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KATA PENGANTAR 

 

 

لََةُ وَالسَّلََمُ عَلَى أشَْرَفِ الأنَْبيَِاءِ وَالـمُرْسَلِيْنَ ، نبَيِ نَِا وَ  ِ العَالَـمِيْنَ ، وَالصَّ دٍ وَعَلَى آلِهِ  الـحَمْدُ للهِ رَب  حَبيِْبنَِا مُـحَمَّ

ا بعَْدُ وَصَحْبِهِ أجَْـمَعِيْنَ ، وَمَنْ تبَعَِهُمْ بِإحِْسَانٍ إِلَى يوَْمِ  يْنِ ، أمََّ الد ِ  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 
Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
tidak 

dilambangkan 
tidak 

dilambangkan 
 ba B Be ب
 ta T Te ت

 tsa ṡ ث
es (dengan titik di 

atas) 
 jim J Je ج

 ha ḥ ح
ha (dengan titik di 

atas) 
 kha Kh ka dan ha خ
 dal D De د

 zal Ż ذ
zet (dengan titik di 

atas) 
 ra R Er ر
 za Z Zet ز
 sin S Es س
 syin Sy es dan ye ش

 shad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 dhad ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 tha ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 dza ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 
 ain ‘ apostrof terbaik‘ ع
 gain G Eg غ
 fa F Ef ف
 qaf Q Qi ق
 kaf K Ka ك
 lam L Ei ل
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 mim M em م
 nun N en ن
 wawu W we و
 ha H ha ه
 hamzah ᾿ apostrof ٲ
 ya’ Y ye ي

 

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

(‘). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

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

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

   ََ  Fathah a a 

 َِ  Kasrah i i 

 َُ  Dammah U u 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ي ََ  fathah dan ya ai a dan i 

و  ََ  wathah dan wau au a dan u 
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3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

,ا/ي ََ  fathah dan alif atau ya A a dan garis di atas 

ي َِ  kasrah dan ya I i dan garis di bawah 

و  َُ  dammah dan wau U u dan garis di atas 

4. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah (ة)ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t], 

sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun tranliterasinya 

adalah [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda (  َ ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf  ي 

dengan ber-tasydid (  َ ) diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), 

maka transliterasinya seperti huruf maddah [i]. 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  (لأ)  

aliflam ma’rifah. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

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

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
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dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostof berlaku bagi hamzah 

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

ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari Al-

Qur’an), sunnah,khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 

utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Adapun ta marbutah diakhir kata yang disandarkan kepada Lafz-al-Jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps),dalam  

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 

Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari 
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(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

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

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 

menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 

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

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

Nama : Rahmawati 

NIM : 50900120086 

Judul : Pemenuhan Hak Santri Terhadap Kesejahteraan di Pesantren Darul  

Ihsan Kabupaten Sinjai 
  

 

Skripsi ini berjudul Hak Pemenuhan Hak Santri Terhadap Kesejahteraan di 
Pesantren Darul Ihsan Kabupaten Sinjai dengan permasalahan yang pertama 
Bagaimana Bentuk pemenuhan hak santri terhadap kesejahteraan di pesantren 
Darul Ihsan Kabupaten Sinjai? Kedua Bagaimana hambatan ekonomi sosial dalam 
upaya perlindungan hak santri terhadap kesejahteraan di pesantren Darul Ihsan 
Kabupaten Sinjai? 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan 
dengan mengadakan observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran 
referensi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber 
data sekunder. Teknik pengolahan dan analisis data dengan melalui empat 
tahapan yaitu: tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data 
dan tahap verifikasi dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Bentuk pemenuhan hak santri 
terhadap kesejahteraan di pesantren Darul Ihsan Kabupaten Sinjai meliputi: 
Memenuhi Kebutuhan Pokok Santri, Memenuhi Kebutuhan Pendidikan dan 
Memberikan Bantuan Beasiswa kepada Santri Yatim Piatu. Kemudian 2). 
Hambatan ekonomi sosial dalam upaya perlindungan hak santri terhadap 
kesejahteraan di pesantren Darul Ihsan Kabupaten Sinjai meliputi: Kurangnya 
Tenaga Kerja, Kurangnya Sarana dan Prasarana dan Terkendalanya Biaya Santri. 

Diharapkan para Pembina dapat meningkatkan pemenuhan Hak Santri di 
Pondok Pesantren Darul Ihsan melalui pendidikan yang lebih tinggi agar 
menghasilkan santri-santri yang lebih berkualitas serta memenuhi hak nya 
sebagai santri dalam kebutuhan social ekonominya selama di pesantren dan 
hambatan yang terjadi di Pesantren Darul Ihsan agar lebih bisa diatasi dengan 
baik dalam mengupayakan pemenuhan hak santri terhadap kesejahteraannya di 
Pesantren. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir ini, perhatian pemerintah 

dan publik terhadap kehidupan anak-anak semakin meningkat. Semakin tumbuh 

dan berkembangnya organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang 

perlindungan anak sebagai salah satu bukti masih tingginya tingkat perasaan 

kemanusiaan yang ada di masyarakat. Namun dibalik itu semua ternyata 

semakin tingginya perhatian yang di berikan oleh pemerintah dan masyarakat ini 

tidak berdampak berbanding lurus terhadap penurunan jumlah anak, tingkat 

kekerasan terhadap anak, peburuhan anak di bawah umur dan lain sebagainya. 

Kondisi anak-anak indonesia yang kurang beruntung ini kian hari semakin 

kurang menggembirakan terutama bila dilihat dari sektor ekonomi dan 

pendidikan yang didapatnya. 

Kondisi ini disebabkan karena perhatian yang selama ini di berikan hanya 

sebtas tampilan fisiknya saja. Padahal di balik tampilan fisik itu ada kondisi yang 

memprihatinkan, bahkan kadang-kadang lebih dahsyat. Hal ini disebabkan oleh 

makin rumitnya krisis di Indonesia : krisis ekonomi, hukum, moral, dan berbagai 

krisis lainnya. 

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dalam pemenuhan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, 
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berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan 

diskriminasi. 

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi, 

dipenuhi, dan dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan 

negara. Setiap anak mempunyai hak : (dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara wajar, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (2) identitas diri 

dan status kewarganegaraan. (3) untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, 

dan berekspresi sesuai dengan minat dan bakatnya. (5) mendapat perlindungan 

dari perilaku diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi, maupun seksual, 

penelantaran, ketidak adilan dan perlakuan salah lainnya.1 

Perlindungan adalah usaha yang di lakukan untuk menciptakan kondisi 

yang dimana hak-hak seorang dapat terlindungi dan tidak terhalangi. Di 

Indonesia sendiri sangat menjunjung tinggi kebebasa setiap warga negaranya 

dengan mengakui adanya HAM, agar HAM dapat berjalan dengan baik di 

indonesia maka di bentuklah peraturan UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia. Dengan adanya UU No.39 Tahun 1999 diharapkan agar setiap warga 

negara Indonesia dapat mengetahui kewajiban, haknya dan larangan-larangan. 

 
1 H. Muladi, Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif 

Hukum Dan Masyarakat), PT. Refika. Aditama, Bandung 2005 
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Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk 

menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan 

kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik, 

fisik, mental, dan sosial. Tapi kenyataanya masih banyak hak-hak seseorang yang 

tidak dapat terpenuhi, di sinilah alasan kenapa harus adanya perlindungan HAM 

kepada setiap individu, Terutama anak sebagai masa depan bangsa. Anak adalah 

pihak yang sering kali menjadi korban dari pelanggaran HAM terutama di 

lingkungan sekolah yang dimana tempat bagi anak tersebut menuntut ilmu 

tetapi juga menjadi tempat terjadinya pelanggaran HAM baik secara sadar 

maupun tidak. Yang mengakibatkan kerusakan bagi anak baik secara fisik 

maupun mental, yang menganggu tumbuh kembang anak.2 

Dengan adanya perlindungan HAM ini dapat di harapkan untuk bisa 

melindungi hak-hak setiap warga Negara dan terkhusus terhadap anak, akan 

tetapi yang terjadi saat ini sangat berbeda dengan apa yang di harapkan, karena 

masih banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi dalam masyarakat 

yang sering kali tidak mendapatkan upaya hukum, karena masih banyak 

masyarakat yang tidak mengetahui tentang hak-haknya sendiri sehingga tidak 

menyadari kalau hak-haknya terlanggar, terutama masyarakat menengah3 

 
2 Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi, Cet. Ke -12 (Jakarta Sinar 

Grafik, 2012) H. 70 
3 Indonesia Legal Center Publishin, Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999, (Indonesia 

Legal Center Publishing, Cetakan Kelima Revisi, Mei 2010) H, 19 
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Masalah perlindungan anak sudah menjadi masalah bagi semua institusi 

pendidikan baik itu negri maupun swasta, terutama sekolah yang berbasis 

pesantren yang lebih menekankan ajaran agama dalam pelajaran maupun 

kehidupan sehari- hari, tetapi sering kali masalah sekolah yang berbasis 

pesantren lebih sering terjadi pelanggaran HAM terutama pada anak yang jarang 

di ketahui. 

Membuktikan betapa lemahnya perlindungan HAM terutama terhadap 

anak, sekolah yang di harapkan dapat menuntut si anak dalam pendidikan 

dan pertumbuhannya justru menjadi tempat pelanggaran HAM itu terjadi 

terutama pada sekolah berbasis pesantren yang dimana bukan hanya tempat 

untuk anak pendapat pendidikan tetapi juga tempat mereka tinggal, yang 

bahkan lebih banyak waktu pertumbuhan mereka berada di pesantren yang 

mempengaruhi masa pertumbuhan karakter dan psikologi seorang anak. 

Kenyataan yang ada pada saat ini masih banyak pelanggaran yang terjadi 

di lingkup pendidikan, Baik berupa kekerasan maupun diskriminasi terhadap 

anak yang berakibat terhadap perkembangan fisik dan mental anak dimasa 

depan. Betapa banyaknya anak yang terlantar, putus sekolah, dan mengalami 

berbafai macam kekerasan fisik maupun mental diakibatkan kurang efektifnya 

pelaksanaan UU perlindungan anak. 

Dalam hal ini masyarakat dalam lingkup pendidikan baik itu murid 

maupun guru, sehingga masalah ini amat menarik untuk di kaji agar mengetahui 
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alasan dari 4permasalahan pelanggaran HAM yang terjadi dalam lingkup 

pendidikan dan perlindungan anak baik yang disadari maupun yang tidak di 

sadari dan juga melihat evektifitas UU perlindungan anak dalam mengatasi 

pelanggaran-pelanggaran HAM yang ada dalam lingkup pendidikan baik dari 

segi anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku.4 Berdasarkan hal tersebut 

peneliti mengadakan penelitian mengenai. Pondok pesantren darul ihsan salohe 

berdiri sejak 2002 di atas tanah seluas 2 hektar atas nama Yayasan AL-

Hasaniyyah yang di ambil dari nama orang tua bapak Marzuki Hasan salah 

seorang Qadi (Ulama) di sinjai, ayah dari bapak Marzuki pendiri Pondok 

Pesantren Darul Istiqomah, merupakan ayah dari bapak Mustakim Najamuddin 

Marzuki pendiri Pondok Pesantren Darul Ihsan Sinjai dengan harapan mengikuti 

jejak orang tua. 

Sejak awal berdiri Pondok Pesantren Darul Ihsan, pendiri telah 

meniatkan bahwa Pendidikan di Pondok Pesantren Darul Ihsan tidak memungut 

biaya dari santri. Awal bulan tahun2007berdiri jenjang MI dan Akhir tahun 2007 

berdiri jenjang MTS, dan tahun 2008 Berdiri MA diatas tanah kurang lebih 4,5 

hektar. Berjalan kurang lebih 15 tahun tanpa pungut biaya, pada tahun 2019 

beberapa santri yang berlatar belakang mampu telah diwajibkan subsidi agar 

system dalam pondok dapat tetap berjalan. Adapun santri putri jenjang MTS dan 

 
4 Irma Setyowati Sumitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak (cet. 1: Jakarta: Bumi Aksara, 

1990), h. 19. 
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MA wajib asrama pada tahun 2020. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti 

bermaksud untuk meneliti mengenai Hak Anak Santri terhadap Kesejahteraan 

Keluarga di Pesantren Darul Ihsan Kabupaten Sinjai sebagai sasaran atau objek 

pelaksanaan guna meningkatkan pengetahuan dalam memberikan hak anak 

terhadap santri yang ada di Pesantren Darul Ihsan. Untuk menunjang hal 

tersebut perlu kiranya penjelasan tentang cara-cara yang nantinya akan 

dilakukan yakni meneliti terlebih dahulu kesesuaian Hak Anak Santri terhadap 

Kesejahteraan Keluarga. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah Hak Anak Santri terhadap 

kesejahteraan di Pesantren Darul Ihsan Kabupaten Sinjai. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan pada fokus penelitian diatas, yang menjadi titik fokus 

permasalahan yang dikaji dalam masalah tentang Hak Anak Santri Terhadap 

Kesejahteraan di Pesantren Darul Ihsan Kabupaten Sinjai. Adapun yang menjadi 

fokus pada penelitian ini sebagai berikut: 

a. Hak Santri 

Santri merupakan siswa atau mahasiswa yang di didik dalam pondok 

pesantren dengan memiliki hak yang umum yaitu berhak memperoleh 
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bimbingan, pelayanan dan Pendidikan sesuai dengan ketentuan, santri  berhak 

menggunakan fasilitas pesantren sesuai dengan ketentuan, berhak mengajukan 

izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berhak menyampaikan 

informasi, saran dan masukan kepada pihak pesantren sesuai dengan ketentuan. 

b. Kesejahteraan 

Kesejahteraan adalah kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, 

spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah 

berada pada kondisi yang sejahtera. Sejahtera sendiri merupakan kondisi 

manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat 

dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan 

suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bentuk pemenuhan Hak Santri Terhadap Kesejahteraan di Pesantren 

Darul Ihsan Kabupaten Sinjai. 

2. Hambatan Ekonomi Sosial Dalam Upaya Perlindungan Hak Santri 

Terhadap Kesejahteraan di Pesantren Darul Ihsan Kaabupaten Sinjai. 
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D. Kajian Pustaka 

Adapun referensi yang berkaitan dengan pembahasan mengenai Hak 

Anak Santri Terhadap Kesejahteraan di Pesantren Darul Ihsan Kabupaten Sinjai. 

Peneliti menemukan beberapa referensi yang hampir sama dengan judul 

penelitian dan telah diteliti oleh para peneliti terlebih dahulu.  

Terkait dengan penulisan ini maka peneliti mendapatkan informasi dan 

referensi yang dapat dijadikan rujukan diantaranya; 

1. Eggi Sudjana, dalam bukunya Hak Asasi Manusia dalam prespektif Islam 

mencari universalitas HAM bagi tatanan modernitas yang hakiki. 

Keistimewaan buku: Dalam buku ini membahas mengenai HAM dalam 

prespektif Islamyang membandingkan dengan HAM konsep barat 

dimana membahaskeunggulan dan perbedaan antara HAM barat dan 

HAM Islam dan ingin membawa konsep HAM Islam dalam kehidupan 

modern. Keterbatasan buku: Buku ini hanya membahas HAM prespektif 

Islam secara luas dan tidak membahas HAM dalam lingkup pendidikan 

dan HAM anak.5  Posisi peneliti: buku ini sengat membantu peneliti 

dalam mengetahui perbedaan antara HAM konsep barat dan HAM 

konsep islam. 

 

 
5 Eggi Sudjana, Ham Dalam Perspektif Islam Mencari Universilitas HAM Bagi Tatanan 

Modernitas Yang Hakiki (cet I; Jakarta, Nusantara Medani, 2002), H. I. 
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2. Nurul Qamar, dalam bukunya hak asasi manusia dalam negara hukum 

demokrasi. Keistimewaan buku: Dalam buku ini membahas tentang 

bagaimana HAM dalam suatu negara hukum dan bagaimana bentuk 

peradilan HAM dan perbedaan dari HAM dari sudut pandang Islam, 

pancasila, dan internasional. Keterbatasan buku: Dalam buku ini hanya 

sedikit membahas HAM prespektif islam lebih membahas masalah HAM 

dalam lingkup nasional. Posisi peneliti: dalam buku ini peneliti dapat 

mengetahui HAM dari segi nasional dan internasional, tetapi kurang 

membantu dalam HAM prespektif hukum islam. 

3. Majda El Muhtaj, dalam bukunya dimensi-dimensi HAM mengurai 

hak ekonomi sosial, dan budaya. Keistimewaan buku: Dalam buku ini 

membahas dimensi-dimensi dalam HAM, pengertian HAM nasional dan 

internasional juga membahas mengenai jenis-jeni hak asasi dan juga 

kelompok-kelompok yang sering terkena pelanggaran HAM yang dalam 

hal ini yaitu anak. Keterbatasan buku: dalam buku ini walau pun 

membahas mengenai pelanggaran HAM anak, dan hak pendidikan tetapi 

hanya dalam arti luas, perlindungan HAM yang dibahas dalam buku ini 

hanya pengertian secara luas. Posisi peneliti: Buku ini sangat membantu 

penulis untuk mengetahui seperti apa itu hak pendidikan dan anak 

sebagai korban pelanggaran HAM, tapi buku ini tidak membahas tentang 

perlindungan HAM dalam lingkup pendidikan. 
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Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian yang dikemukakan di atas, 

dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian tersebut secara keseluruhan 

berbeda, baik dari segi persepsi kajian maupun dari segi metodologi. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun Tujuan Penelitian Ini Antara Lain: 
 

1. Untuk mengetahui bentuk hak anak santri dalam lingkup pendidikan di 

pesantren “Darul Ihsan, Kabupaten Sinjai? 

2. Untuk mengetahui apa hambatan pelaksanaan upaya perlindungan hak 

anak santri di pesantren “Darul Ihsan, Kabupaten Sinjai. 

Adapun beberapa kegunaan penelitian, diantaranya sebagai berikut; 

1. Secara Teoritis 
 

a. Bagi Mahasiswa Program Studi Kesejahteraan Sosial Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar, hasil penelitian pun menjadi referensi 

tambahan suatu informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

terhadap mahasiswa mengenai Hak Anak Santri Terhadap 

Kesejahteraan di Pesantren Darul Ihsan, Kabupaten Sinjai. Penelitian 

ini digunakan sebagai bahan referensi untuk melakukan suatu kegiatan 

penelitian dan sejenisnya pada waktu yang akan datang. 

b. Bagi masyarakat umum hasil penelitian tersebut dapat menjadi bahan 

informasi terkait Hak Anak Santri Terhadap Kesejahteraan di Pesantren 

Darul Ihsan, Kabupaten Sinjai. 
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2. Secara Praktis 
 

a. Diharapkan dapat memberikan referensi atau informasi yang 

konstruktif guna dijadikan suatu bahan bagi masyarakat yang terdapat 

diwilayah Kabupaten Sinjai. 

b. Diharapkan pada pesantren Darul Ihsan untuk bisa lebih berperan 

penting dalam Hak Anak Santri Terhadap Kesejahteraan di Pesantren 

Darul Ihsan Kabupaten Sinjai. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum Tentang Hak-hak Santri  

1. Pengertian Anak  

Secara umum anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan 

antara seorang perempuan dengan laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa 

seorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan tetap 

dikatakan anak. Sedangkan secara umum anak yaitu orang yang belum dewasa 

atau masih belum kawin.6 Anak merupakan aset terpenting bagi negara, karena 

anak merupakan benih yang sangat berpengaruh pada sumber daya manusia di 

masa depan. Maka dari itu kepribadian anak pada saat ini akan mencerminkan 

kehidupan bangsa di masa yang akan datang. Kepribadian anak pada saat ini 

akan berbanding lurus dengan kehidupan negara yang akan datang. Apabila 

kepribadian anak buruk untuk saat ini, bisa dikatakan kehidupan negara pada 

masa yang akan datang juga akan menurun. 

Dalam ajaran islam penentuan spesifikasi seorang masih dikatakan 

sebagai anak bisa dilihat dari tanda-tanda yang ada pada diri seseorang. Dalam 

artian seseorang dapat disebut seseorang yang masih anak-anak jika seseorang  

 
6 Soedjono,1982. Narkotika dan Remaja. Bandung : Penerbit Alumni, H. 18. 
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belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana 

diatur dalam hukum islam.7 

Dalam perspektif islam, anak adalah makhluk ciptaan Allah yang suci, 

karena dia baru diturunkan di bumi dari proses yang sedemikian rupa, sehingga 

belum ada dosa yang dia buat. Oleh karenanya dalam pandangan islam anak 

adalah sosok yang sangat mulia. Maka dari itu pemberlakuan sikap terhadap 

anak lebih hati-hati. Anak harus mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan 

kebutuhannya harus terpenuhi karena anak belum bisa melakukannya sendiri 

seperti pemberian nafkah secara lahir maupun batin dengan tujuan agar ketika 

anak sudah beranjak dewasa, dia menjadi sosok berhati mulia seperti berani 

bertanggung jawab dan berani bersosialisasi dengan lingkungan. Anak 

merupakan karunia Allah SWT yang dianugerahkan kepada orang tua, seluruh 

bangsa dan negara yang kelak akan melanjutkan estafet pengelolaan dunia 

serta melanjutkan penyebaran agama islam. Dari pernyataan ini bisa diambil 

poin penting, yaitu setiap anak yangterlahir di dunia wajib diyakini, diakui dan 

dilindungi sebagai wujud amalan dari anugerah yang diterima oleh orang tua, 

seluruh bangsa dan negara. 

2. Hak Anak 

Pemerintah sebagai penyelenggara negara menjamin pemenuhan hak-

hak bagi setiap warga negaranya, tak terkecuali hak-hak yang melekat pada diri 

 
7 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 34. 
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manusia termasuk anak seperti Hak Asasi Manusia (HAM). 

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak 

lahir, sebagai anugerah tuhan. Berdasarkan undang-undang no. 39 tahun 1999, 

pengertian HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 

keberadaan manusia. Pengertian HAM menurut Mukadimah Universal 

Declaration of Human Right (Deklarasi Universal HAM) tahun 1948, menjelaskan 

setiap orang punya hak yang sama untuk memperoleh kebebasan, keadilan dan 

perdamaian dunia. Hak asasi manusia (HAM) bisa juga diartikan sebagai hak 

yang dimiliki setiap manusia di seluruh dunia, tanpa memandang suku, bangsa, 

ras, agama dan status sosial. HAM berkaitan dengan hak umat manusia sejak 

lahir.8 

Dengan adanya aturan yuridis tentang hak anak, maka hak-hak anak akan 

lebih terjamin karena sudah dilindungi oleh hukum. Hingga saat ini ada 

beberapa aturan hukum yang mengatur tentang hak-hak yang dimiliki oleh anak 

dan harus terpenuhi. 

Dalam konvensi hak anak terdapat empat poin utama yang mengenai hak-

hak anak yang harus terpenuhi. Empat poin itu bersifat universal yang nantinya 

akan memiliki cabang berupa hak-hak anak yang lainnya. Poin-poin tersebut 

yaitu:9 

 
8 Syamsuddin AB, Benang-Benang Putih Nilai dan Etika Hak Asasi Manusia Pekerja Sosial, 

(Yogyakarta: Nas Media Pustaka, 2023), h. 11. 
9 Supriyadi W. Eddyono, Pengantar Konvensi Hak Anak (Jakarta: ELSAM,2005), h. 2. 
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a) Non diskriminasi 

b) Terbaik bagi Anak (Best Interest of The Child) 

c) Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (The Rights to 

Life, Survival and Development) 

d) Penghargaan terhadap pendapat anak (Respect for The Views of The Child) 

Maksud dari poin ini adalah pendapat anak harus menjadi 

pertimbangan apalagi hal yang menyangkut akan keberlangsungan kehidupan 

anak selanjutnya. Isi dari prinsip ini yaitu jaminan yang diberikan kepada anak-

anak yang mempunyai pendapat sangat diperbolehkan untuk mengutarakan 

pendapatnya terutama hal yang menyangkut pada anak itu sendiri. Penghargaan 

ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana melatih anak dalam memikirkan masa 

depannya kelak dan melatih jiwa interaktif pada anak. Pendapat itu pasti akan 

dihargai dengan menyesuaikan tingkat umur dan kematangan anak.  

Dalam konveksi anak pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa negara-

negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan dengan tujuan mencapai 

hak ini secara bertahap dan mendasarkan pada kesempatan yang sama. Ini 

menandakan bahwa seluruh anak tanpa terkecuali berhak mendapatkan 

pendidikan demi masadepan anak.10  

 
10 Sri Widoyati Wiranto Soekito, Anak Dan Wanita Dalam Hukum (Jakarta: LP3ES, 1989), 

h. 
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Dalam hukum di Indonesia banyak sekali pembaruan-pembaruan hukum 

mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak. Hal ini dilatarbelakangi oleh 

banyaknya kasus yang terjadi pada anak yang bervariatif setiap waktunya. Dalam 

UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak tertera beberapa hal yang 

menjadi hak anak. Tentu hak-hak tersebut didasari dengan hal-hal yang sekiranya 

menunjang kesejahteraan anak. Adapun hak-hak anak yang harus dipenuhi dalam 

UU. No 4 tahun 1979 yaitu: 

a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan 

b. Hak atas pelayanan 

c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan 

d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup 

e. Hak mendapatkan pertolongan petama 

f. Hak untuk memperoleh asuhan 

g. Hak untuk memperoleh bantuan 

h. Hak diberi pelayanan dan asuhan 

i. Hak untuk memperoleh layanan khusus 

j. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan 

Hak anak merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak. 

Masa depan bangsa ada di tangan anak-anak sehingga hak anak dapat dikatakan 

kebutuhan universal umat manusia. 
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Undang-undang Repoblik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak 

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. 

3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami 

istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan 

anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau ke bawah 

sampai dengan derajat ketiga. 

4. Orang tua adalah ayah dan/ibu kandung, atau ayah dan/ibu tiri, atau ayah 

dan/ibu angkat 

5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyatannya menjalankan 

kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. 

6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara 

wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun soial. 

7. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan 

fisik dan atau mental sehingga menganggu pertumbuhan dan 
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perkembangannya secara wajar. 

8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai 

kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan bakat isstimewa. 

9. Anak angkat adalah anak yang haknya di alihkan dari lingkungan 

kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang 

bertanggung jawab atas perawatan, Pendidikan, dan membesarkan anak 

tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan 

putusan atau penetapan pengadilan. 

10. Anak asuh adalah anak yang di asuh oleh seseorang atau Lembaga, untuk 

diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, Pendidikan, dan 

Kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya mampu 

menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. 

11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, 

memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak 

sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta 

minatnya. 

12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, 

dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan 

negara. 

13. Masyarakat adalah  perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi 

sosial kemasyarakatan. 
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14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi 

profesional dalam bidangnya. 

15. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak 

dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari 

kelompok minoritas, dan terisolasi, anak yang di eksploitasi secara 

ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi 

korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotoprika dan bahan 

adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan,penjualan, perdagangan, 

anak korban kekerasan baik fisik atau mental, anak yang menyandang 

cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. 

16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi 

17. Pemerintah adalah pemerintah yang meliputi pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. 

3. Pengertian Santri  

a. Pengertian Santri 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia santri adalah seseorang yang 

berusaha mendalami agama islam dengan sungguh-sungguh atau serius.11 Kata 

santri itu berasal dari kata “cantrik” yang berarti seseorang yang selalu 

mengikuti guru kemana kemana guru pergi dan menetap. Menurut Zamakhsyari 

 
11 Tim Penyusun, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen 

Pendidikan Nasional, 2008), h. 878. 
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Dhofier perkataan pesantren berasal dari kata santri, dengan dengan awalan pe 

di depan dan akhiran an berarti tempat tinggal para santri. Menurut John E, kata 

santri berasal dari Bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji.12 

Menurut Abdul Qadir Djaelani, menyebutkan bahwa santri adalah siswa 

atau mahasiswa yang di didik di dalam pondok pesantren. Kemudian menurut 

Sindu Galbu, kata santri mempunyai dua pengertian yaitu, pertama, orang yang 

beribadat dengan sungguh-sungguh orang yang shaleh, kedua, orang yang 

mendalami pengajian dalam agama islam dengan berguru ke tempat yang jauh 

seperti pesantren dan lain sebagainya. 

Dari berbagai pandangan tersebut tampaknya kata santri yang di pahami 

pada dewasa ini lebih dekat dengan makna “cantrik”, yang berarti seseorang yang 

belajar agama (islam) dan selalu setia mengikuti guru kemana guru menetap. 

Tanpa keberadaan santri yang mau menetap dan mengikuti sang guru, tidak 

mungkin di bangun pondok atau asrama tempat santri tinggal dan kemudian 

disebut pondok pesantren. 

b. Macam-macam Santri 

Didalam proses belajar mengajar ada dua macam-macam santri yang 

belajar di pesantren yaitu: 

 

 
12 Muhammad Nurul Huda, dkk, “Pelanggaran Santri Terhadap Peraturan Tata Tertib 

Pondok pesantren Tarbiyatut Tholabah Kranji Lamongan”, Jurnal Kajian Moral dan 
Kewarganegaraaan, Vol 2 No. 03 Tahun 2015, (Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial, Universitaas Negeri 
Surabaya, 2015), h. 878 
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a. Santri Mukim 
 

Santri mukim yaitu santri yang menetap dan tinggal bersama kiai dan 

secara aktif menuntut ilmu dari seorang kiai. Ada dua motif seorang santri 

menetap sebagai santri mukim: 

1. Motif menuntut ilmu 

2. Motif menjunjung tinggi terhadap akhlak 

b. Santri Kalong 
 

Santri kalong pada dasarnya adalah santri atau murid yang berasal dari 

sekitar pondok pesantren yang pola belajarnnya tidak tidak dengan jalan 

menetap di dalam pondok pesantren melainkan semata-mata belajar dan    

langsung pulang kerumah.13 

B. Tinjauan Umum Tentang Kesejahteraan 

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa 

telah berada pada kondisi yang sejahtera. Pengertian sejahtera itu sendiri adalah 

kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam 

keadaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut 

memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya. Para ahli 

ekonomi melihat kesejahteraan sebagai indikasi dari pendapatan individu (flow 

 
13 Nurul Jamal, “Transformasi Pendidikan Pesantren Dalam Pembentukan Kepribadian 

Santri, Sekolah Tinggi Agama Isam Nahdzatut Thullab Sampang, Tarbiyatuna”, Jurnal Pendidikan 
Islam, Volume 8, Nomor 2,  (Agustus 2015), h. 81-82 
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of income) dan daya beli (purchashing of power) masyarakat.14 Tingkat 

kesejahteraan seseorang apabila kebutuhannya terpenuhi agar mereka dapat 

mengembangkan kapasitas dirinya sehingga dapat bersosial dengan masyarakat 

sebagaimana mestinya. 

Adapun teori kesejahteraan menjadi tiga bagian yakni: 

a. Classical utilitarian, dimana pendekatan ini menekankan bahwa 

kesenangan atau kepuasan seseorang dapat diukur prinsip bagi individu 

adalah meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraannya. 

Sedangkan bagi masyarakat, peningkatan kesejahteraan kelompoknya 

merupakan prinsip yang dipegang dalam kehidupannya. 

b. Neoclassical welfare theory, dimana fungsi kesejahteraan merupakan 

fungsi dari semua kepuasan individu. 

c. New contraction approach yang mengangkat adanya kebebasan 

maksimum dalam hidup individu atau seseorang. 

Adapun fungsi kesejahteraan sosial tersebut antara lain 
 

a. Fungsi pencegahan (Preventive), Kesejahteraan sosial ditujukan untuk 

memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari 

masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya 

pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu 

 
14 Sriyana, Masalah Sosial Kemiskinan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial (Malang: 

CV. Literasi Nusantara abadi, 2021), h. 158. 
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menciptakan pola-pola baru dalam dalam hubungan sosial serta 

lembaga-lembaga sosial baru. 

b. Fungsi Penyembuhan (Curative), Kesejahteraan sosial ditujukan untuk 

menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan 

sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi 

kembali secara wajar dalam masyarakat. dalam fungsi ini tercakup juga 

fungsi pemulihan (rehabilitasi). 

c. Fungsi Pengembangan (Development), Kesejahteraan sosial berfungsi 

untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam 

proses pembangunan. 

d. Fungsi Penunjang (Supportive), Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan 

untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan 

kesejahteraan sosial yang lain.15 

Konsep Kesejahteraan merupakan Kesejahteraan atau sejahtera dapat 

memiliki empat arti (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Dalam itilah umum, 

sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-

orangnya dalam keadaan Makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam 

ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki 

arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam 

 
15 Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 

12-13. 
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istilah fungsi kesejahteraan social. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial 

menunjuk kejangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini 

adalah iatilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera. Di Amerika Serikat, 

sejahtera menunjuk ke uang yang di bayarkan oleh pemerintah kepada orang 

yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak dapat bekerja, atau yang 

keadaan pendapatannya yang di terima untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak 

berkecukupan. Jumlah yang di bayarkan biasanya jauh di bawah garis 

kemiskinan, dan juga memiliki kondisi kuhusus, seperti bukti sedang mencari 

pekerjaan atau kondisi lain, seperti ketidak mampuan atau kewajiban menjaga 

anak, yang mencegahnya untuk dapat bekerja. Di beberapa kasus penerimaan 

dana bahkan di haruskan bekerja, dan dikenal sebagai workfare. 

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan 

Sosial. Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material,spiritual, 

dan osial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan 

diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan 

kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menujukkan bahwa ada 

warga negara yang belum terpenuhi ha katas kebutuhan dasarnya ecara layak 

karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya masih ada 

warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga 

tidak dapat menjalani kehidupan layak dan bermartabat. 
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C. Hak Anak dalam Perspektif Islam 

Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar mengatakan kepada 

kaum musyrikin yang menetapkan hukum menurut kehendak hawa nafsunya 

bahwa ia akan membacakan wahyu yang akan diturunkan Allah kepadanya. 

Wahyu itu memuat beberapa ketentuan tentang hal-hal yang diharamkan 

kepada mereka. Ketentuan-ketentuan hukum itu datangnya dari Allah, maka 

ketentuan-ketentuan itulah yang harus ditaati, karena Dia sendirilah yang 

berhak menentukan ketentuan hukum dengan perantara wahyu yang 

disampaikan oleh malaikat kepada Rasul- Nya, yang memang diutus untuk 

menyampaikan ketentuan-ketentuan hukum kepada umat manusia 

Namun demikian Allah Swt mengingatkan kepada hambanya untuk selalu 

berbuat baik terhadap mereka di dunia ini dan harus menolak dengan sopan 

suruhan atau ajakan orang tua untuk mempersekutukan Tuhan, sebagaimana 

firman Allah dalam Q.S Al-Kahf : 46 

مَالُ وَ ا
ۡ
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ۡ
ن

ُّ
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ٰ
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ً
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َ
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ً
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َ
 ث

Terjemahannya:  

”Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan- 
amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu 
serta lebih baik untuk menjadi harapan”.16 

 
16 Kementrian Agama Republik Indonesia,  Al- Qur’an dan Terjemahannya, Q.S Al-Kahfi: 

46. 
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Setelah Allah memerintahkan manusia agar bertauhid dan jangan 

mempersekutukan-Nya, maka Allah memerintahkan manusia agar berbuat baik 

terhadap kedua orang tua. Urutan ini jelas menerangkan bagaimana pentingnya 

berbuat baik terhadap kedua orangtua, meskipun mereka salah atau menyuruh 

anaknya mempersekutukan Tuhan, namun si anak tetap harus berbuat baik 

terhadap mereka di dunia ini dan harus menolak dengan sopan suruhan atau 

ajakan orangtua untuk mempersekutukan Tuhan, sebagaimana firman Allah: 

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu 

yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau 

menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. 

Pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah akan memberi rezeki kepada orang 

tua yang membelanjai anaknya, dan kata berarti bahwa Allah akan memberi 

rezeki kepada mereka (anak-anakmu). Sedangkan dalam Surah al-Isra', Allah 

menjelaskan pada ayat artinya "Kami akan memberi rezeki kepada mereka (anak-

anak)" dan kata artinya "Allah akan memberi rezeki kepadamu (orang tua). 

Islam memandang anak sebagai karunia yang mahal hargannya yang 

berstatus suci. Karunia yang mahal ini sebagai Amanah yang harus di jaga dan 

dilindungi oleh orang tua khususnya, karena anak sebagai aset orang tua dan 

asset bangsa. Islam telah memberikan perhatian yang besar 

terhadapperlindungan anak- anak. Perlindungan dalam Islam meliputi fisik, 

psikis, intelektual, moral, ekonomi dan lainnya. Hal ini dijabarkan dalam bentuk 
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memenuhi semua hak-haknya, menjamin kebutuhan sandang dan pangannya, 

menjaga nama baik dan martabatnya, menjaga kesehatannya, memilihkan teman 

bergaul yang baik, menghindarkan dari kekerasan dan lain-lain. 

Hak anak juga sangat dipentingkan terlebih anak sebagai aset orang tua 

dan asset bangsa. Islam telah memberikan perhatian yang besar terhadap 

perlindungan dan hak anak sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Luqman: 

13 

رْكٌَ لَظُلْمٌ  عَظِيْمٌ   وَاِذٌْ قاَلٌَ لقُْمٰنٌُ لِبْنهٌِ  وَهُوٌَ يَعِظُهٌ  يٰبنَُيٌ  لٌَ تشُْرِكٌْ باِلّلِهٌ اِنٌ  الش ِ

Terjemahannya:  

“Dan ingatlah Ketika Lukman berkata kepada anaknya, di waktu iya 
memberi pelajaran kepadanya: hai anakku janganlah kamu 
mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 
adalah benar-benar kelaliman yang besar”. 17 
 
Pada ayat ini dijelaskan bahwa yang membicarakan tentang hak anak 

untuk mendapatkan tarbiyah (Pembinaan dan Pendidikan) juga ayat-ayat yang 

mengisyaratkan hal itu, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al- Luqman : 

13 diatas yang dimana dia membina, mendidik dan mengajarkan kepada 

anaknya untuk tidak mempersekutukan (Allah) dan menjadi Amanah yang harus 

dilaksanakan. 

 

 
17 Kementrian Agama Republik Indonesia,  Al- Qur’an dan Terjemahannya, Q.S Lukman: 

13. 
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Hak anak dalam persspektif islam anak memiliki kedudukan atau fungsi 

yang sangat penting, baik untuk orang tuanya sendiri, masyarakat maupun 

bangsa secara keseluruhan. Anak merupakan titipan Allah yang kelak akan hidup 

mandiri dan lepas dari orang tuanya. Karena ia harus dibekali dengan keimanan 

yang kuat serta diberikan hak-haknya dalam menjalani kehidupan. Karena itu 

islam sangat menjunjung tinggi hak-hak anak, sejak anak dalam Rahim seorang 

ibu. Bahkan lebih jauh dari itu, yaitu sebelum pasangan suami istri bertemu. 

Karenannya islam pun menganjurkan Wanita untuk memilih suami yang 

menjunjung tinggi agamanya, begitupula laki-laki jangan tergoda dengan 

penampilan fisik semata tetapi jauh lebih penting dari itu adalah agar memilih 

istri yang menjunjung tinggi agamanya.  
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati.18 Dalam penelitian ini juga bersifat deskriptif yang bertujuan untuk 

menggambarkan dengan aktual bagaimana kondisi yang ada dilapangan, yaitu 

Pesantren Darul Ihsan Kabupaten Sinjai. 

2. Lokasi Penelitian  

Berdasarkan judul penelitian di atas yaitu “Hak Anak Santri Terhadap 

Kesejahteraan di Pesantren Darul Ihsan Kabupaten Sinjai”, maka penelitian ini 

berlokasi di Kabupaten Sinjai. Calon peneliti memilih Kabupaten Sinjai karena 

lokasi tersebut muda dijangkau. 

3. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan mulai dari bulan April sampai dengan 

bulan mei tetapi penelitian tidak dilaksanakan secara berturut-turut. 

 

 
18 Lexy J. Moeleog, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya,2006), h. 42 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kesejahteraan sosial dalam menjelaskan perspektif untuk membahas objek 

penelitian, pendekatan kesejahteraan sosial terdiri dari filantropi sosial, 

administrasi sosial dan pembangunan sosial. Filantropi yang sifatnya carity atau 

awal merupakan pendekatan yang pertama sebelum berkembang pada 

pendekatan yang lainnya. Setelah adanya filantropi sosial, mucul pendekatan 

kedua yaitu pekerjaan sosial yang lebih fokus pada penanganan masalah sosial. 

Administrasi soasial yang lebih dikenal dengan pemberian program atau 

pelayanan sosial dari pemerintah untuk masyarakatnya. Yang terakhir adalah 

pembangunan sosial yang erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi, 

pembangunan sosial disini harus terencana karena bertujuan untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat.  

C. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data 

primer dan sumber data sekunder. 

1. Sumber Data Primer 
 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh penulis dilapangan, 

cara mengumpulkan data primer yaitu dengan melakukan observasi dan 

wawancara dengan informan yang telah penulis tetapkan. 
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2. Sumber Data Sekunder 
 

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan untuk melengkapi data 

primer yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, dokumentasi, dan 

dokumen lain yang berkaitan dalam permasalahan yang diteliti. 

D. Metode Pengumpulan Data 

 
Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan 

data yang diinginkan. Adapun Teknik pengumpulan data yang dipergunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 
 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

gejala, fenomena, atau objek yang diteliti.19 Observasi dilakukan peneliti sebagai 

salah satu metode pengumpulan data dengan tujuan untuk mengetahui lebih 

pasti Hak Anak Santri Terhadap Kesejahteraan. Hal ini dilakukan dengan 

mengamati secara langsung aktivitas, Tindakan santri dipesantren dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan. 

2. Wawancara 
 

Wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan data untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara merupakan hal yang 

 
19 Herein Puspita dan Tin Herawati, Metode Penelitian Keluarga, (Bogor: PT Penerbit IPB 

Press,2013), h. 172 
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dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari beberapa narasumber 

yang terpercaya, mendalam, dan didapat langsung dari sumbernya. Pada 

penelitian kualitatif metode wawancara dilakukan adalah wawancara secara 

mendalam. Dengan dilakukan wawancara secara mendalam atau wawancara 

intensif untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Wawancara mendalam 

adalah suatu bentuk untuk mengumpulkan data atau informasi dengan cara 

langsung atau bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data yang 

lengkap dan mendalam serta dilakukan dengan berulang-ulang secara insentif.20 

3. Dokumentasi 
 

Menurut Sugiyono, “dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang”.21 Dokumentasi digunakan agar peneliti 

memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi dimaksudkan 

untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara. Oleh karena itu, 

dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan membuat catatan-

catatan penting yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dari informan 

untuk mendukung kelengkapan data yang diperoleh seperti foto-foto, catatan 

hasil wawancara dan hasil rekaman dilapangan. 

 

 
20 Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 100 
21 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 82 
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E. Teknik Penentuan Informan 

Strategi penetapan saksi adalah dengan menggunakan prosedur 

pengujian purposif yang mempertimbangkan metode pemilihan sumber 

informasi dan mengharapkan saksi terpilih mempunyai data yang di butuhkan. 

Metode ini juga disebut sebagai metode pemilihan informan berdasarkan 

beberapa factor, seperti memahami atau tidaknya informan terhadap kebutuhan 

penelitian dan dapat memidahkan peneliti dalam mencari informasi tentang 

Bahasa yang di teliti. 

Berikut informan dalam peneliti ini antara lain : 

a. Pendiri Pondok (1 orang) 

b. Pembina Pondok (2 orang) 

c. Santri (3 orang) 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjannya lebih muda dan hasilnya 

lebih baik sehingga lebih mudah diolah.22 Salah satu faktor pendukung yang 

menunjang keberhasilan dalam sebuah penelitian kualitatif adalah instrumen 

atau alat yang digunakan dalam mengumpulkan data agar kegiatan tersebut 

menjadi lebih tersistematis dan mudah mencari data yang akurat. Olehnya itu, 

 
22 Suharmin Arikunto, Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rieka Cipta, 

2010), h. 136 
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instrumen yang digunakan dalam penelitian lapangan ini meliputi; penulis 

sendiri, pedoman wawancara (daftar pertanyaan), kamera, alat perekam, pulpen 

dan buku catatan. 

F. Teknik Pengelolaan dan Analisa Data 

 
Apabila pengumpulan data telah dilakukan, maka data yang telah 

dikumpulkan harus diolah dan dianalisis. Editing merupakan hal yang pertama 

harus dilakukan dalam penelolaan data , hal ini dilakukan untuk mengecek 

apakah data yang terkumpul telah Proses analisis data dimulai dengan menelaah 

data dari berbagai sumber berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, 

dengan menggunakan metode kualitatif dalam pegelolaan data. Sehingga dalam 

pengelolaan data peneliti menggunakan analisis sebagai berikut: 

 

1. Reduksi Data (Data of Reduction) 
 

Penarikan data merupakan pemilihan hal-hal pokok, pemusatan 

perhatian untuk menyederhanakan, meggolongkan serta membuang data yang 

tidak diperlukan yang bersumber dari catatan tertulis di lapangan.23 Reduksi ini 

diharapkan untuk menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan serta 

mempermudah peneliti dalam mengambil kesimpulan akhir. 

2. Penyajian Data (Display Data) 
 

 
23 Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif dan R/D, (Cet. IV; Bandung: Alfabeta,2008), h. 

247 
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Saat menyajikan data ini, peneliti mendeskripsikan setiap masalah dalam 

pembahasan penelitian dengan membuat gambaran umum kemudian 

menjelaskan sapaan verbal yang lebih spesifik. 

3. Penarikan Kesimpulan (Verification) 
 

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Setiap kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat 

sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Setelah pengumpulan data, penulis 

mulai mencari arti penjelasan kesimpulan kemudian diverifikasi selama 

penelitian berlangsung dengan cara memikirkan ulang dan meninjau Kembali.24 

 

 
24 Syamsuddin AB, Dasar-Dasar Teori Metodologi Penelitian Sosial, (Ponorogo: Wade 

Group, 2017), h. 111-112 



 
 

36 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis dan Administratif 

Secara geografis, wilayah Kabupaten Sinjai terletak di bagian timur 

Provinsi Sulawesi Selatan, dengan potensi sumber daya alam yang cukup 

menjanjikan untuk dikembangkan, disamping memiliki luas wilayah yang relative 

luas. Kabupaten Sinjai secara astronomis terletak 50 2’ 56” – 50 21’ 16” Lintang 

Selatan (LS) dan antara 1190 56’ 30” – 1200 25’ 33” Bujur timur (BT), dengan luas 

wilayah sekitar 87.011 Ha, yang berada di pantai Timur Bagian Selatan Provinsi 

Sulawesi Selatan dengan Batas-batas sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone; 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone; 

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba; dan 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa. 

Secara Administrasi Kabupaten Sinjai terdiri dari 9 (sembilan) kecematan, 

dan sebanyak 80 (delapan puluh) desa/kelurahan. Kabupaten ssinjai terletak 

arah timur dari Kota Makassar dengan jarak 233 Km dari Kota Makassar, Ibukota 

Provinsi Sulawesi Selatan. 
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Dalam tinjauan pembagian daerah administratif, wilayah Kabupaten Sinjai 

terdiri atas Sembilan kecematan yakni Kecematan Sinjai Barat, Kecematan Sinjai 

Borong, Kecematan Sinjai Selatan, Kecematan Tellu Limpoe, Kecematan Sinjai 

Timur, Kecematan Sinjai Tengah, Kecematan Sinjai Utara, Bulupoddo, dan Pulau 

Sembilan. Untuk lebih jelasnya pembagian daerah administrative wilayah 

Kabupaten Sinjai beserta luasnya dapat dilihat pada table 1 berikut;  

Tabel 4.1: Luas Wilayah dan Persentase terhadap Luas Wilayah Menurut 

Kecematan di Kabupaten Sinjai 

 

Kode 

Wilayah 

 
Kecamatan 

Luas 

(km2) 

Persentase terhadap 

Luas Kabupaten 

Sinjai 

1 Sinjai Barat 13,553 
100,00 

2 Sinjai Borong 6,697 
100,00 

3 Sinjai Sealatan 13,199 
100,00 

4 Tellu Limpoe 14,730 
100,00 

5 Sinjai Timur 7,188 
100,00 

6 Sinjai Tengah 12,970 
100,00 

7 Sinjai Utara 2,957 
100,00 

8 Bulupoddo 9,947 
100,00 

9 Pulau sembilan 7,55 
100,00 

Total 836,221 
100,00 

Sumber: Kabupaten Sinjai dalam Angka 2020 

Berdasarkan Tabel dan diagram di atas, bahwa Tellu Limpoe merupakan 

Kecematan terluas di Kabupaten Sinjai yaitu14,730 km2 dari luas Kabupaten 
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Sinjai. Sedangkan Pulau Sembilan termasuk kecematan yang memiliki luas 

wilayah terendah yaitu 755 km2 dari luas keseluruhan Kabupaten Sinjai. 

2. Penggunaan Lahan 

Sumber daya lahan di Kabupaten Sinjai terbagi atas kegiatan perkotaan, 

perdesaan, kegiatan pertanian/ perkebunan dan pariwisata. Untuk kegiatan 

perkotaan di Kabupaten Sinjai merupakan pusat-pusat kegiatan yang memberi 

pengaruh sangat besar pada kegiatan-kegiatan lain di sepanjang jalur utama. 

Kegiatan perkotaan di Kabupaten sinjai ini hanya terdiri dari Pusat Kegiatan Lokal 

di Sinjai Utara, kegiatan perdesaan di sepanjang jalur utama pada Kabupaten 

Sinjai ini adalah pusat-pusat permukiman lainnya yang masih mencirikan sebuah 

masyarakat perdesaan. Kegiatan pertanian/perkebunan hamper menempati 

Sebagian besar lahan yang ada di jalur utama di luar kegiatan sepanjang 

perkotaan dan perdesaan. Kegiatan pertanian berupa persawahan yang terdapat 

hamper di seluruh wilayah kecematan di Kabupaten Sinjai Tengah, Sinjai Selatan 

dan Tellu Limpoe. Adapun penggunaan lahan di Kabupaten Sinjai yaitu sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.2 : Penggunaan Lahan Kabupaten Sinjai Tahun 2020 

NO PENGGUNAAN LAHAN LUAS (HA) PERSENTASE (%) 

1 Pertanian Kering Campuran 64.933 77,69 

2 Savana 167 0,23 

3 Semak/Belukar 1.939 2,33 

4 Sawah 13.369 12,72 

5 Permukiman 166 0,20 

6 Tambak 835 0,39 

7 Hutan Sekunder 5.189 6,21 

8 Hutan Tanaman 137 0,16 

9 Hutan Mangrove 56 0,06 

10 Lahan Kosong 7 0,01 

JUMLAH 87.011 100,00 

Sumber : Citra Satelit tahun 2020 

Tabel 4.3 : Rencana Pola Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2020 

No Rencana pola ruang 
Luas (ha) 

1 
Hutan Lindung 10260 

2 
Hutan Produksi Terbatas 7259 

3 Kawasan Peruntukan Perikanan 782 

4 
Kawasan Peruntukan Perkebunan 7233 
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5 
Kawasan Peruntukan Permukiman 3628 

6 
Kawasan Peruntukan Pertanian 52220 

7 
Kepulauan Sembilan 201 

8 Sempadan Pantai 235 

9 
Sempadan Sungai 3751 

10 
Taman Hutan Raya 773 

Jumlah 
87.011 

 

3. Kependudukan 

Perkembangan atau pertumbuhan penduduk merupakan indeks 

perbandingan jumlah penduduk pada suatu tahun terhadap jumlah penduduk 

pada tahun sebelumnya. Perkembangan jumlah penduduk dalam suatu wilayah 

dipengaruhi oleh factor kelahiran dan kematian (pertambahan alami), selain itu 

juga dipengaruhi adanya factor migrasi penduduk yaitu perpindahan keluar dan 

masuk. Pada dasarnya tingkat pertumbuhan jumlah penduduk, dapat digunakan 

untuk mengasumsikan prediksi/perkiraan jumlah penduduk dimasa yang akan 

dating. 

Kabupaten Sinjai merupakan salah satu kota diwilayah Sulawesi Selatan 

yang terus berusaha meningkatkan sumber daya manusianya. Dengan sumber 

daya manusia yang handal, Tangguh, dan siap pakai diharapkan dapat memberi 
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sumbangsi penting terhadap sukses tidaknya penyelenggaraan pemerintahan, 

pembambungan daerah dan kemasyarakatan. Dari jimlah keseluruhan penduduk 

yang ada di Kabupaten Sinjai pada tahun 2020 yaitu 307,110 jiwa. Berikut 

merupakan jumlah kepadatan penduduk yang ada di Kabupaten Sinjai. 

Tabel 4.4 : Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Sinjai Tahun 

2020 

 
No 

 
Kecamatan 

Jumlah 

Penduduk 

(Jiwa) 

Luas Wilayah 

(Km2) 

Kepadatan 

Penduduk 

(Jiwa/Km2) 

1 Sinjai Barat 30.833 13,553 2,274 

2 Sinjai Borong 21.328 6,697 3,184 

3 Sinjai Selatan 49.713 13,199 3,766 

4 Tellu Limpoe 42.208 14,730 2,865 

5 Sinjai Timur 38.848 7,188 5,40 

6 Sinjai Tengah 34.857 12,970 2,687 

7 Sinjai Utara 58.351 2,957 19,733 

8 Bulupoddo 21.041 9,947 2,11 

9 Pulau Sembilan 9.931 7,55 1,31 

Total 307.110 81,976 55,119 

Sumber : Sinjai dalam Angka 2020 

Berdasarkan table 4.4 di atas dijelaskan bahwa Kecematan Sinjai Utara 

dengan luas daerah 2.957km2memiliki jumlah penduduk paling banyak 

yaitusebanyak 58.351 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 19,733 

jiwa/km2. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit berada pada Pulau 

Sembilan yaitu 9.931 jiwa dengan luas wilayahnya 7,55 km2 sehingga kepadatan 
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penduduknya mencapai 1,31 jiwa/km2. 

PROFIL LEMBAGA 

a. Identitas Pondok Pesantren 

NO Ketua Yayasan : Ahmad Mumtazar 

1 Pimpinan Pondok : Ust. Abdul Al-Ghifari 

2 Nama Madrasah : Darul Ihsan Salohe 

3 NSP : 69788112 

4 Alamat : 
Jalan Pangesoreng, Desa Salohe, 

Kec, Sinjai timu, Kab Sinjai 

5 Status : Terdaftar 

6 NPWP : 02.603.614.5-805.000 

7 Kode Pos : 92671 

8 Nomor SK Pendirian : - 

9 Tanggal SK Pendirian  : - 

10 Tanggal SK Akreditasi : - 

11 Status Tanah : 
Milik Yayasan Al-Hasaniyyah 

12 Luas Tanah : 10.000 m2 

13 Jumlah Santri : a. Putra : 84 Orang 

 b. Putri : 60 Orang  

b. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Darul Ihsan Salohe 

Pondok pesantren darul ihsan berdiri sejak 2002 di atas tanah seluas 2 

hektar atas nama Yayasan  Al-Hasaniyyah yang di ambil dari nama orang tua 

bapak Marzuki Hasan salah seorang Qadi (Ulama) di Sinjai, ayah dari bapak 

Marzuki pendiri Pondok Pesantren Darul Istiqomah, merupakan ayah dari bapak  
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Mustakim Najamuddin Marzuki pendiri Pondok Pesantren Darul Ihsan Sinjai 

dengan harapan mengikuti jejak orangtua.  

Sejak awal berdiri Pondok Pesantren Darul Ihsan, pendiri telah meniatkan 

bahwa Pendidikan di Pondok Pesantren Darul Ihsan tidak memungut biaya dari 

santri. Awal bulan tahun 2007 berdiri jenjang MI dan Akhir tahun 2007 berdiri 

jenjang MTS, dan tahun 2008 berdiri MA diatas tanah kurang lebih 4,5 hektar. 

Berjalan kurang lebih 15 tahun tanpa pungut biaya, pada tahun 2019 beberapa 

santri yang berlatar belakang mampu telah diwajibkan subsidi agar sistem dalam 

pondok dapat tetap berjalan. Adapun santri putri jenjang MTS dan MA wajib 

asrama pada tahun 2020. 

Pondok Pesantren Darul Ihsan Sinjai memiliki 5 sintesa yaitu: 

a. Pondok Pesantren Gontor (Dengan Organisasinya) 

b. Pondok Pesantren Darul Huffadz Tuju-Tuju (Dalam Hafalannya) 

c. Pondok Pesantren Hidayatullah (Dalam Manejemennya) 

d. Pondok Pesantren Istiqomah ( Dengan Kemasyarakatannya) 

e. Pondok Pesantren Wahdah Islamiyah (Dalam Tarbiyahnya). 

  Alamat lengkap. 

Jalan : Jalan poros sinjai-bulukumba 

Desa/ Kelurahan : Salohe  

Kecamatan : Sinjai timur 

Kabupaten : Sinjai  

Provinsi : Sulawesi Selatan 
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No Telepon/ HP : 082196174155 

Nama Pendiri : H. MUSTAKIM NM 

Nama Pimpinan : ABDUL AL-GIFARI 

Tahun Berdiri Ponpes : 2002 

 

c. Visi dan Misi Pondok Pesantren 

b. Visi Pesantren 

Menjadi Lembaga Pendidikan pencetak kader-kader Rabbani dan 

bertaqwa lahir batin giat dalam beribadah, cerdas dalam berfikir, mandiri dan 

kreatif. 

c. Misi Pesantren 

2) Mencetak generasi penghafal al-quran. 

3) Membentuk generasi yang beriman dan bertaqwa. 

4) Menjadikan santri yang berprestasi dalam bidang akademik dan non 

akademik. 

5) Menanamkan pada santri jiwa bekerja keras, cerdas, tangkas, tuntas, 

ramah, berkualitas, toleransi dalam peradaban dan ahli piker yang 

berzikir. 

6) Mencetak generasi yang beraqidah Shalafussaleh dan berakhlakul 

karimah. 
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d. Tujuan  

Untuk mengarahkan masyarakat dan generasi Islam untuk Istiqomah 

(konsisten) terhadap ajaran Islam yang benar (sesuai dengan Al-Qur’an dan 

Hadits yang shahih. 

e. Kondisi Pondok Pesantren 

1) Susunan Pengurus Pesantren Darul Ihsan salohe 

NO NAMA KETERANGAN 

1 Mustakim NM Pendiri Pondok 

2 Ahmad Mumtazar Ketua Yayasan 

3 Abdul Al-Gifari Pimpinan  pondok 

4 Misbahul Jannah Bendahara pondok 

5 Afifah Thahirah Sekertaris pondok 

6 KH. Najamuddin NM Penasehat 

7 Faisal.,S,Sos. Koordinator Tahfidz putra 

8 Haris Koordinator Bahasa putra 

9 Mirdab Koordinator Pendidikan putra 

10 Afif Abdurrahman Koordinator Keamanan putra 

11 Imam Al-Ghazali Koordinator Eksrakulikuler putra 

12 Nur Azmy .,S,Pd. Koordinator Keamanan putri 

13 Dian Resky,.S,Pd Koordinator Pendidikan putri 

14 Ramlah Arraihanah.,S,Sos. Koordinator Bahasa putri 

15 Shajrah Koordinator Ekstrakulikuler Putri 

16 Mutmainnah Koordinator Tahfidz putri 

 

 

 



46 
 

 

2) Sarana dan prasarana 

NO SARANA DAN PRASARANA 

1 Mushollah 

2 Asrama Putra dan Putri 

3 Ruang Kelas 

4 Perpustakaan 

5 Rumah Pimpinan 

6 Rumah Ustadz/Ustadzah 

7 Dapur Umum 

8 Gazebo 

9 WC Umum 

10 Ruang Komputer 

11 Koperasi santri 

12 Lapangan Olahraga 

13 Kantor Madrasah 

14 Kantor Putri 

15 Ternak Ikan 

16 Ternak Ayam 

17 Tempat Parkir 

18 CCTV 
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f. Kondisi Objektif Santri 

a. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul Ihsan salohe 

Jenis Kelamin 
Kelas 

Jumlah 
VII VIII IX 

Laki-laki 18 13 30 61 

Perempuan  9 15 19 43 

Total  27 28 49 104 

b. Madrasah Aliyah (MA) Darul Ihsan salohe 

Jenis Kelamin 
Kelas 

Jumlah 
X XI XII 

Laki-laki 7 7 9 23 

Perempuan  6 3 8 17 

Total  13 10 17 40 

 

B. Bentuk Pemenuhan Hak Santri Terhadap Kesejahteraan di Peantren 

Darul Ihsan Kabupaten Sinjai 

Bentuk pemenuhan Hak santri terhadap kesejahteraan melalui pesantren 

Darul Ihsan ini, Adalah memenuhi kebutuhan pokok santri, memenuhi kebutuhan 

pendidikan santri dan memberikan bantuan beasiswa kepada santri yatim piatu. 

1. Memenuhi Kebutuhan Pokok Santri 

Pemenuhan kebutuhan pokok santri merupakan pemenuhan kebutuhan 

untuk terus bertahan hidup, kebutuhan untuk dicintai dan mencintai, kebutuhan 

untuk selalu dihargai dan lain lain. Hal semacam ini yang diperlukan oleh santri 

supaya keadaan fisik dan jiwa mereka bisa terus stabil sehingga dapat 
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mengembangkan dirinya sesuai dengan pembinaan-pembinaan yang 

diprogramkan oleh pondok pesantren. 

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan dari H. Mustakim NM, 

Selaku pendiri pondok Peantren Darul Ihsan Bahwa :  

“Selama berdirinya Pesantren Darul Ihsan kami sendiri selalu 
mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan pokok para santri kami di 
pondok Pesantren ini seperti memenuhi kebutuhan dalam hal makanan 
yang dimana penyedian komsumsi di pondok pesantren ini dipenuhi 
dengan 3 kali makan dalam sehari yaitu pagi, siang dan malam, tidak Cuma 
itu juga kami selalu mengupayakan untuk tidak kekurangan bahan pokok 
seperti makanan yang ingin di konsumsi para santri,kami selalu 
menyediakan stok bahan pokok bagi santri seperti beras, sayuran,ikan dan 
lain-lain, yang dimana sebagain besar dari bahan pokok tersebut ada yang 
kami tanam sendiri di sekitar lahan pondok pesantren seperti sayuran dan 
cabai. Adapun bahan pokok santri seperti beras kami beli di pasar dan ada 
juga sumbangan dari masyarakat setempat”.25 

 
Dari ungkapan Informan di atas dapat disimpulkan bahwa pemenuhan 

kebutuhan pokok santri di Pesantren Darul Ihsan ini sangatlah terpenuhi karena 

pendiri Pondok Pesantren selalu mengupayakan terpenuhinya penyediaan bahan 

baku komsumsi agar keadaan fisik para santri bisa terus stabil.  

Seperti yang di ungkapkan informan Fauzia selaku Pembina pondok 

pesantren bahwa: 

“Saya selaku Pembina di Pondok Pesantren Darul Ihsan ini sangat 
berupaya semaksimal mungkin agar para santri di pondok ini tidak 
kekurangan sedikitpun kebutuhan pokoknya seperti makanan, minuman 
dan lain-lain, bahkan kami selalu memenuhi kebutuhannya dengan 

 
25 H. Mustakim NM, Pendiri Pondok Pesantren Darul Ihsan, Wawancara, di Pesantren 

Darul Ihsan, (01 Mei 2024). 
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memberikan gizi yang seimbang agar kesehatan fisiknya selalu stabil.”26 
 

Berdasarkan ungkapan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pemenuhan kebutuhan pokok di Pesantren Darul Ihsan ini sangat di prioritaskan 

demi menaga kesimbangan gizi para santri untuk tetap stabil selama para santri 

mondok di pesantren tersebut. 

2. Memenuhi Kebutuhan Pendidikan 

Pemenuhan kebutuhan pendidikan santri merupakan salah satu bagian 

dari tugas pesantren yang di mana dengan pendidikan yang lebih tinggi 

diharapkan akan menghasilkan santri-santri yang lebih berkualitas, pendidikan 

dalam pesantren merupakan suatu kebutuhan primer bagi setiap santri karena 

pendidikan sangat berperan penting dalam pembentukan baik atau buruknya 

santri dalam pesantren maupun di luar pesantren.  

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan dari H. Mustakim NM, 

Selaku pendiri pondok Peantren Darul Ihsan Bahwa :  

“Salah satu bentuk pemenuhan hak santri di Pesantren Darul Ihsan ini 
adalah pemenuhan pendidikan karena merupakan bagian dari visi dan 
misi pesantren agar dapat membentuk pola fikir santri yang lebih 
berkualitas, kami juga sangat memprioritaskan pendidikan di Pesantren 
Darul Ihsan ini supaya para santri di pesantren tersebut dapat menjaga 
lisannya dengan sebaik mungkin, baik itu di dalam pesantren maupun di 
luar pesantren”.27 

 

 
26 Fauzia (25 Tahun), Pembina Pondok Pesantren Darul Ihsan, Wawancara, di Pesantren 

Darul Ihsan, (30 April 2024).  
27 H. Mustakim NM ( ), Pendiri Pondok Pesantren Darul Ihsan, Wawancara, di Pesantren 

Darul Ihsan, (01 Mei 2024). 
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Dari ungkapan Informan di atas dapat disimpulkan bahwa pemenuhan 

kebutuhan pendidikan di Pesantren Darul Ihsan ini sangat di prioritaskan untuk 

membentuk pola fikir santri yang jauh berkualitas untuk menjadikan para santri 

berkepribadian baik. Seperti yang di ungkapkan informan Ustadzah Mutmainnah, 

selaku Pembina pondok pesantren bahwa: 

“Para santri di Pondok Pesantren Darul Ihsan yang paling kami utamakan 
ialah pendidikan, kami sangat memprioritaskan pendidikan supaya para 
santri dapat berkepribadian yang sopan dan santun baik itu sesama para 
santri di pesantren maupun orang-orang yang ada disekitarnya, sebab 
pendidikan merupakan hal yang utama di pesantren ini agar dapat 
melahirkan santri-santri yang berkualitas”.28 

 
Dari ungkapan Informan di atas dapat disimpulkan bahwa pemenuhan 

kebutuhan pendidikan di Pesantren Darul Ihsan ini sangatlah terprioritaskan 

agar dapat membentuk para santri yang berkepribadian yang sangat baik, sopan 

dan santun sesama para santri bahkan orang-orang yang ada disekitarnya. 

3. Memberikan Bantuan Beasiswa Kepada Santri Yatim Piatu 

Bantuan beasiswa kepada santri yatim piatu merupakan salah satu 

program dari pesantren Darul Ihsan yaitu pemberian beasiswa kepada santri 

yang tidak memiliki orang tua. Seperti yang di ungkapkan informan Fauzia selaku 

Pembina pondok pesantren bahwa: 

“Adapun program bantuan beasiswa yang kami berikan kepada para santri 
yang membutuhkan terkhususnya kepada santri yang sudah tidak 
memiliki orang tua atau yatim piatu yaitu bantuan beasiswa kepada santri 
yatim piatu yang dimana program ini di adakan untuk membantu santri 

 
28 Ustadzah Mutmainnah ( 27 Tahun), Pembina PeSantren Darul Ihsan, Wawancara, di 

Pesantren Darul Ihsan, (30 April 2024). 
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agar santri tersebut masih bisa merasakan bagaimana pendidikan.yang 
dimana beasiswa yang di dapat yaitu di gratiskan mulai dari uang 
pendaftaran sampai uang bulanan yang dimana beasiswa tersebut 
diberikan langsung oleh pendiri pondok pesantren dengan syarat memiliki 
surat rekomendasi kurang mampu dari pihak desa dan siap mengabdi di 
pondok pesantren Darul Ihsan selama 1 tahun.”29 
 

Dari ungkapan Informan di atas dapat disimpulkan bahwa memberikan 

bantuan kepada santri yatim piatu dapat membantu meringankan beban santri 

yang sudah tidak mempunyai orang tua lagi, dalam hal ini lebih membantu untuk 

tetap melanjutkan pendidikan santri tersebut.  

Seperti yang di ungkapkan informan Siti selaku santri di Pondok Pesantren 

Darul Ihsan bahwa: 

 
“Saya sangat terbantu dengan adanya program beasiswa yatim piatu ini 
dari Pesantren Darul Ihsan mengingat dimana saya sudah tidak memiliki 
orang tua, namun tetap bisa mengejar pendidikan melalui program 
beasiswa yatim piatu ini dari pesantren tersebut, dari program ini saya 
tetap bisa melanutkan pendidikan saya di pesantren tersebut”.30 
 
Dari ungkapan Informan di atas dapat disimpulkan bahwa memberikan 

bantuan kepada santri yatim piatu dapat meringankan pendidikan santri di 

Pesantren Darul Ihsan ini, dimana santri tersebut sangat terbantu dengan 

adanyanya program bantuan beasiswa dari pesantren, santri tersebut juga sangat 

berterima kasih kepada pendiri dan para Pembina di pesantren atas bantuan yang 

 
29 Fauzia (25 Tahun), Pembina Pondok Pesantren Darul Ihsan, Wawancara, di Pesantren 

Darul Ihsan, (30 April 2024). 
30 Siti (17 Tahun), Santri Pondok Pesantren Darul Ihsan, Wawancara, di Pondok 

Pesantren Darul Ihsan, (30 April 2024). 
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diterimanya. 

C. Hambatan Ekonomi Sosial Dalam Upaya Perlindungan Hak Santri 

Terhadap Kesejahteraan di Pesantren Darul Ihsan Kabupaten Sinjai 

Dalam pemenuhan hak santri pada pesantren ada beberapa hambatan 

yang sering kali dihadapi seperti Hambatan pada ekonomi sosial dalam upaya 

perlindungan  Hak Santri di Pesantren Darul Ihsan ini, di antaranya Kurangnya 

tenaga kerja, Kurangnya sarana dan prasarana dan Terkendalanya biaya santri. 

1. Kurangnya Tenaga Kerja 

Salah satu hambatan sosial dalam upaya perlindungan Hak Santri di 

pesantren Darul Ihsan Kabupaten Sinjai ialah kurangnya tenaga kerja melihat 

banyaknya mata pelajaran namun kurangnya tenaga kerja salah satunya pengajar 

yang berkualitas, metode pengajar yang masih bersifat tradisional dan belum 

banyak fariasi, kebijakan kurikulum yang berubah-ubah, fasilitas pendidikan 

yang belum memadai serta keuangan pesantren yang belum dapat mencukupi 

menjadi faktor kurangnya tenaga kerja di pesantren Darul Ihsan Kabupaten sinjai. 

Seperti yang di ungkapkan oleh salah satu informan H.Mustakim NM 

Selaku pendiri pondok pesantren bahwa:  

“Yang menjadi hambatan di pesantren ini adalah kurangnya tenaga kerja 
salah satunya tenaga kerja  pengajar yang dimana jika kita lihat ada banyak 
mata pelajaran yang ada di pesantren ini namun sangat meminimalisir 
pekerjaan karena kurangnya pengajar, mengingat kurikulum yang sering 
kali berubah-ubah bahkan menjadi salah satu faktor penghambat dalam 
menambah tenaga kerja pengajar, selain tenaga kerja pengajar adapun 
beberapa tenaga kerja yang kurang seperti Pembina di bagian UKS (Unit 
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Kesehatan Siswa).”31 
 

Dari ungkapan informan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi 

faktor terhambatnya pemenuhan hak santri terhadap kesejahteraan di Pesantren 

Darul Ihsan Kabupaten Sinjai adalah kurangnya tenaga kerja pengajar yang 

sangan meminimalisir pengajaran yang ada di pesantren ini, serta beberapa 

tenaga kerja yang kurang seperti Pembina di bagian UKS (Unit Kesehatan Siswa).  

Seperti yang diungkapkan oleh ustadzah Mutmainnah selaku Pembina 

pondok Pesantren Darul Ihsan bahwa :  

“Yang menjadi hambatan kami dalam memenuhi Hak santri adalah 
kurangnya  tenaga kerja pengajar yang di mana banyaknya mata pelajaran 
yang di berikan kepada para Santri namun sedikit nya tenaga kerja 
pengajar di Pesantren Darul Ihsan ini, kurikulum yang sering kali berubah-
ubah serta metode pelajaran yang masih tradisional juga menjadi 
hambatan untuk menambah tenaga kerja di pesantren ini.”32 
 
Dari ungkapan informan di atas dapat di simpulkan bahwa yang menjadi 

faktor terhambatnya pemenuhan hak santri terhadap kesejahteraan di pesantren 

Darul Ihsan Kabupaten Sinjai adalah kurangnya tenaga kerja pengajar yang di 

mana banyaknya mata pelajaran yang dibrikan kepada para santri serta 

kurikulum yang seringkali berubah-ubah karena metode pelajaran yang masih 

tradisional juga menjadi hambatan untuk menambah tenaga kerja di pesantren 

Darul Ihsan Kabupaten Sinjai.  

 
31 H. Mustakim NM ( ), Pendiri Pondok Pesantren Darul Ihsan, Wawancara, di Pesantren 

Darul Ihsan, (01 Mei 2024). 
32 Ustadzah Mutmainnah ( 27 Tahun), Pembina PeSantren Darul Ihsan, Wawancara, di 

Pesantren Darul Ihsan, (30 April 2024). 
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Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan Fauziah selaku 

Pembina di pesantren Darul Ihsan bahwa: 

“Kurangnya tenaga kerja di pesantren ini sering kalimenjadi hambatan 
bagi kami terkhusunya pada proses belajar mengajar mengingat 
banyaknya mata pelajaran namun terbatasnya tenaga kerja pengajar, 
selain tenaga kerja pengajar juga tenaga kerja dibagian kebersihan karna 
keuangan di pesantren belum dapat mencukupi sehingga kurang 
terjaganya kebersihan di pesantren, namun di luar dari itu kami tetap 
mengupayakan kerja bakti dalam pesantren.”33 
 

 
Dari ungkapan informan di atas dapat disimpulkan bahwa selain 

kurangnya tenaga kerja pengajar di pesantren, tenaga kerja bagian kebersihan 

juga kurang namun tetap mengupayakan kerja bakti dengan para santri di 

Pesantren Darul Ihsan Kabupaten Sinjai.  

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan Andi Asila Istiqamah 

Nur Azizah selaku santri di pesantren bahwa  

“Yang menjadi kesulitan bagi kami selaku santri disini adalah kurangnya 
tenaga kerja dibagian tenaga medis atau di bagian kesehatan, sebab tidak 
adanya dokter ataupun perawat yang ada di UKS (Unit Kesehatan Siswa) 
Pesantren Darul Ihsan ini, sehingga kami para santri pada saat kita kurang 
sahat atau sakit”34 

 
Dari ungkapan informan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi 

faktor terhambatnya pemenuhan Hak Santri Terhadap Kesejahteraan di 

Pesantren Darul Ihsan Kabupaten Sinjai adalah kurangnya tenaga kerja medis 

 
33 Fauzia (25 Tahun), Pembina Pondok Pesantren Darul Ihsan, Wawancara, di Pesantren 

Darul Ihsan, (30 April 2024). 
34 Andi Asila Istiqamah Nur Azizah (16 Tahun), Santri Pondok Pesantren Darul Ihsan, 

Wawancara, di Pondok Pesantren Darul Ihsan, (30 April 2024). 
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ataupun kesehatan yang dimana seluruh santri yang ada di pondok pesantren 

apabila sakit merasa kesulitan karena tidak adanya dokter atau bagian kesehatan 

di UKS (Unit Kesehatan Siswa) di pesantren Darul Ihsan Kabupaten Sinjai. 

2. Kurangnya Sarana dan Prasarana 

Pesantren Darul Ihsan di Kabupaten Sinjai ini belum maksimal karena 

masih adanya kekurangan seperti dari sisi sarana dan prasarananya yang 

termasuk ke dalam kebutuhan santri di pesantren.  

Seperti yang diungkapkan informan Fauziah selaku Pembina pesantren 

Darul Ihsan bahwa: 

“Selain kurangnya tenaga kerja yang menjadi hambatan dalam pemenuhan 

hak santri di pesantren Darul Ihsan ini adalah kurangnya fasilitas 

komputer dan fasilitas pespustakaan yang kurang lengkap sehingga proses 

pembelajaran di pesantren ini seringkali terhambat atau kurang maksimal, 

namun kami tetap menjalankan proses belajar mengajar dengan peralatan 

belajar yang seadanya.”35 

 
Dari ungkapan informan di atas dapat disimpulkan selain kurangnya 

tenaga kerja yang menjadi hambatan juga dalam pemenuhan hak santri adalah 

kurangnya sarana dan prasarana pesantren seperti kurang tersedianya fasilitas 

computer dan perpustakaan pesantren yang kurang memadai. 

Seperti yang diungkapkan salah satu informan yang bernama Siti selaku 

santri di Pesantren Darul Ihsan bahwa: 

“Hambatan kami selama proses pembelajaran terlaksana yaitu fasilitas 

 
35 Fauzia (25 Tahun), Pembina Pondok Pesantren Darul Ihsan, Wawancara, di Pesantren 

Darul Ihsan, (30 April 2024). 
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komputer yang kurang maksimal sehingga seringkali menjadi hambatan 
bagi kami para santri, selain fasilitas komputer yang kurang memadai 
terhitung juga perpustakaan yang kurang lengkap dan fasilitas air yang 
kurang lancar.”36 
Dari ungkapan informan di atas dapat disimpulkan bahwa selain 

kurangnya fasilitas komputer dan perpustakaan pesantren yang kurang lengkap, 

kurang lancarnya air di pesantren pun menjadi hambatan dalam pemenuhan hak 

santri di Pesantren Darul Ihsan Kabupaten Sinjai.  

Seperti yang diungkapkan juga oleh informan Andi Asila Istiqamah Nur 

Azizah selaku santri di Pesantren Darul Ihsan bahwa:  

“Ada beberapa hambatan dalam sarana dan prasarana pesantren yang 
sering kali terjadi seperti terbatasnya fasilitas perpustakaan  dan fasilitas 
komputer yang menjadi hambatan dalam proses mengajar di pesantren 
ini, selain itu juga kurang terjaganya kebersihan pesantren yang 
disebabkan juga oleh kurangnya tenaga kerja pada bagian kebersihan 
serta air yang juga tidak terlalu lancar.”37 

 
Dari ungkapan informan di atas dapat disimpulkan bahwa hambatan 

sarana dan prasarana di pesantren Darul Ihsan ini sering kali terjadi seperti 

terbatasanya fasilitas komputer, fasilitas perpustakaan, kurang terjaganya 

kebersihan serta kurang lancarnya air di Pesantren Darul Ihsan Kabupaten Sinjai. 

3. Terkendalanya Biaya Santri 

Selain kurangnya tenaga kerja dan kurangnya sarana prasarana di 

pesantren Darul Ihsan Kabupaten Sinjai hambatan biaya pada santri juga 

 
36 Siti (17 Tahun), Santri Pondok Pesantren Darul Ihsan, Wawancara, di Pondok 

Pesantren Darul Ihsan, (30 April 2024). 
37 Andi Asila Istiqamah Nur Azizah (16 Tahun), Santri Pondok Pesantren Darul Ihsan, 

Wawancara, di Pondok Pesantren Darul Ihsan, (30 April 2024). 
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merupakan hambatan dalam upaya pemenuhan hak santri.  

Seperti yang di ungkapkan oleh informan Ustadzah Mutmainnah selaku 

Pembina pesantren Darul Ihsan bahwa : 

“Para santri di pesantren Darul Ihsan ini sering kali terkendala pada biaya 
di pesantren ini, karena latar belakang keluarganya yang kurang mampu 
sehingga sering kali menjadi hambatan dalam keterlambatanya membayar 
uang pesantren, namun dari pihak pesantren sendiri selalu memberi 
keringanan waktu dalam proses pembayaran dengan cara mencicil.”38 

 
Dari ungkapan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa 

santri yang seringkali mempunyai hambatan untuk membayar biaya pesantren, 

namun pihak pesantren juga memberikan keringanan waktu kepada santri yang 

bersangkutan dengan cara mencicil.  

Seperti yang di ungkapkan oleh informan Andi Asila Istiqamah Nur Azizah 

selaku santri di pesantren Darul Ihsan bahwa: 

“Ada beberapa santri juga di pesantren ini yang seringkali terhambat pada 
biaya pesantren akibat latar belakang keluarga yang kurang mampu 
sehingga menghambat pembayarannya, namun dari pihak pesantren pun 
memberikan keringanan pada santri yang bersangkutan dengan cara 
menyicil pembayaran, dan itu sudah menjadi program dalam pesantren ini 
untuk memberikan keringanan kepada santri yang kurang mampu.”39 
 
Dari ungkapan informan di atas dapat disimpulkan bahwa Pesantren Darul 

Ihsan di Kabupaten sinjai, selalu memberikan keringanan  kepada santri yang 

 
38 Ustadzah Mutmainnah ( 27 Tahun), Pembina PeSantren Darul Ihsan, Wawancara, di 

Pesantren Darul Ihsan, (30 April 2024). 
39 Andi Asila Istiqamah Nur Azizah (16 Tahun), Santri Pondok Pesantren Darul Ihsan, 

Wawancara, di Pondok Pesantren Darul Ihsan, (30 April 2024). 
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berlatar belakang kurang mampu pada saat terkendala biaya pesantren dengan 

keringanan yang diberikan secara mencicil. 

Seperti yang diungkapkan oleh informan Aqila Amanda selaku santri di 

Pesantren Darul Ihsan yang mendapatkan keringanan bahwa: 

“Saya selaku santri di sini mendapatkan keringanan dari pihak pesantren 
dengan latar belakang keluarga saya yang kurang mampu sangat 
bersyukur dengan kebijakan yang diberlakukan, biaya pesantren sering 
kali menjadi hambatan bagi saya namun sya dapat membayar dengan 
mencicil, tentu saja keringanan ini dapat meringankan saya.”40 

Dari ungkapan informan di atas dapat disimpulkan bahwa Pesantren 

Darul Ihsan memberikan keringanan bagi santri yang terkendala pada biaya 

pesantren yang berlatar belakang keluarga kurang mampu dengan memberikan 

keringanan biaya dicicil. 

 

 

 

 

 

 

 
40 Aqila Amanda (16 Tahun), Santri Pondok Pesantren Darul Ihsan, Wawancara, di 

Pondok Pesantren Darul Ihsan, (30 April 2024). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Hasil dan pembahasan yang telah di uraikan oleh peneliti terkait 

Pemenuhan Hak Santri Terhadap Kesejahteraan di Pesantren Darul Ihsan 

Kabupaten Sinjai sehingga dapat ditari kesimpulan sebagai berikut. 

1. Bagaimana bentuk pemenuhan Hak Santri Terhadap Kesejahteraan di 

Peantren Darul Ihsan Kab. Sinjai yang di lakukan oleh Pembina Pondok 

Pesantren Darul Ihsan diantaranya adalah Memenuhi Kebutuhan Pokok 

Santri, Memenuhi Kebutuhan Pendidikan dan Memberikan Bantuan 

Beasiswa Kepada Santri Yatim Piatu guna memenuhi Hak santri terhadap 

kesejahteraanya. 

2. Bagaimana Hambatan Ekonomi Sosial Dalam Upaya Perlindungan Hak 

Santri di Pesantren Darul Ihsan Kabupaten Sinjai yaitu Kurangnya Tenaga 

Kerja, Kurangnya Sarana dan Prasarana dan Terkendalanya Biaya Santri 

yang sering kali menjadi hambatan dalam proses memenuhi hak santri 

karena di akibatkan keuangan pesantren yang tidak memadai. 
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B. Implikasi Penelitian 

Dari kesimpulan yang peneliti jabarkan di atas, maka adapun yang menjadi 

implikasi adalah sebagai berikut :  

1. Diharapkan para Pembina dapat meningkatkan pemenuhan Hak Santri di 

Pondok Pesantren Darul Ihsan melalui pendidikan yang lebih tinggi agar 

menghasilkan santri-santri yang lebih berkualitas serta memenuhi hak 

nya sebagai santri dalam kebutuhan social ekonominya selama di 

pesantren. 

2. Hambatan yang terjadi di Pesantren Darul Ihsan agar lebih bisa diatasi 

dengan baik dalam mengupayakan pemenuhan hak santri terhadap 

kesejahteraannya di pesantren, 
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