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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapatdilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba B Be ب

 ta T Te ت

 s|a s| es (dengan titik di atas) ث

 jim J Je ج

 h} h} ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 z|al z| zet (dengan titik di atas) ذ

 ra R Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S Es س

 syin Sy es dan ya ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z| z| zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
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 gain G Ge غ

 fa F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L El ت

 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 di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas 

vokaltunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

harakat,transliterasinya sebagai berikut 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 d}ammah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: Vokal rangkap 
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bahasa Arab yang lambangnya berupa gabunan antara harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 fath}ah dan ya’ Ai a dan i ىيَْ 

 fath}ah dan wau Au a dan u ىوَْ 

Contoh: 

 kaifa :كَيْفََ

 haula :هَوْلََ

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

ْاْ... ََ ǀ...ْْي ََ  fath{ah  dan alif atau ya>’ a> a dan garis di atas 

 Kasrah  dan ya>’ i> i dan garis di atas ىيِ

 d{ammah  dan wau u> u dan garis di atas ىوُْ

Contoh: 

اتَََََم : māta 

 ramā :رَمَى

 qīla :قِيلََ

 yamūtu :يََوُتَُ
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4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk tā’marbūṭah ada dua, yaitu: tā’marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah 

[t].Sedangkan tā’marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah[h]. 

Jika suatu kata berakhiran tā’marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

tā’marbūṭah itu ditransliterasi dengan ha[h]. 

Contoh: 

فَال  rauḍāh al-aṭfāl :رَوضَةُالأط 

 al-madīnah al-fāḍilah :المدَِينَةُْالفَاضِلَُْ

ةُْ  al-ḥikmah :اَلِحكْ 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah (Tasydīd) yang dalam sistem penulisan bahasa arab 

dilambangkan sebagai tanda Tasydīd ( >). Dalam transiterasi dilambangkan 

dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

َّنَا  rabbanā :رَب

 najjainā :نَََّينَا

 al-ḥaqq :الحقَْ 

مَْ  nu’’ima :نعُ ِ

 aduwwun‘ :عدَُوْ 

Jika huruf ىber-tasydīd di akhir kata dan didahului oleh huruf yang 

bertanda kasrah (  >), maka transliterasinya seperti maddah yaitu ī. 

Contoh: 

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)’:علَِْ 
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 Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ :عَرَبِْ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan َال(alif lam 

ma’rifah). Dalam skripsi ini, transliterasi yang digunakan untuk kata sandang 

adalah al-, baik itu ketika diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf 

qamariyyah. Kata sandang tersebut ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh; 

سُْ م   al-syams (bukan asy-syams) :ال شَّ

ل زَلَُْ  al-Zalzalah (bukan az-zalzalah) :ال زَّ

 al-falsafah :ال فَل سَفَةُْ

 al-bilād :ال بِلَادُْ

7. Hamzah 

Transliterasi huruf hamzah yang apostrof (ʼ) hanya berlaku bagi hamzah 

yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, apabilah terletak di awal kata, 

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

Contoh: 

نَْ  ta’murūn :تأَمُْرُو 

 ’al-nau :اَلنَّو عُْ

ءُْ  ’syai :شََ 

تُْ  .umirtu :أُمِر 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata, istilah atau kalimat 
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yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam 

akademik tertentu, tidak lagi mengikuti cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 

al-Qur’an yang jika ditransliterasi menjadi al-Qurān, alhamdulillah, dan 

munaqasyah. Namun, jika kata kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (هللا) 

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

atau berkedudukan sebagaimuḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

 dīnullāh :دِينُْالله

 billāh :بِِللِْ

Adapuntā’marbūṭah di akhir kata yang disandarkan padalafẓ al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh:  

َةِْاِللهْ ْرَحْ  ْفِِ   .hum fī raḥmatillāh:هُُ 

10. Huruf Kapital 

Meskipun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 

dalam transliterasi huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan penggunaan huruf 

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

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

tempat, dan bulan), serta huruf pertama pada permulaan kalimat. 
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Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 

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

sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A pada kata sandang 

tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Begitu juga pada huruf awal dari judul 

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

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

Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan Syahru 

Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

Apabila nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak tiri) dan 

Abū(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhri itu 

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

Contoh: 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Berikut beberapa singkatan yang telah dibakukan adalah: 

swt. =subḥānahū wata’ālā 

saw. =ṣallallāhu ‘alaihi wasallam 

a.s. =‘alaihial-salām 

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

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaid, 
Naṣr Ḥāmid Abū). 
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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 

Cet. = Cetakan 

t.p. = Tanpa penerbit 

t.t. = Tanpa tempat 

t.th. = Tanpa tahun 

h. = Halaman 
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ABSTRAK 

Nama : Maulana Aswar 

NIM  : 30700119038 

Judul :Perkembangan Kajian Hadis di Pondok Pesantren DDI Ashshirathal 

Mustaqim Baru-Baru Tanga Pangkep (Suatu Kajian Historis Hadis)  

  

Kajian hadis di Indonesia telah ada sejak awal Islam masuk ke Indonesia, 
namun pada awalnya pengkajian hadis masih belum diperhatikan dan Ulama 
dahulu lebih berfokus pada kajian Fikih, Filsafat dan Aqidah. Seiring 
berkemangnya zaman, kajian hadis mulai mendapat perhatian dan kajian hadis 
mulai dianggap kajian akademik yang harus diperhatikan di lingkungan 
pesantren. Kehadiran pesantren sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat 
selalu menjadi sumber otoritas keagamaan hujjah-hujjahnya diambil dari Kyai 
atau Santri yang lebih tua yang berpengalaman dalam bidang ilmu agama. Untuk 
itu, mempelajari h}adi>s\ di pesantren merupakan tradisi yang tidak dapat 
dipisahkan. Adapun pokok masalah dari penelitian ini yaitu: 1) Sejarah Lahirnya 
Pondok Pesantren DDI Ashshirathal Mustaqim; 2) Bagaimana Perkembangan 
Kajian Hadis di Pondok Pesantren DDI Ashshirathal Mustaqim ? 

 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu 
melakukan wawancara kepada beberapa pihak atau pengurus pondok pesantren. 
Dengan metode deskriptif-analisis yaitu memaparkan data-data yang ditemukan 
dari berbagai sumber yang berkaitan, kemudian data tersebut dianalisis dengan 
pendekatan historis. 

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pondok Pesantren DDI 
Ashshirathal Mustaqim melakukan pengkajian hadis berawal sejak didirikannya 
pesantren tersebut pada tahun 1999. Kitab-kitab yang diajarkan di pesantren 
tersebut adalah Bulu>gu>l Mara>m, Riya>dus Sha>lihi>n dan Arba>‘in an-Nawa>wi>, 
namun pada awalnya terdapat empat kitab yang salah satunya ialah Must}olah} al-
H{adi>s\ tetapi sudah tidak diajarkan lagi, mengingat akan sempitnnya waktu dan 
pihak pondok pesantren menganggap bahwa kitab tersebut masih terlalu capat 
untuk diajarkan pada para santri. Pihak pondok lebih mementing pengajaran pada 
bidang fikih, akhlak dan dasar-dasar ilmu hadis. Kemudian seiring 
berkembangnya Pondok Pesantren DDI Ashshirathal Mustaqim, pengkajian hadis 
juga mengalai perkembangan yang signifikan dimana pengkajian hadis tidak 
hanya dilakukan di masjid melainkan sudah di ajarkan di dalam kelas. Adapun 
metode pengkajian hadis yang digunakan dalam pengajaran hadis yaitu terdapat 
dua model kajian, pertama model kajian tradisional/klasikal yaitu menggunakan 
metode wetonan, dan yang kedua ialah model kajian modern dengan 
menggunakan metode Halaqah, hafalan dan metode hafalan. 

Implikasi dari penelitian ini adalah Penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi rujukan terhadap kajian hadis di Indonesia khususnya di Sulawesi 
Selatan terlebih lagi di pondok pesantren. Sehingga dapat menjadi bahan untuk 
para pengkaji hadis di masa yang akan mendatang terkait dengan proses 
perkembangan kajian hadis di Indonesia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hadis sebagai sumber ajaran Islam bersama dengan Al-Qur’an merupakan 

pedoman khusus yang berisi kunci untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Qur’an yang 

bersifat universal. Otentisitas hadis sebagai sumber utama dalam Islam 

ditegaskan langsung oleh Al-Qur'an, yaitu dalam QS. An-Nisa/4:80: 

َ ۚ وَمَنْ توََلهى فمََآ ارَْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۗ سُوْلَ فقََدْ اطََاعَ اللّٰه  مَنْ يُّطِعِ الرَّ

Terjemahnya: 

“Siapa yang menaati Rasul (Muhammad), maka sungguh telah menaati 
Allah. Siapa yang berpaling, maka Kami tidak mengutus engkau (Nabi 
Muhammad) sebagai pemelihara) mereka.”1 

Allah swt. mengabarkan tentang hamba dan Rasul-Nya 

(Muhammad saw) bahwa barangsiapa yang taat kepadanya, berarti ia 

taat kepada Allah. Dan barangsiapa yang maksiat kepadanya, maka 

berarti ia maksiat kepada Allah. Hal itu tiada lain karena beliau tidak 

berkata dari hawa nafsunya, melainkan dari wahyu yang diwahyukan 

oleh-Nya.2 Menurut Wah}ba al-Zuh}ayli, jika seseorang mentaati Nabi 

Muhammad saw, maka secara otomatis ia juga mentaati Allah swt. 

Artinya apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad saw tidak 

berdasarkan nafsu melainkan wahyu Allah.3 

 

 
1Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‘an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama 

RI, “Al-Qur‘an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan2019”, h. 122. 
2Ibnu Kas\i>r, Luba>but Tafsi>r Min Ibni Kas\i>r, terj. M. Abdullah Ghoffar, dkk, Tafsir Ibnu 

Katsir Jilid I  (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004), h. 360. 
3Aisyatur Rohidah, dkk, “Periodisasi Hadis Dari Masa ke Masa (Analisis Peran Sahabat 

Dalam Transmisi Hadis Nabi Saw)”, Pemikiran Islam 22, no. 2 (2021): h. 138. 
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Hal tersebut juga disebutkan langsung oleh Baginda Rasulullah 

Muh{ammad saw yang dikeluarkan oleh Imam Bukha>ri> no. hadis 7280 melalui 

jalur sahabat Abu> Hurairah: 

ََ ثَ نَا بْنََِحَدَّ عَطاَءَِ عَنَْ َ، عَلِيٍ  بْنَُ هِلَالَُ ثَ نَاَ حَدَّ فُ لَيْحٌ،َ ثَ نَاَ حَدَّ سِنَانٍ،َ بْنَُ مَُُمَّدَُ
أمَُّتََِِ »كُلَُّ قاَلَ:َ وَسَلَّمَ،َ عَلَيْهَِ اللهَُ صَلَّىَ َ اللََِّّ رَسُولََ أَنََّ هُرَيْ رَةََ أَبَِ عَنَْ يَسَارٍ،َ
،َوَمَنَْيََْبََ؟َقاَلَ:َ»مَنَْأَطاَعَنََِِ َمَنَْأَبََ«،َقاَلُوا:َيَََرَسُولََاللََِّّ يَدْخُلُونََالجنََّةََإِلََّّ

 4دَخَلََالجنََّةَ،َوَمَنَْعَصَانَِفَ قَدَْأَبَََ

Artinya: 

“Telah menceritakan kepada kami Muh}ammad bin Sina>n, telah 
menceritakan kepada kami Fulaih}, telah menceritakan kepada kami Hilal 
bin ‘Ali>, dari ‘At}a> bin Yasa>r, dari Abu> Hurairah sesungguhnya Rasululah 
saw bersabda “Setiap ummatku akan masuk surga, kecuali yang enggan.” 
Mereka bertanya “Siapa yang enggan itu ?” beliau bersabda “Barangsiapa 
yang mentaatiku pasti masuk surga, dan barangsiapa yang mendurhakaiku 
maka sungguh ia telah enggan.” 

Pada masa Nabi Muh}ammad saw, hadis melekat kuat dalam ingatan para 

sahabatnya dan tidak banyak yang ditulis. Bahkan pada mulanya, dilarang 

menulis  Hadis karena takut atau khawatir tercampurnya antara h}adi>s\ dengan Al-

Qur‘an. Sahabat juga merupakan penyambung lidah Nabi Muh}ammad saw, 

banyak dari mereka mendengar berbagai hal langsung dari Nabi Muh}ammad saw 

bahkan Umar bin Khattab bergantian dengan para tetangganya untuk datang di 

majelis Nabi Muh}ammad saw. Namun banyak dari mereka yang tidak 

menuliskannya, karena pada saat itu selain dilarang, juga belum banyak alat 

penunjang untuk menulis, dan yang terpenting adalah masyarakat pada saat itu 

umumnya masih belum bisa menulis serta menjaga tradisi hafalannya yang kuat.5 

 
4Abu ‘Abdillah Muh}ammad bin Isma>‘i>l bin Ibrahim bin al-Mughi>rah} bin Bandizbar al-

Ju’fi> al-Bukhha>ri>, al-Ja>mi’ al-Musnad al-S{ah}i>h} al-Mukhtas}ar min Umur Rasulillah S{allallahu 

‘Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa ayyamihi, Juz IV (Cet. I; al-Qa>hirah: al-Maktabah al-

Salafi>yyah, 1400), h. 359. 
5Kaharuddin dan Syafruddin, ”Peran Sahabat Dalam Merokostruksi Keberadaan Hadis 

Nabi Muhammad SAW” Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan 1, no. 2 (2017): h. 252-253. 
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Meskipun dalam perkembangannya di kalangan ulama masih 

terdapat perbedaan dalam menyusun periodisasi pertumbuhan dan 

perkembangan h}adi>s\. Namun banyak juga yang menggambarkannya 

sebagai periodisasi seperti periode Rasulullah saw, Sahabat, Tabi‘in, 

periode pembukaan, periode pemilihan atau penyaringan hadis dan 

periode sesudahnya. Terlihat jelas dari beberapa masa tersebut bahwa 

keberadaan hadis tidak lepas dari peran masyarakat di sekitar Nabi 

Muhammad saw, khususnya para sahabatnya. Peran para sahabat dalam 

membentuk hadis sangat penting karena mereka adalah subjek dan objek 

cerita pada saat itu.6 

H{adi>s\ tidak dapat dipisahkan dari Al-Qur'an. Hal ini sudah terjadi 

sejak zaman Nabi Muh}ammad saw. Namun dalam mengembangkan 

kajian, keduanya tidak selalu beriringan, apalagi di daerah yang berbeda. 

Untuk beberapa waktu ulama telah mengatakan bahwa studi H{adi>s\ di 

India meningkat, mereka tidak menyebutkan perkembangan kajian tafsir 

di sana. Di Indonesia, banyak yang mengatakan bahwa kajian hadis 

merupakan perkembangan yang terlambat dibandingkan dengan bidang 

lain seperti tafsir, fikih, dan tasawuf. Keterlambatan mempelajari h}adi>s\ 

di Indonesia terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, dimulai dari 

awal masuknya Islam di Indonesia hingga sekitar akhir abad ke-20.7 

Fenomena penelitian h}adi>s\ di Nusantara sangat erat kaitannya 

dengan sejarah gerakan kebangkitan Islam. Gerakan kebangkitan pada 

abad ke-20 merupakan kelanjutan dari perubahan dan dinamika yang 

 
6Kaharuddin dan Syafruddin, ”Peran Sahabat Dalam Merokostruksi Keberadaan Hadis 

Nabi Muhammad SAW” Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, h. 257. 
7Ramli Abdul Wahid dan Dedi Masri, “Perkembangan Terkini Studi Hadis di Indonesia”, 

Miqot  2, no. 2 (2018): h. 264. 
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terjadi di kalangan umat Islam pada abad sebelumnya dan menjadi dasar 

bagi gerakan kebangkitan abad berikutnya. Sejak abad ke-12 hingga abad 

ke-16 M, umat Islam dunia berada di bawah kekuasaan kolonial, 

akibatnya dunia Islam yang dulunya jaya, menjadi runtuh dan tradisi 

intelektual yang produktif nyaris “terjun bebas”, yakni merosot. Islam 

mulai memasuki Abad Kegelapan akibat penjajahan di hampir seluruh 

wilayah Islam. Namun umat Islam masih berusaha untuk pulih dari 

keterpurukan ini.8 

Memahami h}adi>s\ adalah bagian dari kajian h}adi>s\. Pada awalnya 

h}adi>s\ dipahami hanya dengan mengadopsi penjelasan tekstual dari kitab-

kitab hadits syarah, tanpa menggunakan metode dan pendekatan di luar 

kaidah bahasa dan agama. Ahmad Surkati (1874-1943 M) dianggap 

sebagai tokoh awal perkembangan kajian h}adi>s\ di Indonesia. Dia 

mengajak orang-orang untuk kembali ke Al-Qur‘an dan H{adi>s\. 

Menurutnya, dalil itu hanya datang dari Allah dan Rasul-Nya. Syekh 

Muh}ammad Nah}fuz at-Tirmasi> (1920 M) adalah salah satu tokoh h}adi>s\ 

Indonesia yang meskipun telah banyak berkarya di Arab Saudi, namun 

banyak menggunakan karya-karyanya dalam bidang hadis di pesantren-

pesantren di pulau Jawa. T.M. Hasbi Ash-Shidiqiey (1904-1975 M) 

adalah ulama paling produktif pada masanya, menulis dan 

menerjemahkan kitab-kitab h}adi>s\ dan keilmuan h}adi>s\.9 

Kajian h}adi>s\ merupakan kajian akademik yang harus diperhatikan 

di lingkungan pesantren. Jika kajian h}adi>s\ selama ini diprioritaskan 

 
8Muhajirin, Kebangkitan Hadis di Nusantara (Cet. I; Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 

2016), h. 1. 
9Ramli Abdul Wahid, “Perkembangan Metode Pemahaman Hadis di Indonesia”, h. 209. 
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sebagai prioritas sekunder, seharusnya guru ataupun pengajar mampu 

menyikapi persoalan ini sebagai salah satu persoalan terpenting, 

khususnya berkenaan dengan h}adi>s\-h}adi>s\ yang mengandung perdebatan 

antar praktik bid‘ah dan menolak ajaran sesat. Meski sedikit jumlahnya, 

kajian h}adi>s\ masih dipraktikkan secara intensif di pesantren-pesantren 

tertentu. Kehadiran pesantren sebagai lembaga yang dipercaya 

masyarakat selalu menjadi sumber otoritas keagamaan hujjah-hujjahnya 

diambil dari Kyai atau Santri yang lebih tua yang berpengalaman dalam 

bidang ilmu agama. Untuk itu, mempelajari h}adi>s\ di pesantren 

merupakan tradisi yang tidak dapat dipisahkan.10 

Umumnya ketika mempelajari kitab-kitab klasik (Kitab Kuning) 

termasuk h}adi>s\, pengajian kilas (pesantren kilat) atau pengajian lainnya, 

seperti Madrasah Diniyah, siswa hanya memberikan makna secara teks 

pada setiap kata yang belum dipahami maknanya dan menuliskan 

beberapa informasi atau penjelasan tambahan sebagai pendapat pribadi 

qari atau guru, yang berkaitan baik dengan maksud teks maupun bacaan, 

yang mereka letakkan di bagian tepi halaman kitab. 

Sedangkan dalam penggunaan h}adi>s\ dan kitab-kitab terkait 

dengan h}adi>s\, para santri tidak menggunakannya dalam tradisi keilmuan 

sehari-hari, karena dalam baths al-masa‘il 11 mereka hanya mengambil 

ta‘bi>r (ungkapan) dari kitab-kitab standar (al-kutub al-mu‘tabarah) 

sebagai jawaban terhadap persoalan. Lebih dari itu, mereka tidak 

 
10 Jamalul Muttaqin dan Moch. Dimas Maulana, “Kajian Hadis ahl al-Sunnah di 

Pesantren: Studi Kitab Hujjah ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah Karya Kyai Ali Ma‘sum Krapyak” 

Studi Hadis 6, no. 2 (2020): h. 256. 
11 Adalah tradisi akademik khas pesantren untuk memecahkan persoalan sosial-

keagamaan actual (wa>qi‘iyyat ) yang terjadi dimasyarakat dan belum diketahui atau belum 

ditemukan status hukumnya. 
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mencoba mempertemukan jawaban ulama pada ta‘bi>r diatas dengan 

dasar al-Qur‘an atau hadis. Bahkan setelah mengikuti pengajian kitab al-

Ja>mi’ al-S{aghi>r, yang merupakan salah satu kitab untuk melakukan 

takhri>j al-H{adi>s\, mereka tetap saja tidak menggunakannya dan tidak 

mengetahuinya sebagai kamus mencari hadis dan kualitasnya, bahkan 

tetap menganggapnya sebagai kitab pokok sumber h}adi>s\.12 

Mengacu pada latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang perkembangan kajian h}adi>s\ di salah satu 

pondok pesantren yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan untuk 

mengetahui bagaimana kajian hadis itu berkembang. Maka dari itu, 

penulis bermaksud akan melakukan penelitian tentang “Perkembangan 

Kajian Hadis di DDI Asshirathal Mustaqim Baru-Baru Tanga Pangkep.” 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitan 

Dari berbagai isu yang teridentifikasi di atas, maka diperlukan 

suatu batasan untuk menjaga agar penelitian ini tetap fokus pembahasan. 

Oleh karena itu diperlukan suatu fokus penelitian yang bertujuan untuk 

menghindari kesalahpahaman pembaca mengenai variabel-variabel 

dalam judul dan juga untuk membatasi atau mencegah penyebaran 

penelitian secara luas dan hanya memfokuskan pada pembahasan. 

Penelitian ini hanya berfokus pada pesantren DDI Ashshirathal 

Mustaqim. Peneliti ingin mengetahui bagaimana sebuah pesantren dalam 

hal ini pesantren DDI Ashshirathal Mustaqim yang berada di Baru-baru 

 
12Khamim, Mengkaji Hadis di Pesantren Salaf  (Cet. I: Kediri;  STAIN Kediri Press, 

2015), h. 16-17. 
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Tanga Pangkep dalam melakukan pembelajaran atau kajian hadis 

sehingga pesantren berkembang dan mampu menawarkan solusi 

khususnya dalam bidang keagamaan dan sosial. 

2. Deskripsi Fokus 

Agar lebih memudahkan dalam memahami makna yang 

terkandung di dalam judul penelitian ini, peneliti akan menguraikan 

istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Melihat dari judul ini 

terdapat beberapa kalimat yang perlu diuraikan maknanya, tujuan dari 

deskripsi fokus ini sendiri adalah untuk memudahkan peneliti agar tidak 

terjadinya kekeliaruan dalam melakukan penelitian, maka dari itu 

peneliti akan menjelaskan beberapa kata yang sekiranya perlu dijelakan 

sebagai berikut: 

a) Perkembangan 

Dalam  Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa 

perkembangan yang bersal dari kata kembang, berarti mekar, terbuka 

atau membentang. Dengan demikian, perkembangan merupakan hal yang 

bertambah dengan sempurna dan meluas.13 Menurut Suharto dan 

Hartono, perkembangan adalah dimana terdapat strktur yang terorganisir 

dan mempunyai fungsi-fungsi tertentu, oleh kaarena itu bila mana terjadi 

perubahan struktur baik dalam orginasasi maupun dalam bentuk akan 

mengakibatkan perubahan fungsi.14 

 
13Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. XII; Jakarta: 

Balai Pustaka, 2008), h. 724-725. 
14Agustina Nora, Perkembangan Peserta Didik (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 3. 

https://books.google.co.id/books?id=oGRmDwAAQBAJ&lpg=PA177&ots=t0TulbIiAS&dq=arti

%20perkembangan&lr&hl=id&pg=PR5#v=onepage&q=arti%20perkembangan&f=false (14 Juni 

2023). 

https://books.google.co.id/books?id=oGRmDwAAQBAJ&lpg=PA177&ots=t0TulbIiAS&dq=arti%20perkembangan&lr&hl=id&pg=PR5#v=onepage&q=arti%20perkembangan&f=false
https://books.google.co.id/books?id=oGRmDwAAQBAJ&lpg=PA177&ots=t0TulbIiAS&dq=arti%20perkembangan&lr&hl=id&pg=PR5#v=onepage&q=arti%20perkembangan&f=false
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b) Kajian 

Kajian berasal dari kata kaji; 1. Pelajaran (terutama dalam hal 

agama Islam), 2. Penyelidikan dan telaah (dengan pikiran). Dari kata kaji 

lahirlah kata mengaji yang berarti mendaras (belajar al-Qur’an atau 

belajar membaca tulisan al-Qur’an), setelah itu muncullah kata mengkaji 

yaitu belajar atau mempelajari, dari sini lahirlah kata pengkajian 

(penyelidikan atau pelajaran yang mendalam), dari sinilah kata kajian 

lahir. Kajian sendiri dapat diartikan sebagai hasil dari mengkaji.15 

c) H{adi>s\ 

Secara bahasa h}adi>s\ berarti  د دَِيْْْْْج  lawan dari (yang baru) اَلْج

دِ ج   Sedangkan secara istilah, para ulama pada umumnya .(yang lama)الَجقَْْْ

menyebutkan bahwa “H {adi>s\ adalah segala ucapan Nabi (Muhammad 

saw), perbuatan, taqri>r  (pengakuan) dan segala keadaan beliau.”16 

Termasuk keadaan beliau disini  adalah mulai dari sejarah hidup beliau, 

yakni waktu kelahirannya, keadaan sebelum dan sesudah beliau diangkat 

sebagai Rasul Allah, dan sebagainya.17 

d) Pondok Pesantren DDI Ashshirathal Mustaqim 

DDI singkatan dari Da>ru>d Da‘wah wa al-Irsya>d  salah satu 

pondok pesantren tertua di Sulawasi Selatan adalah Madrasah Arabiyah 

Islamiyah (MAI) Sengkang Wajo, pesantren DDI tidak hanya berada di 

sengkan tetapi juga ada di Mangkoso Barru dan Baru-Baru Tanga 

Pangkep. Dalam penelitian ini akan membahas tentang pondok pesantren 

 
15Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , h. 660. 
16M. Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadis (Cet. II; Bandung: Angkasa, 1994), h. 2. 
17Arifuddin Ahmad, Qawaid al-Tahdis (Cet. I; Makassae: Alauddin University Press, 

2013), h. 5. 
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DDI Ashshirathal Mustaqim yang terletak di Baru-Baru Tanga Pangkep. 

Pondok pesantren sendiri terdiri dari 2 kata, yaitu pondok dan pesantren. 

Istilah pondok berasal dari bahasa Arab fundu>q yang berarti 

penginapan18, atau dapat diartikan sebagai tempat tinggal para santri 

selama menuntut ilmu di pondok pesantren tersebut. Sedangkan Istilah 

pesantren di nusantara berasal dari kata “santri” yang terdiri dari kata 

awal “pe” dan akhiran “an” yang berarti tempat menuntut ilmu.19 

C. Rumusan Masalah 

Mengacu pada pembahasan diatas maka penulis dapat 

memberikan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam 

penlitian ini yakni sebagai berikut: 

1. Bagaimana Sejarah Lahirnya Pondok Pesantren DDI Ashshirathal 

Mustaqim ? 

2. Bagaimana Perkembangan Kajian Hadis di Pondok Pesantren DDI 

Ashshirathal Mustaqim ? 

D. Kajian Pustaka 

Setelah melakukan penelitian terhadap beberapa karya berbasis 

ilmiah yang ada, penulis tidak dapat menemukan karya yang mirip 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Namun terlebih 

dahulu penulis akan melihat beberapa temuan penelitian yang berfokus 

pada perkembangan hadis. Penelitian ini difokuskan pada perkembangan 

kajian hadis di DDI Asshirathal Mustaqim Baru-baru Tanga 

 
18 Imam Syafe’i, “Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter”, 

Pendidikan Islam 8, no. 1 (2017): h. 64. 
19Ahmad Shiddiq, “Tradisi Akademik Pesantren”, Tadris 10, no. 2 (2015): h. 220. 



10 
 

 
 

Pangkep.adapun beberapa yang akan menjadi refrensi penulis untuk 

penelitian ini, antara lain: 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Qibtiyatul Maisaroh, salah 

seorang mahasiswa progam sarjana di Institut Agama Islam Negeri 

Surakarta pada tahun 2017 dengan judul skripsi “Kajian Hadis di 

Perguruan Tinggi (Studi atas Karya Tesis di UIN Sunan Kalijaga Tahun 

1990-2010). Dalam skripsi tersebut cenderung membahas tentang 

bagaimana perkembangan ilmu hadis di perguruan tinggi, terlebih lagi 

untuk mengetahui bagaimana model kajian atas ilmu hadis dalam karya 

tesis di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga pada tahun 1990-

2010.20 

Kedua, Disertasi yang ditulis oleh Hasep Saputra salah seorang 

mahasiswa program pascasarjana  di Universitas Islam Negeri (UIN) 

Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2014, dengan judul 

“Perkembangan Studi Hadis di Indonesia: Pemetaan dan Analisis 

Genealogi”. Dalam disertasi ini, lebih cenderung membahas tentang 

kajian hadis dimana berawal dari kajian sanad hadis, ulu>m al-h}adi>th, 

hingga  metodologi pemahaman hadis menunjukkan adanya pergeseran  

kajian hadis serta perkembangan pemahaman hadis dengan pendekatan 

ilmiah, logika-deduktif, dan korelasi konteks sosio-historis-psikologis di 

Indonesia. Terbukti pula adanya pergeseran dan perkembangan studi 

 
20Qibtiyatul Maisaroh, “Kajian Hadis di Perguruan Tinggi (Studi atas Karya Tesis di 

UIN Sunan Kalijaga Tahun 1990-2010)”, Skripsi (Fak. Ushuluddin dan  Dakwah IAIN Surakarta, 

2017). 
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hadis di Indonesia, khususnya dalam metodologi pemahaman hadis oleh 

pengkaji hadis pada masa sekarang.21 

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Lili Siwidyaningsih salah 

seorang mahasiswa program sarjana di Universitas Islam Negeri (UIN) 

Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2017 dengan judul “Karakteristik 

Kajian Hadis di Indonesia Tahun 2011-2016”. Dalam skripsi tersebut, 

beliau lebih cenderung  meneliti tentang perkembangan kajian hadis di 

Indonesia pada tahun 2011-2016, dengan tinjauan terhadap artikel kejian 

hadis berkala ilmiah. Ia juga menjelaskan bahwasanya terdapat beberapa 

anggapan yang menyatakan bahwa kajian hadis di Indonesia tergolong 

lambat, bahkan mengalami titik stagnasi (tidak berlanjut). Tetapi yang 

sebenarnya terjadi adalah kajian hadis hingga saat ini masih tetap 

berjalan, hal ini dapat dilihat sejak awal mula kajian hadis hingga ssaat 

ini, kajian matan hadis masih meramaikan diskursus keilmuan hadis.22 

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Andriansyah, seorang 

mahasiswa program sarjana di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif 

Hisayatullah Jakarta pada tahun 2004 dengan judul “Kajian Hadis di 

Indonesia: Profil Literatur Hadis di Indonesia Dari Tahun 1995 sampai 

2000”. Dalam skripsi ini membahas tentang tiga karya Ali Mustafa 

Yaqub, yaitu; Peran Ilmu Hadis Dalam Pembinaan Hukum Islam, Kritik 

Hadis dan Imam Bukhari dan Metodologi Kritik Dalam Ilmu Hadis. 

 
21Hasep Saputra, “Perkembangan Studi Hadis Di Indonesia: Pemetaan Dan Analisis 

Genealogi”, Disertasi, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2014). 
22Lili Siwidyaningsih, “Karakteristik Kajian Hadis di Indonesia Tahun 2011-2016”, 

Skripsi (Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017). 



12 
 

 
 

Sebagai karya yang patut diperhitungkan dalam deretan literature hadis 

di Indonesia.23 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk : 

a) Mengetahui perkembangan kajian hadis di DDI Asshirathal Mustaqim. 

b) Mengetahui metode kajian hadis di DDI Asshirathal Mustaqim. 

2. Kegunaan  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut : 

a) Memberikan pengetahuan kepada para pembaca terkait perkembangan kajian 

hadis di DDI Asshirathal Mustaqim. 

b) Menyajikan informasi terkait metode kajian hadis di DDI Asshirathal 

Mustaqim. 

c) Menjadi acuan bagi para pembina pesantren dalam mengarahkan kajian hadis 

untuk para santri pada masa yang akan datang. 

 
23Andriansyah, “Kajian Hadis di Indonesia: Profil Literatur Hadis di Indonesia Dari 

Tahun 1995 sampai Tahun 2000”, Skripsi (Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2006). 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Perkembangan Kajian Hadis di Indonesia 

1. Sejarah Kajian Hadis di Indonesia 

Fakta bahwa masyarakat Indonesia masih didominasi oleh kajian 

Tafsir, Fiqh, dan Tasawuf adalah salah satu alasan mengapa kajian hadis 

sangat sedikit dipelajari. Hal ini mendorong dua ulama tersebut untuk 

turut mengenalkan dan mendekatkan masyarakat Indonesia dengan 

kajian hadis. Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an, 

jadi sangat menarik untuk mempelajari ajaran Rasulullah Saw. yang 

didokumentasikan dalam hadis.24 

Pada periode ini (17 M hingga 18 M) Pada awalnya, sistem 

pengajaran pesantren digunakan untuk mengajar berbagai cabang ilmu 

Islam di Indonesia. Ilmu bahasa Arab (nahwu dan saraf) adalah cabang 

keilmuan Islam pertama yang dipelajari. Ini karena sebagian besar 

literatur keagamaan, termasuk Alquran, ditulis dengan bahasa Arab. Oleh 

karena itu, meskipun pengajaran bahasa ini tidak secara langsung 

berkaitan dengan agama, itu dianggap sebagai pelajaran agama karena 

menjadi bagian integral dari kursus.  Beberapa ilmu penting di masa itu 

termasuk ilmu fiqh, tawhid, atau usuluddin, dan tafsir Alquran. 

Seseorang dapat mengambil kursus tambahan seperti hadis, tasawuf, 

hisab, atau falak, setelah menyelesaikan ketiga mata pelajaran inti agama 

tersebut. Banyak literatur yang muncul pada awal abad ke-17 masih 

 
24Umma Farida, “Kontribusi Nur ad-Din ar-Raniri dan Abd ar-Rauf as-Sinkili Dalam 

Pengembangan Kajian Hadis di Indonesia”, Studi Hadis 3, no. 1 (2017): h. 2. 
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kurang membicarakan hadis secara khusus.25 Ulama Nusantara membuat 

karya hadis pada abad ke-17 dan 18 M masih sederhana karena tugas 

mereka hanyalah mengajak orang awam untuk mengenal Allah SWT 

melalui hadis Nabi SAW. Ini terlihat dari karya al-Sinkili, yang memiliki 

dua karya hadis. Pertama adalah al-Mawa'iz al-Badi'ah, sebuah kitab 

yang berisi hadis-hadis qudsi, dan kedua adalah syarah kepada Hadis 40 

Imam Nawawi, yang ditulis atas permintaan Sultanah Zakiyyat al-Din 

(Johns, 1970).26 

Abad ke-19 sama dengan abad sebelumnya. Selama hampir lima 

puluh tahun, kajian hadis belum menjadi fokus para ulama saat itu. Dari 

banyak karya yang dibuat, Tanqih al-Qaul fi Syarh Lubab al-Hadis karya 

Muhammad bin Umar al-Nawawi al-Bantani, yang merupakan syarah 

terhadap empat puluh hadis yang ditulis oleh Jalaluddin al-Suyuti, adalah 

satu-satunya yang membahas hadis secara khusus.27 Tetapipada abad ini, 

muncul dua sosok ulama yang sangat terkenal dan dihormati, baik di 

Nusantara maupun di Timur Tengah, bahkan menjadi pengajar tetap di 

Masjid al-Haram di Makkah: Syaikh Nawawi al-Bantani (1815-1897 M) 

dan Syaikh Mahfuzh Termasi (1868–1919 M). Dua ulama inilah yang 

menghentikan stagnasi dalam studi hadis Indonesia. Sosok Syaikh 

Mahfuzh Termasi bahkan dianggap sebagai ulama Nusantara pertama 

yang diberi gelar muhaddis (ahli hadis).28Ulama pertama di Nusantara 

yang menulis kitab mustalah al-hadis, kitab Manhaj Dhaw al-Nazar, 

 
25Taufan Anggoro, “Perkembangan Pemahaman Hadis di Indonesia: Analisis Pergeseran 

dan Tawaran di Masa Kini”, Diya> al-Afka>r  7, no. 1 (2019): h. 150. 
26Ahmad Levi Fachrul Avivy, “Jaringan Keilmuan dan Karya-Karya Hadis di Nusantara”, 

Hadis 8, no. 16 (2018): h. 67. 
27Munirah, “Mahmud Yunus dan Kontribusinya Dalam Perkembangan Studi Hadis dan 

Ilmu Hadis di Indonesia”, al-Risalah  13, no. 2 (2017): h. 220. 
28Ali Wafa, "Kiai Ali Mustafa Yaqub: Penggagas Kajian Hadis di Indonesia." 2nd Inhad 

International Muzakarah & Mu’tamar On Hadith (2017): h. 4. 
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yang merupakan syarah dari kitab Manzumah ilm al-athar, adalah Syeikh 

Mahfuz al-Tarmasi. Lebih penting lagi, kitabnya ditulis dalam Bahasa 

Arab.29 

Sejak pertengahan tahun 1800-an, banyak anak-anak muda dari 

Jawa tinggal di Makkah dan Madinah selama beberapa tahun untuk 

memperoleh pengetahuan. Banyak dari mereka akhirnya menjadi ulama 

terkenal yang mengajar di sana. Para ulama Jawa ini berkontribusi pada 

perubahan karakter Islam di Nusantara karena mereka akhirnya menjadi 

bagian dari intelektualisme dan spritiualisme Islam yang berpusat di 

Makkah. Selain itu, Islam kehilangan karakteristik lokalnya dan 

berkonsentrasi pada aspek tarekat karena mereka semakin terlibat dalam 

kehidupan intelektual dan spiritual Timur Tengah..30 

Pengajaran hadis di madrasah dan pesantren di Indonesia 

berkembang seiring perkembangan pendidikan Islam. Kitab hadis induk 

sembilan (kutub al-tis'ah) adalah salah satu dari banyak kitab yang 

digunakan di pesantren, menurut Toto Edi. Meskipun tidak diajarkan di 

semua pesantren, banyak orang selalu memprioritaskan untuk 

mempelajari dua kitab paling sahih: Sahih al-Bukhari dan Sahih 

Muslim.31 

Pada abad ini, studi hadis menjadi semakin populer dan diminati. 

Setelah dua ulama di atas32, akhirnya muncul beberapa ulama di 

Indonesia yang benar-benar memperhatikan studi hadis. Muhajirin 

 
29Ahmad Levi Fachrul Avivy, “Jaringan Keilmuan Hadis dan Karya-Karya Hadis di 

Nusantara”, h. 67. 
30Mohamad Barmawi, “Perkembangan Pemikiran Hadis di Indonesia”, Diktat (Jember, 

Fak: Ushuluddin Adab dan Humaniora, 2021), h. 21. 
31Munirah, “Mahmud Yunus dan Kontribusinya Dalam Perkembangan Studi Hadis dan 

Ilmu Hadis di Indonesia”, h. 217. 
32Syaikh Nawawi al-Bantani (1815-1897 M) dan Syaikh Mahfuzh Termasi (1868-1919 

M). 
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menyebutkan beberapa ulama yang membantu studi hadis di Indonesia 

selain kedua tokoh di atas. Mereka termasuk Syaikh Utsman bin 

Syihabuddin al-Funtiani al-Banjari, Syaikh Ahmad bin Muhammad 

Yunus Lingga, Syaikh Idris al-Marbawi, Syaikh Husein Nashir bin 

Muhammad Thiyib al-Mas'udi al-Banjari al-Qodhi, dan Hadratussyaikh 

Hasyim Asy'ari. Sebelum menyebut tokoh-tokoh ini, Muhajirin 

mengatakan bahwa studi hadis di Nusantara masih sangat langka pada 

akhir abad ke-19. Muhajirin mengatakan bahwa materi ilmu hadis dan 

kitab-kitabnya belum ada di berbagai lembaga pendidikan di Nusantara 

sebelum tahun 1900-an. Kesimpulan ini diperkuat oleh Hasep Saputra, 

dari 38 literatur tentang studi hadis pada abad ke-19 sampai abad ke-20 

di Indonesia, Hasep tidak menyebutkan satupun literatur yang ditulis 

sebelum tahun 1900-an.33 

Menurut Martin Van Bruinessen, lembaga pendidikan Islam di 

Nusantara ini belum mempelajari kitab-kitab atau literatur Hadis secara 

khusus sebelum memasuki abad ke-20. Namun, kitab-kitab klasik 

berbahasa Arab sudah dikenal dan dipelajari pada abad ke-16, sebelum 

munculnya pesantren. Perkembangan literatur Hadis di Indonesia mulai 

menunjukkan intensitasnya pada abad ke-20. Ini ditunjukkan oleh 

banyaknya kitab kuning, termasuk kitab-kitab Hadis, yang dibawa oleh 

para ulama Indonesia dari Timur Tengah, serta pengaruh pembaharuan 

yang kuat di tanah air.34 

 

 

 
33Ali Wafa, “Kiai Ali Mustafa Yaqub: Penggagas Kajian Hadis di Indonesia.” h. 6. 
34Syaikh Abdillah, “Perkembangan Literatur Hadis di Indonesia Abad Dua Puluh”, Ilmu 

Hadis 1, no. 1 (2016): h. 70-71. 
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2. Kajian Hadis di Pesantren 

Pesantren dan madrasah-madarasah muncul di seluruh Indonesia 

setelah itu. Anak-anak dididik tentang berbagai bidang agama, seperti 

kalam, tafsir, fiqh, tarikh, dan hadis, serta membaca dan menulis huruf 

Arab.35 Kajian hadis terus berjalan seiring dengan jalannya waktu, pada 

zaman dahulu kajian hadis biasanya diadakan di madrasah-madrasah 

hadis yang dipimpin oleh seoerang ulama, sistem ini hampir sama dengan 

pesantren yang ada di Indonesia.Pondok pesantren memiliki peran besar 

dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia, terutama dalam 

pengajaran hadis. Hadis adalah sumber hukum syariat kedua setelah Al-

Qur'an, sehingga peran hadis dalam kehidupan agama tidak dapat 

dipisahkan dari pesantren sebagai sumber keilmuan agama.36 

Sebagaimana diketahui, kajian hadis di pesantren terfokus pada kitab-

kitab hadis sakral seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang 

ditujukan untuk santri tingkat atas. Sebaliknya, kitab-kitab hadis lain 

seperti Bulûgh al-Mara>m, Subul al-Sala>m, Arba‘i>n Nawa>wi>, dan Riyad 

al-S{a}lih}n dipelajari oleh santri tingkat junior. Oleh karena itu, kegiatan 

ilmiah hampir tidak ada di pesantren. Ini karena metode pendidikan di 

pesantren menekankan pemahaman dan penerapan. Selain itu, dalam 

konteks menjadi santri dengan kiai yang harus selalu taat.37 

Pada abad ke-20, kitab S}ah}i>h} Al-Bukha>ri dan S}ah}i>h} Muslim telah 

lazim dipelajari di pesantren. Data yang dikumpulkan oleh Van 

Bruinessen pada tahun 1995 menunjukkan bahwa sebagian besar 

 
35Andi Sahputra Harahap, “Mahmud Yunus dan Kontribusinya Dalam Perkembangan 

Studi Hadis dan Ilmu Hadis di Indonesia”, Hukum Islam 2, no. 2 (2019): h. 20. 
36Muhammad Arwani Rofi’i, “Studi Hadis di Pesantren (Pesantren Sebagai Salah Satu 

Center of Excellent Kajian Hadis di Indonesia)”, al-I ‘jaz  3, no. 2 (2021): h. 92. 
37 Muhammad Alfatih Suryadilaga, “Prospek Kajian Hadis di Perguruan Tinggi 

Keagamaan Islam di Indonesia”, Tafsir Hadis 7, no. 1 (2017): h. 201. 
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pesantren di Nusantara mempelajari S}ah}i>h} Al-Bukha>ri untuk tingkatan 

Khawash, dengan 17 pesantren mempelajari S}ah}i>h} Muslim untuk 

tingkatan Tsanawiyyah. Namun, Bulug Al-Maram dan Riyadh Al-Salihin 

adalah kitab hadis yang mudah ditemukan.38 

Seiring dengan munculnya gerakan purifikasi (pembaharuan) 

pada awal abad ke-20, penelitian hadis menjadi semakin populer dan 

penting di pesantren. Pelajar Nusantara yang kembali dari Haramain 

(Makkah dan Madinah) dan Mesir juga berkontribusi besar dalam 

memenuhi kekurangan studi hadis di pesantren. Beberapa kitab dan ilmu 

hadis seperti al-Kutub al-Sittah dan al-Kutub al-Tis'ah, kitab Bulu>gh al-

Mara>m, Subul al-Salam Syarah Bulu>gh al-Mara>m, Riya>d{ al-S}alih}i>n, dan 

Arba'in al-Nawa>wi mulai dikenal dan dipelajari. Hampir semua lembaga 

pendidikan, termasuk pesantren, saat itu mengajarkan hadis dan ilmu 

hadis. Bahkan karya-karya di bidang hadis mulai muncul. Kitab-kitab 

hadis berbahasa Indonesia pun mulai muncul bahkan setelah itu.39 

3. Kajian Hadis di Era Digital 

Karena perkembangan hadits di masa lalu tidak begitu signifikan, 

para ilmuwan hadits mulai menggalakkan perkembangan hadits dengan 

cara yang menarik. Akibatnya, mereka ingin memasukkan studi hadits ke 

dalam era digital untuk mengembangkan studi hadits di era globalisasi. 

Dengan munculnya internet, hadits tampaknya akan menarik karena 

melihat manfaat internet.40 

 
38Isbaria, “Perkembangan Pemikiran Hadis di Indonesia: Peran dan Prospek Keilmuan 

Hadis Perguruan Tinggi”, Tahdis 13, no. 1 (2022): h. 42. 
39Ali Wafa, “Kiai Ali Mustafa Yaqub: Penggagas Kajian Hadis di Indonesia.” h. 8. 
40Luthfi Maulana, “Periodesasi Perkembangan Studi Hadis (Dari Tradisi Lisan/Tulisan 

Hingga Berbasis Digital)”, Esensia 17, no. 1 (2016): h. 120. 
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Penggunaan teknologi seperti digitalisasi dalam Islam 

memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam di seluruh dunia. 

Selain itu, digitalisasi naskah lebih lanjut telah dimungkinkan oleh media 

online, yang menghasilkan publikasi digital yang luar biasa seperti al-

Qur'an dan hadis.41Di era modern yang didukung oleh kemajuan 

teknologi informasi, berbagai produk baru tentang hadis muncul di media 

global. Ini mencakup kitab hadis dalam bentuk PDF atau program yang 

dikembangkan oleh organisasi seperti Maktabah Syamilah dan Maktabah 

alfiyah li al-sunnah al-nabawiyyah yang memungkinkan orang untuk 

membaca hadis lainnya.42 

Hasil penelitian dan analisis yang dilakukan mengenai tulisan dan 

penelitian dalam bidang ilmu hadis yang berkaitan dengan teknologi 

maklumat dan digital menunjukkan bahwa kecenderungan tertumpu pada 

enam elemen: 1) penelitian tentang buku atau karya hadis yang 

diterbitkan dalam format PDF atau elektronik; 2) penggunaan laman web 

hadis; 3) pembuatan aplikasi dan perisian (software) hadis; 4) 

pembelajaran ilmu hadis yang berbasis e-learning; 5) penggunaan 

makmal ICT untuk pengajaran ilmu hadis; dan 6) kajian tentang isu-isu 

hadis dalam media sosial. Keenam elemen tersebut menunjukkan bahwa 

para sarjana sangat berdedikasi untuk memperkasakan dan meluaskan 

cakupan ilmu hadis.43 

 

 
41Muhammad Syarif Hidayat, “Kontribusi Ahmad Lutfi Fathullah Dalam Kajian Hadis 

Indonesia Melalui Aplikasi Perpustakaan Islam Digital”, Riwayah  5, no. 2 (2019): h. 361. 
42Siti Syamsiyatul Ummah, “Digitalisasi Hadis (Studi Hadis di Era Digital)”, Diroyah  4, 

no. 1 (2019): h. 7. 
43Mohd Khairulnazrin Mohd Nasir, dkk, “Trend Kajian Hadis Berdasarkan Teknologi 

Maklumat dan Digital: Suatu Sorotan Literatur”, Hadis  11, no. 22 (2021): h. 772. 
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B. Karakteristik Pondok Pesantren di Indonesia 

1. Karakteristik Pesantren Salafiyah 

Pesantren salafiyah, juga disebut sebagai salaf atau salafi, adalah 

lembaga pendidikan yang mengikuti gaya pendidikan pesantren 

tradisional. Ini terlihat pada kurikulum yang hanya mengajarkan kitab-

kitab klasik (kitab kuning), model pembelajaran yang berpusat pada kiai, 

dan elemen lain yang mengikuti kebiasaan pesantren lama. Ia hidup di 

tengah masyarakat yang berkembang maju dengan berbagai layanan 

pendidikan modern, dengan kondisi pendidikan yang sederhana dan 

tradisional. Selain itu, media barat secara sistematis menyebarkan berita 

negatif tentang pesantren ini sebagai lembaga pengkaderan Islam militan 

dan radikal. Pesantren salafi tetap hidup dengan budayanya yang unik 

meskipun menghadapi berbagai kesulitan yang disebutkan di atas. 

Menurut dia, kekuatan pesantren salafi didasarkan pada budayanya yang 

kuat dan berakar dalam masyarakat.Tentu sangat menarik untuk meneliti 

ketahanan pesantren salafi dalam menghadapi gelombang modernisasi 

pendidikan, khususnya pesantren modern ditinjau dari budaya 

organisasinya.44 

2. Karakteristik Pesantren Nahdlatul Ulama 

Nahdlatul Ulama (NU) berarti kebangkitan orang-orang alim. Di 

Indonesia, ulama, terutama di Jawa, didefinisikan sebagai kelompok 

(jam'iyyah) orang-orang 'alim dari pesantren. "Nahdlatul Ulama" berarti 

"para kiai karismatik", yang dihormati masyarakat dan memiliki 

 
44M. Syadeli Hanafi, “Budaya Pesantren Salafi (Studi Ketahanan Pesantren Salafi di 

Provinsi Banten)”, al-Qalam 35, no. 1 (2018): h. 106. 
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kepiawaian tinggi di bidangnya. Sebagai organisasi keagamaan 

(jam'iyyah diniyyah), NU adalah wadah para ulama dan pengikutnya. 

Didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 H. bertepatan dengan 

31 Januari 1926 M., dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat, memelihara dan melestarikan ajaran Islam Ahlussunnah wal 

Jama'ah serta mengamalkannya, untuk kemajuan masyarakat, kemajuan 

bangsa, dan mempertahankan martabat manusia.45 

NU percaya bahwa untuk menyelesaikan masalah keagamaan, 

mereka harus melihat kitab-kitab yang dianggap mu'tabarah (diakui) 

yang ditulis oleh ulama dari empat mazhab. Selain itu, Lajnah Bahtsul 

Masa'il telah melakukan hal yang sama dengan sebagian besar masalah 

keagamaan yang dibahas dan diputuskan hingga saat ini (dari tahun 1926 

M hingga sekarang). Tradisi ini dilestarikan melalui lembaga pendidikan 

pesantren yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU). 

Akibatnya, para pengamat sering menyebut dan mengelompokkan NU ke 

dalam golongan Islam tradisionalis.46 

3. Karakteristik Pesantren Muhammadiyah 

Agar siswa tidak tertinggal di bidang agama, ilmu pengetahuan 

saintifik, dan keterampilan hidup, Pesantren Muhammadiyah berusaha 

memadukan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik mereka. 

Tujuan internal dari pesantren Muhammadiyah adalah untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat dan memastikan ketersediaan dan keberlanjutan 

sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang keislaman, 

 
45Mahlail Syakur Sf, “Nahdlatul Ulama dan Kajian Hadis Nabawi”, ad-Din 7, no. 2 

(2013): h. 358. 
46Waly Dozan dan M. Dani Habibi, “Pemikiran Hadis di Indonesia (Studi Analisis 

Terhadap Nahdlatul Ulama)”, el-Afkar 9, no. 1 (2020): h. 173. 
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keilmuan, dan kejuangan di bidang dakwah, terutama di lingkungan 

Muhammadiyah.  

Sistem pendidikan Pesantren Muhammadiyah bercoral trilogi 

pendidikan Islam, yaitu 1) sistem madrasah, merupakan wujud dari 

modernisasi pesantren berpendidikan klasik/tradisional. 2) sistem Islamic 

Boarding School, dapat dipandang sebagai rekonstruksi sistem sekolah 

sekolah Muhammadiyah konvensional alias wujud “postmodernisasi 

sekolah-sekolah Muhammadiyah”. 3) sistem takhassus, merupakan 

wujud neo-postmodernisasi pesantren Muhammadiyah bersistem Islamic 

Boarding School sebagai hasil dari upaya elaborasi secara intergal sistem 

pendidikan pesantren klasik/tradisional dengan sistem pendidikan 

perguruan tinggi. Ketiga sistem pendidikan Pesantren Muhammadiyah 

itu merupakan suatu terobosan bagi pengembangan sistem pendidikan 

Muhammadiyah dalam menghadapi dan menjawab tantangan di bidang 

pendidikan sesuai dengan jenjangnya masing-masing di zaman kekinian 

yang sangat kompetetif.47 

C. Macam-Macam Kajian Hadis 

1. Qawa>id al-Tah}di>s 

Banyak buku yang membahas ilmu qawaid al-tahdis, seperti 

karya Arifuddin Ahmad berjudul Qawaid al-Tahdis dan Abustani Ilyas 

berjudul Pengantar ilmu hadis, dll. Penulis mendefinisikan pengertian 

"qawaid tahdis" sebagai bidang yang menyelidiki kaidah atau asas yang 

 
47 Ichwansyah Tampubolon, “Trilogi Sistem  Pendidikan Pesantren Muhammadiyah: 

Suatu Pengantar”, al-Muaddib 1, no. 2 (2019): h. 133. 
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berkaitan dengan periwayatan hadis, baik dari segi kebenaran maupun 

otoritas.48 

Secara etimologi, kata qawa>id berasal dari bahasa Arab yang 

merupakan bentuk jamak dari kata qa>‘idah yang berarti duduk lawan dari 

berdiri dan mempunyai makna berhenti atau terputus.49"Qawa" adalah 

jamak dari kata "qaidah", yang berarti "asas", "dasar", atau "pondasi." 

Sifat kulli adalah komponen penting dari kaidah. Dikenal dalam bahasa 

Indonesia dengan kata "kaidah", yang berarti standar atau aturan. Dalam 

bukunya Ushul Fikih Islami, Ahmad asy-Syafi'i mengatakan bahwa 

kaidah adalah hukum universal (kulli) yang diikuti oleh banyak satuan 

hukum (juz'i).50Namun, menurut al-Jurja>ni, "Qawa>id adalah perkara 

umum yang mencakup seluruh bagian-bagiannya."51 

Kata al-Tahdis berasal dari wazan ََح    د ََ–حي    د ََََ–حت    دي ا yang 

berarti berkomunikasi, menceritakan, dan memberi tahu. Menurut Ibn 

Daqi>q al-‘I<d, kata "al-tahdi" dan "khabar" memiliki arti yang sama, 

tetapi khabar lebih umum digunakan daripada al-tahdi. Kata "tahdis" 

pada dasarnya berasal dari kata "hadis", yang secara bahasa berarti 

"baru" atau "berlawanan" dengan "lama". Para ulama berbeda pendapat 

tentang makna hadis. Sebagian besar ulama hadis berpendapat bahwa 

hadis mencakup semua ucapan, perbuatan, dan taqrir, serta sifat akhlak 

atau keadaan fisik, serta biografi Nabi Muhammad, baik sebelum dan 

sesudah keangkatannya sebagai Nabi.52Berdasarkan pendapat-pendapat 

 
48 Muhammad Ali dan Fajril Husni, “Qawa>id al-Tah}di>s\ Dalam Tinjauan Historis”, 

Ushuluddin 25, no. 1 (2023): h. 45. 
49Arifuddin Ahmad, Qawa>id al-Tah}dis (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 

2013), h. 3. 
50 Muhammad Zaki, “Fikih, Ushul Fikih dan Qawa>id al-Fiqhiyyah Dalam Lintasan 

Sejarah”, Pendidikan dan Sosial Keagamaan 9, no. 2 (2022): h. 7. 
51Arifuddin Ahmad, Qawa>id al-Tah}dis, h. 4-5. 
52Muhammad Ali dan Fajril Husni, “Qawa>id al-Tah}di>s\ Dalam Tinjauan Historis”, h. 5. 
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di atas, dapat disimpulkan bahwa qawaid al-tahdis adalah bidang yang 

menyelidiki kaidah atau asa yang terkait dengan periwayatan hadis Nabi 

Muhammad. 

2. Tarikh al-H}adi>s 

Secara etimologis, "at-tarikh" berarti "Sejumlah keadaan dan 

peristiwa yang terjadi pada masa lampau dan benar-benar terjadi pada 

diri individu atau masyarakat, sebagaimana yang terjadi pada kenyataan 

alam dan manusia". Jika digabungkan dengan kata "ilmu tarikh", "at-

tarikh" dapat diartikan sebagai "ilmu yang membahas peristiwa atau 

kejadian, masa atau tempat terjadinya peristiwa, dan penjelasan tentang 

peristiwa.53 

Dalam ilmu sejarah, hal-hal yang terkait dengan pelaku sejarah 

(manusia) dan masa berlangsungnya sejarah termasuk dalam ruang 

diskusi.Menurut Ibnu Khaldun, seorang sosiolog dan sejarawan terkenal, 

"Sejarah merupakan bagian dari seni yang dikaji banyak ras dan suku 

bangsa, sebagai ilmu pengetahuan bagi para raja dan pemimpin, serta 

menjadi pedoman bagi para musafir dan imigran." Bagian luar sejarah 

berisi informasi tentang peradaban manusia dari abad pertama hingga 

abad-abad berikutnya. Bagian dalam mengandung berbagai macam ide 

dan analisis yang mendalam.54Sejarah adalah bidang studi akademis yang 

bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari peristiwa masa lalu. 

Kompleks teka-teki ini mencakup perjalanan umat manusia dari 

 
53 Usep Mudani Karim Adullah, “Efektifitas Strategi Pembelajaran Analisis Nilai 

Terhadap Pengembangan Karakter Siswa Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam”, 

Penelitian Pendidikan Islam 7, no. 1 (2019): h. 56. 
54Dwi Jayanti dan Defi Firmansah, “Anf Effort for Improving 3B Students’ Learning of 

Tarikh Islam Subject Using Mind Mapping Method in Gontor for Girls”, Pendidikan Islam 2, no. 

1 (2018): h. 78. 
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pemikiran, agama, sistem ekonomi, sosial politik, dan kebudayaan. 

Sejarah harus diajarkan di sekolah maupun madrasah menurut pendidikan 

nasional. Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) membantu madrasah yang 

bernaung di bawah Kementerian Agama menyampaikan materi sejarah.55 

3. Naqd al-H}adi>s 

Dalam bahasa Arab, naqd biasanya diartikan sebagai "kritik", dan 

dalam istilah Arab populer, itu berarti penelitian, analisa, pengecekan, 

dan pembedaan. Berdasarkan artinya, naqd biasanya dianggap sebagai 

upaya untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Menurut 

Tahrir al-Jawabi, naqd al-hadis adalah upaya untuk menetapkan status 

perawi dengan kata-kata khusus atas dasar yang dimengerti oleh para 

ahli dan matan hadis untuk menentukan kesahihan dan kedha’ifannya 

selama sanadnya sahih, serta menyingkap hal-hal yang musykil dan 

kontradiktif melalui tolok ukur yang rinci. Namun, menurut al-Adlabi, 

"naqd" berarti penjelasan tentang legalitas sebuah periwayatan.56 

Melihat uraian di atas, kritik hadis (naqd al-hadis atau uji 

otentisitas hadis) dapat dipahami sebagai suatu aktivitas penelitian 

kualitas hadis. Untuk beberapa muhaddisin, kegiatan kritik hadis ini 

berkembang menjadi satu cabang ulumul hadis yang disebut ilmu kritik 

hadis (atau "ilm naqd al-hadis"), yang didefinisikan sebagai "ilmu yang 

membahas tentang bagaimana membedakan atau memisahkan hadis 

shahih dari yang dha'if, menjelaskan ".57 

 
55Nurkholisa Imam Ikhsan, dkk, “Efektivitas Media Audio Visual Dalam Pembelajaran 

Sejarah Kebudayaan Islam Terhadap Hasil Belajar Siswa di MTs Badru Tamam”, Religion 

Education Social Laa Roiba  4, no. 4 (2022): h. 906. 
56 M. Achwan Baharuddin, “Visi Ma‘ani al-H{adith Dalam Wacana Studi Hadith”, 

Tafaqquh 2, no. 2 (2014): h. 38-39. 
57Hedhrin Nadhiran, “Epistimologi Kritik Hadis”, JIA 18, no. 2 (2017): h. 49. 
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4. Syarh} al-H}adi>s 

Secara bahasa Syarh} h}adi>s terdiri dari dua kata yaitu syarh}dan 

h}adi>s\, yang mana hadith sendiri telah menjadi kata-kata dalam bahasa 

Indonesia sendiri. Kata syarh} memiliki arti al-fahm, al-bayan, al-kasyf, 

al-tawsi’ dan al-wadh berarti memahami, menjelaskan, memperlihatkan, 

memperluas, dan menerangkan.58 Secara terminologi, syarah hadis adalah 

bidang yang mempelajari maksud hadis Rasulullah dengan menggunakan 

pendekatan kebahasaan seperti halnya ilmu nahwu dan sharaf dan tetap 

berpegang pada syari'ah dengan kemampuan manusia. Menurut Haji 

Khalifah, syarah hadis adalah bidang yang menggunakan pendekatan 

kebahasaan seperti halnya ilmu nahwu dan sharaf untuk menemukan 

maksud atau tujuan dari setiap kalimat hadis.59 

Syarah hadis juga telah berkembang seiring berjalannya waktu, 

seperti yang dapat dilihat dari banyaknya kitab syarah hadis yang ditulis 

oleh para ulama, serta perkembangan sosial kemasyarakatan yang 

mengharuskan para ulama berusaha untuk membuat semua orang dapat 

memahami hadis dengan mudah. Beberapa metode mensyarah hadis 

digunakan oleh ulama dalam kitab syarah hadis, seperti ijmali (global), 

tahlili (analitis), muqaran (komparasi), dan maudhui (tematik).60 

 

 

 

 
58Abdur Rahman Purba, “Bahasa Arab dan Urgensinya Dalam Memaami Hadis”, al 

Itihadu 2, no. 2 (2022): h. 110. 
59Rizal Faqih  Abdul Jabar, “Fenomena Lelang Dalam Transaksi Jual Beli: Studi Syarah 

Hadis”, Penelitian Ilmu Ushuluddin 2, no. 3 (2022): h. 635. 
60Reza Pahlevi Dalimute dan Nadea Siti Sa‘adah, “Kontektualisasi Hadis: Menyikapi 

Penomena Prank di Media Sosial”, Studi Ilmu Hadis 5, no. 2 (2021): h. 139. 
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D. Metode Kajian Hadis 

1. H{alaqah Keilmuan: Majelis Tah}di>s\ dan Majelis Imla‘ 

Pembelajaran halaqah adalah metode pendidikan klasik yang 

telah ada sejak lama dan terus berkembang. Sebagai sistem, halaqah 

menunjukkan hubungan fungsional yang teratur antara unit atau bagian 

yang membentuk suatu kesatuan dengan tujuan yang jelas. Komponen-

komponen ini termasuk ustad sebagai pendidik, santri sebagai siswa, dan 

beberapa cara interaksi dilakukan untuk mencapai tujuan. Pada awalnya, 

halaqah diajarkan di masjid, surau, dan langgar dengan mempelajari al-

Qur'an, kitab-kitab aqidah, fiqih, dan bahasa Arab.61 

H}alqah adalah lingkaran dan juga dapat digambarkan sebagai 

sekelompok orang yang duduk. Untuk menyampaikan ilmu, Rasulullah 

saw. mengadakan halaqah, atau majelis, di masjid Nabawi. Itu dilakukan 

dengan duduk di tengah atau dikelilingi oleh siswanya. Maju ke arah 

majelis halaqah ini ternyata sangat bermanfaat di era modern saat ini. 

Bentuk halaqah ini disukai karena sesuai dengan kecenderungan manusia 

untuk berhadapan dalam berkomunikasi.62 

Mahmud Ma'ruf menyatakan bahwa imlak berarti menuliskan 

huruf sesuai posisinya dengan benar dalam kata-kata untuk mencegah 

kesalahan makna. Secara umum, tiga kemampuan dasar dibangun saat 

belajar keterampilan imlak: kecermatan mengamati, kecermatan 

 
61 Sriwahyu Ningsi A, “Peranan Kegiatan Pembelajaran Halaqah di Lingkungan 

Pesantren Dalam Meningkatkan Minat Belajar Bahasa Arab Peserta Didik Kelas XI di Pondok 

Pesantren  al-Mubarak DDI Tobarakka”, Skripsi (Parepare: Fak. Tarbiyah Institut Agama Islam 

Negeri, 2020), h. 14. 
62 Sriwahyu Ningsi A, “Peranan Kegiatan Pembelajaran Halaqah di Lingkungan 

Pesantren Dalam Meningkatkan Minat Belajar Bahasa Arab Peserta Didik Kelas XI di Pondok 

Pesantren  al-Mubarak DDI Tobarakka”, h. 12-13 
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mendengar, dan ketangkasan menulis.63Dikte atau imla’, adalah cara 

untuk menyampaikan pengetahuan yang dianggap baik dan aman karena 

siswa memiliki catatan. Catatan dapat membantu siswa dengan daya 

ingat yang lemah. Metode ini dianggap penting karena pada masa-masa 

klasik, buku cetakan seperti saat ini, sulit dimiliki.64 

2. Muz\akarah} 

Sekarang, proses pembelajaran di pondok pesantren menawarkan 

banyak cara untuk membangun kepribadian manusia yang ideal. Metode 

ini digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebagaimana tujuan 

pendidikan Islam adalah untuk menjadi insan kamil, yang didefinisikan 

oleh Darajat sebagai manusia yang utuh baik secara fisik maupun rohani, 

dan yang hidup dan kehidupannya dibentuk untuk taqwa kepada Allah 

Swt. Banyak mata pelajaran yang diajarkan di pondok pesantren 

disampaikan dengan baik melalui pendekatan klasik dan kontemporer. 

Sorogan, wetongan, dan bandongan adalah metode klasik yang masih 

digunakan hingga saat ini. Pesantren telah banyak menggunakan metode 

modern, seperti diskusi atau mudzakarah. Metode biasanya digunakan 

bersama dengan mata pelajaran yang disesuaikan dengan 

kecocokannya.65 

Metode Muzakarah menggunakan diskusi ilmiah untuk mengajar. 

Oleh karena itu, selama pembelajaran dengan metode muzakarah ini, 

 
63 Umi Yurika Nur Kumala, “Analisis Kesalahan Menulis Bahasa Arab Dalam 

Pembelajaran Imla’ Siswi Kelas 1-E Ulya Madrasah Diniyah al-Amiriyyah Tahun Ajaran 

2020/2021”, Skripsi (Banyuwangi: Fak. Tarbiayah dan Keguruan Institut Agama Islam 

Darussalam, 2021), h. 39. 
64Abudzar Al Qifari, “Metode Penyampaian Dalam Pendidikan Islam”, 9, no. 1 (2020): h. 

84. 
65 Yokha Latief Ramadhan dan Ikrom Syauqi Nuradilah, “Implementasi Metode 

Mudzakarah Dalam  Pembelajaran Hadits Pada Mahasantri Pondok Pesantren Darus-Sunnah 

Ciputat Tangerang Selatan”, Community Development  4, no. 2 (2023): h. 1325-1326. 
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siswa akan diuji baik dalam pengucapan bahasa Arab maupun dalam 

mengutip sumber argumentasi dari kitab-kitab Islam klasik, serta dalam 

memahami isi kitab yang dipelajari. Karena itu, metode muzakarah juga 

dikenal sebagai metode diskusi.66 

3. Rihlah  untuk Mendapatkan H{adi>s\ 

Dimulai pada abad pertama Hijriyah, para ulama melakukan 

perjalanan untuk mencari ilmu syari'at atau rihlah ilmiah. Seorang 

sahabat rela melakukan perjalanan jauh, menginap berhari-hari, naik 

unta, atau berjalan kaki demi mendapatkan satu hal atau pengetahuan 

saat melakukan aktivitas ini. Masa tabi'in dan generasi berikutnya 

melanjutkan tradisi perjalanan ini. Secara literasi, kata "rihlah" berasal 

dari akar kata rahila-yarhilurihlatan, yang berarti melakukan perjalanan 

(al-irtiha>l). 

Sejarah rihlah ini dimulai dengan sahabat dan dilanjutkan oleh 

tabi'in hingga terciptanya kitab-kitab hadis, yang masih menjadi rujukan 

bagi umat Islam. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad saw, para 

sahabat sangat berhati-hati dalam menerima dan meriwatkan hadis 

dalam upaya memurnikan al-Quran supaya tidak tercampur dengan 

hadisnya. Sikap hati-hati ini juga menjaga keorisinilan hadisnya. 

Sebagaimana yang diketahui, selama abad pertama hijriah—mulai dari 

masa Nabi dan al-Khulafa' al-Rasyidin hingga berakhirnya abad 

pertama—tradisi penulisan dan penyebaran hadis bergantung pada 

hafalan dan tulisan pribadi para sahabat.67 

 
66 Agus Setiawan, dkk, “Pembelajaran Berbicara Dengan Menggunakan Metode 

Mudzakarah di SMK Al-Huda Turalak Kabupaten Ciamis”, Diksatrasia  7, no. 1 (2023): h. 58. 
67 M Riski Ramadhan, “Dinamika Rihlah Ilmiah Ulama Hadis Periode Awa Islam”, 

Hadharah 16, no. 2 (2022): h. 215-218. 
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Rihlah ilmiah untuk mengumpulkan Hadis (al-rih}lah fi> t}alab al-

h}adi>th) semakin lazim di masa lalu, dan sekaligus menjadi kewajiban 

bagi seorang mukharrij atau kritikus Hadis (naqid). Karena Hadis 

Rasulullah tersebar di seluruh dunia Islam, bukan hanya di satu tempat. 

Ini tidak mengherankan karena para Sahabat juga tersebar di banyak 

tempat, dari Oxus hingga Spanyol, dari Armenia hingga Yaman, dengan 

Basrah, Kufah, Suriah, dan Mesir sebagai pusat mereka. Para sahabat 

tersebut berfungsi sebagai pusat intelektual Islam bagi penduduk di 

setiap daerah yang mereka kunjungi. Mereka tidak hanya diberi 

pengetahuan tentang syariat Islam yang masih "segar" yang mereka 

pelajari secara langsung dari Rasulullah, tetapi mereka juga diberi 

pengetahuan tentang Hadis, yang juga mereka dengar secara langsung 

dari beliau.68 

 
68Amrullah, “Fenomena Rihlah Ilmiah Demi Hadis Pada Masa Periwayatannya (1-4 H/7-

10 M)”, Religi  6, no. 1 (2015): h. 27. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan cara 

wawancara kepada beberapa pengurus pesantren. Penelitian kualitatif 

merupakan suatu strategi inquiri yang menekankan pencarian makna, 

pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi 

tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan 

holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta 

disajikan secara naratif. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan 

penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu 

fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara 

sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.69 

Metode yang dipakai dalam tulisan ini adalah metode 

pengumpulan data yang lebih cocok menggunakan observasi dan 

wawancara. Peneliti yang menerima paradigma perilaku sosial 

mencurahkan perhatiannya pada tingkah-laku dan perulangan tingkah 

laku sebagai pokok persoalan kajiannya, teori yang digunakan cenderung 

menggunakan teori pertukaran dan eksperimen, teori behavioristik, 

sebagai pokok persoalan kajiannya bergerak dalam kajian mikro dengan 

metode pengumpulan data observasi dan wawancara,70 kemudian 

memaparkan data-data yang ditemukan dari berbagai sumber yang 

berkaitan, kemudian data tersebut dianalisa dengan pendekatan historis.  

 
69 Umar Siddiq dan Moh. Miftachul Choiri, Metode Penelitian Kualitatif di Bidang 

Pendidikan (Cet. I; Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), h. 4. 
70Tjipto Subadi, Penelitian Kualitatif  (Cet. I; Surakarta: Muhammadiyah University 

Press, 2006), h. 9. 



32 
 

 
 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Pangkep. Pemilihan lokasi 

tersebut dengan pertimbangan bahwa kajian tentang hadis di Kota 

Pangkep masih relatif kurang. Adapun lokasi tujuan peneliti, yaitu DDI 

Asshirathal Mustaqim, yang berlokasi di Baru-baru Tanga Kota Pangkep, 

Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti mengenai 

perkembangan kajian hadis di pondok pesantren tersebut.  

C. Metode Pendekatan Penelitian 

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan dua metode 

pendekatan, yaitu : 

1. Pendekatan historis 

yaitu penelitian yang melihat data ini secara historis berdasarkan 

ilmu sejarah. Pendekatan sejarah seperti ini ditunjukkan di dalam 

penulisan masa lampau itu tidak semata-mata bermaksud menceritakan 

kejadian, tetapi juga menerangkan kejadian-kejadian itu dengan 

mengkaji kausalitasnya. Dalam hal ini peristiwa masa lalu itu dianalisis 

secara mendalam tentang faktor-faktor kausal, kondisional, kontekstual 

serta unsur-unsur yang merupakan komponen dan eksponen dari proses 

sejarah yang dikaji.71 Sejarah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

proses perkembangan kajian hadis di DDI Asshirathal Mustaqim. 

 

 

 
71Syarifuddin, “Pendekatan Historis dalam Pengkajian Pendidikan Islam”, Kreatif  12, no. 

2 (2015): h. 7. 
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2. Pendekatan sosiologis 

Dalam hal ini metode yang digunakan adalah metode 

fungsionalisme adalah metode yang bertujuan untuk meneliti fungsi 

lembaga-lembaga kemasyarakatan dan struktur social dalm masyarakat. 

Metode ini berpendirian pokok bahwasanya unsur-unsur yang 

membentuk masyarakat memiliki hubungan timbale balik yang salain 

mempengaruhi, masing-masing memiliki fungsi tersendiri terhadap 

masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan peranan dan pengaruh 

hadis kepada para santri di pondok pesantren. 

D. Sumber Data 

Adapun sumber data pada penelitian ini, dilakukan dengan 

penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field 

Research), yaitu : 

1. Penelitian kepustakaan 

penelitian kepustakaan harus memperhatikan langkah-langkah 

dalam meneliti kepustakaan, harus memperhatikan metode penelitian 

dalam rangka mengumpulkan data, membaca dan mengolah bahan 

pustaka serta peralatan yang harus dipersiapkan dalam penelitian 

tersebut, kegunaannya mempermudah peneliti dalam mendapatkan 

data.72 penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan 

membaca, mengumpulkan data, mencatat dan mempelajari buku-buku 

pelengkap atau referensi, seperti jurnal, skripsi, dan media cetak lainnya 

di perpustakaan atau tempat lainnya. 

 
72Khatibah, “Penelitian Kepustakaan”, Iqra’  5, no. 1 (2011): h. 39. 
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2. Penelitian lapangan 

Penelitian lapangan memiliki pendekatan yang lebih bersifat 

kualitatif, sangat mengandalkan pada data lapangan yang diperoleh 

melalui informan, responden, dokumentasi atau observas pada setting 

social yang berkaitan dengan subyek yang diteliti. Dalam 

pelaksanaannya, peneliti mengamati responden secara langsung dan 

berpartisipasi di dalam setting sosial, serta menyatu dengan budaya yang 

ada. Teknik pengamatannya dapat dilakukan dengan percakapan, 

wawancara terstruktur (formal), wawancara tidak terstruktur (informal), 

survey dan pengumpulan dokumen-dokumen pribadi (tulisan, rekaman 

percakapan, foto-foto, dan lain-lain). Teknik-teknik ini dapat digunakan 

dalam kombinasi yang berbeda-beda tergantung pada permasalahan 

penelitiannya.73 Hal ini dilakukan secara langsung dengan mengunjungi 

pondok pesantren, dalam hal ini DDI Asshirathal Mustaqim.   

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan ciri khas yang digunakan dalam 

sebuah penelitian yang sifatnya kualitatif. Dalam instrumen penelitian 

ini, dibutuhkan kertas dan pulpen untuk mencatat keterangan yang 

diberikan informan dalam sebuah wawancara dengan pimpinan dan 

pengurus pesantren yang ada di DDI Asshirathal Mustaqim, terkait 

bagaimana perkembangan kajian hadis di pesantren tersebut.  

 

 

 
73Nina Nurdiani, “Teknik Sampling Snowball  dalam Penelitian Lapangan”, ComTech 5, 

no. 2 (2014): h. 1111. 
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F. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan 

data dengan tiga cara, yaitu : 

1. Wawancara (Interview) 

Penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan beberapa 

pihak di DDI Asshirathal Mustaqim mengenai segala sesuatu yang 

berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.  

2. Observasi/Pengamatan langsung 

Studi lapangan digunakan untuk mendapatkan data primer 

mengenai permasalahan yang menjadi objek penelitian. 

3. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah penelitian untuk memperoleh data 

sekunder dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur yang 

memuat toeri-teori, konsep, serta informasi yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan.  

G. Teknik Pengeloln dan Analisis Data 

1. Teknik Pengelolaan Data 

Dalam mengelola data, maka peneliti memerlukan beberapa 

metode, yaitu: 

a) Metode Dedukatif 

Metode deduktif adalah pengambilan kesimpulan untuk suatu 

atau beberapa kasus khusus yang didasarkan kepada suatu fakta umum. 
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Metode ini diawali dari pebentukan teori, hipotesis, definisi operasional, 

instrumen dan operasionalisasi. Dengan kata lain, untuk memahami 

suatu gejala terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori tentang 

gejala tersebut dan selanjutnya dilakukan penelitian di lapangan. Dengan 

demikian konteks penalaran deduktif tersebut, konsep dan teori 

merupakan kata kunci untuk memahami suatu gejala.74 Metode dedukatif 

merupakan suatu cara dalam pengumpulan data yang dimulai dari hal-hal 

yang berkaitan dengan perkembangan kajian hadis dari masa ke masa dan 

kajian hadis di pesantren, kemudian peneliti akan menyimpulkannya 

setelah melakukan penelitian. 

b) Metode Komparatif 

Metode komparatif merupakan suatu cara yang dilakukan dengan 

membandingkan suatu pemahaman dengan pemahaman lainnya, 

kemudian berusaha menghasilkan kesimpulan dalam bentuk argument 

penulis. 

2. Teknik Analisi Data   

Analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul. Proses 

analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan tiga 

langkah, yaitu : 

a) Reduksi Data  

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data dalam penelitian 

ini yaitu data yang telah diperoleh di lapangan mengenai perkembangan 

 
74Diah Prawitha Sari, “Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, 

Intergratif dan Abstrak”, Delta-Pi  5, no. 1 (2016): h. 84. 
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kajian hadis di DDI Asshirathal Mustaqim dengan wawancara dan 

observasi akan dipilih dan fokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan 

perkembangan kajian hadis di pesantren tersebut.  

b) Penyajian Data  

Setelah data direduksi, kemudian tahap selanjutnya adalah 

penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat. Penyajian data dalam penelitian ini 

berfungsi untuk lebih memudahkan peneliti memahami data yang 

diperolah di lapangan. Dengan demikian, dapat dilihat perkembangan 

kajian hadis di DDI Asshirathal Mustaqim. 

c) Penarikan Kesimpulan  

Langkah ketiga dalam proses analisis data adalah penarikan 

kesimpulan. Kesimpulan data dapat menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan sejak awal dan kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran 

mengenai objek yang diteliti.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren DDI Ashshirathal Mustaqim 

Perguruan Ashshirathal Mustaqim adalah perguruan pertama di 

Baru-baru Tanga yang menggunakan sistem kelasikal (halafiyah). 

Sebelumnya, semua ulama di Baru-baru Tanga mengajar murid-

muridnya melalui pengajian pondokan (Manngaji tudang). G. H.  

Abdullah Daeng Massese yang mendirikan itu pada tahun 1935 M. 

Perguruan ini didirikan karena perselisihan paham agama antara 

masyarakat kampung Perak dan masyarakat Balla Jaiya tentang shalat 

dhuhur setelah shalat jum'at. Masyarakat baru-baru ini melakukan shalat 

dhuhur sesudah shalat Jum'at karena mereka percaya bahwa orang-orang 

yang hadir tidak memenuhi syarat untuk mendirikan shalat jum'at. 

Jumlah 40 (empat puluh) orang muqim (bukan musafir) dan mustauthin, 

yang merupakan syarat sah untuk mendirikan shalat jum'at, tidak cukup. 

Sekitar tahun 1934 M, G. H. Abdullah Dg Massese kembali dari 

tanah suci dan menemukan bahwa orang Islam di Barubaru Tanga masih 

shalat dhuhur setelah shalat jum'at. Dia mencoba untuk mengubah 

kebiasaan ini. Beliau menyatakan bahwa kebiasaan ini tidak boleh 

dibiarkan berlangsung terus-menerus karena merupakan perbuatan yang 

salah dan termasuk dalam kategori bid'ah, dan Nabi Muhammad saw. 

tidak melakukannya. Shalat jum'at berfungsi sebagai pengganti shalat 

dhuhur, jadi tidak ada lagi shalat dhuhur setelah shalat jum'at. Jamaah 

masjid Nurul Yaqin dan Imam Muda (Imam Kampung Barubaru Tanga) 
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menerimanya. Imam Kampung Barubaru Tanga dan orang-orang Balla 

Jaiya tidak ingin mengubah kebiasaan tersebut karena ulama-ulama 

sebelumnya tidak pernah mempermasalahkannya, mulai dari AGH 

Ahmad Dahlan hingga murid-muridnya. Gurutta H. Mote menjawab 

pertanyaan, "Kenapa gurutta tidak menyuruh mereka berhenti 

melaksanakan shalat dhuhur sesudah shalat jum'at?" dengan mengatakan, 

"Saya khawatir terjadi perpecahan di antara kita, mudah-mudahan G.H. 

Abdullah Dg Massese, anaknya Gurutta Dahlan sendiri, merubah nanti 

setelah pulang dari tanah suci." 

Mereka menyatakan bahwa G.H. Abdullah dg Massese menganut 

keyakinan Muhammadiyah, dan setiap keyakinan yang bertentangan 

dengannya, baik dalam hal aqidah maupun praktik ibadah, dituduh 

menganut keyakinan Muhammadiyah. Selain itu, dia dianggap sebagai 

pengajar di Mu'allimin Muhammadiyah Pangkajene. Akibatnya, Imam 

Kampung Barubaru Tanga menolak untuk mengubah kebiasaan itu. G.H. 

Abdullah Dg Massese meninggalkan shalat jum'at di masjid Nurul Yaqin 

Barubaru Tanga dan mendirikan masjid sendiri di dekat rumahnya di 

Kampung Perak. Semua murid-muridnya dan masyarakat Kampung 

Perak kemudian mengunjunginya. Masjid ini hanya memiliki dinding 

gamacca, atap daun nipa, dan tiang bambu. Lantainya masih tanah dan 

belum disemen. Selain itu, karena tidak adanya alat penerangan di 

masjid pada malam hari, beliau meminta murid-muridnya untuk 

mengambil lampu untuk menerangi ruangan di masjid Nurul Yaqin. 

Beliau kemudian dilaporkan ke polisi atas tuduhan mencuri lampu 

masjid.  Pada akhirnya, dia ditangkap dan ditahan. Masyarakat Balla 

Jaiya dan Perak tidak bersatu lagi sejak saat itu. 
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Berbagai upaya dilakukan, termasuk dari pengurus 

Muhammadiyah Pangkajene, untuk melepaskan beliau dari penjara 

karena beliau adalah pengajar di Mu'allimin Muhammadiyah Pangkajene, 

namun tidak berhasil. H. Abd. Razak, ketua kelompok pendidikan 

Ashshirathal Muistaqim di Makassar, akan membantu melepaskannya 

dari penjara jika dia membuka cabang madrasah Ashshirathal Mustaqim 

di Barubaru. Beliau menyetujui persyaratan tersebut. Gurutta H. 

Abdullah Dg Massese telah dibebaskan dari penjara berkat upayanya. 

Dia membuka madrasah Ashshirathal Mustaqim pada tahun 1935 M. 

Setelah itu, dia membangun gedung kurang lebih 200 meter di sebelah 

utara rumahnya.  Untuk membantunya mengajar di madrasah tersebut, 

dia meminta bantuan pengurus Ashshiratahal Mustaqim Makassar. 

Pengurus mengirimkan Ust. Abdullah, seorang guru, untuk mengajar di 

sana. Dia juga mengajar di Muallimin Muhammadiyah Pangkajene dan 

mengadakan kursus untuk ibu-ibu. K.H.M. Abdullah meninggal dunia 

pada tahun 1942 M karena penyakit paru-paru yang dideritanya sejak 

lama. K.H.M. Nur, mantan Ketua MUI Pangkep dan salah satu muridnya 

saat mengaji di Mekah, melanjutkan pendidikan madrasah ini. 

Karena madrasah tersebut sempat ditutup selama penjajahan 

Jepang, selama periode kemerdekaan, ada upaya untuk mendirikan 

madrasah serupa dengan Ashshirathal Mustaqim.  Sistem madrasah 

dianggap lebih efektif dan menghasilkan hasil yang lebih cepat 

dibandingkan dengan pengajian halaqah atau pondokan. Ini harus 

menjadi madrasah yang dapat diakses oleh semua penduduk Barubaru 

Tanga. Beberapa orang tidak suka keberadaannya Madrasah Ahsshirathal 

Mustaqim. Warga Balla Jaiya tidak menerima ini, tetapi orang-orang di 
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Kampung Perak menerimanya. Oleh karena itu, Madrasah yang dibangun 

ini diberi nama Perguruan Islam, agar semua pihak yang berselisih dapat 

menerima fakta bahwa ada perguruan ini.  Demikian pula, guru yang 

mengajar di perguruan ini harus dipilih oleh semua pihak. H. Bakry (H. 

Bakaring) dari Kampung Balla Jaiya dan H. Haedar Dahlan dari 

Kampung Perak, adik kandung AG Abdullah Dg Massese, dipilih. 

Namun, perguruan ini tidak lama berdiri karena masyarakat Perak tidak 

menyukai keberadaan sekolah ini. Mereka menolak memasukkan 

anaknya ke sekolah ini karena mereka percaya bahwa sekolah itu adalah 

milik Balla Jaiya, karena lokasinya di sana dan gurunya masih dari pihak 

Balla Jaiya. 

a) Terbentuknya Pengurus Cabang DDI di Baru-Baru Tanga 

Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa, Tokoh agama dan 

masyarakat  berusaha kembali mendirikan madrasah formal, 

sebagaimana perguruan Ashshirathal Mustaqim. Namun, yang menjadi 

masalah adalah apakah madrasah yang didirikan ini  berdiri sendiri 

terlepas dari organisasi lain atau masih  berada dibawah suatu organsai. 

Sudah dicoba mendirikan perguruan yang berdiri sendiri, yang diberi 

nama Perguruan Islam terlepas dari ikatan suatu organisasi, namun tidak 

berhasil. Maka tokoh-tokoh masyarakat dan agama mengadakan 

musyawarah.  

Dalam musyawarah tersebut diputuskan bahwa, lembaga 

pendidikan yang didirikan adalah lembaga pendidikan dari luar  yang 

dapat  diterima oleh semua masyarakat Barubaru Tanga. Oleh karena 

dipilihlah Darud Da’wah wal-Irsyad, karena DDI-lah satu-satunya yang 

sesuai dengan persyaratan yang diinginkan. Disamping pahamnya tidak 
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terlalu ekstrin seperti Muhammdiyah, juga DDI mempersiapkan tenaga 

guru untuk mengajar di cabang yang membutuhkan maka diutuslah ke 

Pare-pare H.Saifullah (tokoh masyarakat) dan Imam Gazali (tokoh 

agama) ke Mangkoso, untuk meminta kepada Pengurus Besar DDI, agar 

bersedia membuka cabang DDI di Barbaru Tanga sekaligus minta tenaga 

guru untuk Madrasah Ibtidaiyah yang akan didirikan tersebut. 

Permohonan dari masyarakat Barubaru Tanga tersebut untuk 

membuka cabang DDI di daerahnya diterima dengan baik oleh 

masyarakat. Maka pada tanggal 17 Agustus 1949 M keluarlah surat  

keputusan berdirinya Cabang Darud-Da’wah Wal- Irsyad Barubaru 

Tanga, sekaligus berdirinya Ibtidaiyah DDI Barubaru Tanga. Guru yang 

pertama yang dikirim dari Mangkosoditugaskan mengajar di Ibtidaiyah 

adalah Ust.Muhammad Amin dan Ust. Hamzah. Ruangan yang 

digunakan untuk proses belajar sementara adalah kolong rumah 

H.Hakim.  

Gurutta Husain Mustafa dan Zainuddin Bojo ditugaskan ke 

Barubaru pada tahun 1951, setelah sebelumnya ditarik ke Mangkoso. 

Setelah berada di Barubaru, beliau mengajar di Ibtidaiyah dan juga 

membuka pengajian kitab kuning di Masjid. Jamaah dan murid 

Ibtidaiyah sendiri mengikutinya. Kitab Riyadhus Shalihin, Bulugul 

Maram, Kifayatul Akhyar, dan Durratun Nashihin dipelajari. Masyarakat 

Balla Jaiya akhirnya menerima DDI setelah pengajian yang diadakan di 

masjid oleh G. Husain Mustafa. Setelah masyarakat Balla Jaiya 

menerima DDI, pegurus cabang DDI Barubru berusaha meningkatkan 

kualitas perguruan DDI Barubaru Tanga dengan membangun gedung 

madrasah Ibtidaiyah dan rumah guru. Guru-guru ini sebelumnya hanya 
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belajar di rumah H. Hakim dan G. Husain Mustahafa, dan Zainuddon 

Bojo tinggal di rumah H. Gassing. 

Pada tahun 1952 M, berhasillah dibangung ruangan belajar 

dengan berukuran 12 x 25 m, marupakan wakaf dari Dg. Mangka.Setelah 

pembangunan Ibtidaiyah Pada tahun 1955/1956 M, maka dibukalah 

Madrasah Tsanawiyah DDI Barubaru Tanga. Setelah madrasah 

Tsanawiyah menamatkan beberapa siswa, maka ada usaha membentuk 

ranting dikampung-kampung sekaligus membuka diniyah awaliyah 

ditempat tersebut, dengan memamfaatkan alumni madrsaha Tsanawiyah 

menjadi guru. Maka pada tahun 1962 M, dibukalah Pengurus Ranting 

Barubaru Utara, sekaligus membuka Madrasah Diniyah Awaliayah. 

Tempat belajarnya di Mushalla Nurul Huda (sekarang Masjid Nurul 

Huda), di lantai dua, yang memang diperutukkan untuk madrasah 

Diniyah. Pada tahun 1970 Mdibangun gedung permanen Madrasah 

Diniyah Awaliyah disebelah timur Masjid Nurul Huda tersebut 

bersamaan dibangunnya gedung PGA DDI Barubaru Tanga.75 

a) Transmisi Perguruan DDI Menjadi Pesantren 

Pada tanggal 2 November 1986 M, ketika  Drs.H.Utsman Hamid 

menjadi pimpinan perguruan, Pengurus Cabang DDI Barubaru Tanga 

mengadakan rapatuntuk membicarakan kemungkinan dijadikannya 

perguruan DDI ini menjadi pesantren, dalam rapat tersebut semua 

anggota pngurus yang hadir menyetujui  Perguruan DDI Barubaru Tanga 

dijadikan Pesantren. Untuk melanjutkan proses tersebut pengurus 

kemudian mengadakan pembenahan, diantaranya melanjutkan 

 
75Hijruddin Mujahid, Sejarah Lahir dan Perkembangan Darud Da’wah Wal-Irsyad di 

Bonto Perak dan Satuan-Satuan Pendidikan Binaannya (Mulai PAUD Sampai Perguruan Tinggi), 

h. 10-13, manuskrip (Pangkep 2017). 
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pembangunan mushalla yang pundasinya sudah ada berukuran 9 x 9 m, 

yang dibangun oleh H.Abd.Rasyid pada tahun 1985 M, ruangan kantor 

dijadikan asrama putri, ruangan yang dulunya mushalla (sebelum 

mushalla dibangun) dijadikan rumah pembina. 

Keberadaan pesantren DDI Barubaru Tanga pada waktu itu  tidak 

terlalu banyak perbedaannya dengan perguruan DDI yang ada 

sebelumnya, kecuali pengajian yang diadakan setiap selesai shalat 

magrib yang dibawakan oleh dua orang ustasd, yaitu Drs. K.H. Ustman 

Hamid dan Drs. Hijruddin Mujahid. Namun demikian pengurus terus 

membenahi dengan membeli rumah kayu/panggung pada tahun 1993 dan 

1997 M, karena santri mondok tetap ada, yaitu dariTondong Tallasa dan 

Tanete Kecamataan Balocci, dan pengajian tetap berjalan yang 

dibawakan oleh Ust. Drs. H. Hijruddin Mujahid. Pada tahun 1996 M, 

terjadi pergantian Kepala Madrasah Aliyah, dari Drs. H.Hijruddin 

Mujahid ke Abdul Syukur, Kemudian Drs.H.Hijruddin Mujahid naik 

menjadi Pimpinan Perguran menggantikan Drs. K.H. Usman Hamid yang 

sudah kosong sejak beliau pindah ke Pinrang tahun1989 M. 

Pada tahun 1999 M, sudah beberapa orang dari alumni DDI 

Barubaru Tanga yang kembali ke Bonto Perak mengabdi setelah 

menyelesaikan Studinya di Mangkoso dan luar negeri. Diantaranya 

adalah Drs.H.Hazbuddin Halik, Lc,. Misbahuddinbeta,S.Ag,. dll. 

Disamping itu Ust.Sirajang, BA. juga merencanakan ingin  kembali ke 

Pangkepsetelah bertugas di Toli-toli selama 10 tahun dan di Pare-pare 5 

tahun. Hal ini sudah memungkinkan untuk mendirikan pesantren, apa 

lagi asrama juga sudah memungkinkan menampung beberapa santri.Agar 

rencana menjadikan perguruan DDI ini betul-betul menjadi pesantren, 
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Sirajang, BA. mengusulkan ke pengurus agar membentuk panitia 

persiapan pembentukan pesantren DDI Barubaru Tanga.Usul ini diterima 

oleh pengurus, makapada tanggal 23 Agustus 1999 M diadakanlah rapat 

pembentukan panitia persiapan  pembentukan pesantren. Terpilih 

sebagai ketua adalah Sirajang, BA. dan Ir.Syamsuddin Hajjo terpilih 

sebagai sekretaris.Panitia persiapan ini membuka kantor di jalan 

S.Hasanuddin Pangkajene, didepan Masjid Ar-Rahman Polres sekaligus 

berfungsi sebagai pemondokan Ketua Panitia Persiapan. 

Yang Pertama-tama dilakukan panitia adalah membentuk 

Pengurus Yayasan, dan Koperasi Pondok Pesantren DDI,kedua lembaga 

ini dianggap sangat penting karena merupakan pilar penyanggah  

kelangsungan hidup pesantren.  Adapun yang dipercayakan sebagai 

Ketua Yayasan adalah Drs. H.Badorra dengan nama Yayasan Badan 

Wakaf Pondok Pesantren DDI Barubaru Tanga diperkuat dengan SK 

Notaris Nomor 15, tanggal 18 Februari 1999. Dan yang dipercayakan 

menjadi ketua Koperasi Pondok Pesantren adalah Sirajang,BA. sendiri 

diperkuat dengan Surat Badan Hukum No; 67/BH/KDK.20.18/1999.  

Berkat usaha dari panitia persiapan pembentukan pesantren DDI 

Barubaru Tanga initelah mewujudkan cita-cita pengurus yang sejak 

tahun 1986 M ingin mendirikan Pesantren DDI Barubaru Tanga 

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil Departemen Agama 

Propinsi Sulawesi Selatan No: 70 THN 2000  tanggal 22 Januarii 2000.  

No Statistik: 512730904007. Diprkuat dengan SK PB Penetapan 

Pengurus  Pondok Pesantren DDI Barubaru Tanga, No. 

PB/K.56/090/VIII/2000.  
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Adapun nama Pesantren ini diberi nama “Ashshirathal Mustaqim” Nama 

ini diambil dari nama Madrasah pertama di Barubaru Tanga, berdasarkan fakta 

bahwa: 

1) Sebagian besar alumni Perguruan Ashshirathal-Mustaqim adalah 

pemrakarsa berdirinya DDI di Barubaru Tanga, sehingga perguruan 

tersebut sangat berjasa dalam melahirkannya. 

2) Nama ini cocok dan dapat disambungkan dengan Darud Da’wah Wal-

Irsyad, sehingga membentuk kalimat yang sangat berharga. 

مستقيمَ صراطَ الىَ والَّرشادَ  Artinya :tempat berda'wah dan mengajarkanدارالدعوةَ

orang-orang ke jalan yang benar. Pesantren ini diberi nama Tafaul dengan 

harapan dapat membantu masyarakat Bonto Perak, terutama umat Islam, 

menemukan jalan yang benar yang ditunjukkan Allah SWT.76 

2. Karakteristik Pondok Pesantren DDI Ashshirathal Mustaqim 

Pesantren sekarang lebih dikenal sebagai lembaga 

pendidikan keagamaan tradisional yang lambat berkembang dan 

dianggap sebagai institusi pendidikan yang tua atau kuno yang 

hanya mengajarkan ilmu agama dengan melupakan sejarahnya di 

bumi. Hal ini sejalan dengan sejarah pesantren sebagai institusi 

pendidikan yang hanya berfokus pada studi dan dakwah Islam. 

Selain itu, kurikulumnya dirancang untuk membantu siswa 

memahami dan memahami ajaran agama Islam. Itu tidak 

didasarkan pada orientasi duniawi sebagai watak mandiri.77 

 
76Hijruddin Mujahid, Sejarah Lahir dan Perkembangan Darud Da’wah Wal-Irsyad di 

Bonto Perak dan Satuan-Satuan Pendidikan Binaannya (Mulai PAUD Sampai Perguruan Tinggi), 

h. 23-25, manuskrip (Pangkep 2017). 
77Ari Prayoga, dkk. Karakteristik Program Kurikulum Pondok Pesantren, Al-Hikmah  2, 

no. 1 (2020): h. 78. 
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Ciri spesifikasi sebuah pondok pesantren biasanya bisa dilihat 

dari model pengajaran atau pengkajian kitab klasiknya. Demikian pula 

pada Pondok Pesantren DDI Ashshirathal Mustaqim, pembelajaran 

kitabnya yang selalu sejalan dengan arahan dari Kementrian Agama dan 

kebutuhan dari pondok pesantren tersebut. Seperti yang dikatakan oleh 

salah satu guru hadis Pondok Pesantren DDI Asshshirathal Mustaqim 

dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh penulis mengatakan 

bahwa: 

“Sebenarnya kitab yang diajrkan disini sudah banyak dan mungkin 
bervariasi, karena kitab-kitab yang kita ajarkan disini biasanya 
berdasarkan kebutuhan atau insruksi dari Kementrian Agama.”78 

Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa kitab yang diajarkan di 

Pondok Pesantren DDI Ashshirathal Mustaqim itu beragam dan sesuai dengan 

arahan dari Kementrian Agama.  

Adapun dari segi corak pemikiran, Pondok Pesantren DDI 

Ashshirathal Mustaqim merupakan pesantren yang berafiliasi dengan 

NU. Hal ini dapat diihat dari peran DDI dalam pembentukan pondok 

pesantren ini sehingga dapat diterima oleh kalangan masyarakat pada  

saat itu. Dapat dilihat juga dari pimpinan pondok pesantren yang 

sekarang, dimana beliau pernah aktif dalam organisi DDI dan NU. Hal 

tersebut dikatakan oleh beliau sendiri dalamsebuah wawancara, dimana 

beliau mengatakan: “kalo organisasi, DDI dan NU juga, aktif disitu serta 

MUI (Pangkep).”79 Beliau juga pernah menempuh pendidikan di 

Universitas Islam DDI Addaria Parepare, hal ini beliau sampaikan dalam 

wawancara, mengatakan: 

 
78Ilham (Guru Hadis), Wawancara, Pangkep, Selasa 17 Januari 2023. 
79 Hijruddin Mujahid, (Pimpinan Pondok Pesantren DDI Ashshirathal Mustaqim 

Barubaru Tanga), Selasa 24 Juli 2023. 
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“sayakuliah di IAIN (Makassar) semua, kalausarjanamuda (BA) di 
parepare (Universitas Islam DDI Addaria) dan duluitufakultas DDI 
tepisah-pisah, ada yang Mangkoso (Barru), Parepare dan Pinrang”80 

Dari wawancara diatas, telah memperjelas bahwa beliau pernah 

melanjutkan pendidikan di Universitas Islam DDI Addaria Parepare dan 

hal membuktikan bahwa corak pemikiran dari Pondok Pesantren DDI 

Ashshirathal Mustaqim sejalan dengan NU. Hijruddin Mujahid selaku 

Pimpinan Pondok Pesantren DDI Ashshirathal Mustaqim lahir pada 

tanggal 15 Januari 1956 dari pasangan Abdul Mudjahid dan Hafsah Dg. 

Tumaning. Abdul Mujahid sendiri selain darah ulama mengalir dalam 

dirinya, ia juga sesungguhnya merupakan keturunan keturunan “darah 

biru” baik dari pihak ayahnya maupun ibunya.81 Dengan demikian 

Pondok Pesantren DDI Ashshirathal Mustaqim memiliki ciri khas 

menanamkan nilai-nilai keagamaan baik dari segi akhlak maupun fiqih 

dan juga prinsip-prinsip NU. Salah satu prinsip dari NU adalah 

berpegang kepada hadis Rasulullah saw karena merupakan sumber 

sekaligus landasan ajaran agama setelah al-Qur’an. 

B. Perkembangan Kajian Hadis di Pondok Pesantren DDI Ashshirathal 

Mustaqim 

1. Sejarah Kajian Hadis di Pondok Pesantren DDI Ashshirathal Mustaqim 

Dengan kehadiran pondok pesantren, dakwah Islamiyah disampaikan 

dengan tujuan menciptakan ulama yang ahli agama (mutafaqqih fiddîn), cerdas 

(mutakallimin), dan mampu berdiri sendiri. Pondok pesantren sangat penting 

sebagai sumber pendidikan Islam dalam kehidupan masyarakat dan negara 

 
80Hijruddin Mujahid, Selasa 24 Juli 2023. 
81 Muhammad Sadli Mustafa, “Pengabdian Tanpa Pamrih Tanguru Jahido’Untuk 

Masyarakat Pangkep”, Khazanah Keagamaan 8, no. 1 (2020): h. 7-8. 
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Indonesia. Karena Pondok Pesantren adalah subkultur yang hadir di 

masyarakat.82 

Pada umumnya, pesantren memiliki banyak kesamaan, seperti 

ideologi dan praktik pengajaran yang sama. Ini membuat pesantren 

memiliki kekuatan yang signifikan dan dapat dipertimbangkan oleh 

orang lain. Kekuatan pesantren termasuk sistem asrama dan statusnya 

sebagai pondok pesantren tumbuh yang diakui oleh masyarakat sekitar. 

Santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau 

madrasah, sepenuhnya di bawah kepemimpinan seorang kiai yang 

kharismatik dan independen. Pendidikan pondok pesantren merupakan 

bukti bahwa masyarakat membutuhkan sistem pendidikan alternatif. 

Pondok pesantren tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan, 

tetapi juga berfungsi sebagai lembaga dakwah dan syiar Islam dan sosial 

keagamaan.83 

Pondok Pesanren DDI Ashshirathal Mustaqim Barubaru Tanga mulai 

melakukan pengkajian hadis sejak didirakannya pesantren tersebut. Hal ini dapat 

dibuktikan dari hasil wawancara dengan Pimpinan Pondok Pesantren DDI 

Ashshirathal Mustaqim, mengatakan bahwa: 

“Ya palingan kayak pengajian saja sudah ada, memang sejak mula kita 
dirikan pesantren, hadis yang dipakai itu Riyadhus Sholihin, Bulughul 
Maram, kemudian Shahih Bukhari kita tidak ajarkan dulu karena terlalu 
ini, karna Shahih Bukhari ini masuk dalam Musabaqah maka kita tidak 
pakai karna dia mungkin  kitabnya terlau besar, saya kira itu saja 2 kitab 
yang kita pakai dan 3 dengan hadis Arbain Nawawy. Kalau Riyadhus 
Sholihin sudah kita tidak anu, apalagi waktu sempit, hanya berapa hari itu 
Senin-Kamis, jum’at sudah tidak. Dulukan kita belajar 6 hari, sampai 
sabtu itu dan tinggal 5 hari dan jum’at juga tidak jadi tinggal 4 hari.”84 

 
82Abdul Hakim, “Manajemen Kurikulum Terpadu di Pondok Pesantren Modern Darul 

Huda Banjar”, Penelitian Pendidikan Islam 6, no. 1 (2018): h. 112. 
83 B Marjani Alwi, “Pondok Pesantren: Ciri Khas, Perkembangan, dan Sistem 

Pendidikannya”, Lentera Pendidikan16, no. 2 (2013): h. 206. 
84 Hijruddin Mujahid, (Pimpinan Pondok Pesantren DDI Ashshirathal Mustaqim 

Barubaru Tanga),Wawancara, Pangkep, Selasa 17 Januari 2023. 
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Dari wawancara diatas, dapa diketahui bahwa penkajian hadis 

sudah dimulai sejak berdirinya pesantren tersebut, namun pada mulanya 

sebuah halaqah. Pengkajian hadis di Pondok pesantren tersebut 

sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1935 yang masih sangat bersifat 

tradisional, dimana pengkajian dilakukan dirumah guru atau kyai. 

Namun pada saat itu belum diakui sebagai lembaga pendidikan formal 

atau disebut pesantren, dan kitab hadis yang diajarkan juga belum 

diketahui secara pasti. Hal ini juga telah dijelaskan dalam pembahasan 

sebelumnya yaitu sejarah berdirinya Pondok Pesantren DDI Ashshirathal 

Mustaqim yang pada awalnya dilakukan pengajian pondokan (Mangaji 

Tudang). 

Seiring berjalannya waktu kitab-kitab yang diajarkan di Pondok 

Pesantren DDI Ashshirathal Mustaqim juga mengalami berbagai perubahan, hal 

ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan salah satu guru hadis yaitu ustad 

Iham, mengatakab bahwa: 

“jadi pengajian kita ini tergantung situasi keadaan Kementrian Agama 
dan mengikuti momen-momen yang akan diperlombakan. Dan kalau kitab 
hadis sudah banyak, dulu ada namanya kitab mustholah hadis dan 
sekarang sudah tidak diajarkan lagi. Kemudian untuk masa-masa terakhir 
ini, kitab-kitab hadis yang dipakai itu, termasuk Bulughul Maram, kalau 
ditingkat tsanawiyah hadis Arbain an-Nawawy. Sebelumnya ada juga 
beberapa kitab-kitab yang sudah kita bahas cuman, yaitu berdasarkan 
pembukuan juga karena Bulughul Maram juga sangat penting dan kita 
ajarkan. Kan disini ada 4 pengajian perpekan, tsanawiyah 4 kitabnya, 
Aliyah juga 4 kitabnya. Kalau Aliah itu hadisnya Bulughul Maram kalau 
tsanawiyah hadisnya adalah Arbain an-Nawawy.”85 

Melihat dari hasil wawancara diatas, dapat kitahui bahwa kitab 

hadis yang di ajarkan di pesantren tersebut mengalami sedikit penurunan 

dalam pengkajian hadis. Dimana pada awalnya kitab mustholah hadis 

yang sempat diajarkan namun sudah tidak diajarkan lagi. Hal ini juga 

menunjukkan bahwa kajian mustholahul hadis itu belum mendapat 

 
85Ilham (Guru Hadis), Selasa 17 Januari 2023. 
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perhatian lebih di pondok pesantren ini, dengan berbagai pertimbangan 

yang telah dilakukan oleh pihak pondok pesantren yaitu mengingat 

minimnya jam pelajaran, sehinga pihak pondok harus melihat mana yang 

lebih penting atau urgent untuk diajarkanp pada santri maka dipilihlah 

untuk menghapuskan mustholahul hadis. Sedangkan untuk kitab yang 

diajarkan sekarang di Pondok Pesantren DDI Ashsirathal Mustaqim 

yaitu kitab Bulughul Maram, Riyadhus Sholihin  dan Hadis Arbain an-

Nawawy, hal ini disampaikan langsung oleh Pimpinan Pondok Pesantren 

saat ini ialah Drs. Hijruddin Mujahid dalam sebuah wawancara 

mengatakanbahwa: 

“kitab yang diajarkan sekarang itu Riyadhus Sholihin, Bulughul Maram  
dan Arbain an-Nawawy.”86 

Di Pondok Pesantren DDI Ashshirathal Mustaqim Barubaru Tanga tidak 

hanya mengajarkan di bidang hadis saja, melainkan mengajarkan juga tentang 

fiqih maupun tafsir. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh salah satu pembina di 

pesantren tersebut, beliau mengatakan: 

“kalau kitab fiqih lain juga, kalau fiqihnya di aliah itu Fathul Karib, kalau 
fiqihnya di tsanawiyah Safinat Munajat, kalau kitab tafsir, dulu kalau di 
aliah itu tafsir Ibnu Katsir dan di tsanawiyah tafsir Jalalain, karena 
sekarang ini muatannya terlalu tinggi tentang kitab tafsir itu, maka saya 
lihat dikondisikan saja dengan kebutuhan santri. Jadi kitab yang 
digunakan, saya lihat sekarang, kalau di aliah itu ia membahas tentang 
tafsir-tafsir surah panjang seperti surah al-Baqarah dan di tsanawiyah 
surah-surah pendek saja.”87 

Dari hasil wawancara diatas, dapat dikatakan bahwasanya di pesantren 

tersebut tidak hanya mengajarkan tentang hadis melainkan ada juga pengajaran 

yang lain seperti fiqih dan tafsir. Adapun kitab fiqih yang diajarkan yaitu Fathul 

Karib dan Safinat Munajat,  sedangkan untuk kitab tafsirya yaitu mrnggunakan 

kitab Tafsir Jalalain. 

 
86 Hijruddin Mujahid, (Pimpinan Pondok Pesantren DDI Ashshirathal Mustaqim 

Barubaru Tanga), Selasa 17 Januari 2023. 
87Ilham (Guru Hadis), Selasa 17 Januari 2023. 
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2. Model Kajian Hadis di Pondok Pesantren DDI Ashshirathal Mustaqim 

Pesantren, sebagai institusi pendidikan, memiliki tradisi dan 

standar akademik yang unik. Salah satu karakteristik pondok pesantren 

adalah kurikulumnya yang berpusat pada ilmu agama seperti tafsir, 

hadis, nahwu, sharaf, tauhid, tasawuf, dan lain-lain dengan referensi 

literatur yang relevan.88 Sebuah lembaga pendidikan seperti halnya 

dengan pondok pesantren pasti memiliki metode.Selain itu, memahami 

hadis membutuhkan cara untuk diketahui, dimengerti, dipahami, dan 

diamalkan. Di kamus bahasa Indonesia, "metode" berarti cara yang 

teratur berdasarkan pemikiran yang matang untuk mencapai maksud 

(dalam ilmu pengetahuan tersebut), cara kerja yang teratur dan bersistem 

untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan dengan mudah untuk 

mencapai maksud. Selain itu, "metodologi" berasal dari kata "method", 

yang berarti "cara atau tekhnik", dan juga dapat didefinisikan sebagai 

cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan tugas agar tercapai 

tujuan yang diinginkan.89 

Sama halnya dengan pondok pesantren pada umumnya, Pondok 

Pesantren DDI Ashshirathal Mustaqim memiliki metode-metode dalam 

mengajarkan hadis. Hal ini merupakan salah satu bentuk atau cara dalam 

menjaga hadis hingga saat ini. Pondok Pesantren DDI Ashshirathal 

Mustaqim dapat juga dikategorikan sebagai pesantren yang memiliki 

model pesantren komprehensif90telah menerapkan sistem pengajaran 

 
88 Ali Akbar dan Hidayatullah Ismail, “Metode Pembelajaran Kitab Kuning di 

PondokPesantren Daarun NahdahThawalibBangkinang”, al-Fikra 17, no. 1 (2018): h. 22. 
89Muhammad Asriady, “Metode Pemahaman Hadis”, Ekspose 16, no. 1 (Januari-Juni 

2017): h. 315. 
90Pesantren komprehensif adalah pesantren yang menggabungkan sistem pendidikan dan 

pengajaran antara yang tradisional dan yang modern. Artinya, di dalamnya diterapkan pendidikan 

dan pengajaran kitab kuning dengan metode sorogan dan bandongan, namun secara regular sistem 

persekolahan terus dikembangkan. Lihat M. Sahrawi Salmima dan Elfridawati Mai Dhuhani, 
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atau pendidikan gabungan antara yang tradisional dan modern. Sistem 

pendidikan tradisional adalah sistem pengajaran klasik di dalamnya, 

sedangkan sistem pendidikan modern adalah sistem yang mengadakan 

pendidikan formal pada umumnya dan tetap diajarkan pelajaran agama 

serta telah ditetapkan dalam sebuah kurikulum. 

Kurikulum berasal dari kata Yunani "curir", yang berarti pelari, 

dan "curare", yang berarti tempat berpacu. Di Yunani kuno, istilah 

"kurikulum" berasal dari olahraga, yang berarti jarak yang harus 

ditempuh oleh pelari dari start sampai finish. Di sini, jarak yang harus 

ditempuh berarti kurikulum dengan materi pelajaran dan waktu yang 

diperlukan siswa untuk mendapatkan ijazah. Kurikulum dalam bahasa 

Arab biasanya disebut manhaj, yang berarti jalan terang yang dilalui 

manusia di berbagai bidang kehidupan. Kurikulum pendidikan, atau 

manhaj al-dirāsah, dalam kamus Tarbiyah, adalah seperangkat rencana 

dan alat yang digunakan lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan 

akademik.91 

Dalam seluruh bentuk kegiatan di pondok pesantren yang 

bersistem madrasah dan berjiwa pesantren ini saling terkait dan saling 

mendukung, sebagaimana “prinsip integrasi” yaitu  “al-muhafadzah ‘ala 

al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadiid al-ashlah” (memelihara nilai 

lama yang baik dan mengambil nilai yang baru yang lebih baik).92sama 

halnya dengan Pondok Pesantren DDI Ashshirathal Mustaqim yang telah 

menerapkan sistem madrasah atau sekolah dengan menetapkan 

 
“Kajian Seputar Model Pondok Pesantren dan Tinjauan Jenis Santri Pada Pondok Pesantren 

Darul Qur’an Al Anwariyah Tulehu”, Pendidikan Agama Islam 5, no. 1 (Juli 2021): h. 4. 
91Syamsul Bahri, “Pengembangan Kurikulum Dasar dan Tujuannya”, Islam Futura  11, 

no. 1 (2021): h. 16-17. 
92Muhammad Ismail, “Sistem Pendidikan Pesantren Modern Studi Kasus Pendidikan 

Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo”, : h. 158. 
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kurikulum di dalamnya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya Madrasah 

Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di pondok 

pesantren tersebut. 

Berbagai pondok pesantren di Indonesia memiliki sistem pendidikan dan 

pengajaran yang menggabungkan kurikulum pemerintah dan lokal. transformasi 

sistem pendidikan tersebut untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.93Hal ini 

bisa kita lihat dari pernyataan dari salah seorang guru hadis di pesantren 

tersebut, mengatakan bahwa: 

“kitab-kitab yang kita ajarkan disini biasanya berdasarkan kebutuhan 
atau insruksi dari Kementrian Agama, karena di pondok pesantren itukan 
ada yang namanya Musabaqah Qiratul Kutub yang menampilkan 
beberapa kitab yang akan dipertandingkan nanti baik ditingkat kabupaten 
maupun ditingkat provinsi dan tingkat nasioal, yang biasa kadang-kadang 
kita mengikuti perkemangan, kalau misalnya di Musabaqah Qiratul 
Kutub kitab-kitab inilah yang ngetren untuk diperlombakan maka kita 
yang dipondok pesantren itu mencoba mengakomodir itu ktab-kitab yang 
diperlombakan, supaya nanti ketika anak-anak (santri) ikut lomba maka 
mereka tidak akan kesulitan lagi untuk membaca kitab-kitab yang 
diperlombakan itu. Jadi dari dulu sampai sekarang, ada kitab yang masih 
bertahan dan juga ada yang mengalami perubahan, jadi pengajian kita ini 
tergantung situasi keadaan Kementrian Agama dan mengikuti momen-
momen yang akan diperlombakan.”94 

Dari hasil wawancara diatas, dapat dikatakan bahwa kurikulum di 

Pondok Pesantren DDI Ashshirathal Mustaqim selalu sejalan dengan arahan dari 

Kementerian Agama dan juga menyesuaikan dari berbagai kitab-kitab yang akan 

diperlombakan baik dari tingkat provinsi sampai pada tingkat nasional. 

Adapun model pengkajian hadis modern yang diajarkan di kelas dapat 

dibagi menjadi dua, yaitu: 

a) Tingkat Madrasah Tsanawiyah 

Dalam pembelajaran hadis untuk tingkat tsanawiyah itu berfokus 

pada kitab Arbain an-Nawawy walaupun pada sebelumnya terdapat 

 
93 B. Marjani Alwi, “Pondok Pesantren: Ciri Khas, Perkembangan, dan Sistem 

Pendidikannya”, h. 215. 
94Ilham (Guru Hadis), Selasa 17 Januari 2023. 
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beberapa kitab yang diajarkan seperti kitab Bulughul Maram karena 

dianggap juga sangat penting untuk diajarkan. Pernyataan ini dapat 

dibuktikan dari hasil wawancara dengan ustad Ilham selaku salah satu 

guru hadis di Pondok Pesantren DDI Ashshirathal Mustaqim yang 

mengatakan bahwa: 

“kalau ditingkat tsanawiyah hadis Arbain an-Nawawy. Sebelumnya ada 
juga beberapa kitab-kitab yang sudah kita bahas cuman, yaitu 
berdasarkan pembukuan juga karena Bulughul Maram juga sangat penting 
dan kita ajarkan.”95 

b) Tingkat Madrasah Aliyah 

Pada tingkatan madrasah aliyah di pondok pesantren DDI 

Ashshirathal Mustaqim terdapat tiga buku yang dipelajari dimasing-

masing tingkatan kelas. Untuk kelas X-XII buku yang dipalari yaitu 

“Ayo Mengkaji Qur’an dan Hadis” karya A. Musthofa Hadina dan hal 

tersebut sesuai dengan kurikulum madrasah KMA 2019. Selain itu para 

santri juga mempelajari beberapa kita diluar dari kelas yang 

pelaksanaannya dilakukan di masjid, dan kitab yang diajarkan yaitu 

Bulughul Maram dan Riyadhus Sholihin. Selain dari kita tersebut, para 

santri juga diajarkan kitab fiqih dan kitab tafsir, hal ini bisa kita lihat 

dari hasi wawancara bersama ustad Ilham yang menyatakan bahwa: 

“Kalau Aliah itu hadisnya Bulughul Maram kalau tsanawiyah hadisnya 
adalah Arbain an-Nawawy, kalau kitab fiqih lain juga, kalau fiqihnya di 
aliah itu Fathul Karib, kalau fiqihnya di tsanawiyah Safinat Munajat, 
kalau kitab tafsir, dulu kalau di aliah itu tafsir Ibnu Katsir dan di 
tsanawiyah tafsir Jalalain, karena sekarang ini muatannya terlalu tinggi 
tentang kitab tafsir itu, maka saya lihat dikondisikan saja dengan 
kebutuhan santri. Jadi kitab yang digunakan, saya lihat sekarang, kalau di 
aliah itu ia membahas tentang tafsir-tafsir surah panjang seperti surah al-
Baqarah dan di tsanawiyah surah-surah pendek saja.”96 

  

 
95Ilham (Guru Hadis), Selasa 17 Januari 2023. 
96Ilham (Guru Hadis), Selasa 17 Januari 2023. 
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Melihat dari kitab-kitab yang diajarkan di Pondok Pesantren DDI 

Ashshirathal Mustaqim, kitab tersebut telah diajarkan di pesantren-

pesantren pada abad ke-19 M atau pada awal abad ke-20 M yang dimana 

hal tersebutlah yang membuat hadis mendapatkan perhatian besar karena 

adanya kitab-kitab hadis yang diajarkan di pesantren, surau atau dan 

madrasah pada saat itu. Sama halnya dengan yang diterapkan di Pondok 

Pesantren DDI Ashshirathal Mustaqim, kitab-kitab hadis yang di ajarkan 

yaitu H{adith Arba‘in karya Imam al-Nawa>wi, dan jika melihat materi 

hadis yang diajarkan lebih menitikberatkan pada aspek-aspek ajaran 

Islam yang terkait dengan fiqih dan akhlak. Kitab Riya>d} al-S{a>lih{i>n dan 

Bulu>gh al-Ma>ram merupakan kitab yang berisi tentang ajaran akhlak dan 

fikih. Hal ini sejalan dengan tujuan  pengajaran hadis di pesantren-

pesantren yakni untuk meningkatkan pengalaman keagamaan para santri 

di pesantren, bukan bertujuan untuk membekali para santri untuk 

melakukan penelitian hadis. Oleh karena itu, literatur ilmu hadis yang 

digunakan masih berupa karya yang bersifat pengantar. 

Untuk model kajian hadis tradisional yang diterapkan di kelas non formal 

(masjid), metode yang digunakan di pesantren secara umum di antaranya adalah 

sorogan, bandongan (Wetonan), musyawarah (Mudzakarah), hafalan, dan 

lalaran.97 

a) Sorogan,yang merupakan pendekatan pendidikan individu di mana seorang 

santri berhadapan langsung dengan seorang kiai atau pendidik. Secara teknis, 

seorang santri membaca apa yang disampaikan kiai. Kemudian, kiai 

membetulkan kesalahan santri dan menjelaskan berbagai kitab. 

 
97Achmad Muchaddam Fahham, Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan 

Karakter, dan Perlindungan Anak, (Cet I; Jakarta: Publica Institute Jakarta, 2020), h. 33. 
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b) Bandongan (Wetonan), yakni metode pembelajaran kelompok dan bersifat 

klasikal, artinya untuk seluruh santri. 

c)  Musyawarah (Mudzakarah), yakni metode pembelajaran berupa diskusi 

berbagai masalah yang ditemukan oleh para santri. Metode ini digunakan 

untuk mengolah argumentasi para santri dalam menyikapi masalah yang 

dihadapi. 

d) Hafalan, yakni metode untuk menghafal berbagai kitab yang diwajibkan 

kepada para santri. Dalam praktiknya, metode hafalan hafalan merupakan 

kegiatan kolektif yang diawasi oleh kiai. 

e) Lalaran, yakni metode pengulangan materi yang dilakukan oleh santri secara 

mandiri. Materi yang diulang adalah materi yang telah didapatkan dari di 

dalam sorogan maupun bandongan, untuk memperkuat penguasaan materi.98 

Di pesantren tradisional, sorogan dan wetonan biasanya 

digunakan untuk mengajar. Sorogan berarti setiap murid membawa buku 

pelajaran mereka kepada Kyai. Setelah menyodorkan buku itu kepada 

Kyai, dia membacakannya kalimat perkalimat, menerjemahkannya, dan 

memberikan penjelasan saat gilirannya. Metode wetonan mirip dengan 

metode halaqah, atau ceramah, yang digunakan Kyai untuk buku yang 

dia ajarkan. Kyai membacakan, menerjemahkan, dan menjelaskan 

masalah yang dia ajarkan. Wetonan juga disebut bandongan ketika Kyai 

membacakan kitab dan memberikan penjelasan tentang maknanya. 

Santri mendengarkan dan menulis artinya dengan huruf miring bahasa 

Arab melayu. 

Musyawarah adalah metode pengajaran di pesantren yang sudah 

dikenal sebagai khalaf. Metode musyawarah adalah pendekatan 

 
98Achmad Muchaddam Fahham, Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan 

Karakter, dan Perlindungan Anak, h. 33-34. 
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pendidikan yang melibatkan seminar untuk membahas masalah yang 

berkaitan dengan pendidikan tingkat tinggi. Metode ini menekankan 

pada keterlibatansantri; santri harus aktif mempelajari dan mempelajari 

buku yang telah ditentukan kyainya. Kyai hanya berbagi dan membantu 

seperlunya.99 

Metode kajian hadis yang diterapkan di Pondok Pesantren DDI 

Ashshirathal Mustaqim denga sistem tradisional adalah metode wetonan. Hal ini 

dibuktikan dari hasil wawancara dengan ustad Sabir selaku kepala sekolah pada 

tingkat Aliyah, mengatakan: 

“Jadi metode yang saya gunakan itu seperti biasanya, jadi mulai dari awal 
pertemuan (yang pertama) disuruh dulu membaca anak-anak, sudah 
membaca atau apa yang telah dipelajari, kemudian setelah disuruh 
membaca, ditunjuklah beberapa santri untuk memberikan kesimpulan 
tentang apa yang telah ditulis atau yang telah dipahami pada hadis 
sebelumnya. Kemudian setelah itu, masuklah pada kajian hadis.”100 

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh ustad Ali (salah seorang guru 

hadis) dalam sebuah wawancara, megatakan bahwa: 

“Kalau metodenya itu, kan macam-macam, tiap gura ada metode 
tersendiri. Kalau saya punya metode yaitu membaca terlebih dahulu, 
kemudian setelah sayabaca lalu diterjemahkan dan setelah itu saya 
jelaskan apa maksud dari hadis tersebut. Artinya itu penjelasan dari al-
Qur’an, hadis dan juga penjelasan dari ulama, seperti itu saya gabung 
semua.”101 

Dari kedua hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa metode yang 

diterapkan di Pondok Pesantren DDI Ashshirathal Mustaqim yaitu metode 

Wetonan yang dilaksanakan di masjid atau yang dikenal dengan pengajian umum 

yang diikuti oleh seluruh santri dengan menggunakan kitab Riya>dus Sha>lihi>n dan 

Bulu>gu>l Mara>m. 

 
99Anisatun Muthi’ah, “Metode Pembelajaran Mushthalahul Hadis di Pondok Pesantren 

Darussalam Buntet Cirebon”, Studi Hadis Nusantara 1, no. 2 (2019): h. 7-8. 
100 Sabir, (Kepala Sekolah pada Madrasah Aliyah), Wawancara, Pangkep, Selasa 17 

Januari 2023. 
101Ali, (Guru Hadis), Wawancara, Pangkep, Selasa 17 Januari 2023. 
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Sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, pondok pesantren 

memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama adalah bahwa mereka dapat 

mengajarkan nilai-nilai agama secara merata kepada semua orang di seluruh 

dunia. Yang kedua adalah bahwa mereka dapat mempertahankan nilai-nilai ini 

untuk diterapkan dalam semua aspek kehidupan sepanjang hidup seorang 

santri.102 hal tersebut sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Pimpinan 

Pondok Pesantren, bahwasanya: 

“Paling mungkin dituangkan dalam bentuk tata tertib, ya mugkin bisa 
mengatur disitu untuk sholatnya, bertutur kata, ya mungkin kita 
mengatur itu. Apalagi kita disini santri belum seberapa yang mondok itu, 
hanya beberapa itu, kutang lebih hanya 20, sebagian besar santri masih 
diluar (tidak tinggal di asrama) karna asrama belum memungkinkan dan 
sebagian besar santri dari bonto perak sendiri, dan merasa tidak perlu 
diasramakan.”103 

Hal ini juga disampaikan oleh salah seorang guru hadis di pesantren 

tersebut, mengatakan bahwa: 

“Ya Alhamdulillah, maklumlah anak-anak (santri), ada yang sebagian 
besarlah yang memahami, namanya saja dunia pendidikan. Ada yang 
merespon atau memahami 100% (secara baik) dan pasti juga ada yang 
tidak terlalu paham. Dan para santri menerapkan beberapa hal yang telah 
dipelajari.”104 

Melihat dari kedua hasil wawancara diatas, dapat dikatakan 

bahwa pihak pondok pesantren DDI Ashshirathal Mustaqim telah 

berusaha semaksimal mungkin untuk menanamkan nilai-nila keislaman 

dalam kehidupan sehari-hari para santri. Walaupun santri yang tinggal di 

asrama masih tergolong sedikit dikarenakan kebanyakan santri berasal 

dari daerah yang dekat dengan lokasi pondok pesantren tersebut dan juga 

masih minimnya fasilitas gedung asrama yang dimiliki oleh pondok 

pesantren.  

  

 
102 B. Marjani Alwi, “Pondok Pesantren: Ciri Khas, Perkembangan, dan Sistem 

Pendidikannya”, h. 215. 
103 Hijruddin Mujahid, (Pimpinan Pondok Pesantren DDI Ashshirathal Mustaqim 

Barubaru Tanga), Selasa 17 Januari 2023. 
104Ali, (Guru Hadis), Wawancara, Pangkep, Selasa 17 Januari 2023. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh 

peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan: 

1. Perguruan Ashshirathal Mustaqim ini merupakan perguruan yang 

mula-mula memakai sistem kelasikal (halafiyah) di Baru-baru 

Tanga, dimana sebelumnya semua Ulama di Baru-baru Tanga  

memberikan pengajaran kepada murid-muridnya dalam bentuk 

pengajian pondokan (Manngaji tudang), berdiri pada tahun 1935 

M oleh G. H. Abdullah Daeng Massese.Pada tahun 1934 ketika G. 

H. Abdullah Daeng Massese kembali dari tanah suci, beliau 

mendapati warga di Barubaru Tanga masih melakukan sholat 

dzuhur setelah sholat jum’at dan beliau berusaha untuk mengubah 

kebiasan tersebut karena dianggap bi’dah. Namun, warga Ballai 

Jaiya tidak menerima hal tersebut karena sudah menjadi tradisi 

turun temurun dan tidak ada Ulama sebelumnya yang 

mempermasalahkan hal tersebut. Tetapi hal tersebut malah 

menimbulkan perselisihan antara warga Perak dan Balla Jaiya, 

yang dimulai pada tahun 1935-1952 M. Untuk menyelesaikan 

permasalahan tersbut maka dibuatlah musyawarah yang dimana 

hasil musyawarah tersebut dipilihlah Darud Da’wah wal-Irsyad, 

maka diutuslah H. Saifullah dan Imam Gazali ke mangkoso untuk 

meminta kepada pengurus DDI agar membuka cabang di Barubaru 

Tanga. Pada tahun 1951 M, diutuslah Gurutta Husain Mustafa dan 
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Zainuddin Bojo ke Barubaru Tanga. Dengan adanya pengajian 

yang diadakan di Masjid oleh G. Husain Mustafa ini, berangsur-

angsur masyarakat Balla Jaiya menerima keberadaan DDI dan 

perselisihan yang terjadi dalam kurung waktu yang lama akhirnya 

dapat diselesaikan dengan keberadaan DDI. Maka pada tahun 

1999 diresmikanlah Pondok Pesantren DDI Ashshirathal 

Mustaqim. 

2. Kajian hadis di Pondok Pesantren DDI Ashshirathal Mustaqim 

sudah dimulai semenjak pesantren tersebut diresmikan pada tahun 

1999 M sampai sekarang. Adapun kitab-kitab hadis yang di 

ajarkan yaitu H{adith Arba‘in karya Imam al-Nawa>wi, dan jika 

melihat materi hadis yang diajarkan lebih menitikberatkan pada 

aspek-aspek ajaran Islam yang terkait dengan fiqih dan akhlak. 

Kitab Riya>d} al-S{a>lih{i>n dan Bulu>gh al-Ma>ram merupakan kitab 

yang berisi tentang ajaran akhlak dan fikih. Hal ini sejalan dengan 

tujuan  pengajaran hadis di pesantren-pesantren yakni untuk 

meningkatkan pengalaman keagamaan para santri di pesantren, 

bukan bertujuan untuk membekali para santri untuk melakukan 

penelitian hadis. Oleh karena itu, literatur ilmu hadis yang 

digunakan masih berupa karya yang bersifat pengantar. 

B. Implikasi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan terhadap kajian 

hadis di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan terlebih lagi di pondok 

pesantren. Sehingga dapat menjadi bahan untuk para pengkaji hadis di 

masa yang akan mendatang terkait dengan proses perkembangan kajian 

hadis di Indonesia. 
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Selain itu, perlunya menerapkan atau mengajarkan kajian hadis kepada 

seluruh santri khusunya santri yang ada di Pondok Pesantren DDI Ashshirathal 

Mustaqim Barubaru Tangan Pangkep. Perlunya menerapkan pengkajian hadis 

secara mendalam seperti sampai pada metodologi penelitian dan menjadikannya 

bagian dari kurikulum pesantren. Kemudian, melihat dari perkembangan zaman 

dimana teknologi sudah semakin canggih maka perlu adanya pengajaran 

digitalisasi hadis untuk mempermudah ketika ingin mengkaji suatu hadis. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pembina pesantren 

dalam mengarahkan kajian hadis untuk para santri pada masa yang akan datang. 
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