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PODOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-latin 

Daftar huruf bahasa arab dan terjemahanya ke dalam huruf latin  dapat dilihat 

pada table berikut  

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf  Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jin J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

ḍ 

 

 

Dad  de (dengan titik di bawah) 



 

 

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain „ apostrep terbalik ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Min M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah „ Apostop ء

 Ya Y  Ye ئ

 

Hamza yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa bertanda 

apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ). 

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti Vokal bahasa Indonesia.  Terdiri atas vokal 

tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 
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Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fatha  a A ا َ

 Kasrah i I ا َ

 Dammah u U ا َ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliteransinya berupa gabungan huruf yaitu : 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fatha dan ya ai a dan i ى َ 

 Fatha dan wau au a dan u ؤَ 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: 

Harkat dan huruf Nama Huruf tanda Nama 

 Fatha dan alif atau ya a a dan garis di atas … ا َ │…ىَ 

 Kasrah dan ya i i dan garis di atas ى

 Dammah dan wau u u dan garis di atas وَ 

 

4. Ta Marbutah  

Translinterasi untuk tamarbutah ada dua yaitu : tamarbutah yang hidup 

atau mendapat harakat fatha, kasra, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
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sedangkan tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. walau pada kata yang berakhir dengan tamarbutah diikuti oleh kata 

yang K menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

tamarbutah itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasyidid ( ). 

Dalam transliterasinya ini lambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonang ganda) yang diberi tanda syddah. Jika huruf ََي ber-tasydid di akhir 

sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliteransikan 

seperti huruf maddah ( i ). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َلا  

(alif lam ma’arifah). Dalam podoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al- baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya.  

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-) 
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7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (  ) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia  

Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian 

perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa 

Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 

Misalnya kata Al-Qur’an (dari Al-Qur’an ), sunnah, khusus dan umum. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkainteks Arab, maka 

harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafzal al-jalalah ( الله ) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudafilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital  

Walau sistem tulisan Arab mengenal huruf capital (Alif  caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

capital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 

Huhuruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal  nama dari 

(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 



 

xii 
 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

hurup awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf (AL-) ketentuan yang sama juga berlaku untuk 

huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika 

ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 

Beberapa singkata yang dibakukan adalah: 

swt. = subhanahu wa ta‟ala 

saw. = sallahu a‟laihi wa sallam 

a.s. = „alaihi al-salam 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

I. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w. = Wafat tahun 

Qs…/…: 4 = QS An-Nisa/4:7 dan 11 

HR = Hadis riwayat 

UURI = Undang-Undang Republik Indonesia  

Kab. = Kabupaten 

h. = Halaman 
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ABSTRAK 

 

Nama  : Siti Fatmawati Sesady 

Nim   : 30400115042 

Judul  : Gaya Hidup Santri di Zaman Milenial (Studi di Pondok 

Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare) 

 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pandangan santri 

tentang gaya hidup di Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota parepare di Zaman 

Milenial dan untuk mengetahui gaya hidup santri Pondok Pesantren DDI Ujung 

Lare Kota Parepare di Zaman Milenial. 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan 

metode kualitatif karena bisa melihat dan memahami fenomena atau gejala sosial 

secara luas. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dengan beberapa 

informan yang terdiri dari santri, ustad, ustadzah dan warga sekitar pondok 

pesantren. Selain wawancara peneliti juga menggunakan metode observasi. Data 

pendukung seperti hasil dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan santri tetantang gaya hidup 

adalah waktu luang diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, dalam mengkonsumsi 

uang tidak boleh boros dan berperilaku kepada teman harus bertutur kata yang 

baik begitupun kepada orang yang lebih tua. Gaya hidup santri santri di zaman 

milenial terbagi dalam dua bentuk gaya hidup yaitu: iklan gaya hidup dimana 

santri mengikuti tren yang ada dan gaya hidup mandiri dimana santri bebas dan 

merdeka dalam menemtukan pilihannya secara bertanggung jawab. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pesantren merupakan lembaga tertua di Indonesia. Pesantren adalah satu-

satunya lembaga pendidikan Islam yang unik, genuine (asli), dan aktif dalam 

perkembangan zaman. Pondok pesantren telah tumbuh sejak 7 abad yang lalu 

bersamaan dengan proses Islamisasi di Nusantara. Pesantren hingga sekarang 

tetap bertahan dan tidak tercerabut dari akar kulturnya, bahkan lembaga ini begitu 

dinamis, kreatif, dan memiliki suai (adaptasi) yang tinggi terhadap perkembangan 

masyarakat.
1
 

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam, dimana para santri biasanya 

tinggal di pondok (asrama) dengan materi pengajaran kitab-kitab umum, bertujuan 

untuk menguasai ilmu agama Islam secara detail, serta mengamalkannya sebagai 

pedoman hidup keseharian dengan menekankan pentingnya moral dalam 

kehidupan bermasyarakat.  

Gaya hidup menggambarkan seluruh pola seseorang dalam beraksi dan 

berinteraksi di dunia. Begitupun hal nya dengan santri yang mempunyai gaya 

hidup tersendiri, ada sebuah ciri khas tersendiri dalam gaya hidup santri yang 

menjadi indentitasnya. Sebagian besar anggapan masyarakat mengenai santri 

bahwa yang menjadi nilai lebih dari santri itu sendiri adalah adanya penanaman 

                                                             
1
Suryadharma Ali, Paradigma Pesantren Memperluas Horizon Kajian dan Aksi, 

(Malang: UIN-Maliki pers,2013), h. 9.  
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nilai dan akhlak secara mendalam. Dengan demikian diharapkan sikap dan akhlak 

santri tersebut 
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bisa mencerminkan seorang muslim yang taat kepada agama, orang tua, 

dan juga norma-norma sosial yang berlaku di lingkungannya.
2
 

Setiap muslim sudah menjadi kewajiban baginya untuk memiliki gaya 

hidup Islami dalam menjalani hidup dan kehidupan-nya. Hal ini sejalan dengan 

firman Allah swt, Q.S Yusuf (12): 108, sebagai berikut: 

 

Terjemahanya: 

Katakanlah (Muhammad), “Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang 

yang  mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang 

nyata, Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang 

musyrik”.
3
 

Berdasarkan ayat tersebut jelaslah bahwa bergaya hidup Islami hukumnya wajib 

atas setiap Muslim, dan gaya hidup jahili adalah haram baginya. Hanya saja dalam 

kenyataan justru membuat sangat prihatin dan menyesal, sebab justru gaya hidup 

jahili (yang diharamkan) itulah yang melingkupi sebagian besar umat Islam. 

Fenomena ini persis seperti yang pernah disinyalir oleh Rasulullah saw. Beliau 

bersabda:  

                                                             
2
Wildan Nurhamdi, Peran Kelompok Sosial Dalam Membentuk Gaya Hidup Santri, 

(Bandung: UPI, 2014), h. 3. 
3
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. (Jakarta: Penerbit Di Ponegoro, 

2008) 
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ًْ بِأَ  تِ ب عَتُ حَتَّى تأَخُذَ أمَُّ رَاعٍ. وْنِ قبَْلهََب شِبْزًا بشِِبْزٍ وَذِرَاعًب بذِِ زُ الْقُ  خْذِ  لاَ تقَىُْمُ السَّ

وْمِ. فقَبَ لَ : وَمَنِ النَّب سُ إِلاَّ  أوُلئَكَِ.)رواه  ٍْلَ:فقَِ  ٌبَ رَسُىْلَ اللهِ، كَفبَ رِسَ وَالزُّ

 البخبري عن أبً هزٌزة، صحٍح(.

Terjemahannya: 

“tidak akan terjadi kiamat sebelum umatku mengikuti jejak umat beberapa 

abad sebelumnya, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta”. 

Ada orang yang bertanya, “Ya Rasulullah, mengikuti orang Persia dan 

Romawi ?” Jawab Beliau, “Siapa lagi kalau bukan mereka?”.
4
 

Hadits tersebut menggambarkan suatu zaman dimana sebagian besar umat 

Islam telah kehilangan kepribadian Islamnya karena jiwa mereka terisi oleh jenis 

kepribadian yang lain. Mereka kehilangan gaya hidup yang hakiki karena telah 

mengadopsi gaya hidup jenis lain. Kiranya tak ada kehilangan yang patut ditangisi 

selain dari kehilangan kepribadian dan gaya hidup Islami. Sebab apalah artinya 

mengaku sebagai orang Islam kalau gaya hidup tak lagi Islami. 

Kehidupan para santri di pesantren begitu sederhana, tak ada makanan, 

pakaian, atau tempat tidur yang mewah. Makanan santri cukup berupa ikan, tahu, 

tempe, sayur dan sambel, ayam kadang di sajikan dalam menu makanan santri 

namun memiliki waktu tertentu misalnya seminggu sekali. Dalam berpakaian 

santri juga selalu menampilkan kesederhanaan dalam berpakaian dan tempat 

tindurnya hanya beralaskan kasur tipis atau tikar yang biasanya dipakai untuk 

tidur berramai-ramai. Kehidupan santri yang sederhana ini membuat santri 

                                                             
4
Al-imam Muslim, Terjemahan Hadis. Shahi Muslim, diterjemahkan oleh Ma’mur Daud, 

(Cet. VIII, Malaysia: Kilang Book Center, 2007). 
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memiliki rasa syukur yang tinggi terhadap apa yang dikaruniakan Allah 

kepadanya. 

Kehidupan santri tidak terlepas dari kebersamaan dan gotong royong. Para 

santri biasanya makan bersama di ruang makan yang disediakan dan terkadang 

mereka makan dalam satu tempat makan. Santri juga terbiasa melakukan segala 

sesuatu dengan kerja sama atau bergotong royong, misalnya dalam acara jum’at 

bersih mereka membersihkan mesjid, halaman, asrama dan tempat belajar secara 

berjamaah. Santri juga memiliki sifat gemar berbagi kepada sesama karena 

mereka tak pernah takut kelaparan karena santri lainnya akan siap berbagi 

makanan. Kehidupan santri juga tidak bisa dilepaskan dari shalat dan mengaji, tak 

pernah terlepas dari kewajibannya sebagai umat Islam, hal ini menjadi cerminan 

bahwa seorang santri sangatlah taat kepada Allah. Ibadah santri tak hanya sholat 5 

waktu atau puasa bulan Ramadhan saja, namun santri juga selalu melaksanakan 

sholat-sholat sunnah seperti tahajjud, dhuha dan sholat sunnah lainnya dan juga 

puasa sunnah lainnya. 

Bagi seorang santri, menuntut ilmu adalah keharusan. Meski harus masuk 

ke pesantren yang jauh dari rumah dan tidak pulang kerumah selama berbulan-

bulan dan bahkan bertahun-tahun, namun hal tersebut tetap akan dijalani oleh 

seorang santri. Santri selalu memiliki kepatuhan kepada Kyai, bagi santri ada 

barokah dalam setiap nasihat, petuah yang diberikan oleh Kyai kepada santrinya. 

Santri juga memiliki kedisiplinan yang tinggi, setiap ingin mandi, makan, dan 

segala aktivitasnya dipesantren santri selalu memiliki kebiasaan untuk mengantri. 

Hal ini tentunya mencerminkan kedisiplinan dan ketertiban santri. 
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Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Pondok Pesantren 

DDI Ujung Lare Kota Parepare, peneliti melihat adanya perbedaan gaya hidup 

santri zaman dahulu dan sekarang. Hal ini sesuai dengan wawancara yang saya 

lakukan dengan salah satu guru yang mengajar di pondok pesantren, ibu Nena 

mengatakan bahwa santri sekarang susah untuk diatur dan gaya berpakaiannya 

mengikuti tren zaman tapi menyampingkan ciri khas yang sudah melekat pada jati 

diri seorang santri, yaitu menggunakan pakaian yang sopan, sederhana serta taat 

dan patuh kepada orang yang lebih tua. 

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang dikemukakan di atas, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang: Gaya Hidup Santri di 

Zaman Milenial (Studi Di Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare). 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti memfokuskan penelitian 

ini pada pandangan santri tentang gaya hidup dan gaya hidup santri di zaman 

milenial santri Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare. 

2. Deskripsi Fokus 

a. Gaya Hidup 

Gaya hidup yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kebiasaan hidup 

yang dimana kebiasaan tersebut sudah melekat pada diri individu dan merupakan 

suatu kebiasaan. Gaya hidup ini merujuk merujuk kepada perilaku dalam bergaul 

kepada sesame santri maupun kepada ustad, ustadzah dan warga sekitar, cara 
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mengisi waktu luang dan gaya berpakaian santri baik didalam pondok maupun 

diluar Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare. 

 

b. Santri  

Santri yang dimaksud disini adalah santri remaja putri yang tinggal di 

lokasi penelitian yaitu di Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare. 

c. Generasi Milenial 

Generasi Milenial ditandai dengan meningkatnya penggunaan alat 

komunikasi, media dan teknologi informasi yang digunakan. Misalnya: internet, 

MP3 player, youtube, facebook, instagram, twitter dan lain sebagainya.  

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pandangan santri tentang gaya hidup di Pondok Pesantren DDI 

Ujung Lare Kota Parepare di zaman milenial ? 

2. Bagaimana gaya hidup santri  di Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota 

Parepare di zaman milenial ? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang telah di uraikan maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pandangan santri tentang gaya hidup Pondok Pesantren 

DDI Ujung Lare Kota Parepare di zaman milenial. 



7 
 

 

b. Untuk mengetahui gaya hidup santri Pondok Pesantren DDI Ujung Lare 

Kota Parepare di zaman milenial. 

 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Sebagai bahan bacaan dan literatur tambahan bagi mahasiswa dan 

masyarakat luas pada umumnya. 

b. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan khazana ilmu pengetahuan. 

Khususnya terhadap Sosiologi Agama yang mengkaji tentang gaya hidup 

santri di zaman milenial. 

c. Dapat menambah wawasan berfikir secara kritis analis dalam masyarakat. 

E. Kajian Pustaka 

Peneliti menggali berbagai informasi dari beberapa penelitian sebelumnya 

sebagai bahan perbandingan mengenai kekurangan yang ada. Selain itu, peneliti 

juga menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi dalam rangka 

mendapatkan satu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan 

dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. 

1. Skripsi, Tirtha Segoro Jurusan Psikologi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta judul: “Gaya Hidup Konsumtif Pada Santri Pondok Pesantren 

Modern”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan 

latar belakang, faktor-faktor yang mempengaruhi  gaya hidup konsumtif 
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pada santri pondok pesantren modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

secara umum keluarga sudah memberikan pemahaman tentang mengatur 

keuangan informan setiap bulan dengan mengajarkan cara berhemat dan 

memberikan contoh langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya 

hidup konsumtif pada santri pondok pesantren modern adalah orang 

lain/lingkungan . hal ini berkaitan dengan usia santri yang tergolong remaja, 

yaitu 10-14 tahun dimana masa remaja adalah masa pencarian identitas diri 

yang cenderung mengikuti kelompok acuan remaja tersebut. Solusi dalam 

menghadapi gaya hidup konsumtif pada santri pondok pesantren modern 

berasal dari tiga pihak yang saling terkait, yaitu diri santri sendiri, keluarga 

dan pondok pesantren.
5
 Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penelitian 

terdahulu membahas tentang gaya hidup konsumtif sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti lebih mengarah kepada pandangan santri 

tentang gaya hidup dan gaya hidup santri di zaman milenial. 

2. Skripsi, Muhammad Abdul Aziz Jurusan Sosiologi Agama Fakultas 

Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 2016 judul: “Perilaku Konsumtif Santri Pondok Pesantren 

Pabela Magelang Jawa Tengah”. Adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu: 1). Bagaimana perilaku konsumtif santri pondok 

Pesantren Pabelan Magelang Jawa Tengah. 2). Faktor-faktor apa saja yang 

yang melatari gaya hidup konsumtif santri di Pondok Pesantren Pabelan 

Magelang Jawa Tengah. Penelitian ini penelitian lapangan dengan 

                                                             
5
Tirta Segoro, “Gaya Hidup Konsumtif Pada Santri Pondok Pesantren Modern”, Dalam 

Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. h. 37. 
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menggunakan metode pendekatan sosiologi yang jenisnya kualitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan pertama, jika terkait dengan hal-hal yang bersifat 

fungsi dari barang, para santri memilih untuk membeli barang atau produk 

dengan harga mahal asalkan kualitas produk tersebut menjamin. Kedua, 

santri Pabelan membeli produk dengan kemasan yang bagus. Sebab, bagus 

dan tidaknya kemasan menjadi indicator kualitas isi dan professional suatu 

perusahaan. Ketiga, santri Pabelan membeli produk tidak mendasar pada 

symbol tertentu. Produk yang dibeli itu tidak dikaitkan dengan status sosial 

yang melekat pada produk itu. Produk yang dibeli itu tidak dikaitkan dengan 

status sosial yang melekat pada produk itu, akan tetapi potensi untuk 

mengarah ke konsumtif ada. Faktor dari daalam diri santri berpotensi 

mengarahkan santri Pabelan ke perilaku konsumtif. Hal ini terlihat dari pola 

hidup santri yang ada sebelum masuk ke pondok. Faktor keluarga Santri 

dapat memicu terjadinya perilaku konsumtif jika santri Pabelan banyak yang 

berasal dari keluarga yang terbiasa hidup konsumtif. Maka dampak yang 

muncul yaitu santri akan memiliki perilaku konsumtif dan sifat boros dalam 

membeli barang belanjaan dan kebutuhan.
6
 Perbedaannya dengan penelitian 

ini yaitu penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada perilaku konsumtif 

santri dalam membeli barang sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

peneliti lebih kepada pandangan santri tentang gaya hidup dan gaya hidup 

santri di zaman milenial. 

                                                             
6
Muhammad Abdul Aziz, “Perilaku Konsumtif Santri Pondok Pesantren Pabelan 

Magelang Jawa Tengah”, Dalam Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2016. h. 65. 
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3. Skripsi, Riyadul Ilmi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Muhammadiyah Malang 2016 meneliti “Gaya Hidup 

Santri Pondok Pesantren Ilmu Al-Qur’an Singosari Malang”. Penelitian ini 

bertujuan mengetahui bagaimana gaya hidup santri di dalam pondok 

pesantren ilmu alqur’an. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi 

perubahan dilingkungan santri dalam berbagai aspek: yaitu penampilan yang 

menjadi cenderung modern, gaya bahasa yang semakin elegan yang secara 

spontanitas di benak pikiran santri sesuai dengan lawan bicara dan tempat, 

serta pengetahuan santri tentang berbagai dunia luar yang semakin mudah 

diperoleh oleh santri yang menjadi kewajaran seiring perkembangan 

teknologi.
7
 Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu peneliti memfokuskan 

kepada pandangan santri tentang gaya hidup dan gaya hidup santri di zaman 

milenial. 

4. Skripsi, Asrori Izzi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya judul “Peran Pesantren 

dalam Mengontrol Perilaku Santri (Studi Pondok Pesantren Al-Hidayah 

Asshomadiyah Sukarejo, Pasuruan)”. Permasalahan yang dikaji dalam 

penelitian ini ada dua yakni peran pondok pesantren dalam mengontrol 

perilaku santri di Pondok Pesantren Al Hidayah Asshomadiyah Sukarejo, 

Pasuruan dan apa langkah-langkah dalam mengontrol perilaku santri di 

Pondok Pesantren Al Hidayah Asshomadiyah Sukarejo, Pasuruan. Metode 

penelitian yang di gunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan teknik 

                                                             
7
Riyadul Ilmi, “Gaya Hidup Santri Pondok Pesantren Ilmu Al-Qur’an Singosari 

Malang”, Dalam Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah 

Malang, 2016. h. 54. 
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pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil 

penelitiannya yaitu: 1) Peran pondok pesantren dalam mengontrol perilaku 

santri bisa dilihat dari struktur yang ada mulai dari pengasuh, dewan asatidz, 

pengurus, kebijakan dan aturan memiliki peran penting yang saling 

berhubungan dengan fungsionalnya yaitu santri yang saling terhubung 

dengan fungsionalnya yaitu santri yang menjalankan, menanti serta 

menghormati kebijakan yang ada yang mana struktur fungsional akan 

berjalan dengan baik dalam mengontrol perilaku santri di samping itu dari 

internal maupun eksternal pondok pesantren, juga merupakan faktor yang 

mana nantrinya akan mempengaruhi perannya dalam semua sistem yang 

ada. 2) langkah-langkah pondok pesantren dalam mengontrol perilaku santri 

harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh santri yang mana, santri 

merasa di lindungi oleh adanya suatu kontrol bukan masalah sebagai 

batasan ruang lingkupnya, perlu pemilihan langkah yang teliti ketika 

mengontrol santri, mulai dari membuat, mensosialisasikan, memelihara 

sampai menegakkan aturan, karena sudah terjadi ketika tidak tapat dalam 

memilih langkah akan berdampak besar terhadap suatu kontrol itu sendiri, 

peraturan yang begitu mengikat bias disalahkan oleh pengasuh, namun 

peraturan yang tidak begitu mengekang akan membuat santri bersikap 

semuanya. Sehingga dibuat peraturan dalam kontrol santri yang sedemikian 

rupa dalam bentuk larangan dan takziran bagi yang melanggarnya dan 

semua itu atas dasar persetujuan bersama.
8
 Perbedaannya dengan penelitian 

                                                             
8
Asroro Izzi, “Peran Pesantren Dalam Mengontrol Perilaku Santri (Studi Pondok 
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ini yaitu penelitian terdahulu lebih dalam membahas peran pesantren dalam 

mengontrol perilaku santri sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti lebih kepada pandangan santri tentang gaya hidup dan gaya hidup 

santri di zaman milenial. 

5. Skripsi, Yani Marjaniyati Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Lampung Judul: “Hubungan Perilaku 

Konsumtif Dengan Gaya Hidup Santri Di Pondok Pesantren”. Adapun 

rumusan masalah penelitian ini adalah analisis tentang bagaimana hubungan 

perilaku konsumtif dengan gaya hidup santri di Pondok Pesantren Darul 

Amal. Adapun hasil penelitiannya yaitu terdapat hubungan yang signifikan 

antara perilaku konsumtif dengan gaya hidup santri di pondok pesantren. 

Tingkat perilaku konsumtif santri masih pada taraf sedang dan gaya 

hidupnya sederhana, karena Agama Islam melarang Umatnya menghambur-

hamburkan harta yang dimiliki.
9
 Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih kepada pandangan santri 

tentang gaya hidup dan gaya hidup santri di zaman milenial. 

6. Skripsi, Masamah Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yokyakarta Judul: “Gaya Hidup 

Santriwati Pondok Pesantren Wahid Hasyim Di Tengah Budaya 

Konsumerisme” adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu Bagaimana 

pandangan santriwati Pondok Pesantren Wahid Hasyim terhadap budya 

                                                                                                                                                                       
Pesantren Al-Hidayah Asshomadiyah Sukorejo, Pasuruan)”, Dalam Skripsi Fakultas Ilmu Sosial 

Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018. h. 64. 
9
Yani Marjani, “Hubungan Perilaku Konsumtif Dengan Gaya Hidupp Santri Di Pondok 

Pesantren (Studi Pada Santri Pondok Pesantren Darul A’mal Kota Metro)”, Dalam Skripsi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2015. h. 70. 
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konsumerisme dan apa implikasi budaya konsumerisme yang berkembang 

di masyarakat terhadap ekspresi gaya hidup santri pondok pesantren Wahid 

Hasyim. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan mayoritas 

santriwati terhadap budaya konsumerisme adalah budaya yang boros, 

memubazirkan barang, sehingga santriwati memandang kurang penting 

bahkan tidak penting untuk mengikuti budaya konsumerisme, dengan 

halnya kadang-kadang saja mengikuti budaya konsumerisme. Meskipun 

hidup pada era perkembangan tehnologi, tetapi pola hidup sederhana tetap 

ditanamkan pada diri santriwati Pondok Pesantren Wahid Hasyim.
10

 

Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti lebih kepada pandangan santri tentang gaya hidup dan gaya hidup 

santri di zaman milenial. 

 

                                                             
10

Masamah, “Gaya Hidup Santriwati Pondok Pesantren Wahid Hasyim Di Tengah 

Budaya Konsumerisme”, Dalam Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2008. h. 67. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

A. Gaya Hidup 

Menurut David Chaney, praktik gaya hidup bisa dilihat dari bagaimana 

penampakan luar seseorang. Bisa dilihat dari fashion, cita rasa yang berhubungan 

dengan apa yang disediakan oleh industry-industri budaya seperti mobil, pakaian, 

makanan bahkan nasihat. Selain itu juga dapat dilihat dari perabotan, tata krma, 

perkembangan teknologi representasi seperti komputer, HP, televise dan semua 

barang-barang atau jasa yang menjadi ikon pada era moder.
1
 

David Chaney berpendapat bahwa gaya hidup (lifestyle) merupakan ciri 

sebuah dunia modern atau yang biasa disebut modernitas. Gaya hidup adalah 

seperangkat praktik dan sikap yang masuk akal dalam konteks tertentu. Maksudnya 

siapapun yang hidup dalam masyarakat modern akan menggunakan gagasan tentang 

gaya hidup untuk menggambarkan tindakannya sendiri maupun orang lain. 

Gaya hidup adalah pola-pola tindakan yang membedakan satu orang dengan 

orang lain. Dalam interaksi sehari-hari, gagasan mengenai gaya hidup dapat di 

terapkan tanpa harus menjelaskan apa yang dimaksud, gaya hidup menjadi suatu 

tantangan untuk dapat mendefinisikan atau mendeskripsikan secara umum mengenai 

                                                             
1
David Chaney, Lifestyle, Sebuah Pengantar Komprehensif, (Yogyakarta: Jalasutra, 2017), h. 

67. 
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hal-hal yang merujuk pada gaya hidup itu sendiri. Oleh karena itu gaya hidup 

membantu memahami 
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(bukan membenarkan) apa yang orang lakukan, mengapa mereka melakukan 

dan apakah yang mereka lakukan bermakna bagi dirinya maupun orang lain.
2
 

Chaney melihat gaya hidup disini untuk menunjukkan adanya jenis-jenis tren 

analisis gaya hidup lewat identifikasi organisasi pemasaran. Artinya bahwa analisis 

gaya hidup tidak bisa menjadi kategori statis tetapi harus berfokus pada tren sosial, 

baik dalam variabel-variabel struktural maupun sikap. Selain itu analisis tersebut 

harus berfokus pada implikasi-implikasi kultural dari tren sosial. Dalam rincian yang 

lebih jelas lagi para ilmuwan sosial, praktisi periklanan dan periset pasar telah 

membedakan perilaku konsumsi kedalam kategori-kategori “gaya hidup” dan juga 

dalam menunjang pengembangan kerangka kerja yang kian bertambah spesifik baik 

untuk distribusi produk maupun ekspresi politik.
3
 

Menurut Chaney ada beberapa bentuk gaya hidup, antara lain:
4
 

a. Industri Gaya Hidup 

Dalam abad gaya hidup, penampilan diri itu justru mengalami estetitasi, 

“estetisasi kehidupan sehari-hari.” Dan bahakan tubuh/ diri (body/self) pun justru 

mengalami estetisisasi tubuh. Tubuh/ diri dan kehidupan sehari-hari pun menjadi 

sebuah proyek, benih penyemaian gaya hidup. “Kamu bergaya maka kamu ada!” 

adalah ungkapan yang mungkin cocok untuk melukiskan kegandrungan modern akan 

                                                             
2
David Chaney, Lifestyle, Sebuah Pengantar Komprehensif, (Yogyakarta: Jalasutra, 2017), h. 

40. 

 
3
David Chaney, Lifestyle, Sebuah Pengantar Komprehensif, (Yogyakarta: Jalasutra, 2017), h. 

72. 

 
4
David Chaney, Lifestyle: Sebuah Pengantar Komprehensif, (Yogyakarta: Jalasutra, 2017), h. 

15. 
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gaya. Itulah sebenarnya industri gaya hidup untuk sebagian besar adalah industri 

penampilan. 

b. Iklan Gaya Hidup 

Dalam masyarakat mutakhir, berbagai perusahaan (korporasi), para politisi, 

individu-individu, semua terobsesi dengan citra. Di dalam era globalisasi informasi 

seperti sekarang ini, yang berperan besar dalam membentuk budaya citra (image 

culture) dan budaya cita rasa (taste culture), adalah gempuran iklan yang 

menawarkan gaya visual yang kadang-kadang memesona dan memabukkan. Iklan 

merepresentasikan gaya hidup dengan menanamkan secara halus (subtle) arti 

pentingnya citra diri untuk tampil di muka publik. Iklan juga perlahan tapi pasti 

mempengaruhi pilihan cita rasa yang kita buat. 

c. Public Relations dan Jurnalisme Gaya Hidup 

Pemikiran mutakhir dalam dunia promosi sampai pada kesimpulan bahwa 

dalam budaya berbasis selebriti (celebrity based-culture), para selebriti membantu 

dalam pembentukan identitas dari para konsumen kontenporer. Dalam budaya 

konsumen, identitas menjadi suatu sandaran “aksesoris fashion”. Wajah generasi baru 

yang dikenal sebagai anak-anak E-Generation, menjadi seperti sekarang ini dianggap 

terbentuk melalui identitas yang diilhami selebriti (celebrity-inspired identity) cara 

mereka berselancar di dunia maya (internet), cara mereka gonta-ganti busana untuk 

jalan-jalan. Ini berarti bahwa selebriti dan citra mereka digunakan momen demi 

momen untuk membantu konsumen dalam parade identitas. 

d. Gaya Hidup Mandiri 
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Kemandirian adalah mampu hidup tanpa bergantung mutlak kepada sesuatu 

yang lain. Untuk itu diperlukan kemampuan untuk mengenali kelebihan dan 

kekurangan diri sendiri, serta berstrategi dengan kelebihan dan kekurangan tersebut 

untuk mencapai tujuan. Nalar adalah alat untuk menyusun strategi. Bertanggung 

jawab maksudnya melakukan perubahan secara sadar dan memahami bentuk setiap 

resiko yang akan terjadi serta setiap resiko yang akan terjadi serta siap menanggung 

resiko dan dengan kedisiplinan akan terbentuknya gaya hidup mandiri. Dengan gaya 

hidup mandiri, budaya konsumerisme tidak lagi memenjarakan manusia. Manusia 

akan bebas dan merdeka untuk menentukan pilihannya secara bertanggung jawab, 

serta menimbulkan inovasi-inovasi yang kreatif untuk menunjang kemandirian 

tersebut 

e. Gaya Hidup Hedonis 

Gaya hidup hedonis adalah suatu pola hidup yang aktivitasnya untuk mencari 

kesenangan, seperti lebih banyak menghabiskan waktu diluar rumah, lebih banyak 

bermain, senang pada keramaian kota, senang membeli barang mahal yang 

disenanginya, serta selalu ingin menjadi pusat perhatian. Dari uraian di atas dapat 

disumpulkan bahwa bentuk dari suatu gaya hidup dapat berupa gaya hidup dari suatu 

penampilan, melalui media iklan, modeling dari artis yang di idolakan, gaya hidup 

yang hanya mengejar kenikmatan semata sampai dengan gaya hidup mandiri yang 

menuntut penalaran dan tanggung jawab dalam pola perilakunya. 

Menurut pendapat Amstrong gaya hidup seseorang dapat dilihat dari perilaku 

yang dilakukan oleh individu seperti kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan barang-
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barang dan jasa, termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan pada penentuan 

kegiatan-kegiatan tersebut. Lebih lanjut Amstrong menyatakan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi gaya hidup seseorang dua faktor yaitu faktor yang berasal dari 

dalam diri individu (internal) dan faktor yang berasal dari luar (eksternal).
5
 

Faktor internal yaitu, pengalaman dan pengamatan, kepribadian, konsep diri, 

motif, dan presepsi dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Sikap 

Sikap berarti suatu keadaan jiwa dan keadaan pikiran yang dipersiapkan untuk 

memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisasi melalui pengalaman 

dan mempengaruhi secara langsung pada perilaku. Keadaan jiwa tersebut sangat 

dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, kebudayaan dan lingkungan sosialnya. 

b. Pengalaman dan pengamatan 

Pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan sosial dalam tingkah laku, 

pengalaman dapat diperoleh dari semua tindakannya dimasa lalu dan dapat dipelajari, 

melalui belajar orang akan dapat memperoleh pengalaman. Hasil dari pengalaman 

sosial akan dapat membentuk pandangan terhadap suatu objek. 

 

 

c. Kepribadian 

Kepribadian adalah konfigurasi karakteristik individu dan cara berprilaku 

yang menentukan perbedaan perilaku dari setiap individu. 

                                                             
5
Gaya Hidup, Sosiologi Budaya 
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d. Konsep diri 

Faktor lain yang menentukan kepribadian individu adalah konsep diri. Konsep 

diri sudah menjadi pendekatan yang dikenal amat luas untuk menggambarkan 

hubungan antara konsep diri konsumen dengan image merek. Bagaimana individu 

memandang dirinya akan mempengaruhi minat terhadap suatu objek. Konsep diri 

sebagai inti dari pola kepribadian akan menentukan perilaku individu dalam 

menghadapi permasalahan hidupnya, karena konsep diri merupakan frame of 

reference yang menjadi awal perilaku. 

e. Motif  

Perilaku individu muncul karena adanya motif kebutuhan untuk merasa aman 

dan kebutuhan terhadap prestise merupakan beberapa contoh tentang motif. Jika 

motif seseorang terhadap kebutuhan akan prestise itu besar maka akan membentuk 

gaya hidup yang cenderung mengarah kepada gaya hidup hedonis. 

f. Persepsi 

Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengatur, dan 

menginterpresentasi informasi untuk membentuk suatu gambaran yang berarti 

mengenai dunia. 

Adapun faktor eksternal yaitu sebagai berikut:
6
 

a. Kelompok referensi 

                                                             
6
Gaya Hidup, Sosiologi Budaya. 

https://www.google.com/amp/s/sosiologibudaya.wordpress.com/2011/05/18/gaya-hidup/amp/ (di akses 

tanggal 05 Mei 2019) 

https://www.google.com/amp/s/sosiologibudaya.wordpress.com/2011/05/18/gaya-hidup/amp/
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Kelompok referensi adalah kelompok yang memberikan pengaruh langsung 

atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kelompok yang 

memberikan pengaruh langsung adalah kelompok dimana individu tersebut menjadi 

anggotanya dan saling berinteraksi, sedangkan kelompok yang memberi pengaruh 

tidak langsung adalah kelompok dimana individu tidak menjadi anggota didalam 

kelompok tersebut. Pengaruh-pengaruh tersebut akan menghadapkan individu pada 

perilaku dan gaya hidup tertentu. 

b. Keluarga  

Keluarga memegang peranan terbesar dan terlama dalam pembentukan sikap 

dan perilaku individu. Hal ini karena pola asuh orang tua akan membentuk kebiasaan 

anak yang secara tidak langsung mempengaruhi pola hidupnya. 

c. Kelas sosial 

Kelas sosial adalah sebuah kelompok yang relative homogeny dan bertahan 

lama dalam sebuah masyarakat, yang tersusun dalam sebuah urutan jenjang, dan para 

anggota dalam setiap jenjang itu memiliki nilai, minat, dan tingkah laku yang sama. 

Ada dua unsur pokok dalam sistem sosial pembagian kelas dalam masyarakat, yaitu 

kedudukan (status) dan peranan. Kedudukan sosial artinya tempat seseorang dalam 

lingkungan pergaulan, prestise hak-haknya serta kewajibannya. Kedudukan sosial ini 

dapat dicapai oleh seseorang dengan usaha yang sengaja maupun diperoleh karena 

kelahiran. Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan. Apabila individu 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia 

menjalankan suatu peranan. 
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d. Kebudayaan  

Kebudayaan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, 

hukum, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh individu sebagai 

anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-

pola perilaku yang normativ, meliputi ciri-ciri pola pikir, merasakan dan bertindak. 

Gaya hidup menurut Kotler adalah pola hidup seseorang di dunia yang 

diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup menggambarkan 

“keseluruhan diri seseorang” dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Gaya hidup 

menggambarkan seluruh pola seseorang dalam berinteraksi di dunia. Secara umum 

dapat diartikan sebagai suatu gaya hidup yang dikenal dengan bagaimana orang 

menghabiskan waktunya (aktivitas), apa yang penting orang pertimbangkan pada 

lingkungan (minat), dan apa yang orang pikirkan tentang diri sendiri dan dunia di 

sekitar (opini). Gaya hidup adalah perilaku seseorang yang ditunjukkan dalam 
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aktivitas, minat dan opini khususnya yang berkaitan dengan citra diri 

untuk merefleksikan status sosialnya.
7
 

Plummer (1983) gaya hidup adalah cara hidup individu yang di 

indentifikasikan oleh bagaimana orang menghabiskan waktu mereka (aktivitas), 

apa yang mereka anggap penting dalam hidupnya (ketertarikan) dan apa yang 

mereka pikirkan tentang dunia sekitarnya. Adler menyatakan bahwa gaya hidup 

adalah hal yang paling berpengaruh pada sikap dan perilaku seseorang dalam 

hubungannya dengan 3 hal utama dalam kehidupan yaitu pekerjaan, persahabatan, 

dan cinta sedangkan Sarwono (1989) menyatakan bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi gaya hidup adalah konsep diri. Gaya hidup menggambarkan 

“keseluruhan diri seseorang” yang berinteraksi dengan lingkungannya. Menurut 

Susanto gaya hidup adalah perpaduan antara kebutuhan ekspresi diri dan harapan 

kelompok terhadap seseorang dalam bertindak berdasarkan pada norma yang 

berlaku. Oleh karena itu banyak diketahui macam gaya hidup yang berkembang di 

masyarakat sekarang misalnya gaya hidup metropolis, gaya hidup global dan lain 

sebagainya.
8
 

B. Konsumsi  

Konsumsi adalah sistem yang menjalankan urutan tanda-tanda dan 

penyatuan kelompok. Jadi konsumsi itu sekaligus sebuah moral (sebuah sistem 

nilai ideologi) dan sistem komunikasi, struktur pertukaran. Mengenai hal itu dan 

                                                             
7
Gaya Hidup, Sosiologi Budaya, 

https://www.google.com/amp/s/sosiologibudaya.wordpress.com/2011/05/18/gaya-hidup/amp/(di 

akses tanggal 05 Mei 2019) 
8
Gaya Hidup, Sosiologi Budaya. 

https://www.google.com/amp/s/sosiologibudaya.wordpress.com/2011/05/18/gaya-hidup/amp/ (di 

akses tanggal 05 Mei 2019) 

https://www.google.com/amp/s/sosiologibudaya.wordpress.com/2011/05/18/gaya-hidup/amp/
https://www.google.com/amp/s/sosiologibudaya.wordpress.com/2011/05/18/gaya-hidup/amp/
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kenyataan bahwa fungsi sosial ini dan organisasi struktural jauh melampaui 

individu dan memaksa mereka mengikuti paksaan sosial yang tak disadari, yang 

bisa didasarkan atas sebuah hipotesis teoritis yang bukan pertunjukan angka-

angka juga tidak metafisik deskriptif.
9
 

Seorang Sosiolog yang merumuskan pengertian konsumsi adalah Don 

Slater. Menurut Don Slater (1997), konsumsi adalah bagaimana manusia dan 

aktor sosial dengan kebutuhan yang dimilikinya berhubungan dengan sesuatu 

(dalam hal ini material, barang simbolik, jasa atau pengalaman) yang dapat 

memuaskan mereka. Dengan definisi seperti yang dikemukakan Slater tersebut 

maka konsumsi mengacu kepada seluruh aktifitas sosial yang orang lakukan 

sehingga bisa dipakai untuk mencirikan dan mengenali mereka di samping apa 

yang mereka “lakukan” untuk hidup. Dengan demikian, tindakan konsumsi tidak 

hanya dipahami sebagai makan, minum, sandang dan papan saja tetapi juga harus 

dipahami dalam berbagai fenomena dan kenyataan.
10

 

Marx, menurut Ritzer ternyata banyak membahas konsumsi, khususnya 

dalam karyanya tentang komoditas. Dalam membahas komoditas, Marx 

membedakan antara alat-alat produksi (means of production) dan alat-alat 

konsumsi (means of consumption). Perbedaan tersebut tergantung pada apakah 

kegiatan  itu berhubungan dengan produksi atau tidak. Oleh sebab itu, Marx 

mendefinisikan alat-alat. Produksi (means of production) sebagai “komoditas 

yang memiliki suatu bentuk dim mana komoditas memasuki konsumsi produktif”. 

                                                             
9
Jean P Baudrillard, Masyarakat Konsumsi, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004), h. 87. 

10
Damsar, dkk, Pengantar Sosiologi Ekonomi, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2009), h. 

113. 
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Sedangkan alat-alat konsumsi (means of consumption) didefinisikan sebagai 

“komoditas yang memiliki suatu bentuk di mana komoditas itu memasuki 

konsumsi individual dari kelas kapitalis dan pekerja”.
11

 

Pemikiran Durkheim tentang konsumsi yaitu masyarakat terintegrasi 

karena adanya kesadaran kolektif (collective consciousness), yaitu totalitas 

kepercayaan-kepercayaan dan sentiment-sentimen bersama. Ia merupakan suatu 

solidaritas yang tergantung pada individu-individu yang memiliki sifat-sifat yang 

sama dan menganut kepercayaan-kepercayaan dan pola normative yang sama 

pula. Max Weber dalam Economy and Society menyatakan bahwa tindakan 

konsumsi dapat dikatakan sebagai tindakan sosial sejauh tindakan tersebut 

memperhatikan tingkah laku dari individu lain dan oleh karena itu diarahkan pada 

tujuan tertentu.
12

 

Don Slater menyatakan bahwa konsumsi selalu dan dimanapun dipandang 

sebagai suatu proses budaya. Dengan menggunakan pandangan Slater tersebut 

maka dapat dikatakan konsumsi pada masyarakat pra kapitalis merupakan suatu 

proses budaya. Konsumsi benda-benda tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan 

fisik-biologis semata, tetapi juga berkaitan dengan manfaat benda-benda atau 

objek-objek secara sosial budaya. Dalam kaitannya dengan pendapat Lury serta 

Douglass dan Isherwood tersebut, terdapat beberapa pemaknaan sosial terhadap 

konsumsi benda-benda dalam kehidupan sosial masyarakat pra kapitalis:
13

 

 

                                                             
11

Damsar, dkk., Pengantar Sosiologi Ekonomi, h. 114. 
12

Damsar, dkk., Pengantar Sosiolagi Ekonomi, h. 120. 
13

Damsar, dkk., Pengantar Sosiologi Ekonomi, h. 126. 
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a. Konsumsi sebagai Pembeda antara Kehidupan Profan dan Kehidupan Suci 

Kita mulai dengan contoh tentang makna ketika berbagai macam buah 

yang tersusun rapid an menarik dalam keranjang kecil diletakkan di atas 

meja makan dengan ketika buah yang sama beserta keranjangnya 

diletakkan di bawah pohon beringin rindang dan angker ? Buah dalam 

keranjang di atas meja makan mempunyai makna sebagai konsumsi dalam 

dunia profane, konsumsi dalam kehidupan keseharian. Proses penciptaan 

makna berlangsung dalam konteks interaksi antara individu. Makna 

tersebut dibangun, dikembangkan dan dipertahankan dalam suatu interaksi 

sosial. 

b. Konsumsi sebagai Identitas 

Identitas dibentuk melalui proses sosial. Sekali suatu identitas mengkristal, 

ia akan dipelihara, dimodifikasi atau bahkan diubah sama sekali melalui 

hubungan-hubungan sosial. Identitas seseorang berkaitan dengan aspek 

sosial, budaya, ekonomi, dan politik dari kehidupan pada konteks ruang 

dan waktu. 

c. Konsumsi sebagai Stratifikasi Sosial 

Dalam definisi konsep stratifikasi tersebut terdapat konsep status yang 

juga harus diberi batasan. Stratifikasi sosial berkaitan dengan perbedaan 

orang secara bertingkat, berjenjang atau vertikal. Jika identitas orang-

orang atau kelompok, yang di dalamnya terkandung konsep posisi dan 

status, berbeda secara horizontal maka dia dikenal hanya sebagai suatu 

bentuk diferensiasi sosial, tetapi jika suatu identitas dibedakan secara 
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bertingkat atau vertikal maka ia telah masuk dalam bentuk stratifikasi 

sosial. 

C. Santri Milenial 

Menurut pengertian yang dipakai dalam lingkungan orang-orang 

pesantren, seorang alim hanya bisa disebut kyai bilamana memiliki pesantren dan 

santri yang tinggal dalam pesantren untuk mempelajari kitab-kitab islam klasik. 

Oleh karena itu, santri merupakan elemen penting dalam suatu lembaga pesantren. 

Perlu diketahui bahwa, menurut tradisi pesantren, santri terdiri dari dua:
14

 

a. Santri mukim, yaitu murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan 

menetap dalam kelompok pesantren. Santri mukim yang paling lama 

tinggal di pesantren biasanya merupakan satu kelompok tersendiri yang 

memang bertanggung jawab mengurusi kepentingan pesantren sehari-hari, 

mereka juga memikul tanggung jawab mengajar santri-santri muda tentang 

kitab-kitab dasar dan menengah. 

b. Santri kalong, yaitu murid-murid yang berasal dari desa-desa di sekitar 

pesantren, biasanya tidak menetap dalam pesantren. Untuk mengikuti 

pelajarannya di pesantren, mereka bolak-balik (nglaju) dari rumahnya 

sendiri. Biasanya perbedaan antara pesantren besar dan pesantren kecil 

dapat dilihat dari komposisi santri kalong. Semakin besar sebuah 

pesantren, semakin besar jumlah santri mukimnya. Dengan kata lain, 

pesantren kecil memiliki lebih banyak santri kalong dari pada santri 

mukim. 

                                                             
14

Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, (Jakarta: LP3ES, 2011), h. 88. 



27 
 

 

Membaca masa depan pesantren dan nahdliyyin tidak lepas pada 

perbincangan tentang „santri milenial‟. Di media sosial, istilah santri milenial 

berkembang searah dengan pembahasan isu-isu „santri zaman now‟. Dari istilah 

analis demografi sosial, generasi milenial atau generasi Y akrab disebut sebagai 

„generation me‟ atau „echo boomers‟. Para pakar menggolongkan generasi ini 

yakni mereka yang terlahir pada tahun 1980 hingga 2000. William Strauss dan 

Neil Howe, dua periset Amerika, mengenalkan istilah milenial kepada publik luas. 

santri milenial tidak lepas dari karakter generasi milenial pada umumnya. Mereka 

sangat kreatif, percaya diri sekaligus terkoneksi dengan lini-lini teknologi. 

Kreatifitas santri milenial tidak dibatasi oleh bilik-bilik pesantren, mereka juga 

percaya diri dengan  kemampuan personal dalam pelbagai pengetahuan, science 

dan antar bahasa. Namun, santri milenial memiliki keunggulan dalam basis moral. 

Nilai-nilai moralitas inilah yang menjadi daya penunjang bagi santri milenial, di 

samping kemampuan analisa teks-teks keislaman klasik yang diajarkan selama di 

pesantren. 

Ada tiga isu mendasar yang dapat menjadi renungan santri milenial. 

Pertama, pengembangan kapasitas pengetahuan dan jaringan intelektual santri. 

Peningkatan kapasitas intelektual ini penting, agar santri dapat membaca arah 

zaman. Sudah saatnya santri milenial berjuang menembus gerbang dan dinding 

universitas-universitas top dunia. Jika pada masa lampau, santri belajar di 

pesantren-pesantren dan kemudian melanjutkan pengembaraan ke negara-negara 

Timur Tengah. Saat ini, komunitas santri harus percaya diri untuk menggali 

pengetahuan dari sumber-sumber peradaban intelektual dunia. 
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Secara sumber daya dan intelektualitas, santri sebenarnya tidak kalah 

dengan kelompok lain. Basis pendidikan santri menjadi penopang konstruksi 

pengetahuan, sekaligus menjadi dasar bagi pengembangan keilmuan yang kokoh. 

Untuk itu, santri-santri milenial harus berani berkompetisi dengan pemuda-

pemuda dari berbagai negara di dunia, untuk mengembangkan kapasitas 

intelektualnya. Santri-santri dan pemuda negeri ini, jangan kalah dengan semangat 

barisan pemuda dari China dan India yang meramaikan ruang-ruang kuliah dan 

pelbagai tim riset di kampus-kampus unggulan di Eropa, Australia dan Amerika. 

Kedua, santri-santri zaman sekarang haruslah siap dengan skill 

professional. Kemampuan atau keahlian khusus harus dimiliki santri milenial agar 

mampu berkompetisi dalam pelbagai lini kehidupan. Hanya dengan kemampuan 

intelektual dan skill professional, santri dapat memasuki ruang kompetisi di dunia 

digital, maupun ceruk profesionalitas yang lain. Di sisi lain, basis moral dan nilai 

kesederhanaan yang dimiliki santri, menjadi nilai plus yang dimiliki untuk 

menunjukkan kompetensinya dalam berkontribusi untuk pengembangan 

pengetahuan dan pembaharuan peradaban. 

Di era digital sekarang ini, dengan berbagai keahlian dan passion yang 

dimiliki, santri-santri layak berkompetisi sebagai digital start-up, ahli statistik, 

technopreneur, big data analys, dan bermacam pekerjaan menantang yang terbuka 

dari ruang-ruang percepatan teknologi digital. Di medan kompetisi inilah, santri 

milenial mendapat tantangan baru dalam pengembangan diri dan kontribusi untuk 

bangsa. Karena, dalam percepatan teknologi digital, sejatinya berlangsung 

kompetisi antar negara dalam rekayasa sistem teknologi, data, ekonomi, 
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pertahanan dan geo-politik regional. Kompetisi digital menyembulkan gairah 

ekonomi-politik antar negara. 

Ketiga, santri harus memahami geo-politik dan peta ideologi global. 

Kontestasi ideologi yang berlangsung di berbagai negara, dengan segala macam 

variannya perlu menjadi pembelajaran bagi santri milenial. Dengan sendirinya, 

kemampuan analisa atas geo-politik regional dan global menjadi penting. Hal ini 

dibutuhkan untuk membingkai cakrawala gagasan, atas berbagai kejadian dalam 

bidang politik, ekonomi, hukum hingga kebudayaan yang terjadi di lintas negara. 

Kontestasi ideologi di Indonesia juga haruslah dipahami dengan latar belakang 

peta ideologi internasional, sehingga mampu melihatnya secara lebih jernih. 

Dengan demikian, santri dapat meletakkan posisi Nahdlatul Ulama dalam 

ruang global, pada dimensi internasional. Tidak hanya dalam geo-politik di 

Indonesia semata, namun santri-santri dapat membaca Nahdlatul Ulama dan 

komunitas pesantren dalam peran strategisnya pada dimensi internasional. Hal ini 

diperkuat dengan tumbuhnya komunitas santri yang membangun Pengurus 

Cabang Istimewa (PCI) NU di berbagai negara Eropa, Timur Tengah, Australia, 

Afrika dan Amerika. Mereka merupakan santri-santri terdidik yang memiliki 

gairah untuk mengembangkan ilmu, sekaligus berhasrat untuk mengabdikan 

pengetahuan untuk kemanusiaan dan kebangsaan. 

Kini saatnya santri-santri milenial berperan sebagai muharrik untuk 

menebarkan nilai tawassuth (moderatisme), tawazun (keseimbangan), tasamuh 

(toleransi) dan I’tidal (keadilan) dalam dimensi kehidupan, sebagai pengabdian 

nilai-nilai pesantren yang terkoneksi dengan semangat kebangsaan. 
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Era millennial sebagaimana yang terjadi saat ini selain memiliki ciri-ciri 

era post modern juga masih memiliki ciri-ciri era globalisasi yang antara lain 

adanya persaingan yang ketat sebagai akibat dari pasar bebas (free market), 

tuntutan untuk memperoleh perlakuan yang lebih adil, egaliter, manusiawi, dan 

demokratis, sebagai akibat dari adanya kesaling hegemoni politik sebagai akibat 

dari adanya kesaling tergantungan (interdependensi); harus belajar kembali 

sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta adanya 

kemerosotan moral (moral decadency) sebagai akibat dari masuknya budaya baru 

yang tidak sejalan dengan nilai-nilai ajaran agama.
15

 

Teori sosial postmodern cenderung mendefinisikan masyarakat 

postmodern sebagai masyarakat konsumen, dengan hasil bahwa konsumsi 

memainkan suatu peran sentral di dalam teori itu (Venkatesh, 2007). Yang paling 

patut diperhatikan ialah karya Jean Baudrillard (1970/1998) The Consumer 

Society. Karya pos-posmodern-nya Lipovetsky mengenai mode mencerminkan 

minat yang meningkat pada dan di luar teori sosial postmodern di bidang 

konsumsi. Oleh karena itu, konsumsi mungkin terus bertumbuh menjadi semakin 

penting, khususnya di Barat, dan produksi kemungkinan akan menurun, amanlah 

mengasumsikan bahwa kita akan melihat peningkatan dramatis di dalam karya 

teoritis (dan empiris) mengenai konsumsi.
16
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Abuddin Nata, Pendidikan Islam di Era Milenial, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), h, 
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D. Pondok (Tempat tinggal Santri) 

Pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam 

tradisional di mana siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan 

seorang (atau lebih) guru yang lebih dikenal dengan sebutan “kyai”. Asrama 

untuk para santri berada dalam lingkungan komplek pesantren di mana kyai 

bertempat tinggal yang juga menyediakan sebuah masjid untuk beribadah, 

ruangan untuk belajar dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Komplek 

pesantren ini biasanya dikelilingi oleh tembok untuk menjaga keluar dan 

masuknya para santri sesuai dan tamu-tamu (orang tua santri, keluarga yang lain, 

dan tamu-tamu masyarakat luas) dengan peraturan yang berlaku.
17

 

Pondok dan asrama bagi para santri, merupakan ciri khas tradisi pesantren 

yang membedakannya dengan sistem pendidikan tradisional di masjid-masjid 

yang berkembang di kebanyakan wilayah Islam di negara-negara lain. Pentingnya 

pondok pesantren sebagai asrama para santri tergantung kepada jumlah santri 

yang datang dari daerah-daerah yang jauh. Untuk pesantren kecil misalnya, para 

santri banyak pula yang tinggal di rumah-rumah penduduk di sekitar pesantren; 

mereka menggunakan pondok hanya untuk keperluan-keperluan tertentu saja.
18

 

Keadaan kamar-kamar pondok biasanya sangat sederhana, mereka tidur di 

atas lantai tanpa kasur. Papan-papan dipasang pada dinding untuk menyimpan 

koper dan barang-barang lain. Para santri dan keluarga kaya-pun harus menerima 

                                                             
17

Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, (Jakarta: LP3ES, 2011), h. 79. 
18

Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, (Jakarta: LP3ES, 2011), h. 81. 
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dan puas dengan fasilitas yang sangat sederhana ini. Para santri tidak boleh tinggal 

di luar komplek pesantren, kecuali mereka yang berasal dari desa-desa di 

sekeliling pondok. Alasannya ialah agar kyai dapat mengawasi dan menguasai 

mereka secara mutlak. Kyai tidak hanya berperan sebagai seorang guru, tetapi 

juga pengganti ayah para santri yang bertanggung jawab untuk membina dan 

memperbaiki tingkah laku dan moral para santri.
19

 

E. Pola Hidup di Pesantren 

Dalam pola hidup pesantren yang terpenting bukanlah pelajaran semata-

mata, melainkan juga jiwanya. Pondok pesantren sangat memperhatikan 

pembinaan kepribadian melalui penanaman akhlak dalam tingkah laku. Bahkan 

menurut kafrafi (1987), sebagaimana di kutip oleh Moh.Khoiron, melalui proses 

penanaman tata nilai dan tata laku, pesantren berhasil mengidentifikasi 

eksistensinya sebagai lembaga yang bercirikan:
20

 

a. Adanya hubungan yang erat akrab antara murid dan santri. 

b. Pola interaksi subordinatif. Para santri harus tunduk pada Kiai. 

c. Pola hidup hemat 

d. Pola hidup mandiri 

e. Pola hidup suka menolong dan hidup dalam suasana pergaulan dan 

persaudaraan. 

f. Pola hidup disiplin 

g. Pola hidup prihatin 

                                                             
19

Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, (Jakarta: LP3ES, 2011), h. 84. 
20

Pola Hidup di Pesantren. http://indahnya-menjadi.blogspot.com/2011/11/pola-hidup-di-

pesantren.html?m=1 (di akses tanggal 22 Oktober 2019) 

http://indahnya-menjadi.blogspot.com/2011/11/pola-hidup-di-pesantren.html?m=1
http://indahnya-menjadi.blogspot.com/2011/11/pola-hidup-di-pesantren.html?m=1
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Pesantren merupakan tempat hidup bersama santri untuk belajar 

bersosialisasi dengan kehidupan orang lain, melatih kemandirian, menumbuhkan 

sikap gotongroyong dan kebersamaan meskipun berasal dari berbagai daerah yang 

berbeda-beda. kehidupan santri tercermin dalam delapan tujuh pondok pesantren, 

sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Tafsir sebagai berikut:
21

 

1) Mempunyai kebijaksanaan menuntut ajaran Islam. 

2) Memiliki kebebasan yang terpimpin. 

3) Berkemauan mengatur diri sendiri. 

4) Memiliki rasa kebersamaan yang tinggi. 

5) Menghormati yang tua, guru dan para santri. 

6) Cinta kepada ilmu. 

7) Mandiri. 

8) Kesederhanaan. 

Selaras dengan itu, Prof. Mukti Ali mengidentifikasikan beberapa 

karakteristik yang menjadi ciri khas pola hidup pesantren adalah sebagai 

berukut:
22

 

1) Adanya hubungan yang akrab antara santri dan kiai. 

2) Tunduknya santri kepada kiai. 

3) Hidup hemat benar-benar dilakukan di pesantren. 

4) Semangat tolong menolong amat terasa di kalangan santri. 

                                                             
21

Pola Hidup di Pesantren. http://indahnya-menjadi.blogspot.com/2011/11/pola-hidup-di-

pesantren.html?m=1 (di akses tanggal 22 Oktober 2019) 
22

Pola Hidup di Pesantren. http://indahnya-menjadi.blogspot.com/2011/11/pola-hidup-di-

pesantren.html?m=1 (di akses tanggal 22 Oktober 2019) 

http://indahnya-menjadi.blogspot.com/2011/11/pola-hidup-di-pesantren.html?m=1
http://indahnya-menjadi.blogspot.com/2011/11/pola-hidup-di-pesantren.html?m=1
http://indahnya-menjadi.blogspot.com/2011/11/pola-hidup-di-pesantren.html?m=1
http://indahnya-menjadi.blogspot.com/2011/11/pola-hidup-di-pesantren.html?m=1
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5) Berjiwa persaudaraan sangat mewarnai pergaulan pesantren. 

6) Disiplin tinggi. 

7) Berani menderita untuk mencapai tujuan dan 

8) Kehidupan agama yang baik dapat diperoleh di pesantren. 

F. Generasi Milenial 

Milenial adalah istilah cohort dalam demografi, merupakan kata benda 

yang berarti pengikut atau kelompok. Saat ini ada empat cohort besar dalam 

demografi, yaitu baby boomer (lahir pada tahun 1946-1964), Gen-X (lahir pada 

tahun 1965-1980), Millennial (lahir pada tahun 1981-2000), dan Gen-Z (lahir pada 

tahun 2001-sekarang). Dalam literatur lain, Menurut Absher dan Amidjaya bahwa 

generasi millennial merupakan generasi yang lahirnya berkisar antara 1982 

sampai dengan 2002, selisih yang tidak terlalu signifikan. Generasi millennial saat 

ini (pada tahun 2017) adalah mereka yang berusia 17-36 tahun; mereka yang kini 

berperan sebagai mahasiswa, early jobber, dan orangtua muda.
23

 

Menurut data BPS yang dikeluarkan pada tahun 2013, jumlah millennial 

Indonesia pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 33% dari total penduduk 

Indonesia. Artinya, total populasi millennial pada tahun 2015 mencapai 83 juta 

jiwa. Pada tahun 2020, proposisi millennial dapat mencapai 34% yang akan 

berada pada usia 20 hingga 40 tahun. Pada tahun tersebut, generasi millennial 

akan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia karena mulai 

berkurangnya populasi Gen-X dan Baby Boomer. Dengan demikian, terjadilah 

                                                             
23

Iffah Al Walidah, Tabayyun Di Era Generasi Millennial, (UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta), h.5. http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living/article/download/1359/1295 

http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living/article/download/1359/1295
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bonus demografi. Populasi millennial terbanyak berada di pulau jawa yang 

diperkirakan pada tahun 2015 ada 47 juta jiwa.
24

 

Generasi dalam era millennials ini seperti: google generation, net 

generation,echo boomers, dan dumbest generation. Oleh karena itu, masyarakat 

generasi milenial itu bisa ditandai dengan meningkatnya penggunaan alat 

komunikasi, media dan teknologi informasi yang digunakan. Misalnya: internet, 

MP3 player, youtube, facebook, instagram dan lain sebagainya. Generasi milenial 

merupakan innovator, karena mereka mencari, belajar dan bekerja di dalam 

lingkungan inovator yang sangat mengandalkan teknologi untuk melakukan 

perubahan di dalam berbagai aspek kehidupannya. 

Era millennial sebagaimana yang terjadi saat ini selain memiliki ciri-ciri 

era post modern juga masih memiliki ciri-ciri era globalisasi yang antara lain 

adanya persaingan yang ketat sebagai akibat dari pasar bebas (free market), 

tuntutan untuk memperoleh perlakuan yang lebih adil, egaliter, manusiawi, dan 

demokratis, sebagai akibat dari adanya kesaling hegemoni politik sebagai akibat 

dari adanya kesaling tergantungan (interdependensi); harus belajar kembali 

sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta adanya 

kemerosotan moral (moral decadency) sebagai akibat dari masuknya budaya baru 

yang tidak sejalan dengan nilai-nilai ajaran agama.
25
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Iffah Al Walidah, Tabayyun Di Era Generasi Millennial, (UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta), h. 5. http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living/article/download/1359/1295 
25

Abuddin Nata, Pendidikan Islam di Era Milenial, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), h, 

2. http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/conciencia/article/download/2436/1759/ 

 

http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living/article/download/1359/1295
http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/conciencia/article/download/2436/1759/
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Teori sosial postmodern cenderung mendefinisikan masyarakat postmodern 

sebagai masyarakat konsumen, dengan hasil bahwa konsumsi memainkan 

suatu peran sentral di dalam teori itu (Venkatesh, 2007). Yang paling patut 

diperhatikan ialah karya Jean Baudrillard (1970/1998) The Consumer Society. 

Karya pos-posmodern-nya Lipovetsky mengenai mode mencerminkan minat 

yang meningkat pada dan di luar teori sosial postmodern di bidang konsumsi. 

Oleh karena itu, konsumsi mungkin terus bertumbuh menjadi semakin 

penting, khususnya di Barat, dan produksi kemungkinan akan menurun, 

amanlah mengasumsikan bahwa kita akan melihat peningkatan dramatis di 

dalam karya teoritis (dan empiris) mengenai konsumsi.
26
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George Ritzer, Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir 

Postmodern, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), h. 389. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitin kualitatif, menurut Taylor 

dan Bogdan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif mengenai kata-kata lisan atau tertulis, dan tingkah laku yang dapat 

diamati dari fenomena yang terjadi.
1
 

Penelitian dekriptif kualitatif lebih menekankan pada keaslian dan tidak 

bertolak pada teori saja, melainkan dari fakta sebagaimana adanya di lapangan. 

Dengan kata lain menekankan pada kenyataan yang benar-benar terjadi.
2
 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini di lakukan di Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota 

Parepare. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan Penelitian yang digunakan yaitu: 

1. Pendekatan Sosiologis, yaitu salah satu ilmu yang menggambarkan 

tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur lapisan serta sebagai 

gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Tanpa ilmu-ilmu sosial 

tersebut sulit dijelaskan dan sulit dipahami maksudnya.
3
 

                                                             
1
Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan 

(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), h. 166. 
2
Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, (Cet, XIV; Jakarta: CV. Alfabeta, 2006), h. 

16. 
3
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: CV: Rajawali, 2005), h. 18. 
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2. Pendekatan Psikologis, yaitu penggambaran tingkah laku seseorang 

berdasarkan karakteristik dan gaya hidupnya. 

3. Pendekatan Teologis, yaitu penelitian yang menghubungkan dengan dasar-

dasar agama atau mengaitkan landasan agama yang berhubungan dengan 

judul yang diteliti oleh peneliti sebagai penunjang. 

C. Sumber Data 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data. Berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang 

menemui para informan secara langsung dan dilakukan dengan dua cara yaitu: 

a. Observasi 

Penulis melibatkan diri sendiri secara langsung di lapangan untuk 

mengamati hal-hal yang terkait dengan fenomena yang sedang diteliti. 

b. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara langsung kepada Santri Pondok Pesantren 

DDI Ujung Lare Kota Parepare. Rentang umur informan dalam penelitian ini 

beragam. Wawancara dilakukan secara langsung agar mendapatkan informan 

yang mendukung data hasil observasi. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek 

penelitian. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini  dilakukan dengan 

cara penelitian kepustakaan dan pencatatan dokumen, yaitu dengan 
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mengumpulkan data, jurnal dan mengambil bahan-bahan dari situs internet yang 

dianggap relevan dengan masalah yang diteliti. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Penggunaan prosedur dalam penelitian ini lebih disesuaikan 

dengan analisis kebutuhan dan kemampuan peneliti sendiri tanpa maksud 

mengurangi prosedur yang berlaku. Adapun metode yang digunakan yaitu:
4
 

1. Observasi (pengamatan) 

Observasi adalah teknik yang dilakukan dengan pengamatan, dengan cara 

turun ke lapangan untuk mengamati, mencatat dan menganalisa secara sistematis 

obyek yang diteliti untuk mendapatkan data.
5
 

Pengamatan langsung dalam hal ini dimaksud untuk mengetahui 

subjektifitas dari kehidupan santri yang berlangsung di Pondok Pesantren DDI 

Ujung Lare Kota Parepare yang terjadi secara langsung dengan mengamati 

tingkah laku atau perilaku santri remaja putri. 

2. Wawancara  

Wawancara (Interview) adalah pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) 

kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan 

alat perekam (tape recorder), yang diwawancarai adalah santri dan ustad ustadzah 

                                                             
4
Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang 

Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 67-

72. 
5
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Cet. 11; Bandung: Alfabeta,2010), h. 310. 
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dan pengurus pondok pesantren lainnya yang ada di Pondok Pesantren DDI Ujung 

Lare Kota Parepare. 

Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, karena dalam 

pelaksanaanya peneliti membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar 

mengenai hal-hal yang akan ditanyakan, sehingga peneliti dapat mengembangkan 

pertanyaan pada saat wawancara berlangsung 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian. Dokumentasi dimaksud untuk melengkapi data dari hasil observasi dan 

wawancara, dokumentasi merupakan sumber data stabil, menunjukkan suatu fakta 

yang telah berlangsung. Agar lebih memperjelas informasi yang didapatkan, 

peneliti mengabadikan dalam bentuk foto-foto dan data yang relevan dengan 

penelitian. Dokumentasi diperoleh peneliti berupa foto atau gambaran yang 

diambil pada saat wawancara bersama santri, ustad, ustadzah serta masyarakat 

sekitar Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare. 

E. Instrumen Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto, Instrumen penelitian merupakan alat bantu 

yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data agar 

kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah.
6
 Setelah masalah 

dilapangan terlihat jelas, maka instrumen dalam penelitian ini didukung dengan 

catatan wawancara, alat rekam, kamera dan lain-lain. 

F. Teknik Penentuan Informan 

                                                             
6
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta,2006), h. 101. 



41 
 

Teknik penentuan informan ditentukan secara purposive sampling. 

Menurut Sugiyono purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber 

data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling tahu 

tentang apa yang diharapkan, sehingga mempermudah peneliti menjelajahi obyek 

atau situasi sosial yang sedang diteliti, yang menjadi kepedulian dalam 

pengambilan sampel penelitian kualitatif adalah tuntasnya pemerolehan informasi 

dengan keragamman variasi yang ada, bukan pada banyak sampel sumber data.
7
 

Adapun informan penelitian yaitu: 

1) Santri 13 Orang 

2) Ustad 2 Orang 

3) Ustadzah 1 Orang 

4) Warga 2 Orang 

G. Teknik Pengolahan dan  Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif 

yaitu dengan cara menggambarkan secara jelas dan mendalam. Dalam 

menganalisa data yang tersedia, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Reduksi data, yaitu data yang diperoleh di tempat penelitian langsung 

dirinci secara sistematis setiap selesai mengumpulkan data, lalu laporan-

laporan tersebut direduksikan dengan memilih hal-hal pokok sesuai 

dengan fokus penelitian. 

                                                             
7
Bouma Gary D, The Reserch Process, (edisi revisi: Oxford University Press, 1993), h. 

119. 
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2. Display Data, untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-

bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. 

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, kegiatan ini bermaksud mencari 

hubungan, persamaan atau perbedaan  dari data-data yang telah diperoleh 

untuk menarik kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare 

1. Profil Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare 

Pondok Pesatren DDI Ujung Lare  merupakan salah satu Pondok 

Pesantren yang ada di Sulawesi Selatan yang berlokasi di Jalan Abu Bakar 

Lambogo Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota Parepare. Pondok 

Pesantren ini khusus untuk remaja putri. Pondok Pesantren DDI Ujung Lare 

dulunya bernama Pondok Pesantren DDI Lil-Banat Parepare. Pondok Pesantren 

ini didirikan oleh AG. K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle pada tahun 1950. Beliau 

memimpin Pondok Pesantren tersebut mulai tahun 1950-1980, tanggung jawab 

pondok pesantren DDI Ujung Lare diserahkan kepada Prof. Dr. H. Muiz Kabry 

mulai tahun1980 sampai wafatnya beliau di tahun 2013. Setelah beliau wafat di 

tahun 2013, tanggung jawab sebagai pimpinan pesantren di serahkan kepada Dr. 

Abd. Halim K, M.A. kemudian di gantikan oleh A.G. Prof. Dr. H. Abd. Rahim 

Arsyad, M.A. sampai sekarang.
1
 

Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare ini menaungi beberapa 

jenjang pendidikan formal yakni Taman Kanak-Kanak Raudhatul Atfal, Madrasa 

Ibtidaiyah, Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah (jurusan IPA 

dan IPS) ditambahh dengan program keterampilan yakni keterampilan tata biga 

dan 

                                                             
1
Pengurus Pondok Pesantren DDI Lil-Banat Parepare. 2018. Dokumen Profil Pondok 

Pesantren DDI Ujung Lare Parepare.  
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keterampilan busana, Sekolah Tinggi Agama Islam. Kesemua jenjang 

pendidikan tersebut berada dalam satu area seluas kurang lebih 5 Ha.  

Selain pendidikan formal di atas, Pondok Pesantren DDI Ujung Lare 

Parepare ini juga menyelenggarakan pendidikan nonformal yakni Hafidzul 

Qur’an, Tilawah, Lingkaran Kaligrafi, Pelatihan Bahasa Arab/ inggris dan Latihan 

Da’wah (Arab, Inggris, Indonesia, dan Bugis). 

Kegiatan ekstrakurikuler juga menjadi bagian dari kegiatan pesantren 

seperti Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) dan Jurnalistik, Marching Band, 

Pramuka, dan kesenian. 

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Pondok Pesantren antaranya 

ruang belajar pada semua tingkatan, Asrama/ Pondok untuk Guru dan Santri, Aula 

(Gedung Serba Guna), Masjid, Kantor Untuk Masing-Masing Unit dan jenjang 

pendidikan, perpustakaan, kopersasi dengan berbagai unit usaha yang dimiliki 

(kiospon, pertokoan, butik, simpan pinjam), Laboratorium MIPA (Fisika, Kimia, 

Biologi, Dan Matematika), Laboratorium Bahasa Arab/ Inggris, Unit Kesahatan 

Santri (UKS), Workshop untuk keterampilan tata boga dan keterampilan tata 

busana, Lapangan/ Fasilitas olahraga dan marching band. 
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Berikut struktur Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare: 

STRUKTUR PONDOK PESANTREN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Profil Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare, 2019) 

 

 

 

 

 

PIMPINAN PONDOK 

AG. PROF. DR. H. ABD. RAHIM ARSYAD, M.A 

SEKRETARIS PONDOK 

DR. MUH. AKIB D, S.Ag., 

M.A 

BENDAHARA PONDOK 

HAMLIA HAMID, S.AK 

KEPALA MADRASAH ALIYAH 

HERFINA, S.Pd.i 

 

KEPALA MTS 

ABDUL LATIEF, S.Pd.I 

 

KEPALA SD 

DRA. HJ. RABIYAH 

KEPALA MI 

MUSTAMIR, S.Ag., M.Pd 

BIDANG-BIDANG 

STAF PONDOK 

HILMIYAH AKIB, S.Pd 

STAF KEUANGAN 

MIRNA ANWAR, S.Pd 

BIDANG KESANTRIAN 

HJ. RAHMATIAH R, S.Pd 

BIDANG TAHFIDZ 

RASNA PARIS, Lc., M.H 

BIDANG PENGAJIAN 

H. BASO PALLAWAGAU, Lc., M.A 

BIDANG TILAWAH  

ABD. BASITH MUBARAK, Lc 

SANTRI 

GURU-GURU 



46 
 

 
 

2. Visi dan Misi Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare 

Adapun yang menjadi visi Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota 

Parepare adalah menyiapkan sumber daya manusia yang religious, cerdas, 

terampil, mandiri dan berwawasan luas kedepan. 

Misi dari Pomdok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare yakni: 

1) Menyelenggarakan pendidikan yang terjangkau, berdaya saing dan 

maketabel. 

2) Mengembangkan pendidikan yang memadukan kedalaman IMTAQ, 

ketinggian IPTEK dan kemantapan Akhlakul Karimah. 

3) Membekali santri dengan keterampilan kerja, semangat kompetitif dan jiwa 

wirausaha. 

3. Sistem Pendidikan Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare 

Sistem pendidikan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren DDI Ujung 

Lare Kota Parepare diselenggarakan 2 (dua) bentuk kegiatan yakni: 

1) Pendidikan Formal, yaitu penerapan pendidikan yang berpedoman pada 

Kurikulum 2013 untuk pendidikan umum dan pendidikan agama. 

2) Pendidikan Non-Formal, yaitu dalam bentuk pengajian dan ilmuu terapan 

lainnya yang dilakukan di luar jam pelajaran formal. 
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4. Jumlah Santri Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare 

Adapun jumlah santri remaja putri di Pondok Pesantren DDI Ujung 

Lare Parepare yakni seperti berikut: 

Tabel 1. Jumlah Santri Remaja Putri 

No. Tingkat Pendidikan Usia Jumlah 

1. Madrasah Tsanawiyah 12-15 270 

 Madrasah Aliyah 15-18 142 

(Sumber: Profil Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare,2019) 

B. Bagaimana Pandangan Santri tentang Gaya Hidup Pondok Pesantren 

DDI Ujung Lare Kota Parepare Di Zaman Milenial. 

Pandangan santri tentang gaya hidup yang dimaksud disini adalah 

bagaimana santri memandang arti gaya hidup di zaman milenial ini.Seperti yang 

dikatakan oleh DN selaku santri bahwa: 

“mengikuti gaya hidup itu penting dan tidak boleh kaku harus fleksibel 

supaya mudah beradaptasi. Jangan sampai dibilangi ki kuno karena tinggal 

di pesantren. Kan yang jelas punya pedoman. Jangan semuanya ditiru begitu  

harus di pilih-pilih mana yang baik.”
2
 

Sama halnya dengan alasan yang dikemukakan oleh MR selaku santri 

mengungkapkan bahwa: 

“Mengikuti gaya hidup penting kak tapi harus pintar memilih gaya hidup 

yang kita ikuti perkembangannya dan harus punya jati diri”
3
 

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan informan diatas, penulis 

menyimpulkan bahwa DN dan MR berpendapat bahwa mengikuti gaya hidup 

disekitarnya itu penting namun, wajib memilih mana yang bisa ditiru dan tidak. 

                                                             
2
DN (17 tahun), Santri Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare, Wawancara 24 

Juli 2019. 
3
MR (17 tahun), Santri Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare, Wawancara 24 

Juli 2019. 
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Senada dengan yang dikemukakan oleh FR selaku santri mengatakan 

bahwa: 

“Gaya Hidup itu penting, supaya tidak dibilangi kampungan dan katro 

sama orang diluar sana. Yang penting pintar memilih tren yang dan tetap 

mencerminkan kita sebagai santri ”
4
 

 

Adapun pernyataan dari TS selaku santri mengatakan bahwa: 

“Gaya hidup yang baik yang sesuai ekonomi keluarga, tidak berlebihan 

dalam hal penampilan dan tetap santun dalam berpakaian”
5
 

Sama halnya dengan yang di utarakan oleh AM selaku santri bahwa: 

“Gaya hidup seharusnya mencerminkan pribadi kita. Sebagai seorang 

muslimah tentunya kita berpakaian syar’i dalam hal tertentu kita boleh 

mengikuti tren hijab yang ada namun tetap hijabnya harus syar’i menutupi 

dada.”
6
 

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan informan diatas, penulis 

menyimpulkan bahwa oleh FR, TS dan MR berpendapat bahwa gaya hidup yang 

baik yang sesuai ekonomi keluarga dan gaya hidup yang mengikuti tren yang ada 

di zaman sekarang namun, harus tetap dalam keadaan syar,i mengikuti aturan 

agama. 

 

Adapun pandangan tentang gaya hidup yang di katakana oleh KQ sebagai 

santri bahwa: 

“Kalo bisa gaya hidup kita biasa-biasa saja kenapa harus mengikuti gaya 

hidup di zaman sekarang, gaya hidup sekarang banyak terkontaminasi dari 

                                                             
4
FR (15 tahun), Santri Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare, Wawancara 30 

Juli 2019. 
5
TS (17 tahun), Santri Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare, Wawancara 24 

Juli 2019. 
6
 AM (17 tahun), Santri Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare, Wawancara 

30 Juli 2019. 



49 
 

 
 

gaya hidup orang barat kak, ada baiknya kalo kita berbapaian yang sopan 

yang baik toh ada .”
7
 

Pernyataan tersebut sama dengan yang di kemukakan IF: 

“Gaya hidup yang sederhana yang tidak berlebihan dan sesuai yang di 

anjurkan tentunya tetap sopan.”
8
 

Adapun pernyataan dari IW: 

“gaya hidup sederhana tidak berlebihan dalam hal berpakaian makan dan 

lain-lain. Harus tetap berpedoman kepada Agama .”
9
  

Berdasarkan pernyataan yang diungkapkan informan diatas, penulis 

menyimpulkan bahwa oleh KQ, IF dan IW berpendapat bahwa gaya hidup yang 

baik di zaman sekarang  yaitu gaya hidup yang sederhana yang berpedoman 

kepada Agama. 

Adapun pernyataan dari AUM yang menyatakan bahwa: 

“gaya hidup ditentukan oleh diri sendiri, mau kita berada di zaman apapun 

kalo selama kita tetap pada pendirian kita yang tidak mungkin berubah.”
10

 

Sama halnya dengan yang dikemukakan LRA bahwa: 

“Gaya hidup kita yang pilih jadi kembali ke pribadi masing-masing suka 

gaya hidup yang mewah atau sederhana”
11

 

Berdasarkan pernyataan yang di ungkapkan oleh AUM dan LRA menulis 

menyimpulkan AUM dan LRA berpendapat bahwa gaya hidup dizaman milenial  

itu tergantung pilihan masing-masing orang. 

NZA selaku santri mengatakan bahwa: 

                                                             
7
KQ (17 tahun), Santri Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare, Wawancara 30 

Juli 2019. 
8
IF (17 tahun), Santri Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare, Wawancara 30 

Juli 2019.  
9
IW (15 tahun), Santri Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare, Wawancara 30 

Juli 2019. 
10

AUM (15 tahun), Santri Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare, Wawancara 

30 Juli 2019. 
11

LRA (14 tahun), Santri Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare, Wawancara 

30 Juli 2019. 
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“harus ki mengitu zaman kalo gaya hidup kak, kalau tidak nanti di bilangi 

ketinggalan zaman yang penting sesuai kemampuan kak dan tetap syar’i dan 

menggunakan hijab.”
12

 

Pernyataan dari NZA didukung oleh pernyataan Ustadz AL yang 

mengatakan bahwa: 

“Terkait gaya hidup santri mampu menyesuaikan dalam artian, mngajarkan 

kepada anak-anak untuk di kehidupan kita dengan membawa islam 

rahmatan lil alamin atau dengan islam yang modern, dalam artian kita 

milenial tetapi tidak terlalu bagaimana misalkan dengan pemikiran-

pemikirang yang ektrim yang seperti sekarang ini diera milenial yang mana 

banyak diantara kita memahami bahwa ini salah itu salah dan kita 

bagaimana anak-anak sekarang ini menyesuaikan dengan perkembangan 

yang ada teta diikuti tetapi dia tidak keluar dari pada apa yang diajarkan 

mengenai ideologi-ideologi di pondok pesantren ini, pemahaman-

pemhaman terhadap alhusunna wal jama’ah dan lain sebagainya dia tetap 

pada dirinya sehingga mereka tidak terpengaruh terhadap zaman milenial 

ini, jadi alhamdulillah dengan gaya hidup seperti itu mereka nanti mampu 

untuk mandiri , mampu membandingkan satu pendapat yang mungkin bisa 

merusak mereka tetapi mereka, karena ada di tanamakn pada diri mereka 

bahwa kita meskipun harus mengikuti perkembangan zaman tetapi harus 

tetap mempersiapkan bagaimana menjawab tantangan masa depan itu 

melalui ilmu pengetahuan, teknologi, begitupun dengan iman dan 

takwanya.”
13

 

Pernyataan ustadz AL didukung oleh pernyataan ustadz ABM yang 

mengatakan bahwa: 

“gaya hidup dizaman milenial ini merupakan gaya hidup yang tak 

tertolakkan. di satu sisi makin longgar perpegangannya terhadap syariat dan pada 

sisi lain mencoba lebih mempererat pemahaman syariat”
14

 

Dari hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa gaya hidup dizaman 

milenial adalah  gaya hidup yang tak tertolakkan. Santri dalam pandangan 

hidupnya tentang gaya hidup santri menyesuaikan perkembangan zaman dan tetap 

dalam gaya hidup yang sederhana dan tentunya sesuai dengan syariat islam. 

                                                             
12

NZA (15 tahun), Santri Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare, Wawancara 

30 Juli 2019. 
13

AL (28 tahun), Ustadz Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare, Wawancara 

31 Juli 2019. 
14

ABM (29 tahun), Ustadz Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare, Wawancara 

31 Juli 2019. 
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Meskipun hidup di dalam pondok pesantren para santri tetap mengikuti 

perkembangan yang ada di luar pondok pesantren. 

C. Bagaimana Gaya Hidup Santri Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota 

Parepare di Zaman Milenial. 

Gaya hidup merupakan sebuah cara seseorang dalam memilih dan 

mempraktekkan nilai pengetahuan tentang suatu objek benda yang teraktual 

melalui proses konsumsi. Menurut Susanto Gaya hidup diekspresikan melalui 

bagaimana seseorang dalam mengkonsumsi waktu dan uangnya untuk 

mengaktualisasikan diri. Dengan demikian, gaya hidup bisa dilihat dari 

penggunaan uang dan waktu seseorang serta cara berpakean. Di zaman milenial 

ini kita temukan banyaknya tren-tren busana bahkan ada istilah yang muncul 

tentang seperti jilbab syar’i dan hijaber. 

Gaya hidup santri Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare yang 

ingin dilihat adalah bagaimana prilaku santri dalam bergaul, beribadah, cara 

berpakean dan cara mengisi waktu luang. 

 

 

 

 

 

 

1. Perilaku Santri dalam Bergaul 
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Perilaku dalam bergaul yang dimaksud peneliti disini adalah bagaimana 

cara santri dalam berbicara, menyapa dan bagaimana santri memperlakukan teman 

sebaya, ustadz, ustadzah, pengugurus pondok dan warga sekitar. Seperti yang 

dikatakan oleh ustad AL bahwa: 

“perilaku santri terhadap ustad dan ustadzahnya baik mereka kalau 

bertemu mengucapkan salam, jabat tangan dan langsung mencium tangan. 

Mereka dalam bertutur kata juga diajarkan jangan sampai melampaui batas 

terhadap ustad dan ustadzah apa lagi kepada orang tua. Perilaku santri 

terhdap santri yang lain juga layaknya saudara”
15

 

Dari pemaparan ustad AL, beliau mengatakan perilaku santri kepada ustad 

ustadzah baik karena di budayakan salam dan jabat tangan ketika betemu dan 

perilaku santri terhadap santri yang lain juga layaknya saudara .  

Pernyataan Ustadz AL di dukung dengan pernyataan dari ustadz ABM 

yang merupakan juga salah satu pengurus pondok pesantren mengatakan 

pernyataan baik atau tidaknya perilaku santri dalam bergaul atau berinteraksi 

dengan ustad ustdzah ataupun dengan teman sendiri, ustadz ABM mengatakan: 

“Santri berperilaku terhadap ustadz ustadzah sesuai sikap yang di peroleh 

dari masing-masing ustadz ustadzah. Ada yang segan, terhormat, malu dan 

bersahabat. Perlakuan terhadap sesama santri saya lihat agak ada batasan 

karena dalam satu kamar sekarang ini sudah tidak di acak lagi tapi 

berdasarkan kelas jadi santri lama dan santri baru kurang terjalin 

keakrapannya.”
16

 

Pernyataan dari ustadz ABM berbicara tentang perilaku santri dalam 

bergaul atau berinteraksi terhadap sesama santri dan ustadz ustadzah, perilaku 

santri dalam bergaul sesuai sikap dari ustadz dan ustadzah. Ada perbedaan 

penempatan asrama pada santri dulu dan di zaman milenial sekarang ini yang 

                                                             
15

AL (28 tahun), Ustadz Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare, Wawancara 

31 Juli 2019. 
16

ABM (29 tahun), Ustadz Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare, Wawancara 

31 Juli 2019. 
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mengakibatkan santri kurang berbaur dengan santri yang lebih tua ataupun santri 

yang lebih muda. 

Adapun pernyataan yang di utarankan oleh ustadzah HW selaku Pembina 

asrama dan juga guru yang mengajar di pondok pesantren mengatakan bahwa: 

“Perilaku santri terhadap usad ustadzah di pesantren sangatlah santun. 

Keakraban antara santri dan ustadz dan ustadzah sangatlah terjalin erat 

layaknya orang tuan dan anaknya. Interaksi santri terhadap santri lainnya 

juga baik layaknya saudara dengan saudaranya. Untuk memper erat ikatan 

yang ada antara santri ustad ustdzahnya setiap sore di adakan olahraga 

bersama seperti main bola voly yang tentunya didampingi oleh ustad dan 

ustadzah”
17

 

Dari pernyataan informan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

perilaku santri dalam bergaul dengan ustad ustadzah maupun dengan santri yang 

lain sangat baik dan untuk mempererat hubungan yang ada diadakan olahraga 

main voly di sore hari. 

Adapun pernyataan yang diutarakan oleh LN selaku warga yang tinggal di 

sekitar pondok sekaligus salah satu pemilik katering di pondok pesantren 

mengatakan bahwa: 

“Santri disini bagus ji nak semua, ramah sopan, baik. Kalo datang makan 

siang selalu sama-sama teman kamarnya. Cuman kalo mau bicara santri 

sekarang sama dulu pasti berbeda. Dulu santri itu akrab sama semua orang 

yang tinggal di sekitar pondok kalo sekarang tidak mi karena keluar dari 

pagar depan harus izin.
18

 

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa kurangnya interaksi santri dengan 

warga sekitar karena izin keluar santri di batasi dan peraturan pondok yang 

semakin ketat. 

                                                             
17

HW (33 tahun), Ustadzah Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare, 

Wawancara 31 Juli 2019. 
18

LN (45 tahun), Warga Sekitar Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare, 

Wawancara 02 Agustus 2019. 
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Pernyataan serupa juga di utaran salah seorang warga sekitar pondok 

pesantren yang juga merupakan mbak penjual bakso gerobak yang diizinkan 

berjualan didalam pondok pesantren, mbak SP mengatakan bahwa: 

“Santri baik semua baik sama saja kaya santri-santri yang dulu, kaya 

angkatanmu cuman tidak terlalu cerewet, kalo angkatanmu toh mbak di 

ajak cerita terus di bercandai kalo sekarang yah makan to saja”
19

 

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa santri yang dulu sama, sama-sama 

baik namun perbedaan yang dirasa oleh informan santri sekarang lebih banyak 

interaksinya kepada sesama teman sendiri. 

Berikut pernyataan yang sedikit berbeda dari beberapa informan yang 

selaku santri pondok pesantren yang mengatakan bahwa:  

CKD mengatakan bahwa: 

“Santri lebih sering bergaul dengan temannya karena satu kamar dan satu 

tempat makan. Malu-malu menyapa kakak kelas karena takut salah. Kakak 

kelas ramah kadang bikin nama panggilan. Contoh saya namaku citra kak 

tapi biasa di panggil sama kakak ira karena ada orang citra namanya 

juga.”
20

 

Pernyataan CKD di dukung pernyataan yang di utarakan oleh NZA yang 

mengatakan bahwa: 

“Akrab sama semua santri tapi lebih dekat sama teman kelas karena teman 

kamar juga. Sama kakak kelas hanya sekedar sapa mengucapkan salam 

sambil tersenyum, sholat dimesjid wajib tidak boleh masbuk karena ada 

hukum yang diberikan.”
21

 

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa interaksi antara santri junior dengan 

santri senior tidak begitu terjalin dengan baik karena mereka hanya bertemu pada 

saat di masjid. 

                                                             
19

SP (52 tahun), Warga Sekitar Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare, 

Wawancara 02 Agustus 2019. 
20

CKD (15 tahun), Santri Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare, Wawancara 

30 Agustus 2019. 
21

NZA (15 tahun), Santri Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare, Wawancara 

30 Agustus 2019. 
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Ustadz AL membenarkan bahwa adanya hukuman yang diberikan kepada 

santri yang masbuk dan santri yang berhalangan juga wajib ke masjid pada waktu 

sholat berjama’ah. 

“Santri yang tidak melaksanakan sholat berjama’ah diberikan sanksi yang 

mendidik seperti menulis ayat-ayat Al-Qur’an 1 juz dan ketika masbuk 

menulis setengah juz akhirnya mereka termotivasi untuk rajin kemesjid 

dan mengapa mukedahnya wajib warna putih agar tidak ada berbedaan di 

antara mereka dan mengajarkan kepada mereka bahwa mereka semua 

bersaudara.”
22

 

Adapun pernytaan dari santri tingkat akhir yaitu TS mengatakan bahwa: 

“Wajib sekali di masjid sholat dengan mukedah putih dan sajah kecil, 

harus juga ikut bersuara kalo dzikir. Kadang yang bikin kasih malas biar 

halangan  diwajibkan juga kemesjid duduk harus, stor muka karena di 

absen, apa lagi kalau teman-temanku yang tidak ada, naik lagi arisan di 

suruh membersihkan wc. Lebih banyak bergaul sama teman yang seumur 

kalau sama adek kelas bicara juga tapi kalo patroli keamanan, periksa 

kamar, hari jum’at waktu membersihkan tidak akrab kaya dulu kakak 

waktu di campur, dulu sering bercanda sama adek-adek atau cerita-cerita 

sekarang tidak karena adek-adek kadang malu ajak bicara kakak 

kelasnya”
23

 

Dari pernyataan informan diatas menjelaskan bahwa sholat berjama’ah di 

masjid adalah kewajiban dan perilaku dalam bergaul lebih sering kepada teman 

kamar yang juga merupakan teman kelas. Berbicara kepada adek kelas seperlunya 

saja, bertegur sapa pada saat patrol keamanan di asrama dan pada saat ada 

kegiatan. 

Pernyataan serupa di utarakan oleh AM: 

“Sholat wajib berjamaah dimesjid dan tidak lupa kpake mukenah harus 

putih sama sajadah kecil. Akrab sama adek-adek tapi yang ikut ekskul 

                                                             
22

AL (28 tahun), Ustadz Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare, Wawancara 

31 Juli 2019. 
23

TS (17 tahun), Santri Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare, Wawancara 24 

Juli 2019. 
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anak osis, pramuka sama sispala itupun tidak terlalu aktif  sispala palingan 

anak osis ji kak kah setiap hari berjalan toh kak kaya keamanan, imtaq, 

kebersihan, olahraga, kesenian juga berjalan intinya kalo osis jalan, paling 

yah koordinator setiap bidang yang hafal sekali nama anggotanya , adek-

adek yang lain disapa paling di tegur kalo ketemu mau kemana atau kalo 

waktu sekolah mau isin pulang ke asrama, tidak seperti dulu bilang kadang 

bercanda-bercanda ki sama atau ada yang ditemani akrab sekali sampai-

sampai biasa dikira sepupu atau adek kakak.”
24

 

Adapun yang disampaikan oleh QN yang mengatakan bahwa: 

“Saya tidak terlalu dekat sama adek kelas, ada beberapa yang ku tau itupun 

cuman hafal nama, kalaupun kenal dan akrab paling itu sekampungku atau 

adeknya temanku tapi jarang juga bicara, akrab sama teman kelas sama 

anak ips juga akrap kak kan seangkatan kak, sekertariska di osis kak jadi 

tidak bersentuhan langsung sama adek-adek paling urus surat ji ku kerja 

kak kadang bantu-bantu tapi tidak banyak ji kak”
25

 

Pernyataan dari NFT mengatakan bahwa: 

“Bagus dulu iya kak di campur ki jadi dihafal namanya karena biasa kerja 

tugas ke kamar cari temannya kak. Sekarang apa kak sama teman kelas 

jaki akrab sekali kah itu teman kamar juga kasian. Bisa-bisa na lupa maki 

nanti adek-adek kalo tamat ki e kak”
26

 

Dari beberapa pernyataan Informan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

perilaku santri dalam bergaul baik dan santun kepada ustad-ustadzah, teman 

sabaya maupu kakak kelas dan warga  sekitar pondok pesantren DDI Ujung Lare 

Kota Parepare. Namun, ada kerenggagan yang terjadi di karenakan pembagian 

asrama santri sesuai kelas, tidak di campur antara santri lama dan baru yang 

mengakibatkan kurang terjalin keakraban antara santri lama dan baru. 

 Keakraban juga terjadi antara pengurus osis ataupun anak pramuka dan 

sispala namun, sispala dan pramuka yang aktif hanya sebahagian. Yang paling 

                                                             
24

AM (17 tahun), Santri Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare,Wawancara 30 

Juli 2019. 
25

QN (17 tahun), Santri Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare, Wawancara 30 

Juli 2019. 
26

NFT (17 tahun), Santri Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare, Wawancara 

24 Juli 2019. 
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aktif di pondok hanya osis karena osis yang mengontrol setiap kegiatan santri baik 

di jam sekolah maupun bukan jam sekolah. 

 

2. Cara Mengisi Waktu Luang 

Cara mengisi waktu luang yang di maksud disini bagaimana santri dalam 

mengisi waktu luang atau waktu istirahatnya. Seperti yang di utarakan oleh IF: 

“bahas pelajaran yang dipelajari hari ini atau tidur siang. Tidak mencuci 

tapi londry perbulan dan catering juga. Sore hari ikut olahraga bermain 

volly. Untuk sementara waktu Hp dan Laptop tidak diperbolehkan 

digunakan di pondok pesantren. Sebenarnya bagus kalo ada hp karena 

disitu biasa belajar tilawah dengar murottal syekh-syekh terkenal.”
27

 

Pernyataan IF di perkuat dengan pernyataan dari KQ yang mengatakan 

bahwa: 

“Waktu ada Hp biasanya buka youtube dengar murottalnya muzammil 

kadang sampai ketiduran dengar murottal. Lebih suka juga buka Al-

Qur’an di hp karena tinggal di scroll keatas atau kebahawah. Sekarang 

cerita sama teman atau kerja tugas sekolah. Sore biasa ke koperasi belanja, 

beli es krim”
28

 

Di zaman milenial ini santri di mudahkan dengan adanya hp dan tentunya 

membatu mereka dalam mempelajari penyebutan panjang dan pedeknya Ayat Al-

Qur-an. Namun karena penggunaan hp dilarang santri tidak bisa membuka 

youtube mendegarkan murottal untuk belajar tilawah serta santri lebih suka 

membuka Al-Qur’an di hp. Mengakibatkan santri lebih menghabiskan waktu 

dengan teman-temannya. 
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Pernyataan serupa juga di utarakan oleh AM selaku santri bahwa: 

“Ba’da dhuhur biasanya bawa londrian kalo banyak mi kadang juga baca 

novel. Waktu ada hp seru karena bisa ki buka youtube belajar pengucapah 

huruf hijaiyah”
29

 

Pihak pesantren menyediakan londry di dalam pondok pesantren agar 

santri tidak keluar dari pondok dengan alasan ingin melondry pakean,  keberadaan 

londry tidak membuat semua santri bermalas-malasan. Contohnya seperti yang di 

utarakan AM dan IW. 

Pernyataan serupa diutarakan oleh IW: 

“kalo sesudah dhuhur tdk ada kegiatan tidur kemarin biasanya main hp 

sambil dengar murottal serang tidak bisa. Lebih banyak waktu cerita sama 

teman sekarang. Sore kumpul sama teman-teman didepan koperasi sambil 

makan es krim.”
30

 

Adapun pernyataan yang berbeda di kemukakan oleh santri AUM yang 

mengatakan bahwa: 

“Kalau tidak ada jam  ke empat istirahat saja di kamar tidur atau kadang 

cerita-cerita sama teman, sore biasa ke koprasi beli cemilan sama makan 

es krim. Londry karena  disuruhka sama ibuku, waktu ada hp biasa buka-

buka instagram liat-liat postingan artis atau buka youtube nonton.”
31

 

Pernyataan dari AUM memperlihatkan bahwa waktu penggunaan hp tidak 

dilarang dia menggunakan hp untuk mengusir rasa bosan terhadap aktivitas yang 

berulang setiap harinya. 

 

                                                             
29

AM (15 tahun), Santri Pondok Pesantren DDI Ujing Lare Kota Parepare, Wawancara 30 

Juli 2019. 
30

IW (15 tahun), Santri Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare, Wawancara 30 

Juli 2019. 
31

AUM (15 tahun), Santri Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare, Wawancara 

30 Juli 2019. 



59 
 

 
 

Adapun pernyataan dari TS yang berbeda caranya mengisi waktu luang 

dari pada teman-temannya mengatakan bahwa: 

“Waktu ada hp biasanya main hp buka sosial media, menjual jagung-

jangung ke asrama yang lain biasanya kalau malam. posting di story 

whatsapp juga biasanya kalau malas keliling asrama jadi yang mau beli ke 

kamar tapi sekarang harus mi jalan karena untuk sementra di larang bawa 

hp lagi.”
32

 

Pernyataan dari TS di dukung oleh pernyataan dari NFT yang mengatakan 

bahwa: 

“Siang biasanya tidur sore baru keluar dari asrama sama TS jualan jagung-

jangung waktu masih bawa hp bagus karena tinggal posting di story 

whatsaap sekarang harus ki dulu jalan tawarkan satu-satu”
33

 

Dari beberapa hasil wawancara di atas penulis menarik kesimpulan bahwa 

cara santri mengisi waktu luang bervariasi ada yang tidur siang, membaca da nada 

juga yang lebih memilih mencuci pakean beda dari santri yang lain yang lebih 

memilih untuk londry pakean. Gaya hidup santri mengalami perubahan seiring 

berjalannya waktu dan seiring adanya fasilitas-fasilitas baru yang dimiliki pondok 

pesantren, seperti halnya dengan adanya londry di dalam pondok membuat 

sebahagian santri lebih memilih londry dari pada mencuci sendiri. 

3. Fashion atau penampilan 

Fashion atau penampilan yang ingin dilihat disini adalah bagaimana santri 

dalam berpakaian. Apakah ada perbedaan penampilan santri di dalam pondok 

pesantren dan diluar pondok pesantren. 
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Penampilan santri Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare di 

Zaman Milenial yang ingin dilihat disini adalah bagaimana cara berpakean santri. 

Seperti halnya yang di utarakan oleh IF bahwa: 

“kalau diluar pondok biasa pakai celana, gamis atau rok. Tapi lebih sering 

pakai celana karena lebih nyaman, bebas bergerak di pondok tidak boleh 

pakai celana ada waktunya pakai celana , hari jum’at sama jam olahraga”
34

 

Santri menyesuaikan cara berpakean di dalam dan diluar pondok 

pesantren. Mengikuti setiap aturan yang ada didalam pondok namun, jika waktu 

libur atau santri berada dirumah mereka memakai pakean sesuai keinginan mereka 

tapi tetap dalam batasan dan menggunakan jilbab. 

Sama halnya dengan yang di utarakan oleh KQ bahwa: 

“lebih nyaman pakai celana sebenarnya kemana-mana cuman kalau 

dipondok wajib rok, jadi ikut aturan saja. Padahal ada celana kulot (celana 

lebar) yang lagi tren tapi tetap tidak boleh ”
35

 

Di zaman milenial ini santri berpendapat bahwa seharusnya kita tidak kaku 

dalam masalah pakaian selama pakaian tersebut mampu menutupi aurat. Di zaman 

yang semakin canggih kita dapat melihat berbagai macam model dan bahan 

pakean hanya dalam genggaman dan dalam waktu yang cepat dengan bantuan 

handphone namun, santri pondok pesantren DDI Ujung Lare tidak di perbolehkan 

memakai Handphone selama di dalam lingkungan pondok. 

Pernyataan serupa diutarakan oleh IW: 

“Rok wajib celana itu sunnah. Lebih sering pake jaket atau kardingan. 

Kalau diluar pondok pake rok tapi jilbabnya yang bisa pake segitiga atau 

pashmina kan kalo di pondok lebih sering pake jilbab pasang, kalo celana 
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tergantung mau kemana terus sama siapa jalannya kalo sama sepupuku 

biasa celana.”
36

 

Pernyataan serupa juga di kemukakan oleh AUM: 

“Lebih sering pakai baju kaos, kardingan. Kalau di luar pondok macam-

macam pakaian yang di gunakan. Kalo di luar pondok pake jilbab segitiga 

atau pashmina, yang penting sopan bajunya, tidak ketat.”
37

 

Santri mengikuti perkembangan yang terjadi terutama dalam masalah 

pakaian dan santri juga tidak hanya mengenal jilbab pasang namun juga mengenal 

jilbab segitiga dan pasminah. Ini tandanya bahwa santri mengikuti perkembangan 

zaman. Gaya hidup santri mencerminkan gaya hidup sederhana dalam berpakaian. 

Kemudian Pernyataan yang berbeda dari AM yaitu yang menyatakan 

bahwa: 

“berpakaian harus mengikuti tren yang ada supaya tidak dibilangi 

kampungan sama orang-orang diluar. Biar anak pesantren juga bisa 

bergaya. Stylenya siren sungkar biasa ku ikuti, dia berhijab dan pakai rok 

tapi tetap bagus dan cantik dilihat.”
38

 

Perkataan dari AM diperkuat dengan Pernyataan dari TS yang menyatakan 

bahwa: 

“Tergantung mood kalau mau keluar biasanya pake pashmina baju sampai 

lutut baru pake celana kain. Begitu lagi yang tren di sosmed dilihat”
39

 

Kemudian perkataan AM dan TS diperkuat oleh pernyataan dari NFT yang 

menyatakan: 

“Kalau diluar pondok lebih sering pakai celana terus pakai blazer yang 

tanpa lengan karena lagi tren di kasih satu pasang sama pashminaterus 

gampang juga di bentuk kalau pashmina.
40
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Dari beberapa hasil wawancara di atas penulis menarik kesimpulan bahwa 

gaya hidup santri di zaman milenial ini santri mengikuti tren yang ada, dimana 

santri juga memakai pashmina dan jilbab segitiga gaya hidup santri diatas 

mengikuti gaya hidup iklan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis tentang gaya 

hidup santri di zaman milenial (studi di pondok pesantren DDI Ujung Lare Kota 

Parepare), maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pandangan hidup santri tentang gaya hidup di Pondok Pesantren DDI 

Ujung Lare Kota Parepare adalah waktuluang diisi dengan hal-hal yang 

bermanfaat, dalam mengkonsumsi uang tidak boleh boros dan berprilaku 

kepada teman harus bertutur kata yang baik begitupun kepadaorang yang 

lebih tua. 

2. Gaya hidup santri Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare di 

Zaman Milenial yakni: 1). gaya hidup santri di zaman milenial ini santri 

mengikuti tren yang ada, dimana santri juga memakai pashmina dan jilbab 

segitiga gaya hidup santri diatas mengikuti gaya hidup iklan. 2). Gaya 

hidup santri mencerminkan gaya hidup sederhana dalam berpakaian. Santri 

mengikuti perkembangan yang terjadi terutama dalam masalah pakaian 

dan santri juga tidak hanya mengenal jilbab pasang namun juga mengenal 

jilbab segitiga dan pasminah. Ini tandanya bahwa santri mengikuti 

perkembangan zaman.
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B. Saran 

Penelitian ini secara khusus telah memberikan gambaran yang cukup jelas 

mengenai “Gaya Hidup Santri Di Zaman Milenial (studi di Pondok Pesantren DDI 

Ujung Lare Kota Parepare). Bagi penulis penelitian seperti ini sangat membantu 

memahami gaya hidup santri di pondok pesantren di zaman milenial seperti 

sekarang ini. 

Penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi bagi siapa saja yang 

ingin mengkaji dan meneliti lebih jauh di lapangan yang berhubungan dengan 

gaya hidup santri di zaman milenial untuk menambah data penelitian bagi 

pembaca dan peneliti yang berkaitan dengan hal ini. 
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DAFTAR INFORMAN 

No. Nama Umur Jenis Kelamin Keterangan 

1. NFT 17 tahun Perempuan  Santri  

2. MR 17 tahun  perempuan Santri  

3. FR 17 tahun  Perempuan  Santri  

4. AL 28 tahun  Laki-laki  Ustad  

5. ABM 29 tahun  Laki-laki  Ustad  

6. HW 33 tahun Perempuan  Ustadzah  

7. LN 45 tahun Perempuan  Warga  

8. SP 52 tahun  Perempuan  Warga  

9. AM 17 tahun  Perempuan  Santri  

10. KQ 17 tahun  Perempuan  Santri  

11. DN 17 tahun  Perempuan  Santri  

12. IF 17 tahun  Perempuan  Santri  

13. IW 15 tahun  Perempuan  Santri  

14. NZA 15 tahun Perempuan  Santri  

15. CKD 14 tahun  Perempuan  Santri  

16. LRA 14 tahun  Perempuan  Santri  

17. AUM 15 tahun  Perempuan  Santri  

18. TS 17 tahun  Perempuan  Santri  

 

 



 

Tata Tertib Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

1) Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum melainkan 

perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam tata tertib 

ini. 

2) Semua bentuk pelanggaran dan hukuman yang diatur oleh Pembina 

Pasal 2 

Ketentuan-ketentuan ini berlaku bagi semua santri yang bermukin di 

dalam pondok baik dilakukan di dalam maupun di luar pondok 

pesantren 

Pasal 3 

Sanksi atau hukuman berlaku sesuai jenis pelanggaran. 

Pasal 4 

Sanksi atau hukuman tambahan disesuaikan dengan tingkat 

pelanggaran menurut kebijakan pengurus. 

Pasal 5 

Santri yang meninggalkan pondok 7 hari berturut-turut tanpa izin 

dianggap sebagaimana santri baru dengan menyelesaikan semua 

tanggung jawab kecuali ada izin dari Pembina. 

 

 



 

 

BAB II 

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN HAK-HAK SANTRI 

Pasal 6 

Kewajiban-kewajiban Santri 

1) Santri baru atau santri yang akan pindah harus menghadap kepada 

Pembina dengan disertai orang tua atau wali. 

2) Samua santri wajib taat kepada Pembina dan pengurus pondok 

pesantren. 

3) Semua santri wajib menjaga kesopanan dan tingkah laku serta 

nama baik pondok pesantren baik di dalam maupun di luar pondok 

pesantren. 

4) Semua santri wajib menetap di dalam komplek pondok pesantren 

5) Santri wajib membayar iuran wajib pondok yang waktu dan 

besarnya ditentukan oleh pimpinan dan pengurus pondok 

pesantren. 

6) Santri wajib menjaga keamanan, ketertiban dan keindahan baik di 

dalam maupun di luar pondok pesantren. 

7) Santri waib tertib mengikuti semua kegiatan yang telah ditetapkan 

oleh pondok pesantren. 

8) Santri wajib mengikuti sholat berjamaah dan pengajian di masjid. 

9) Santri wajib mengikuti training dakwah pada malam jum’at. 



 

10) Santri wajib mengikuti pendidikan madrasah DDI Ujung Lare 

Parepare sesuai jenjang pendidikannya. 

11) Santri wajib saling menghargai sesame santri. 

12) Santri yang akan keluar dari lokasi pondok pesantren wajib izin 

kepada Pembina pondok pesantren. 

13) Santri yang menerima tamu menginap wajib lapor kepada Pembina 

pondok pesantren. 

14) Santri wajib melapor apabila menerima tamu putra. 

Pasal 7 

Hak-hak Santri 

Setiap santri yang telah mentaati peraturan berhak mengikuti kegiatan 

sebagaimana mestinya. Setiap santri berhak mendapat perlakuan dan 

pelayanan yang sama dengan santri lain selama tidak melanggar 

peraturan yang telah ditetapkan. 

BAB III 

LARANGAN-LARANGAN 

Pasal 8 

1) Santri dilarang keluar asrama setelah jam 22.00 WITA. 

2) Santri dilarang menyimpan atau membawa sepeda motor santri 

atau orang lain di dalam pondok pesantren. 



 

3) Santri dilarang membunyikan radio pada jam-jam kegiatan atau 

setelah pukul 24.00 WITA. 

4) Santri dilarang menggunakan mainan dan barang-barang lain yang 

dapat mengganggu kelancaran kegiatan. 

5) Santri dilarang berkuku panjang. 

6) Santri dilarang memakai celana panjang dan sejenisnya selain 

waktu olahraga dan tidur. 

7) Santri dilarang ribut atau sejenisnya yang mengganggu ketenangan 

umum. 

8) Santri dilarang berkata kotor, keji, mencaci maki atau menghina 

orang lain baik dengan perkataan maupun perbuatan. 

9) Santri dilarang membawa atau menyimpan bacaan-bacaan porno 

atau cabul menurut norma-norma pondok pesantren. 

10) Santri dilarang keluar dari lingkungan pondok pesantren tanda izin 

dari Pembina pondok. 

11) Santri dilarang mengikuti organisasi atau kegiatan luar pondok 

kecuali mendapat izin dari pengurus pondok pesantren. 

12) Santri dilarang menyalahgunakan hak milik untuk kepentingan 

selain pondok pesantren. 

13) Santri dilarang keluar ataupun saat kegiatan pondok memakai baju 

ketat, kaos dan sejenisnya atau rok yang berbelah tinggi. 

14) Santri dilarang mencuri. 

15) Santri dilarang menjalin hubungan putra putri. 



 

16) Santri dilarang belajar, sekolah di luar pondok kecuali mendapat 

izin dari Pembina pondok pesantren. 

17) Santri dilarang  menyimpan, menggunakan senjata api, senjata 

tajam dan atau senjata sejenisnya yang dilarang oleh pemerintah. 

18) Santri dilarang membawa, menyimpan dan menggunakan narkoba 

dan sejenisnya. 

19) Santri dilarang berekreasi dan menyaksikan pertunjukan yang tidak 

sesuai dengan norma pondok pesantren. 

20) Santri dilarang mencari keuntungan pribadi dengan membawa 

nama Pembina, pengurus pondok pesantren. 

BAB IV 

HUKUMAN-HUKUMAN 

Pasal 9 

1) Jenis hukuman berat 

Didatangkan orang tuanya ke pondok, kerja bakti, melaksanakan 

ibadah amaliyah, serta denda sesuai dengan pelanggarannya. 

2) Jenis hukuman sedang 

Membaca al-Qur’an, memakai jilbab warna, kerja bakti, dan 

membayar denda sesuai dengan pelanggarannya. 

3) Jenis hukuman ringan 



 

Kerja bakti dan membayar denda sesuai dengan jenis 

pelanggarannya. 
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TATA TERTIB SANTRI 

MADRASAH ALIYAH/TSANAWIYAH DDI UJUNG LARE 

KOTA PAREPARE 

KEWAAJIBAN / KEHARUSAN 

1) Setiap santri diwajibkan berada di lingkungan Madrasah 

Tsanawiyah DDI Lil-Banat Parepare, 15 Menit sebelum 

Pelajaran, Upacara atau Apel Pagi dimulai. 

2) Setiap Santri diwajibkan menjaga dan memelihara keamanan, 

kebersihan, ketertiban, keindahan, keteladanan, keterbukaan 

dan kekeluargaan di lingkungan madrasah. 

3) Setiap Santri diwajibkan sopan santun dan bertutur kata halus 

kepada siapapun. 

4) Setiap Santri diwajibkan mengikuti upacara bendera, apel pagi 

dan sholat berjamaah dengan tertib dan hikmat. 

5) Setiap santri diwajibkan berpakaian seragam lengkap setiap 

hari sesuai ketentuan yang telah ditetapkan Madrasah. 

6) Santri diwajibkan berpakaian sederhana, sopan dan pantas 

sebagai wanita Muslimah, serta tidak berhias atau memakai 

perhiasan yang berlebihan. 
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7) Santri yang tidak mentaati peraturan berpakaian sebagaimana 

tertuang pada poin nomor 5 dan 6, jika telah ditegur tiga kali 

tetapi tidak mengindahkan, maka baju, rok atau celana akan 

diambil atau digunting langsung oleh Guru piket/ Guru 

pembimbing. 

8) Setiap santri wajib mengikuti kegiatan pembelajaran dan 

kegiatan-kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang telah 

ditetapkan Madrasah. 

9) Santri masuk atau keluar kelas dengan tertib setelah tanda 

masuk atau keluar dibunyikan. 

10) Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, santri tidak boleh 

keluar masuk kelas, kecuali mendapat izin dari Guru yang 

mengajar. 

11) Santri tidak dibolehkan terlambat datang kesekolah dan pulang 

sebelum waktu pulang. 

12) Santri yang datang terlambat hanya diperkenankan masuk 

belajar jika telah diizinkan oleh guru piket atau Kepala 

Madrasah. 

13) Santri tidak dibolehkan berada di kantin, kecuali pada jam 

istirahat. 

14) Apabila ada jam kosong (gurunya tidak hadir), ketua kelas 

wajib melapor/ menghubungi guru piket supaya diatur lebih 

lanjut. 



 

15) Santri yang tidak datang ke Madrasah, harus ada penyampaian 

dari orang tua/wali, baik secara lisan maupun tertulis disertai 

alasan-alasan yang kuat. 

 

LARANGAN-LARANGAN 

1) Santri dilarang membawa Handphone ke Madrasah. 

2) Santri dilarang membawa senjata tajam atau senjata api yang 

membahayakan. 

3) Santri dilarang merusak gedung sarana madrasah dan semua 

fasilitas yang ada di Madrasah. 

4) Santri dilarang membuat coretan-coretan di meja, bangku, 

tembok ataupun tempat lain. 

5) Santri dilarang membaca, membawa atau memperlihatkan buku 

bacaan dan atau gambar-gambar yang tidak pantas ditinjau dari 

segi pendidikan dan agama islam. 

6) Santri dilarang membawa teman dan ataupun menerima tamu 

luar, tanpa izin guru piket atau guru pembimbing yang lain. 

7) Santri dilarang berkelahi, mengajak geng-geng membuat 

keributan atau kekacauan dalam bentuk dan alasan apapun 

juga. 

SANKSI-SANKSI 



 

Santri yang melanggar peraturan Tata Tertib ini dikenakan sanksi-

sanksi sebagai berikut: 

1) Tegur lisan. 

2) Peringatan tertulis oleh wali kelas, guru bimbingan dan 

konseling dan atau kepala madrasah dengan tembusan orang 

tua/ wali. 

3) Tidak boleh mengikuti pelajaran tertentu. 

4) Skorsing dalam jangka waktu tertentu. 

5) Dikeluarkan dari madrasah. 

6) Dilaporkan / diserahkan kepada yang berwajib. 

CATATAN 

1) Hal-hal  yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan diatur 

kemudian. 

2) Peraturan ini setelah ditanda-tangani oleh siswa yang 

bersangkutan serta orang tua/wali, diserahkan kembali kepada 

madrasah untuk didokumentasikan. 
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DOKUMENTASI 

 

(Tampak Depan Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare) 



 

 

(Asrama Santri Pondok Pesantren DDI Ujung Lare Kota Parepare) 

 

(Sholat Berjamaah Di Mesjid) 

 



 

 

(Sholat Berjamaah di Mesjid) 



 

 

(Tempat Makan Santri) 

 

(Tampak Dalam Koperasi) 



 

 

(Kegiatan Santri Di Sore Hari Bermain Volly) 

 

(Kegiatan Santri di Jam Istirahat Makan Es Krim) 



 

 

(Wawancara dengan HW (33 tahun) Ustadzah sekaligus Pembina Asrama) 

 

(Wawancara dengan LN (45 tahun) Warga Sekitar Pondok Pesantren) 

 

(Wawancara dengan SP (52 tahun) Warga Sekitar Pondok Pesantren) 



 

 

(Wawancara dengan ABM (29 tahun) Ustad Pondok Pesantren) 

 

(Wawancara dengan AL (28 tahun) Ustad Pondok Pesantren) 

 

(Wawancara dengan IF (17 tahun) santri Pondok Pesantren) 



 

 

(Wawancara dengan AUM (15 tahun) Santri Pondok Pesantren) 

 

(Wawancara dengan LRA (14 tahun) Santri Pondok Pesantren) 

 

(Wawancara dengan NZA (14 tahun) Santri Pondok Pesantren) 



 

 

(Wawancara dengan CKD (14 tahun) Santri Pondok Pesantren) 

 

(Wawancara dengan DN (17 tahun) Santri Pondok Pesantren) 

 

(Wawancara dengan KQ (17 tahun) Santri Pondok Pesantren) 



 

 

(Wawancara dengan AM (17 tahun) Santri Pondok Pesantren) 

 

(Wawancara dengan IW (15 tahun) Santri Pondok Pesantren) 

 

(Wawancara dengan FR (15 tahun) Santri Pondok Pesantren) 



 

 

(Wawancara dengan TS (17 tahun) Santri Pondok Pesantren) 

 

(Wawancara dengan MR (17 tahun) Santri Pondok Pesantren) 

 

(Wawancara dengan NFT (17 tahun) Santri Pondok Pesantren) 



 

 

(Gaya berpakaian santri di luar pondok pesantren) 

 

(gaya berpakaian santri di luar pondok pesantren) 
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