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MOTTO 

تََِدْْعِوَضًاْعَمَّنْْتُ فَاْرقِوُُْْسافَِرْْ  

 وَانْصَبْْفإَِنَّْلَذِيْذَْالْعَيْشِْفِِْالنَّصَبِْ

“Berkelanalah, niscaya kan kau temukan pengganti orang-

orang yang kau tinggalkan. Bersungguh-sungguhlah dalam 

usaha dan upaya, karena sesungguhnya kelezatan hidup itu 

ada pada kesungguhan dalam usaha dan upaya”. 

 (al-Imam asy-Syafi‟i).
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ABSTRAK 

Pitria, 180103010194: Kematangan Beragama Mahasiswa Program Khusus 

Ulama (PKU) Asal Palembang Di UIN Antasari Banjarmasin. 

Pembimbing I: Rahmadi, S. Ag, M.Pd dan Pembimbing II: Muhammad 

Sandi Rosyadi, M. Ag, Skripsi pada program studi Studi Agama-Agama 

Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin, 2022. 

Kata kunci: Kematangan Beragama, Mahasiswa, Program Khusus Ulama. 

Setiap orang pasti merasakan kesedihan dan kebahagiaan dalam kehidupan 

karena itulah yang akan membuat hidup menjadi lebih berwarna. Kesedihan yang 

dialami bisa berupa ujian maupun musibah namun hal itu pasti akan berlalu jika 

dijalani dan bukan lari dari kenyataan. Untuk melewati ujian atau musibah itu 

diperlukan kemampuan resiliensi sehingga bisa mengatasi ujian yang ada. 

Resiliensi merupakan  kemampuan untuk mengatasi kesulitan atau tantangan yang 

terjadi dalam kehidupan dan bukan lari dari kesulitan dan tantangan tersebut. 

Selain kemampuan resiliensi seseorang juga patut meminta pertolongan kepada 

Tuhan menurut agama yang dianutnya karena Dia lah yang mengendalikan 

seluruh alam semesta beserta isinya. Dalam penelitian Psikologi  kematangan 

beragama biasa banyak dimiliki oleh orang dewasa atau orang yang telah matang 

umurnya (22/25-65 tahun). Namun tidak menutup kemungkinan kematangan 

beragama juga dimiliki oleh orang yang sedang berada pada fase dewasa awal 

(22-25 tahun). 

Tujuan dari penelitian skripsi ini ialah untuk mengetahui bentuk 

kematangan beragama mahasiswa program khusus ulama asal Palembang dan 

mendeskripsikan apa faktor pendukung dan faktor penghambat kematangan 

beragama mahasiswa program khusus ulama asal Palembang di UIN Antasari 

Banjarmasin.  

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian lapangan (field research)  

dengan pendekatan psikologi agama. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa 

program khusus ulama asal Palembang. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

diambil dengan menggunakan teknik observasi partisipan, wawancara, dan 

dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

analisis data model interaktif. Sedangkan teknik keabsahan data dalam penelitian 

ini menggunakan teknik triangulasi. 

Berdasarkan hasil temuan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini, 

maka  kematangan beragama mahasiswa program khusus ulama asal Palembang 

jika dilihat dari aspek rasa beragama dan ciri-ciri kematangan beragama. Maka 

dapat dikatakan bahwa mahasiswa program khusus ulama telah  

cukup matang dalam beragama dan telah mampu menerima, memahami serta 

menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kematangan beragama mahasiswa 

program khusus ulama ini juga dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor 

penghambat sehingga menambah kematangan beragama mereka. Faktor-faktor 

yang dimaksudkan ialah faktor internal dan faktor eksternal.  
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KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, 

atas berkah limpahan rahmat, taufiq, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik. Shalawat beriring salam 

senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, yang telah 

membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang 

melalui agama yang dibawakannya yaitu agama Islam, sang pemberi syafa‟at 

beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga hari kiamat. 

Skripsi yang berjudul “Kematangan Beragama Mahasiswa Program 

Khusus Ulama Asal Palembang Di UIN Antasari” ini disusun untuk memenuhi 

salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Prodi Studi 

Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri 

(UIN) Antasari Banjarmasin. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulisan skripsi 

ini tidak mungkin terlaksana, namun atas izin Allah SWT dan bantuan baik moral 

maupun spiritual dari berbagai pihak sehingga tidak ada kata yang bisa penulis 

sampaikan selain ucapan maaf atas segala kekurangan dan ungkapan terimakasih 

serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan, bimbingan, perhatian 

motivasi dan arahan yang diberikan kepada penulis selama menjalani perkuliahan 

sehingga sampai penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan 

hati penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 
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semoga mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, Aamiin 

Yaa Robbal „Alamiinn. 
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semua, khususnya penulis sendiri dan masyarakat luas pada umumnya.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI  

ARAB-INDONESIA 

 Th : ط .A  16 : ا .1

 Zh : ظ .B  17 : ب .2

 ‘ : ع .T  18 : خ .3

 Gh : غ .Ts  19 : ث .4

 F : ف .J  20 : ج .5

 Q : ق .H  21 : ح .6

 K : ك .Kh  22 : ر .7

 L : ل .D  23 : د .8

 M : م .Dz  24 : ذ .9

 N : ى .R  25 : ر .10

 Z  26. ّ : W : ز .11

 H : ه .S  27 : س .12

 ‘ : ء .Sy  28 : ش .13

 Y : ي .Sh  29 : ص .14

    Dh : ض .15

1. Vokal 

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri 

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

tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut: 

Tanda  Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan 

  َ  A Fathah 

  َ  I Kasrah 

  َ  U Dhammah 

 

Kata sandang: Contoh: (  ال ج  اى) ,al-rijâl bukan ar-rijâl (الر    ْ يْ -al (الد  

dîwân bukan ad-dîwân.  

Syiddah: Misalnya kata (  ج ر  ّْ ر   tidak ditulis adh-dharûrah (الضَّ

melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya. 

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut: 
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Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan 

َ  ي  Ai a dan i 

ّ  َ  Au a dan u 

 

2. Vokal Panjang 

 Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa 

Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut: 

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan 

 Â a dengan topi di atas ت ا

 Î i dengan topi di atas ت ي

 Û u dengan topi di atas تْ 

 

3. Kata Sandang  

 Kata sandang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan 

huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf 

syamsyiah maupun huruf kamariah. Contoh al-rijâl bukan ar-rijâl, al-

dîwân bukan ad-dîwân. 

4. Syiddah (Tasydîd) 

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah  tanda (  َ ) dalam alih aksara ini 

dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang 

diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang 

menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh 

huruf-huruf syamsyiah. Misalnya, kata (  ج ر  ّْ ر   tidak ditulis ad-dharûrah (الضَّ

melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya. 

5. Ta Marbûthah 

 Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat 

pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut diaksarakan menjadi 

/h/ (lihat contoh 1). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut 

diikuti oleh kata sifat (na‟t) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta 

marbûthah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut 

dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3). 

No  Kata Arab Alih Aksara 

يْق ح 1  Tharîqah ط ر 

سْل   2 ع ح الْْ  اه  يَّح الْج  ه   Al-Jâmî‟ah al-Isâmiyyah 

د 3 ْْ ج   ْ ٍْ الْ دْد   ّ  Wahdah al-wujûd 



 

 

xiii 

 

6. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, 

dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut digunakan, dengan mengikuti 

ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk 

menuliskan permulaan kalimat, huruf awal tempat, nama bulan, nama diri, 

dan lain-lain. Jika nama diri didahului kata sandang, maka yang ditulis 

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 

atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari 

bukan Al-Banjari. 

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, 

misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (italic) atau cetak tebal 

(bold). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, 

maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. 

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang 

berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun 

akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-

Palimbani, tidak „Abd al- Samad al-Palimbâlîmbani; Nuruddin al-Raniri, 

qantidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî. 

7. Cara Penulisan Kata 

Setiap kata, baik kata kerja (fi‟l), kata benda (ism), maupun huruf 

(harf) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara 

atas kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. 

Aksara Arab Alih Aksara 

ُ ة  الْ سْتا ذ    dzahaba al-ustĭdzu ذ 

الأ جْر  ث ث د    tsabata al-ajru 

يَّح م ح الْع صْر  ر   al-harakah al-„ashriyyah الْذ 

د  أ ىْ لْ  إ  ل َ  إ لَّْ اللَّّ   ِ  asyhadu an lâ ilâha illa Allâh ا شْ

ال خ ل ل الصَّ لْ ًا  ه  ْْ  Mawlânâ Malik al-Shâlih ه 

مثن  اللَّّ   Yu‟tsirukum Allâh ي ؤْث ر 

يَّح ُ رالْع قْل  ا ظ   al-mazhâhir al-„aqliyyah الْو 

ع سْت طْل  ةُّ الْ   ‟hub al-istithlâ د 

اى  ْ ي  ي  الْذ  ع ح ه  ْْ صٌْ   al-mâddah al-mashnû‟ah min al-hayawân الْوا دَّج الْو 

 tharf al-„ayni ط رْف  الْع يْي  

ح   ُ و  ا س   al-musâhamah الْو 

يْ س ل ل   يْ  ه  قا  ط ر   Man salaka tharĭqan 
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