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ABSTRAK 

Nama   : HUTOMO MANDALA PUTRA 

NIM   : 30600113169 

Judul  : Polarisasi Politik di Pesantren Darul Istiqamah Puce’e 

Kel.Sangiasseri, Kec.Sinjai Selatan Kab.Sinjai 

 Skripsi ini membahas tentang Polarisasi Politik di Pesantren Darul 
Istiqamah Puce’e Kel.Sangiasseri Kec.Sinjai Selatan Kab.Sinjai. tujuan yang 
diangkat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Polarisasi Politik di 
Pesantren Darul Istiqamah Puce’e Di Kabupaten Sinjai Tujuan dalam penelitian 
ini untuk mengetahui Mengetahui faktor yang membentuk Polarisasi Politik 
Pesantren Darul Istiqamah Puce’e Di Kabupaten Sinjai dengan Mengetahui 
bentuk dan implikasi keterlibatan Politik Santri Pesantren Darul Istiqamah Puce’e 
Di Kabupaten Sinjai. 

Skripsi ini mengarahkan metode penelitian Kualitatif dan jenis penelitian 
Deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah 
observasi, wawancara, dokumentasi, informan. Teknik analisis data yang 
digunakan reduksi data, penyajian data verifikasi data/kesimpulan. Teori yang 
digunakan perilaku politik, partisipasi politik dan pesantren dan politik. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa polarisasi politik dalam 
menentukan pemimpin yang bersifat ajaran dan berakhlakul karimah. Polarisasi 
politik santri memberikan pengaruh dengan sistem pendidikan dan 
ketradisionalnya Pesantren Darul Istiqamah Puce’e yang saling mengalami 
pergeseran seiring berkembangnya modernitas. Kemajemukan para santri untuk 
hidup toleran dalam bingkai ukhuwah islamiyah. Dengan adanya polarisasi politik 
para santri maka berimplikasi terhadap pesantren mengikuti pemilihan umum dan 
meyakini politik bagian islam sehingga diajarkan politik dalam islam. Secara 
polarisasi politik memiliki satu suara dan ada intruksi dari Pimpinan Al-Markaz 
Sinjai dari partai politik keadilan sejahtera dengan mengikuti sistem imamah yaitu 
mengikuti Perintah Kyai atau suara sami’na wata’na. motif perilaku politik 
dengan adanya doktrin keagamaan, mobilitas struktualitas dan kontekstualisasi 
pesantren, kepentingan ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari peran elite local 
seperti pemerintah, kyai dan pimpinan pesantren darul istiqamah puce’e. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 Suatu hal yang sulit dihindari dalam dinamika gerakan keagamaan adalah 

polarisasi, bahkan kerap kali terjadi konflik, yang muncul mengiringi perkembangan 

gerakan itu. Di satu pihak, polarisasi dan ketegangan itu muncul oleh suatu keharusan 

yang dilandaskan oleh kepercayaan untuk mempertahankan segi doktrinal suatu 

agama dalam situasi dunia yang selalu berubah. Ketegangan antara doktrin dan dunia 

merupakan persoalan yang tidak pernah selesai, terutama dalam masyarakat-

masyarakat agama yang sedang mengalami proses modernisasi. Di lain pihak, 

ketegangan itu muncul oleh proses sosiologis. Kehadiran suatu agama, baik berupa 

pemikiran maupun gerakan agama tertentu, kerap memberikan dasar bagi proses 

perkembangan sosial politik, bahkan ekonomi yang bersangkutan. Di Indonesia, 

perkembangan gerakan keagamaan, baik level nasional maupun lokal, menampilkan 

fenomena menarik. Perkembangan yang terjadi dalam segi-segi tertentu dapat 

dikatakan baru. Akibatnya, pendekatan paradigma dan cara pandang terhadap agama 

di Indonesia yang selama ini mapan dan berlaku di kalangan para ahli dan pengamat 

dalam banyak segi, harus ditinjau kembali. Di Indonesia, perkembangan gerakan 

keagamaan, baik level nasional maupun lokal, menampilkan fenomena menarik. 

Perkembangan yang terjadi dalam segi-segi tertentu dapat dikatakan baru. Akibatnya, 

pendekatan paradigma dan cara pandang terhadap agama di Indonesia yang selama 
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ini mapan dan berlaku di kalangan para ahli dan pengamat dalam banyak segi, harus 

ditinjau kembali.1 

 Penyebaran Islam di Indonesia merupakan peristiwa yang bersejarah 

dalam pengembangan agama Islam. Proses ini sangat menakjubkan dunia karena 

berlangsung abad ke-13 sampai abad ke-16 sementara dunia Islam lainnya mengalami 

kemunduran dari berbagai bidang termasuk banyak di antara mereka yang terjajah 

oleh kolonisasi Eropa, di Samping itu, jumlah penduduk Islam di Nusantara yang 

memeluk agama Islam juga bertambah dan menjadikan Indonesia tahun 2011, 

berpenduduk muslim terbesar di dunia, mencapai 2014 juta pada tahun 2011.2 

 Sejak Zaman penjajahan, pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah 

merupakan lembaga pendidikan yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah 

masyarakat. Eksistensi kedua lembaga tersebut telah lama mendapat pengakuan 

masyarakat. Keduanya ikut terlibat dalam upaya mencerdaskan kehiduan bangsa, 

tidak hanya dari segi moral dan moril, namun juga telah pula ikut serta memberikan 

sumbangsih yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Lembaga 

keagamaan tersebut dapat berbentuk jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan 

luar sekolah. Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan yang mempunyai 

kekhasan tersendiri dan berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya. Pendidikan di 

pesantren meliputi pendidikan Islam, dakwah, pengembangan kemasyarakatan dan 

1Muhammad Saleh Tajuddin, Pemikiran dan Gerakan Politik Organisasi Wahdah Islamiyah 
(WI) Di Sulawesi Selatan, (Gowa, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, 
2013) h.216  

2Muhaemin Latif, Dialektika Pesantren dengan modernitas, (Makassar-Gowa,Alauddin 
University Press,2013) h.78 
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pendidikan lainnya yang sejenis. Para peserta didik pada pesantren disebut santri 

yang umumnya menetap di  pesantren. 3 

 Sejumlah lembaga yang bernama pondok pesantren adalah suatu  

komunitas tersendiri, di dalamnya hidup bersama-sama sejumlah orang yang dengan 

komitmen hati dan keikhlasan atau kerelaan mengikat diri dengan kiai, tuan guru, 

buya, ajengan abu atau nama lainnya, untuk hidup bersama dengan standar moral 

tertentu, membentuk kultur atau budaya tersendiri. Ada kiai (tuan guru, buya, 

ajengan, abu) masjid, asrama (pondok), pengajian kitab kuning atau naskah salaf 

tentang-tentang ilmu keislaman.4dalam Q.S.Al-Qashas/28:77 yang berbunyi : 

   
نۡیاَۖ ٱوَلاَ تنَسَ نصَِیبكََ مِنَ  لأۡٓخِرَةَۖ ٱلدَّارَ ٱللَّھُ ٱفیِمَآ ءَاتٮَٰكَ  بۡتغَِ ٱوَ  وَأحَۡسِن كَمَآ  لدُّ

ُ ٱأحَۡسَنَ  َ ٱإنَِّ  لأۡرَۡضِۖ ٱفيِ  لۡفسََادَ ٱإلِیَۡكَۖ وَلاَ تبَۡغِ  للہَّ   ۷۷ لۡمُفۡسِدِینَ ٱلاَ یحُِبُّ  للہَّ
 

Terjemahnya : 

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (Kebahagiaa) 
negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) 
duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana allah telah 
berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.5 

 Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa, seorang santri di samping menekuni 

kajian keagamaan yang kental, seperti kajian kitab kuning, moral, tata krama, 

3Achmad Patoni, Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 
2008) h.87-88 

4Achmad Patoni, Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik, h.88 
5Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: PT.Karya Toha Semarang, 

2002) h.623 
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tawadhu’ kepada mayikh, santri harus mengimbanginya dengan kemampuan 

inteleknya. Yaitu dengan mengkolaborasikan pendidikan agama dengan pendidikan 

umum. Karena jika santri hanya mengandalkan ilmu pendidikan agama, akan sulit 

untuk bersaing di era globalisasi. Dengan ini, untuk menghadapi persaingan yang 

semakin kompleks, diperlukan  agama dan perilaku. Sebab, agama adalah salah satu 

kebudayaan yang berlaku secara universal.Agama tidak membedakan status para 

pemeluknya. Setiap orang diwajibkan untuk menjalankan semua hal yang 

diperintahkan oleh agama dan menjauhi segenap larangannya tanpa terkecuali.Agama 

juga tidak mengajarkan kejahatan kepada pemeluknya. Dengan adanya politik 

perkembangan santri terutama islam akan semakin maju. tetapi politik juga 

membatasi seorang santri. 

 Berbicara tentang politik, pengertiannya selalu diasosiasikan dengan 

masalah Pemerintahan, Kekuasaan Konflik, Partai Politik atau upaya-upaya yang 

ditempuh perseorangan maupun kelompok untuk memperjuangkan kepentingan 

warga Negara. Karena itulah, istilah politik sesungguhnya merangkum pengertian 

yang cukup luas. Dalam konteks studi ini, yang paling relevan dari inventarisasi di 

atas adalah pandangana yang ketiga yaitu politik sebagai segala kegiatan yang 

diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Kiai 

sebagai elit agama ditingkat apapun desa, kecamatan, kabupaten, propinsi, hingga 

tingkat pusat pemerintahan Negara terlibat dalam kegiatan politik, Karena kiai 

sebagai pemimpin membutuhkan otoritas untuk mempertahankan kekuasaan dalam 
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peran sosialnya di masyarakat. Bentuk keterlibatan kiai dalam politik secara 

mencolok terjadi setelah tahun 1970-an. Sebelum itu para kiai umumnya berada pada 

posisi homogen, yaitu berada pada organisasi sosial atau politik yang memiliki ciri 

khas keagamaan (Islam). Dengan demikian, jika kiai tidak berada pada organisasi 

seperti itu dianggap bukan sebagai tokoh agama.6 Riwayat Ahmad dalam Hadist : 

 

امِتِ وَھوَُ مَرِیضٌ، ” عَنْ جُناَدَةَ بْنِ أبَيِ أمَُیَّةَ، قاَلَ:  دَخَلْناَ عَلىَ عُباَدَةَ بْنِ الصَّ

ُ بھِِ سَمِعْتھَُ مِنَ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ قُ  ُ، حَدِّثْ بحَِدِیثٍ ینَْفعَُكَ اللهَّ لْناَ: أصَْلحََكَ اللهَّ

عَلَِ◌یْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: دَعَاناَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَِ◌یْھِ وَسَلَّمَ فبَاَیعَْناَهُ، فقَاَلَ فیِمَا 

لىَ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فيِ مَنْشَطِناَ وَمَكْرَھِناَ، وَعُسْرِناَ أخََذَ عَلیَْناَ: أنَْ باَیعََناَ عَ 

وَیسُْرِناَ، وَأثَرََةً عَلیَْناَ، وَأنَْ لاَ ننُاَزِعَ الأْمَْرَ أھَْلھَُ إلاَِّ أنَْ ترََوْا كُفْرًا بوََاحًا 

ِ فیِھِ برُْھاَنٌ  ”عِنْدَكُمْ مِنَ اللهَّ  

Artinya : 
 

Dari Junaadah bin Umayyah, ia berkata : Kami pernah masuk menemui ‘Ubaadah 
bin Ash-Shaamit yang ketika itu ia sedang sakit. Kami berkata : “Semoga Allah 
memperbaiki keadaanmu. Ceritakanlah kepada kami hadits yang Allah telah 
memberikan manfaat kepadamu dengannya, yang telah engkau dengar dari 
Nabishallallaahu ‘alaihi wa sallam. Ia berkata : “Nabi shallallaahu ‘alaihi wa 
sallampernah memanggil kami, lalu membaiat kami. Dan diantara baiatnya adalah 
agar kami berbaiat untuk mendengar dan taat ketika kami semangat ataupun tidak 
suka, ketika dalam kemudahan ataupun dalam kesusahan, ataupun ketika kami 
diperlakukan secara sewenang-wenang. Dan hendaklah kami tidak merebut urusan 
kepemimpinan dari ahlinya (orang yang berhak). Beliau shallallaahu ’alaihi 

6Muhibbin, Politik Kiai Vs Politik Rakyat, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012) h.52-53 
 

 
 

                                                             



 
6 

 

wasallam berkata : ”Kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata, yang kalian 
memiliki bukti di sisi Allah. (Riwayat Ahmad)7 

Dalam kandungan Hadis ini Islam menganjurkan umatnya agar sentiasa berusaha 

mencari ilmu pengetahuan di samping berusaha untuk mempertingkatkan kemahiran 

dan penguasaan diri dalam berbagai bidang. Selain itu, ilmu pengetahuan juga 

merupakan kunci kepada kebahagiaan hidup manusia di dunia, kerana sekiranya kita 

hidup tanpa ilmu, kemungkinan kita pada hari ini masih lagi berada dalam 

kemunduran dan kemiskinan. Oleh itu, jelaslah kepada kita bahawa ketinggian ilmu 

pengetahuan merupakan ukuran yang sangat penting dalam membedakan antara 

kemajuan dan kemunduran bagi sesuatu bangsa dan negara. Apabila kita berbicara 

tentang ilmu dan pendidikan berarti sekaligus kita meletakkan para guru dan pendidik  

Santri dan pemimpin berbagai organisasi Islam nampaknya lebih memiliki 

ego personal pementingan diri pribadi. Bukan egoisme dan atau kesadaran kolektif 

aliran, tetapi ego klientalisme personal yang tidak lagi peka dan peduli akan segala 

akibat buruk dari tindakan politiknya terhadap islam dan kesantrian, apalagi 

kemanusiaan dan kebangsaan. Solidaritas sosial atau kesadaran kemanusiaan dan 

kebangsaan santri mungkin patut diragukan.8 

Pesantren Darul Istiqamah Puce’e merupakan lembaga pendidikan Islam yang 

selain mengajarkan pendidikan agama Islam juga mengajarkan pendidikan umum di 

dalamnya yang kesemuanya itu turut menunjang dalam peningkatan mutu pesantren 

di masa akan datang.   

7Imam Ahmad Bin Hambal, Musnad Imam Ahmad, (Indonesia, Pustaka Azzam, 2015) 
8Abdul Munir Mulkhan, Moral Politik Santri, (Jakarta,Erlangga,2003)  h.101 
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 Keterlibatan Pesantren dalam politik mengambil bentuk yang bermacam-

macam, sesuai dengan mengamati berbagai proses keterlibatan politik pesantren yang 

terjadi selama ini. Pertama, terlibat secara langsung sebagai praktisi dan aktor politik 

yang terjun sebagai pengurus dan aktivis partai politik tertentu. Hal itu secara 

langsung melibatkan elite pesantren, yakni Pimpinan dan keluarganya atau ustadz, 

guru dan santri yang memiliki hubungan dengan Pimpinan. Keterlibatan secara 

langsung memberikan peluang politik yang lebih besar bagi elite pesantren untuk 

mencapai jabatan politik yang lebih baik. Posisi tersebut diharapkan 

memberikanruang politik untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan 

kepentingan pesantren, karena jabatan-jabatan politik turut menentukan kebijakan dan 

program-program pembangunan. Kasus terjun langsung dalam politik itu 

diperlihatkan oleh Santri di Pesantren Darul Istiqamah Puce’e. Kedua, sebagai 

kekuatan pendukung partai keadilan sejahtera dengan cara memberikan dukungan di 

balik layar. Pesantren menginisiasi berbagai kegiatan keagamaan yang dimanfaatkan 

oleh partai politik untuk mensosialisasikan visi politiknya. Pada banyak kasus, 

pesantren menggelar berbagai event keagamaan yangdisponsori oleh kekuatan politik 

tertentu yang melibatkan umat Islamdalam jumlah besar. Ketiga, sebagai legitimasi 

politik yang sering dimanifestasikan dalam bentuk restu politik pada partai atau tokoh 

politik tertentu yang tidak berasal dari lingkungan pesantren.  

Hal seperti itu bagi banyak praktisi politik dianggap penting, sebab dalam 

sistem politik Indonesia yang ideologis dan tradisional, legitimasi keagamaan sangat 

dibutuhkan. Dan citra sebagai seorang Muslim yang baik, saleh, serta dekat dengan 
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ulama turut menentukan elektabilitas seorang praktisi politik di hadapan pemilih 

Muslim. Berkaitan dengan itu, pesantren sering menerima “order” kunjungan politisi, 

calon Bupati, calon anggota legislatif, calon presiden, atau komunitas partai politik 

tertentu yang sedang berkompetisi. Hal itu dilakukan sebagai proyek pemolesaan citra 

diri sebagai seorang Muslim yang baik yang dekat dengan komunitas agama atau 

pesantren. 

Jika dikaji lebih jauh penelitian yang berbasis pesantren selama ini, maka 

tema sentralnya berkutat pada persoalan pertarungan antara tradisi dan modernitas. 

Pertarungan antara tradisi dan modernitas dalam kehidupan pesantren akan menjadi 

ujian tersendiri bagi eksistensi dan keberlanjutan pesantren dalam kehidupan modern. 

Betapa banyak pesantren yang mengalami krisis popularitas atau krisis kredibilitas 

yang pada gilirannya harus keluar dari persaingan modernisasi pendidikan akibat 

tidak mampu mensinergikan tradisi pesantren dengan tantangan modernitas. Sebagai 

institusi Pendidikan yang seharusnya hanya berfokus pada aspek pendidikan dan 

agama tetapi ada yang keterlibatan berpolitik praktis guru dan santrinya. Dasar 

pijakan di atas menjadi alasan penulis untuk mencoba meneliti di Pesantren Darul 

Istiqamah Puce'e Kel. Sangiasseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai dalam konteks 

polarisasi politik pesantren antara tradisi dan modernitas, untuk melihat reputasi dan 

eksistensinya di tengah arus demokrasi yang semakin kuat. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Bentuk Keterlibatan Politik Pesantren Darul Istiqamah Puce’e 

terhadap polarisasi Di Kabupaten Sinjai ? 
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2. Bagaimana Implikasi Keterlibatan Politik Pesantren Darul Istiqamah terhadap  

Perilaku Politik warga pesantren? 

C. Tujuan Penelitian  

 Dari rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai 

berikut : 

1. Mengetahui bentuk keterlibatan politik pesantren darul istiqamah Puce’e Di 

Kabupaten Sinjai  

2. Mengetahui implikasi keterlibatan politik pesantren darul istiqamah puce’e Di 

Kabupaten Sinjai  

D. Manfaat Penelitian  

Dari hasil penelitian dan penemuan dilapangan nantinya, diharapkan akan 

dapat diambil beberapa manfaat antara lain : 

a. Manfaat Teoritik 

1. Diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat berkonstribusi di dalam 

menambah dan memperkaya khazanah kajian ilmu politik untuk 

pengembangan keilmuan khususnya Polarisasi Politik di Pesantren Darul 

Istiqamah Puce’e. 

2. Memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang sejarah pesantren  dan 

gesekannya dengan politik lokal. 

3. Memberikan informasi kepada pemerintah Kabupaten Sinjai peran dan 

kondisi polarisasi politik di Pesantren Darul Istiqamah Puce’e 
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b. Manfaat Praktis 

1. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ilmu politik dan dapat 

menjadi referensi penting dalam memandang polarisasi politik dalam 

mempertahankan budaya yang yang ada di pesantren darul istiqamah 

puce’e. 

2. Dapat memberikan kejelasan tentang perubahan sikap pesantren darul 

istiqamah puce’e terhadap kegiatan politik di sekitarnya  

E. Tinjauan Karya Terdahulu 

Beberapa referensi dan kajian yang penulis telusuri terkait dengan Polarisasi 

Politik telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, yang dapat menjadi faktor 

pendukung dalam berbagai referensi tambahan yang berhubungan langsung dengan 

Polarisasi Politik tersebut. 

Berikut ini terkait beberapa tinjauan pustaka yang terkait adalah : 

1. Skripsi yang berjudul “Perilaku Politik Kaum-Muda dalam Pemilihan 

Legislatif di Desa Rato Kecamatan  Lambu Kabupaten Bima tahun 2014” oleh 

Amrin.9 Dalam Skripsinya mengatakan bahwa pilihan politik kaum muda, 

ikut berpartispasi dalam proses sosialisasi untuk mendapatkan informasi 

didalam beberapa perilaku politik idealis,kritis, dan pragmatis untuk 

menentukan lima tahun kedepan. 

9Amrin, (Perilaku Politik Kaum-muda dalam Pemilihan Legislatif di Desa Rato Kecamatan 
Lambu Kabupaten Bima tahun 2014), Ilmu Politik, Ushuluddin,Filsafat dan Politik, Universitas Islam 
Negeri Alauddin Makassar Tahun 2014 
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Dalam Skripsi tersebut, penelitian hanya membahas pada pemuda saja 

sedangkan kita ketahui bahwa pemilih legislatif itu mulai usia 17 sampai 

seumur hidup  jadi informannya hanya terfokus pada pemuda. Seharusnya 

juga ada dari narasumber pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum sehingga 

memberikan pandangan tentang perilaku politik. 

2. Skripsi yang berjudul “ Esistensi Pondok Pesantren Tradisional dalam 

pembangunan masyarakat di Era globalisasi Kec.Gantarang kab.Bulukumba” 

oleh Akbar.10 Skripsi ini membahas kondisi demikian secara mendalam  dan 

kompherensif tentang bagaimana Eksistensi Pondok Pesantren Tradisional 

dalam pembangunan masyarakat di era globalisasi di Kel.Jalanjang 

Kec.Gantarang Kab.Bulukumba dengan menggunakan pendekatan sosiologis 

dan historis. 

Dalam skripsi ini, hanya membahas pada aspek era modernisasi 

sedangkan kita ketahui bahwa pesantren melekat yang tradisionalnya 

seharusnya dapat menjadi perbandingan dengan relevannya era dan tantangan 

sekarang. 

3. Skripsi yang berjudul “Perilaku Politik Santri Pemilu Legislatif 2014” oleh 

M.Hanif Thohari.11 Skripsi ini membahas tentang perilaku politik santri pada 

pemilu legislatif 2014 yang cenderung beragam, dengan pendekatan tindakan 

10Akbar,(Eksistensi Pondok Pesantren Tradisonaal dalam Pembangunan masyarakat di Era 
globalisasi kec.Gantarang Kab.Bulukumba) Sosiologi Agama, Ushuluddin,filsafat dan Politik, 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2016 

11M.Hanif Thohari, (perilaku Politik Santri Pada Pemilu Legislatif 2014), Sosiologi, Ilmu 
Sosial, Universitas Negeri Surabaya Tahun 2014 
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sosial yang berbeda yaitu tindakan rasional instrumental dan tindakan 

tradisional. Tindakan tradisional instrumental bisa dilihat pada perilaku 

politisi santri yang misalnya pada penggunaan baliho tanpa terlalu 

menampilkan simbol-simbol dan bahasa agamis, sedangkan tindakan 

tradisional merupakan tindakan yang tidak rasional, tindakan tradisional ini 

misalnya  dilakukan politisi santri yang menggunakan bahasa-bahasa atau 

simbol agamis saat melakukan kampanye politik. 

Dalam skripsi ini, hanya terfokus pada tentang bentuk dan simbol 

melalui cara tradisional sehingga peran perilaku politik santri tidak terlalu 

Nampak karena adanya  yang banyaknya pendekatan yang dilakukan. 

Kemudian perilaku politik seperti yang dimaksud. 

4. Skripsi yang berjudul “Persepsi Terhadap Keterlibatan Kyai dalam Politik” 

oleh M.Syaifullah Muzaka.12 Skripsi ini membahas pemahaman santri 

terhadap politik kyai di Pondok Pesantren Darul ulum, kecamatan peterongan 

kabupaten jombang cukup beragam, ada yang cenderung mendukung kyai 

berpolitik asalkan kyai yang terlibat betul-betul menjaga moral dan tetap 

menjaga nama baik agama serta mampu mensejahterakan rakyatnya. Namun 

sebagian santri lebih senang kalau kyai lebih baik menjadi guru bangsa dan 

mengembangkan pesantrennya sesuai dengan kapasitas kemampuan yang 

dimiliki. Tidak setuju kalau kyai terlibat dalam politik, karena dengan 

12M.Syaifullah Muzaka,(Persepsi Santri terhadap keterlibatan Kyai dalam Politik), Ilmu 
Pemerintahan, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2012 
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keterlibatannya perannya sebagai pendidik santri tidak akan lagi terfokus dan 

cenderung bermain dengan konflik-konflik agar kelompoknya menang. 

Dalam skripsi ini, kecenderungan kyai berpolitik karena adanya 

kepentingan demi berkembangnya pondok pesantren, seharusnya seorang kyai 

harus menghindari terlibat politik karena itu mencederai pesantren sebagai 

lembaga pendidikan berlandaskan agama. 

5. Skripsi yang berjudul “Sikap Politik Kiai dan Santri Pondok Pesantren Al-

Hikmah terhadap pencalonan Thobroni Harun dan Komarunizar dalam 

pemilihan Walikota dan Wakil walikota Bandar Lampung Tahun 2015” oleh 

Dita Adistia.13 Skripsi ini membahas bahwa sikap politik kiai dan santri 

menunjukkan sikap negatif terhadap pencalonan Thobroni Harun dan 

Komarunizar. Kiai dan santri di Pondok Pesantren Al-Hikmah tidak 

mendukung pasangan calon nomor urut 3 yaitu Thobroni Harun dan 

Komarunizar dan Yusuf Kohar, melainkan kiai mendukung pasangan diluar 

orientasinya yaitu diluar Nadhlatul Ulama (NU) selain itu, para pengurus 

pondok mengarahkan santri yang menetap dipondok pesantren Al-Hikmah 

untuk  mendukung pasangan Herman HN dan Yusuf Kohar.  

Dalam skripsi tersebut, sikap politik kyai dan santri seharusnya 

mengedepankan calon yang dari kalangan Nadhalatul Ulama (NU) apalagi 

13Dita Adista,(Sikap Politik Kiai dan santri Pondok Pesantren Al-Hikmah terhadap 
pencalonan Thobroni Harun dan Komarunizar dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar 
Lampung Tahun 2015)Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung Bandar 
Lampung Tahun 2015 
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pondok pesantren berlatar belakang dari Nadhalatul Ulama (NU) tetapi sikap 

yang ditunjukkan memberikan dampak dan pengaruh kepada kalangan santri. 

Perbedaan dari Tinjauan Pustaka : 

1. Dalam perbedaan skripsi tersebut, peneliti membedakan bahwa penelitian 

membahas tentang perilaku politik pemuda dalam mengikuti pemilihan 

legistalif yang memberikan hak untuk seluruh pemuda, maka dari itu dalam 

penelitian saya dapat membedakan tentang bahwa apakah ada perilaku politik 

santri dalam pilkada serentak. 

2. Dalam perbedaan skripsi ini, peneliti membedakan bahwa keberadaan Pondok 

Pesantren di Era Globalisasi terdapat pembangunan masyarakat, maka dari itu 

dalam penelitian saya  dengan adanya eksistensi pondok pesantren darul 

istiqamah Puce’e ini dapat memperlihatkan keberadaan santri dalam pilkada 

serentak itu sangat diperhitungkan. 

3. Dalam Perbedaan skripsi ini, peneliti membedakan bahwa dalam melakukan 

penelitian terhadap guru dan santri ada yang masih menggunakan simbol-

simbol dan agamis yang dapat mempengaruhi dalam pilkada serentak, maka 

dari itu penelitian saya dapat membedakan tentang adanya pengaruh dari Guru 

dan Pimpinan Santri dalam pilkada serentak.  

4. Dalam perbedaan skripsi tersebut, peneliti membedakan bahwa penelitian 

membahas tentang keterlibatan Kyai berpolitik dengan hal itu maka tidak 

berfokus lagi mendidik para santri, maka dari itu  dalam penelitian saya dapat 
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membedakan tentang bahwa guru pesantren Darul Istiqamah Puce’e terhadap 

politik itu mempengaruhi yang didukung oleh santri dalam pilkada serentak. 

5. Dalam perbedaan  skripsi tersebut, peneliti membedakan bahwa penelitian 

membahas tentang sikap Kiai dan Santri yang menentukan dukungannya yang 

bukan dari kader Nadhalatul Ulama (NU), maka dari itu dalam penelitian  

saya dapat membedakan tentang bahwa dengan adanya identitas sikap politik 

dari pimpinan pesantren memberikan pemahaman bagi guru dan santri dalam 

menentukan pilhannya dalam pemilihan legislatif. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIK DAN KONSEPTUAL 

 

A. Teori  Perilaku Politik 

David Easton mengemukakan bahwa Perilaku politik menampilkan 

keteraturan (regularities) yang perlu dirumuskan sebagai generalisasi-genaralisasi 

yang kemudian dibuktikan atau diverifikasi kebenarannya. Proses verifikasi ini 

dilakukan melalui pengumpulan dan analisis data yang dapat diukur atau 

dikuantifikasikan antara lain melalui statistik dan matematika.14 

Interaksi antara pemerintah dan masyarakat di antara lembaga-lembaga 

pemerintah dan di antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka 

proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik, pada dasarnya 

merupakan perilaku politik. Di tengah masyarakat, individu berperilaku dan 

berinteraksi sebagian dari perilaku dan interaksi dapat dicermati akan berupa perilaku 

politik, yaitu perilaku yang bersangkutpaut dengan proses politik. Sebagian lainnya 

berupa perilaku ekonomi, keluarga, agama, dan budaya. Termasuk ke dalam kategori 

kegiatan ekonomi, yakni kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa, menjual dan 

membeli barang dan jasa, mengkonsumsi barang dan jasa, menukar, menanam, dan 

menspekulasikan modal. Namun, hendaklah diketahui pula tidak semua individu 

ataupun kelompok masyarakat mengerjakan kegiatan politik.15 

14Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2013) h.75  
15Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta, Gramedia, 2010) h.20 

16 
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Pada sistem politik yang mantap, mungkin lembagalah yang menonjol 

daripada kepribadian individu. Dalam konteks dan permasalahan tertentu, misalnya 

ketika membuat keputusan untuk menyelesaikan konflik di antara berbagai kelompok 

dalam masyarakat, mungkin kepribadian individulah yang lebih menonjol daripada 

lembaga. Oleh karena itu, sisi pendekatan perilaku politik ini juga perlu ditelaah.16 

a. Model Perilaku Politik 

Dalam melakukan kajian terhadap perilaku politik, dapat dipilih tiga 

kemungkinan unit analisis, yakni individu aktor politik, agregasi politik, dan tipologi 

kepribadian politik. Adapun dalam kategori individu aktor politik meliputi aktor 

politik (pemimpin), aktivis politik, dan individu warga Negara biasa. 

Yang dimaksud dengan ialah individu aktor politik secara kolektif, seperti 

kelompok kepentingan, birokrasi, partai politik, lembaga-lembaga pemerintahan, dan 

bangsa, sedangkan yang dipelajari dalam tipologi kepribadian politik ialah tipe-tipe 

kepribadian kepemimpinan otoriter, machiavellis, dan demokrat. Kajian terhadap 

perilaku politik seringkali dijelaskan dari sudut psikologi di samping pendekatan 

struktural fungsional dan struktural konflik. Berikut ini diuraikan sebuah model 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu aktor politik yang 

merupakan kombinasi ketiga pendekatan. Menurut model ini, terdapat empat faktor 

yang memengaruhi perilaku politik seorang aktor politik.17 

16Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik,  h. 168 
17Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta, Gramedia, 2010) h.169-170 
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Hubungan yang dimiliki dengan polarisasi politik terdapat pada 

keterlibatannya pesantren dalam politik dengan melalui doktrin dari pimpinan 

pesantren dan guru sehingga memiliki perilaku politik yang terbagi-bagi menjadi 

polarisasi politik. 

B. Teori Partisipasi Politik 

Partisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan 

perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Partisipasi dapat juga berartibahwa 

pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam 

bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. 

Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang legal, yang sedikit 

banyak langsung bertujuan mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara atau 

tindakan-tindakan yang diambil mereka. Sedangkan Pemilih pemula itu sendiri ialah 

pemilih yang baru pertama kali ikut memilih dalam pemilihan umum (Pemilu). 

Mereka baru akan merasakan pengalaman pertama kali untukmelakukan pemilihan 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DewanPerwakilan Daerah (DPD), Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), danPresiden-Wakil Presiden.18 

 Partisipasi Politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut 

serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalah memilih pimpinan 

18Andi Faisal Bakti dkk, Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi, (Jakarta: Churia Press, 
2012), h. 127 
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Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah 

(public Policy).19 

 Partisipasi Politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga Negara dalam 

pemulihan pemimpin atau kebijakan, paling tidak melalui pemilihan umum yang 

diselenggarakan secara regular dan adil, sedemikian rupa sehingga tidak satupun 

kelompok sosial (warga dewasa) yang dikecualikan.20 

a. Tipologi Partisipasi Politik 

Partispasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi partisipasi  aktif dan partispasi 

pasif. Yang termasuk dalam kategori partispasi aktif ialah mengajukan usul mengenai 

suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan 

dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk 

meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan. 

Sebaliknya, kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja 

setiap keputusan pemerintah. 

Dengan kata lain, partispasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada 

proses input dan output politik, sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang 

berorientasi pada proses output. Disamping itu, terdapat sejumlah anggota masyarakat 

Yang tidak termasuk dalam kategori partisipasi aktif maupun partisipasi pasif karena 

mereka menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari 

19Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2013) 
h.367 

20Syarifuddin Jurdi, Ilmu Politik Profetik, (Yogyakarta,Gramasurya,2015) h.39 
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apa yang mereka cita-citakan. Kelompok ini disebut apatis atau golongan putih 

(golput).21 

 Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik menunjukkan 

berbagai bentuk dan intesitas. Biasanya diadakan pembedaan jenis partisipasi 

menurut frekuensi dan intensitasnya. Orang yang mengikuti kegiatan secara tidak 

insentif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak 

berdasarkan prakarsa sendiri (seperti memberikan suara dalam pemilihan umum) 

besar sekali jumlahnya. Sebaliknya kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan 

sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktivis politik ini 

mencakup antara lain menjadi pimpinan partai atau kelompok kepentingan.22 

b. Model Partispasi Politik 

Kesadaran Politik warga Negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi 

politik masyarakat, artinya berbagai hal yang berhubungan pengetahuan dan 

kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan 

kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam partisipasi 

politik.23 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik 

21Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta, Gramedia, 2010) h.182 
22Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2013 h.372 
23Rahman. Sistem Politik Indonesia, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007) h.289 
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Menurut Surbakti beberapa faktor yang menyebabkan orang mau ikut 

atautidak mau ikut dalam proses politik antara lain: 

a. Status Sosial dan Ekonomi 

Status Sosial adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena 

keturunan, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan status ekonomi adalah kedudukan 

seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang 

yang memiliki status sosial yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki 

pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik. 

b. Situasi 

Menurut Surbakti, situasi politik juga di pengaruhi oleh keadaan yang 

mempengaruhi aktor secara langsung seperti cuaca, keluarga, kehadiran orang lain, 

keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman. 

c. Kesadaran politik 

Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara yang menyangkut 

tentang pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan 

menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan 

politik tempat dia hidup. 
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d. Kepercayaan terhadap Pemerintah 

Kepercayaan terhadap pemerintah adalah penilaian seseorang terhadap 

pemerintah apakah dia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi 

atau tidak, baik dalam pembuatan kebijakan-kebijakan atau pelaksanaan 

pemerintahan. 

e. Perangsang Partisipasi melalui sosialisasi media massa dan diskusi diskusi formal. 

4. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum 

Analisis Politik modern partisispasi politik meruapakan suatu masalah yang 

penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama hubungannya dengan Negara 

berkembang. Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah 

kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam 

kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara secara langsung 

atau tidak langsung, memengaruhi kehidupan kebijakan (public policy).24 

Hubungan dengan polarisasi politik dengan adanya doktrin keagamaan yang 

diberikan oleh pimpinan, guru dan alumni pesantren maka para santri ikut serta dalam 

pemilihan legislatif yang memilih salah satu pasangan calon. 

 

 

24Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), 
h. 367 
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C.  Pesantren dan Politik 

Pesantren sering disebut juga sebagai “Pondok Pesantren” yang berasal dari 

kata “santri”. Senada dengan pernyataan tersebut Dhofier (1982) menegaskan bahwa 

kata santri mendapatkan awalan pe- di depan dan akhiran -an berarti tempat tinggal 

para santri. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) pengertian pesantren 

adalah asrama dan tempat murid-murid belajar mengaji. Mengenai asal dari kata 

santri itu sendiri menurut para ahli, satu dengan yang lain berbeda. Manfred Ziemek 

menyebutkan bahwa asal etimologi dari pesantren adalah pe-santri-an, “tempat 

santri”,  santri atau murid (umumnya sangat berbeda-beda) mendapat pelajaran dari 

pemimpin pesantren (kyai) dan oleh para guru (ulama atau ustadz) pelajarannya 

mencakup berbagai bidang tentang pengetahuan Islam.25 

Pesantren adalah sebuah pendidikan tradisional yang para siswanya tinggal 

bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai 

dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Santri tersebut berada dalam 

kompleks yang juga menyediakan masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar, dan 

kegiatan keagamaan lainnya. Kompleks ini biasanya dikelilingi oleh tembok untuk 

dapat mengawasi keluar masuknya para santri sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Pondok Pesantren merupakan dua istilah yang menunjukkan satu pengertian. 

Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri, sedangkan 

pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana terbuat dari bambu. Di samping 

25http://library.walisongo.ac.id (26 Agustus 2019, 19:09 WITA) 
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itu, kata pondok mungkin berasal dari Bahasa Arab Funduq yang berarti asrama atau 

hotel. Di Jawa termasuk Sunda dan Madura umumnya digunakan istilah pondok dan 

pesantren, sedang di Aceh dikenal dengan Istilah dayah atau rangkang atau menuasa, 

sedangkan di Minangkabau disebut surau. Pesantren juga dapat dipahami sebagai 

lembaga pendidikan dan pengajaran agama, umumnya dengan cara nonklasikal, di 

mana seorang kiai mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri-santri berdasarkan 

kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh Ulama Abad pertengahan, dan para 

santrinya biasanya tinggal di pondok (asrama) dalam pesantren tersebut. Tujuan para 

santri dipisahkan dari orang tua dan keluarga mereka adalah agar mereka belajar 

hidup mandiri dan sekaligus dapat meningkatkan hubungan dengan kyai dan juga 

Tuhan.26 

Dalam kompleks itu berdiri beberapa buah bangunan rumah kediaman 

pengasuh (di daerah berbahasa jawa disebut kyai, di Madura nun atau bendara), 

sebuah surau atau masjid, tempat pengajaran diberikan (bahasa arab madrasah, yang 

juga terlebih sering mengandung konotasi sekolah), dan asrama sebagai tempat 

tinggal para siswa pesantren (santri, pengambil alihan dari bahasa sansekerta dengan 

perubahan pengertian).27 

Politik (Yunani: Politikos; Arab: ةسايس, siyasah) (dari bahasa Yunani: 

politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara), adalah 

26https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pesantren (12 Juni 2019, 22:40 WITA) 
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proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain 

berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini 

merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai 

hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.28 

Politik merupakan proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan 

untuk kepentingan umum. Kata “politik” mengandung pengertian publik. Secara 

historis, politik diartikan sebagai usaha membicarakan apa yang menjadi kebaikan 

bersama bagi para warga Negara yang hidup dalam polis. Selain itu, dikemukakan 

bahwa politik merupakan keputusan yang mengikat seluruh masyarakat keputusan 

yang hanya mengikat, menyangkut, dan memengaruhi sebagian masyarakat setidak-

tidaknya secara normative tidak dapat dikategorikan sebagai keputusan politik.29 

Secara etimologi kata "politik" masih berhubungan dengan politis, kebijakan. 

Kata "politis" berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata "politisi" berarti 

orang-orang yang menekuni hal politik.30 

Sedangkan politik secara terminologis dapat diartikanMenunjuk kepada satu 

segi kehidupan manusia bersama dengan masyarakat. Lebih mengarah pada politik 

sebagai usaha untuk memperoleh kekuasaan, memperbesar atau memperluas serta 

mempertahankan kekuasaan (politics). Misal: kejahatan politik, kegiatan politik, hak-

hak politik.Menujuk kepada “satu rangkaian tujuan yang hendak dicapai” atau “cara-

28https://id.m.wikipedia.org/wiki/Politik (12 Juni 2019, 23:15 WITA) 
29Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta, Gramedia, 2010)  h.26 
30https://id.m.wikipedia.org/wiki/Politik (12 Juni 2019, 23:19 WITA) 
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cara atau arah kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu”. Lebih mengarah 

pada kebijakan (policy). Misal: politik luar negeri, politik dalam negeri, politik 

keuangan. Menunjuk pada pengaturan urusan masyarakat dalam segala aspek 

kehidupan. Pemerintah mengatur urusan masyarakat, masyarakat melakukan koreksi 

terhadap pemerintah dalam melaksanakan tugasnya (siyasah).31 

a) Pengertian Politik Menurut Para Ahli 

Selain pengertian politik secara umum dan etimologi diatas, para ahli dan 

pakar memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda beda dalam mendefinisikan 

apa itu politik yang sebenarnya. 

1) Aristoteles 

Bahwa arti pengertian politik adalah upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu 

yang dikehendaki. 

2) Joice Mitchel 

Pengertian politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan 

kebijaksanaan umum masyarakat seluruhnya. 

3) Prof. Miriam Budhiarjo 

Pengertian politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem 

politik (negara) yang menyangkut proses menentukan dari tujuan-tujuan dari sistem 

31https://id.m.wikipedia.org/wiki/Politik (12 Juni 2019, 23:24 WITA) 
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itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, 

dapat dikatakan bahwa politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

negara maupun proses pengambilan keputusan ketatanegaraan.32 

b) Ideologi Politik 

Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide-ide atau norma-norma, 

kepercayaan atau keyakinan, suatu weltanschauung, yang dimiliki seseorang atau 

sekelompok orang atas dasar mana ia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan 

problematika politik yang dihadapinya dan yang menentukan perilaku politiknya. 

Nilai-nilai dan ide-ide ini merupakan suatu sistem yang berpautan. Dasar dari 

ideologi politik adalah keyakinan akan adanya suatu pola tata tertib sosial politik 

yang ideal. Ideologi politik mencakup pembahasan dan diagnose, serta saran-saran 

(prescription) mengenai bagaimana mencapai tujuan ideal itu. Ideologi, berbeda 

dengan filsafat yang sifatnya merenung-renung, mempunyai tujuan menggerakkan 

kegiatan dan aksi (actionoriented).33 

1) Masyarakat 

Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antar manusia. 

Robert M.Mclver mengatakan: “Masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan 

yang ditata (Society means a system of ordered relations).” 

32https://www.zonareferensi.com/pengertian-politik/  (12 Juni 2019, 22:46 WITA) 
33Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), 

h. 45 
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Biasanya anggota-anggota masyarakat menghuni suatu wilayah geografis 

yang mempunyai kebudayaan-kebudayaan dan lembaga-lembaga yang kira-kira 

sama. Masyarakat dapat menunjuk pada masyarakat kecil misalnya, masyarakat 

kelompok etnis batak di Sumatera Utara, atau suatu masyarakat yang lebih luas nation 

state seperti masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat seperti ini anggota masyarakat 

dapat berinteraksi satu sama lain karena faktor budaya dan faktor agama, dan/atau 

etnis.34 

2) Negara 

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, Negara adalah organisasi 

pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat (agency) dari masyarakat yang 

mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam 

masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia 

hidup dalam suasana kerja sama, sekaligus suasana antagonis dan penuh 

pertentangan. Negara adalah yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan 

kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat 

menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara 

dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan 

bersama, baik oleh individu, golongan atau asosiasi, maupun oleh Negara sendiri.35 

 

34Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), 
h. 46 

35Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, h. 47 
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D. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Setiap perhelatan demokrasi atau pemiihan umum yang diselenggarakan oleh 

Negara Republik Indonesia memiliki dampak terhadap perkembangan kemajuan 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Para elit politik sejatinya memberikan 

pendidikan politik yang cerdas kepada masyarakat agar kesadaran berdemokrasi 

semakin tinggi dari berbagai kalangan. Kesadaran berdemokrasi tersebut akan tinggi 

jika partisipasi masyarakat dalam memberikan haknya juga tinggi.   

 Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan 

Umum (Pemilu), menunjukan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah 

negara. Demokrasi menghendaki adanya keterlibatan rakyat dalam setiap 

penyelenggaraan yang dilakukan negara. Rakyat diposisikan sebagai aktor penting 

Politik Santri 

Partisipasi 
Politik 

Perilaku 
Politik 

Identitas Politik Santri 
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dalam tatanan demokrasi, karena pada hakekatnya demokrasimendasarkan pada 

logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang 

diperintah. Keterlibatan masyarakat menjadi unsur dasar dalam demokrasi. Untuk itu, 

penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja 

tidak boleh dilepaskan dari adanyaketerlibatan masyarakat. 

 Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan 

secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik 

belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang 

kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Disamping itu pula proses 

berikutnya melakukan upaya pelembagaan politik sebagai bentuk dari upaya untuk 

memberikan kasempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan cita citanya.36 

Cara partisipasi politik dapat didefinisikan sebagai cara partispasi 

politikdimana warga Negara melakukan berbagai usaha untuk mempengaruhi 

pembuatan kebijakan. Ada 3 jenis cara partisipasi yaitu : Interst Articulation, 

partisipasi jenis ini artinya individu menyuarakan kepentingan melalui hubungan 

personal, organisasi formal atau informal serta berbagai macam proses Interest 

Aggregation, partsipasi politik jenis ini artinya seorang individu menyatukan aspirasi 

yang banyak beraneka ragam. Policy Making, partisipasi politik jenis ini artinya 

seseorang individu terlibat dalam proses pembuatan kebijakan.37 

 

36Ikhsan Darmawan, Mengenal Ilmu Politik, ( Jakarta: Kompas Media Nusantara,2015) 
h. 55 

37Ikhsan Darmawan, Mengenal Ilmu Politik, h. 55 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksudkan dalam metode 

penelitian yaitu kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang 

rasional (masuk akal), empiris (cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera 

manusia) dan sistematis (proses dalam penelitian menggunakan langkah-langkah 

yang bersifat logis).38Suatu penelitian dilakukan sebagai suatu usaha untuk 

menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran dan mencari kembali suatu 

pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Oleh karena itu, peneliti 

menggunakan beberapa metode sebagai penunjang dalam melakukan penelitian. 

 Sebagai bahan pendukung penelitian maka peneliti menggunakan beberapa 

metode yang akan dijelaskan sebagai berikut. 

A. Jenis Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, 

metode kualitatif adalah metode penelitian yang berusaha mengungkapkan gejala 

secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks melalui pengumpulan data dengan 

tehnik Observasi, wawancara, serta dokumentasi agar hasil penelitian tersebut bebas 

dari hal yang tidak diinginkan. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data 

yang mendalam, suatu data yang mengandung makna.Makna adalah data yang 

sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. 

38Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,2012), h.2 
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Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi 

menekankan pada makna.39 

B. Lokasi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian tersebut, peneliti melakukan penelitian di 

Pesantren Darul Istiqamah Puce’e.lokasi ini berada di Kelurahan Sangiasseri 

Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan 

pada pertimbangan bahwa pesantren tersebut melakukan perilaku politik terhadap 

santri. 

C. Jenis Data 

Dalam penelitian tersebut ada beberapa jenis data yang digunakan yaitu : 

a. Data Primer  

Data primer nantinya digunakan oleh penulis yang didapat dari sumber 

informan yaituh individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan 

peneliti. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan informan yang menjadi 

subyek dalam penelitian ini. Data primer ini antara lain:  

1) Catatan hasil wawancara  

2) Hasil observasi kelapangan secara langsung dalam bentuk catatan tentang 

perilaku (verbal dan non-verbal, serta percakapan/conversation).40 

39Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan R&D, h.9 
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b. Data Sekunder, adaalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti 

dari media perantara yang secara tidak langsung atau dapat disebut sumber-

sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh di perpustakaan, laporan-

laporan penelitian, media baik cetak maupun elektronik, skripsi, buku, 

peraturan-peraturan tertulis (UUD1945,UU dan PERDA) dan dapat juga 

disebut sebagai data yang telah tersedia.41 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan dalam penelitian adalah mendapatkan data oleh karena itu, 

sangat penting untuk mengetahui teknik yang digunakan dalam pengumpulan data. 

Berikut ini beberapa tehnik yang dilakukan dalam penelitian kualitatif yaitu : 

1. Observasi 

Observasi adalah suatu prosedur pengumpulan data primer yang dilakukan 

dengan cara melihat, mengamati dan mencatat perilaku dan pembicaraan subyek 

penelitian dengan menggunakan pedoman observasi.42 

Observasi, adalah kegiatan dengan melakukan pengamatan secara langsung ke 

lokasi penelitian. Sutrisno hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu 

40Matthew B Miles Dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif,(Jakarta: UI Press, 
1992), h. 10-17 

41Muriyati Samsuddin,dkk. Pedoman Praktis Metodologi Penelitian internal:Pendekatan 
Kualitatif, Kuantitatif, Pengembangan dan Mix Method (Bandung: Wadegroup,2015) h.72 

42Muriyati Samsuddin,dkk. Pedoman Praktis Metodologi Penelitian internal:Pendekatan 
Kualitatif, Kuantitatif, Pengembangan dan Mix Method (Bandung: Wadegroup,2015) h.55 
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proses yang tersusun dari berbagai proses dan psikhologis. Dua di antara  yang 

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.43 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan, karena 

observasi dilakukan untuk memperoleh data dari hasil pengamatan langsung tentang 

proses kegiatan perilaku di pondok pesantren. 

2. Wawancara 

Wawancara, yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melakui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu.  Menurut Susan Stainback, mengemukakan bahwa dengan wawancara 

peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam 

menginterprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi dimana hal tersebut tidak 

dapat ditemukan dalam observasi.44 

Dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih 

mendalam tentang pondok pesantren dimana hal ini tidak bisa ditemukan jika hanya 

melalui observasi. Jadi, peneliti mengadakan wawancara dengan berbagai pihak yang 

dianggap dapat memberikan data yang kongkrit, di antaranya pimpinan pondok 

pesantren, Camat Sinjai Selatan, guru pesantren, serta santri. 

43Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,2012), 
h.145 

44Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan R&D, h.231-232 
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I. Jenis-Jenis Wawancara 

Ada beberapa macam kegiatan wawancara yang dikelompokan yang 

berdasarkan cara pelaksanaannya, yakni wawancara tertutup, terbuka, konferensi, 

kelompok, individual, terpimpin, bebas. Berikut ini adalah penjelasan mengenai jenis 

– jenis wawancara tersebut. 

a. Wawancara Tertutup 

Wawancara tertutup ialah suatu kegiatan wawancara yang dilakukan dengan 

cara tertutup. Pada Pewawancara harus menjaga atau merahasiakan nama maupun 

sebuah informasi mengenai narasumbernya dengan cara memalsukan atau memberi 

sebuah inisial nama narasumber. Wawancara tertutup ini bisa juga diartikan sebagai 

wawancara yang suatu pertanyaan â€“ pertanyaannya terbatas dan telah tersedia 

jawabannya yang berupa pilihan.  

b. Wawancara terbuka 

Wawancara terbuka ialah sebuah wawancara yang dilakukan dengan tidak 

merahasiakan sebuah informasi yang mengenai narasumbernya dan juga mempunyai 

pertanyaan-pertanyaan yang tidak terbatas atau tidak terikat jawabannya.45 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan yaitu 

pengumpalan data primer dan sekunder, data primer nerupakan data yang diperoleh  

45https://seputarilmu.com/2018/12/wawancara.html  (26 Agusutus 2019 19:41 WITA) 
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langsung dari objek yang diteliti, ini berkelainan dengan data sekunder, yakni data 

yang sudah dalam bentuk jadi, seperti dalam dokumen dan publikasi46. Serta 

menelaah buku-buku dari hasil penelitian. 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang Perilaku politik santri Di 

Pesantren Darul Istiqamah Puce’e, Kel.Sangiasseri, Kec. Sinjai Selatan, 

Kab.Sinjai.Hasil dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder 

yangmelengkaapi atau mendukung data primer hasil wawancara dan pengamatan 

tentang Polarisasi politik Di Pesantren Darul Istiqamah Puce’e, Kel.Sangiasseri, Kec. 

Sinjai Selatan, Kab.Sinjai. 

E. Informan 

Informan merupakan orang atau pelaku yang benar-benar mengetahui masalah 

dan meguasai masalah tersebut, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. 

Jadi dalam hal ini sampling dijaring sebanyak mungkin dari berbagai sumber. 

Maksud dari informan adalah untuk menggali informasi yang sesuai dengan objek 

penelitian. 

Dalam penelitian tersebut,dalam pemberian informasi data yang terkait 

dengan Pesantren Darul Istiqamah Puce’e peneliti memiliki beberapa  informan yaitu 

sebagai berikut : 

1. Ahmad A. Hafiezh, S.Pd.I (Pimpinan Pesantren Darul Istiqamah 

Puce’e ) 

46Adi Rianto, Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum, (Granit:Sinar Grafika,Jakarta,2010) 
h.55 
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Karena selaku yang memegang dan menggerakkan identitas politik 

Pesantren Darul Istiqamah Puce’e 

2. Agus Salam, S.STP (Camat Sinjai Selatan) 

Karena selaku pemerintah kecamatan yang mengetahui dan 

memegang kendali program di pemerintahan yang berkaitan 

dengan Pesantren  

3. Ansar, S.Ag, M.Pd.I (Guru Pesantren Darul Istiqamah Puce’e) 

Karena Selaku pendidik yang memahami kondisi dan peran 

Pesantren dalam Politik 

4. Wahyudin Arifin, S.Ag (Alumni Pesantren Darul Istiqamah 

Puce’e) 

Karena untuk mengeksplorasi aspek-aspek penelitian yang secara 

garis besarnya berkenaan dengan perilaku politik pesantren. 

5. Ansar Tama (Tokoh Masyarakat) 

Karena dapat memberikan pengaruh, nasihat, atau ceramah  

kepada santri dan masyarakat untuk penentuan partispasi politik  

 

6. Izhar (Kepala Lingkungan Caile) 

Karena dapat memberikan informasi mengenai gambaran umum 

keadaan masyarakat dan pesantren  

7. M.Yusuf (Santri Pesantren Darul Istiqamah Puce’e) 
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Karena dapat memberikan informasi dengan adanya keterlibatan 

politik para santri 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam analisis data di lapangan penulis akan menggunakan metode mode 

Miles dan Huberman. Pada metode tersebut, model yang diperkenalkan yaitu ketika 

peneliti melakukan penelitian di Lapangan maka dilakukan mulai pada saat 

pengumpulan data dan berlangsung setelah pengumpulan data dalam perode tertentu. 

Atau dengan kata lain  menentukan waktu penelitian terlebih dahulu sebelum 

melakukan analisis data dan selama melakukan wawancara peneliti sudah melakukan 

analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Ada 3 aktivitas dalam analisi data 

yaitu Reduksi data, penyajian data dan verifikasi data/kesimpulan.47 Mengenai ketiga 

alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:  

1. Reduksi Data  

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 

kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data 

berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian 

kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak 

waktu penelitiannya memutuskan (seringkal tanpa disadari sepenuhnya) 

kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan 

47Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan R&D, h.246 
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pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama 

pengumpulan data berlangsung, terjadilan tahapan reduksi selanjutnya 

(membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugusgugus, 

membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut 

terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. 

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan 

suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara 

sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya 

sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan 

ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang 

ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam 

satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga 

mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkatperingkat, tetapi 

tindakan ini tidak selalu bijaksana.  

2. Penyajian Data  

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai 

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa 

penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama 
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bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, 

grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan 

informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. 

Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang 

terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah 

terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan 

oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.  

3. Verifikasi Data/ Kesimpulan  

Menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari 

konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama 

penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran 

kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia 

menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin 

menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan 

kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan 

kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk 

menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. 

Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji 

kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan 

validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses 
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pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar 

dapat dipertanggungjawabkan.48 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan R&D, h.247  
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BAB IV 
HASILDAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Kabupaten Sinjai 

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis kemudian 

memberikan gambaran umum daerah penelitian, dimana sangat memberikan andil 

dalam pelaksanaan penelitian ini terutama pada saat pengambilan data, dalam hal ini 

untuk menentukan teknik pengambilan data yang digunakan terhadap suatu masalah 

yang diteliti. Di sisi lain pentingnya mengetahui daerah penelitian, agar dalam 

pengambilan data dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui 

situasi baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh dan karakteristik masyarakat dan 

kondisi pemerintahan daerah sebagai objek penelitian. Point ini menyajikan dua 

gambaran umum, yaitu gambaran umum daerah Kabupaten Sinjai dan gambaran 

umum pesantren darul istiqamah puce’e. Gambaran umum Kabupaten Sinjai 

mencakup keadaan geografis, kependudukan serta visi misi Kabupaten Sinjai. 

Sedangkan gambaran pesantren darul istiqamah puce’e mencakup gambaraan sejarah 

pesantren tersebut.49 

 

 

 

 

49Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai 2013  
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Sumber : Badan perencanaan pengembangan kabupaten Sinjai 2013 

      Kabupaten Sinjai dahulu terdiri dari beberapa kerajaan-kerajaan, sejarah 

kabupaten Sinjai riolo (dulu) terdiri dari beberapa kerajaan, seperti kerajaan tellu 

limpoe yang tergabung dalam Pitu limpoe. Tellu limpoe terdiri dari kerajaan-kerajaan 

yang berlokasi di dekat pesisir pantai kerajaan Tondong, Bulo-Bulo dan Lamatti, 

sedangakan kerajaan Pitu limpoe adalah kerajaan-kerajaan yang berlokasi di dataran 

tinggi yaitu di kerajaan Turungeng, Manimpahoi, Terasa, Pao, Manipi, Suka dan Bala 

Suka. 

Dalam buku lontara atau buku sejarah bugis Sinjai susunan raja-raja yang 

berada di Sinjai pada masa lampau (temporiolo), bahwa yang pertama kali menjadi 

raja dan arung ialah manurung Tanralili, yang dikenal dengan gelar timpae tana atau 

to pasaja. Keturunan dari puatta timpae tana atau to pasaja merupakan pendiri 

kerajaan tondong, Bulo-Bulo dan Lamatti. Adapula kerajaan yang pertama maju atau 

berkembang di daerah Pitu Limpoe adalah kerajaan Turungeng, Raja yang memimpin 
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pada masa itu adalah seorang wanita yang diperistrikan oleh anak laki laki atau putra 

dari raja Tallo. 

Seorang wanita kawin dengan seorang putra raja Bone, dari pernikahan itu 

muncullah tujuh orang anak, yaitu seorang anak wanita atau putri dan enam anak 

laki-laki atau putra. Putri raja Bone kemudian menggantikan ibunya memimpin di 

turungeng, sementara putra raja Bone yang lain ada di Manimpahoi, Terasa, Pao, 

Manipi, Suka dan Bala Suka. 

      Apabila kita telusuri hubungan antara kerajaan-kerajaan yang berada di 

kabupaten Sinjai dimasa lalu (temporiolo), maka nampak jelas sekali bahwa meraka 

menjalin hubungan yang sangat erat dengan tali kekeluargaan yang dalam bahasa 

bugis dikatakan Sijai yang artinya sama jahitannya. Hal ini sangat diperjelas dengan 

munculnya gagasan dari lamassiajeng raja dari kerajaan lamatti untuk memperkuat 

persatuan antara kerajaan bulo-bulo dengan lamatti dengan ucapannya yaitu: pasijai 

singkurenna lamatti bulo-bulo yang artinya satukan keyakinan lamatti dengan bulo-

bulo, setelah meninggal beliau diberi  gelar puatta matinroe risijaina. 

       Keadaan kerajaan-kerajaan yang ada di kabupaten Sinjai di masa lalu 

(temporiolo) semakin jelas dengan dibentunya benteng pada sekitar tahun 1557. 

Benteng tersebut dikenal dengan nama benteng Balangnipa karena didirikan di 

Balangnipa, yang sekarang sudah menjadi ibukota kabupaten Sinjai. Selain itu, 

benteng balangnipa yang dikenal dengan nama benteng tellu limpoe, karena dibuat 

secara bersama-sama atau gotong royong oleh 3 (tellu) kerajaan yaitu : Lamatti, Bulo-

Bulo dan Tondong, lalu dipengaruhi oleh belanda. 
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       Pada tahun 1564 adalah masa masa yang sangat bersejarah bagi masyarakat 

daerah Sinjai yang diwakili oleh kerajaan bulo-bulo yang mendapat banyak 

kunjungan dari dua kerajaan besar yang sedang berperang dan berebut pengaruh dari 

kerajaan lain. hal ini disebabkan karena letak daerah Sinjai yang berada pada daerah 

perbatasan bagi kedua kerajaan yaitu kerajaan Bone dan kerajaan Gowa. 

Mengingat bahwa kedua kerajaan yang sedang berperang yaitu mempunyai 

hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan Sinjai, maka Telllu limpoe dan Pitu limpoe 

berusaha untuk tidak memihak atau terlibat dalam peperang kedua kerajaan tersebut, 

bahkan dengan menpunyai kecerdikan dan kepintaran, raja-raja di Sinjai berusaha 

mempertemukan pemimpin dari kedua kerajaan tersebut agar bisa berdamai. 

       Akhirnya pada sekitar bulan februari 1564, raja Bulo-bulo VI la mappasoko 

lao manoe tanrunna berhasil mempertemukan kedua kerajaan yang sedang 

bermusahan atau berperang yaitu kerajaan Gowa yang diwakili oleh i mangerai daeng 

mammeta dan la tenri rawe bongkangnge (dari kerajaan Bone), disaksikan atau dilihat 

oleh raja-raja lain, sehingga muncullah perjanjian perdamaian kedua kerajaan yang 

dikenal dengan perjanjian topekkong atau lamung patue ritopekkong. 

Dikatakan lamung patue ritopekkong karena perdamaian ini dilakukan dengan 

upacara penanaman batu besar, bagian batu yang dikuburkan di dalam tanah disebut 

sebagai simbol dikuburkannya sikap-sikap keras yang merugikan semua pihak 
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kerajaan, sedangkan bagian batu yang muncul sebagai simbol persatuan yang tidak 

mudah bergeser.50 

Secara geografis Kabupaten Sinjai terletak pada titik 5°2'56" - 5°21'16" 

Lintang Selatan dan 119°56'30" - 120°25'33" Bujur Timur. Kabupaten Sinjai terletak 

di bagian pantai timur Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 223 km dari 

kota Makassar. Luas wilayahnya berdasarkan data yang ada sekitar 819,96 km2 

(81.996 ha).51 

Jumlah penduduk Kabupaten Sinjai tahun 2014 sebanyak 236.497 jiwa 

dengan laju pertumbuhan penduduk 3,3 persen dari hasil Sensus Penduduk 2010 yang 

berjumlah 228.879 jiwa. Sedangkan kepadatan penduduknya 288 jiwa/km² dengan 

Kecamatan Sinjai Utara merupakan daerah terpadat penduduknya dengan 1.471 

jiwa/km² dan KecamatanBulupoddo merupakan daerah terjarang penduduknya 

dengan 158 jiwa/km². Sebanyak 99% penduduk Kabupaten Sinjai memeluk agama 

Islam. Berikut adalah penduduk Kabupaten Sinjai, per Kecamatan Tahun 201452 :  

1. Kecamatan Sinjai Selatan 

Sinjai Selatan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi 

Selatan, Indonesia. Kec. Sinjai Selatan merupakan pintu gerbang Kabupaten Sinjai di 

bagian selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba. 

50http://sinjaikab.go.id/v3/sejarah-sinjai/ (23 Februari 2019 21:00 wita) 
51http://sinjaikab.go.id/v3/sejarah-sinjai/ 23 Februari 2019 21:24 wita 
52http://sinjaikab.go.id/v3/sejarah-sinjai/ 23 Februari 2019 21:35 wita 
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Luas wilayah Kec. Sinjai Selatan adalah 131,99 km². Dari Makassar, ibukota 

provinsi, Kec. Sinjai Selatan berjarak 195 km² dengan jarak tempuh kendaraan 

bermotor ± 4 jam, sementara dari ibukota kabupaten, kecamatan ini berjarak 27 km² 

dengan jarak tempuh kendaraan bermotor ± 30 menit. 

B. Sejarah Berdirinya dan Kepemimpinan Pesantren Darul Istiqamah Cabang 

Puce’e Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai.  

 Pendirian Pesantren Darul Istiqamah Sinjai Selatan tidak lepas dari pendirian  

Pesantren Darul Istiqamah Pusat di Maccopa Maros. Setelah berdirinya pesantren 

Darul Istiqamah Pusat Maccopa Maros Tahun 1970 diikuti dengan pendirian 

Pesantren Darul Istiqamah Sinjai. Tepatnya tiga tahun setelah itu, pada bulan  

September Pesantren Darul Istiqamah Pusat mengirimkan 20 orang santri untuk 

dididik di Bikeru Sinjai Selatan. Ide ini muncul dari diskusi beberapa tokoh pencetus 

dari hasil pengalaman mereka di kampung tersebut. Pernah pada suatu waktu 

tepatnya hari Jum’at di Mesjid Nurul Amal Bikeru mengundang mubaligh dari luar, 

kebetulan mubalighnya berhalangan sehingga digantikan oleh salah seorang yang 

ditunjuk untuk menjadi khatib, karena belum pernah menjadi khatib sebelumnya 

sehingga dia membutuhkan konsep, ternyata konsep yang dia bawa dari rumahnya 

adalah konsep khutbah lebaran. Serempak masyarakat kaget dan salah satu di antara 

mereka meneriaki khatib agar segera turun dari mimbar, sehingga saat itu jama’ah 

shalat jum’at tanpa khutbah, sejak saat itulah jama’ah berembuk untuk mengusulkan 

mendirikan pesantren di kampung ini.Latar belakang berdirinya pesantren Darul 
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Istiqamah yang lain sebenarnya adalah adanya keinginan untuk menegakkan syariat 

Islam. Prinsip Istiqamah adalah menegakkan hukum agama Islam.  Pada tahun 1970, 

KH. A. Marzuki Hasan datang ke Sinjai berusaha mendirikan pesantren. Usaha yang 

dilakukan dengan mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung serta mengadakan 

ceramah-ceramah kepada masyarakat Sinjai. Antara tahun 1970-1980 aktivitasnya 

tidak terhenti dengan mengadakan perjalanan dari Maros ke Sinjai, ini dilakukan 

berulang kali. Nanti setelah berdirinya pesantren Darul Istiqamah Cabang Kabupaten 

Sinjai baru sedikit aktivitasnya mulai menurun sebab sudah terbentuk struktur 

pengelola di setiap cabang yang ada. Setelah mengalami perjalanan panjang, pada 

tahun 1985 Pesantren Darul Istiqamah Cabang Puce’e Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai 

resmi didirikan, dalam hari peresmian turut hadir Bupati Sinjai, Ketua Departemen 

Agama dan Kapolres Sinjai. Perkembangan pesantren Darul Istiqamah Cabang 

Puce’e Kec. Sinjai selatan Kab. Sinjai, tidak dapat dipungkiri adanya usaha yang 

gigih dan tabah oleh para tokoh-tokoh yang merintis berdirinya pesantren tersebut. 

Perkembangan pesantren Darul Istiqamah Cabang Puce’e pada awalnya keliatan agak 

lambat, nanti setelah KH. Ahmad Marzuki Hasan tinggal bersama-sama santri di 

pesantren barulah ada sedikit kemajuan. KH. Ahmad Marzuki Hasan ditemani oleh 

beberapa tokoh di antaranya Abdul Khalik dan M. Yahya Abdullah. Abdul Khalik 

merupakan salah satu rekan seperjuangan KH. A. Marzuki Hasan dalam DI-TII. 

Keakrabannya menjadi cikal bakal terbentuknya pesantren Darul Istiqamah Sinjai 

Selatan. Abdul Khalik merupakan salah satu keturunan bangsawan di Sinjai Selatan. 

Pengaruhnya terhadap masyarakat Sinjai Selatan sangat besar, selain itu kepemilikan 
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tanah yang luas seperti bangsawan lainnya. Posisi Abdul Khalik sebagai bangsawan 

tentunya memberikan peranan besar terhadap pembentukan pesantren. Selain itu 

beberapa keluarga dari Abdul Khalik rela dan bersedia mewakafkan tanahnya untuk 

pendirian pesantren. Dari hasil wakaf itulah sehingga pesantren Darul Istiqamah 

Sinjai Selatan memiliki luas tanah 70.000 m2.  Tokoh selanjutnya ialah M. Yahya 

Abdullah, merupakan pimpinan Pesantren Darul Istiqamah Sinjai Selatan yang 

pertama. Beliau juga merupakan rekan KH. A. Marzuki Hasan sewaktu di DI-TII. 

Perannya membangun pesantren Darul Istiqamah Sinjai Selatan nampak dari 

usahanya untuk membangun pembangkit listrik sederhana dengan mesin diesel. Pada 

tahun 1975 beliau mulai membenahi pesantren dengan membangun pembangkit 

listrik untuk digunakan oleh pesantren dan masya-rakatsekitarnya. Selain itu, berkat 

kesabarannya mendidik para santri untuk membudidayakan tanaman jangka panjang 

dan jangka pendek berbuah keberhasilan pada tahun 1980-an. Komoditi cengkeh 

termasuk komoditi yang mahal di tahun tersebut. Hasil penjualan itulah sehingga 

pesantren Darul Istiqamah Sinjai Selatan dapat mendirikan bangunan permanent.  

Ketiga tokoh tersebut di atas selain berperan dalam pembangunan pesantren juga 

berperan dalam pembangunan masyarakat. Aktivitasnya yang tiada henti memberikan 

penyadaran pada masyarakat Sinjai Selatan.53 

 

53Fathan, “Pesantren Darul Istiqamah Dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Sinjai Selatan” 
(Skripsi Sarjana, Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, Makassar, 2007), h. 20 
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1) Sistem Kepemimpinan 

Pesantren ini dengan status cabang dari Darul Istiqamah Maros sehingga 

penentuan Pimpinan cabang atau sistem kepemimpinan manajemen dimana 

pemimpin ditunjuk atau ditentukan oleh pusat tentu dengan berkoordinasi dengan 

ketua yayasan. Di mana masa waktu kepemimpinan itu tidak terikat periodesasi atau 

waktu tertentu tetapi dilihat daripada unsur kemaslahatan apabila dalam menjalankan 

kepemimpinan di cabang itu dianggap berhasil dan kepemimpinannya masih sangat 

dibutuhkan maka kepemimpinannya diteruskan akan tetapi proses perjalanannya 

manakala pimpinan menganggap bahwa tidak ada unsur kemaslahatan atau 

diperlukan tenaganya cabang-cabang maka pimpinan bisa memindahkan cabang lain 

dalam proses pergantian itu ditempuh dengan musyawarah pimpinan. Berikut nama-

nama yang telah menjadi pimpinan sampai sekarang di Pesantren Darul Istiqamah 

Puce’e : 

1. Ustadz Yahya 

2. Ustadz junaed Kahar 

3. Ustadz Ahmad A.Hafiez, S.Pd.I 
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Tujuan berdirinya Pesantren Darul Istiqamah Cabang Puce’e Kec. Sinjai Selatan Kab. 

Sinjai  

Menurut pimpinan pondok pesantren yakni ustadz Ahmad A. Hafiezh, S.Pd.I, 

Pesantren Darul Istiqamah Puce’e Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai merupakan 

lembaga pendidikan Islam yang adapun tujuan didirikannya, yaitu:   

a. Pesantren Darul Istiqamah Puce’e juga berusaha menciptakan kader kader 

muballigh yang diharapkan dapat meneruskan misinya dalam dakwah Islam, serta 

mampu mengamalkan ilmunya dalam masyarakat.  

b. Mempersiapkan para santri untuk menjadi orang yang memiliki ilmu agama Islam 

sebagaimana yang telah diajarkan, menjadi manusia yang berkepribadian Islam.54 

Tujuan pendidikan Pesantren Darul Istiqamah Puce’e Kel.Sangiasseri Kec. 

Sinjai Selatan Kab. Sinjai adalah menciptakan dan mengembangkan kepribadian 

muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak 

mulia, bermanfaat bagi masyarakat, mandiri, teguh dalam kepribadian, menyebarkan 

agama dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian Indonesia.  

Adapun keadaan santri, keadaan guru serta sarana dan prasarana dapat dilihat 

pada penjelasan berikut:  

a. Keadaan Santri  

54Ahmad A. Hafiezh, S.Pd.I, Pimpinan Pesantren Darul Istiqamah  Puce’e Kel.Sangiasseri 
Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, Sulsel, wawancara oleh penulis di Sinjai, 20 Februari 2019 
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Santri yang bermukim di Pesantren Darul Istiqamah Cabang Puce’e berjumlah 

104 orang. Untuk jenjang Aliyah terdiri dari laki-laki 52 dan perempuan 52 orang 

santri, dan untuk Murobbi (pembina) terdiri dari 6 orang alumnisantri. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel I 

Keadaan Santri Madrasah Aliyah Darul Istiqamah Puce’e 

Tahun Ajaran 2018/2019 

NO KELAS JENIS KELAMIN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN 
1 I 18 19 37 
2 II 17 18 35 
3 III 17 15 32 

JUMLAH 52 52 104 
Sumber Data : Pesantren Darul Istiqamah Puce’e Kel.Sangiasseri Kec.Sinjai Selatan 

Kab.Sinjai 

Tabel II 

Keadaan Santri Murobbi  Darul Istiqamah Puce’e 

Tahun Ajaran 2018/2019 

NO JENJANG JENIS KELAMIN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN 
1 Pembina 3 3 6 

JUMLAH 6 
Sumber Data : Pesantren Darul Istiqamah Puce’e Kel.Sangiasseri Kec.Sinjai Selatan 

Kab.Sinjai 

b. Keadaan Guru  
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Guru adalah salah satu komponen dalam pendidikan yang merupakan bagian 

pokok setelah anak didik, guru memegang peranan penting dalam pelaksanaan 

kurikulum di kelas. Adapun jumlah guru yang ada di Pesantren Darul Istiqamah 

Puce’e yakni 18 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel III 

Keadaan Guru Madrasah Aliyah Darul Istiqamah Puce’e 

Tahun Ajaran 2018/2019 

NO NAMA GURU JABATAN 
1 Munzir As’ad, Lc Ke.Madrasah 
2 Ahmad Muzakkir, Lc Wa.Kemadrasah 
3 Ahmad A.Hafiezh, S.Pd.I Guru Mapel 
4 Ansar, S.Ag,M.Pd.I  Bendahara 
5 Wahyuddin Arifin,S.Ag Guru Mapel 
6 Rahmatullah,S.Pd.I   Konseling 
7 Muhammad Anwar,S.Pd.I   Konseling 
8 Nurhaeni, S.Pd.I Konseling 
9 Rosdiana, S.Pd.I Konseling 
10 Drs. Syahruddin  Konseling 
11 Muh. Nur.G,S.Pd Konseling 
12 Muh Rusdi,S.Pd  Guru Mapel 
13 Marlina,S.Pd Guru Mapel 
14 A. Herawati,S.Pd Guru Mapel 
15 Muhammad Yahdil,  Guru Mapel 
16 Diaul Haq Ahmad, S.Pd Guru Mapel 
17 Nasrullah, S.IP - 
18 A. Fadlullah - 

Sumber Data : Pesantren Darul Istiqamah Puce’e Kel.Sangiasseri Kec.Sinjai Selatan 

Kab.Sinjai 

Berdasarkan data dari tabel VI tersebut di atas tentang kondisi latar belakang 

pendidikan yang dimiliki oleh setiap guru yang ada di pesantren, maka ada 10 
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klasifikasi guru yaitu yang berlatar belakang S1, dan 2 Lc dan belum memiliki gelar 

karena sebagian diantaranya masih dalam proses pendidikan.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Bab 

VI Pasal 29 Ayat 4 mengatakan bahwa pendidik pada SMA/MA atau bentuk lain 

yang sederajat memiliki:  

a) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana 

(S1).  

b) Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan 

mata pelajaran yang diajarkan; dan  

c) Sertifikasi profesi guru untuk SMA/MA.   

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pendidik SMP/MTs atau 

sederajatnya dan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pendidik SMA/MA atau 

sederajatnya tersebut di atas, maka selayaknya guru yang mengajar harus berlatar 

belakang pendidikan minimal D-IV atau S1. Melihat dari data tabulasi guru tersebut, 

maka guru untuk jenjang Aliyah di Pesantren Darul Istiqamah Puce’e sudah berada 

pada posisi semi ideal karena 65% pendidikan guru gurunya sudah berada pada level 

S1 dan beberapa diantaranya sudah lulus sertifikasi guru.  

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 

Bab VII Pasal 42 Ayat 1 dan 2 mengenai sarana dan prasarana disebutkan bahwa:  
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1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan 

pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, 

serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang 

teratur dan berkelanjutan.  

2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang 

kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang 

perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang 

kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat 

bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang 

proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.55 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut di atas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa Pesantren Darul Istiqamah Puce’e sudah termasukkategori 

lembaga pendidikan semi ideal karena dari segi sarana dan prasarananya sudah 

hampir sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai standar sarana dan prasarana 

satuan pendidikan yang ideal. Hal ini sesuai juga dengan hasil pengamatan peneliti di 

pesantren Darul Istiqamah Puce’e, sarana dan prasarana yang ada di pesantren 

tersebut sudah mendekati kesempurnaan, terbukti dengan adanya laboratorium IPA 

serta peralatan di dalamnya perlahan sudah hampir lengkap, adanya perpustakaan 

yang baru direnofasi pada tahun 2011 serta buku-buku penunjang seperti buku agama 

55Y. Agung, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia,” http://www.agungclassic.com 
peraturan-pemerintah-republik-indonesia_04.html (7 April 2019, 20:33 wita) 
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dan buku-buku umum yang kebanyakan masih baru. Selain itu, ada pula ruangan 

komputer, dimana komputer tersebut terdiri dari 8 unit dan didapatkan dari 

sumbangan pemerintah.56 

b. Sistem Pengelolaan Lembaga  

Adapun sistem pengelolaan lembaga yang masih bersifat tradisional di 

Pesantren Darul Istiqamah Puce’e yaitu:  

1) Segi Organisasi   

Menurut Ahmad A. Hafiezh, S.Pd.I mengenai bentuk organisasi di pesantren 

tersebut, beliau mengemukakan bahwa:   

Dari segi organisasi di Pesantren Darul Istiqamah Puce’e susunan pengurus 

tidak dilakukan secara pemilihan karena salah satu karakter dari pesantren ini adalah 

pimpinannya dipegang secara turun-temurun oleh pihak pendiri pesantren.57 

2) Segi Akuntabilitas  

Dalam akuntabilitas (catatan transaksi keuangan) tidak ada transparansi dalam 

hal pertanggung jawaban keuangan karena pemahaman mereka seluruh sumbangan 

56Ahmad A. Hafiezh, S.Pd.I, Pimpinan Pesantren Darul Istiqamah  Puce’e Kel.Sangiasseri 
Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, Sulsel, wawancara oleh penulis di Sinjai, 20 Februari 2019 

57Ahmad A. Hafiezh, S.Pd.I, Pimpinan Pesantren Darul Istiqamah  Puce’e Kel.Sangiasseri 
Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, Sulsel, wawancara oleh penulis di Sinjai, 20 Februari 2019 
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tidak perlu dicari kemana dibelanjakan, budaya belanja di pesantren ini seluruhnya 

diatur dan berada/berpusat di tangan pimpinan.58 

Pesantren Darul Istiqamah Puce’e menegosiasikan tradisi dan modernitas 

adalah isu utama dalam penelitian ini. Meskipun diakui atau tidak, problem 

modernitas adalah proses yang tidak bisa dihentikan dan akan berlanjut terus menerus 

pada setiap negara atau bangsa termasuk Indonesia. Hal ini terjadi karena kebutuhan 

terhadap sains modern, tekhnologi dan rasionalitas adalah sebuah kemestian. Tentu 

saja poin ini menjadi tantangan tersendiri pada Pesantren Darul Istiqamah Puce’e 

dalam upaya mempertahankan nilai-nilai tradisi.   

“Adanya pendidikan Islam modern di pondok pesantren ini membuat kami semakin 
semangat untuk bersekolah karena tidak ada lagi ungkapan bahwa pesantren Darul 
Istiqamah Puce’e kuno dan masih jauh ketinggalan. Sekarang dari segi pendidikan 
kami sudah setara dengan sekolah umum yang ada di luar pesantren, bahkan kami 
merasa lebih unggul karena selain kami sudah belajar materi umum begitupula 
belajar teknologi seperti komputer, kami juga mendapatkan pembelajaran pondok 
atau agama Islam yang porsinya masih jauh lebih besar”59 
 

Dari pernyataan tadi, maka penulis menyimpulkan bahwa pendidikan modern 

yang dibawa oleh kolonial belanda sudah mendapatkan respon yang baikdi Pesantren 

Darul Istiqamah Puce’e, mereka berusaha untuk mengkolabora-sikan sistem 

pendidikannya tetapi tetap hati-hati dan selektif. 

 

58Ahmad A. Hafiezh, S.Pd.I, Pimpinan Pesantren Darul Istiqamah  Puce’e Kel.Sangiasseri 
Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, Sulsel, wawancara oleh penulis di Sinjai, 20 Februari 2019 

59M.,Yusuf, Santri Pesantren Darul Istiqamah  Puce’e Kel.Sangiasseri Kec. Sinjai Selatan 
Kab. Sinjai, Sulsel, wawancara oleh penulis di Sinjai, 21 Februari 2019 
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C. Bentuk Keterlibatan Politik Pesantren Darul Istiqamah Puce’e 

Kel.Sangiasseri Kec.Sinjai Selatan Kab.Sinjai 

 Kecenderungan pengetahuan, perasaan dan ajaran dalam menentukan 

keputusan politik santri dalam proses pemilihan umum dapat penulis gambarkan. 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan bahwa mayoritas cenderung ke arah 

yang bersifat ajaran, yaitu munculnya kebiasaan yang dilakukan oleh para santri 

dengan adanya keinginan untuk mengetahui proses pergantian kepemimpinan seperti 

yang dikemukakan oleh salah seorang informan bernama Ahmad A. Hafiezh, S.Pd.I : 

“secara perilaku politik memilih yang layak dan berpartisipasi dalam pemilu 
sehingga adanya keinginan untuk memilih yang berakhlakul karimah”60 

 

 Melalui proses pemilihan umum untuk memilih pemimpin tentu sangat 

memberikan dampak kepada pesantren terutama dalam bidang pendidikan seperti 

tetap mempertahankan posisinya seperti semula dengan sistem yang khas dan 

pesantren mulai mengadopsi atau mengakomodasi sistem pendidikan pesantren 

sehingga terjadi pergeseran pondok pesantren dengan madrasah dan sekolah. Seperti 

yang diterapkan sekarang Pesantren Darul Istiqamah Puce’e dengan menggabungkan 

sistem pendidikan formal dan madrasah dengan sistem pendidikan pesantren tanpa 

memisahkan kelas-kelas atau area kedua sistem pendidikan yang berbeda ini. Para 

60Ahmad A. Hafiezh, S.Pd.I, Pimpinan Pesantren Darul Istiqamah  Puce’e Kel.Sangiasseri 
Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, Sulsel, wawancara oleh penulis di Sinjai, 20 Februari 2019 
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santri tetap tinggal di asrama, mengikuti proses belajar dan mengikuti juga agenda 

kepesantrenan yang tidak terdapat di madrasah. Begitupun dengan guru-guru yang 

mengajar di Pesantren ini relatif sama. Pondok pesantren yang dahulunya sistem 

pengajaran dan materi pengajarannya terfokus kepada ilmu-ilmu keagamaan, mulai 

berkembang dengan mengakomodasi elemen-elemen kurikulum dari sistem 

pendidikan nasional. Tuntutan sistem pendidikan di Indonesia telah mengharuskan 

pesantren untuk mengikuti menyetarakan standarnya dengan kurikulum pendidikan 

nasional. Seiring dengan tuntutan tersebut, kementrian yang berkaitan dengan 

pesantren juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang turut memajukandan 

memberikan peluang bagi pesantren untuk mengembangkan diri. 

Keterlibatan pesantrendalam politik mengambil bentuk yang bermacam-

macam, sesuai dengan peran yang dimainkan oleh kiai, ustadz, pimpinan atau santri. 

Ada beberapa model keterlibatan pesantren dalam politik dengan mengamati berbagai 

proses keterlibatan politik pesantren yang terjadi selama ini. 

Pertama, terlibat secara langsung sebagai praktisi dan aktor politik yang terjun 

sebagai pengurus dan aktivis partai politik tertentu. Hal itu secara langsung 

melibatkan elite pesantren, yakni kiai dan keluarganya atau ustadz senior yang 

memiliki hubungan dengan kiai. Keterlibatan secara langsung memberikan peluang 

politik yang lebih besar bagi elite pesantren untuk mencapai jabatan poilitik yang 

lebih baik. Posisi tersebut diharapkan memberikan ruang politik untuk 

memperjuangkan kepentingan masyarakat dan kepentingan pesantren, karena jabatan-
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jabatan politik turut menentukan kebijakan dan program-program pembangunan. 

Kasus terjun langsung dalam politik itu diperlihatkan oleh Pimpinan Pesantren Darul 

Istiqamah Al-Markaz Sinjai KH.Fadhullah Marzuki, S.Pd.I. 

Kedua, sebagai kekuatan pendukung partai politik tertentu dengan cara 

memberikan dukungan di balik layar. Pesantren menginisiasi berbagai kegiatan 

keagamaan yang dimanfaatkan oleh partai politik untuk mensosialisasikan visi 

politiknya. Pada banyak kasus, pesantren menggelar berbagai even keagamaan yang 

disponsori oleh kekuatan politik tertentu yang melibatkan umat Islam dalam jumlah 

besar. Hal itu antara lain tecermin dari penyelenggaraan pertemuan Pimpinan 

Pesantren yang dilaksanakan di sebuah hotel Sinjai di Sinjai. Kegiatan bertajuk 

silaturahmi tersebut disponsori oleh politisi dan calon anggota legislatif daerah 

pemilihan Sinjai-Bulukumba dari Partai Keadilan Sejahtera, KH.Fadhullah Marzuki, 

S.Pd.I yang juga Anak dari KH. Marzuki Hasan, Pendiri pimpinan Pesantren Darul 

Istiqamah Di Sinjai. Berdasarkan wawancara dengan ustadz Wahyudin, S.Ag 

menjelaskan tentang : 

 “Secara perilaku politik memiliki satu suara dan ada intruksi dari pimpinan 
Al-Markaz Sinjai dengan mengikuti sistem imamah yaitu mengikuti Perintah Kyai 
atau suara sami’na wata’na”61 
 
 

Ketiga, sebagai legitimasi politik yang sering dimanifestasikan dalam bentuk 

restu politik pada partai atau tokoh politik tertentu yang tidak berasal dari lingkungan 

pesantren. Hal seperti itu bagi banyak praktisi politik dianggap penting, sebab dalam 

61Wahyudin, S.Ag, Alumni Pesantren Darul Istiqamah  Puce’e Kel.Sangiasseri Kec. Sinjai 
Selatan Kab. Sinjai, Sulsel, wawancara oleh penulis di Sinjai, 21 Februari 2019 
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sistem politik Indonesia yang ideologis dan tradisional, legitimasi keagamaan sangat 

dibutuhkan. Dan citra sebagai seorang Muslim yang baik, saleh, serta dekat dengan 

ulama turut menentukan elektabilitas seorang praktisi politik di hadapan pemilih 

Muslim. Berkaitan dengan itu, pesantren sering menerima “order” kunjungan politisi, 

calon anggota legislatif, capres, atau komunitas partai politik tertentu yang sedang 

berkompetisi. Hal itu dilakukan sebagai proyekpemolesaan citra diri sebagai seorang 

Muslim yang baik yang dekat dengan komunitas agama atau pesantren. 

Berpusat pada peranannya sebagai guru dan ahli agama, para ustadz dan 

alumni seringkali memainkan peran penting dalam bidang sosial, kemasyarakatan, 

dan politik. Peranan sosial ustadz dan alumni sering dimintai pertolongan oleh 

masyarakat untuk memberikan perantaran kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. 

Peran dalam kemasyarakatan, ustadz dan alumni sering diundang dalam rapat-rapat 

baik lokal maupun nasional. Dalam bidang politik, sekarang ini banyak ustadz dan 

alumniyang terlibat dalam politik praktis baik langsung maupun tidak langsung. 

Ustadz dan alumni langsung terlibat dalam politik seperti menjadi pengurus partai 

politik, juru kampanye, ataupun sebagai calon anggota legislatif. Adapun secara tidak 

langsung, ustadz dan alumni hanya memberi dukungan kepada partai politik maupun 

dukungan kepada calon legislatif maupun eksekutif. 

Adapun yang terlibat seperti ustadz Wahyuddin Arifin,S.Ag, Muhammad 

Yahdil,Muh Rusdi,S.Pd dan alumni seperti Diaul Haq Ahmad, S.Pd, Nasrullah, S.IP, 

A. Fadlullah. 
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Partai politik yang menjadi dukungan dan pengurus yaitu PKS, PPP, Golkar, 

PAN. 

Keterlibatan ustadz dan alumni dalam politik praktis bukan fenomena yang 

baru lagi. Sejak lama peran serta ustadz dan alumni dalam politik sangat besar. Secara 

normatif keterlibatan ustadz dan alumni dalam politik mendapat dasar hukum yang 

kuat dari syari’at. Secara empiris, keterlibatan ustadz dan alumni sebagai tokoh 

politik telah dicontohkan oleh Rasulullah. Dasar normatif dan empiris inilah yang 

menjadi motivasi ustadz dan alumni berpolitik. 

Guru yang menetap di asrama pesantren mempunyai pengaruh besar terhadap 

santri karena dapat mengetahui kondisi dan polarisasi politik di lingkungan pesantren 

sedangkan Guru yang tinggal di luar pesantren mempunyai pengaruh terhadap ajaran 

yang diberikan berupa pendidikan politik dan ajakan untuk mengikuti pemilihan 

umum secara demokrasi. 

D. Implikasi Keterlibatan Santri dalam Politik Di Pesantren Darul Istiqamah 

Puce’e Kel.Sangiasseri Kec.Sinjai Selatan Kab.Sinjai 

 Pro-kontra yang mengiringi keterlibatan pesantren darul istiqamah puce’e 

dalam politik praktis pada dasarnya merupakan wujud ekspektasi umat terhadap 

posisi pesantren yang terhormat. Sejak lama umat islam di Indonesia menempatkan 

pesantren sebagai sumber rujukan moralitas keagamaan. Para kiai dan pimpinan 

adalah umat yang fatwa serta nasihatnya menjadi pegangan masyarakat. Peran 
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pimpinan merupakan aktor determinan kebijakan sosial dan pengambilan keputusan-

keputusan penting menyangkut keberhasilan kehidupan masyarakat. Dengan 

demikian, pesantren merupakan pilar bagaimana nilai-nilai moralitas dan nilai-nilai 

keagamaan dijalankan di tengah masyarakat. 

Persoalan mengemuka ketika pesantren yang merupakanreferensi nilai-nilai 

keagamaan itu tertarik ke dalam dunia politik praktis dengan berbagai alasan yang 

diyakininya. Di sinilah sebagian orang menilainya sebagai bentuk penyimpangan 

terhadap peran sosial yang selama ini dijalankan pesantren. Apalagi keterlibatan 

pesantren dalam politik sering disertai aktivitas-aktivitas partisan sesuai tuntutan 

kepentingan politik yang terkadang tidak sejalan dengan logika masyarakat umum. Di 

sini kiai dan pesantren tidak dapat memertahankan legitimasi keaagamaanya karena 

masyarakat telah meragukan otoritas dan ketulusan yang dimiliki, yakni apakah 

pesantren sedang berbicara atas dasar kepentingan agama dan kepentingan umat atau 

atas dasar kepentingan partai politik atau politisi yang didukung pesantren. Berbagai 

fenomena politik yang berkaitan dengan dukungmendukungpolitik di dunia pesantren 

menunjukkan bahwa aktivitas politik pesantren ternyata memiliki dampak sangat 

luas. Analisis terhadap hal ini bisa dimulai dari perdebatan doktrinal keagamaan 

tentangan hubungan agama dan negara di Indonesia, hingga dampak-dampak material 

yang mungkin diperoleh oleh pesantren. Dengan demikian pesantren terlibat politik 
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bukanlah sebuah frasa sederhana, tetapi memiliki implikasi yang luas yang mesti 

dianalisis secara hati-hati.62 

Dengan adanya keterlibatan politik para santri berimplikasi terhadap 

eksistensi pesantren di satu sisi dan terhadap kekuatan politik di dukung oleh 

pesantren di sisi lain. Dalam wawancara bersama Ustadz Ansar menjelaskan tentang : 

“Pesantren mengikuti pemilihan umum dan meyakini politik bagian islam 
sehingga pesantren ini mengajarkan politik dalam islam”63 

 
 

 Berdasarkan wawancara di atas, dapat diinterpretasikan bahwa, salah satu 

dampak keterlibatan santri dalam politik dengan melalui keyakinan yang kuat bahwa 

politik diajarkan dalam islam. 

Sementara itu, independensi pesantren Darul Istiqamah Puce’e yang selama 

ini menjadikekuatan utama dalam menjaga nilai dan moralitas masyarakat akan 

semakin sulit ditegakkan. Bahkan banyak pesantren yang masuk dalam lingkaran 

kekuasaan politik secara sadar tunduk pada keputusan-keputusan politik. Mereka 

harus turut menjalankan berbagai program dan kebijakan pemerintah, meskipun hal 

tersebut diyakini merugikan kepentingan pesantren. Eksistensi pesantren kini sedang 

dipertaruhkan di hadapan kebijakan pendidikan nasional yang menginginkan 

62Saidin Ernas dan Fery Muhammadsyah Siregar , “Dampak Keterlibatan Pesantren dalam 
Politik: Studi Kasus Pesantren di Yogyakarta”, (Jurnal Institut Agama Islam Negeri Ambon, 
Yogyakarta, 2010) h.21  

63Ansar, S.Ag, Guru Pesantren Darul Istiqamah  Puce’e Kel.Sangiasseri Kec. Sinjai Selatan 
Kab. Sinjai, Sulsel, wawancara oleh penulis di Sinjai, 21 Februari 2019 
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perlunya sejumlah penambahan kurikulum pendidikan modern dalam kurikulum 

pesantren yang dianggap tradisional dan kurang prospektif. 

Santri menjadi komoditi yang gambut dalam kontestasi pemilihan legistlatif 

dan Presiden 2019. Beberapa calon saling berebut pengaruh terhadap kelompok-

kelompok santri yang dipresentasikan oleh partai-partai pengususng calon maupun 

kelompok santri yang berasal dari kalangan masyarakat akar rumput. Polarisasi yang 

terjadi dalam tubuh santri akhirnya tidak lagi bisa terbaca hanya melalui kategori-

kategori lama karena banyaknya kelompok-kelompok kepentingan. Berbicara 

masalah polarisasi dapat di definisikan bahwa dampak kepentingan untuk pesantren 

dan individu, santri adalah kelompok yang mengamini doktrin keagamaan lebih 

kental dibandingkan dengan doktrin kebudayaan lokal. Untuk kalangan santri, rasa 

sebagai satu komunitas atau umat adalah yang utama.  

Dalam hal ini santri terbelah menjadi dua kelompok. Karena adanya polarisasi 

antara santri dengan alumni sehingga mobilisasi dan pendukung salah satu calon 

anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan KH.Fadhullah Marzuki, S.Pd dari Partai 

Keadilan Sejahtera didukung adanya intruksi pimpinan pesantren di cabang Sinjai 

dan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Zulkarnain Lathiefdari 

Partai Golongan Rakyat didukung adanya keterikatan keluarga dengan pendiri 

pesantren  begitupula juga dari Calon Anggota DPRD Kabupaten Sinjai Andi Irwan 

Partai Persatuan pembangunan Hasmal didukung dengan keluarga santri dan guru di 

pesantren dengan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sinjai Zulfikar dari Partai 

Amanat Nasional yang mendapat dukungan dari teman dan Santri 
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sehinggamemunculkan beragam ekspresi politiknya. Beragam varian tersebut 

menimbulkan gesekan antara yang pendukung dengan tim sukses masing-masing 

calon. Kondisi tersebut menandakan bahwa  tidak ada ruang yang memisahkan antara 

komunitas politik dan keagamaan. Sama halnya misi agama yang bersifat spiritual 

dan sakral dibawa menuju politik praksis. Dalam polarisasi terjadi di kalangan santri 

dapat dibaca sebagai politik keagamaan sehingga pemahamannya begitu majemuk 

karena agama sebagai panjang tangan dari politik.  

E. Motif Perilaku Politik Di Pesantren Darul Istiqamah Puce’e Kel.Sangiasseri 

Kec.Sinjai Selatan Kab.Sinjai 

Proses-proses politik yang terjadi di pesantren menunjukkan 

bahwaketerlibatan pesantren dalam politik didorong oleh motif politik yang beragam. 

Motif yang dimaksud di sini adalah dorongan dan kekuatan yang berasal dari dalam 

pesantren, baik disadari maupun tidak, untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh sebab 

itu, menjelaskan motifketerlibatan pesantren dalam politik juga bukan sesuatu yang 

mudah. Di sini kita memasuki ranah perdebatan yang sensitif, yakni berusaha 

menjelaskan berbagai alasan yang mendorong pesantren terlibat dalam politik—hal 

yang sering kali tidak diakui oleh komunitas pesantren. Dibutuhkan suatu analisis 

yang lebih dalam dan cermat, karena keterlibatan pesantren dalam politik dipengaruhi 

berbagai faktor yang saling terkait, baik yang berasal dari kondisi-kondisi internal 

pesantren maupun tekanan eksternal. Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui 
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wawancara dan observasi di Pesantren Darul Istiqamah Puce’e, setidaknya terdapat 

tiga motif atau alasan mengapa pesantren terlibat dalam politik. : 

1) Doktrin Keagamaan 

Sebagai lembaga pendidikan Islam yang mengkaji dan mengajarkan ilmu-

ilmu keislaman, basis argumentasi politik Pesantren Darul Istiqamah Puce’e  jelas 

bersandar pada pemahaman keagamaan yang kuat. Pemahaman tersebut disarikan 

dari penjelasan Alquran dan Sunah serta paparan ulama-ulama terdahulu yang 

dijelaskan dalam berbagai kitab klasik (kitab kuning) yang sering dikaji di pesantren. 

Umumnya komunitas pesantren memandang bahwa politik merupakan bagian dari 

pelaksaanaan ajaran Islam. Bernegara mempunyai koherensi dengan beragama yang 

direfleksikan dari pemikiran bahwa pendirian Negara sesuai konsensus (ijma’) ulama 

hukumnya fardhu kifâyah. Pandangan ini sejalan dengan kaidah fiqh yang 

menyatakan, mâ lâ yatimmu alwâjib illâ bihi, fahuwa wâjib (kewajiban yang tidak 

sempurna tanpa alat atau sarana, alat atau sarana itu hukumnya wajib). Dengan logika 

ini, bila menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah wajib, sedangkan alat 

bagi terciptanya kemaslahatan tersebut (salahsatunya) adalah negara, hukum 

mendirikan negara juga wajib (fardhukifâyah). Sehingga untuk mempengaruhi para 

santri agar mengikuti yang diperintahkan maka dengan melakukan pendekataan 

keagamaan. 

“Kebiasaan yang dilakukan dalam hal penentuan memilih pemimpin dengan 
melihat agamanya kalau seagama islam harus diperjuangkan dan dipilih”.64 

64Ansar Tama, Tokoh AgamaKel.Sangiasseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, Sulsel, 
wawancara oleh penulis di Sinjai, 21 Februari 2019 
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Dalam teori politik Islam, pemahaman seperti itu lebih dikenal dengan paham 

akomodasionis yang memandang politik sebagai bagian dari ajaran agama yang tidak 

dapat dipisahkan. Konsekuensi dari berbagai pendapat tersebut di atas, dapat 

dikatakan bahwa mengelola negara dengan sebaik-baiknya sama hukumnya dengan 

mendirikan negara. Karena itu, ketika negara telah didirikan tetapi hanya 

menimbulkan mudarat, justru akan bertentangan dengan tujuan awal pembentukan 

negara dalam Islam, yakni membentuk masyarakat sejahtera di bawah ampunan 

Allah. Karena itu, berpolitik merupakan salah satu kewajiban kifâyah umat untuk 

menegakkan nilai dan ajaran Islam. 

2) Mobilitas Struktural dan Kontekstualisasi Pesantren 

Politik adalah suatu praktik tentang usaha untuk meraih kekuasaan politik, 

sebab menguasai kekuasaan politik memberi ruang bagi kekuatan-kekuatan politik 

untuk merealisasikan visi, misi, dan program politik yang akan dilaksanakan. Inilah 

kenyataan dalam kehidupan politik sejak demokrasi dicanangkan pertama-tama 

dalam bentuknya yang paling sederhana. Pesantren tentu menyadari fakta tersebut, 

sehingga keterlibatan pesantren dalam politik harus diletakkan dalam konteks 

mobilitas struktural untuk memperjuangkan berbagai nilai, doktrin, semangat, 

aspirasi, dan kepentingan yang dianut pesantren. Keberhasilan meraih jabatan publik 

yang penting sebagai presiden, anggota DPR, gubernur, bupati, atau wali kota, 

diyakini mampu membuka ruang partisipasi bagi pesantrenuntuk berbuat lebih 

banyak. Justru bagi kiai, ungkapan sebagian kalangan bahwa Pesantren Darul 
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Istiqamah Puce’e hanya meneguhkan diri di wilayah kultural, sekadar melakukan 

kerja-kerja kemasyarakatan sesuai ajaran agama islam. 

“ketika santri ingin menentukan pilihannya maka harus dilandaskan dengan 

agama islam”65 

Keterlibatan pesantren dalam politik juga dapat dilihat sebagai upaya 

pesantren untuk memperluas peran dan sumber daya yang dimiliki selama ini. Selama 

beberapa dasawarsa, di bawah tekanan Orde Baru, pesantren hanya diperlakukan 

sebagai lembaga kultural yang berada di luar struktur kekuasaan politik. Padahal, 

pesantren menyimpan potensi dan pengaruh politik yang besar. Selama ini pesantren 

hanya dijadikan sebagai objek politik, sekadar alat politik bagi partai yang bisa 

digerakkan saat momentum pemilu. Namun, setelah proses politik itu usai, pesantren 

dan komunitasnya sering dilupakan dari hingar-bingar politik. 

      3)   Kepentingan Ekonomi  

Liberalisasi dan kapitalisasi dunia pendidikan yang semakin massif di 

Indonesia akhir-akhir ini, secara tidak terelakkan juga menimpapesantren sebagai 

lembaga pendidikan tradisional yang dikelola secara swadaya oleh pimpinan dan 

masyarakat. Biaya operasional pendidikan yang semakin tinggi berdampak langsung 

pada kondisi finansial pesantren. Dengan manajemen keuangan yang sederhana, 

pesantren harus memerhatikan kemampuan pendanaan yang dimiliki. Dalam sejarah 

perkembangan pesantren, beberapa pesantren “terpaksa” gulung tikar karena 

65Ansar Tama, Tokoh AgamaKel.Sangiasseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai, Sulsel, 
wawancara oleh penulis di Sinjai, 21 Februari 2019 

 
 

                                                             



 
70 

 

ketidakmampuan pembiayaan dalam menutupi biaya operasional pendidikan yang 

dijalankan. Pendapatan yang diperoleh dari iuran santri dan infak donatur yang tidak 

tetap, merupakan persoalan yang membutuhkan solusi yang tepat. Situasi tersebut 

sering mendorong para pimpinan dan pengelola pesantren memikirkan cara-cara lain 

yang mudah dan efektif untuk memeroleh bantuan yang bisa digunakan dalam 

pembangunan pesantren. Di beberapa tempat, pengelola pesantren berhasil 

memeroleh bantuan keuangan secara reguler dari pemerintah daerah atau 

Kementerian Agama. Bahkan sebagian mendapat bantuan fisik berupa pembangunan 

infrastruktur pesantren. Bantuan-bantuan itu biasanya tidak gratis, karena pihak 

pemberi bantuan menuntut halhal tertentu. Dalam kasus di Pesantren Darul Istiqamah 

Puce’e, tawaran untuk menerima bantuan secara reguler dari pemerintah diringi 

dengan permintaan untuk mengakomodasi kurikulum yang disediakan Kementerian 

Agama atau Kementerian Pendidikan Nasional. Pesantren Darul Istiqamah Puce’e 

menyikapi secara kreatif dengan merawat budaya pesantren dan meningkatkan 

kualitas guru dan sarana prasarana dengan basis pengetahuan moderen. Serta 

mengkhususkan diri dalam pengajaran ilmu agama. Selain menempuh cara tersebut, 

tidak jarang pesantren menempuh jalan pintas dengan melibatkan diri dalam politik 

kekuasaan yang dianggap cara yang cepat dan efektif untuk membangun jaringan 

donasi baru. Dengan pengaruh sosial dan politik yang kuat di masyarakat, pesantren 

dapat melakukan bargaining politik dengan para politisi yang memerlukan 

dukunganpolitik pesantren, dari sekadar dukungan moril dan pembentukan citra 

hingga mobilisasi suara rakyat dalam pemilu, pilpres, atau pilkada. Meskipun secara 
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terbuka pihak pengelola pesantren sering membantah melakukan tawar-menawar 

politik dengan kompensasi ekonomi, fakta tentang bantuan yang diterima juga diakui. 

Pesantren Darul Istiqamah Puce’e, mendapat donasi dari kelompok politik banyak 

diterima meskipun itu dianggap bantuan secara pribadi.  

F. Peran Elite Lokal dalam membentuk Perilaku Politik Di Pesantren Darul 

Istiqamah Puce’e Kel.Sangiasseri Kec.Sinjai Selatan Kab.Sinjai 

Dukungan kebijakan pendidikan politik secara nasional ada pada Undang-

Undang Negara Republik Indonesia 1945 pasal 6A ayat (2) dan pasal 22E ayat (4) 

terkandung beban sebenarnya ada pada Negara yang memiliki tugas aktif untuk 

menciptakan sistem politik yang memampukan rakyat untuk aktif dan bebas dalam 

partisipasi hubungan publik dan politik. Namun demikian, di sisi lain partai politik 

juga memiliki peran yang penting dalam proses pengkondisian sistem politik karena 

partai merupakan sarana utama dalam struktur demokrasi partisipatif.  

Upaya elit politik lokal dalam memberikan pendidikan politik tertuang dalam 

sebuah kebijakan. Secara normatif, fungsi Partai Politik dalam pelaksanaan 

pendidikan politik sudah di atur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 pada 

pasal 3 ayat 4 (a) dan (b) yang mengatur pendidikan politik berupa dukungan bantuan 

anggara pelaksanaan di tingkat nasional dan daerah. Bukan hanya itu, dari hasil 

wawancara peneliti menemukan Pemerintah Kecamatan Sinjai Selatan juga 

mendukung pelaksanaan pendidikan politik, di karenakan pendidikan politik untuk 

masyarakat dan angkatan muda juga merupakan misi dari Kabupaten Sinjai. 

Kebijakan pendidikan politik yang akan dilaksanakan termaktub dalam Pasal 22 Ayat 
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1 dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja 

perangkat daerah. Hal tersebut secara langsung menjadi tugasdari institusi yang ada 

dilingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Sinjai yaitu Dinas Kesatuan Bangsa dan 

Politik.  

Pemerintah dengan Partai Politik melaksanakan berupa penyuluhan dan 

penyampain pesan-pesan dari pemerintah Kabupaten Sinjai. Sedangkan, dari partai 

politik proses pelaksaanaanya tidak terlepas dari indoktrinasi partai politik berupa 

pelatihan untuk kader partai. prinsip indoktrinasi harus diminimalkan karena tidak 

mungkin dihilangkan dan diganti dengan prinsip dialog. Aktivitas berbau paksaan 

harus diubah menjadi aktivitas dengan nuansa kesadaran. Elit politik lokal di 

Kecamatan Sinjai Selatan ditemukan belum memberikan pendidikan politik untuk 

angkatan muda seperti mahasiswa dan pemuda pada umumnya. Kegiatan yang 

dilakukan masih terfokus pada konsolidasi konstituen dan marak dilakukan pada saat 

kampanye. Kampanye politik diartikan sama dengan pendidikan politik, dan pada 

pelaksanaannya dalam porsi minim tidak terpola yang terbatas pada konstituen. Hal 

ini dapat diartikan adalah bersifat indoktrinasi, karena dalam proses pelaksanaan 

terfokus pada kepentingan politik. 

Adapun hal yang lain dapat dilihat dari keterlibatan elit politik lokal dalam 

lingkungan pesantren yang diwarnai dengan proses pembekalan dengan teknik 

pembelajaran untuk mempengaruhi suara masyarakat malalui program yang 

disampaikan. Selain itu ditemukan diluar jam kegiatan malakukan penyebaran atribut 
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kampanye dari salah satu calon yang menjadi afiliasi dukunga dari pihak Pimpinan 

Pesantren. Sebagaimana elit politik lokal yang memiliki pesan dalam pendidikan 

politik santri, tidak terlepas juga peran elit masyarakat seperti tokoh agama, elit 

kemasyarakatan, kepemudaan, dan lain sebagainya yang berperan mewarnai kegiatan 

pendidikan politik. kecamatan Sinjai Selatan memiliki masyarakat yang bermayoritas 

beragama Islam. Agama di daerah ini berada pada posisi tangan kanan, jadi posisi 

tuanguru atau kiai yang merupakan kendali di tengah-tengah masyarakat. Sehingga, 

elit politik lokal setempat membangun hubungan baik dengan para tokoh informal 

dalam upaya menjalankan misi partai, misi daerah, dan sebagai instrumen penjaring 

massa melalui figur sentral seorang tokoh di Kabupaten Sinjai.  

“Seperti yang dikemukakan salah seorang responden yang mengatakan 
bahwa pengaruh orang-orang yang dikenal dapat memberikan pengaruh dalam 
menentukan pilihan untuk memilih pemimpin”66 

 
 
Posisi tokoh informal yang langsung berada di tengah-tengah masyarakat dan 

sebagai figur sentral dalam masyarakat menjadi strategi elit politik lokal dalam 

penyampai misi dan kepentingan. Melalui ceramah keagamaan di masjid dan sekolah 

sering dilakukan. Karena tokoh informal di Sinjai Selatan sebagian besar menjadi 

pengasuh lembaga pendidikan. Atau tidak, tokoh informal memiliki pengaruh dalam 

lembaga pendidikan seperti pondok pesantren. kampanye politik di lembaga 

pendidikan sering dilakukan dengan melibatkan mahasiswa dan santri, masyarakat 

sebagai penggerak. Akan tetapi sebagian santri yang cenderung melibatkan diri pada 

66Izhar, Kepala Lingkungan Caile Kab. Sinjai, Sulsel, wawancara oleh penulis di Sinjai, 21 
Februari 2019 
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sebuah orgaanisasi yang tidak memiliki afiliasi terhadap persoalan politik, membatasi 

diri untuk tidak terlibat jauh. Santri yang tergolong organisator ini lebih menekankan 

aktivitas mereka sebagai pengontrol dari kebijakan pemerintah. Berbanding terbalik 

dengan santri orientasi politik melihat pada figur ketokohan dan cenderung santri 

seperti ini ada pada kalangan santri“Imamah”. 

1) Peranan Pemerintah dalam Membangun Partisipasi Pemilih di Pesantren 

Perkembangan politik yang semakindemokratis membuka ruang bagi segenap 

lapisan masyarakat untuk dapat berperan dalamperpolitikan begitu juga bagi para elit 

lokal dalamhal ini pemerintah sebagai salah satu elit lokal memilikiperan yang sangat 

kuat. Dalam masyarakat Sinjai Selatan pemerintah dan politik tidak dapat dipisahkan 

karena terdapat pendidikan politik yang diajarkan oleh pemerintah. 

“Tupoksi Pemerintahan dalam lingkungan kecamatan dengan sasaran utama 
menyampaikan pendidikan politik kepada masyarakat yang membutuhkan. Contoh 
hindari golput, hindari poltik uang dan santun berpolitik” 67 
 

Politik tidak lepas dari kekuasaan dari pemerintah karena dengan politik ini 

pemerintah membuat keputusan-keputusan menyangkut pemerintahan. Pemerintah 

tidak dapat melaksanakan roda pemerintahan tanpa memggunakan kendaraan yang 

namanya politik. Untuk mencapai tujuan pemerintah mau tidak mau harus 

menggunakan politik untuk melaksanakanya.  

67Agus Salam, S.STP, Camat Sinjai Selatan Kab. Sinjai, Sulsel, wawancara oleh penulis di 
Sinjai, 21 Februari 2019 
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Kendaraan yang di gunakan dalam politik itu dinamakan partai politik yang 

gunanya menampung aspirasi dari masyarakat untuk kemudian diteruskan ke sidang 

dewan perwalkilan rakyat kemudian hasilnya disampaikan ke pemerintah untuk 

dilaksanakan. 

Untuk kepentingan politik yang siaranya kecil bisa terjadi koalisi dengan 

duduk sebagai oposisi pemerintah karena tidak sejalan dengan tujuan pemerintah 

mereka lebih memilih sebagai oposisi. Untuk   pemerintah bisa menentukan arah dari 

jalannya pemerintahan untuk mendukung program-program dari pemerintah. 

Walaupun  berbeda dalam cara berpolitik yaitu sebagai pendukung atau 

oposisi tetapi mereka adalah pembawa aspirasi masyarakat khususnya pesantren 

Darul Istiqamah Puce’e dalam hal peningkatan mutu pendidikan dan sarana prasarana 

yang harus di lindungi hak-hakya sebagai warga negara, karena semua warga negara 

memiliki hak yang sama dalam pemerintah yaitu memilih atau dipilih yaitu memilih 

siapa calon pemimpin yang akan dipilih dan dipilih untuk duduk dalam pemerintah. 

2) Pimpinan Pesantren Sebagai Patron Politik Masyarakat 

Interaksi masyarakat Sinjai Selatan terbentuk dalam tatanan masyaraktnya 

sebagai keteladanan setruktural yang harus dipatuhi dan dijunjung tinggi, tatanan 

tersebut merupakan norma yang ada sebagai karakter dalam kehidupan sehari-hari 

masyarakatnya,tatanan keteladalan ini terbentuk dalam ungkapan adat bugis Sinjai 

“Resopa Temmangingi malomo naletei pammase dewata”  (Hanya dengan kerja 
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keras dan ketekunan akan mendapatkan ridho oleh Tuhan) merupakan nilai-nilai 

positif yang melandasi hubungan antar manusia. Tingkatan tersebut merupakan 

kedudukan untuk memposisikan orang-orang yang dihormati pada tingkatan pertama 

yang harus dijunjung tinggi. Hierarki tersebut dalam tatanan sosial masyarakat tidak 

hanya sebagai kepercayaan yang berlaku dalam sistem sosial budaya dan sosial 

keagamaan tetapi juga menjadi legitimasi dalam kontek afiliasi politik masyarakat 

pada umumnya, kedudukan ini akan sangat berpengaruh dalam menentukan arah 

politik. Kiai sebagai bagian tatanan masyarakat yang disegani juga berlaku dalam 

semua interaksi sosial dalam hal ini juga berlaku dalam menentukan pilihan politik 

masyarakat/santri, guru sebagai orang yang memberikan pengetahuan dalam 

masyarakat baik ilmu agama dan umum akan diakui sebagai bagian dalam tatanan ini, 

guru dalam kontek masyarakat Sinjai Selatan meliputi guru/pengajar (pengajar 

sekolah umum), ustaz/ustazah (pengajar madrasah,) juga (keyaeh) kiai atau 

pimpinansebagai pimpinan pondok pesantren darul istiqamah puce’e. Sehingga dalam 

pemiluguru ataupun pimpinan menjadi acuan bagi masyarakat/santridalam 

menentukan pilihan, dan banyak ditemui dalam menghadapi pemilihan umum 

masyarakat/santri akan datang bertanya dan ingin mengetahui kemana arah dukungan 

pimpinan dalam suatu pemilihan, tujuan tersebut untuk mengetahui dukungan dan 

kemudian mengikutinya sebagai bentuk kepatuhan terhadap petunjuk pimpinan. 

Setidaknya ada dua faktor yang menjadikan pimpinan kuat dan disegani masyarakat 

pertama, pimpinan adalah orang berpengatahuan luas yang kepadanya 
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penduduk/masyarakat belajar pengetahuan, kedua, pimpinan biasanya berasal dari 

keluarga berada. 

“Pendidikan, Penguatan, Aqidah, Ilmu, Alat dan Penyemerataan untuk para 

santri”68 

Sebagai patron politik pimpinan menjadi salah satu elit politik yang ditunggu 

sikap politiknya pada pemilu, sehingga perlu untuk menyikapiperkembangan politik 

yang sedang berlangsung. Biasanya cara yang dilakukannya menggunakan mimbar 

atau panggung politik, seiring berkembangnnya teknologi pola yang dilakukan 

berbeda.Perkembangan teknologi menjadi alternatif untuk memyampaikan sikap kiai 

dalam mendukung paslon dan mempengaruhi patisipasi pemilih, penggunaan media 

sosial sebagai sarana sosialisasi. Pimpinan sebagai patron masyarakat sangat 

menentukan arah dukungan pada pemilihan umum dan kedudukanya sebagai elit 

lokal dan juga memimpin pesantren. Pimpinan juga merupakan tokoh agama dan 

sebagai agen sosialisasi politik, sehingga secara otomatis tidak bisa lepas dari 

kepentingan politik seperti diketahui bahwa sosilisasi politik merupakan suatu proses 

sosialisasi sejak masa kanak-kanak sampai usia dewasa yang di dalamnya melibatkan 

keluarga, sekolah dan juga tokoh agama. Upaya yang dilakukan semakin berkembang 

dengan menjadikan media sosial sebagaisaranauntuk menyampaikan aspirasi bagi 

kalangan elit lokal dan juga sarana untukmensosialisikan dukungannya sehingga 
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bisadiketahui masyarakat umum dan tentunya untuk meraih dukungan pada 

pemilihan yang sedang berlangsung. 

3) Pimpinan Pesantren Sebagai Elit Politik 

Kiai sebagai acuan masyarakat dalam menentukan orentasi politiknya pada 

pemilihanumum dan dianggap sebagai orang yang mampu mempengaruhi dan 

menentukan kehidupan serta perubahan dalam masyarakat walaupun tidak 

sepenuhnya masyarakat tergantung kepadanya, inilah yang kemudian disebut sebagai 

golongan elit. Kaum elit digambarkan menjadi; pertama, secara eksternal bersifat 

homogeny, bersatu dan memiliki kesadaran kelompok, kadang memiliki nilia-nilai 

kesetiaan dan kepentingan bersama dalamsuatu pandangan yang berbeda. Kedua, 

kaum yang mengatur dirinya hidupnya sendiri keanggotannya berasal dari suatu 

lapisan masyarakat yang terbatas, dan memilih pemimpin dari kalangan istimewa 

yang terdiri dari beberapa orang. Ketiga, elit yeng sifatnya otonom, kebal gugatan dan 

hanya mementingkan kelompoknya. Pimpinan sebagai elit lokal yang mempunyai 

pengaruh kuat dalam masyarakat untuk membangun partisipasi politik dimasyarakat 

karena sebenarnya hal ini tidak bertentangan dengan agama, agama islam dalam 

pandangan paradigma mengakui islam sebagai sistem kemasyarakatan termasuk juga 

sebagai sistem politik. Kedua entitas tersebut mengisyaratkan paradigma fikih 

berkembang sesuai perkembangan ilmu modern oleh karenanya memungkinkan 

umatIslam untuk berpartisipasi aktif dalam sistem politik modern.Sebagai elit lokal 

menjadi jembatan bagi kiaiuntuk dengan mudah masuk dalam lingkungan politik 
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praktis. Seringkali ditemui dibanyakTempatPimpinan aktif dalam partai politik 

seperti partai keadilan sejahtera dan bahkan majusebagai calon dalam pemilihan.  

“Pengaruh dari Pimpinanyang mempunyai dampak yang sangat siginifikan 
dengan berjalannya kepentingan demi para santri untuk lebih mengetahui  pada 
aqidah dan ilmu pengetahuan dan ketika diajarkan sangat taat dan patuh sebagai 
bentuk menghargainya”69 

 
Mobilisasi massa dapat dinilia sangat efektif untuk setidaknya mengurangi 

menekan pengeluaran kampanye implikasinya terhadap efektivitas biaya mobilisasi 

sebagai strategi dalam politik, dan bukti efeknya pada partisipasi massa dalam 

pemilihan, polarisasi elit politik dan pemilih, dan perubahan regulasi kampanye dan 

pemilihan, saya berpendapat, telah mempengaruhi peluang, insentif, dan sumber daya 

untuk mobilisasi sebagaistrategi pilihan untuk kampanye. Kebutuhan akan dukungan 

massa yang luas menjadi tujuan utama dalam setiap proses pemilihan. Penggunaan 

sarana dalam bentuk asosiasi sangatlah penting juga dalam upaya membangun 

partisipasi pemilih, Penciptaan komunitas politik nasional adalah proses yang 

berlarut-larut dalam jangka panjang membentuk perubahan-perubahan yang 

signifikan kemudian memunculkan bentuk politik yang sangat demokratis dan 

partisipatif. Gerakan ini juga bisa dikatakan sebagai gerakan social movements.  

Soliditas gerakan santri  pada pemilu kabupaten Sinjai tergambar pada 

gerakan lascar istiqomah (Laris) bergerak dalam bentuk perilaku kolektif yang 

berakar oleh kepercayaan dan nilai nilai tentang sam’an wa ta’dziman (saya melihat 

saya mengikuti) atau sami’na wa ato,na(saya meilihat dan mengikuti) yang menjadi 
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kebutuhan pimpinanmereka ikuti dan dilaksanakan. Sehingga, kehadiran organisasi 

yang mengakomodir kebutuhan pimpinanmenjadi sumbu utama dalam upaya 

menggalang dukungan santri/alumni Pesantren Darul Istiqamah Puce’e dan 

masyarakat Sinjai Selatan. 

4) Pimpinan Pesantren sebagai Mediator Politik 

Mediator dalam konteks politik seringkalibekerja sebagai orang yang 

diuntungkan, mediatorhadir dalam suatu perbedaan pandangan antara beberapa belah 

pihak dan mencapai kesepakatan antara keduanya kemudian diuntungkan oleh 

bersatunya kekuatan yang kemudian menjadi kekuatan massa yang solid. Pimpinan 

sebagai mediator dalam upaya menyatukan perbedaan pandangan dalam kaitannya 

dengan pilihan politik memang sulit untuk dapat benar-benar bisa melepaskan diri 

dari identitas dirinya sebagai tokoh agama.Penggunaan fatwa ataupun istilah tertentu 

sering digunakan dalam mempangaruhi pemilih, fatwa atau istilah yang berkembang 

sesuatu yang wajar sebagai cara untuk menarik hati pemilih selama hal itu tidak 

mengandung citra negatif.  

”Memberikan Dakwah kepada santri dan masyarakat dengan 
mempertuhankan Allah dalam keyakinan di kehidupan sehari-hari”70 

 
Karena pada dasarnya identitas politik ulama mungkin tampak sulit 

terpisahdari minat dan agenda politik mereka, ulama berafiliasi dengan partai Islam 

atau mengambil peran dalam politik, sehingga ulama dapat mengeluarkan fatwa-

fatwa tertentu tentang orientasi politiknya. Pada saat-saat tertentu sesuai momentum 
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yang ada kadang istilah-isitilah agamis bisa membangkitkan gairah para santri dan 

masyarakat sinjai selatan untuk mendukung paslon pada pemilihan umum, dan hal ini 

cukup efektif untuk menarik simpati santri danmasyarakat Sinjai selatan.Sebagian 

besar berpartisipasi dalam politik pribadi. dalam memilih, berdoa bagi kandidat, 

kampanye, memakai propaganda politik, dan berpartisipasi dalam organisasi politik, 

mereka juga menggunakan posisi mereka untuk mempengaruhi pengikut mereka 

menggunakan mimbar sebagai kendaraan untuk terlibat dalam “pidato” politik yang 

memobilisasi jemaah mereka. Perbedaan pendapat dalam penentuan paslon seperti 

menggunakan istilah “islah” atau mengabdi kepada guru dan juga bersama ulama 

menjadiisu-isu yang cukup kuat untuk menyatukankelompok yang berbeda 

pandangan dilihat sebagai langkah dakwah dalam memilih salah satu paslon sehingga 

momentum yang tepat sangat mungkinuntuk menjadi istilah atau fatwa sebagai 

saranamembangun partisipasi pemilih. 
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BAB V 
PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan yang didapat dari hasil 

penelitian dan pengumpulan data di lapangan terkait Polarisasi Politik di Pesantren 

Darul Istiqamah Puce’e. Bertolak dari uraian-uraian yang lalu, maka dapat 

dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1. Keterlibatan pesantren dalam politik mengambil bentuk yang bermacam-

macam, sesuai dengan peran yang dimainkan oleh kiai, ustadz, pimpinan atau 

santri. Ada beberapa model keterlibatan pesantren dalam politik dengan 

mengamati berbagai proses keterlibatan politik pesantren yang terjadi selama 

ini. Sehingga polarisasi politik di pesantren Darul Istiqamah Puce’e adanya 

doktrin keagamaan, pengaruh dari pimpinan dan ustadz Pesantren Al-Markaz 

Sinjai untuk memilih salah satu calon anggota Legislatif, dan memobilisasi 

para santri untuk ikut terlibat dalam pemilihan umum.  

2. Implikasi keterlibatan politik di Pesantren Darul Istiqamah Puce’e Kec. Sinjai 

Selatan Kab. Sinjai yaitu bahwa dampak kepentingan untuk pesantren dan 

individu, Santri adalah kelompok yang mengamini doktrin keagamaan lebih 

kental dibandingkan dengan doktrin kebudayaan lokal. dan menerapkan 

konsep imamah dalam memilih pemimpin .  
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B. Saran 

Dari hasil penelitian, maka dapat dikemukakan saran di antaranya yaitu:  

1. Pendidikan merupakan sebuah kunci ketika manusia ingin maju dan 

berkembang. Olehnya itu manusia harus belajar dan terus belajar menuntut 

ilmu demi kesuksesan dan terutama untuk menghadapi era yang lebih modern.  

2. Bagi pimpinan dan para pendidik Pesantren Darul Istiqamah Puce’e agar terus 

mengembangkan pendidikan yang ada di dalam pesantren baik berupa 

pendidikan agama maupun pendidikan umum, sehingga mampu mencetak 

lulusan muballigh Islam yang juga mampu bersaing di masa akan datang. 

3. Menjaga ketradisional pesantren dan menyikapi segala bentuk polarisasi 

politik yang ada di Pesantren Darul Istiqamah Puce’e. 

4. Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dan Kecamatan Sinjai Selatan harus ikut 

andil dalam terjadi polarisasi politik yang ada di Pesantren Darul Istiqamah 

Puce’e dan memberikan pendidikan politik untuk kalangan santri, ustadz, dan 

pimpinannya. 
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