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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada kalimat berikut: 

1. Konsonan  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak di lambangkan Tidak di lambangkan ا

 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 Ṡa Ṡ Es (dengan titik diatas) ث
 Jim J Jc ج

 Ḥa Ḥ Ha (dengan titik diatas) ح

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د
 Żal Ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan Ye ش

 Ṣad Ṣ Es (dengan titik dibawah) ص
 Ḍad Ḍ De (dengan titik dibawah) ض

 Ṭa Ṭ Te (dengan titik dibawah) ط

 Ẓa Ẓ Zet (dengan titik dibawah) ظ

 Ain ‘ Apostrof terbaik‘ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف

 Qof Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و
 Ha H Ha ه
 Hamzah _’ Apostrof ء
 Ya Y Ye ي

 

Hamzah (ء ) yang terletak diawal kata tanpa di beri tanda apapun. Jika ia 

terletak di awal atau diakhir, maka di tulis dengan tanda (‘). 

 



ix 
 

 
 

2. Vokal  

Vokal dalam bahasa arab sama halnya dengan vokal dalam bahasa 

Indonesia, terdiri dari 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 

 Kasrah I I اَ  fatḥah A A اَ 

 ḍammah U U اَ 

Vokal  Rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:  

      
 
 
 
 
Contoh: 

 kaifa:     كَيْفَ  

وْلَ هَ        :haula  

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 
 

 

 

Contoh:    

 māta : مَا تَ 

 ramā : رَ مَى

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan Yāʼ Ai a dan i ىَيْ 

 fatḥah dan Wau Au a dan u ىَ وْ 

Harakat 
Dan 

Huruf 

Nama Huruf 
dan 

Tanda 

Nama 

 fatḥah dan alif atau yāʼ ᾱ a dan garis di atas ا |  َى

 kasrah dan yāʼ ῑ i dan garis di atas ي

 ḍammah dan wau Ū u dan garis di bawah و
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 qīla : قَ يْلَ 
 yamūtu : يََوُْ تُ 

4. Tāʼ marbūṭah 

Transliterasi untuk Tāʼ marbūṭah ada dua, yaitu: Tāʼ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang terakhir dengan Tāʼ marbūṭah diikuti oleh yang 

menggunakan kata sedang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Tāʼ 

marbūṭah itu di translasikan dengan (h). 

Contoh: 

 Rauḍah Al-Aṭfᾱl:        رَوْضَةُ الأَ طْفَال 

  Al-Madῑnah Al-Fᾱḍilah:    ا لْمَدِ يْ نَةُ الَفَا ضِلَةُ  

 Al-ḥikmah :             ا لِْكْمَةُ  

5. Syaddah (Tasydīd) 

Sayddah atau tasydīd, yang dalam abjad arab di lambangkan dengan 

sebuah tanda tasydīd  ّا) ), dalam trasliterasi ini di lambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

 Contoh: 

رَ ب َّنَاَ    : Rabbanᾱ    

نَا  Najjaīnā :    نَََّي ْ

 al-ḥaqq :  الَْْق  

 nuʼʼima :  نُ عِّمَ 

 ʻaduwwun :   عَدُ و  

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah )ْى  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,)س 
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Contoh: 

ىَ   ʻAlī (bukan ʻAliyy atau ʻAly) :     ع ل 

بٌّى  ʻArabī (bukan ʻArabiyy atau ʻAraby) :    ع رَ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dillambangkan dengan huruf ال 

(alif lam maʻrifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi 

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

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  

Contoh: 

 al-syams (bukan asy-syams) : الَشَّمْسُ 

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :       الَزَّ لْزلََةُ 

 al-falsafah : الْفَلْسَفَةُ 

 al-bilād :            الَْبِلَادُ 

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (ʼ) hanya berlaku bagi 

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

diawal kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak di lambangkan, 

karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.  

Contoh: 

تأَْ مُرُوْنَ          : ta’murūn 

            al-nauʽ :            الَْن َّوْءُ 
 syaiʼ:           شَيْء  

  umirtu :           أمِرْتُ  
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata Al-qur’an (dari al-Qurʼān), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fī Ẓilāl Al- Qurʼān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah  )الله( 

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

huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), transliterasi 

tanpa huruf hamzah.  

Contoh: 

هِ   billāh   باِلل ّٰهِ     dἷnullāh  دِيْ ناُ لل ّٰ

Adapun ta marbūṭah diakhiri kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditranslitersi dengan hurf (t). Contoh:   

رَحَْْةِالل ّٰهِ                   .hum fī raḥmatillāh  هُُْفِي ْ

10. Huruf Kapital  

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps). dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

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

capital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍiʻa linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qurʼān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-munqiż min al-Ḍalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai nama keduanya terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 

harus disebutkan sebagai nama terakhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

 

Abū al-Walīd Muhammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abū al-Walīd 

Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibn) 

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr 

Ḥamīd Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū wa ta ʽālā 

saw. = ṣallallāhū ʽalaihi wa sallam 
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a.s. = ʽalaihi al-salām 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

Untuk karya ilmiah berbahas Arab, beberapa singkatan dalam bahasa 

Arab: 

 صفحة =   ص 
 بدون مكان =   دم 
 صلى الله عليه و سلم =   صلعم 
 طبعة =   ط 
 بدون ناشر =   دن 
=  الخ  الى اخره          \ الى  اخرها   
 جزء =   ج 
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ABSTRAK 

Nama : Nadya Regina Cahyani 

Nim : 30100119117 

Judul : Pesantren Dan Nasionalisme (Studi Kasus Pondok Pesantren 

              Nahdlatul Ulum) 

Skripsi ini berjudul “Pesantren dan Nasionalisme (studi kasus Pondok 

Pesantren Nahdlatul Ulum). Dalam penelitian ini terdapat tiga tujuan yang 

dirumuskan oleh penulis diantaranya: 1.) Bagaimana yang dimaksud nasionalisme 

di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum 2.) Bagaimana penerapan nasionalisme di 

pondok pesantren nahdlatul ulum, 3.) Bagaimana faktor hambatan dan pendukung 

nasionalisme di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan di Pondok 

Pesantren Nahdlatul Ulum Soreang Maros, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, 

Sulawesi Selatan dengan menggunakan pendekatan fenomologi dan pendekatan 

antropologi. Metode penggumpulan data yang digunakan peneliti yaitu observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan penelitian kepustakaan. Selanjutnya teknik 

pengolahan dan analisis data yaitu dengan editing data, reduksi data, dan 

penyajian data. Kemudian verifikasi dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1.) Makna nasionalisme di pesantren 

ialah rasa cinta tanah air, memiliki rasa tanggungjawab untuk mempertahankan 

nama baik negara, dan mengingat juga bahwa hubbul wathan minal iman. Terkait 

dengan ponpes NU juga masih mengandalkan hubungan pesantren dan 

nasionalisme karena pendiri pesantren ini yaitu AG Sanusi Baco juga memilki 

jiwa nasionalisme sangat tinggi. 2.) Penerapan nasionalisme di Pesantren 

Nahdlatul Ulum memilki banyak cara mulai dari sistem formal dan non-formal 

contohnya penerapan formal yaitu adanya kurikulum yang mengajarkan tentang 

sejarah-sejarah (seperti mata pelajaran PPKN dan sejarah) Adapula penerapan non 

formal contohnya kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, paskibra, dan PMR, 

serta memperingati hari-hari besar atau hari nasional. 3.) Faktor hambatan salah 

satunya adalah kurang rasa sadar diri tiap individu yang menjujung rasa 

nasionalisme itu sendiri, dan salah satu faktor pendukung ialah tersedianya sarana 

dan prasarana seperti lapangan besar ini difungsikan untuk melakukan upacara 

setiap hari senin, dan hari-hari besar lainnya. Tidak lupa juga digunakan untuk 

tempat latihan kegiatan ekstrakulikuler.  

Implikasi penelitian ini ialah memberikan pemahaman yang lebih tegas 

terhadap santri-santriwati agar bisa mempunyai kesadaran akan pentingnya 

nasionalisme, lalu untuk pihak pesantren mempertahankan kurikulum yang ada 

sehingga pembahasan-pembahasan yang mengarah kepada cinta tanah air tidak 

dihilangkan. 
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BAB I 

  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan dalam menentukan 

proses pendidikan nasional. Sejarah pesantren di Indonesia menduduki usia yang 

lama yaitu lebih 600 tahun. Melihat sisi historis pesantren tidak hanya identik 

dengan Islam tetapi juga dengan nuansa Indonesia yang otentik. Karena itu, 

pondok pesantren sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha, dalam konteks ini 

pelakunya di Indonesia masih banyak dikenal. Keberadaan pesantren di Indonesia 

tidak hanya sebagai lembaga pendidikan tetapi juga sebagai sarana pengembangan 

masyarakat atas nama santri didorong tentang tanggung jawab untuk memiliki 

kehidupan yang baik. Negara dengan kualitas pendidikan yang baik tentunya akan 

berdampak pada kondisi di negara tersebut
1
. Karena dengan pendidikan, segala 

sesuatu dapat diorientasikan dengan tertib dan baik sesuai dengan tujuannya. 

Pondok pesantren yang dipimpin oleh KH Hasyim Asy’ari telah mengaktifkan 

prinsip ialah “Tekad Jihad” atau resolusi jihad untuk menolak dan melawan 

ketundukan pada penjajahan. Sejak saat itu hingga saat ini pondok pesantren di 

Indonesia telah mengajarkan nilai-nilai keislaman dan menanamkan rasa 

nasionalisme kepada seluruh santrinya sehingga memiliki negara yang aman dan 

damai .Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, pesantren akan sama seperti sejarah 

nasionalisme dan perjuangan tanah air. Tidak dapat juga dipungkiri peran 

pesantren dan nasonalisme di Indonesia kurang diapresiasikan lewat buku bahkan 

                                                           
1
Muh Ihwan Mustaqim, “Studi Pendidikan Karakter Nasiomalisme di Pondok Pesantren 

Pelajar Mahasiswa Aswaja Nusantara Mlagi, Sleman, Yogyakarta Tahun Ajaran 2018”, Skripsi, 

Yogyakarta: Univesitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018, h.3 
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kurang dihargai, oleh karena itu usaha untuk mengangkat sejarah tersebut 

dikalangan pesantren yaitu adanya hari santri nasional tepat pada tanggal 22 

Oktober
2
. 

Sejak zaman pra revolusi kemerdekaan, ulama dan santri pondok 

pesantren menjadi salah satu tonggak perjuangan Indonesia melalui perlawanan 

rakyat. Kala itu, para kiai dan pesantrennya memimpin banyak perjuangan bagi 

kemerdekaan bangsa untuk mengusir para penjajah. Lahirnya Hari Santri bermula 

dari fatwa yang disampaikan Pahlawan Nasional KH Haysim Asy'ari. Pada 22 

Oktober 1945, KH Hasyim Asy'ari memimpin perumusan fatwa 'Resolusi Jihad' di 

kalangan kiai pesantren. Fatwa yang ditetapkan pada 22 Oktober 1945 itu berisi 

kewajiban berjihad untuk mempertahankan Kemerdekaan Indonesia dengan 

melawan pasukan kolonial yang masih ada di Indonesia, hingga mencapai puncak 

perlawanan pada 10 November 1945, yang juga dikenal sebagai peringatan Hari 

Pahlawan. Sejarah soal Resolusi Jihad diceritakan dari Buku berjudul "KH. 

Hasyim Asy'ari- Pengabdian Seorang Kiai Untuk Negeri" terbitan Museum 

Kebangkitan Nasional. Dalam tulisan Rijal Muumaziq, resolusi Jihad bermula 

dari memanasnya kondisi Indonesia pasca kemerdekaan. Soekarno melalui 

utusannya menanyakan hukum mempertahankan kemerdekaan. KH Hasyim 

Asy'ari kemudian menjawab dengan tegas bahwa umat Islam perlu melakukan 

pembelaan terhadap tanah air dari ancaman asing. Pada 17 September 1945, KH 

Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad untuk melawan para penjajah. 

Selanjutnya, para ulama se-Jawa dan Madura menetapkan Resolusi Jihad dalam 
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Ahmad Syakur, 2017, “Pesantren dan Nasionalisme”, Blog Ma’had Aly Tebuireng. 
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sebuah rapat di Kantor Pengurus Besar NU di Bubutan, Surabaya pada 21-22 

Oktober 1945. Kemudian keputusan tersebut disebarluaskan melalui mesjid 

bahkan mukut ke mulut. Setelah 70 tahun lamanya, barulah Presiden Joko 

Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 terkait Hari 

Santri Nasional pada tanggal 15 Oktober 2015. Pendeklarasiannya dilaksanakan 

pada 22 Oktober 2015 di Masjid Istiqlal oleh Presiden Joko Widodo. Hari Santri 

Nasional dimaksudkan untuk mengenang dan menghormati jasa perjuangan ulama 

melalui tokoh-tokoh Islam seperti KH. Hasyim Asy'ari, KH. Ahmad Dahlan, 

H.O.S Cokroaminoto, dan masih banyak yang lainnya.
3
 

 Adapun tokoh Islam di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum yang ikut serta 

dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, secara kasat mata memang tidak ada, akan 

tetapi semangat juang para pendahulu atau Kiai terdahulu terutama KH. Hasyim 

Asy’ari. Terkhusus para Kiai Nahdlatul Ulama itu mengajarkan bagaimana 

semangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia agar senatiasa tertanam dalam 

diri setiap pondok pesantren yang diajarkan kepada santri-santrinya. Tetapi secara 

tidak langsung yang memiliki peran dalam menanamkan sikap nasionalisme pada 

Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum yaitu AG. KH. Sanusi Baco., Lc. 

 Pondok ialah sebuah tempat tinggal santri yang sederhana bangunannya 

atau tempat sederhana sebagai penampung orang yang sedang belajar dijalan 

Allah.
4
 Pesantren ternyata dari kata “santri” yang berartikan orang yang 
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Gondanglegi, “Mengenal Sejarah Penetapan Hari Santri Nasional Yang Diperingati 

Setiap Tanggal 22 Oktober”, 2022.  
4
Manfred Ziemek, “Pesantren dalam Perubahan Sosial” (Cet. I; Jakarta: P3M, 1986), h. 

98-99. 
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mendalami pengajian atau pendidikan ke guru yang jauh asalnya.
5
  

 Di dalam ranah pondok pesantren banyak memiliki pro dan kontra yang 

berkaitan dengan nasionalisme, tetapi jika dianggap memiliki pro dan kontra itu 

semua bukan dijadikan hambatan seseorang murid atau santri untuk menimba 

ilmu di pondok pesantren. Tujuan keseluruhan pondok pesantren adalah untuk 

mengembangkan warga negara yang berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran 

Islam dan menanamkan rasa beragama dalam segala aspek kehidupannya serta 

menjadikannya manusia yang produktif bagi agama, masyarakat dan negara. 

Bahkan menjadi sebuah daya tarik bagi sebagian dari orang tua yang menjadikan 

pesantren sebagai pilihan alternatif bagi anaknya, bahkan tidak sedikit dari mereka 

memasukkan anaknya ke pesantren saat anaknya masih usia sekolah dasar. 

Pesantren dianggap sebagai pilihan tepat untuk membesarkan anak menjadi 

pribadi dengan kemampuan spiritual yang mumpuni. Namun di zaman modern 

ini, pesantren yang masih menggunakan cara tradisional dalam proses 

pendidikannya harus mengalami tantangan begitu besar. Bahkan adanya kecaman 

bahwa pesantren kurang terbuka dengan adanya perkembangan zaman serta 

pendidikan kurang berorientasi pada ilmu keduniawian.
6
 

Pesantren yang dikenal oleh banyak orang diluar sana, kebanyakan 

beranggapan sekolah atau pendidikan yang berbau agamis. Dilihat dari sisi 

pembelajaran nya, bisa dinilai bahwa materi-materi keagamaan yang diajarkan 

oleh pihak pesantren. Padahal itu semua tidak benar, pesantren juga mengajarkan 

                                                           
5
Team Penyusunan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan 

Pengembangan Bahasa Indonesia, Edisi II (Cet X ; 1990), h. 677. 
6
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Risalatuna: Journal of Pesantren Studies, Volume 2, Number 1, January 2022, h.128. 
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nilai-nilai nasionalisme apalagi berkembang di negara yang kedaulatannya sangat 

dijunjung tinggi. Indonesia merupakan tanah air yang tinggi solidaritasnya 

mengenai nasionalisme, maka dari itu pesantren-pesantren yang ada di Indonesia 

akan mengajarkan keduanya yaitu antara nasionalisme dan keagamaan itu sendiri. 

Nasionalisme adalah sebuah ajaran kebangsaan dari masyarakat suatu 

negara yang mempunyai kesadaran  dan semangat cinta tanah air yang 

diperlihatkan melalui sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat. Secara 

bahasa, kata “nasionalisme” merupakan serapan dari bahasa Inggris yaitu nation 

artinya bangsa. Maka dari itu bisa disimpulkan nasionalisme merupakan hal-hal 

atau sesuatu yang berhubungan dengan bangsa.  

Negara tidak akan mampu mempertahankan persatuan dan kesatuannya 

jika tidak dilandasi dengan jiwa nasionalisme terhadap warga negaranya. Zaman 

sekarang yang berperan penting untuk melajutkan cita-cita bangsa yaitu generasi 

muda, maka dari itu aset ini harus dijaga dan dibimbing apalagi jika kita telah 

mendekati masalah ideologi, kita tidak boleh melupakan ideologi rakyat kita dan 

berpartisipasi lah dalam ideologi kolonial bangsa asing yang menyerang. Melihat 

keadaan sekarang tidak menutup kemungkinan jiwa nasionalis rakyat akan 

diserbu oleh orang asing. Dengan  adanya arus globalisasi yang membuat dunia 

sempit oleh perkembangannya salah satu contohnya adalah teknologi internet.
7
 

Tentang kasus yang semakin memudarnya rasa nasionalisme pada generasi 

sekarang merupakan salah satu contohnya, bagaimana kita menyelesaikan 
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Asrori Arafat dan Muh Rosyid Ridlo, 2019. “Strategi Penanaman pada Pondok 

Pesantren (studi kasus tentang penanaman nasionalisme pada santri pondok pesantren sunan 

gunungjati ba’alawy, gunungpati, semarang) Jurnal Pembangunan dan Perubahan Sosial, Vol.2 

No.2 Oktober 2019. 
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masalah yang melibatkan masalah agama dan masalah politik serta berkontribusi 

untuk mengobarkan perpecahan besar. Bangsa Indonesia memandang lembaga 

pendidikan sebagai wadah untuk mewujudkan cita-cita bangsa dengan 

menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia tanpa harus berpisah dengan kodrat jati diri bangsa Indonesia. 

Menurut Ernest Renan menyatakan bahwa nasionalisme merupakan rasa 

membangkitkan kesadaran akan pengorbanan yang pernah diderita bersama dalam 

sejarah. Hal ini sejalan dengan tujuan lembaga pendidikan untuk membekali 

peserta didik dengan pengetahuan umum dan wawasan kebangsaan yang luas. 

Cara untuk mengembangkan pola pikir yang seimbang untuk pengetahuan dan 

wawasan kebangsaan yaitu melalui pendidikan pesantren, dasar tujuannya sejalan 

dengan tujuan pendidikan nasional, serupa dengan keinginan untuk membentuk 

dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu menjadi orang yang beriman dan 

bertakwa, berkepribadian luhur dan berguna bagi masyarakat.
8
 

Dalam Islam, cinta tanah air sangat penting dimiliki oleh setiap umat 

manusia. Hal ini dapat dipahami dalam QS An-Nisa/4: 66 

ا فعََلوُْهُ اِلَّا قلَِ  ا اَنفُْسَكُُْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيََرِكُُْ ما مْ اَنِ اقْتُلوُْْٓ ُمْ فعََلوُْا وَلوَْ اَنَّا كَتَبْناَ علَيَِْْ نْْمُْ وَۗلوَْ اَنَّا يْلٌ م ِ

اهمُْ وَاَشَدا تثَبِْيْتاً   ا ل  مَا يوُْعَظُوْنَ بِهٖ لكَََنَ خَيًْْ

Terjemahnya: 
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Abdul Halim, Viyanti, Ana Mentari, Nurhayati, 2022, “Internalisasi Nilai-nilai 

Nasionalisme di Lingkungan Pondok Pesantren Kabupaten Pesisir Barat” , Jurnal Bhineka 

Tunggal Ika:Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN, Vol.09 No.01, Mei 2022. 
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“Seadainya kami perintahkan kepada mereka (orang-orang munafik), 

“bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampong  halamanmu,” 

niscaya mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari 

mereka. Seandainya mereka melaksanakan pengajaran yang diberikan 

kepada mereka, sungguh itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan 

(iman mereka).
9
 

Dalam tafsir Al-misbah didalamnya menjelaskan bahwa ayat sebelumnya 

menegaskan bahwa Kami telah mewajibkan orang-orang untuk mematuhi Mu dan 

menerima penilaian. Menurut Al-Biqa’I, seorang ahli tafsir hadis yang dianggap 

dan dinilai oleh para ulama sebagai ensklopedia hubungan antar ayat. Dan 

selanjutnya, jika Kami perintahkan orang-orang yang membangkang dan tidak 

setuju dengan keputusan itu, bunuh diri sesuai dengan azab yang telah Kami 

tetapkan bagi orang Yahudi dengan cara yang serupa dengan kaum Muhajirin 

selama hampir tiga belas tahun, ketika orang-orang musyrik Mekkah masih 

berkuasa, atau ketika Kami memerintahkan orang-orang munafik ini, keluarlah 

dari kampung halaman seperti yang dilakukan orang Muslim yang bertanggung 

jawab penuh dari Mekkah yang mengungsi ke Madinah. Kecuali sebagian kecil 

dari mereka, orang-orang munafik tidak tidak akan melaksanakan perintah Kami 

karena iman mereka yang lemah tapi karena rasa cinta Kami, oleh itu hendaknya 

berterima kasih dan memenuhi persyaratan pengajaran Kami. Dan sungguh 

apakah mereka mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya, 

atau kadang-kadang disampaikan kepada mereka  hamba-Nya yang tunduk kepada 

mereka sebagaimana dipahami tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi 
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Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Surabaya: Halim, 2014), h.89. 
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mereka daripada apa yang mereka pilih dan mereka lakukan selama ini, dan lebih 

menguatkan iman mereka yang selama ini masih goyah.
10

 

  Dalam pendidikan termasuk pesantren, cinta tanah air merupakan bagian 

dalam kurikulum yang tergambarkan melalui mata pelajaran seperti pancasila, 

sejarah, PPKN, dan lain-lain. Salah satu pesantren di Sulawesi Selatan ialah 

Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum yang memilki kurikulum. Kurikulum adalah 

semua rencana yang terdapat dalam proses pembelajaran. Kurikulum dapat juga 

diartikan sebagai semua usaha lembaga pendidikan yang direncanakan untuk 

meencapai tujuan yang disepakati. Dengan demikian berbicara mengenai 

kurikulum bukan semata-mata berbicara mengenai mata pelajaran, tetapi semua 

aspek yang terdapat dilingkungan sekolah atau madrasah.
11

  

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang kontekstual di atas, hal 

tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian kualitatif tentang 

nasionalisme pada pesantren. Pesantren yang akan penulis fokuskan adalah 

Pesantren Nahdlatul Ulum, Soreang, Maros. Seperti halnya pesantren juga 

merupakan benteng pertahanan negara yang baik sekaligus mengajarkan nilai-

nilai nasionalisme kepada para santrinya. Setelah mencermati konteks di atas, 

muncul pertanyaan bagaimana pandangan pihak pesantren terkait nasionalisme, 

cara menerapkan nasionalisme didalam pesantren lalu apa faktor hambatan dan 

pendukung nya. Oleh karena itu, penulis tertarik menyempurnakan dan ingin 
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M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan  Keserasian Al-Qur’an, Edisi 

II (Cet II ; 2009), h. 498. 
11

Basri Hasan, “Filsafat Pendidikan Islam”, 2009,  h.127-128. 
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memperdalam pembahasan diantara keduanya dengan melalui memberikan judul 

“Pesantren dan Nasionalisme (studi kasus Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum). 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini meliputi makna pesantren dan nasionalisme, 

cara menerapkan nasionalisme, lalu apa saja faktor pendukung dan pengahambat 

diterapkannya. 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk lebih fokus membahas apa yang peneliti tulis, maka dari itu 

peneliti akan memaparkan beberapa ruang lingkup dari fokus penelitian : 

a. Pengertian pesantren dan nasionalisme 

Pesantren sebagai pewaris kekayaan intelektual Islam Indonesia, lembaga 

pendidikan Islam yang paling tulen. Hal ini karena Walisongo memimpin 

semuanya dalam mempromosikan Islam bersama para Kiai sebelumnya, yang 

kemudian menggunakan pesantren sebagai pusat kajian intelektual Islam serta 

generasi berikutnya terus mendukung status pesantren sebagai pusat pendidikan. 

Pesantren mempunyai dua kegunaan yaitu sebagai lembaga penyiaran keagamaan 

dan sebagai lembaga pendidikan karena tahun ke tahun pesantren semakin 

direspon positif oleh masyarakat.
12

  

Nasionalisme adalah sebuah ajaran kebangsaan dari masyarakat suatu 

negara yang mempunyai kesadaran dan semangat cinta tanah air yang 

dipelihatkan melalui sikap atau tingkah laku individu atau masyarakat. Negara 
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Zuhairini, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 212.  
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tidak akan mampu mempertahankan persatuan dan kesatuan nya jika tidak 

dilandasi dengan jiwa nasionalisme. 

b. Menerapkan nasionalisme di pesantren 

 Menumbuhkan nasionalisme menjadi landasan dari karakter anak muda 

zaman sekarang agar menjadi proses berkelanjutan untuk membangun karakter 

bangsa. Salah satu cara menerapkan nasionalisme dalam lingkup kehidupan 

sehari-hari didalam pesantren adalah melalui pendidikan. Melalui proses 

pembelajaran, maka nilai-nilai karakter bangsa dapat dimasukkan dan eksistensi 

pondok pesantren dalam dunia pendidikan agar diakui oleh pemerintah. Pondok 

pesantren merupakan pranata pendidikan tradisional yang dipimpin oleh Kiai atau 

ulama.
13

 Adapun cara lain agar dapat menerapakan nasionalisme ialah melakukan 

kegiatan bersama-sama contohnya kerja bakti, rajin mengikuti acara upacara 

bendera, dan lain-lain. Mengenai faktor pendukung dan penghambat dari 

nasionalisme masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana makna nasonalisme di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum ? 

2. Bagaimana penerapan  nasonalisme di Pondok Pesantren Nahdlatul 

Ulum ? 

3. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung nasionalisme di Pondok 

Pesantren Nahdlatul Ulum ? 
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Hasbullah, 2001,” Dasar-Dasar Pendidikan”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

hal.25. 
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D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu 

Pembahasan terkait dengan penelitian sebelumnya digunakan oleh penulis 

sebagai acuan saat melakukan penelitian agar memperkaya teori yang penulis 

gunakan saat mereview penelitian. Berikut merupakan format abstrak penelitian 

sebelumnya dan jurnal terkait dengan judul yang ditentukan oleh penulis. 

1. Skripsi Nur Rois Nur Rois “Menanamkan nilai-nilai nasionalisme dalam 

ajaran pesantren Miftahul Ulum Ungaran Timur Kabupaten Semarang”. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Makna nilai nasionalisme 

dilihat dari dua sudut yaitu sudut pandang guru dan sudut pandang 

santri. Artinya menanamkan nilai-nilai nasinalisme sebagai bagian dari 

kehidupan sehari-hari agar terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan 

antara lain membaca Kitab Bandongan, Batshul Masalil, kerja bakti, dan 

lain-lain. Dalam menjelaskan penanaman nilai-nilai nasionalisme di 

Pondok Pesantren Mifthul Ulum Susukan Kabupaten Semarang pada 

hakekatnya tergantung peran kyai, karena dalam kehidupan pesantren 

sosok kyai banyak dicontoh darinya. (2) Faktor penentu pada 

pemaknaan penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup Pondok 

Pesantren Miftahul Ulum Susukan Kabupaten Semarang meliputi peran 

pengajar sebagai motivator dan fasiliator, motivasi pada diri sendiri, 

intraksi masyarakat disekitar pondok pesantren, serta sarana dan 

prasarana yang mendukung proses pemaknaan nilai-nilai kebangsaan di 

Pondok Pesantren Miftahul Ulum Susukan Kabupaten Semarang. (3) 
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Kendala yang dihadapi dalam menginterpretasikan nilai-nilai Pesantren 

Miftahul Ulum Susukan Kabupaten Semarang antara lain; peran 

motivator belum dilakukan secara maksimal, masih kurangnya motivasi 

dari dalam diri mahasiswa, kurangnya kerjasama antara pihak asrama 

dengan pihak luar (interaksi dengan masyarakat), serta sarana dan 

prasarana pendukung masih sangat kurang dalam menunjang pemaknaan 

nilai nasionalisme Pondok Pesantren Miftahul Ulum Susukan Kabupaten 

Semarang.
14

  

2. Skripsi Firdyan Andramika “Menanamkan Sikap Nasionalis Santri di 

Pesantren Modern Assalam, Desa Gandoan, Kecamatan Kranggan, 

Provinsi Temanggung”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif, sehingga dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Santri di 

Pondok Pesantren ini memiliki jiwa nasionalisme yang positif dan ada 

nya cinta tanah air terhadap negara indonesia serta menghormati bendera 

merah putih. Penanaman semangat kebangsaan dilakukan dengan 

upacara bendera atau pada saat tausiyah agar tidak ada ideologi yang 

menyimpang selain nasionalisme, toleransi terhadap sosialisme. Kajian 

ini juga menjelaskan metode pendidikan kebangsaan yang dianut 

pondok pesantren Aswaja Nusantara. Bisa dipastikan untuk penanaman 

jiwa nasionalis atau cinta pada tanah air dapat diterapkan di mana saja 

dalam pendidikan formal, informal bahkan non formal karena 

pentingnya nasionalisme dalam diri sendiri, masyarakat dan bahkan 

                                                           
14

Nur Rois, “Penanaman Nilai-nilai Nasionalisme dalam Pendidikan Pondok Pesantren 

Miftahul Ulum Ungaran Timur Kabupaten Semarang” , (Vol.2, No 1, Januari-Juni 2017), h.95-97. 



13 
 

 
 

dalam negara kesatuan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sekarang adalah bagaimana menanamkan jiwa kebangsaan melalui 

pendidikan karakter di pondok pesantren, karena rata-rata hal ini hanya 

terlihat di sekolah luar atau umum.
15

  

3. Skripsi Rizky Dwi Kusumawati “Pendidikan Karakter di Pondok 

Pesantren Askhbu Kahfi Semarang”. Dalam penelitian ini pada dasarnya 

pelaksanaan pendidikan karakter menggunakan metode dialog dan 

praktik, metode dialog dipraktikkan dalam kegiatan santri seperti 

mengaji dan madrasah serta metode praktik dalam urusan sosial. Peran 

pembina didalam pesantren adalah figur sentral sebagai pengasuh 

sekaligus ulama yang menjadi patokan bagi santri untuk mengikuti 

semua yang positif karena didalam pondok pesantren termasuk ilmu 

berkah yang bisa didapatkan para santi. Ini jelas bahwa tujuan dari 

pendidikan karakter dipondok pesantren adalah untuk mengajarkan 

moralitas dan nilai-nilai sosial. Nilai-nilai yang dimaksud antara lain 

nilai religius, kemandirian, tanggung jawab terhadap diri sendiri dan 

tanggung jawab terhadap orang lain. 
16

 

 

 

 

                                                           
15

Firdyan Andramika, “Menumbuhkan sikap nasionalisme santri di pondok pesantren 

Modern Assalam, desa Gandoan, kecamatan Kranggan kabupaten Temanggung tahun ajaran 

2012/2013”, Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013. h.79 
16

Rizky Dwi Kusumawati, “Pendidikan Karakter Di Pondok Pesantren Askhabul Kahfi 

Semarang”, Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015, h.96-97. 
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E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui apa yang dimaksud nasionalisme di Pondok Pesantren 

Nahdlatul Ulum Soreang Maros. 

b. Untuk mengetahui penerapan nasionalisme di Pondok Pesantren Nahdlatul 

Ulum Soreang Maros. 

c. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung nasionalisme di 

Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Soreang Maros. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Berdasarkan kegunaan penelitian dari segi teoritis, maka penulis menguraikan 

menjadi empat poin, yaitu: 

1) Menambah ilmu dan pengalaman penulis khususnya dalam bidang 

kenegaraan cinta tanah air dan mengetahui keterkaitannya dengan 

agama. 

2) Memperdalam kajian Islam di ranah pesantren pada saat meneliti 

nantinya. 

3) Mengimbangi pandangan-pandangan orang tentang nasionalisme di 

pondok pesantren. 

4) Sebagai bahan referensi dan landasan bagi penulis lainnya dengan 

melihat apa yang selaras dengan tulisan dalam penelitian ini dan objek 

yang akan diteliti. 
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b. Secara Praktis 

Berdasarkan penelitian ini, penulis menguraikan tiga poin mengenai 

manfaat penelitian tersebut dari segi praktis, antara lain: 

1. Untuk masyarakat skala umum dan terkhususnya dalam ranah pesantren, 

dengan adanya hasil penilitian nantinya, diharapkan dapat memberikan 

pemahaman mengenai nilai-nilai Nasionalisme di pondok pesantren 

nahdlatul ulum sehingga menjadi sebuah rujukan dalam menyimpulkan 

tentang stigma yang terbangun dikalangan pondok pesantren dengan 

adanya pengetahuan serta dentuman moderenitas yang dianggap sebagai 

ancaman dikalangan pesantren. 

2. Untuk pembaca, dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

bacaan bagi seluruh kalangan dalam merefleksi pemahaman terkait 

perspektif pesantren tentang nasionalisme di Pondok Pesantren Nahdlatul 

Ulum. 

3. Untuk penulis, diharapkan dalam penelitian ini bisa mnejadi pengalaman 

dan pembelajaran tersendiri bagi penulis mengenai tata cara penulisan 

karya ilmiah serta memberikan sedikit pelajaran mengenai judul ini. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pesantren 

1. Pengertian pesantren 

Istilah Arab "funduq" untuk hotel atau hostel adalah asal kata "pondok". 

Pondok merupakan tempat tinggal para santri. Tradisi pesantren dicirikan oleh 

pondok, yang membedakannya dari sistem pendidikan tradisional yang 

berkembang di masjid-masjid di sebagian besar negara Islam lainnya. Awalan 

“pe” dan akhiran “an” ditambahkan pada kata “santri” sehingga menjadi kalimat 

“pesantren”.
17

 

Dalam Islam, khususnya di Indonesia, istilah “salafiyah” atau yang sering 

digunakan “salaf” setidaknya mengacu pada dua kelompok. Yang pertama adalah 

kelompok yang menganut "Islam yang murni" dan berupaya membersihkan ajaran 

Islam dari takhayul dan bid'ah; Paham ini merupakan wacana dan gerak pemikiran 

yang bersifat ideologi keagamaan. Kelompok kedua terdiri dari individu-individu 

yang mewarisi tradisi keilmuan dengan ajaran model halaqah sejak awal. Istilah 

salafiyah digunakan dalam esai ini untuk merujuk pada kelompok kedua.
18

 

Menurut istilah, "Pesantren", singkatan dari "ponpes", adalah tipikal 

asrama pendidikan di mana semua siswa tinggal bersama dan belajar di bawah 

arahan seorang guru yang dikenal sebagai Kyai yang juga mengelola asrama 

tempat siswa tinggal. Santri ditempatkan di kompleks yang juga memiliki masjid 

                                                           
17

Soegarda Poerkawatja, Ensiklopedia Pendidikan (Jakarta: Gunung Agung, 1976), h. 15. 
18

Arief Subhan, Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad Ke-20, Pengumulan Antara 

Modrnisasi Dan Identitas ( Jakarta: Kencana, 2012) h.218. 
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tempat orang bisa berdoa, belajar, dan melakukan kegiatan keagamaan lainnya. 

Untuk dapat memantau akses keluar masuk santri sesuai dengan peraturan yang 

berlaku.
19

 

Subkultur karismatik yang sebagian besar dari homogen disebut 

pesantren. Kyai dan pengikutnya berbagi cara hidup religius yang didasarkan pada 

kitab kuning. Sebuah komunitas agama yang didirikan atas kesetiaan pada doktrin 

yang diajarkan oleh pengajar "Mu'tabar" muncul dari budaya pesantren. Di era 

sekarang, ketentraman spiritual yang menenangkan dihadapkan pada iklim 

keterasingan, konflik sosial mulai disamakan, tradisi mulai dipertanyakan, dan 

kharisma melemah. Karena perubahan sosial terjadi begitu cepat, alat budaya 

tidak dapat mengikuti perubahan struktural.
20

 

2. Perkembangan pendidikan pondok pesantren nasional 

Mengenai adanya berdiri pondok pesantren melalui kewibawaan dan 

keluasan ilmu Kiai terjadi juga pada masa Wali-wali di Jawa. Lalu Kiai berhasil 

membina dan menyemangati masyarakat melalui pesantren yang akhirnya 

menyebar ke berbagai pelosok Jawa dan Madura. Daerah lain seperti Sumatera, 

Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau lain di Nusantara mengikuti kedua pulau 

tersebut dalam mengembangkan pesantren. Setiap mereka yang memimpin 

lembaga pendidikan Islam tradisional tersebut memiliki kekuatan dan karisma. Di 

Aceh dikenal sebagai Ulama, sedangkan di Sumatera dikenal sebagai Tuan Guru 

dan Tuan Syekh. Di Jawa, mereka dikenal sebagai Kiai, Ajengan, dan Elang.
21

 

Khusus di pulau Jawa, sejak berkembangnya Islam, para wali dan Kiai 

mengembangkan corak Islam yang bermazhab Syafi’i di berbagai pesantren. 

                                                           
19

Arief Subhan, Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad Ke-20, Pengumulan Antara 

Modrnisasi Dan Identitas ( Jakarta: Kencana, 2012) h.218. 
20

Zamankhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai, h.18. 
21

Zamankhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai, h.18. 
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Proses Islamisasi tersebut berlangsung semenjak abad ke-15 melalui pedagang-

pedagang Gujarat dan Arab. Perkembangan pondok pesantren di Indonesia lebih 

meriah lagi setelah abad ke-17, orang-orang Indonesia banyak yang mendapat 

kesempatan naik haji ke Mekkah. Kunjungan tersebut lebih intensif setelah 

perhubungan laut pada paruh kedua abad ke-19, Mekkah dimanfaatkan para Kiai 

untuk memperdalam mazhab Syafi’i dan membawa kitab madzhab tersebut ketika 

pulang ke Indonesia. Mereka mendirikan pesantren-pesantren yang menjadi pusat 

gerakan permurnian Islam di daerah pendesaan jawa dan pada saat masa 

Walisongo, perkembangan pesantren dibantu banyak oleh pemerintah Islam 

Sultan Agung.
22

 

Pesantren seringkali berkembang secara bertahap dengan metode yang 

lugas. Seorang kyai awalnya membangun mushalla sederhana di samping 

rumahnya. Pimpin doa dan pengajian masyarakat (majlis taklim) setelah itu. 

Kajian sastra klasik juga berlangsung di mushalla. Bacaan ini menjadi semakin 

populer di kalangan masyarakat umum karena ketenaran dan luasnya 

pengetahuannya. Mereka melakukan perjalanan dari desa-desa yang jauh serta 

tetangga untuk mendengarkan bacaannya dan belajar darinya.  Melihat banyak 

berminat dengan hal tersebut, Kiai menginstruksikan para santri untuk 

mengumpulkan bahan-bahan bangunan karena banyaknya pengajian. Para murid 

diinstruksikan untuk membuat batu bata sendiri setelah mengumpulkan bahan 

bangunan dari sungai dan hutan yang dekat dengan pemukiman. Masyarakat 

diajak dan diminta untuk memberikan semen dan perlengkapan bangunan lainnya 

yang tidak bisa disediakan oleh santri..
23

 

Pengajian dan pondok pesantren memiliki hubungan yang sangat 

signifikan karena keduanya merupakan satu kesatuan integral yang tidak dapat 

                                                           
22

Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, h. 60. 
23

Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, h. 61. 
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dipisahkan. Karena keduanya terus-menerus melalui proses alami dan perjuangan 

yang intens untuk dapat hidup lebih lama, dapat dipahami bahwa sering terjadi 

konflik atau perubahan yang parah antara pengajian dan pesantren. Dengan kata 

lain, dapat disimpulkan bahwa pesantren adalah tempat sebagian besar pesantren 

tumbuh, matang, dan bermula, dan banyak dari mereka telah meninggal dan 

meninggalkan pesantren sebagai akibat dari kurangnya kepemimpinan setelah 

meninggalnya mereka. kyai termasyhur. tanpa meninggalkan ahli waris yang 

mumpuni, baik yang berpengetahuan tentang Islam, maupun dalam lingkup 

organisasi.
24

 

Melihat bagaimana pesantren bisa mempertahankan diri dengan 

menggunakan label pesantren tradisional. Pesantren akan menghadapi tantangan 

jika ditentukan bahwa tuntutan masyarakat lebih dari sekadar pelajaran agama dan 

mencakup pengetahuan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

Ketika sampai pada persyaratan ini, apakah pesantren tradisional masih menjadi 

raja? Banyak pesantren harus menutup pintu mereka sepanjang sejarah karena 

kurangnya dana untuk biaya yang terkait dengan menjalankan sekolah. Perlu 

dicarikan solusi atas pendapatan yang diperoleh pesantren yang hanya bersumber 

dari iuran santri dan donatur tidak tetap. Pesantren, yang biasanya merupakan 

lembaga swasta, hanya mengandalkan hubungan dekat dengan para donatur. Di 

sini, penting untuk mempertimbangkan apakah pesantren masih dapat melakukan 

kegiatan pengajaran dan pembelajaran dalam menghadapi pembatasan saat ini.
25

 

Pesantren memberikan contoh luas tentang pendidikan berbasis 

masyarakat. Pesantren mayoritas dimulai oleh komunitas Muslim, yang tujuan 

utamanya adalah untuk mendidik generasi muda sesuai dengan prinsip-prinsip 

Islam, pesantren bagi umat Islam dengan cara hidup yang sama yang bercermin 

                                                           
24

Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup, h. 33. 
25

Irwan Abdullah, Agama, Pendidikan Islam dan Tanggung Jawab Sosial Pesantren,  h. 

2-3 
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pada semangat gotong royong yang umumnya terdapat dipendesaan. Antuatisme 

masyarakat terhadap pondok pesantren, menjadikan lembaga ini dapat eksis 

ditengah minimnya bantuan pemerintah sehingga dapat bertahan.
26

 

Pesantren saat ini dipengaruhi oleh keinginan dan kebutuhan masyarakat juga. 

Keberadaan pesantren terancam oleh persepsi negatif yang terus menerus 

dipegang oleh masyarakat di tempat kerja. Pesantren niscaya akan terus eksis 

selama bisa terus melayani kebutuhan masyarakat.
27

 Pesantren seringkali 

memberikan siswanya lebih banyak kebebasan, biasanya dengan mengajari 

mereka keterampilan baru. Namun, membantu penduduk setempat tampaknya 

bertentangan dengan cara mendirikan pesantren yang sekarang penuh dengan 

kendala keuangan. Peran semacam ini lebih umum dimainkan oleh pesantren. 

Tanggung jawab sosial pesantren dalam kasus seperti ini tidak hanya terbatas 

pada pemenuhan kebutuhan santri tetapi juga masyarakat sekitar. Seiring dengan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul beberapa kecenderungan 

masyarakat yang melihat kedudukan, fungsi dan peran pesantren. Di satu sisi, ada 

pihak yang beranggapan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan yang hanya 

mampu mencetak alumni yang dibutuhkan pasar, terutama dunia kerja. Pandangan 

ini menjadikan pesantren sebagai lembaga pendidikan pelarian. Menanggapi 

pandangan tersebut, sudah banyak pesantren yang memberikan bekal 

keterampilan kepada santrinya. Pesantren tidak hanya membekali santrinya 

dengan ilmu keislaman tetapi memberikan keterampilan yang aplikatif dan siap 

                                                           
26

Irwan Abdullah, Agama, Pendidikan Islam dan Tanggung Jawab Sosial Pesantren,  h.3-

4 
27

Mastuhu, Dinamika Pendidikan Pesantren Suatu Kajian Tentang Unsur Nilai 

Pendidikan,  h.20 
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kerja. Di sisi lain, ada juga yang memandang pesantren sebagai pabrik ilmu 

keislaman belaka.
28

 

B. Nasionalisme 

1. Pengertian Nasionalisme 

Kata nasionalisme menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) 

memilki dua pengertian yaitu, (1) paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan 

negara sendiri. (2) kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara 

potensial atau actual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan 

mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsa.
29

 Menurut 

Hans Kohn adalah nasionalisme asal katanya ialah nation yang artinya bangsa 

atau terdapat rasa kebangsaan yang tinggi. Keadaan yang mendalam terkait akan 

suatu ikatan yang erat dengan tanah tumpah darah melalui tradisi-tradisi setempat 

dan orang-orang penting di wilayah sendiri.
30

 Konsep paham ideologi kebangsaan 

yang disebut nasionalisme sebagai komponen-komponen yang membentuk 

identitas nasional kebangsaan. Identitas kebangsaan merupakan identitas yang 

melekat pada kelompok besar diikat oleh kesamaan, baik fisik seperti budaya, 

agama, bahasa, maupun non fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Identitas 

nasional bangsa Indonesia merupakan salah satu yang telah melekat pada Negara 

Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika.
31

 Nasionalisme dalam bangsa menunjukkan 

bahwa bangsa tersebut memiliki identitas dan jati diri yang tidak dimiliki oleh 

bangsa yang lain, karna setiap individu harus memprioritaskan kepentingan 

negara diatas kepentingan pribadi masing-masing.
32
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Irwan Abdullah, Agama Pendidikan Islam Dan Tanggung Jawab Sosial Pesantren, h.3. 
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Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), h. 775-

776. 
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Hans Kohn, 1984, Nasionalisme Arti dan Sejarahnya, Jakarta: Erlangga. 
31
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2. Implementasi  Nasionalisme 

Implementasi dari berbagai hal yang erat kaitannya dengan pemikiran 

menyangkut kehidupan kebangsaan baik dalam bidang ekonomi, politik, social 

budaya, dan lain-lain untuk membawa Indonesia kea rah kehidupan yang lebih 

maju.  Pada dasarnya meningkatkan kecintaan terhadap bangsa dan tanah air 

merupakan keharusan bagi kita semua masyarakat Indonesia, kewajiban kita 

adalah untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai nasioanlisme yang bersumber 

dari nilai-nilai pancasila. Dalam hal ini, nilai-nilai pancasila harus dijadikan spirit 

moralisme untuk merekonstruksi desain bangsa yang penuh keadaan dan 

martabat. Menurut Aman, nasionalisme berarti cinta tanah air, rela berkorban, 

kebanggaan kepada banyak budaya, penghargaan atas kontribusi para pahlawan, 

dan menempatkan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi.
33

 Untuk 

menggambarkan identitas bangsa, perilaku didasarkan pada prinsip nasionalisme. 

Nasionalisme perlu ditanamkan pada generasi sekarang antara lain cinta tanah air, 

persatuan dan kesatuan, ketekunan dalam perjuangan dan kemauan berkorban, 

keberanian dan displinan. Implementasi atau menerapkan nasionalisme, memilki 

banyak cara agar terlaksana nya tetapi itu semua harus dari kesadaran individu 

atau masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengimplementasikan 

nasioanlisme yaitu dengan cara melalui sikap toleransi, demokrasi, gotong 

royong, cinta damai, tanggung jawab, dan masih banyak lagi. 

C. Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum 

Sejarah berdirinya Pondok Pesantren yang awalnya hanya tumbuh dan 

berkembang di Jawa dan Madura, kemudian pada perkembangan selanjutnya 

mulai berkembang  di daerah lain misalnya di Sulawesi Selatan. H. Abdul Azis 

Al-Bone mengemukakan bahwa “berkembangnya sistem pendidikan pesantren di 
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Aman, 2011, Penanaman Nilai-Nilai Nasionalisme Dalam Pembelajaran Sejarah 

Lokal, h.141. 



23 
 

 
 

Sulawesi Selatan tidak terlepas dari peran serta pesantren As-A’diyah di 

Sengkang, sebagai perintis yang berdiri sejak 1930-an. (Imron Al-Bone) 

Pesantren inilah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya pesantren-pesantren 

lain di Sulawesi Selatan. Salah satu pondok pesantren di Sulawesi Selatan ialah 

Pondok Pesantren Nahdlatul ‘Ulum yang didirikan oleh seorang Ulama Besar 

Sulawesi Selatan yaitu AG. H. M. Sanusi Baco. Tanah tersebut adalah tanah yang 

diwakafkan oleh (Almarhum) Bapak Hadji Kalla, yang kemudian ditindak lanjuti 

oleh putra beliau yakni Bapak H. Muh Jusuf Kalla yang sekarang sebagai Mantan 

Wakil Presiden Republik Indonesia.
34

  

Pada suatu hari di dalam mobil, beliau berdua dengan AG. H. M. Sanusi 

Baco menyampaikan keinginan Hadji Kalla (almarhum) untuk mendirikan sebuah 

pesantren dengan bantuan modal awal (hibah) dari bapak H. M. Jusuf Kalla, 

kemudian merekomendasikan AG. H. M. Sanusi Baco untuk memulai 

membangun pondok pesantren ini. Tapi hal yang berat dan harus dijalankan sejak 

awal yakni H. M. Jusuf Kalla memintanya untuk menyiapkan lokasinya. 

Kemudian tidak kurang sebulan AG. H. M. Sanusi Baco bersama sang istri, Dra. 

Hajjah Aminah (almarhumah) mencari lokasi untuk pembangunan pesantren yang 

telah direncanakan. Kala itu, untuk mencari lahan yang luas untuk pembangunan 

pesantren cukup sulit di Makassar, maka alternatifnya mereka mencari di daerah 

Maros. Khususnya Camba, namun karena lokasi yang tidak ideal maka beliau 

memutuskan untuk mencari lahan di kampung halaman dari AG. H. M. Sanusi 

Baco dibantu oleh masyarakat setempat dan tokoh yang paling berperan yakni H. 

Salle, beliaulah yang melakukan pembicaraan dengan para pemilik sawah yang 

akan ditempati untuk membangun sebuah pondok pesantren. Alhasil bangunan 

yang pertama kali dibangun secara fisik yakni masjid “Rabiatul Adawiyah” yang 

merupakan pemberian hibah dari Bapak Sattar Taba dikala itu menjabat sebagai 
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Direktur PT. Semen Tonasa dan aula yang merupakan pemberian hibah dari 

Mantan Gubernur Sulawesi Selatan yaitu Bapak H. Zainal Basri Palaguna pada 

tahun 2002.  

Ponpes ini juga tidak lepas dari bantuan bapak Jusuf Kalla, ulama, tokoh 

dan cendikiawan Muslim di Sulsel. Salah satu bentuk sedekah yang dilakukannya 

ialah diberikan lahan seluas 3,7 hektar dan dibangun bantuan oleh bapak Zainal 

Basri Palaguna yang merupakan Gubernur Sulawesi Selatan pada saat itu.
35

 

Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum dikembangkan melalui konsep 

“Managemen Qalbu”. Konsep ini bertolak dari keyakinan bahwa dengan Qalbu 

(hati), manusia rela berkorban dan menunaikan amanah yang diembankan 

kepadanya dengan baik dan benar karena Asbab dorongan Qalbu. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi adalah pengetahuan tentang metode, sedangkan metodologi 

penelitian adalah pengetahuan tentang berbagai metode yang digunakan dalam 

penelitian.
36

 Penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 

karena digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai 

lawannya eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan 

sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik 

pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil kualitatfif lebih menekankan makna daripada 

generilisasi.
37

  

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

a. Jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif, itu berarti membutuhkan hasil data deskriptif (pemaparan) dalam 

bentuk verbal berupa kata-kata lisan maupun tulisan dan perilaku yang dapat 

diamati atau masalah yang dihadapi serta pengumpulan data dari narasumber. 

Penelitian ini dilakukan dengan tahapan pengumpulan, mengklarifikasikan, 

mengalisis, atau memproses data, penarikan kesimpulan, dan pelaporan dengan 

tujuan utama untuk menjelaskan keadaan secara objektif.  

                                                           
36

Ibrahim, Metedologi Penelitian (Persfektif Aqidah dan Filsafat, (Makassar; Pusat 

Kegiatan Belajar Masyarakat Rumah Buku Carabaca Makassar, 2018), h.9. 
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Albi Anggito & Johan Setiawan S.Pd , Metodelogi Penelitian Kualitatif (Sugiyono , 

2011) , Jawa Barat Oktober 2018, h.8. 
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b. Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu di Pondok Pesantren 

Nahdlatul Ulum, Soreang, Maros. 

B. Metode Pendekatan Penelitian 

  Metode pendekatan ialah metode yang menggunakan suatu topik untuk 

membahas sesuatu. Olehnya itu, dalam pendekatan yang digunakan penelitian ini 

yaitu dengan mencari berbagai permasalahan yang muncul di ditengah-tengah 

naungan pesantren baik antara pengajar dan murid atau antar sesama pengajar 

tentang masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini. Jenis penelitian ini 

menggunakan dua metode pendekatan yaitu diantara nya : 

a. Pendekatan Fenomologis 

 Pendekatan ini menjelaskan bahwa riset yang digambarkan sebagai studi 

kasus tentang fenomena yang terwujud dalam pengalaman kita, cara kita 

memandang dan memahami fenomena. Dan makna fenomena dalam pengalaman 

subjektif. 

b. Pendekatan Antropologi 

Pendekatan ini menjelaskan bahwa pendekatan yang bertujuan untuk 

menanyakan yang terkait dengan observasi. Pendekatan ini dilakukan dengan 

pengumpulan data. 

C. Sumber data 

Data merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan dalam melakukan 

penelitian demi kelengkapan dalam menyusun hasil dari penelitian tersebut, sebab 

data peneelitian merupakan sumbr utama dalam memperoleh gambaran dari 
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permasalahan yang diteliti. Data penelitian tersebut dapat dibedakan menjadi dua 

kategori yaitu : 

a. Data primer,  yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung di lapangan 

dari hasil wawancara dan tanya jawab dengan narasumber atau informan. 

Melainkan dari hasil komunikasi dari pembina yang di pesantren dengan 

langsung peneliti menggunakan data yang jelas. 

b. Data Sekunder, yaitu data yang telah diolah sebelumnya lalu dikumpulkan 

oleh peneliti untuk dijadikan sebagai data penguatan yang memiliki hubungan 

dengan pembahasan judul penelitian ini. 

D. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk 

memperoleh data dan struktur yang diperlukan untuk penelitian. Adapun teknik 

perolehan data yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Observasi : adalah atau pengamatan dalam istilah sederhana adalah 

proses dimana peneliti atau pengamat meneliti situasi penelitian.
38

 

2. Wawancara : Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang 

dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi 

maupun data yang dapat dikonstruksikan kedalam sebuah tema yang 
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tertentu
39

 lalu untuk memperdalam dan mengetahui hasil yang diperoleh 

perlunya menulis jawaban dari informan yang diwawancarai.
40

 

3. Dokumentasi : adalah suatu metode pengumpulan data berdasarkan 

arsip atau dokumen yang digunakan sebagai bahan dalam melengkapi 

hasil dokumentasi, observasi, dan wawancara 

4. Penelitian kepustakaan (Library Research), merupakan metode 

pengumpulan data yang menggunakan pendapat beberapa ahli dari studi 

kepustakaan dan hasil membaca buku. Selain itu, metode kutipan 

digunakan dalam dua format yaitu kutipan langsung yang artinya 

kutipan dari pendapat para ahli yang sesuai dengan buku yang ada 

sedangkan yang kedua ada kutipan secara tidak langsung yaitu kutipan 

para ahli yang beraal dari buku tetapi dimemodifikasi beberapa kata 

dengan tetap mempertahankan maksud dan tujuan bersama. 

5. Triangulasi: Triangulasi dalam pengujian  penelitian merupakan teknik 

pengujian kredibilitas data yang diperoleh dengan melakukan 

pengecekan atau perbandingan dengan sumber, triangulasi dengan 

metode dan triangulasi dengan teori. Tetapi triangulasi yang di maksud 

dalam penelitian ini ialah triangulasi sumber data penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Keberhasilan sebuah penelitian tidak terlepas dari alat bantu atau 

instrumen yang digunakan oleh peneliti di lokasi penelitian. Peneliti sendiri juga 
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Sugiyono, Metode Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 240. 
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termasuk instrumen peneliti, oleh sebab itu, sebagai instrumen penelitian peneliti 

mampu dan siap melakukan penelitian kualitatif kemudian terjun kelapangan. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa alat pembantu yang diadikan 

sebagai instrument penelitian yaitu pedoman wawancara, pulpen untuk mencatat 

hasil observasi dan wawancara, buku catatan dan kamera/handphone untuk 

mengambil gambar dan merekam suara. Instrumen penelitian tersebut meliputi 

sebagai berikut : 

1. Pedoman wawancara ialah alat penelitian berupa daftar pertanyaan 

yang dijadikan sebagai landasan atau dasar melakukan wawancara 

untuk memperoleh informasi dan informan. 

2. Buku catatan dan alat tulis digunakan untuk mencatat semua hasil 

percakapan dengan narasumber pada saat melakukan wawancara 

dilapangan. 

3. Kamera berfungsi untuk mengambil untuk mengambil gambar pada 

saat peneliti melakukan wawancara dengan informan 

4. Tape recorder untuk merekam seluruh hasil pembicaraan antara 

peneliti dan sumber/informan. 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

a. Pengolahan Data 

Setelah data informan terkumpul, langkah selanjutnya yang harus 

dilakukan adalah dengan menganalisis data secara kualitatif dan deskriptif. 

Analisis data merupakan tahapan penelitian yang penting dilakukan. Melalui 

proses analisis data ini, peneliti menerima format penelitian yang akan dilakukan. 
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Teknik-teknik yang dilakukan dalam menganalisis data yang ada di dalam tulisan 

ini adalah : 

1. Editing data yaitu mengkroscek data dari hasil penelitian yang 

bertujuan umtuk memperjelas korelasi dan kebenaran data yang akan 

dideksripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan, hal 

ini bertujuan untuk memperbaiki dan memastikan keabsahan data-

data yang diperoleh dari hasil wawancara. 

2. Reduksi data, adalah langkah dengan memilih, menyederhanakan, 

memusatkan, dan mentransformasikan data mentah dari suatu 

bidang. Ada tiga tingkat reduksi data yang memudahkan dan 

mempermudah olah data dengan mengumpulkan, dan mengolah, 

memilih, dan mengumpulkan informasi di lapangan. 

3. Identifikasi data merupakan kegiatan mengumpulkan beberapa 

literatur, selanjutnya menyeleksi dan memisahkan data yang 

nantinya akan dibahas. 

4. Klarifikasi dan verifikasi data, yaitu proses dimana sumber data yang 

diambil di lapangan telah kembali. Jika data sudah terverifikasi aman 

untuk dimasukkan dalam penelitian baru peneliti memasukkan data 

tersebut. Hal ini sangat penting untuk menghindari terhadap plagiasi 

yang akan menjadi masalah di kemudian hari. 

5. Penyajian data merupakan tahap akhir yang dimana peneliti akan 

menuangkan semuanya dalam bentuk laporan yang akan dipaparkan. 
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b. Analisis Data 

1. Analisis Deduktif adalah analisis data yang digunakan dalam 

penelitian yang berusaha untuk menemukan sesuatu kesimpulan 

dalam penelitian yang berusaha untuk menemukan suatu kesimpulan 

dalam penelitian dari data-data yang bersifat umum ke khusus. Teori 

ini juga digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian bahwa 

sesungguhnya pandangan deduktif menentukan penelitian dengan 

terlebih dahulu menggunakan teori sebagai alat ukuran dan bahan 

instrumen untuk membangun hipotesis sehingga peneliti secara tidak 

langsung menggunakan teori sebagai hal penting dalam melihat 

masalah penelitian. 

2. Analisis induktif adalah data kongkrit yang terlebih dahulu diuraikan 

sebelum dirumuskan menjadi suatu kesimpulan. Dalam metode 

analisis induktif, data dapat dikaji melalui proses yang berlangsung 

dari lapangan.
41

 

c.    Verifikasi Data 

Melengkapi penulisan data kualitatif adalah inti untuk menjawab 

pertanyaan. Isinya adalah data lapangan yang berharga untuk pengembangan 

praktik dan keilmuan. Validasi data adalah akhir dari analisis data setelah 

beberapa pertanyaan dijelaskan.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi dan studi dokumentasi 

resmi dari pihak pesantren mengenai nasionalisme dari Pondok Pesantren 

Nahdlatul Ulum. Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum adalah pondok pesantren 

yang berada di Jalan Samudera, Soreang, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, 

Sulawesi Selatan. Pesantren ini merupakan lembaga pendidikan yang meliputi 

beberapa sekolah diantaranya, MI (Madrasah Idbtidiyah), MTS (Madrasah 

Tsanawiyah), MA (Madrasah Aliyah), dan PDF (Pendidikan Diniyah Formal). 

Kemudian Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum dikenal sebagai pesantren modern. 

1. Sejarah singkat Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum 

Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum biasa yang disingkat Ponpes Nahdlatul 

Ulum didirikan oleh Anregurutta H.M. Sanusi Baco, Lc. Pada tanggal 23 Sya’ban 

1423 atau pada tahun 2002. Al-Mukarram AG. K.H. Dr. (H.C) Muhammad 

Sanusi Baco atau lebih dikenal dengan sebutan Anregurutta Sanusi Baco atau 

Gurutta Sanusi Baco. Lahir di Talawe Kabupaten Maros pada tanggal 4 April 

1937. Ayah dan kakeknya bekerja sebagai petani. Ayahnya bernama Baco Daeng 

Gassing dan Ibunya bernama Ratu Daeng Naba, bedanya dengan petani lain 

bahwa keluarganya termasuk golongan muhibban, yaitu orang-orang yang cinta 

ilmu dan cinta ulama. AGH. Sanusi Baco bukan merupakan latar belakang dari 

keluarga ulama, tetapi tidak menyurutkan semangat dan kegigihan belajarnya 
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untuk berjuang dan mengabdi kepada agama dan negara.
42

 Perjalanan AGH. 

Sanusi Baco yang sedemikian panjang dapat dikatakan bahwa beliau seorang 

ulama, tokoh intelektual, tokoh gerakan, serta tokoh perdamaian dalam kehidupan 

kemasyarakatan khususnya di Sulawesi Selatan. Beliau pernah mendapatkan 

piagam penghargaan Icon Pancasila tahun 2020 dalam kategori tokoh dan 

komunitas penggerak lintas iman dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 

(BPIP), dan masih banyak lagi penghargaan-penghargaan lainnya.
43

 

Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum dengan bantuan modal awal (hibah) dari 

bapak H.M. Jusuf Kalla dengan merekomendasikan kepada Anregurutta H.M 

Sanusi Baco, Lc berupa lahan seluas 3,7 hektar lalu ditambah dengan bantuan 

bapak Zainal Basri Palaguna (Gubernur Sulawesi Selatan saat itu) dengan 

sejumlah Ulama dan islam lainnya di Sulawesi Selatan. Akhirnya pada tahun 2002 

pondok pesantren nahdlatul ulum yang diselenggarakan oleh yayasan Al-

Asy’ariyah An-Nahdliyah (dulu bernama Yayasan Al-Asy’ariyah) Makassar 

resmi menerima santri baru dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Hingga 

dalam kurun waktu 16 tahun pesantren mampu menambah aset wakaf dari tanah 

seluas 3,7 hektar kini menjadi 4,5 hektar.
44

 

Pada masa awal didirikan pesantren ini, santri yang mendaftar untuk 

mondok hanya 25 orang itupun terbagi lagi antara santri dan santriwati. Santri 21 

orang dan santriwati 4 orang, semuanya merupakan angkatan pertama. Tahun 
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AGH. Sanusi Baco, Lc. Sehimpun Kisah dan Hikmah (Makassar: Gora Pustaka 
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kedua bertambah untuk tingkatan Madrasah Aliyah menjadi 6 santri, dan pada 

tingkatan Madrasah Tsanawiyah sudah mencapai ± 40 santri dan santriwati. 

Jumlah santri mulai mengalami peningkatan yang cukup baik pada tahun 2004 

dengan jumlah santri keseluruhan mulai dari tahun 2002 yaitu 199 orang santri.
45

  

Kepercayaan serta apresiasi masyarakat semakin tinggi, sehingga dalam 

perkembangannya pada tahun 2010 Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum juga sudah 

menerima santri non-pondok dalam jenjang pendidikan Madrasah Tsanawiyah 

dan Madrasah Aliyah. Hal ini berdasarkan keinginan AG. H. M. Sanusi Baco 

sebagai ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah menerima dengan 

senang hati kehadiran Pondok Pesantren Nahdlatul ‘Ulum ditengah masyarakat 

Kelurahan Soreang. 

Kini pesantren tersebut telah berkembang demikian pesat dengan jumlah 

santri sekitar 1000 orang. Para santri dan santriwati ini belajar berbagai jenjang 

pendidikan formal dan nonformal yang ada di lingkungan pesantren lengkap 

dengan program pendidikan life skill. Didukung dengan unit-unit usaha yang terus 

dikembangkan, Ponpes Nahdlatul Ulum akhirnya ditetapkan sebagai salah satu 

dari 9 percontohan pesantren mandiri oleh Kementerian Agama. Sebuah 

pencapaian yang menjadi kriteria dalam penilaian pesantren mandiri. Mandiri 

dalam mengembangkan potensi diri dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

mumpuni dan mampu bersaing dalam khazanah kehidupan.
46
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2. Struktur Organisasi 

Adapun daftar organisasi didalamnya atau struktur pengurus Pondok 

Pesantren Nahdlatul Ulum, antara lain : 

Jabatan Nama  

Pendiri Pondok Pesantren A.G Dr. K.H Sanusi Baco, Lc. 

Ketua Yayasan Tabsyir Sanusi, SS., MM 

Pimpinan Pondok Dr. Nur Taufiq Sanusi, MAg 

Kabid 1 - Akademik Drs. H. Syamsuddin Ballu 

Kabid 2 - Keuangan Ir Nurnikma Anugrawati T, MAP 

Kabid 3 – Kepesantrenan  Dra. Mukarramah Beta 

Kabid 4 - Humas H.M. Irfan Sanusi 

Kabid 5 - Operasional Drs. K.H Syamsul Khalik 

Kepala Madrasah Idbtidiyah Rosliaini, S.Pdi, M.Pd 

Kepala Madrasah Tsanawiyah Dra. Hj. Sugia M., M.Pd 

Kepala Madrasah Aliyah Muhammad Said, S.Pd., M.M 

Kepala Madrasah PDF 

(Pendidikan Diniyah Formal) 

Ilham Ilyas, Lc., M.Ag 

 Sumber Data Dokumen Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum
47

 

3. Fasilitas Pesantren 

Sarana dan fasilitas pendukung dipergunakan untuk mendukung dan 

menunjang kegiatan belajar mengajar (KMB) serta memudahkan para santri 

                                                           
47

Dokumen Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Soreang Kabupaten th 2020. 



36 
 

 
 

santriwati dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang mengarah para terwujudnya 

sarana dan tujuan insitusi, untuk itu Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum  telah 

mengupayakan berbagai sarana dan fasilitas, seperti Asrama Santri, Asrama 

Santriwati, Aula Palaguna, Depot Air Minum, Kantor, Kantor Madrasah 

Ibtidaiyah, Kantor Dan Ruang Guru MTs, MA, dan PDF, Kantor Tata Usaha, 

Kantor Pimpinan, Mini Market “Aminah Mart”, Kantin, Tempat Laundry, 

Lapangan Olahraga (Futsal, Bulu Tangkis, Voli, Dan Tenis Meja), Mesjid 

“Rabiatul Adawiyah”, Mushola (Khusus Santriwati), Kendaraan/Mobil 

Operasional, Perpustakaan, Ruang Belajar, Ruang Keterampilan, Ruang Kepala 

Kampus, Ruang Keamanan, Laboratorium IPA, Laboratorium Komputer, dan 

Ruang Tunggu Tamu.
48

 

4. Ekstrakurikuler  

Pondok pesantren nahdlatul ulum memberikan pengembangan diri atau 

lebih dikenal dengan ekstrakurikuler. Hal ini agar santri atau santriwati tidak 

hanya mempelajari tentang agama saja tetapi mereka harus menyimbangi aspek 

keeilmuan dan aspek amaliyah. Itu juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan 

nyata menjadi ciri khas pesantren, selain fungsi tersebut juga dapat memperdalam 

ilmu para santri. Program ini meliputi beberapa bidang antara lain:  

1. Bidang Keagamaan 

a. Latihan Dakwah 

b. Pengajian (Kitab Kuning dan Al-Qur’an) 
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2. Bidang Bahasa 

a. Arabic Club (Kelas Bahasa Arab) 

b. English Club (Kelas Bahasa Inggris) 

3. Bidang Seni 

a. Tilawah qur’an 

b. Kaligrafi (Khat) 

c. Kepramukaan  

d. Paskibra (PASKIBRA 022) 

e. Drumband 

4. Bidang Olahraga 

a. Futsal (OFUT25) 

b. Tenis Meja (PTM-Trenum) 

c. Bola Voli 

d. Bulu Tangkis 

5. Bidang Pengembangan Ilmu 

a. Kelas Da’i/Da’iyah 

b. Kelas Jurnalistik 

c. Kelas Sastra (Bedah Buku dan Majalah Dinding)
49

 

5. Keadaan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum saat ini 

Menurut data yang ditemukan di lapangan, jumlah staf yang bekerja 

sekarang sudah lebih banyak dari pada jumlah staf yang bekerja pada saat 

pesantren baru pertama kali beroperasi Adapun staf dan pegawai yang bekerja di 
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Pondok Pesantren Nahdlatul ‘Ulum kebanyakan adalah masyarakat sekitar yang 

bekerja sebagai sopir, pegawai mini market, staf keamanan, staf kebersihan, dan 

pegawai dapur. 

Pembina santri lebih banyak dari pada Pembina santriwati. Hal ini 

dikarenakan jumlah santriwati di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum lebih sedikit 

jika dibandingkan dengan jumlah santri. Adapun Pembina santri dan santriwati 

yang berusia 19, 21, dan 23 tahun adalah santri alumni dari pondok pesantren itu 

sendiri yang diberikan kepercayaan oleh pihak pesantren untuk menjadi Pembina, 

alumni-alumni tersebut yaitu dari angkatan 8, 9 dan 10. Alumni-alumni dari 

angkatan 7 (angkatan 7 yaitu alumni tahun 2008) dan seterusnya pun ada juga 

yang diberikan kepercayaan kembali hanya saja mereka memilih untuk mengajar 

di madrasah dan tidak menetap didalam lingkungan pesantren.
50

 

Santri atau santriwati yang tamatan pendidikan Tsanawiyah terkadang ada 

yang melanjutkan untuk di pendidikan Aliyah di pondok pesantren atau sekolah 

menengah atas di luar pesantren. Namun ada juga tamatan pendidikan Aliyah, 

85% melanjutkan pendidikan perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negri 

maupun swasta. Bahkan ada pula yang mendapatkan beasiswa ke luar negri 

seperti Malaysia dan Mesir. 

Kurikulum dan perangkat pembelajaran Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum 

menggunakan manajeman dan sistem pendidikan modern, namun tidak lupa tetap 

mempertahankan nilai-nilai dan tradisi yang diajarkan oleh pesantren tradisional 

pada umumnya. Semisal pengajaran kitab-kitab klasik (kuning), menggunakan 
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bahasa Arab sebagai bahasa sehari-hari, tetap mempertahankan sistem belajar 

yang ketat untuk memperdalam ilmu keislaman para santri. 

Pengajian kitab kuning yang diajarkan seperti hadis, tauhid, ilmu tafsir, 

akhlak dan sebagainya. Pengajian kitab kuning ini adalah hal yang wajib 

dilakukan setiap malam kecuali pada malam jum’at, sebab pada malam jum’at 

santri akan diarahkan untuk mengaji bersama dengan dipimpin oleh satu orang 

santri yang dipilih secara acak oleh Pembina. Pengajian kitab kuning juga 

dilakukan agar supaya bisa mengubah pola pikir para santri melalui pengajaran 

pengajaran yang diajarkan oleh ustad maupun ustadzah. Bahkan sejak santri dan 

santriwati baru masuk, mereka sudah langsung diajarkan untuk belajar kitab 

kuning namun pada permulaan mereka akan diajarkan kitab yang berjudul 

Akhlaqul Lil Banin yang mula-mula untuk membina akhlak para santri pada saat 

pertama masuk ke pondok pesantren.
51

 

6. Visi dan Misi  

Adapun yang menjadi visi dari Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, 

Soreang, Kabupaten Maros, ialah sebagai berikut : 

a. Menciptakan pribadi muslim yang mampu memahami ajaran Islam dengan 

benar, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan 

mempraktekannya untuk Syiar dan Ruhul Islam. 

b. Menciptapkan manusia yang bertaqwa kepada Allah swt, berbudi luhur, 

dan mampu mengamalkan ajaran Islam dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan (IPTEK) 
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Adapun yang menjadi misi dari Pondok Pesantren Nahdaltul Ulum, 

Soreang, Kabupaten Maros, ialah sebagai berikut:   

a. Mengembangkan keunggulan potensi dzikir dan keunggulan potensi fikir 

b. Menyiapkan insan muslim yang mampu mengembangkan keunggulan 

potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat 

c. Mengupayakan terciptanya santri yang mampu mempersiapkan dirinya 

menjadi ulama profesional yang intelektual. 
52

 

B. Makna Nasionalisme di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum 

Eksistensi pesantren di Indonesia sangat diakui di panggung nasional dan 

pesantren telah mampu mencetak generasi yang turut serta membangun kemajuan 

dan mempertahankan kedaulatan bangsa. Kontribusi pesantren di Indonesia telah 

melintasi batas-batas ruang sosial dan keagamaan, bukan hanya itu tetapi 

pesantren juga mampu mengambil peran penting untuk senatiasa merawat bangsa 

tanah air agar tidak terus menerus dieksploitasi orang-orang asing  dari serangan 

pribumi yang hendak menghancukan kebhinekaan.
53

 

Berdasarkan hasil wawancara makna nasionalisme di Pondok Pesantren 

Nahdlatul Ulum oleh Ustadz Wahyudi Munir S.Pd.I mengatakan: 

“Makna nasionalisme ialah rasa cinta terhadap tanah air, karena itu juga 
sebagian daripada iman. Kita mengajarkan di pondok bagaimana untuk 
saling menghargai, satu visi dalam perbedaan yang berbeda, lalu disitulah 
muncul sikap dan semangat nasionalisme yang kokoh dan tentunya 
dibangun dengan kebersamaan. Maka setiap guru dan pembina, santri dan 
santriwati wajib untuk mencintai dan membela tanah air. Begitu pun 
kegiatan yang berhubungan dengan nasionalisme dalam kehidupan sehari-
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hari. Mulai dari hal-hal yang tidak formal seperti makan bersama, bermain, 
mengaji, dan salat berjamaah, juga kegiatan yang formal seperti 
memperingati hari besar nasional, mengikuti kegiatan baris-berbaris dan 
paskibra, serta dll.”

54
 

Lembaga-lembaga Islam seperti pesantren dicurigai sebagai tempat 

kaderisasi radikalisme dan terorisme dan para santri dicurigai sebagai radikal dan 

teroris. Stigma seperti ini hanya merugikan pesantren yang seakan-akan kalangan 

didalamnya tidak mengajarkan nilai-nilai nasionalisme. Padahal jika dilihat dari 

sejarah Indonesia merdeka, pesantren memiliki peran besar dalam mewujudkan 

bangsa ini. Peran signifikan para santri untuk Indonesia kemudian diapresiasikan 

oleh Presiden Jokowi yang biasa disebut Hari Santri Nasional pada tanggal 22 

Oktober. Tanggal itu merujuk terhadap resolusi jihad yang diserukan KH. Hasyim 

Asy’ari kepada para santri di seluruh Indonesia untuk berjuang demi tanah air. 

Hal ini juga disampaikan oleh Ustadz Akbar S.H.I., M.H pada saat wawancara, ia 

mengatakan bahwa:  

“Menurut saya, nasionalisme adalah rasa yang besar untuk mempertahankan 
nilai-nilai pancasila karna itu mengandung arti yang baik untuk kedepannya 
lalu dilihat jug dari organisasi masyarakat di Indonesia yaitu Nahdlatul 
Ulama yang memang bagian dari membantu pemerintah dalam hal meraih 
kemerdekaan. Lalu santri berperan penting dalam membantu meraih yang 
namanya kemerdekaan, itu juga turun menurun sikap bernasionalisme di 
dalam ranah kepesantrenan.”

55
 

 
Terkait diatas yang disampaikan oleh Ustadz Akbar S.H.I., M.H beliau 

menambahkan juga dari segi ajarannya, yang mengatakan bahwa: 

“Dari segi pendidikan kita tidak jauh atau berupaya keras tidak 
menanamkan dipribadi santri yang namanya radikalisme karna sikap 
radikalisme itu bertentangan dengan sikap nasionalisme. Makanya kita 
disini berupaya untuk selalu mengajarkan sesuai dengan syariat Islam, 
sekarang kita mengarah yang dinamakan proses jihad. Dimana proses jihad 
ini tidak mengarah ke radikal, karena jihad di masa dahulu yang kaum kafir 
mengarah pada tidak mengikuti syariat Islam. Penanaman pendidikan terkait 
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jihad yang bagaimana sesuai dengan Ahlusunna Wal Jamaah, yang 
menanamkan nilai-nilai ASWAJA.”

56
 

 
Setelah diketahui dari historis bangsa ini, pesantren di Indonesia memiliki 

kontibusi yang sangat besar bagi kemajuan Islam maupun bagi bangsa Indonesia. 

Hal ini terlihat dari tindakan para Kiai dan santrinya dalam berbagai bidang 

kehidupan, baik pada masa melawan penjajahan untuk merebut kemerdekaan 

hingga masa pembangunan untuk mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Sejak 

awal kedatangan Islam, terutama pada masa Walisongo, penjajahan Belanda, 

hingga kemerdekaan masa kini, pondok pesantren banyak menyumbang jasa tak 

ternilai harganya bagi Indonesia terutama pada pengembangan agama Islam. 

Namun juga perlu diketahui, di Indonesia bukan hanya agama Islam saja yang 

berpenduduk tetapi banyak agama lain seperti Kristen, Khatolik, Hindu-Budha, 

dan sebagainya. Ini semua tidak mempengaruh Indonesia pecah belah, karena 

Indonesia mengajarkan toleransi terhadap agama satu sama lain. 

Lalu dilanjut dengan pernyataan selanjutnya terkait tentang makna  

nasionalisme. Hal tersebut diungkapkan oleh Ustadz Wahyudi Munir S.Pd.I 

mengatakan bahwa: 

“Makna nasionalisme, saya mau mengambil yang awalnya dari sejarah 
bahwa pesantren adalah salah satu ujung tombak dalam meraih dan 
mempertahankan kemerdekaan. Lalu dalam pesantren diajarkan nilai-nilai 
untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan mengajarkan 
ilmu, baik itu ilmu umum ataupun ilmu agama kepada generasi muda 
untuk untuk membangun bangsa. Prinsip nasionalisme Islam itu juga 
tertuang ketika Kiai Hasyim Asy’ari mencetuskan hubbul wathan minal 
iman (cinta tanah air adalah bagian dari iman), jadi pesantren dan 
nasionalisme adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.”

57
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Nasionalisme juga merupakan panggilan agama untuk menyelamatkan dan 

melindungi segenap manusia dari kekejaman para penjajah. Di dalam buku 

“Berangkat dari pesantren” oleh KH Saifuddin Zuhri, ia mengungkapkan bahwa 

Bung Karno sering mengampanyekan pentingnya nasionalisme yang sejak lama 

diperjuangkan oleh Kiai-kiai pesantren. Sebab, nasionalisme bukan sekedar 

“isme”, tetapi mengandung nilai, tanggung jawab, rasa senasib dan 

sepenanggungan sebagai bangsa. Pernah suatu ketika Bung Karno bertanya 

kepada Kiai Wahab Chasbullah, “Pak Kiai, apakah nasionalisme itu ajaran 

Islam?” kemudian Kiai Wahab menjawab tegas, “Nasionalisme ditambah 

bismillah, itulah Islam. Kalau Islam dilaksanakan dengan benar, pasti umat Islam 

akan nasionalis”. Karena kedekatan tersebut, Bung Karno sangat dicintai oleh 

para Kiai dan warga pesantren, pernah suatu dahulu banyak slogan-slogan 

bertuliskan, “Hidup Mati Untuk Soekarno” yang bertebaran dimana-mana seperti 

di pohon, tembok, spanduk, maupun selembaran. Warga pesantren pun tidak mau 

ketinggalan. Namun itu semua ada batasnya.
58

 

Serupa dengan pernyataan ini tentang hubungan nasionalisme dan 

pesantren, maka dari itu guru PPKN di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum 

mengatakan bahwa: 

“Berbicara makna nasionalisme, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan apa 
itu nasionalisme. Nasionalisme adalah paham cinta tanah air dan bangsa, lalu 
ada juga sebutan dengan patriotism yaitu paham cinta tanah air. Bedanya 
nasionalisme dan patriotisme adalah nasionalisme mancakup keseluruhan 
wilayah.”

59
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Sebagaimana Pak Jufri selaku guru PPKN, maka beliau mennjelaskan 

secara lebar mengenai nasionalisme bahwa : 

Nasionalisme juga terbagi atas 2 yaitu nasionalisme sempit dan luas. 
Nasioanlisme sempit adalah menganggap bangsa dan negara nya lebih unggul 
dibandingkan negara lain atau bisa disebut CHAUVINISME(paham cintah 
tanah air yang berlebihan dan menganggap rendah bangsa/negara lain) 
sedangkan nasionalisme luas adalah cinta tanah air dan bangsa lalu tidak 
memandang rendah bangsa dan negara lain. Beralih untuk di pesantren ini 
saya akan lebih mengarah ke pendidikannya. Nasionalisme pondok pesantren 
itu sudah dipersiapkan dalam materi pondok pesantren. Untuk persoalan 
penyampaian atau penerapannya, semua tergantung kepada pengajarnya, 
tetapi kita disini tetap selalu mengajarkan bagaimana akan kesadaran cinta 
tanah air. Hal ini sudah dilakukan sejak dahulu, sehingga tidak mungkin bagi 
pihak pondok pesantren untuk mengadakan perubahan signifikan karena itu 
akan mempengaruhi hal-hal yang lain.”

60
 

Pesantren Nahdlatul Ulum merupakan pendidikan Islam yang mengikuti 

ajaran Ahlusunnah Waljama’ah, bisa dilihat dari sejarah bahwa pendiri Pondok 

Pesantren  Nahdlatul Ulum yaitu AG. H. M. Sanusi Baco merupakan ketua umum 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus Pengurus Rais Syuriah di Wilayah 

Nahdlatul Uluma Provinsi Sulawesi Selatan. Nahdlatul Ulama didirikan oleh KH. 

Hasyim Asy’ari di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926, berdirinya NU sebagai 

reaksi terhadap gerakan reformasi dalam kalangan umat Islam Indonesia dan 

berusaha untuk mempertahankan salah satu dari empat mazhab dalam masalah 

yang berhubungan dengan fiqih. Dan melihat dominan orang Indonesia, 

kebanyakan yang mengikuti Ahlusunnah Waljama’ah bermazhab Imam Syafi’i.
61

 

Nahdlatul Ulama pada awalnya merupakan organisasi keagamaan sebagaimana 

dijelaskan sebelumnya pada bagian latar belakang, Namun, nampaknya NU tidak 

bisa dipisahkan dari aksi-aksi yang mengandung dan memiliki semangat gerakan 
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antikolonialisme karena lahir dan berkembang justru pada masa puncak 

perjuangan pergerakan nasional. 

Dalam hal membahas makna nasionalisme di Pondok Pesantren Nahdlatul 

Ulum, salah satu pembina yaitu Ustadz H. Muhammad Nur, Lc mengatakan 

bahwa: 

“Mengenai makna nasionalisme ialah sikap seorang individu untuk selalu 
menjaga nama baik negara dengan cara melalui kesadaran akan hal 
kebersamaan, saling menghargai. Lalu melihat hubungan Pesantren 
Nahdlatul Ulum ini dan nasionalisme sangat erat. Keterkaitannya sudah 
jelas memiliki peran penting, dengan melihat sejarah pada saat Surabaya 
diserbu perang. Sebagaimana Hadratul Syekh mengeluarkan fatwa yang 
dikenal resolusi jihad, dan bersifat wajib. Sampai-sampai semua santri, 
semua masyarakat ikut termotivasi untuk senantiasa mengikuti jihad 
mengikuti perang agar melawan penjajah. Mau tidak mau, peran santri 
sangat penting dalam kemerdekaan Indonesia ini. Mungkin hanya 
sekarang ini banyak dihilangkan sejarahnya.”

62
 

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh Ustadz Muhammad 

Nur, Lc. sangat jelas diperkuat bahwa hubungan nasionalisme dan pesantren 

sangatlah memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan dan melihat fakta 

sejarah yang ada bahwa pesantren berperan penting dalam kemerdekaan 

Indonesia. Maka dari itu sesuai dengan ajaran-ajaran yang ada, kita sebagai 

penerus generasi muda harus menerapkan nilai-nilai nasionalisme. 

Pada saat peneliti melakukan wawancara, tidak lupa untuk mempertanyakan 

hal ini terhadap santri di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum. Ada salah satu santri 

atau sebagai ketua OP3NU yaitu Muhammad Rifansyah mengatakan bahwa: 

“Terkait makna nasionalisme di pondok ini sudah keliatan bagaimana cara 
santri mempersepsikan nasionalisme dalam kehidupan kesehariannya, 
contohnya dalam keseharian santri terus mempertahankan jiwa kebersamaan 
yang dimana mereka berasal dari daerah yang berbeda-beda, suku yang 
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berbeda lalu disatukan dalam lingkungan pesantren yang mengharuskan 
seorang santri dapat beradaptasi dan berbaur bagi sesamanya.”

63
 

Untuk saat ini, Indonesia juga terus berjuang melanjutkan upaya untuk 

mendakwahkan rahmatan lilalamin, atau toleransi yang tinggi untuk semua umat 

beragama, prinsip-prinsip Islam dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. sehingga dapat menghargai keragaman dan menjaga jarak 

dari ekstremisme. 

C. Penerapan Nasionalisme di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum  

Nasionalisme di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, terdapat didalam 

pembelajaran sejarah karena didalamnya sudah menjadi tujuan agar membangun 

karakter bangsa. Pembina atau pengajar juga selalu mengajarkan untuk 

menepakan nasionalisme di kehidupan sehari-hari. Nasionalisme pada dasarnya 

bersumber pada nilai-nilai pancasila atau kata lain kata presfektif dari nilai-nilai 

pancasila. Nasionalisme di Indonesia adalah yang bersumber dari semangat 

kebangsaan serta diharapkan dapat menjadi standar perilaku orang di Indonesia. 

Inilah demikian ada yang disebutkan dengan penerapan secara formal dan non-

formal yang ada di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum. 

1. Penerapan secara formal 

Hal ini menggunakan banyak cara jika ingin diterapakan pada 

kalangan pondok pesantren. Terkhususnya di pondok pesantren nahdlatul 

ulum ini mengajarkan pelajaran-pelajaran sejarah dan PPKN yang 
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mengikuti kurikulum yang ada. Hal ini ditambahkan oleh salah satu guru 

di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum yaitu Pak Jufri yang mengatakan: 

“Untuk tingkat madrasah Tsawiyah, itu menggunakan kurikulum 

departemen agama. Yang membedakam itu kurikulum departemen 

agama dengan kurikulum diknas yaitu pendidikan agamanya.”  

 

Hal yang senada dengan apa yang dikatakan oleh Pak Jufri, maka 

ia mempertegaskan bahwa : 

“Kurikulum diknas hanya pelajaran agama saja, nah kalau disini 

tingkat Tsanwiyah nya itu pelajaran agama nya ada lima, yang 

pertama Al-Quran Hadis, yang kedua ada Fiqih, kemudian SKI 

(Sejarah Kebudayaan Islam), terus ada Bahasa Arab, dan yang 

terakhir Aqidah Akhlak. jadi itu yang membedakan yaa antara diknas 

yang hanya mata pelajaran agama saja sedangkan disini pendidikan 

agama nya yang tadi itu 5 mata pelajaran. Dan mata pelajaran 

lainnya itu seperti bahasa Indonesia, matematika, fisika, IPA, IPS, 

dan mata pelajaran lainnya yaa sama semua seperti di sekolah-

sekolah luar pada umumnya”
64

 

 

Dalam perkembangannya pondok pesantren tidak sebatas 

menjalankan pendidikan non formal yang berpusat pada masjid, melainkan 

juga menerapkan sistem pembelajaran formal di madrasah. ini tentunya 

sesuai dengan empat dasar bagi para Kyai dalam pengabdiannya pada 

masyarakat yaitu “kyai sebagai pengabdi di masjid, kyai sebagai pengabdi 

di madrasah, kyai sebagai pengabdi di pesantren, dan kiyai sebagai 

pengabdi di sekolah.
65

 Hal ini juga dikatakan oleh Ustadz Akbar S.H.I., 

M.H bahwa: 

“Pada dasarnya memang pesantren identik dengan keagaman saja 
tetapi tidak bisa dipungkiri kurikulum pendidikan di pesantren ini 
ikut arus, jadi kita disini selalu mengajarkan ilmu-ilmu lain baik itu 
dari segi SAINTEK ataupun SOSHUM maka dari itu sejarah-sejarah 

                                                           
64

Drs. Muhammad Jufri Amin, Guru PPKN Pesantren Nahdlatul Ulum, Wawancara, di 

Pondok Pesantren  Nahdlatul Ulum Soreang Maros,  04 Juli 2023 
65

Horikoshi, H, Kyai dan Perubahan Sosial, (Jakarta: P3M, 1987), h. 116. 



48 
 

 
 

di Indonesia pun selalu diajarkan karna diketahi pesantren atau santri 
nya memilki peran penting dalam kemajuan bangsa. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Akbar S.H.I, M.H 

maka ia mempertegaskan lagi bahwa: 

“Memang ada keterkaitan pesantren dan nasionalisme, sudah dari 
lama jika kita melihat sejarah. Kemudian upaya kita sebagai 
Pembina agar santri selalu menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme 
dikehidupan sehari-hari ialah bagaimana kita selalu 
membimbingnya, mengingatkan, atau perlu juga diawasi agar jika 
ingin melakukan suatu kegiatan. Yang terkhusunya apabila kita 
disini melihat santri dan santri lainnya melakukan hal diluar batas, 
maka pasti kita memberikan arahan yang baik atau perlu dihukum.”

66
 

Hal yang serupa dengan penerapan secara formal di Pondok 

Pesantren Nahdlatul Ulum, dipertegas oleh Ustadz H. Muhammad Nur, Lc 

yang mengatakan bahwa: 

”Hal ini memiliki banyak cara, salah satunya itu mengenalkan 

sejarah kepada santri atau santriwati baik itu sejarah masa Nabi 

Muhammad Saw dengan sifat nasionalisme, bagaimana Nabi kita 

mencintai tanah airnya. Nabi sebenarnya pada saat mau hijrah 

meeninggalkan kota Mekah, beliau merasa berat sampai-sampai 

Nabi Muhammad Saw tidak ingin meeninggalkan kota Mekah tetapi 

karna perintah Allah swt, beliau harus meninggalkan kota Mekkah 

karna menyangkut masalah umat Islam agar merasakan jaya pada 

saat itu. Meskipun beliau meninggalkan kota Mekkah tetap 

mencintai kota kelahirannya. Melihat sejarah ini, kita dididik 

bahwasanya betul-betul cinta tanah air.” 

Kemudian Ustadz H. Muhammad Nur, Lc menambahkan terkait 

penerapan nasionalisme bahwa: 

“Masih banyak lagi yang diajarkan untuk santri menerapkan nilai-

nilai nasionalisme seperti merayakan hari santri, setiap hari senin 

melakukan upacara bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan 

bagaimana memupuk persaudaraan, pertemanan, sikap toleransi. . 
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Cinta tanah air itu merupakan bagian dari keimanan “Hubbul Wathon 

Minal Iman”
67

 

Melihat apa yang disampaikan oleh salah satu Pembina di pondok 

pesantrem nahdlatul ulum mengenai penerapan nasionalisme secara 

formal, maka hal ini ditambahkan juga oleh Ustadz Akbar S.H.I., M.H 

yang mengatakan: 

“Salah satunya itu mempelajari sejarah-sejarah pahlawan 
kemerdekaan, karna terkadang ada juga yang tidak mau 
mempelajarinya. Mungkin karna faktor yang mereka pahami dari 
ajaran-ajaran nya seperti tidak mau menghormati bendera, tidak mau 
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang katanya bertentangan 
dengan syariat Islam. Padahal kalau dilihat dari pancasila, pancasila 
itu dekat dengan syariat Islam, mulai dari sila satu sampai 
terakhir.”

68
 

Setelah mendapat pandangan dari pembina mengenai bagaimana 

cara menerapkan nasionalisme secara formal di Pondok Pesantren 

Nahdlatul ulum, hal ini juga ditambahkan oleh Pak Jufri sebagai guru 

PPKN di pondok pesantren nahdlatul ulum yang mengatakan bahwa: 

“Penerapannya secara formal disini bisa dilihat dari kurikulum 
contohnya mata pelajaran PPKN dalam materinya banyak 
menjelaskan bahwa nasionalisme itu sangat penting dimilki setiap 
manusia karena kita berada di negara yang dimana negara ini 
menjunjung tinggi rasa nasionalisme itu sendiri. Lalu berbicara 
tentang ekstrakurikuler di pesantren ini biasanya santri-santriwati 
melakukan kegiatan seperti pramuka, PMR, dan paskibra. Untuk 
jadwal latihan biasa dilakukan pada sore hari, kegiatan pramuka ini 
biasa mendapat undangan untuk kemah di luar sekolah ataupun 
mengikuti lomba-lomba.”

69
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2. Penerapan secara non-formal  

Penerapan nasionalisme secara non-formal di Pondok Pesantren 

Nahdlatul Ulum melalui pendidikan yang bertumpu pada aktivitas belajar 

diluar sistem persekolahan seperti esktrakurikuler. Hal ini dijelaskan oleh 

santri kelas 3 Madrasah Aliyah sebagai ketua OSIS mengatakan bahwa: 

”Terkait penerapan nasioanalisme secara non-formal di pondok ini 
bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan ektrakurikuler contohnya pramuka 
dan PMR (palang merah remaja) dan paskibra, untuk kegiatan 
semacam ini biasanya latihan pada sore hari. Kemudian kita 
diajarakan oleh guru/pembina untuk selalu bersifat rela berkorban 
karna pada dasarnya penerus bangsa berperan penting untuk 
kemajuan bangsa ini, yang kedua menerapakan kesatuan dan 
persatuan karena sebagaimana diketahui orang kalau mondok sudah 
pasti berbeda-beda mulai dari asal daerah sampai bahasanya tapi 
adanya semboyan negara kita yang berbunyi “Bhineka Tunggal Ika” 
dapat dipakai untuk berinteraksi dan memahami orang sekitar.” 
 

Sebagai ketua OSIS / OP3NU, Muhammad Rifansyah harus 

melalukan contoh yang baik, mengenai yang diatas ia menambahkan 

bahwa: 

“Memiliki sifat menghargai merupakan jika kita sudah selesai 
pendidikan dalam mondok lalu diluar ketemu atau berteman sama 
non muslim lakukanlah yang namanya menghargai sesama warga 
Indonesia atau bisa dibilang bertoleransi,  kemudian ada sifat kerja 
sama dimana setiap santri atau santriwati melakukan aktvitas 
didalam pondok harus melakukan dengan bersama-sama contohnya 
kerja bakti, serta mempunyai sifat bangga menjadi bangsa Indonesia 
karna hal ini diperlukan setiap individual agar melestarikan negara 
republik Indonesia dengan perasaan bangga.”

70
 

Setelah mendapat pandangan seorang santri mengenai penerapan 

nasionalisme secara non-formal di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum bisa 

diambil kesimpulan bahwa kegiatan diluar sistem sekolahan banyak hal 

yang bisa dilakukan. Adapun cara lain untuk penerapkan nasionalisme 

                                                           
70

Muhammad Rifansyah, Santri (Ketua OP3NU), Wawancara, di Pondok Pesantren 

Nahdlatul Ulum, Tanggal 20 Juni 2023.  



51 
 

 
 

secara non formal, ini diungkapkan oleh salah satu Pembina Pondok 

Pesantren Nahdlatul Ulum yang mengatakan: 

“Cara guru dan pembina mengajarkan nasionalissme agar santri dan 
santriwati menerapkannya ialah menerapkan internalisasi nilai dalam 
kehidupan sehari-hari seperti dimulai kegiatan harian contohnya 
melakukan kegiatan dengan bergotong royong atau bersama-sama, 
dalam hal ini seperti belajar, bermain, makan, tidur, dan sebagainya. 
Dari segi pembelajaran di kelas senantiasa diselipkan atau diajarkan 
rasa cinta tanah air berupa pemasangan gambar pahlawan, menghafal 
dan menyanyikan lagu kebangsaan. Khususnya lagu “Yaa Lal 
Wathon (Hubbul Wathon Minal Iman)”. 
 

Hal serupa yang dijelaskan diatas, maka Ustadz H. Muhammad 

Nur Lc, menambahkan bahwa : 

“Setelah santri dan santriwati telah mengetahui bagaimana cara 
menerapkan nasionalisme, secara spontanitas mengaplikasikanya 
contoh memperingati atau haul kematian pendiri pondok pesantren 
yang diadakan setiap tahun. Peringatan ini berissi dzikir dan doa 
kepada pimpinan pondok yang sudah berjasa selama hidupnya dalam 
pengembangan pendidikan untuk mencerdaskan generasi muda 
bangsa dan ada senantiasa menanamkan rasa nasionalisme seperti 
contoh kecilnya selalu melakukan kegiatan kerja bakti sebagai ciri 
khas bangsa kita.”

71
 

 
Sebagaimana penerapan secara non-formal menurut Ustadz Nur, 

maka Ustadz Wahyudi Munir S.Pd ingin menambahkan juga yaitu: 

“Di pondojk ini juga aktif dalam kegiatan PBB (Peraturan Baris 
Berbaris) dan Paskibra, bahkan sering kali pondok ini mengirimkan 
perwakilannya baik itu pada tingkat kecamatan maupun kabupaten 
untuk mengikuti pawai atau upacara kenegaraan sebagai pengibar 
bendera atau peserta. Hal ini juga merupakan contoh penerapan 
nasioanlisme”

72
 

Dalam penerapan nasionalisme secara non-formal, banyak kegiatan 

yang dapat dilakukan seperti halnya memperingati hari-hari besar atau hari 

                                                           
71

Ustadz Muhammad Nur Lc., Pembina Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, Wawancara, 

di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, 04 Juli 2023. 
72

Ustadz Wahyudi Munir S.Pd.I, Pembina Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, 

Wawancara, di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, 20 Juni 2023. 



52 
 

 
 

nasional. Hal ini bisa dilihat dari penjelasan salah satu Pembina yaitu 

Ustadz Muammar Tauhid S.Sos, M.Sos yang mengatakan: 

“Penerapannya bisa kita lakukan dengan cara memperingati atau 

merayakan hari-hari besar Islam seperti hari santri disetiap tanggal 

22 Oktober, hari tahun baru Islam, hari Isra Mi’raj. Kemudian ada 

juga pada hari-hari nasional seperti hari pancasila, hari sumpah 

pemuda, hari buruh, dan masih banyak lagi. Dalam rangka ini, 

biasanya pihak pesantren melaksanakan upacara dan melakukan 

jalan santai mengelilingi sekitaran pondok. Ini tujuannya agar 

pondok pesantren dapat dilirik oleh masyarakat sekitar bahwa 

pesantren pun masih memperingati hari-hari tersebut.”
73

 

Mengenai penerapan nasionalisme secara non-formal bisa juga 

dilihat dari beberapa dukungan sarana prasarana yang disediakan pihak 

pondok pesantren, karena jika ingin menerapkan melalui ekstrakurikuler 

sudah pasti membutuhkan tempat untuk diaplikasikannya. Hal ini 

dijelaskan oleh salah satu guru di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum yang 

mengatakan: 

“Terkait ekstrakurikuler di pondok ini, ia lebih spesifik terhadap 

kegiatan pramuka, paskibra, atau PMR (Palang Merah Remaja). 

Lebih dominan kegiatan pramuka yang aktif, karena biasa nya ada 

panggilan berkemah diluar pesantren. Tempat untuk latihan 

kegiatan-kegiatan tersebut pun juga tersedia meskipun terkadang 

santri masih ada saja yang memakai untuk main bola di lapangan, 

padahal sudah ada disediakan lapangan futsal. Minat santri/santriwati 

untuk mengikuti ekstrakurikuler tersebut, bisa dikatakan cukup 

banyak karena mereka senang jika ada hal baru bisa dilakukan. Ini 

sama saja tingkat kesadaran nasionalisme nya sudah ada pada diri 

mereka karena didalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut memiliki 

unsur nasionalisme.”  
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Kehadiran ekstrakurikuler di pondok pesantren akan bisa mewadahi proses 

pengembangan santri/santriwati dalam bertambahnya ilmu pengetahuan secara 

umum serta mengetahui potensi diri yang dimilikinya. Hal ini senada dengan 

kedudukan santri pada undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 4 adalah 

“Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses 

pembelajaran pada jalur pendidikan baik pada pendidikan informal, pendidikan 

formal, maupun pendidikan non-formal pada jenjang pendidikan dan jenis 

pendidikan tertentu”.
74

 Sedangkan dalam konsep pendidikan Islam yang mengacu 

pada fitrah, mempunyai arti kekuatan asli yang terpendam dalam diri manusia 

yang dibawa sejak lahir.
75

 Olehnya itu setiap manusia sejak dari lahir mempunyai 

fitrah dalam dirinya. 

D. Faktor Hambatan dan Pendukung Nasionalisme di Pondok Pesantren 

Nahdlatul Ulum 

a. Faktor hambatan 

Faktor hambatan yang mempengaruhi proses menanamkan nasionalisme 

terhadap santri-santriwati  yaitu perkembangan masyarakat secara global. Karena 

pada kondisi ini pengajar bersaing dengan arus informasi yang begitu tinggi yang 

berasal dari berbagai belahan dunia. Globalisasi tentunya mempengaruhi 

pemikiran anak-anak zaman sekarang karena kemajuan teknologi dan informasi 

yang semakin meningkat dan menyebabkan budaya luar masuk menyaring budaya 

yang cocok dengan budaya kita. Hal ini juga diungkapkan oleh salah satu 
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Pembina Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum yaitu Ustadz Muammar Tauhid 

S.Sos, M.Sos yang mengatakan: 

“Menurut saya, yang menjadi faktor hambatan nasionalisme saat ini 

ialah kesadaran individu yang sangat perlu ditumbuh kembangkan dan 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam sistem 

pembelajaran. Sebab, budaya dan teknologi dari luar mulai menghiasi 

kebiasaan pelajar saat ini. Kebiasaan yang sesuai dengan kebudayaan 

kita, tidaklah akan menjadi masalah. Namun kebiasaan yang 

bertentangan dengan kebudayaan kita tentunya akan memunculkan 

beberapa masalah yang nantinya juga berpengaruh dalam tingkat 

nasionalisme terhadap bangsa.”
76

 

 

Dalam hal ini yang dikemukan oleh Ustadz Muammar Tauhid S.Sos, 

M.Sos, Pembina lain juga sependapat bahwa: 

“Diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan semangat nasionalisme 

pada generasi muda terutama pelajar Indonesia sebagai penerus bangsa 

ini. Banyak sekali cara yang dapat dilakukan dalam meningkatkan rasa 

nasionalisme, salh satunya adalah memulai pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan yang didapat lewat pembelajaran sekolah. Selain itu 

juga dapat dilakukan dengan kebiasaan-kebiasaan menyanyikan lagu 

nasional, penghormatan bendera merah putih, penggunaan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar. Masih banyak lagi upaya yang dapat 

dilakukan lewat pendidikan di sekolah atau pesanten. Hal terpenting 

dalam upaya tersebut adalah dapat dilakukan dengan sistem 

berkelanjutan atau dilakukan pembiasaan dengan hal tersebut. Kemudian 

tidak dilakukan satu atau dua kali saja.”
77

 

 

Sebagaimana hasil wawancara peneliti mengenai bagaimana faktor 

hambatan nasionalisme di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, dikemukakan juga 

oleh Pak Jufri bahwa:  

“Mengenai faktor penghambat disini untuk nasionalisme itu sendiri 
yakni semua tergantung kesadaran masing-masing tiap individu, karena 
berawal dari arti nasionalisme kan berangkat dari kesadaran untuk 
meningkatkan rasa nasionalisme nya sendiri. Tapi, tetap juga dibarengi 
dengan pengajaran guru/Pembina terhadap santri agar bisa lebih 
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memperhatikan sikap yang menumbuhkan nasionalisme pada diri 
mereka.”

78
  

Ada beberapa yang menjadi faktor penghambat nasionalisme pada 

kalangan pondok pesantren diantaranya pemikiran masyarakat yang kurang 

percaya pada pihak pesantren, hal ini karna masyarakat beranggapan bahwa 

pendidikan pesantren itu kuno dan ketinggalan zaman serta ada juga berfikiran 

jika seseorang masuk ke dalam pesantren maka ia hanya pandai pengetahuan 

agama saja namun kurang dalam hal kemasyarakatan. Kemudian ada faktor lagi 

yaitu kurangnya perhatian dari pemerintah, dengan latar belakang pengetahuan 

keagamaan, maka pondok pesantren ini dapat dikatakan kurang perhatian dari 

pemerintah berbeda dengan pendidikan formal lainnya. Padahal pondok pesantren 

memberikan kontribusi yang cukup besar pada negara, terlebih pada masa 

perjuangan melawan penjajah.
79

 

Adapun faktor penghambat nasionalisme di Pondok Pesantren Nahdlatul 

Ulum di antaranya tidak merata usia santri, mereka ada yang masih duduk di 

bangku Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah. Hal ini menyebabkan munculnya 

kesulitan dalam melakukan sosialisasi program kepada santri karena beragamnya 

pemikiran mereka. Karena disebabkan pemahaman mereka yang beda jauh maka 

Muhammad Rifansyah mengungkapkan pendapatnya bahwa: 

“Yaa betul itu jika dilihat dari usia masing-masing yang ada di pesantren 
sudah menjadi fakta. Masalah pasti akan selalu ada, contohnya begini 
santri yang kelas 3 Aliyah ingin memakai lapangan besar untuk melatih 
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kelas 3 Mts latihan pramuka tetapi lapangan ini sudah terlebih dahulu 
dipakai oleh kelas 1 Aliyah untuk bermain bola. Seperti hal ini lah 
terkadang percekcokan terjadi.”

80
 

Faktor penghambat lainnya juga ialah adanya kemalasan dalam diri santri 

yang tidak mempunyai sikap nasionalisme. Karna terkadang ada seseorang yang 

masuk mondok semata “pelarian” sehingga mereka terpaksa mondok dalam 

pesantren. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ustadz H. Muhammad Nur Lc. 

Yang mengatakan bahwa:  

“Pada dasarnya santri-santriwati disini tidak sepenuhnya asli masuk 

mondok karna keinginan pasti ada saja santri-santriwati masuk mondok 

karena keterpaksaan. Tetapi semua itu tergantung dari pribadi masing-

masing, Pembina atau pengajar selalu memberikan hal-hal yang tebaik 

agar bisa memanfaatkan untuk hal positif baik itu berguna untuk diri 

sendiri, keluarga dan bangsa kita.”
81

 

Kegagalan pendidikan dalam membangun karakter bangsa disebabkan 

banyak faktor. Faktor tersebut termasuk komponen dalam pendidikan seperti 

berhubungan dengan pengajar, siswa/santri, kurikulum, sarana prasarana maupun 

komitmen pemerintah dalam kemajuan pendidikan nasional. Pemahaman 

nasionalisme sebagai nilai bentuk penerapan yang harus dijaga eksistensinya. 

Dalam hal menjaga dan menumbuhkan eksistensi nasionalisme di era sekarang, 

paling mutlak dilakukan adalah kesadaran dari para pemimpin bangsa terdahulu 

lalu ikut kesadaran terhadap penerus-penerus bangsa. 
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b. Faktor pendukung 

Hal yang menjadi faktor pendukung nasionalisme dapat dijelaskan 

beberapa unsur diantaranya ketertarikan santri terhadap kegiatan yang diadakan 

pondok, santri cukup antusias atas kegiatan yang diadakan pondok seperti adanya 

perayaan hari-hari besar yang dirangkaikan dengan lomba-lomba sudah pasti 

santri melakukan tugas-tugas yang diberikan. Semua kegiatan yang melibatkan 

santri maka mereka pasti berbondong-bondong dan bersama-sama melakukan 

tugas nya masing-masing. Kemudian ada faktor lain yaitu besarnya loyalitas 

guru/pembina dan loyalitas santri/santriwati terhadap Pembina/guru. Hal ini 

apabila dilihat bahwa loyalitas Pembina ke santri merupakan proses pendukung 

adanya nasionalisme di dalam diri santri, jika Pembina/guru nya saja sudah 

memiliki loyalitas, maka dengan negaranya pun pasti juga akan menjadi loyal, 

apalagi jika pembina nya adalah orang yang memiliki jiwa nasionalisme yang 

tinggi, tentu itu akan menjadikan nilai lebih lagi dalam hal nasionalisme.82 

Mengenai hal ini, dikemukakan dengan pernyataan dari Ustadz Wahyudi Munir 

S.Pd.I yang mengatakan bahwa: 

“Di pondok ini, salah satu yang menjadi faktor pendukung adalah 
dekatnya komunikasi antara santri dan Pembina, santri ketemu Pembina 
kapan saja bisa, dapat bertukar pikiran juga lalu tidak ada sekat sedikit 
pun atau tidak ada sekat-sekat biokrasi yang memisahkan santri dengan 
pembina. Tentu yang lainnya akan bisa melihat dari sarana atau yang 
lainnya.”

83
 

                                                           
82

Asrori Arafat dan Muh Rosyid Ridlo,  “Strategi Penanaman pada Pondok Pesantren 

(studi kasus tentang penanaman nasionalisme pada santri pondok pesantren sunan gunungjati 

ba’alawy, gunungpati, semarang) Jurnal Pembangunan dan Perubahan Sosial, Vol.2 No.2 

Oktober 2019. 
83

Ustadz Wahyudi Munir S.Pd.I, Pembina Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, 

Wawancara, di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, 20 Juni 2023. 



58 
 

 
 

 Ini merupakan salah satu contoh yang baik karena dengan adanya faktor 

pendukung atas nasionalisme itu sendiri, menjadi mudah untuk mendalami atau 

mengenalkan kepada santri agar bisa menerapakan atau menumbuhkan 

nasionalisme. Salah satu cara menerapakan nasionalisme dalam lingkup 

keseharian ranah pesantren adalah melalui pendidikannya. Melalui proses 

pembelajaran, maka nilai-nilai pendidikan karakter bangsa dapat dimasukkan. 

Mengingat bahwa penanaman nasionalisme merupakan suatu pembelajaran yang 

bersifat abstrak, maka lembaga pendidikan bernaungan Islam pun harus membagi 

rata pembelajarannya antara ilmu agama dan ilmu lainnya. Namun harus juga 

memakai metode yang tepat agar pesan yang terkandung didalam pembelajaran 

mudah diterima oleh semua orang sesuai dengan apa yang direncanakan. Ketika 

nasionalisme ini berkolaboasi dengan pendidikan, maka yang akan terjadi adalah 

adanya rasa saling menghargai, serta keharmonisan antar sesamanya. 

Sebagaimana terkait faktor pendukung nasioanalisme di Pondok Pesantren 

Nahdlatul Ulum, Ustadz Muammar Tauhid S.Sos, M.sos menambahkan bahwa: 

“Di dalam pesantren ini memiliki faktor penunjang  seperti gedung yang 
permanen, asrama santri santriwati yang memadai, tempat-tempat untuk 
dilakukannya latihan ekstrakurikuler apalagi dipondok ini memiliki 
banyak lapangan seperti lapangan futsal, lapangan bola volli, ruangan 
bulu tangkis, ruangan tenis meja, dan ada juga aula besar untuk 
melakukan kegiatan-kegiatan besar. Faktor kualifikasi dan tenaga 
pengajar juga merupakan salah satu faktor pendukung atas terselenggara 
nya sikap nasionalisme pada diri tiap individu. Karena sudah banyak dari 
mereka tidak hanya lulusan pesantren saja tetapi lulusan dari strata satu 
unversitas terbaik.”

84
 

Hal ini dilanjutkan lagi dari hasil wawancara yang dilakukan bersama 

Ustadz Akbar S.H.I., M.H mengatakan bahwa: 
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“Kita disini selalu mengupayakan dan mencari stategi untuk 
meminimalisir yang diluar dari apa fungsi adanya nasionalisme itu 
sendiri serta membiasakan kepada santri agar selalu menerapkan 
nasinalisme didalam ranah pondok maupun pada saat keluar dari 
pondok. Itu juga yang menjadi petunjuk bagaimana penerapan 
nasionalisme mudah dilakukan orang-orang terkhusunya santri-
santriwati disini yaitu memilki dasar nilai pancasila, karena dari sila 
kesatu sampai sila kelima merupakan petunjuk bagaimana kita selalu 
menerapkan nasionalisme dikehidupan sehari-hari. Karena sila pertama 
itu adalah Ketuhanan Yang Maha Esa maka itu menjiwai semua sila 
yang ada dibawahnya. Sila pertama menjiwai sila kedua, sila ketiga 
sampai seterusnya saling menjiwai. Itulah nilai-nilai yang kami terapkan 
di pesantren sehingga tidak ada satu sila yang terlewatkan karena itu 
semua saling berkaitan.” 

Terkait hal-hal yang menjadi faktor penghambat dan pendukung atas 

nasionalisme di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, seperti apa yang dikatakan 

para narasumber ialah sebagai faktor penghambat mungkin bisa lebih menyadari 

betapa pentingnya nasionalisme jika kita menanamkan dalam diri, lalu lebih 

terbuka nya lagi para pengajar atau Pembina agar bisa mengajarkan apa saja yang 

berkaitan dengan nasionalisme. Adapun faktor pendukung, adanya sarana dan 

prasarana didalam pondok ini untuk bisa dilakukan kegiatan-kegiatan yang 

mencontohkan atas penerapan nasionalisme di pesantren ini seperti lapangan 

besar untuk dilakukan upacara bendera setiap hari senin, lalu sebagai tempat 

latihan ekstrakurikuler. Kemudian faktor pendukung lainnya seperti kedekatan 

santri/santriwati terhadap Pembina/guru nya agar tidak ada ruang kecanggungan 

jika ingin menanyakan sesuatu dan agar lebih gampang nya Pembina jika ingin 

mengajarkan hal-hal yang bersifat kebangsaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis 

mengambil kesimpulan umum dari hasil meliti di lapangan terkait pesantren dan 

nasionalisme (studi kasus pondok pesantren nahdlatul ulum. Maka penulis 

simpulkan sebagai berikut: 

1. Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum merupakan pesantren yang dibawah 

naungan ajaran Ahlusunnah Wa Jamaah dan pondok ini didirikan oleh 

AG. Sanusi Baco. Makna nasionalisme di Pesantren Nahdlatul Ulum 

ialah memiliki rasa cinta tanah air yang kedudukannya sangat penting 

karena peran santri di masa lampau sangat berpengaruh, mungkin jika 

tidak ada bantuan dari santri, Indonesia belum bisa memperjuangkan 

kemerdekaan. Salah satu lembaga pendidikan yang berpegaruh pada masa 

perlawanan penjajah yaitu pondok pesantren. Jadi pesantren dan 

nasionalisme di pondok pesantren nahdlatul ulum tidak bisa dilepas karna 

didalam pengajarannya pun selalu diterapkan, mulai dari pembelajaran-

pembelajaran di sekolah sampai penerapannya di asrama. 

2. Di dalam ranah pesantren, penerapan nasionalisme ada 2 baik secara 

formal dan non-formal. Melihat secara formal, salah satunya ialah 

pengajaran pada sistem pendidikannya yang mempelajari mata pelajaran 

sejarah, PPKN, dan lain-lain. Pelajaran sejarah pun terbagi atas dua, baik 

itu sejarah para Nabi di zaman dahulu atau sejarah para pahlawan yang 
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membuat Indonesia merdeka. Kemudian ada penerapan secara non-

formal, ini lebih mengarah pada kegiatan yang bukan berbasis pendidikan 

tetapi lebih mengarah pada ekstrakurikuler contohnya kegiatan pramuka, 

ada latihannya ataupun ikut lomba-lomba yang berada diluar pesantren, 

lalu ada juga paskibra serta PMR (Palang Merah Remaja). Bisa juga pada 

penerapan nasionalisme secara non-formal, melaksanakan upacara 

bendera setiap hari senin, upacara 17an, serta selalu memperingati hari-

hari besar atau hari nasional. Serta mengajarkan internalisasi nilai-nilai 

nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari misalnya bergotong royong, 

melaksanakan kegiatan bersama-sama, memupuk persaudaraan, dan 

saling menghargai. 

3. Faktor hambatan dan pendukung penanaman nasionalisme Pondok 

Pesantren Nahdlatul Ulum, dimulai dari faktor hambatan nya ialah rasa 

kurang menyadari betapa pentingnya memiliki sikap nasionalisme 

terhadap diri sendiri agar bisa diterapakan pada kehidupan sehari-hari. 

Kemudian ada juga perbedaan usia antara anak MTS dan anak Aliyah 

yang mengakibatkan program pengurus pondok agak sulit dilaksanakan. 

Dan faktor pendukung ialah tersedianya sarana dan prasarana untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau penanaman nasionalisme, serta 

adanya kedekatan antara santri/santriwati terhadap Pembina/guru agar 

tidak ada sekat jika ingin menanyakan sesuatu bahkan jadi hal mudah jika 

Pembina ingin mengajarkan hal-hal positif kepada santri-santri nya. 
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B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan 

keterbatasan yang dimiliki dalam penulisan ini tentang pesantren dan 

nasionalisme (studi kasus Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum), maka peneliti 

memberikan saran dan masukan untuk kelengkapan dalam penyusunan skripsi ini 

sebagai berikut: 

1. Untuk pesantren sepatutnya terus mempertahankan kurikulum yang ada 

sehingga pelajaran tentang cinta tanah ait tetap ada, karna sudah diketahui 

hubungan pesantren dan nasionalisme mempunyai ikatan yang erat. Dan 

agar tumbuhnya sikap nasionalisme pada diri seluruh santri. 

2. Untuk santri seharusnya mempunyai kesadaran yang lebih tinggi lagi 

terhadap nilai-nilai nasionalisme agar selalu menerapkannya di kehidupan 

sehari-hari. 

3. Untuk bangsa ini, tanah air Indonesia agar lebih memperhatikan standar-

standar dari pesantren yang ada di Negara ini atau lebih membuka banyak 

peluang untuk santri-santri yang ada di Indonesia karena tidak bisa 

dipungkiri peran santri atau pesantren memiliki andil dalam memperjuang 

kemerdekaan, 

4. Untuk para Pembina/pengajar agar selalu membimbing atau mengenalkan 

lebih banyak lagi kepada santri-santriwati tentang nasionalisme itu sendiri 

5. Untuk peneliti selanjutnya agar bisa mengembangkan penelitian ini, 

supaya dapat menambah temuan-temuan penelitian yang berfaedah bagi 
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dunia pesantren serta dapat menunjang bangkitnya nilai nasionalisme di 

Indonesia ini. 
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