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ABSTRAK 

Nama : Harianto 

NIM : 30400118187 

Judul   : Perubahan  Gaya  Hidup Alumni  Pondok Pesantren (Studi 

Kasus Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat  

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar) 
 

Penelitian ini mengkaji tentang Perubahan Gaya Hidup Alumni Pondok 

Pesantren (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN 

Alauddin Makassar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: Faktor apa yang 

melatar belakangi terjadinya perubahan gaya hidup pada alumni pondok pesantren 

di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam negeri Alauddin Makassar,  

jenis perubahan gaya hidup alumni pondok pesantren di Fakultas Ushuluddin dan 

Filsafat Universitas Islam negeri Alauddin Makassar serta pandangan islam 

terhadap perubahan gaya hidup alumni pondok pesantren di Fakultas Ushuluddin 

dan Filsafat Universitas Islam negeri Alauddin Makassar. 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini 

memiliki duabelas informan dengan teknik penentuan informan yang digunakan 

yaitu teknik purposive sampling. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu pendekatan sosiologi dan penelitian ini menggunakan teori perubahan sosial 

dalam menganalisa masalah yang terjadi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Perubahan perilaku gaya 

hidup alumni pondok pesantren disebabkan oleh faktor lingkungan, terutama 

setelah keluar dari pondok pesantren yang menyebabkan shock culture, dan faktor 

media sosial yang memengaruhi cara berpakaian dan perilaku konsumtif mereka. 

(2) Alumni pondok pesantren mengalami perubahan gaya hidup dalam 

manajemen waktu dan perilaku setelah menjadi mahasiswa. Perubahan 

manajemen waktu terjadi karena tidak lagi terikat pada aturan pesantren, 

dipengaruhi oleh kehidupan mandiri, kegiatan kampus, dan lembaga lainnya. 

Sementara itu, perubahan perilaku melibatkan prioritas adab dibandingkan 

pengetahuan, terutama dalam interaksi dengan dosen di lingkungan kampus. (3) 

Pandangan Islam terhadap perubahan gaya hidup alumni pondok pesantren sangat 

berkesinambungan, sebab agama Islam mendukung perubahan positif pada 

manusia sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Pandangan Islam terhadap pola perilaku 

perubahan gaya hidup di kalangan alumni pondok pesantren, khususnya di 

kalangan mahasiswa UINAM Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, dapat dikatakan 

sangat luas dan mendalam. 

Implikasi, (1) Di harapkan bagi seluruh alumni pondok pesantren yang 

melanjutkan studinya di tingkat perkuliahan tetap menjaga culture yang ia 

dapatkan dari pondok pesantrennya. (2) Alumni pondok pesantren diharapkan 

tetap konsisten menerapkan ajaran-ajaran yang telah dipelajari di pondok saat 

berada di dunia kampus. Pimpinan kampus juga diharapkan memberikan 

perhatian lebih terhadap mahasiswa untuk menjaga akhlakul karimah kepada 

mereka. 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia. Dengan adanya pendidikan, manusia akan sangat mudah menjalani 

hidupnya, karena sudah dibekali ilmu pengetahuan dalam proses kehidupan yang 

telah dijalani manusia. Di-era modernisasi ini pendidikan menjadi acuan utama 

dalam menentukan kualitas seseorang, sehingga tanpa adanya pendidikan, 

seseorang akan sangat sulit bersaing dalam kehidupan umat manusia saat ini.  

Berdasarkan Pasal 13 ayat 1, Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 

Tentang pendidikan Nasional.
1
 Pendidikan dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, 

yaitu pendidikan Formal, Informal dan Non-Formal. Pendidikan Formal adalah 

jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan 

dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan Non-

formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan 

dengan terstruktur dan berjenjang. Pendidikan Non-formal bisa kita lihat seperti 

lembaga kursus dan pelatihan dan lainya. Sedangkan pendidikan Informal adalah 

jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Dari ketiga jenis pendidikan ini, 

banyak dari masyarakat yang lebih berminat menempuh pendidikan formal yang 

umum, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai Perguruan Tinggi. Namun tidak 

sedikit pula masyarakat yang memilih pendidikan Non-formal yang nuansa 

agamis seperti Pondok Pesantren.  

                                                           
1
Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang pendidikan Nasional 
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Pondok Pesantren dinilai sebagai lembaga pendidikan Non-formal yang memiliki 

nilai lebih jika dibandingkan dengan lembaga formal umum.
2
 

Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan Non-formal yang 

mengacu pada ilmu agama. Namun pada saat ini, pondok pesantren banyak 

mengalami perkembangan yang begitu pesat, sehingga banyak pondok pesantren 

yang tidak hanya mengkaji ilmu agama saja, namun pondok Pesantren saat ini 

juga memadukan ilmu agama dan ilmu dunia secara seimbang. 

Pondok Pesantren memiliki dua jenis, yaitu Pondok Pesantren modern dan 

salafiah. Pondok Pesantren modern adalah Pondok Pesantren yang memadukan 

ilmu agama dan ilmu dunia serta santrinya akan menempuh pendidikan formal 

yang setara dengan lembaga pendidikan formal yang umum seperti Madrasah 

Ibtidaiyah yang setara dengan SD, Madrasah Tsanawiyah yang setara dengan 

SMP, dan Madrasah Aliyah yang setara dengan SMA. Sedangkan Pondok 

Pesantren Salafiyah adalah lembaga pendidikan yang tidak berjenjang dan 

kajianya lebih menitik beratkan kepada kajian ilmu agama saja. Selain itu, pondok 

pesantren salafiah para santrinya tidak dibatasi umurnya mulai dari anak-anak, 

remaja, sampai orang dewasa bisa menjadi santri di Pondok Pesantren Salafiyah.  

 Keunggulan yang dimiliki dalam memadukan ilmu agama dan ilmu sains, 

Pondok Pesantren banyak diminati oleh para orang tua untuk memasukan anak-

anak mereka ke dalam Pondok Pesantren, dengan harapan kelak anaknya akan 

menjadi manusia yang berakhlak mulia dan pintar dalam urusan dunia. Selain itu 

juga dengan pertimbangan arus globalisasi yang tidak terbatas dapat berdampak 

pada lingkungan bermain anak yang kurang baik dan sulit terkontrol. Hal ini akan 

berpengaruh pada pergaulan anak yang bebas dan mengikuti tren gaya hidup ala 

globalisasi yang negatif, sehingga banyak orang tua mempertimbangkan anak-

                                                           
2
Mulyono. Handout Perkuliahan Perencanaan Pembelajaran Kimia. (Bandung: Jurusan 

Pendidikan Kimia FPMIPA UPI.2011), h. 79 
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anaknya untuk mendapatkan pendidikan di Pondok Pesantren. Menurut Mulyono 

tujuan pendidikan pondok pesantren adalah setiap santri yang belajar di pesantren 

diharapkan selain beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga memiliki 

komitmen kebangsaan yang kuat, seperti yang telah dibuktikan oleh komunitas 

pesantren ketika melawan kaum penjajah di masa lalu.
3
” Pendapat di atas bisa 

diambil ikhtisar dari tujuan para orang tua memasukan anaknya kedalam 

pesantren agar anaknya bisa memiliki budi perkerti yang baik dan juga memiliki 

sikap nasionalisme yang kuat serta memiliki pengetahuan yang mumpuni 

dibidangnya. 

Kehidupan lingkungan pondok pesantren para santri akan dituntut untuk 

hidup mandiri, sederhana, cerdas dalam memanfaatkan waktu luang, tidak 

melanggar norma-norma agama dan sosial, bersaing dalam kebaikan, serta santri 

akan dijauhkan dari pengaruh-pengaruh negatif dari arus globalisasi dan 

modernisasi, namun hal ini bukan berarti santri tidak diberikan pengetahuan 

tentang teknologi, hanya saja semua hal yang berbau modernisasi sangat dibatasi. 

hal ini diterapkan agar santri memiliki gaya hidup yang zuhud (tidak 

mementingkan urusan duniawi secara berlebihan) dan terhindar dari gaya hidup 

yang liberal dari Negara Barat. Pondok Pesantren memiliki harapan pada para 

alumninya untuk dapat berguna di masyarakat dan menularkan nilai-nilai 

kebaikan yang mereka dapatkan di pondok pesantren kepada masyarakat serta 

tidak terbawa dalam arus globalisasi yang kurang baik yang dapat merubah hidup 

alumni pondok pesantren. 

Pondok pesantren akan mendapatkan sebuah tantangan saat para santrinya 

mulai berpindah ke jenjang pendidikan perguruan tinggi yang secara tidak 

langsung menjadikan para santri ini sebagai alumni pondok pesantren yang akan 

                                                           
3
Mulyono.Handout Perkuliahan Perencanaan Pembelajaran Kimia, h. 83 
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terus membawa nama baik almamater pondok pesantrenya. Dengan berpindahnya 

kehidupan santri dari pondok pesantren yang penuh dengan kedisiplinan dan 

peraturan ke kehidupan mahasiswa yang penuh dengan kehidupan bebas dan hal-

hal yang baru, banyak mahasiswa alumni pondok pesantren yang mulai berubah 

gaya hidupnya. Ada alumni pondok pesantren yang gaya hidupnya berubah 

kearah yang lebih baik namun yang menjadi permasalahan dan patut untuk di teliti 

adalah ada alumni pondok pesantren yang gaya hidupnya berubah kearah yang 

kurang baik dari kehidupan di pondok pesantrenya dulu. 

Kehidupan dalam bermasyarakat saat ini, di mana setiap individu memiliki 

pilihan terhadap identitas dirinya masing-masing, salah satu hal yang menjadi 

identitas diri seorang individu terhadap orang lain adalah gaya hidup. Pada 

hakikatnya gaya hidup merupakan bagaimana seseorang menggunakan uang dan 

waktunya dalam hidup. Gaya hidup merupakan kombinasi dan totalitas cara, tata, 

kebiasaan, pilihan serta objek yang mendukungnya, dalam pelaksanaanya 

dilandasi oleh sistem nilai atau sistem kepercayaan tertentu. Gaya hidup juga 

memengaruhi prilaku seseorang yang akan menentukan pola konsumsi seseorang. 

Alumni pondok pesantren yang berstatus Mahasiswa seharusnya akan 

menggunakan waktu, uang, dan kebiasaanya berdasarkan dengan nilai-nilai yang 

baik, sebagaimana nilai-nilai yang telah mereka dapatkan saat di pondok 

pesantren, namun berdasarkan pengamatan awal yang calon peneliti lakukan di 

antara alumni pondok pesantren, ada mahasiswa alumni Pondok Pesantren yang 

menggunakan waktu, uang, dan kebiasaanya tidak berdasarkan nilai-nilai dari 

pondok pesatren ketika mereka memasuki lingkungan baru sebagai mahasiswa, 

bahkan bisa dikatakan mereka mengikuti pergaulan arus globalisasi yang kurang 

baik yang ada dilingkungan mereka. 
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Pandangan Islam gaya hidup dapat dikelompokan menjadi dua yaitu gaya 

hidup Islami dan gaya hidup jahili. Gaya hidup Islami mempunyai landasan yang 

mutlak dan kuat, yaitu Tauhid, inilah gaya hidup orang yang beriman. Adapun 

gaya hidup jahili, landasannya bersifat relatif dan rapuh, yaitu syirik, inilah gaya 

hidup orang kafir. Setiap Muslim sudah menjadi keharusan baginya untuk 

memilih gaya hidup Islami dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Hal ini 

sejalan dengan firman Allah berikut ini dalam QS. Al - An‟am/6: 32. 

 

                                                                                                                                       

 

Terjemahnya: 

“Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau 

belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang 

yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya?”.
4
 

Ayat ini menjelaskan bahwa kehidupan secara umum tidak lain kecuali 

kenikmatan yang menipu lagi palsu, adalah lebih baik bagi orang-orang yang 

takut kepada Allah, sehingga mereka menjaga diri dari adzab Allah dengan 

menaatinya dan menjauhi larangannya. Kaum musyrikin yang terkecoh oleh 

kehidupan dunia, tidak berfikir sehingga mendahulukan yang kekal di atas yang 

fana. Kesenangan-kesenangan duniawi itu hanya sebentar dan tidak kekal. 

Janganlah orang terpedaya dengan kesenangan-kesenangan dunia, serta lalai dari 

memperhatikan urusan akhirat. 

Alumni pondok pesantren yang awalnya mempunyai perilaku 

keberagamaan yang tinggi dan rajin melakukan ibadah wajib dan sunnah berubah 

perilaku keberagamaannya. Alumni pesantren seharusnya lebih paham bagaimana 

berperilaku yang baik  menurut agama, di dalam pesantren mereka telah 

                                                           
4
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an daan Terjemahnya, (Bandung: PT Syamil Cipta 

Media,2005), h. 132. 
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mendapatkan berbagai macam pelajaran mengenai perilaku yang sopan, santun 

dan lebih mengedepankan nilai-nilai agama seperti yang telah didapatkan selama 

menjadi santri pondok pesantren. Setelah memasuki dunia perkuliahan, ada 

sebagian besar alumni pondok pesantren sudah tidak mencerminkan layaknya 

mereka sebagai alumni pesantren, bahkan perilakunya setelah menjadi mahasiswa 

berubah. Ketika memasuki dunia mahasiswa yang dimana berbeda dengan dunia 

pesantren yaitu memiliki jadwal yang teratur seperti waktu shalat, waktu mengaji 

dan segala aktivitas dalam pesantren itu sendiri, namun setelah memasuki dunia 

perkuliahan mereka dengan mudah dapat bergaul dengan lawan jenis, pacaran, 

nongkrong di warung  kopi dan dunia malam.  

Permasalahan ini membuat peneliti merasa sangat tertarik untuk mengkaji 

permasalahan perubahan gaya hidup, karakter serta kebiasaan mahasiswa alumni 

pondok pesantren, di mana para mahasiswa alumni pondok pesantren ini 

memasuki dunia yang baru setelah hidup sekian lama di lingkungan pesantren 

kemudian mereka mencoba berbagai kehidupan dalam pergaulan lingkungan yang 

baru tanpa ada pertimbangan bahwa mereka adalah alumni pondok pesantren.  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti merasa tertarik untuk 

mengetahui lebih dalam mengenai perubahan perilaku serta gaya hidup alumni 

pondok pesantren di kampus UIN Alauddin Makassar. Maka dirasa perlu untuk 

mengambil judul tentang “Perubahan Gaya Hidup Alumni Pondok Pesantren 

(Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat)’’ 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian 

Demi tercapainya riset yang lebih terarah dan tidak menimbulkan 

kekeliruan dalam menginterpestasikan, maka penulis akan memberikan batasan 

judul dan penegasan sebagai berikut : 
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1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan Batasan penelitian agar jelas ruang lingkup 

yang akan diteliti, olehnya itu pada penelitian ini mengfokuskan penelitiannya 

mengenai perubahan perilaku  gaya hidup dan berkarakter alumni pondok 

pesantren yang berstatus mahasiswa. 

2. Deskripsi fokus  

Memudahkan pembaca memahami isi penelitian ini, maka penulis terlebih 

dahulu mendefinisikan satu persatu variabel yang dianggap penting berdasarkan 

judul penelitian ini. Adapun variabel yang dimaksud adalah : 

a. Gaya Hidup 

Gaya hidup yang di maksud dalam penelitian ini adalah perubahan yang di 

lihat pada gaya hidup santri setelah menjadi mahasiswa, perubahan gaya hidup 

pada pola konsumtif, cara berpakaian, menegemant waktu dan pola interaksi yang 

dilakukan oleh alumni santri saat menjadi mahasiswa di Fakultas Ushuluddin dan 

Filsafat Uiniversitas Islam Negeri Alauddin Makassar.  

b. Perubahan  

Perubahan yang di maksud dalam penelitian ini adalah peralihan atau 

pergeseran karakter, nilai-nilai serta perilaku yang dialami oleh mahasiswa alumni 

pondok pesantren pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam negeri 

Alauddin Makassar.  

c. Alumni Pondok Pesantren Bordin School 

Alumni Pesantren Bordin School yang di maksud peneliti ini adalah 

alumni pesantren yang  berstatus mahasiswa di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang dahulunya  menetap di asrama 

Pesantren. 
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C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengajukan 

rumusan masalah yaitu : 

1. Faktor yang melatar belakangi terjadinya perubahan gaya hidup pada alumni 

pondok pesantren di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam 

negeri Alauddin Makassar ? 

2. Bagaimana jenis perubahan gaya hidup alumni pondok pesantren di 

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam negeri Alauddin 

Makassar? 

3. Bagaimana pandangan islam terhadap perubahan gaya hidup alumni pondok 

pesantren di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam negeri 

Alauddin Makassar?  

D. Kajian Pustaka 

Dalam perihal ini peneliti sudah menyimak serta menekuni sebagian 

rujukan dan penelusuran terhadap hasil riset ilmiah yang dilakukan secara 

universal. Peneliti ini, selain menggunakan teori-teori yang relevan, peneliti juga 

akan melakukan kajian-kajian tentang penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh 

para peneliti terdahulu. Penelitian terdahulu ini akan membantu peneliti dalam 

menjelaskan permasalahan-permasalahan secara lebih rinci. Oleh karena itu, 

selanjutnya akan dikemukakan penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu yang 

relevan dengan penelitian sebagai berikut : 

1. Jurnal Nur Hasana dalam penelitiannya yang berjudul “Perubahan Gaya 

Hidup Konsuftif Santri Terhadap Ikaln-Iklan E-commerce Pada 

Smartphone” Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi gaya hidup santri Nurul Ummahat dikelompokkan menjadi 

dua yaitu faktor yang bersifat internal dan eksternal.Untuk faktor internal 
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yang mempengaruhi gaya hidup pada santri dikarenakan oleh orang 

terdekat seperti di lingkungan keluarga dan teman kampusnya. Faktor yang 

mempengaruhi gaya hidup dari segi eksternal yaitu faktor ekonomi yang 

menjadi salah satu faktor utama santri menjadi konsumtif. Hal ini juga 

berkaitan dengan tren dan model yang sering muncul di media sosial. 

Selain itu, hobi juga mempengaruhi santri untuk konsumtif. Dampak dari 

iklan-iklan e-commerce terhadap santri yang menyebabkan terjadinya 

pergeseran gaya hidup santri dari yang sederhana menjadi konsumtif. 

Selain itu santri dalam membeli barang tidak lagi disebabkan oleh 

kebutuhan saja tetapi di sebabkan oleh keingin saja. Pembelian komoditi 

yang dilakuakan santri juga di dorong oleh tren ynag ada serta ingin di 

lihat dari orang lain keberadaanya atas barang yang ia kenakan.
5
 

Persamaan dari peneliti ini adalah sama mengkaji perubahan gaya hidup 

mengenai perubahan santri. Namun perbedaan penelitian yang dilakukan 

oleh Nur Hasanah dengan penulis ialah peneliti hanya berfokus dalam 

perubahan pengaruh iklan e-commerce di media sosial sedangkan penulis 

akan fokus pada perubahan gaya hidup santri pada fakultas Ushuluddin 

dan Filsafat.   

2. Skripsi Muh. Yusuf yang berjudul ”Gaya Hidup Mahasiswa (Studi 

Deskriptif Pada Mahasiswa Kost di Kelurahan Samata Kecamatan Somba 

Opu Kabupaten Gowa)”, Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa 

mahasiswa yang tinggal di Kelurahan Samata cenderung memiliki gaya 

hidup modern, hal ini dikatakan berdasarkan cara mereka berpenampilan, 

berpakaian, menggunakan barang yang bermerek, makanan  yang 

dikonsumsi, membelanjakan uang kiriman orang tua, menggunakan 

                                                           
5
Nur Hasana, Perubahan Gaya Hidup Konsumtif Santri Terhadap Iklan-Iklan E-

Commerce Pada Smartphone, skripsi, (Yogyakarta;universitas Islam Negeri, 2020), h.81-82 
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handphone, mengisi waktu luang seperti shopping mall, menonton bioskop 

dan lain-lain, namun ibadahnya kurang diperhatikan seperti sholat lima 

waktu yang seharusnya menjadi kewajiban bagi kita sebagai umat muslim. 

Hal ini disebabkan adanya pengaruh gaya hidup yang mengikuti trend 

zaman sekarang.
6
  

Persaman penelitian membahas gaya hidup mahasiswa. Perbedaaan 

penelitian yang dilakukan oleh Muh. Yusuf dengan penulis ialah gaya 

hidup mahasiwa yang Kost di Kecamatan Samata Kelurahan Somba Opu 

Kabupaten Gowa sedangkan penulis ialah perubahan gaya hidup alumni 

pesantren setelah masuk Universitas studi kasus Fakultas Ushuluddin dan 

Filsafat.  

3. Jurnal Muhammad Muzakki yang berjudul“Perubahan Perilaku Santri 

(Studi Kasus Alumni Pondok Pesantren Salafiyah di Desa Langkap 

Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)”, Hasil penelitianya 

menjelaskan bahwa menanamkan nilai-nilai keislaman kepada santri 

dengan melakukan ibadah sunnah, membiasakan para santri disiplin dalam 

menjalankan ibadah wajib, membekalinya santri dengan keterampilan 

sehingga mereka percaya diri untuk berdakwah kepada umat, untuk 

membiasakan santri memiliki manfaat tertentu baik untuk guru, orang tua 

dan teman-teman kemudian faktor yang menyebabkan perubahan perilaku 

lulusan pesantren salafiyah yaitu ada rasa tidak ikhlas ikut pesantren 

akhirnya setelah pulang merasa bebas melakukan apapun kemudian 

lingkungan lulusan santri sangat minim dalam mengamalkan ajaran islam 

demikian yang mempengaruhi kepribadian, tekanan ekonomi, kurangnya 

bimbingan dan pengawasan orang tua agar bebas melakukan apa saja dan 

                                                           
6
Muh. Yusuf, “Gaya Hidup Mahasiswa (Studi Deskriptif Pada Mahasiwa Kost di 

Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa)” 
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lulusan santri yang masih remaja sehingga mudah dipengaruhi oleh 

lingkungan.
7
  

Persamaan ini menjadikan perilaku dan gaya hidup alumni pondok 

pesantren sebagai objek dalam penelitian. Namun, sedangkan perbedaan 

penelitian yang dilakukan Muhammad Marzuki dengan penulis ialah 

perilaku alumni pondok pesantren salafiyah di Desa Langkap Kecamatan 

Besuki Kabupaten Situbondo sedangkan penulis ialah perilaku dan gaya 

hidup alumni pondok pesantren di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.  

4. Skripsi Ahmad Jaenuddin yang berjudul “Gaya Hidup Nongkrong 

Mahasiswa di Kafe (Studi Kasus di Andromeda cafe and music, Jln. 

Jakarta No.6 Malang, dan di Monopoli Garden House Cafe, Jln. Soekarno 

Hatta No. 28 Malang)”, Hasil penelitianya menjelaskan bahwa konsepsi 

nongkrong di kafe hanya keinginan sesaat sebagai kebutuhan dan 

kebiasaan tidak membebani keuangan dan bisa membebani keuangan, 

motivasi mahasiwa nongkrong di kafe berawal dari mencari inspirasi dan 

rasa ingin tahu dan juga berawal dari ajakan teman, kegiatan yang di 

lakukan mahasiwa nongkrong di kafe mengerjakan tugas-tugas kuliah, 

sarana rapat-rapat organisasi dan sarana berkumpul dan sebagai hiburan 

serta alasan mahasiwa nongkrong di kafe karena pelayanan dan fasilitas 

yang sepadan dan juga beranggapan bahwa hanya sekedar gaya-gayaan.
8
 

Persamaan ini membahas sebuah perilaku seorang mahasiwa terhadap 

suatu tempat dan lingkungsn baru. Namun, perbedaan penelitian yang 

dilakukan Ahmad Jaenuddin dengan penulis ialah peneliti menggunakan 

                                                           
7
Muhammad Marzuki “Perubahan Perilaku Santri (Studi Kasus Alumni Pondok Pesantren 

Salafiyah di Desa Langkap Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)”   
8
Ahmad Jaenuddin “Gaya Hidup Nongkrong Mahasiwa di Kafe (Studi di Andromeda Cafe 

asnd Music, Jln. Jakarta No. 6 Malang, dan di Monopoli Garden House cafe, Jln. Soekarno Hatta 

No. 28 Malang)” 
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teori gaya hidup dan masyarakat modern sedangkan penulis menggunakan 

teori perubahan sosial.  

Berdasarkan uraian sebelumnya yang telah dipaparkan di atas, memiliki 

persamaan namun secara spesifik tidak menyerupai penelitian ini, yakni dalam 

penelitian ini, peneliti menitik beratkan pembahasan mengenai “Perubahan Gaya 

Hidup Alumni Pondok Pesantren (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ushuluddin 

dan Filsafat)”.  Serta dari berbagai referensi yang telah menjadi acuan dalam 

penelitian ini, belum didapatkan hasil penelitiaan yang sama secara khusus 

mengenai “Perubahan Gaya Hidup Alumni Pondok Pesantren (Studi Kasus 

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat)”. 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan Penelitian yaitu : 

1. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi terjadinya perubahan gaya 

hidup pada alumni pondok pesantren di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. 

2. Untuk mengetahui jenis perubahan gaya hidup alumni pondok pesantren di 

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. 

3. Untuk mengetahui pandangan islam terhadap  perubahan gaya hidup alumni 

pondok pesantren di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.  

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil dari penelitian ini adalah untuk dapat memperluas 

wawasan serta bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang 

sosiologi khususnya mengenai perubahan gaya hidup. 
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2. Manfaat Praktis 

Adapun secara praktis penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Bagi peneliti, penelitian mengenai perubahan gaya hidup mahasiswa 

alumni pondok pesantren ini diharapkan memberikan kesadaran dan 

pembelajaran kepada peneliti akan pentingnya kehidupan dengan 

mengetahui dampak perubahan gaya hidup. 

b. Bagi peneliti, penelitian mengenai perubahan gaya hidup mahasiswa 

alumni pondok pesantren ini diharapkan memberikan kesadaran dan 

pembelajaran kepada peneliti akan pentingnya kehidupan dengan 

mengetahui dampak perubahan gaya hidup. 

c. Bagi Pondok pesantren, penelitian ini berusaha memberikan gambaran 

dan informasi tentang fenomena yang kurang baik para santri dari 

pondok pesantren saat sudah menjadi alumni. Dengan demikian, pihak 

pondok pesantren diharapkan setelah mengkaji penelitian ini, bisa 

menguatkan sistem pengajarannya didalam pondok pesantren yang lebih 

mengedepankan pendidikan berbasis teknologi, modernisasi, serta 

dampak yang ditimbulkannya, sehingga diharapkan pondok pesantren 

nantinya akan menghasilkan lulusan-lulusan yang bisa menjaga gaya 

hidupnya dalam arus modernisasi dan globalisasi. 

d. Bagi alumni pondok pesantren, dengan adanya penelitian ini, diharapkan 

nantinya bisa memberikan sebuah sumbangsih pemikiran kepada para 

alumni pondok pesantren. 

e. Bagi mahasiswa non-pondok pesantren, dengan adanya penelitian ini, 

diharapkan mahasiswa non-pondok pesantren bisa menjadi sahabat serta 

pengingat mahasiswa alumni pondok pesantren, agar mereka bisa 
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menjaga nilai dan gaya hidup yang sudah mereka dapatkan saat di 

pondok pesantren. 

f. Menambah kajian keilmuan bagi Program Studi Sosiologi Agama yang 

dituangkan dalam penelitian mengenai Perubahan Gaya hidup alumni 

pondok pesantren (Studi kasus Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan 

Filsafat Universitas Islam negeri Alauddin Makassar). Hal ini dengan 

dengan harapan penelitian yang dilakukan menjadi bahan referensi bagi 

muatan-muatan keilmuan yang ada pada program Studi Pendidikan 

Sosiologi serta bisa menjadi bahan acuan dalam pembelajaran mata 

pelajaran sosiologi di persekolahan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Perubahan Sosial 

1. Pengertian Perubahan Sosial 

Tidak ada masyarakat yang tidak mengalami perubahan, sebab kehidupan 

sosial adalah dinamis. Perubahan sosial merupakan bagian dari gejala kehidupan 

sosial, sehingga perubahan sosial merupakan gejala sosial yang normal.
1
 

Perubahan bagi masyarakat yang bersangkutan maupun bagi orang luar yang 

menelaahnya, dapat berupa perubahan-perubahan yang tidak menarik dalam arti 

kurang mencolok. Ada pula perubahan-perubahan yang pengaruhnya terbatas 

maupun yang luas, serta ada pula perubahan-perubahan yang lambat sekali, tetapi 

ada juga yang berjalan cepat.
2
 Semua realitas sosial senantiasa berubah dengan 

derajat kecepatan,  intensitas, irama dan tempo yang berbeda. Bukan kebetulan 

jika orang berbicara mengenai kehidupan sosial. Karena kehidupan adalah 

gerakan dan perubahan, maka bila berhenti berarti tak ada lagi kehidupan 

melainkan suatu keadaan yang sama sekali berbeda yang disebut ketiadaan atau 

kematian.
3
 

Pengertian perubahan sosial menurut beberapa ahli, diantaranya: 

a) Selo Soemardjan menyatakan perubahan sosial adalah, segala perubahan 

pada Lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang 

mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap 

                                                           
1
Elly M. Setiadi dan Usman kolip, Pengantar Sosiologi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2011), h.609 
2
Soerdjono soekanto, Sosiologi suatu pengantar, (Jakarta: Rajawali pers, 2017), h. 259 

3
Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: Prenada, 2011), h. 9 
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sikap, dan pola-pola peri kelakuan di antara kelompok-kelompok dalam 

masyarakat.
4
 

b) Maclver berpendapat bahwa perubahan-perubahan sosial dikatakannya 

sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (social relationships) 

atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) hubungan 

sosial.
5
 

c) Gillin mengatakan perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variasi dari 

cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahanperubahan 

kondisi geografis, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologi 

maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam 

masyarakat. 

d) Samuel Koenig mengatakan bahwa perubahan sosial menunjuk pada 

modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia 

yang terjadi karena sebab-sebab intern maupun sebab-sebab ekstren. 

e) Farley berpendapat bahwa perubahan sosial adalah perubahan pola 

perilaku, hubungan sosial, Lembaga dan struktur sosial pada waktu 

tertentu.
6
 

Soerdjono Soekanto mengatakan bahwa perubahan bisa berkaitan dengan 

nilai-nilai sosial, pola-pola perilaku, organisasi, lembaga kemasyarakatan, lapisan 

dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, dan lain-lain.
7
 Banyak yang 

berpendapat bahwa kecenderungan terjadinya perubahan-perubahan sosial 

merupakan gejala yang wajar yang timbul dari pergaulan hidup manusia. pada 

                                                           
4
Elly M. Setiadi dan Usman kolip, Pengantar Sosiologi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2011), h.610 
5
Soerdjono soekanto, Sosiologi suatu pengantar, h. 261 

6
Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta: Prenada, 2011), h.5 

7
Soerdjono soekanto, Sosiologi suatu pengantar, h. 257 
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dasarnya perubahan sosial akan selalu mengisi setiap perjalanan kehidupan 

manusia dan akan menjadi proses dari kehidupan itu sendiri.
8
 

Beberapa pendapat para ahli di atas mengenai perubahan dapat 

disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang pasti akan dialami 

oleh semua manusia disebabkan oleh pengaruh lingkungan sekitar, karena 

kehidupan itu bersifat dinamis. 

2. Ciri-ciri Perubahan Sosial 

 Pada dewasa ini proses-proses pada perubahan-perubahan sosial dapat 

diketahui dari adanya ciri-ciri tertentu, yaitu sebagai berikut:  

1) Tidak ada masyarakt yang berhenti perkembangannya karena setiap 

masyarakat mengalami perubahan yang terjadi secara lambat atau secara 

cepat. 

2) Perubahan yang terjadi pada Lembaga kemasyarakatan tertentu, akan 

diikuti dengan perubahan-perubahan pada Lembaga-lembaga sosial 

lainnya. Karena Lembaga sosial tadi sifatnya interdependen, maka sulit 

sekali untuk mengisolasi perubahan pada lembaga-lembaga sosial tertentu 

saja. Proses awal dan proses-proses selanjutnya merupakan mata rantai. 

3) Perubahan-perubahan sosial yang cepat biasanya mengakibatkan 

disorganisasi yang bersifat sementara karena berada di dalam proses 

penyesuaian diri. Disorganisasi akan diikuti oleh suatu reorganisasi yang 

mencakup pemantapan kaidah-kaidah dan nilai-nilai lain yang baru. 

4) Perubahan-perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau 

bidang spiritual saja karea kedua bidang tersebut mempunyai kaitan timbal 

balik yang sangat kuat.
9
 

                                                           
8
Elly M. Setiadi dan Usman kolip, Pengantar Sosiologi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2011),h.612-613 
9
Soerdjono soekanto, Sosiologi suatu pengantar, h.265-266 
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3. Bentuk-bentuk Perubahan Sosial  

Perubahan sosial dan kebudayaan dapat dibedakan ke dalam beberapa 

bentuk, yaitu sebagai berikut:  

1) Perubahan lambat dan perubahan cepat  

a) Perubahan-perubahan yang memerlukan waktu lama, dan rentetan 

perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat dinamakan 

evolusi. Pada evolusi ini perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa 

rencana atau kehendak tertentu. Perubahan tersebut terjaid karena usaha-

usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluankeperluan, 

keadaan-keadaan, dan kondisi-kondisi baru, yang timbul sejalan dengan 

pertumbuhan masyarakat. Rentetan perubahanperubahan tersebut tidak 

perlu sejalan dengan rentetan peristiwaperistiwa di dalam sejarah 

masyarakat yang bersangkutan. 

b) Perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung dengan 

cepat dan menyangkut dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan 

masyarakat (yaitu Lembaga-lembaga kemasyarakatan lazimnya 

dinamakan “revolusi”. Unsur-unsur pokok revolusi adalah adanya 

perubahan yang cepat, dan perubahan tersebut mengenai dasar-dasar 

atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, 

perubahan-perubahan yang terjadi dapat direncanakan terlebih dahulu 

atau tanpa rencana. Ukuran kecepatan suatu perubahan yang dinamakan 

revolusi, sebenarnya bersifat relative karena revolusi dapat memakan 

waktu yang lama. Secara sosiologis, agar suatu revolusi dapat terjadi, 

harus dipenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain sebagai berikut : 
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a. Harus ada keinginan umum untuk mengadakan suatu perubahan. 

b. Adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang dianggap 

mampu memimpin masyarakat tersebut. 

c. Adanya pemimpin dapat menampung keinginan-keinginan masyarakat 

untuk kemudia merumuskan serta menegaskan rasa tidak puas tadi 

menjadi program dan arah Gerakan. 

d. Pemimpin tersebut harus dapat menunjukkan suatu tujuan pada 

masyarakat. 

e. Harus ada “momentum”, yaitu saat di mana segala keadaan dan faktor 

sudah tepat dan baik untuk memulai suatu gerakan. 

2) Perubahan kecil dan perubahan besar Agak sulit untuk merumuskan 

masing-asing pengertian masingmasing pengertian tersebut di atas karena 

batas-batas pembedaanya sangat relatif.  

a) Perubahan-perubahan kecil merupakan perubahan-perubahan yang 

terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa 

pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat, misal seperti mode 

pakaian. 

b) Kepadatan penduduk di pulau Jawa merupakan salah satu contoh dari 

perubahan dengan pengaruh yang besar. Areal tanah yang dapat 

diusahakan meenjadi lebih sempit; pengangguran tersamar (orang-

orang yang melakukan suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh orang 

lain dan dalam jumlah yang berlebihan, sehingga pekerjaannya tidak 

maksimal) kian tampak di desa-desa. Mereka yang tidak mempunyai 

tanah menjadi buruh tani dan banyak wanita serta anak-anak menjadi 

“buruh” potong padi pada waktu panen.  
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3) Perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. 

a) Perubahan yang dikehendaki merupakan perubahan yang diperkirakan 

atau yang direncanakan terlebih dahulu oleh pihakpihak yang hendak 

mengadakan perubahan dalam masyarakat. Pihak-pihak tersebut 

dinamakan agent of change, yaitu seseorang atau sekelompok orang 

yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin satu atau 

lebih Lembaga-lembaga kemasyarakatan. Agent of change memimpin 

masyarakat dalam mengubah sistem sosial. Dalam melaksanakannya, 

agent of change langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk 

mengadakan perubahan. Suatu perubahan yang dikehendaki selalu 

berada di bawah pengendalian serta pengawasan agent of change 

tersebut. 

Cara-cara mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan 

direncanakan terlebih dahulu dinamakan rekayasa sosial (social engineering) atau 

sering pula dinamakan perencanaan sosial (social planning).  

Perubahan yang tidak dikehendaki merupakan perubahan-perubahan yang 

terjadi tanpa dikehendaki, berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat 

dan dapat menyebabkan timbulnya akibatakibat sosial yang tidak diharapkan 

masyarakat.
10

 

4. Faktor-faktor  yang  Menyebabkan  Perubahan  Sosial  

Faktor-faktor penyebab perubahan ini dapat dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu: 

1) Faktor dari dalam masyarakat itu sendiri (internal)  

Mengenai faktor yang berasal dari dalam dapat disebabkan oleh beberapa 

sumber, yaitu: 

                                                           
10

Soerdjono soekanto, Sosiologi suatu pengantar, h.266-271 
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a) Bertambah dan berkurangnya penduduk, pengurangan dan 

pertambahan jumlah penduduk ini akan menimbulkan perubahan pada 

struktur sosial. Bertambahnya jumlah penduduk akan berakibat pada 

keseimbangan antara jumlah kebutuhan mansuia dan jumlah produksi 

barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan manusia. 

b) Penemuan-penemuan baru, munculnya penemuan-penemuan baru 

dipicu oleh beberapa hal, diantaranya: 

1. Adanya kesadaran diri dari setiap individu atau kelompok orang 

akan kekurangan dalam kebudayaannya. 

2. Kualitas para ahli dalam suatu kebudayaan, dunia pendidikan telah 

mengantarkan pola-pola pemikiran manusia, sehingga melalui 

dunia pendidikan manusia memiliki wawasan teknologi yang akan 

membawa perubahan di segala bidang. 

3. Perangsang bagi aktivitas-aktivitas penciptaan dalam masyarakat, 

rangsangan bagi penemuan-penemuan baru seperti hak cipta, 

hadiah nobel, dan berbagai penghargaan lain baik yang berupa 

material maupun spiritual telah banyak mendorong manusia 

(dumber daya diri) untuk menemukan metode-metode baru di 

dalam masyarakat. 

c) Pertentangan atau konflik dalam masyarakat, konflik sosial 

merupakan pertentangan yang terjadi di dalam masyarakat yang 

heterogen atau masyarakat majemuk yang merupakan bagian dari 

dinamika sosial. Konflik sosial diawali oleh perbedaan-perbedaan 

kepentingan, pemikiran, dan pandangan yang ditemukan dalam satu 

wadah. 
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d) Terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat 

itu sendiri, dalam revolusi ini terjadi perubahan yang cukup besar 

dalam struktur sosial, speerti Lembaga-lembaga kemasyarakatan, 

mulai dari bentuk negara hingga ke dalam struktur keluarga batih 

(keluarga inti). 

2) Faktor yang berasal dari luar masyarakat (eksternal)  

a) Sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik yang ada di sekitar 

manusia. bencana gempa bumi dan gelombang pasnag air laut yang 

disebut tsunami, telah membawa dampak perubahan yang besar pada 

struktur sosial kemasyarakatan. Struktur keluarga menjadi berubah 

akibat banyaknya anggota keluarga yang hilang ditelan gelombang. 

b) Peperangan, gejala peperangan yang terjadi telah mengakibatkan 

struktur sosial-budaya dari skala mikro ke skala makro.
11

 Soerdjono 

soekanto menambahkan peperangan dengan negara lain dapat pula 

menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan karena biasanya negara 

yang menang akan memaksakan kebudayaannya pada negara yang 

kalah.
12

 

c) Pengaruh kebudayaan masyarakat lain, sebagaimana yang dapat 

disaksikan pada diri anak-anak muda perkotaan saat ini, terlihat jelas 

bahwa sistem nilai dan norma bangsa telah bergeser sebagai akibat dari 

pengaruh globalisasi informasi.
13

 

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jalannya Perubahan Proses Perubahan 

Di dalam masyarakat di mana terjadi suatu proses perubahan, terdapat 

faktor-faktor yang mendorong jalannya perubahan yang terjadi, diantaranya: 

                                                           
11

Elly M. Setiadi dan Usman kolip, Pengantar Sosiologi, h.623-630 
12

Soerdjono soekanto, Sosiologi suatu pengantar, h.279 
13

Elly M. Setiadi dan Usman kolip, Pengantar Sosiologi, h.630 
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1) Kontak dengan kebudayaan lain. 

2) Sistem pendidikan formal yang maju. 

3) Sikap menghargai hasil karya seseorangdan keinginan-keinginan untuk 

maju 

4) Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang (deviation), 

yang bukan merupakan delik. 

5) Sistem terbuka lapisan masyarakat. 

6) Penduduk yang heterogen. 

7) Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu 

8) Orientasi ke masa depan. 

9) Nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki 

kehidupannya.  

f. Faktor-faktor yang Menghalangi Terjadinya Perubahan  

1) Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. 

2) Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. 

3) Sikap masyarakat yang sangat tradisional. 

4) Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat atau 

vested interests. 

5) Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrase kebudayaan. 

6)  Prasangka terhadap hal-hal baru atau asing atau sikap yang tertutup. 

7)  Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis.
14
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Soerdjono soekanto, Sosiologi suatu pengantar, h.281-285 
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B. Gaya Hidup  

1. Pengertian Gaya Hidup  

Definisi gaya hidup menurut David Chaney ialah pola-pola tindakan dalam 

membedakan antara satu dengan yang lain. Gaya hidup adalah bentuk identitas 

kolektif yang berkembang seiring waktu.
15

 Gaya hidup berfungsi dalam interaksi 

dengan cara-cara yang mungkin tidak dapat dipahami. Gaya hidup didefinisikan 

sebagai cara hidup yang diidentifikasikan oleh bagaimana orang menghabiskan 

waktu (aktifitas), apa yang mereka anggap penting dalam lingkungan 

(ketertarikan), dan apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri dan juga 

dunia sekitarnya. 

Gaya hidup pada prinsipnya adalah bagaimana seseorang menghabiskan 

waktu dan uang. Ada orang yang senang mencari hiburan bersama 

kawankawannya, ada yang senang menyendiri, ada yang senang berpergian 

bersama keluarga, berbelanja, melakukan aktivitas yang dinamis, dan ada pula 

yang memiliki waktu luang dan uang berlebih untuk kegiatan sosial keagamaan. 

Gaya hidup dapat mempengaruhi perilaku seseorang dan akhirnya menetukan 

pilihanpilihan seseorang.
16

 

Gaya hidup sebagai ciri modernisasi yang populer pada zaman sekarang 

ini tidak dapat dipungkuri. Gaya hidup telah menjadi bagian dari kehidupan sosial 

sehari-hari dunia modern, gaya hidup berfungsi dalam interaksi dengan cara-cara 

yang mungkin tidak dapat dipahami oleh mereka yang hidup dalam masyarakat 

modern.Jadi pada kesimpulannya, gaya hidup adalah suatu pola atau cara individu 

mengekspresikan atau mengaktualisasikan, cita-cita, kebiasaan atau hobi, opini, 

                                                           
15

David Chaney, LIFESTYLE :Sebuah Pengantar Komprehensif,(Yogyakarta : Jalasutra, 

2004), h.237. 
16

Makalah Gaya Hidup dalam Masyarakat Modern dalam,http://doputsi.blogspot.in/2016/

05/makalah-gaya-hidup-dalam-masyarakat.html, Diunduh pada tanggal 23 September 2022. 
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dan sebagainya dengan lingkungannya melalui cara yang unik, yang 

menyimbolkan status dan peranan individu bagi lingkungannya. 

Gaya hidup dapat dijadikan jendela dari masing-masing kepribadian 

individu. Setiap individu berhak dan bebas memilih gaya hidup mana yang 

dijalaninya, baik itu gaya hidup mewah, gaya hidup hedonis atau gaya hidup 

untuk mencari kesengan saja, gaya hidup sehat, gaya hidup sederhana dan 

sebagainya. 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gaya Hidup 

Menurut pendapat Amstrong gaya hidup sesorang dapat dilihat dari 

perilaku yang dilakukan oleh individu seperti kegiatan-kegiatan untuk 

mendapatkan atau mempergunakan barang-barang dan jasa, termasuk didalamnya 

proses pengambilan keputusan pada penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Lebih 

lanjut Amstrong menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup 

sesorang ada dua faktor yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu 

(internal) dan faktor yang berasal dari luar (eksternal). 

Faktor internal yaitu sikap, pengalaman dan pengamatan, kepribadian, 

konsep diri, motif, dan persepsi dengan penjelasannya sebagai berikut: 

a. Sikap 

 Sikap berarti suatu keadaan jiwa dan keadaan pikir yang dipersiapkan untuk 

memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisasi melalui 

pengalaman dan mempengaruhi secara langsung pada perilaku. 

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 dapat memperoleh pengalaman. Hasil dari 

pengalaman sosial akan dapat membentuk pandangan terhadap suatu objek. 
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c. Kepribadian  

Kepribadian adalah konfigurasi karakteristik individu dan cara berprilaku 

yang menentukan perbedaan perilaku dari setiap individu. 

d. Konsep Diri  

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 

nyaman dan kebutuhan terhadap prestise merupakan beberapa contoh tentang 

motif. Jika motif seseorang terhadap kebutuhan akan prestise itu besar maka akan 

membentuk gaya hidup hedonis atau gaya hidup yang mencari kesenangan saja. 

f. Persepsi  

Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengatur, dan 

menginterprestasikan informasi untuk membentuk suatu gambar yang berarti 

mengenai dunia. 

Adapun faktor eksternal sebagai berikut : 

a. Kelompok referensi  

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 jadi 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. 
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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 relatif homogen 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 yang pokok dalam sistem sosial 

pembagian kelas dalam masyarakat, yaitu kedudukan atau status dan 

peranan. 

Kedudukan sosial artinya tempatseseorang 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. 

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 periaku yang normatif, meliputi 

ciriciri pola pikir, merasakan dan bertindak.
17

 

 

                                                           
17

Gaya Hidup (Bergaya Untuk Hidup) dalam https://sosiologi budaya.word press.com 

/2011/05/18/ gaya -hidup/, Diunduh pada tanggal 23 September 2022 

https://sosiologi/
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C. Pondok Pesantren 

1. Pengertian Pesantren 

Ada beberapa istilah yang ditemukan dan sering digunakan untuk 

menunjuk jenis pendidikan Islam tradisional khas Indonesia, yang terkenal dengan 

sebutan pesantren ini. Di Jawa, termasuk Sunda dan Madura, umumnya 

digunakan istilah “pesantren” atau “pondok pesantren”. Di Aceh dikenal dengan 

istilah dayah atau rangkang atau meunasah, sedang di Minangkabau disebut surau. 

Menurut asal katanya, pesantren berasal dari kata “santri” yang mendapat awalan 

“pe” dan akhiran “an” yang menunjukkan tempat. Dengan demikian, pesantren 

artinya “tempat para santri”. Selain itu, asal kata pesantren terkadang dianggap 

gabungan dari kata “sant” (manusia baik) dengan suku kata “tra” (suka menolong) 

sehingga kata pesantren dapat berarti “tempat pendidikan manusia baikbaik”.
18

 

Pesantren adalah sebuah kehiduan yang unik, sebagiamana dapat 

disimpulkan dari gambaran lahiriahnya, pesantren adalah sebuah kompleks 

dengan lokasi yang umumnya terpisah dari kehidupan sekitarnya. Dalam 

kompleks itu berdiri beberapa buah bangunan: rumah kediaman pengasuh (di 

daerah berbahasa Jawa disebut kiai, di daerah Sunda ajengan, dan di daerah 

Madura nun atau bendara, disingkat ra; sebuah surau atau masjid, tempat 

pengajaran diberikan (Bahasa Arab madrasah, yang juga terlebih sering 

mengandung konotasi sekolah); dan asrama tempat tinggal para siswa pesantren 

(santri, pengambilalihan dari Bahasa Sansekerta dengan perubahan pengertian).
19

 

Sedangkan Mastuhu berpendapat bahwa pesantren adalah Lembaga pendidikan 

tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan 
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Mustajab, Masa depan pesantren telaah atas model kepemimpinan dan menajemen 

pesantren salaf, (Yogyakarta: LKIS, 2015), h. 56 
19

Abdurrahman Wahid, Menggerakan tradisi pesantren esai-esai pesantren, (Yogyakarta: 

LKiS, 2001), h. 3 
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mengamakan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan 

sebagai pedoman perilaku seharihari. 

2. Tujuan Pesantren 

Tujuan pesantren adalah “menciptakan dan mengembangkan kepribadian 

muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak 

mulia, bermanfaat bagi masyarakat atau berkhidmat kepada masyarakat dengan 

jalan menjadi kawula atau abdi masyarakat tetapi rasul, yaitu menjadi pelayan 

masyarakat sebagaimana kepribadian Nabi Muhammad (mengikuti sunnah nabi), 

mampu berdiri sendiri, bebas dan Tangguh dalam kepribadian, menyebarkan 

agama atau mengakkan Islam dan kejayaan umat Islam di tengah-tengah 

masyarakat (izzul Islām wal Muslimῑn), dan mencintai ilmu dalam rangka 

mengembangkkan kepribadian Indonesia. Idealnya pengembangan kepribadian 

yang ingin dituju ialah kepribadian muhsin, bukan sekedar muslim.
20

  

Sedangkan secara singkat Nurcholish Madjid mengemukakan pendapat 

mengenai tujuan pesantren adalah membentuk manusia yang memiliki kesadaran 

tinggi bahwa ajaran Islam merupakan weltanschauung yang bersifat menyeluruhh. 

Selain itu produk pesantren ini diharapkan memiliki kemampuan tinggi untuk 

mengadakan responsi terhadap tantangan-tantangan dan tuntutan-tuntutan hidup 

dalam konteks ruang dan waktu yang ada (Indonesia dan dunia abad sekarang).
21

 

Zamakhsyari Dhofier juga secara singkat berpendapat mengenai tujuan 

dari pesantren bukan untuk mengejar kepentingan kekuasaan, uang dan 

keagungan duniawi, tetapi menanamkan kepada mereka bahwa belajar adalah 

semata-mata kewajiban dan pengabdian kepada Tuhan. 
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Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, (Jakarta: INIS, 1994), h. 55-56 
21

Nurcholish Madjid, Bilik-bilik pesantren, (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 19 
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3. Unsur-Unsur Pesantren 

Secara singkat Mustajab berpendapat bahwa unsur-unsur pesantren yaitu 

kiai, masjid, santri, pondok dan kitab Islam klasik (kitab kuning), adalah elemen 

unik yang membedakan sistem pendidikan pesantren dengan Lembaga pendidikan 

lainnya.
22

 Sedangkan Mastuhu juga menjelaskan bahwa unsur-unsur pesantren 

meliputi: 

1. Pelaku: kiai, ustadz, santri, dan pengurus. 

2. Sarana perangkat keras: masjid, rumah kiai, rumah ustadz, pondok, gedung 

sekolah, tanah untuk berbagai keperluan kependidikan, gedunggedung lain 

untuk keperluan-keperluan seperti perpustakaan, aula, kantor pengurus 

pesantren, kantor organisasi santri, keamanan, koperasi, perbengkelan, 

jahit menjahit, dan keterampilan-keterampilan lainnya  

3. Sarana perangkat lunak: tujuan, kurikulum, sumber belajar yaitu kitab, 

buku-buku dan sumber belajar lainnya, cara belajar-mengajar (Bandongan, 

sorogan, halaqah dan menghafal) dan evaluasi belajarmengajar.23 

Diantara unsur-unsur tersebut, kiai adalah tokoh kunci yang menentukan 

corak kehidupan pesantren. Semua warga pesantren tunduk kepada kiai. Mereka 

berusaha keras melaksanakan semua perintahnya dan menjauhkan semua 

larangannya, serta menjaga agar jangan sampai melakukan hal-hal yang sekiranya 

tidak direstui kiai, sebaliknya mereka selalu berusaha melakukan hal-hal yang 

direstui kiai. 

Terdapat tiga alasan utama mengapa pesantren harus menyediakan asrama 

bagi para santri: 
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Mustajab, Masa depan pesantren telaah atas model kepemimpinan dan menajemen 

pesantren salaf, (Yogyakarta: LKIS, 2015). h. 58 
23

Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, h.58 
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1) Kemasyhuran seorang kiai dan kedalaman pengetahuannya tentang Islam 

menarik santri-santri dari tempat-tempat yang jauh untuk berdatangan. 

Untuk dapat menggali ilmu dari kaia tersebut secara teratur dan dalam 

waktu yang lama, para santri harus meninggalkan kampung halaman dan 

mentap di dekat kediaman kiai dalam waktu yang lama.  

2) Hampir semua pesantren berada di desa-desa. Di desa tidak ada model 

kos-kosan seperti di kota-kota Indonesia pada umumnya dan juga tidak 

tersedia perumahan (akomodasi) yang cukup untuk dapat menampung 

santri-santri. Dengan demikian, perlu ada asrama khusus bagi para santri. 

3) Ada sikap timbal balik antara kiai dan santri, dimana para santri 

menganggap kiainya seolah-olah sebagai bapaknya sendiri, sedangkan kiai 

menganggap para santri sebagai titipan Tuhan yang harus senantuasa 

dilindungi. Sikap timbal balik ini menimbulkan keakraban dan kebutuhan 

untuk saling berdekatan terus menerus. Sikap ini juga menimbulkan 

perasaan tanggung jawab di pihak kiai untuk dapat menyediakan tempat 

tinggal bagi para santri. Di samping itu, dari pihak santri tumbuh perasaan 

pengabdian kepada kiainya, sehingga para kiai memperoleh imbalan dari 

para santri sebagai sumber tenaga bagi kepentingan pesantren dan keluarga 

kiai.
24

 

 

4.  Pola pergaulan di dalam Pesantren 

Pergaulan bisa diibaratkan as the core of the pesantren sebagaimana yang 

telah diketahui, pesantren merupakan tempat berkumpulnya para santri. Jika 

berbicara mengenai pola pergaulan di pesantren tentu tidak bisa lepas dari santri 

itu sendiri. Perkataan santri digunakan untuk menunjuk pada golongan orang-
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Zamakhsyari Dhofier, tradisi pesantren, (Jakarta, LP3ES, 1984), h. 82 



32 
 

 
 

orang Islam di Jawa yang memiliki kecenderungan lebih kuat pada ajaran-ajaran 

agamanya, sedangkan untuk orang-orang yang lebih mengutamakan tradisi 

kejawaannya biasanya disebut kaum “abangan”.  

Terdapat dua pendapat yang dapat dijadikan acuan dalam membahas asal 

usul “santri”. Pertama, adalah pendapat yang mengatakan bahwa “santri” itu 

berasal dari perkataan “sastri”, sebuah kata dari Bahasa sansekerta, yang artinya 

melek huruf. Ini disebabkan pengetahuan mereka tentang agama melalui kitab-

kitab bertulisan dan berbahasa Arab. Kedua, adalah pendapat yang mengatakan 

perkataan santri sesungguhnya berasal dari Bahasa Jawa, persisnya dari kata 

cantik, yang artinya seseorang yang selalu mengikuti seorang guru ke mana guru 

ini pergi menetap. Tentunya dengan tujuan dapat belajar darinya mengenai suatu 

keahlian.
25

 

Dalam pengajian biasanya kiai duduk di tempat yang sedikit lebih tinggi 

dari para santri. Kiai tersebut duduk diatas kursi yang dilandasi bantal dan para 

santri duduk mengelilinginya. Disini terlihat bahwa para santri diharapkan 

bersikap hormat dan sopan ketika mendengarkan uraian-uraian yang disampaikan 

kiainya. Para santri mengikuti dengan cermat terjemahan kia itu, dan mereka 

mencatatnya pada kitabnya. Kegiatan ini dinamakan maknani (memberi arti), juga 

disebut ngesahi (mengesahkab, maksudnya mengesahkan pengertian, sekaligus 

pembacaan kalimat Arab yang bersangkutan menurut gramatikannya). Tulisan 

mereka pun menggunakan tulisan Arab, yang dalam Bahasa Jawa disebut pego.  

Kitab Ta‟lim Muta‟allim karangan Syeikh al-Zarnuji adalah salah satu 

sekian kitab yang sangat mempengaruhi hubungan kiai-santri. Tidak diragukan 

lagi bahwa setiap santri diharpkan memenuhi tuntunan kitab itu dalam sikapnya 

terhadap kiai, gambaran ketaatan murid kepada guru dalam kitab tersebut adalah 
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menghormati guru adalah juga harus mengormati anakanaknya. Penghormatan ini 

biasanya diikuti dengan panggilan kehormatan untuk anak-anak kiai, yaitu “gus”. 

Anak kiai adalah seorang “gus” (noble, gentle) dan pantas untuk dipanggil 

demikian. Mengembangkan sistem hubungan antara guru dan murid yang 

berlangsung seumur hidup baik bagi kiai maupun santri. Perasaan hormat dan 

kepatuhan murid kepada gurunya berlaku mutlak dan tidak kenal putus. 

Kepatuhan mutlak seorang murid kepada guru tidak berrati bahwa murid tersebut 

harus mengikuti perintah gurunya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam 

Ta‟lim tertulis: “Janganlah kamu patuh kepada seseorang yang tikngkah lakunya 

tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hubungan kiai dan santri berlaku seumur hidup, 

bahkan bagi seorang santri “tabu” mengatakan bahwa ia “bekas” murid dari 

seorang kiai tertentu. Bahkan apabila guru tersebut telah meninggal, si murid 

harus menunjukkan hormatnya dengan tidak melupakan kontak dengan pesantren 

sang guru, dan santri juga tetap harus menghormati anak gurunya. Melupakan 

ikatan dengan guru dianggap sebagai suatu aib besar, dan berakibat hilangnya 

barakah dari guru dan ilmu pengetahuannya tidak bermanfaat. Saling 

ketergantungan antara guru dan murid, saling pengertian mereka, ketulusan 

Bersama, kesabaran, ketulusan dan kecintaan antara guru dan murid, merupakan 

faktor yang sebeknarnya menjamin kelangsungan kehidupan pesantren.
26

 

Gagasan pemikiran menurut K.H. Zaimin Mun‟im mengenai nilai trilogi 

dan panca kesadaran santri. Beliau adalah salah satu pejuang kemerdekaan 

Indonesia di Jawa Timur dan salah satu figur ulama Jawa Timur.
27

Menurut beliau 

nilai trilogi santri, mencakup:  
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Zamakhsyari Dhofier, tradisi pesantren, (Jakarta, LP3ES, 1984), h. 82 
27

Solihin, “Konsepsi tentang PancaKesadaran Santri dalam mewujudkan masyarakat 
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1. Berkomitmen untuk menjalankan Fardhu„Ain  

Suatu keteguhan sikap untuk menjalankan kewajiban-kewajban ainiyah 

secara konsisten dan bertanggung jawab yang ditandai dengan adanya 

pengetahuan, pemahaman, penerimaan dan ketaatan melaksanakan kewajiban-

kewajiban agama yang bersifat individual. Termasuk dalam konsep ini adalah 

sikap peduli terhadap kewajibankewajiban kifayah. 

 Komitmen ini dalam segi ilmu pengetahuan memiliki deskripsi 

pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang furudhul „ainiyah dan 

Furudhul Kifayah, dan mampu membedakan keduanya. Afektif yang diharapkan 

adalah bagaimana individu mampu menerima Furudhul „Ainiyah sebagai 

kewajiban individual dasar yang harus dijalankan oleh setiap muslim, menerima 

fardhu kifayah sebagai kewajiban komunal yang harus dijalankan, meyakini akan 

manfaat dari menjalankan furudhul „ainiyah, dan santri memiliki sikap fanatic 

(keteguhan hati) dalam menjalankan kewajiban agama. 

2. Berkomitmen meninggalkan dosa besar 

Suatu keteguhan sikap untuk menjauhi dan meninggalkan perbuatan-

perbuatan dosa besar secara konsisten, yang ditandai dengan adanya pengetahuan 

dan pemahaman tentang dosa besar, penerimaan dan kesadaran tentang mudlarat 

melakukan dosa besar, serta tidak melakukan perbuatan dosa besar itu 

sendiri.termasuk dalam konsep ini adalah sikap dan perilaku menghindari 

melakukan dosa-dosa kecil, mengingat perbuatan dosa kecil yang dilakukan terus 

menerus dapat menjerumuskan individu kepada dosa besar. 

 Dalam konteks pendidikan islam, individu diharapkan mengetahui jenis 

perbuatan yang termasuk dosa kecil dan dosa besar, mengetahui bentuk-bentuk 

sanksi Allah bagi pelaku dosa kecil dan besar, serta mengetahui syarat dan tata 

cara taubat atas perbuatan dosa yang dilakukan. 
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D. Teori Perubahan Sosial : Selo Soemarjan 

Perubahan bisa disebut sesuatu yang terjadi secara berbeda dari waktu ke 

waktu atau dari sebelum dan sesudah adanya suatu aktivitas. Setiap aktivitas dan 

kegiatan akan menyebabkan perubahan karena suatu kegiatan atau aktivitas 

mempunyai tujuan untuk membuat suatu perubahan. Perubahan itu dapat 

melibatkan semua faktor seperti: sosial, ekonomi, politik dan budaya. Dan 

perubahan bisa juga disebut sebagai norma karena perubahan itu tidak 

menyebabkan trauma. Oleh karena itu, pola perubahan yang beraneka ragam akan 

terbuka bagi semua masyarakat.
28

 

Menurut Selo Soemarjan, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi 

pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi 

sistem sosial, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola perilaku 

diantara kelompok dalam masyarakat menurutnya, antara perubahan sosial dan 

perubahan kebudayaan memiliki satu aspek yang sama yaitu keduanya bersangkut 

paut dengan suatu penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan cara 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Dan perubahan sosial bisa 

disebabkan dari berbagai sumber seperti pertambahan penduduk yang akan 

menimbulkan perubahan ekologi dan dapat menyebabkan perubahan tata 

hubungan antar kelompok sosial.
29

 

Timbulnya perubahan juga bisa  disebabkan oleh  adanya perubahan  

orientasi dari masa lampau ke masa depan yang akan menimbulkan kekuatan. 

Inovasi berkembang bersamaan dengan proses menghilangnya kebiasaan-

kebiasaan lama itu disebabkan karena terjadinya perubahan yang sangat cepat 

oleh lingkungan . Bermacam perubahan dalam beradaptasi sehari-hari masyarakat 

                                                           
28

Robert H Lauer, Perspektif Perubahan Sosial, (Jakarta:PT Rineka Cipta,1993), 
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yang bisa mempengaruhi sistem sosialnya seperti nilai, sikap dan pola perilaku 

antar kelompok di dalam masyarakat. Itu semua bisa dikatakan sebagai konsep 

dari perubahan sosial. 

Terdapat tiga konsep dalam perubahan sosial, yang pertama, studi 

mengenai perbedaan. Kedua, studi harus dilakukan pada waktu yang berbeda. Dan 

yang ketiga, pengamatan pada sistem sosial yang sama. Itu berarti untuk dapat 

melakukan studi perubahan sosial, harus melihat adanya perbedaan atau 

perubahan kondisi objek yang menjadi fokus studi. Kemudian harus dilihat dalam 

konteks waktu yang berbeda, maka dalam hal ini menggunakan studi komparatif 

dalam dimensi waktu yang berbeda. Dan setelah itu objek yang menjadi fokus 

studi komparasi harus merupakan objek yang sama. Jadi dalam perubahan sosial 

mengandung adanya unsur dimensi, ruang dan waktu.
30

 

Proses perubahan pasti ada namanya jangka waktu atau kurun waktu 

tertentu, ada dua istilah yang berkaitan dengan jangka waktu perubahan sosial 

yang terjadi, yaitu ada evolusi dan revolusi. Adanya evolusi atau perubahan dalam 

jangka waktu yang relative lama, itu akan tetap mendorong sistem-sistem sosial 

yang ada atau unit-unit apapun untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
31

 

Keterkaitan penelitian ini dengan teori perubahan sosial oleh Selo 

Soemarjan dalam melihat terjadinya perubahan gaya hidup alumni pondok 

pesantren yang berstatus mahasiswa di Fakultas Ushluddin dan Filsafat yaitu 

melihat bagaimana sebuah perilaku alumni pesantren setelah berpindah ke tempat 

baru yang disebabkan oleh lingkungan dan teman disekitarnya yang menyebabkan 

kebiasaan di pondok pesantren berubah  setelah keluar dari pondok pesantren dan 

juga Suatu perubahan juga dapat terjadi karena dipaksakan pada suatu masyarakat 
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dari luar dan tidak bisa ditolak karena kuatnya pelopor perubahan. Akan tetapi, 

masyarakat tidak siap atau tidak menerimanya. 

Hubungan dari teori Selo Somarjan kita bisa melihat bahwa hal yang 

kemuidian menjadi titik sentral atau benang merah terletak pada perubahan sosial 

yang dimana perubahan juga dikatakan ketika perubahan itu terjadi pada gaya 

hidup seseorang dikarenakan gaya hidup tersebut juga memiliki pengaruh pada 

tingkat konsumtif masyarakat pada persoalan ekonomi yang dimana perubahan 

gaya hidup itu kita temukan pada alumni pesantren. 

Merujuk dari teori Selo Somarjan sebagai pisau analisis dalam melihat 

perubahan gaya hidup alumni pesantren, kita dapat menemukan perubahan itu 

terjadi di sebabkan adanya intervensi atau pengaruh lingkungan yang tidak dapat 

di bendung oleh alumni pesantren sehingga mengkuti kemauan lingkungan 

menjadi satu-satunya solusi yang bisa di lakukan oleh alumni  pondok pesantren. 

Perubahan tersebut sederhananya terjadi pada gaya hidup para alumni dikarenakan 

bagi mereka sesuatu yang baru tatkala di perhadapkan dengan gaya hidup yang di 

bawah oleh teman barunya di perkuliahan. Sehingga rasa penasaran untuk 

mencoba hal baru tersebut tidak dapat mereka bendung yang pada akhirnya 

berimplikasi pada perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup ini pula 

berimplikasi pada perubahan sosial yang diartikan oleh Selo Somarjan sebagai 

perubahan nilai-nilia, sikap dan perilaku. 

 

 



 

38 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Jenis dan Lokasi Penelitian 

a. Jenis penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta metode penelitian 

deskriptif yang melibatkan analisis, data, dan pengunaan ide-ide yang ada sebagai 

bahan pendukung serta pengembangan teori-teori baru, ialah dengan turun 

langsung ke lapangan ataupun warga tempat riset untuk mengenali secara jelas 

tentang perubahan gaya hidup alumni pondok pesantren (studi kasus mahasiswa 

fakultas ushuluddin).  Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan data 

yang dapat dipercaya dengan menggunakan metode yang disesuaikan dengan 

kondisi masing-masing objek penelitian dilapangan.
1
 

b. Lokasi penelitian 

Peneliti telah menetapkan daerah atau tempat penelitiannya yaitu di 

kampus UIN ALAUDDIN MAKASSAR tepatnya di Fakultas Ushuluddin dan 

Filsafat. Berhubung lokasi Penelitian ini lebih terjangkau maka peneliti akan lebih 

mudah memperoleh data-data yang akurat. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan  sosiologi. Sosiologi yaitu ilmu 

yang mempelajari tentang hubungan antar masyarakat yang hidup bersama dan 

juga menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya baik dari 
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segi interaksi, perilaku sosial dan lain-lain. Jadi pendekatan sosiologi yaitu suatu 

landasan kajian peneliti untuk mempelajari gaya hidup bersama dalam 

masyarakat.
2
 Pendekatan Sosiologi yang di maksud dalam peneliti ini yaitu 

pendekatan yang dilakukan dengan cara berinteraksi dengan informan untuk 

mendapatkan informasi.  

 Peneliti akan menggunakan pendekatan ini saat mewawancarai informan 

karena untuk mengetahui makna sebenarnya dari apa yang telah disampaiakn 

informan. Selain itu, pendekatan digunakan untuk memahami dan 

menggambarkan hal-hal yang terkait dengan perubahan gaya hidup alumni 

pondok pesantren yang berstatus mahasiswa di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. 

C.  Sumber Data 

Sumber data disebut responden, oleh karena itu penelitian ini 

menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan data. Seseorang 

yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan 

tertulis maupun lisan disebut responden. 

Berikut ini ada dua kategori sumber data yang digunakan dalam penelitian 

yaitu : 

a. Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti di lapangan 

melalui wawancara dengan informan agar lebih memahami data yang diperoleh 

dari dokumen yang teduh. 
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b. Data Sekunder 

Data Sekunder diperoleh peneliti dari Libraryresearch atau penelitian 

kepustakaan, yakni kajian terhadap artikel atau buku-buku yang memiliki 

hubungan dengan pembahasan dan judul penelitian ini. 

D.  Penentuan Informan 

Informan adalah seseorang yang dinilai mampu memberikan informasi 

dalam penelitian ini. Penentuan informan peneliti menggunakan teknik purposive 

sampling yaitu dengan mempertimbangkan orang tersebut di anggap dapat 

memberikan informasi yang peneliti harapkan.  Adapun jumlah informan yang 

digunakan dalam penelitian sebanyak 7 mahasiswa dan 5 mahasiswi, di antaranya 

mahasiswa alumni pondok pesantren yang kuliah di Univeraitas Islam Negeri 

Alaudddin Makassar khususnya  Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Terkait dengan penelitian ini maka pengumpulan data yang dilakukan oleh 

peneliti adalah dengan cara sebagai berikut : 

a. Observasi  

Observasi dalam sebuah penelitian merupakan proses peneliti dalam 

melakukan pencatatan secara sistematik berupa kejadian-kejadian, perilaku, 

objek- objek yang diamati dan hal-hal lain yang sekiranya terkait dan dibutuhkan 

dalam pelaksanaan sebuah penelitian. Fungsi penting dilakukannya sebuah 

observasi adalah untuk menemukan interaksi yang kompleks atau realitas sosial 
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yang sedang terjadi.
3
 Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan cara turun 

lapangan untuk mencari informasi mengenai perubahan gaya hidup alumni 

pondok pesantren di Fakultas Ushuluddin Filsafat Uin Alauddin Makassar. 

b. Wawancara  

Wawancara dalam sebuah penelitian merupakan proses atau interaksi tanya 

dan menjawab yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan guna memperoleh 

sebuah  informasi  terkait  apa  yang diteliti.
4
 Adapun  tujuan  peneliti  melakukan 

wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang 

maksimal 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam sebuah penelitian dapat berbentuk film, video, ataupun 

gambar yang menjadi sumber data sekunder. Dokumentasi tersebut berguna bagi 

peneliti karna data-data yang berupa disebutkan diatas akan melengkapi data yang 

sifatnya tekstual. Dalam penelitian kuliatatif, dokumentasi berupa data suara 

ataupun  foto  akan  menjadi  data  yang digunakan  sebagai  bukti  adanya  sebuah 

penelitian.
5
 

F. Instrumen Penelitian 

Keberhasilan suatu penelitian tidak dapat dipisahkan dari alat yang 

digunkan. Peneliti adalah alat penelitian, akibatnya peneliti harus “divalidasi” 

dalam hal seberapa jauh penelitian kualitatif siap dilakukan oleh peneliti yang 
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kemudian terjun kelapangan. Instrument berikut digunakan dalam penelitian 

lapangan ini : 

1) Peneliti sebagai instrument utama  

2) Pedoman wawancara adalah kumpulan pertanyaan yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari informan pada saat wawancara. 

3) Alat tulis-menulis seperti buku, pulpen, atau pensil sebagai alat untuk 

mencatat informasi yang didapat pada saat observasi. 

4) Kamera sebagai alat untuk mengambil gambar di lapangan, yaitu pada 

tempat observasi. 

5) Taperecorder atau handphone berfungsi untuk merekam semua percakapan 

atau pembicaraan dengan informan. 

G. Teknik Pengolahan Data 

Pengumpulan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Proses pengumpulan dan analisis 

datanya menggunakan model analisis interaktif. Metode deskriptif dalam 

penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan perubahan gaya hidup alumni 

pondok pesantren di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar 

dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-

fakta di lapangan, dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses 

penelitian dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut: 

a. Reduksi Data  

Reduksi kata yakni proses menyaring data, memusatkan data pada data 

yang direduksi, lalu mengubah kembali data kasar yang muncul saat catatan 
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ditulis di lapangan. Para peneliti melakukan proses reduksi kata lewat sejumlah 

pemilihan data yang akurat dan ketat, merangkum data, dan mengklasifikasikan 

data ke dalam pola yang lebih luas dan mudah dipahami.  

b. Penyajian Data  

Penyajian data yakni salah satu rangkaian proses analisis data yang 

menghimpun informasi terstruktur sehingga peneliti bisa memberi kesimpulan dan 

mengambil tindakan. Tindakan atau sikap yang dilakukan peneliti yakni 

menghasilkan data dalam bentuk narasi atau grafik.  

c. Pengambilan Keputusan  

Proses terakhir dari analisis data yakni pengambilan keputusan, proses 

seleksi yang menjadi alternatif untuk menjamin kelangsungan penelitian. Sebelum 

melakukan penelitian, peneliti perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil 

realistis dan bisa diukur serta dijalankan dalam kerangka waktu yang sudah 

ditentukan, lalu hasil wawancara dengan narasumber dihimpun sebagai bahan 

pengambilan keputusan peneliti.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Letak Kampus UIN Alauddin Makassar 

Gambar 4.1 Lokasi Penelitian 

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Perpus dan Mushollah 

 
Ruang Belajar 
 

Ruang Akedemik             Ruang Dekan Prodi Sosiologi Agama 

 
Penelitian ini berlokasi di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Kampus II 

UIN Alauddin Makassar Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa Sulawesi 

Selatan. Perjalanan dari karebosi Makassar ke kampus II Uin Alauddin Makassar 

sejauh 10 km   dengan menggunkan kendaraan umum seperti Grab, pete-pete, 

teman bus, maupun kendaraan pribadi. 
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Kampus II UIN Alauddin Makassar merupakan kampus terletak di daerah 

Samata. Di depan kampus II UIN Alauddin memiliki begitu banyak ruko-ruko 

penjualan di sekitar pinggiran jalan, mulai penjual makanan, penjualan baju, 

penjual sayur, warkop-warkop dan lain sebagainya. Daerah Samata juga memiliki 

bangunan-bangunan kos yang berada di sekitaran kampus baik di depan Kampus 

maupun di belakang Kampus di mana kost-kost tersebut menjadi tempat tinggal 

mahasiswa yang merantau.  Ada beberapa jalur yang bisa digunakan ke kampus 

UIN Alauddin Makassar yaitu, jalur pertama Jalan Hertasning. Jalan ini sering 

digunakan karena letaknya yang lumayan dekat walaupun jalan ini sering terjadi 

macet. Ketika berada pada perbatasan Gowa Makassar jarak untuk ke kampus 

masih ada sekitar 4 km, kemudian lanjut perjalanan sampai di Bundaran Samata, 

ketika sudah sampai di depan kampus  II UIN Alauddin Makassar yang terletak di 

sebelah kanan ketika dari Jalur Hertasning di sambut oleh satpam-satpam kampus 

yang mengarahkan untuk masuk ke dalam kampus karena ada dua puntu gerbang. 

Pada saat masuk ke dalam kampus yeng pertama dilihat adalah Masjid Agung 

Sultan Alauddin yang terdapat di sebelah kiri kemuadian Gedung Rektorat yang 

terletak di sebelah kanan jalan tepat berhadapan dengan lapangan selanjutnya 

ketika mengarah ke lokasi penelitian yakni Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

terletak di sebelah kiri dan merupakan Fakultas pertama yang terlihat ketika 

masuk ke dalam kampus. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat berhadapan dengan 

Fakultas Sains dan Teknologi dan berdampingan dengan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam. 

Jalur kedua Jalan Tamangapa Raya atau biasa di sebut Jalan Antang, jalur 

ini biasanya juga macet karena memang Kota Makassar sudah terkenal dengan 

kemacetannya namun Jalan ini juga termasuk yang sering digunakan selain Jalan 

Hertasning, apalagi mahasiswa yang dari kota Makassar yang ingin ke kampus. 
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Jalur ketiga yaitu Jalan Abdhul Mutalib Dg. Narang, di jalur ini dari 

Karebosi melalui Jalan Daeng Tata Raya dan bisa juga melalui Jalan Sultan 

Alauddin terus masuk di Jalan Abdhul Mutallib dg. Narang untuk menuju ke 

kampus II UIN Alauddin Makassar sampai pada Bundaran Samata mengambil 

arah kanan untuk menuju ke kampus II  UIN Alauddin Makassar.  

Jalur keempat yaitu Jalan dari arah Pattallassang yang juga banyak di 

tempuh oleh mahaiswa ketika ke kampuas UIN Alauddin, jalanan ini terkenal 

dengan jalanannya yang rusak berlubang yang di akibatkan oleh truk-truk yang 

melintas. Ketika dari arah Pattallassang maka ketika akan memasuki kampus 

maka akan melewati pintu II kampus UIN dan melewati beberapa gedung yaitu 

CBT, ATM, poliklinik UIN Alauddin Makassar, Fakultas Kedokteran, kantor 

LPM UIN Alauddin Makassar, Lapangan, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat tepat berada di samping Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam. 

2. Sejarah Kampus UIN Alauddin Makassar 

Sejarah perkembangan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin 

Makassar yang dulu Institut Agama Negeri (IAIN) Alauddin Makassar melalui 

beberapa fase yaitu:
1
 

a. Fase tahun 1962-1965 

Awalnya IAIN Alauddin Makassar yang kini menjadi UIN Alauddin 

Makassar berstatus Fakultas Cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas 

desakan rakyat dan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan serta atas peninjauan 

Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Menteri Agama Republik Indonesia 

mengeluarkan Keputusan Nomor 75 tanggal 17 Oktober 1962 tentang penegerian 

Fakultas Syariah UMI menjadi Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

                                                           
1
Portal Akademik UIN Alauddin, Situs Resmi UIN Alauddin Makassar. Uin-

alauddin.ac.id/sejarah (diakses , 19 September 2022, pukul 21:35). 
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cabang makassar pada tanggal 10 November 1962. Kemudian menyusul 

penegerian Fakultas Tarbiyah UMI menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta Cabang Makassar pada tanggal 11 November 1964 dengan 

Keputusan Menteri Agama Nomor 91 tanggal 7 November 1964. Kemudian 

menyusul pendirian Fakultas ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta cabang 

Makassar tanggal 28 oktober 1965 dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 77 

tanggal 28 Oktober 1965.
2
   

b. Fase tahun 1965-2005 

Pertimbangan dukungan yang besar dari rakyat dan Pemerintah Daerah 

Sulawesi Selatan terhadap pendidikan dan pengajaran agama Islam tingkat 

Universitas, serta landasan hukum Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 1963 

yang antar lain menyatakan bahwa dengan sekurang-kurangnya tiga jenis Fakultas 

IAIN dapat digabung menjadi institut tersendiri dengan tiga Fakultas dimaksud 

telah ada di Makassar, yakni Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah, dan Fakultas 

Ushuluddin, maka mulai tanggal 10 November  1965 berstatus mandiri dengan 

nama Institut Agama Islam Negeri Al-Jamiah al Islamiyah al-Hukumiyah di 

Makasassar dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 79 tanggal 28 Oktober 

1965.
3
 

Penamaan IAIN di Makassar dengan Alauddin diambil dari nama raja 

Kerajaan Gowa yang pertama memeluk Islam dan memiliki latar belakang sejarah 

pengembangan Ilam di masa silam, disamping mengandung harapan peningkatan 

kejaan Islam di masa mendatang di Sulawesi Selatan pada khususnya dan 

Indonesia bagian Timur pada umumnya. Sultan Alauddin adalah Raja Gowa XIV 

                                                           
2
Portal Akademik UIN Alauddin, Situs Resmi UIN Alauddin Makassar (19 September 

2022). 

3
Portal Akademik UIN Alauddin, Situs Resmi UIN Alauddin Makassar (19 September 

2022). 
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tahun 1593-1639, (kakek/datok) dari Sultan Hasanuddin Raja Gowa XVI, dengan 

nama lengkap I Mangnga‟rangi Daeng Manrabbia Sultan Alauddin, yang setelah 

wafatnya digelari juga dengan Tumenangnga ri Gaukanna (yang mangkat dalam 

kebesaran kekuasaannya), demikian menurut satu versi, dan menurut versi lainnya 

gelar setelah wafatnya itu adalah Tumenangnga ri Agamana (yang wafat dalam 

agamanya). Gelar Sultan Alauddin diberikan Kepada Raja Gowa XIV ini, karena 

dialah Raja Gowa yang pertama kali menerima agama Islam sebagai agama 

kerajaan. Ide pemberian nama Alauddin kepada IAIN yang berpusat di Makassar 

tersebut, mula pertama dicetuskan oleh para pendiri IAIN Alauddin, yang juga 

mantan gubernur Sulawesi selatan, dan Ahmad Makkarausu Amansyah Daeng 

Ilau, ahli sejarah Makassar.
4
  

IAIN (kini UIN) Alauddin yang awalnya hanya memiliki tiga Fakultas, 

berkembang menjadi lima Fakultas ditandai dengan berdirinya Fakultas Adab 

berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 148 tahun 1967 tanggal 23 

November 1967, disusul Fakultas Dakwah dengan Keputusan Menteri Agama RI 

No. 9 tahun 1987 Fakultas Dakwah dialihkan ke Makassar, kemudian disusul 

dengan pendirian Program Pasca Sarjana (PPs) dengan keputusan Dirjen Bin Baga 

Islam Dep. Agama No. 31/E/1990 tanggal 7 Juni 1990 berstatus kelas jauh dari 

PPs IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang kemudian dengan Keputusan Menteri 

Agama RI No. 403 tahun 1993 PPs IAIN Alauddin Makassar menjadi PPs yang 

mandiri.
5
 

 

 

                                                           
4
Portal Akademik UIN Alauddin, Situs Resmi UIN Alauddin Makassar (19 September 

2022). 

5
Portal Akademik UIN Alauddin, Situs Resmi UIN Alauddin Makassar (19 September 

2022). 
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c. Fase tahun 2005 sampai sekarang 

Merespon tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan 

mendasar atas lahirnya Undang-undang Sistem pendidikan Nasional No. 2 tahun 

1989 dimana jenjang pendidikan pada Depertemen Pendidikan Nasional RI dan 

Departemen Agama RI, telah disamakan kedudukannya khususnya jenjang 

pendidikan menengah, seta untuk menampung lulusan jenjang pendidikan 

menengah dibawah naungan Departemen Pendidikan Nasional RI dan 

Departemen Agama RI diperlukan perubahan status Kelembagaan dari Institut 

memjadi Universitas, maka atas prakarsa pimpinan IAIN Alauddin periode 2002-

2006 dan atas dukungan civitas akademika dana senat IAIN Alauddin serta 

gubernur Sulawesi Selatan, maka diusulkanlah konfersi IAIN alauddin Makassar 

menjadi UIN Alauddin Makassar kepada Presiden RI melalui Menteri Agama RI 

dan Menteri Pendidikan Nasional RI. Mulai 10 Oktober 2005 status kelembagaan 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar berubah menjadi (UIN) 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar berdasarkan perturan Presiden ( 

Perpres) Republik Indonesia No. 57 tahun 2005 tanggal 10 Oktober 2005 yang 

ditandai dengan peresmian penandatanganan prasasti oleh Presiden RI Bapak Dr. 

H. Susilo Bambang Yodhoyono pada tanggal 4 Desember 2005 di makassar.
6
 

Perubahan status kelembagaan dari Institut ke universitas Uin Alauddin 

Makassar mengalami perkembangan dari lima buah Fakultas menjadi tujuh buah 

Fakultas dan satu buah Program Pascasarjana (PPs) berdasarkan Peraturan 

Menteri Agama RI Nomor. 5 tahun 2006 tanggal 12 Maret 2006, yaitu:
7
 

 

                                                           
6
Portal Aaakademik UIN Alauddin, Situs Resmi UIN Alauddin Makassar (19 September 

2022). 

7
Azhar Arsyad, Profil UIN Alaauddin 2005-2006, (Makassar: Alauddin Press, 2005), h. 

10-14. 
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1) Fakultas Syariah dan Hukum  

2) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

3) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

4) Fakultas Adab dan Humaniorah  

5) Fakultas Dakwah dan Komunikasi  

6) Fakultas Sains dan Teknologi 

7) Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan 

8) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  

9) Program pascasarjana (PPs)
8
 

Adapun visi, misi dan tujuan dari Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar adalah: 

a. Visi 

Pusat Pencerahan dan Tranformasi Iptek berbasis Perdaban Islam   

b. Misi 

1. Menciptakan atmosfir akademik yang representatif bagi peningkatan 

mutu Perguruan Tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat. 

2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat yang merefleksikan kemampuan integrasi antara 

nilai ajaran Islam dengan ilmu penegtahuan, teknologi dan seni (iptek). 

3. Mewujudkan Universitas yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik, 

dan berbudaya saing menuju Universitas dengan mengembangkan nilai 

spiritual dan tradisi keilmuan. 

c. Tujuan  

1. Menghasilkan produk intelektual yang bermanfaat dan terbangunya 

potensi insan yang kuat dengan pertimbangan kearifan lokal. 

                                                           
8
Profil UIN Alauddin Makassar, Sejarah Perkembangan, https://uinalauddin 

.ac.id/profil/sejarah-perkembangan2019, (diakses 1 Januari 2023 pukul 12.50 Wita)  
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2. Terwujudnya kampus sebagai pusat pendidikan penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat yang berbasis integrasi keilmuan. 

3. Terciptanya sistem manajemen, kepemimpinan, dan kelembagaan yang 

sehat terwujudnya tata ruang, lingkungan, dan iklim kampus yang 

islami. 

4. Terwujudnya jejaring kerjasama dengan lembaga lokal, nasional, dan 

internasional.
9
 

3. Sejarah Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

Fakultas ushuluddin dan Filsafat mulai dibentuk pada tahun 1978 karena 

dilihat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan mendasar atas 

lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 25 Tahun 1989 dimana 

jenjang pendidikan menengah, serta untuk menampung lulusan jenjang 

pendidikan menengah dibawah naungan Departemen Pendidikan Nasional RI dan 

Departemen Agama RI, di perlukan perubahan status kelembagaan dan Institute 

menjadi Universitas. Maka atas prakarsa pimpinan IAIN Alauddin periode 2002-

2006 dan atas dukungan civitas akedemika dan senat IAIN Alauddin serta 

Gubernur Sulawesi Selatan, maka diusulkan konversi IAIN Alauddin Makassar 

mulai Oktober 2005 status kelembagaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. 

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No. 57 Tahun 2005 

tanggal 10 Oktober yang di tanda tangani dengan peresmian penandatanganan 

prasasti oleh Presiden RI Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 

4 Desember 2005 di Makassar. Terdapat tujuh Jurusan yang ada pada Fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat yaitu: 

 

                                                           
9
Portal Akademik UIN Alauddin, Situs Resmi UIN Alauddin Makassar, uin-

alauddin.ac.id/visi-misi (senin, 19 September 2022). 



52 
 

 
 

a. Ilmu Al-Quran dan Tafsir  

b. Ilmu Hadis 

c. Aqidah dan Filsafat Islam 

d. Studi Agama-Agama 

e. Sosiologi Agama 

f. Ilmu Politik 

g. Hubungan Internasional. 

a) Visi Misi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

Visi 

Menjadi Fakultas terkemuka dalam transformasi ilmu-ilmu Ushuluddin 

berbasis peradaban Islam. 

Misi 

1) Meningkatkan peran Fakultas sebagai komponen utama transformasi 

intelektual masyarakat. 

2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada 

masyarakat yang merefleksikan integrasi, sinergi dan harmoni antara 

nilai-nilai agama dan kearifan nusantara. 

3) Menjalin hubungan yang seniergi dan harmonis dengan Lembaga-

lembaga pemerintah yang memiliki perhatian pada pembangunan 

tradisi intelektual masyarakat untuk mewujudkan peradaban Islam. 

b) Tujuan 

1) Terciptanya tradisi Intelektualisme yang transformatif dan atmosfir 

akedemik (academic atmosphere) dalam suasana nonsectarian, 

tupluralitas agama, suku, bangsa, dan budaya dengan menjunjung 

tinggi akhlak mulia. 

2) Terbangunnya potensi insani yang kompeten, melalui system dan 
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strategi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat serta kerja sama yang dinamis, relevan dan visioner. 

3) Terbangunnya jejaring kerjasama yang setara, kreatif dan inovatif, baik 

internal maupun eksternal. 

4) Terwujudnya system manajemen, dan tata kelola fakultas yang 

transparan, demokratis, inklusif, sehat, harmonis, serta berbasis 

meritokrasi dan prestasi. 

5) Terwujudnya fakultas yang beridentitas keummatan, berorientasi 

kerakyatan, berakar pada nilai-nilai dan ajaran islam yang 

berkerahmatan. 

 

B. Faktor yang melatar belakangi terjadinya perubahan gaya hidup pada 

alumni pondok pesantren di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

a. Faktor Lingkungan  

Lingkungan menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dalam 

perubahan gaya hidup alumni pondok pesantren, memilih lingkungan pertemanan 

yang baik akan berpengaruh pada kualitas hidup dalam pola keseharian seseorang 

menjadi lebih produktif atau justru mengalami penurunan produktifitas dalam 

hidup. Lingkungan hidup pondok pesantren terbilang menjadi lingkungan yang 

sanagat produktif, bagaimana tidak. Setiap santri diatur dengan pola keseharian 

yang sangat disiplin dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif seperti 

sholat lima waktu, pengajian al-quran, pengajian kitab kuning, sekolah di 

madrasah dan mengisi waktu luang malam dengan belajar. Lingkungan akan 

sangat berdampak pada perubahan perilaku dan pola hidup seorang santri, 

perubahan yang di pengaruhi oleh lingkungan yang di rasakan oleh alumni 

pondok pesantren seperti, shalat lima waktu yang mulai bolong-bolong 

dikarenakan di lingkungan perkuliahan seorang mahasiswa tidak di ikat oleh suatu 

aturan yang mengikat dan bersifat mendisiplinkan tidak seperti di lingkungan 

pesantren yang dimana seorang santri itu terikat dengan suatu aturan seperti santri 
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yang tidak melaksanakan sholat lima waktu tanpa keterangan akan di beri sanksi 

seperti membersihkan asrama atau selokan selama sepekan. Hal ini kemudian 

berubah di kalangan alumni pondok pesantren di sebabkan tidak adanya lagi 

lingkungan seperti demikian ketika ia telah berada di dunia perkuliahan atau telah 

menjadi mahasiswa sehingga disinilah letak fundamental lingkungan sebagai 

faktor penting yang bisa memberi pengaruh positif pun dapat memberi pengaruh 

negatif seperti menjadi faktor perubahan perilaku dan pola hidup di kalangan 

alumni pondok pesantren. 

Rutinitas ini menjadi satu pola hidup yang disiplin dan produktif guna 

mewujudkan misi pondok pesantren yaitu melahirkan insan muda cakap akan 

menghadapi realitas sosial dengan pandangan yang berlandaskan dari ajaran islam 

al-quran dan hadis, sehingga perlu membentuk sebuah pola pengajaran sekaligus 

pola asuh yang akan membentuk pesertadidik atau santri sesuai misi pesantren. 

Tantangan yang dihadapi alumni pondok pesantren atau santri setelah lulus 

dari pondok pesantren ialah lingkungan, lingkungan menjadi salah satu faktor 

yang mempengaruhi perubahan gaya hidup alumni santri menjadi kurang 

produktif dan kurang disiplin. Sehingga melupakan pola yang telah ditanamkan 

pada saat bersekolah di pondok pesantren. Pengaruh lingkungan memiliki peran 

besar serta pengaruh yang dominan terhadap perubahan gaya hidup dikalangan 

alumni pondok pesantren seperti halnya disampaikan oleh salah satu informan 

peneliti berikut. 

Adapun penuturan informan oleh  Reza (23 Tahun), ia menjelaskan bahwa : 

 “Saya pas masih mondok itu seperti santri pada umunya, yang punya 

keseharian disiplin dengan kegiatan-kegiatan yang sudah di atur di pondok 

pesantren, tapi setelah lulus. Banyak perubahan, terutama jam tidur, waktu 

sholat, yasinan malam jumat itu sudah mulai kendor. Bahkan nda jarang 

saya sholat subuh modal qodo‟ sholat itu karna begadang sama teman main 

game sampai pagi, urusan organisasi atau kecapean karna olah raga, hal ini 

terjadi karena saya sudah sangat jauh dari lingkungan pesantren yang 

mengedepankan kedisiplinan terhadap persoalan agama dan sosial. Dan 

Ketika saya telah berada di dunia perkuliahan yang di perhadapkan dengan 

lingkungan baru tanpa adanya aturan yang mengikat dikarenakan tidak lagi 
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tinggal di asrama seperti di pondok pesantren melainkan, di kost atau 

kontrakan sehingga harus hidup secara mandiri” 
10

     

Berdasarkan informasi di atas informan menuturkan tentang pola disiplin 

yang diterapkan di pondok pesantren justru mengalami perubahan setelah ia lulus 

dari pondok pesantren, hal ini di latar belakangi oleh lingkungan informan yang 

memilih mengisi waktu luang dengan bermain game hingga pagi hari atau disibuk 

kan dengan urusan organisasi. Sehingga tidak dapat mengatur waktu sehari-hari 

dengan baik. Lingkungan memiliki peran besar dalam menjaga maupun 

mempengaruhi perkembangan dan perubahan ke arah yang positif bagi alumni 

pondok pesantren sehingga lingkungan merupakan hal yang tidak dapat di 

sepelekan.  

Adapun penuturan informan oleh Bima  (22 Tahun), ia menjelaskan bahwa : 

“Iya, lingkungan jadi faktor utama menurut ku yang jadi pengaruh 

perubahan gaya hidup alumni pondok. Seperti saya karena urusan 

oraganisasi yang agak padat jadi biasa sholat ku terlambat dan susah bangun 

subuh, sehingga hal yang buatka berubah. Dikarenakan tidak di 

perhadapkan ma dengan lingkungan pesantren melainkan lingkungan 

organisasi sehingga secara perlahan membuat perubahan pada perilaku gaya 

hidup saya, yang dulunya tidak pernah meninggalkan kebiasaan pesantren 

seperti mengaji tetapi setelah kuliah dan berada di lingkungan organisasi 

kebiasaan mengaji yang saya lakukan waktu masih mondok itu tidak lagi 

saya terapkan pada saat kuliah. Lingkungan di dunia kampus juga 

menurutku merupakan lingkungan yang sangat baru bagi alumni pondok 

pesantren sehingga menjadi tantangan besar tersendiri bagi setiap alumni 

pondok pesantren Ketika telah berada di tahap perkuliahan” 
11

     

Berdasarkan informasi di atas informan menuturkan tentang bagaimana 

lingkungan menjadi faktor utama perubahan waktu beribadah, kegiatan 

oraganisasi yang padat menjadi salah satu faktor keterlambatan beribadahnya dan 

waktu untuk bangun subuh. Tidak adanya persiapan matang dalam menghadapi 

lingkungan baru khsusnya di dunia perkuliahan bagi alumni pondok pesantren 

menjadi tantangan besar bagi setiap alumni pondok pesantren sehingga 

mengakibatkan tidak terjadinya istiqomah pada diri alumni pondok pesantren 

                                                           
10

Reza, (23 Tahun), Wawancara, Mahasiswa Jurusan Sosiologi Agama Angkatan 2018, 

Pondok Pesantren Al-Badar Pare-Pare. Tanggal 13  Agustus 2023. 
11

Bima, (22 Tahun), Wawancara, Mahasiswa Jurusan Studi Agama Agama Angkatan 

2019, Pondok Pesantren Al Ikhlas Bone. Tanggal 14 Agustus 2023. 
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Adapun penuturan informan oleh Fasly Ramadhani (19 Tahun), ia 

menjelaskan bahwa : 

“Teman mungkin jadi faktor utama perubahan gaya hidup santri, karena 

saya pribadi sampai sekarang masih lakukan beberapa kegiatan yang 

kemarin di ajarkan di pondok. Cuman perubahan yang kurasa paling dalam 

cara berpakaian yang biasa ku lihat dari teman-teman ku, kan nda mungkin 

saya mau nongkrong pake sarung, makanya menurutku lingkungan itu 

sangat berpengaruh sekali dalam perubahan yang terjadi di kalangan 

alumni pondok pesantren. Teman, lembaga, dan rutinitas keseharian 

setelah ka jadi mahasiswa banyak sekali hal-hal baru yang baru ku dapat 

setelahku jadi mahasiswa, kayak kadang waktu shalat magrib itu biasa 

datang temanku ke kost 3 sampai 4 orang datang main game jadi biasa 

terpengaruhma juga bermain game karena tidak enakka juga kalo tidak 

saya tanggapi temanku yang datang” 
12

     

Berdasarkan informasi di atas informan menuturkan tentang hal yang 

melatarbelakangi terjadinya perubahan gaya hidup pada alumni pesantren yang 

ternyata juga bisa di akibatkan oleh teman sebagaimana yang di tuturkan oleh 

informan di atas. Bahwasanya lingkungan dunia kampus seperti teman sekelas, 

lembaga dan circle memiliki peran besar juga dalam melakoni perubahan yang 

terjadi pada alumni pondok pesantren yang terjadi secara perlahan-lahan 

mengubah para alumni pondok pesantren seperti halnya yang di tuturkan oleh 

informan berikutnya 

Adapun penuturan informan oleh Nurul Fitri Dwi Harjun  (19 Tahun), ia 

menjelaskan bahwa : 

“Selamaka jadi mahasiswi itu kebanyakan temanku bukan alumni pondok 

sehingga, secara tidak langsung ikut aruska dengan pola prilaku yang di 

perlihatkan oleh mereka. Saya yang alumni pondok tentu masih kaku 

dengan pola prilaku yang di perlihatkan oleh teman-temanku yang bukan 

alumni pondok sehingga membuat saya penasaran dan tertarik untuk 

mengikuti pola perilaku gaya hidup  mereka seperti berteman dengan laki-

laki, dan bahkan membuka jilbab di depan teman-teman laki-laki serta 

perilaku praktis dan instant yang tidak pernah saya lakukan selama saya 

mondok tetapi setelah menjadi mahasiswi saya berperilaku praktis dan 

                                                           
12

Fasly Ramadhani, (19 Tahun), Wawancara, Mahasiswa Jurusan Sosiologi Agama 

Angkatan 2022, Pondok Pesantren Darul Istiqomah Maros. Tanggal 13  Agustus 2023. 
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instan seperti persoalan makanan saya lebih suka membeli lewat online.” 
13

     

Berdasarkan informasi di atas informan menuturkan bahwa, hubungan 

pertemanan juga memiliki peran penting dalam mempengaruhi pola perilaku gaya 

hidup alumni pesantren yang bisa saja berubah dengan drastis yang di akibatkan 

oleh lingkungan pertemanan. 

Lingkungan menjadi faktor yang mempengaruhi perubahan gaya hidup 

alumni pondok pesantren, sebab hubungan pertemanan memiliki dampak besar 

dalam perubahan gaya hidup mahasiswa alumni pondok pesantren pada kebiasaan 

disiplin waktu beribadah dan waktu belajar saat setelah menjadi mahasiswa. Hal 

ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh selo soemardjan dalam teori 

perubahan sosialnya yang mengatakan bahwa, perubahan sosial merupakan 

perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga yang ada pada masyarakat yang 

memiliki dampak atau pengaruh terhadap perubahan nilai, sikap serta pola 

perilaku. Hal ini pulalah yang terjadi pada faktor lingkungan, Dimana alumni 

pesantren mengalami perubahan pola perilaku di sebabkan oleh pertama kali 

dengan lingkungan lembaga-lembaga yang baru ia jumpai di dunia perkuliahan 

yang dengan itu pula merembes kepada perubahan pola perilaku mereka Ketika 

berada di bangku perkuliahan. 

b. Faktor Media Sosial  

Media sosial memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap 

perilaku dan gaya hidup masyarakat saat ini, globalisasi mengakibatkan media 

sosial menjadi salah satu hal yang tidak bisa terlepaskan dari kehidupan 

mahasiswa. Siapa pun dapat dengan mudah mengakses media sosial dengan 

bantuan jaringan internet, hal ini mengakibatkan adanya perubahan gaya hidup 

bagi masyarakat setelah mengakses media sosial. Perubahan ini dapat terjadi 

karena adanya dorongan dari pihak internal dan eksternal serta munculnya tren-

tren baru di masyarakat. Media sosial menjadi salah satu faktor yang 

menyebabkan perubahan pola perilaku dan gaya hidup di kalangan alumni pondok 
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Nurul Fitri Dwi Harjun , (19 Tahun), Wawancara, Mahasiswa Jurusan Sosiologi Agama 
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pesantren yang telah menjadi mahasiswa di karenakan media sosial menawarkan 

banyak hal-hal baru mengenai perkembangan dunia yang tidak didapatkan 

sebelumnya oleh alumni pondok pesantren ketika masih menjadi santri seperti 

membeli pakaian secara online shop atau berkomunikasi dengan teman hanya 

dengan lewat telepon seluler. Hadirnya media sosial sebagai bentuk majunya 

sebuah peradaban juga menjadi faktor perubahan di kalangan alumni pondok 

pesantren sebab, alumni pondok pesantrennya sebelumnya belum mengenal media 

sosial dan hanya mengetahui untuk membeli pakaian itu hanya di pasar dan ketika 

hendak berkomunikasi dengan kerabat itu dengan menelfon secara seluler tetapi 

hal itu kemudian berubah ketika alumni pondok pesantren telah menjadi seorang 

mahasiswa ia juga telah mendapati media sosial sehingga media sosial dan segala 

di tawarkan di dalamnya seperti online shop atau berkomunikasi dengan kerabat 

via whattsap, instagram, facebook dan twitter menjadi hal yang sangat baru. 

Sehingga hal-hal baru yang kemudian di dadaptkan oleh alumni pondok di media 

sosial tidak mampu untuk di bendung agar tidak mengikuti hal tersebut seperti, 

pola hidup yang hedonis akibat hyper realitas dalam melihat realitas media sosial. 

Salah satu perubahan gaya hidup yang dialami oleh masyarakat karena 

pengaruh dari media sosial adalah gaya hidup hedonis. Gaya hidup hedonis adalah 

bentuk pola hidup yang mencari kepuasan tanpa batas dengan menghabiskan 

waktu lebih banyak di luar rumah untuk bersenang-senang dan membeli barang 

dengan harga yang mahal serta ingin menjadi pusat perhatian bagi banyak orang. 

Adapun penuturan informan oleh A. Mufidah MA (19 Tahun), ia 

menjelaskan bahwa : 

“Pasti berpengaruh karena dulu di pesantren, kita dilarang pake hp jadi nda 

pernah sentuh media sosial seperti ig, twitter dan wa. Pas setelah lulus hp 

jadi barang penting dan media sosial banyak ku jadikan rujukan outfit 

untuk ke kampus seperti cara berpakain dan jenis pakaian yang banyak 

saya temukan di sosial media sehingga membuat tertarik untuk mengikuti 

gaya pakaian yang baru tersebut tanpa memedulikan nilai etis pada gaya 

berpakaian yang saya lihat di media sosial. Jadi, terbilang hal yang sangat 

baru yang kudapat hal-hal yang di tampilkan media sosial yang tidak 

pernah memang kudapat waktuku mondok. Semenjakka kuliah banyakmi 

hal-hal baru kudapat salah satunya persoalan cara berpakaian di media 

sosial yang banyak sekali referensi yang bisa di ikuti dan keren jadi, 
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mengikutka juga karena salah satu alasanku itu supaya tidak di bilangika 

juga kuper (kurang pergaulan).” 
14

     

Berdasarkan informasi di atas, informan menjelaskan dampak media sosial 

terhadap gaya hidup terutama pada gaya konsumtif mahasiswa dalam memilih 

pakaian. Media sosial memberikan pilihan dalam menentukan pakaian yang akan 

di gunakan dalam melakukan aktivitas sehari-hari sehingga meningkatkan 

kepercayaan diri mahasiswa tersebut. Media sosial tentunya menjadi hal yang 

sangat baru di kalangan alumni pondok pesantren dikarenakan hal tersebut tidak 

pernah ia temukan di dunia pondok pesantren. Sehingga media sosial yang di 

akses melalui gadget menjadi hal yang sangat baru dan membuat rasa penasaran 

yang sangat menggebu bagi alumni pondok pesantren untuk  menelusuri hal-hal 

yang di tampilkan oleh media sosial. 

Adapun penuturan informan oleh Khairunnisa (22 Tahun), ia menjelaskan 

bahwa : 

 “Kalau di pesantren itu di larang orang pegang hp, jadi pasti mi nda main 

media sosial ki. Setelah lulus dan banyak pegang hp justru media sosial 

lebih permudah ka, karena lebih mudah ka akses sesuatu ku rasa kayak 

belanja, program pesantren yang dilakukan oleh kementrian, cari informasi 

beasiswa. Hal ini mi pula yang buatka lebih sering pegang hp dan 

mengakses sosial media ketimbang pegang al-qur‟an seperti kebiasaanku 

waktu masih di pondok” 
15

     

Berdasarkan informasi di atas, informan menjelaskan bahwa media sosial 

justru mempermuda kehidupan untuk mengakses sesuatu seperti melakukan 

pembayaran online, belanja online dan mencari informasi beasiswa. Media sosial 

perperan sebagai platfrom yang menyedian informasi dan mempermuda hidup 

manusia di era modern seperti saat ini. Serta media sosial juga menjadi faktor 

yang melatar belakangi perubahan gaya hidup pada alumni pesantren sebagaimana 

yang di tuturkan oleh informan peneliti berikutnya; 
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A. Mufidah MA, (19 Tahun), Wawancara, Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Angkatan 

2022, Pondok Pesantren Modern Datok Sulaeman Palopo. Tanggal 20  Agustus 2023.  
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Penuturan informan oleh Nur Hatijah (19 Tahun), ia menjelaskan bahwa : 

“Iye media sosial punya peran kurasa, seperti lebih mudah akses informasi 

tapi nda jarang ka juga terlambat sholat karena terlalu lama scroll tiktok 

atau instagram, karena dulunya waktu masih jadi santriwati kan dilarangki 

pake hp sehingga tidak bisaki akses media sosial seperti ig, twitter dan 

tiktok tetapi setelahka jadi mahasiswi pegangma hp sehingga 

mengaksesma juga sosial media sehingga, banyak hal baru yang 

kudapatkan lewat sosial media seperti di ig,twitter dan tiktok. Dari sosial 

media juga menawarkan banyak hal baru yang tidak pernah saya dapatkan 

waktu masih di pondok seperti nonton video dan film korea di sosial media 

yang kadang buatka lupa waktu shalat karena keasikanka nonton. ” 
16

     

Berdasarkan informasi di atas, informan menjelaskan media sosial 

memang mempermudah akses menerima informasi bagi manusia, namun media 

sosial juga berdampak buruk pada pola beribadah mahasiswa yang berlatar 

belakang alumni poondok pesantren sehingga sering mengulur waktu untuk 

melaksanakan sholat lantaran bermain instagram atau tiktok. Hal ini juga senada 

seperti yang di ungkapkan oleh informan peneliti berikutnya; 

Adapun penuturan informan oleh Fathurahman Tassa (24 Tahun), ia 

menjelaskan bahwa : 

 “Dampak media sosial untuk alumni pondok menurut ku ada baiknya, 

karena bebrapa pelajaran yang dulu kita dapat di pondok itu sudah bisa 

diakses lewat internet kayak kitab kuning kan sudah banyak versi aplikasi 

di playstor atau di google jadi lebih muda maki kalau mau belajar lagi, 

kehadiran media sosial bagi saya juga termasuk hal yang baru dikarenakan 

sosial media tidak pernah saya dapatkan dan akses waktu masih pondok 

sehingga Ketika saya berada dibangku perkuliahan saya sempat kaget 

dengan media sosial yang ternyata banyak hal baru yang bisa saya 

dapatkan di media sosial seperti cara berpakain yang kekinian, serta gaya 

hidup yang baru. Sehingga hal itulah yang membuat perubahan gaya hidup 

saya yang dulunya masih sederhana Ketika masih mondok tetapi Ketika 

saya sudah menjadi mahasiswa saya meninggalkan gaya hidup pesantren 

dan beranjak ke gaya hidup yang kekinian ” 
17
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Nur Hatijah, (19 Tahun), Wawancara, Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Angkatan 2022, 
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Berdasarkan informasi di atas, informan menjelaskan bahwa media sosial 

memiliki peran penting dalam mempengaruhi pola perilaku gaya hidup alumni 

pondok pesantren, yang bisa merubah secara signifikan alumni pesantren 

pesantren baik dari segi berpakaian, bergaul dan bahkan dalam lingkup ibadahnya.  

Adapun dalam hal ini kaitannya dengan apa yang dikemukakan oleh Selo 

Soemardjan dalam teori perubahan sosialnya bahwa, perubahan sosial memiliki 

satu aspek yakni aspek penerimaan cara-cara baru masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhannya. Hal inilah yang kemudian peneliti melihat posisi media sosial 

sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perubahasan sosial tersebut 

dikarenakan media sosial menjadi salah satu aspek baru yang kemudian ramai 

digunakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan seperti mendapat 

informasi lewat media sosial, serta hal-hal baru mengenai perkembangan zaman 

lewat media. 

C. Jenis perubahan gaya hidup alumni pondok pesantren di Fakultas 

Ushuluddin Dan Filsafat 

a. Disiplin waktu 

Perubahan gaya hidup mahasiswa alumni pondok pesantren dalam 

penggunaan uang dan waktu. Kondisi ketika masih menjadi santri, mahasiswa 

alumni pondok pesantren dalam menggunakan waktu sangat termanagemen 

dengan baik. Waktu mereka lebih sering digunakan untuk ibadah dan belajar. 

Kemudian setelah menjadi mahasiswa, mereka kesulitan mengatur waktu. Waktu 

mereka lebih sering digunakan untuk kegiatan yang bukan untuk belajar dan 

ibadah seperti mereka terdahulu. Waktu yang mereka miliki selain digunakan 

untuk kuliah juga digunakan mengunjungi kafe, bermain game online, nonton 

bioskop, dan kuliner. Alumni pondok pesantren tidak lagi berada dilingkungan 

waktu yang sangat disiplin beda halnya ketika masih menjadi santri, waktu 

mereka sangat disiplin sebab, silabus kegiatan dari bangun subuh sampai dengan 

kembali tidur itu telah di atur oleh pihak pesantren seperti di mulai dari bangun 
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subuh jam jam 02:00 untuk melaksanakan shalat tahajjud kemudian di lanjutkan 

shalat subuh dan setelah shalat subuh dilanjutkan dengan pengajian sehingga tidak 

ada waktu yang terbuang sia-sia bagi santri tetapi, ketika telah menjadi mahasiswa 

alumni pondok pesantren tidak lagi memiliki waktu yang disiplin hal ini dapat kita 

lihat dari alumni pondok pesantren yang tidak lagi memiliki silabus kesehariannya 

sehingga waktunya cenderung di gunakan secara sia-sia seperti nonkrong atau 

berpacaran. Waktu yang tidak disiplin menjadi salah satu pemicu perubahan pola 

perilaku dan gaya hidup alumni pondok pesantren seperti keseringan begadang 

sehingga berdampak pada kesehatan dan daya ingat menurun apalagi daya ingat 

sangat penting bagi alumni pondok pesantren yang juga merupakan hafids tentu 

akan berdampak pada hafalan. Waktu yang tidak teratur dan tidak disiplin juga 

berdampak pada perilaku seperti mudah emosi karena keseringan begadang 

sehingga membuat akal cenderung kurang prduktif dalam mengontrol hormon 

emosianlitas manusia. 

Adapun penuturan informan oleh Reza (23 Tahun), ia menjelaskan bahwa : 

“Pasti beda nah,  kalau se-masa mondok dulu saya harus ikuti rutinitas yang 

ada di pondok karna kalau nda konsekuensinya kena hukuman untuk 

pendisiplinan. Terus penggunaan waktu di pondok itu teratur sekali, seperti 

dulu saya jam 03:30 itu sudah wajib bangund dan dilanjut pengajian kitab 

kuning sampai jam 05:30 terus jam 07:30 sudah harus ada di lapangan untuk 

apel pagi, terus sekolah formal sampai jam 12:00 an istirahat sholat duhur 

sambil setor hafalam mufrodat dan terima mufrodat yang baru lalu lanjut 

sekolah formal sampai jam 02:00, terus jam 03:20an sholat ashar setelah itu 

lanjut ngaji Al-quran sampai jam 04:30an, terus 04:30 – 17:00 di isi dengan 

pendalaman materi, ekskul atau olah raga, ba‟da magrib di isi ngaji kitab 

kuning sampai menjelang isya dan ba‟da isya stor mufrodat dan terima 

mufrodat baru lagi, setelah isya sampai jam 20:00 makan malam di lanjut 

wajib belajar di depan asrama masing – masing sampai jam 22:00 dan di 

tutup tidur malam” 
18

       

Informan di atas juga menjelaskan bahwa, perbedaan yang ia rasakan setelah 

keluar dari pondok dan berstatus sebagai mahasiswa tentunya itu sangat 

berbanding terbalik dengan pengelolaan waktunya sekarang. Sebab pondok 

pesantern memiliki satu bidang struktural yang bertujuan untuk menjadi pengingat 
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dan pendisiplinan santri dan menjadi momok menakutkan bagai tiap santri, namun 

setelah berstatus sebagai mahasiswa, mantan santri akan merasa bebas dari 

momok tersebut sehingga acuh terhadap menegement waktu yang sebenarnya 

telah diajarkan di pondok pesantren. Hal itu meskipun telah di tanamkan pada 

alumni pondok pesantren Ketika ia masih menjadi seorang santri di pondok 

pesantren kebiasaan tersebut masih memungkinkan hilang sebab, alumni pondok 

pesantren Ketika telah di bangku perkuliahan tidak lagi di perhadapkan dengan 

kebiasaan-kebiasaan yang telah di tanamkan di pondoknya. 

Adapun penuturan informan oleh Bima (22 Tahun), ia menjelaskan bahwa : 

“Keseharian pas di pondok cukup teratur karena dari bangun sampai tidur 

kembali kegiatannya cenderung sama semua dan lebih produktif, karena kita 

melakukan hal-hal yang positif seperti sholat 5 waktu, belajar di madrasah 

dan rutin ikut pengajian setiap selesai sholat magrib dan sholat subuh, 

setelah jadi mahasiswa mungkin karena pergaulan jadi kegiatan sehari-hari 

agak nda teratur seperti tidur,shalat 5 waktu dan pengajian. Setelahku jadi 

mahasiswa hal yang sangat sulit untuk ku atur itu dan mengalami perubahan 

yang drastis itu dari management waktuku yang sangat susah mi untuk ku 

atur karena tidak tidak di perhadapkan ma dengan sistem kehidupan yang di 

tawarkan di pondokku yang cenderung disiplin,tertib dan agamis. Tapi, 

setelahka kuliah di perhadapkanka dengan kehidupan agak cenderung bebas 

pergaulan, tidak disiplin dan mandiri. ”
19

 

Informan di atas menjelaskan bagaimana kondisi keseharian nya ketika 

masih menyandang status santri di pondok pesantren, kegiatan sehari-hari santri 

pondok pesantren yang telah di atur sebagi sistem pembelajaran yang digunakan. 

Secara tidak langsung membentuk kebiasaan dalam pola hidup sehari-hari yang 

bersifat lebih positif seperti sholat 5 waktu, pengajian kitab kuning dan belajar di 

madrasah namun, tidak bisa di pungkiri bahwa, para alumni pondok pesantren 

juga mengalami perubahan yang sangat drastis disebabkan tidak lagi 

diperhadapkan dengan kebiasaan-kebiasaan pondok pesantren yang sifatnya 

disiplin, tertib dan agamis. 

Dari kedua penuturan informan peneliti di atas peneliti menemukan bahwa, 

perubahan pada pola perilaku alumni pondok pesantren juga terjadi pada wilayah 
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management waktu dikarenakan kurangnya disiplin waktu yang di terapkan oleh 

alumni pondok pesantren sebagaimana waktu mereka masih mondok, perubahan 

pada management waktu banyak terjadi di kalangan alumni setelah keluar dari 

lingkungan pondok dan hal itu banyak di akibatkan karena pengaruh lingkungan, 

media sosial serta individunya yang kemudian tidak lagi konsisten dan disiplin 

dalam menjaga kebiasaan positif yang selama ini ia dapatkan Ketika masih 

menjadi pedapat mengatur waktunya. 

     b. Perilaku 

Perubahan perilaku gaya hidup pada alumni pondok pesantren tidak hanya 

terjadi pada wilayah management waktu atau pengaturan waktunya melainkan, 

perubahan itu juga terjadi pada wilayah perilaku alumni pondok pesantren baik 

dari adab Ketika bertemu atau berhadapan dengan ustadz atau dosen serta 

perubahan pada wilayah cara berpakaian atau style yang mengalami perubahan 

secara drastic. Umumnya kita memahami bahwa, perilaku alumni pondok 

pesantren baik dari segi adab dan cara berpakaian atau style tentu tidak di ragukan 

lagi dikarenakan mereka (alumni) telah di ajar dan di didik selama di pondoknya 

tentang bagaimana adab seorang santri dan santriwati serta style atau cara 

berpakaiam yang sopan dan baik telah mereka (alumni) dapatkan semasa masih 

mondok di pesantren.  Perubahan perilaku itu jelas terlihat pada culture 

penghormatan kepada pengajar oleh yang di ajar. Seperti alumni pondok 

pesantren saat masih mondok setelah ustaz atau ustadzah selesai memberi mata 

pelajaran maka, santri akan menyalami dan mencium tangannya dan tidak 

mendahuluinya keluar dari ruangan. Tetapi, hal itu tidak lagi dialkukan oleh 

kebanyakan alumni pondok pesantren ketika ia telah menjadi seorang mahasiswa, 

dimana alumni pondok pesantren ini cenderung setelah mata kuliah telah selesai ia 

langsung keluar dari ruangan kelasnya tanpa menyalami dosen yang memberikan 

mata kuliah dan terkadang mahasiswa yang mendahului dosennya keluar ruangan. 
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Perubahan pada perilaku alumni pondok pesantren merupakan hal yang 

tentu mesti kita kaji ihwal apa yang kemudian menjadi penyebab perubahan 

tersebut sebagaimana yang di tuturkan oleh informan peneliti berikut; 

Adapun penuturan informan oleh: Arif (21 tahun) ia menuturkan bahwa: 

“Selamaka mondok di pesantren Al-Ikhlas setiap ketemuka dengan Pembina 

asaramaku atau ustadz ku di pondok pasti ku salami tangannya atau 

mattabe‟ ka kalo lewatka di sampingnya dan kadang tidak beranika lewat 

kalo kuliat ada ustadzku karena sudah tertanam mi itu adab semenjak di 

pondokka. Tapi setelahku kuliah biar papasanga sama dosenku yang ajarka 

jarang sekali ku salami tangannya, palingan ku salami tangannya itu kalo di 

dalam ruangan pas mengajarki, dan tidak ku tahuki juga ia bilang kenapa 

tidak ku salami kalo ketemuka dosenku di luar waktu kuliah, mungkin 

karena tidak terbiasama juga seperti waktu masih di pondokka.”
20

 

Berdasarkan penuturan informan peneliti di atas peneliti menemukan 

bahwa, perubahan pola perilaku alumni pesantren tidak hanya terjadi pada sisi 

management waktu yang tidak lagi bisa di terapkan oleh para alumni setelah 

keluar dari lingkungan pondok pesantren melainkan, juga mempengaruhi 

perubahan pada wilayah perilaku seperti adab Ketika bertemu dengan dosen atau 

pengajar. Hal ini juga senada dengan penuturan informan berikutnya; 

Adapun penuturan informan oleh Nur Safika (19 tahun) ia menuturkan 

bahwa, 

“Selama saya menjadi santriwati di pondok pesantren PPM Rahmatul Asri 

Enrekang Adab yang baik terhadap ustadz atau uztadzah dan kepada teman-

teman  merupakan hal utama yang di tekankan kepada kami sebagai 

santriwati sehingga setiap kali saya bertemu dengan ustadz dan ustadzah 

saya di lingkungan pondok pasti selalu saya salami tangannya atau kalau 

lewatki ustadz atau ustadzah itu di berhentikan semau aktivitasta di tunggu 

sampainya lewat. Dan kalo di dalam kelas itu tidak beraniki keluar duluan 

setelah selesaimi mengajar pasti keluarki kalo keluar duluanmi ustadz atau 

ustadzah. Tapi semenjakku jadi mahasiswi, tidak pernah mi ku terapkan 

adabku yang seperti waktu masih di pondokka karena kulihat juga teman-

temanku yang lain kalo selesaimi kuliah langsung saja keluar, biar salami 

dosen kadang juga tidak kulakukanmi karena tidak terbiasama dan 

terpengaruhma juga ia dengan teman-teman sekelasku jadi, tanpa kusadari 
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berubahmi adab yang selama ini kudapatkan waktu di pondok pesantren dan 

tidak ku terapkan semenjakka jadi mahasiswi.”
21

 

Berdasarkan penuturan informan di atas peneliti melihat bahwa, perubahan 

pada prilaku gaya hidup alumni pondok pesantren tidak hanya terjadi pada alumni 

pondok pesantren laki-laki melainkan juga terjadi pada alumni pondok pesantren 

Perempuan pada sisi adabnya yang mengalami perubahan secara drastis 

dikarenakan pengaruh lingkungan serta tidak di biasakannya pada tahap dunia 

perkuliahan sehingga mengubah pola perilaku alumni pondok pesantren.  

Adapun penuturan informan oleh Arlan  (22 tahun) ia menuturkan bahwa; 

“Waktu saya masih menjadi santri di salah satu pondok pesantren di 

kabupaten wajo yakni As‟adiyah Putera 2 sengkang, caraku berpakaian itu 

sederhana sekali dan lebih seringka pakai sarung atau ma‟bida kalau 

keluarka di area pesantren seperti kalau pergika di pasar. Dan kebanyakan 

itu pakai baju kokoh ka daripada baju kaos karena menurutku tidak sopan 

apalagi kalau ketemu dengan ustadz, atau pada saat shalat. Tapi setelahku 

jadi mahasiswa mulai ma rubah caraku berpakain dan lebih styelish ki 

caraku berpakaian, mulai dari pakai celana jeans yang kadang lututnya itu 

celana robek dan baju yang kekinian, mungkin karena pengaruh teman-

teman kuliah dan juga media sosial yang buatka mengubah caraku 

berpakaian. Bahkan pada saat shalat kadang pakai baju kaosja dan celana 

jeans shalat, karena ku fikir terlalu lama lagi kalau ku ganti pakaianku. Dan 

terbiasa ma juga berpakaian yang lebih styelish yang berbeda sekali waktu 

masih mondokka.”
22

 

Berdasarkan penuturan informan di atas peneliti menemukan bahwa, 

perubahan perilaku alumni pondok pesantren tidak hanya terjadi pada wilayah 

adab melainka, perubahan itu juga terjadi pada cara berpakain atau style alumni 

pondok pesantren yang di akibatkan oleh banyak hal seperti lingkungan dan media 

sosial. 
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Nur Safika, (19 Tahun), Wawancara, Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Angkatan 2022, 

PPM Rahmatul Asri Enrekang. Tanggal 24  Agustus 2023. 
22

Arlan, (22 Tahun), Wawancara, Mahasiswa Jurusan Sosiologi Agama Angkatan 2018, 

As‟adiyah Wajo. Tanggal 30  Agustus 2023.  
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Adapun penuturan informan oleh A. Mufidah MA (19 tahun) ia menuturkan 

bahwa; 

“Setelahka kuliah banyak sekali berubah kurasa dan yang paling menonjol 

itu pada caraku berpakain. Waktuku masih mondok lebih seringka pakei 

jilbab Panjang dan baju gamis kalau keluarka dan lebih seringka pakai jilbab 

biar di dalam kamar dan bahkan jarang sekalia tidak pakai jilbab. Tapi, 

semenjakka jadi mahasiswi jarang sekalima pakai jilbab Panjang ke kampus 

palingan itu jilbab-jilbab yang biasa ji yang umum na pake Perempuan. Baju 

juga semenjakku kuliah tidak ku perhatikan mi bilang sopan ji ini atau tidak 

tapi, lebih ku perhatikan bagus dan kerennya itu baju kalau ku pakaiki. 

Mungkin karena, teman-teman kelasku dan di kostku kebanyakan tidak 

pakai jilbab Panjang jadi kadang merasa maluka kalau pakai jilbab 

panjangka karena merasa bedaka dengan temanku yang lain nah, dari itumi 

tidak biasama pakai jilbab panjang dan lebih seringka pakai jilbab pendek 

dan berpakaian yang styelish.”
23

 

 

Berdasarkan penuturan informan di atas peneliti melihat bahwa, perubahan 

pada pola perilaku alumni pesantren tidak hanya terjadi pada sisi waktu yang tidak 

lagi teratur melainkan, juga terjadi pada sisi cara berpakaian yang lebih kekinian 

tanpa memperdulikan nilai etis dan kesopanan pada cara berpakaian serta pakaian 

yang di beli atau di miliki oleh alumni pondok pesantren. Hal ini sangat berbeda 

Ketika mereka masih berada dalam lingkungan pondok pesantren yang memilih 

pakaian dan cara berpakaian yang lebih mengutamakan nilai etis dan kesopanan 

Ketika berpakaian.  

Perubahan sosial merupakan hal yang tidak mudah untuk di bendung sebab, 

perubahan sosial memiliki dua arah yakni positif dan negative. Namun, perubahan 

sosial jikalau kita telisik dalam perspektif selo soemardjan ia melihat bahwa, 

perubahan itu terjadi disebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada lembaga-

lembaga kemasyarakatan yang ada pada masyarakat sehingga dari perubahan 

tersebut akan merembes atau  mempengaruhi terjadinya perubahan juga pada 

wilayah nilai, sistem sosial, sikap serta pola perilaku masyarakat. Sehingga 
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A. Mufidah MA, (19 Tahun), Wawancara, Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Angkatan 

2022, Pondok Pesantren Modern Datok Sulaeman Palopo. Tanggal 20  Agustus 2023. 
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dengan ini peneliti melihat keterkaitannya penelitiannya bahwa, apa yang 

kemudian dimaksudkan oleh selo soemardjan sebagai lembaga-lembaga 

kemasyarakatan memiliki banyak unsur seperti lingkungan, media sosial memiliki 

andil tersendiri dalam hal mempengaruhi terjadinya perubahan sosial tersebut 

pada tataran perilaku khsususnya pada alumni-alumni pondok pesantren yang 

mengalami perubahan perilaku setelah meninggalkan pondok pesantren. Peneliti 

melihat bahwa, perubahan perilaku pada alumni pondok pesantren terjadi 

disebabkan alumni tersebut tidak lagi di naungi dan dikontrol oleh lembaga-

lembaga pesantren sehingga hal tersebut mempengaruhi perubahan perilakunya 

yang di topang oleh banyaknya faktor-faktor pendukung perubahan tersebut 

seperti faktor lingkungan dan media sosial. 

D. Pandangan islam terhadap perubahan gaya hidup alumni pondok 

pesantren di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

Islam merupakan sebuah agama yang didalamnya mengandung ajaran-

ajaran berkaitan dengan peribadatan (mahdah) maupun permasalahan sosial 

kemasyarakatan (ghoiru mahdah). Serta tidak terlepas pula membahas berkaitan 

akhlak dan perubahan, turunnya Al-Qur‟an beserta nabi Muhammad merupakan 

satu paket yang di berikan oleh Allah swt untuk melakukan perubahan sosial 

(agen social of change).  

Pertanyaan mendasar mengapa yang menjadi target utama Nabi 

Muhammad persoalan akhlak, hal ini menarik untuk dilakukan perenungan lebih 

lanjut. Seperti yang kita saksikan pada saat ini, ternyata bukan permasalahan 

ekonomi yang menyebabkan sebuah negara hancur namun lebih dikarenakan 

rusaknya akhlak. Maka dari itu manusia pada hakikatnya persoalan moral inilah 

yang membedakannya dengan hewan.  

Dalam kehidupan santri dan santriwati di pondok pesantren akhlak yang 

baik merupakan hal utama yang selalu di prioritaskan untuk di tanamkan kepada 

para santri dan santriwati dikarenakan pesantren dalam pandangan masyarakat 
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secara umum merupakan tempat yang paling objektif untuk mendidik anak agar 

memiliki akhlak yang baik sebagaimana yang telah di ajarkan oleh Agama Islam. 

Namun, pada zaman sekarang yakni di era teknologisasi serta digitalisasi para 

santri dan santriwati yang kemudian telah menjadi alumni mengalami pergeseran 

akhlak, mereka (alumni) setelah keluar dari lingkungan pondok pesantrennya 

mengalami perubahan pada pola perilaku dan gaya hidup. Hal ini juga berdampak 

pada sisi akhlak mereka yang mengalami pergeseran secara signifikan 

sebagaimana yang di utarakan oleh Asran Nurdin bahwa ;  

 

“Setelahka lulus dari pondok pesantren, dan kulanjut studiku di 

perkuliahan banyak hal-hal baru yang saya temukan di dunia perkuliahan 

yang semasa masih mondok tidak pernah ka temukanki, seperti gadget, 

media sosial dan lingkungan baru yang dimana tidak na batasiki untuk 

bergaul dengan lawan jenis. Karena rasa penasaranku yang menggebu-

gebu terhadap hal-hal baru yang kudapatkan secara tidak sadarka na 

ubahka mulai tidak tahuka atur waktu sehingga bolong-bolong mi 

shalatku, dan yang paling parah itu dari perubahan akhlakku yang waktu 

masih mondok tidak pernah ka bicara kasar ke orang tapi setelahka 

seringma bicara kasar sama orang seperti ke temanku. Dan budaya 

mappatabe‟ yang selalu di tanamkan di pondokku kalo ketemuki guruta 

atau yang lebih tau dari kita itu tidak pernahmi ku terapkan semenjakka 

kuliah, kayak kalo ketemuka dengan dosenku di luar jam kuliah itu tidak 

ku salami, palingan ku salami itu kalo di jam perkuliahan itu pun jarang 

sekali.”
24

 

Perubahan pola perilaku gaya hidup alumni pondok pesantren 

sebagaimana yang di kemukakan oleh informan peneliti di atas mempertegas 

kepada peneliti bagaimana besarnya pengaruh lingkungan, dan media sosial dalam 

merubah pola perilaku gaya hidup alumni pondok pesantren baik dari segi 

management waktu, adab (akhlak) dan peribadatan.  

Manusia diberi tanggung jawab untuk menjadi khalifah di bumi 

sebagaimana firman Allah swt di dalam QS. Al-Baqarah/2:30.  

 

                                                           
24

Asran Nurdin, (19 Tahun), Wawancara, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hadis Angkatan 2023, Pondok 

Pesantren Al-Ihsan Appanang Soppeng. Tanggal 01 September 2023 
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ى ِكَةِِ رَبُّكَِ قَالَِ وَاِذِْ
ٰۤ
ا ۗ ِ خَليِْفَةِ  الْْرَْضِِ فِى جَاعِلِ  اِنِّيِْ لِلْمَلٰ فْسِدُِ مَنِْ فِيْهَا اتََجْعَلُِ قَالوُْْٓ  يُّ

ءَِ  وَيَسْفِكُِ فِيْهَا مَاٰۤ سُِ بِحَمْدِكَِ نُسَبِّحُِ وَنَحْنُِ الدِّ يِْْٓ قَالَِ ۗ ِ لَكَِ وَنُقَدِّ  تَعْلمَُوْنَِ لَِْ مَا اعَْلمَُِ اِنِّ

Terjemahnya :  

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak 

menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak 

menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, 

sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu? Dia 

berfirman, Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui”.
25

 

Yang mempunyai maksud manusia di beri kemampuan untuk mengelola 

melakukan perubahan yang lebih baik bukannya perubahan yang malah mengarah 

kepada yang buruk. Sifat dasar manusia adalah memiliki inovasi untuk berubah 

menuju hal yang lebih baik. Kemampuan dan kekuatan untuk melakukan 

perubahan ini sudah diberikan oleh Allah sejak manusia itu dilahirkan. Bahkan di 

dalam Alqur‟an di tekankan manusia untuk berubah sebagaimana Allah swt 

berfirman di dalam QS. Ar-Ra‟d/13:11.  

                     
           

                      
                                         

                            

                                                           
                                                      

                 

       

Terjemahnya:   

”Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya 

bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah 

Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum 

sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila 

                                                           
25

 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an daan Terjemahnya, Qur’an dan Terjemahannya 

Jakarta : Halim 2019. 
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Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang 

dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.
26

 

Ini merupakan sebuah hak kekuasaan yang diberikan Allah kepada 

hambanya yang berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan perubahan. 

Tentunya perubahan yang lebih baik di bidang akhlak (adab).  Perubahan dari 

akhlak yang buruk (madzmumah) menuju akhlak yang baik (mahmudah) 

diperlukan wahana untuk menanamkannya, wahana tersebut yang dirasa mampu 

adalah lembaga Pendidikan islam seperti pondok pesantren dikarenakan pondok 

pesantren memiliki posisi dan peran penting dalam menerjemahkan ajaran-ajaran 

Islam yang berkaitan dengan akhlak dan perubahan. 

Pandangan islam terhadap perubahan pola perilaku gaya hidup alumni 

pondok pesantren memiliki pembahasan yang luas serta mendalam. Akan tetapi, 

peneliti hanya berfokus memaparkan pandangan islam mengenai perubahan pada 

wilayah akhlak (adab) serta perubahan itu sendiri. Peneliti kemudian menemukan 

korelasi antara pandangan islam terhadap perubahan perilaku gaya hidup alumni 

pondok pesantren pada ranah akhlak yang mengalami perubahan secara drastis 

ketika telah menjadi alumni dan berada di lingkungan perkuliahan sebagai 

mahasiswa dan atau mahasiswi. 
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Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an daan Terjemahnya, Qur’an dan Terjemahannya 

Jakarta : Halim  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penlitian yang di lakukan yang tentang perubahan gaya 

hidup alumni Pondok Pesantren Mahasiswa di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

UIN Aludddin Makassar, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Perubahan pola perilaku gaya hidup alumni pondok pesantren disebabkan 

oleh dua faktor utama, yaitu faktor lingkungan dan faktor media sosial. 

Faktor lingkungan, khususnya lingkungan baru yang dihadapi setelah 

keluar dari pondok pesantren, menyebabkan alumni mengalami shock 

culture yang berdampak pada perubahan perilaku mereka, menjauh dari 

nilai-nilai Islami. Faktor media sosial juga turut mempengaruhi perubahan 

tersebut, karena media sosial menjadi hal baru yang menarik perhatian 

para alumni dan memengaruhi cara berpakaian serta perilaku konsumtif 

mereka. 

2. Perubahan gaya hidup alumni pondok pesantren dapat dibagi menjadi dua 

jenis, yaitu perubahan pada manajemen waktu dan perubahan perilaku. 

Perubahan pada manajemen waktu terjadi karena alumni tidak lagi terikat 

pada aturan pesantren, sehingga waktu untuk shalat, tidur, dan ibadah-

ibadah lainnya mengalami perubahan signifikan. Kehidupan mandiri, 

kegiatan di kampus, dan lembaga lainnya menjadi faktor utama yang 

mempengaruhi perubahan manajemen waktu. Jenis kedua, yaitu perubahan 

perilaku, alumni pondok pesantren mengalami perubahan dalam 

prioritizing adab atau perilaku dibandingkan dengan pengetahuan. Ketika 

masih menjadi santri, adab merupakan nilai yang ditekankan, namun 

setelah menjadi mahasiswa, perilaku mereka juga mengalami perubahan 
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akibat tidak adanya penanaman kembali nilai-nilai adab di wilayah 

kampus, terutama saat bertemu dengan dosen. 

3. Pandangan islam terhadap perubahan gaya hidup alumni pondok pesantren 

sangatlah berkesinambungan dikarenakan agama islam juga sangat 

mendukung perubahan-perubahan pada manusia kea rah yang yang lebih 

baik atau positif sebagaimana yang tertera di dalam beberapa ayat suci Al-

Qur‟an mengenai perilaku dan perubahan. Sehingga, patutlah kita 

mengatakan bahwa, pandangan islam sangatlah luas serta dalam 

pengkajiannya terhadap pola perilaku perubahan gaya hidup yang terjadi 

di kalangan alumni pondok pesantren di kalangan mahasiswa uinam 

fakultas ushuluddin dan filsafat. 

4. Perlu peneliti juga menggaris bawahi disini bahwa, perubahan-perubahan 

pola perilaku dan gaya hidup alumni pondok pesantren yang menjadi objek 

penelitian peneliti itu hanya segelintir kecil yang terjadi dan di dapatkan 

oleh peneliti. Tentu masih ada alumni pondok pesantren yang tetap 

konsisten dan menjaga kebiasaan-kebiasaan yang pernah di dapatkan 

selama masih berada di lingkungan pondok pesantren dan tetap ia 

laksanakan selama di bangku perkuliahan. Termasuk beberapa informan 

peneliti tidak mengalami semua perubahan yang di fokuskan oleh peneliti 

dalam penelitiannya dan tentu kita ketahui bersama pula tidak sedikit 

alumni pesantren yang tidak menjadi orang hebat seperti halnya di fakultas 

Ushuluddin dan Filsafat beberapa petinggi adalah merupakan lulusan 

terbaik alumni pondok pesantren. 
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B. Implikasi Penelitian 

Implikasi penelitian ini, penulis akan mencoba memaparkan beberapa saran 

dan masukan yang dijadikan pertimbangan semua pihak mengenai persoalan 

dalam penelitian ini, diantaranya: 

1. Di harapkan bagi seluruh alumni pondok pesantren yang melanjutkan 

studinya di tingkat perkuliahan tetap menjaga culture yang ia dapatkan dari 

pondok pesantrennya. 

2. Diharapkan bagi seluruh alumni pondok pesantren tetap konsisten untuk 

menjaga dan mengoptimalkan ajaran-ajaran yang telah ia pelajari selama 

di pondok dan tetap mempraktekkannya di dunia kampus. 

3. Diharapkan bagi pihak kampus seperti pimpinan kampus itu memberikan 

perhatian lebih terhadap alumni pondok pesantren guna terjaganya 

akhlakul karimah atau perilaku baik di tanamkan kepada mereka (alumni) 

tidak hilang di diri alumni pondok pesantren. 
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Gambar 1. Wawancara dengan Reza  (23Tahun) pada Tanggal 13 Agustus  

2023 

 

Gambar 2. Wawancara dengan Bima  (22 Tahun) pada Tanggal  14 Agustus  

2023  
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Gambar 3. Wawancara dengan Fasly Ramadhani (19 Tahun) pada Tanggal 

13 Agustus 2023 

 

 

 

 

Gambar 4. Wawancara dengan Faturahman Tassa  (24Tahun) pada Tanggal 

24 Agustus  2023 
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Gambar 5. Wawancara dengan Nurul Fitri Dwi Harjun (19 Tahun) pada 

Tanggal 14 Agustus 2023 

 

 

 
 

Gambar 6. Wawancara dengan Andi Mufidah (19 Tahun) pada Tanggal 20 

Agustus  2023 
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Gambar 7. Wawancara dengan Nur Hatijah (19 Tahun) pada Tanggal 22 

Agustus  2023 

 

 

 
Gambar 8. Wawancara dengan Nur Safika (19 Tahun) pada Tanggal 24 

Agustus 2023 
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Gambar 9. Wawancara dengan Arif (19 Tahun) pada Tanggal 25 Agustus  

2023 

 

 
 

Gambar 10. Wawancara dengan Arlan (22 Tahun) pada Tanggal 25 Agustus  

2023 
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Gambar 11. Wawancara dengan Khairunnisa (22 Tahun) pada Tanggal 20 

Agustus  2023 

 

 

Gambar 12. Wawancara dengan Asran Nurdin (19 Tahun) pada Tanggal 01 

September  2023 
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