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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 
 ا

Alif tidak 

dilambangkan 

tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan h 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 ye 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}a 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 ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha هـ

 Hamzah ‟ Apostrof ء

 Ya Y Ya ى

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

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

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah A a ا 

 Kasrah I i ا 

 d}amah U u ا 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
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Contoh: 

 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah dan ىْ   ـ  
ya>’ 

ai a dan i 

 fath}ah dan wau au a dan u وْ   ـ  

 

Contoh: 
 

 kaifa : ف   يْ   ك 
 

 ل  وْ   ه 

3. Maddah 

: haula 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 ma>ta : ت ما 
 

 <rama : مى ر 

qi>la :     ل ْ ي ق 

yamu>tu :  ت وْ   مْ   ي ْ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>‟ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>‟ marbu>t}ah yang 

hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan ta>‟ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>‟ marbu>t}ah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>‟ 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 fath}ah dan alif atau a> a dan garis di atas ...  ا | ...  ى

 kasrah dan ya>‟ i> i dan garis di atas ـى

 d}ammah dan wau u> u dan garis di atas و ـ

 



Contoh: 

xii 

 

 

   األ ضة    لْ   ا طفْ  
ر
   ْ
 و

: raud}ah al-at}fa>l 

al-fa>d}ilah al-madi>nah :   ين ْ د م لْ   ا  ة   ضلْ   فا لْ   ا ة   ْ 

al-h}ikmah :       مة   كْ   حْ   لْ   ا 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d (   ــ  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

  ربَّنا 

  ْ ينا جْ   ْ  

: rabbana> 

 <najjaina : ن 

al-h}aqq : قْ   ح لْ   ا 

nu“ima :    م ع  ْ   ن 

 aduwwun„ : و  دْ   ع 

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

kasrah ( ىْ   ـــــ    ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 
 

   لْ   ع 
 ى

 ى   بر  ع 

: „Ali> (bukan „Aliyy atau „Aly) 

: „Arabi> (bukan „Arabiyy atau „Araby) 

6. Kata Sandang 

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

lam ma„arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

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

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 



Contoh: 

xiii 

 

 

ْ   مْ   سْ    al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا ل شْ 

ْ   ل ا  al-zalzalah (az-zalzalah) : ة زل لْ   زْ 

al-falsafah :  ة سف لْ   لفْ   ا 

al-bila>du :   د لبالْ   ا ْ 

7. Hamzah 

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

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, 

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

Contoh: 

ta‟muru>na :   ن وْ   رْ   مْ   أ   ت 

al-nau„ :   ع وْ   لنَّ  ا ْ 

 syai‟un : ء يْ   ش 

umirtu :      تْ   رْ   مْ   أ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

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

ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

T{abaqa>t al-Fuqaha>‟ 

Wafaya>h al-A„ya>n 
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9. Lafz} al-Jala>lah (هللا) 

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

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 
 

ْ   لل   نْ  
د
   ْ
 ي

di>nulla>h   الل  ب  billa>h 

Adapun ta>‟ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al- 

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

rah}matilla>h fi> hum  لل   ةْ   م حْ   ر يْ   ف   مْ   ه 

 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al- 

). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

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

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

Inna awwala baitin wud}i„a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur‟a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta„a>la> 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt 

saw 

a.s. 

Cet. 

t.p. 

t.t. 

t.th. 

H 

M 

SM 

= subh}a>nahu> wa ta´a>la> 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

s}allalla>hu „alaihi wa sallam 

„alaihi al-sala>m 

Cetakan 

Tanpa penerbit 

Tanpa tempat 

Tanpa tahun 

Hijriah 

Masehi 

Sebelum Masehi 

 
„Ali> ibn „Umar al-Da>r Qut}ni> Abu> Al-H{asan, ditulis menjadi: Abu> Al- 

H{asan, „Ali> ibn „Umar al-Da>r Qut}ni>. (bukan: Al-H{asan, „Ali> ibn 
„Umar al-Da>r Qut}ni> Abu>) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid 
(bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>) 

 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ´Imra>n/3: 4 

h. = Halaman 
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Nama : M. Hilal Al Munawwar 

NIM 10300118147 

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum 

Judul : Penerapan Mazhab Syafi‟I di Lingkungan. Pondok 

Pesantren Tahfizhul Qur‟an Al-Imam Ashim Makassar 

 

Tujuan Penelitian ini adalah mengkaji tentang bagaimana realitas penerapan 

Mazhab Syafi‟i di Pondok Pesntren Tahfizhul Qur‟an Al-Imam Ashim Makassar 

dan menelaah hasil realitas penerapan Mazhab Syafi‟i di Pondok Pesantren 

Tahfizhul Qur‟an Al-Imam Ashim Makassar. 

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yakni informasi 

yang didapatkan menggunakan metode wawancara dan pengumpulan data. Dengan 

metode tersebut peneliti mampu mendapatkan informasi sesuai dengan realitas 

yang ada pada Pondok Pesantren Tahfizhul Qur‟an Al-Imam Ashim. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Mayoritas masyarakat Pondok 

Pesantren Tahfizhul Qur‟an Al-Imam Ashim Makassar menganut mazhab syafi‟I. 

Namun beberapa diantara elemen pesantren ada yang menganut mazhab selain 

mazhab syafi‟i. Namun, sikap untuk saling menghargai satu sama lain 

menunjukkan bahwa keadaan di dalam pesantren ini mempunyai lingkungan yang 

sangat toleran terhadap perbedaan. 2) Pondok Pesantren Tahfizhul Qur‟an Al-Imam 

Ashim Makassar menganut mazhab syafi‟i dengan melihat aspek amaliyah maupun 

aspek kurikulum melalui kitab-kitab yang diajarkan. 

Implikasi penelitian ini adalah perlunya sikap toleran terhadap mereka yang 

memiliki paham yang berbeda. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut ialah 

pentingnya bagi pihak pesantren untuk mensosialisasikan pentingnya sikap 

toleransi terhadap saudara sesama muslim. Karena masing-masing mazhab 

memiliki landasannya masing-masing. 

 

Kata kunci : Penerapan, mazhab, Imam Syafi‟I, Pesantren 
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PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia dalam 

kiprahnya membawa warna tersendiri dalam ranah pendidikan. Istilah pesantren 

sendiri sebelum tahun 1900 M yang mana pada saat itu istilah tersebut hanya 

dikenal di pulau Jawa. Di Sumatera pesantren dikenal dengan pengajian di Surau 

dan Langgar
1
. 

Ada empat komponen pokok yang selalu ada dalam setiap pondok 

pesantren, Yaitu : Kiai sebagai pemimpin, guru, pendidik, panutan, santri sebagai 

siswa atau peserta didik, masjid sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan, 

pengajaran dan peribadatan, dan pondok/asrama sebagai tempat tinggal untuk 

santri.2 

Secara umum, pola pengembangan pesantren memiliki variasi tersendiri. 

Para peneliti memiliki pendapat yang berbeda, ada yang berpendapat bahwa model 

pengembangan pesantren memiliki dua tipe yaitu salafi (klasik/tradisional) dan 

kholafi (modern). Namun ada pula yang berpendapat tiga, yaitu : tradisional, 

modern, dan campuran antara salafi dan kholafi. 

Dalam sebuah pengajaran di pesantren, muara kajian suatu kitab tertentu 

terkadang akan mengidentifikasi suatu aliran atau mazhab tertentu. Mazhab3 dalam 

istilah fikih mengandung dua pengertian, pertama, jalan pikiran atau metode yang 

digunakan seorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu kejadian. Kedua, 

 
1Najamuddin, Perjalanan Pendidikan Islam di Tanah Air (Jakarta : Departemen Pendidikan 

Nasional, 2004), h 25. 
2Abd Halim Soebahar, Modernisasi Pondok Pesantren, (Yogyakarta : LKiS, 2013), hal 37 
3Kata mazhab berasal dari kata dzahaba yang berarti pergi atau juga dapar bermakna 

pendapat. 
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pendapat atau fatwa seseorang mujtahid atau mufti dalam memutuskan hukum 

suatu peristiwa. 

Sebagai sebuah lembaga keilmuan, peran pesantren begitu menentukan 

dalam menyambung eksistensi keilmuan agama. Ada banyak pengetahuan 

keagamaan yang dipelajari, seperti : fikih, akhlak, ilmu tajwid, ilmu alat (tata 

bahasa arab), tasawuf, tauhid dan lain sebagainya. Secara umum, kajian kitab klasik 

di kelompokan dalam enam jenis : (a) bahasa, (b) al-Qur‟an, (c) hadits, (d) tauhid, 

(e) fikih, (f) tasawuf.
4
 Tradisi keilmuan di pesantren sebenarnya sudah cukup tua, 

dimulai sejak kemapanan pranata-pranata Islam pada abd ke-13. Tradisi keilmuan 

ini tidak bisa terlepas dari tradisi keilmuan yang ada dalam Islam itu sendiri
5
. 

Keberadaan mazhab dalam suatu pesantren memang tidak secara terang- 

terangan disampaikan. Namun keberadan suatu mazhab bisa terlihat dari beberapa 

aktivitas dan pelajaran yang diajarkan. Pelajaran suatu kitab tertentu cukup untuk 

mengidentifikasi suatu mazhab dalam suatu lembaga pendidikan di pesantren, 

walau tidak menutup kemungkinan adanya beberapa kitab mazhab lain yang 

dipelajari. Terkadang, dalam sebuah pesantren mempelajari beberapa kitab sebagai 

bahan pembanding dan sumber pengetahuan. Namun kecenderungan implementasi 

yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan ajaran suatu kitab 

tertentu sepertinya bisa untuk mewakili sebuah kesimpulan akan suatu mazhab 

tertentu. 

Suatu contoh, jika suatu pesantren tertentu mempelajari barbagai kitab 

bermazhab Syafi‟i, maka tidak menutup kemungkinan pesantren tersebut 

bermazhab Syafi‟i. Begitupun sebaliknya. 

 

 
4 Abd Halim Soebahar, h. 43. 
5 Abdul Aziz dkk, Praksis Pembelajaran Pesantren, (Yogyakarta : Forum Pesantren, 

2007), h. 77. 
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Dalam bermazhab, sebuah pesantren tidaklah menggunakan secara 

bersamaan semua mazhab. Namun cenderung memilih salah satunya. Pengunaan 

mazhab tertentu dalam suatu keyakinan keagamaan juga tidak ada paksaan ataupun 

larangan. Maka semua pihak harus saling menghormati antara satu dengan yang 

lain. Sebab, fanatisme mazhab jelas menghambat terobosan-terobosan baru dalam 

hukum Islam. Mazhab adalah produk pemikiran manusia yang dapat dan bahkan 

harus selalu ditinjau ulang agar dapat dihasilkan pemikiran atau produk hukum baru 

yang relevan dengan kebutuhan zaman. 

Perkembangan pemikiaran Islam yang begitu cepat seperti saat ini tentu 

membutuhkan sebuah pemahaman dan konsep pematangan dalam berfikir. Ada 

banyak hal yang akan timbul jika proses pematangan dalam berfikir tidak tercapai. 

Munculnya paham-paham baru dunia Islam di kawasan Timur Tengah tentu 

membawa imbas yang cukup luas. Indonesia yang memiliki kultur masyarakat 

penuh dengan keterbukaan, terkadang menjadi korban ideolagi berbagai paham 

baru. Walaupun paham baru yang diadopsi terkadang sangat bertentangan dengan 

kondisi masyarakat Indonesia. 

Negara kita memiliki berbagai macam suku, agama, kebudayaan dan lain 

sebagainya. Tentu akan sangat bertentangan dengan berbagai ideologi pemaksaan 

kehendak dengan jalan kekarasan. 

Pondok pesantren sebagai salah satu benteng dalam menghalau berbagai 

kemungkinan hadirnya ideologi keislaman baru diharapkan bisa memainkan peran. 

Jalan kekerasan atas nama jihad dengan alasan apapun jelas tidak dibenarkan. 

Terlebih membawa nama agama sebagai tempat bermuaranya alasan, ini tentu akan 

sangat merusak citra agama yang terkonsep santun dalam berinteraksi dengan 

berbagai individu. Ada berbagai tahapan aturan yang harus dilalui untuk menarik 

sebuah kesimpulan dalam menentukan suatu hukum. Pondok pesantren jelas bisa 
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berperan untuk mengkaji berbagai fenomena pemahanan keagamaan yang tidak 

sesuai, baik dalam tubuh Islam maupun di luar Islam. Maka para santri harus mulai 

diperkenalkan berbagai fenomena yang terjadi dalam masyarakat dengan cara 

memotret secara lebih dekat pada kondisi yang sungguhnya. Sikap moderat dengan 

mengedepankan kebhinekaan setidaknya diperkenalkan untuk mengkaji berbagai 

hal dalam masalah hukum agama. Ini tentu akan memiliki imbas yang baik dalam 

mengurangi berbagai konflik ideologi agama atas nama agama. 

Di Indonesia, kita mengenal berbagai macam aliran atau mazhab yang 

dianut oleh masyarakat Islam. Ada mazhab Syafi‟i, Maliki, Hambali, Hanafi dan 

lain sebagainya. Penerapan berbagai mazhab ini dapat terlihat dari berbagai ritual 

ibadah dan implementasi konkrit di masyarakat. Bahkan, pemahaman terhadap 

kajian mazhab tertentu dapat menjadi sebuah ideologi dan menentukan sikap serta 

tindakan seseorang. Terkadang, tak sedikit perbedaaan pemahaman terkait dengan 

kajian suatu mazhab tertentu yang berakhir dengan konflik. 

Di Indonesia, dari ke empat mazhab fikih yang dominan tersebut, mazhab 

Syafi‟i menjadi mazhab terbesar yang dianut oleh masyarakat Islam. Cikal bakal 

mazhab ini bisa terlihat di berbagai pesantren, utamanya pesantren salaf. Lalu dari 

pesantren inilah berkembang dan terhubung dengan masyarakat. 

Berdasarkan hasil survey Kementerian Agama pada tahun 2005, jumlah 

pesantren di Indonesia mencapai 14.656. Dengan rincian 9.105 pesantren 

tradisional. Peasantren modern 1.172 dan 4.370 pesantren terpadu. 

Di Lampung, ada begitu banyak pesantren berjenis salaf, baik yang terdaftar 

maupun yang belum terdaftar. Jumlahnya bisa lebih dari 170 pesantren, dan 

mayoritas bermazhab Syafi‟i. 

Menurut Siradjuddin, mendasarkan bahwa mazhab Syafi‟i memiliki empat 

sumber pokok : al-Qur‟an, sunah, ijma dan qiyas. Ada keunggulan mazhab Syafi‟i 
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dibandingkan dengan mazhab Hanafi. Pendapat itu didasarkan pada : pertama, dari 

segi sumber tertib hukum, mazhab Syafi‟i memiliki validitas yang lebih baik 

daripada mazhab Hambali. Sebab, Hambali memasukan hadits dhoif, sementara 

Syafi‟i tidak. Kedua, penganut Syafi‟i lebih banyak. Ketiga, di Indonesia ketika itu, 

kitab-kitab mazhab Hambali tidak ada, kecuali kitab al-Kafi karya Ibnu Qudamah. 

Sedangkan kitab-kitab Syafi‟i lebih banyak. Hal inilah salah satu hal yang 

menyebabkan mazhab Syafi‟i begitu berkembang. Selain itu, para penyebar Islam 

di kawasan Asia tenggara adalah para ulama bermazhab Syafi‟i, utamanya setelah 

tahun 577 H. Mereka diutus oleh kerajaan Ayyubiyah dan kemudian oleh kerajaan 

Mamalik. Kerajaan Ayyubiyah berkuasa di Mesir selama 52 tahun, kemudian 

diganti oleh kerajaan Mamalik sampai akhir abad ke IX H (permulaan abad XIV 

M).
6
 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada realitas penerapan mazhab Syafi‟I di Pondok 

Pesantren Tahfizhul Qur‟an Al-Imam Ashim Makassar 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam penelitian ini, penulis 

perlu mendeskripsikan fokus penelitian ini yakni keinginan penulis untuk 

mengetahui aspek-aspek yang mempengaruhi keberlangsungan aktivitas amaliyah 

maupun kegiatan Pendidikan yang diterapkan berdasarkan mazhab syafi‟I di 

Pondok Pesantren Tahfizhul Qur‟an Al-Imam Ashim Makassar dan juga untuk 

mengetahui bagaimana implikasi pemahaman pihak masyarakat Pondok Pesantren 

Tahfizhul Qur‟an Al-Imam Ashim Makassar tentang mazhab yang dijalankan di 

 

6
Didik Kusno Aji, “Mazhab Kaum Santri (Implementasi Mazhab Syafi‟I di Pondok 

Pesantren Raudlotuth Tholibin Seputih Surabaya Lampung Tengah)”, Nizam 4, no. 1, (Januari-Juni 

2014) : h. 33-34. 
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Pesantren tersebut serta tanggapan mereka terhadap para penganut mazhab selain 

mazhab syafi‟i. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dibentuk sebush pokok 

masalah yaitu “Bagaimana realitas penerapan Mazhab Syafi‟i di Pondok Pesantren 

Tahfizhul Qur‟an Al-Imam Ashim Makassar?”. Sehubungan dengan pokok 

masalah tersebut, maka penulis ingin menjabarkan masalah-masalah 

yaitubagaimana realitas penerapan Mazhab Syafi‟I, dan juga bagaimana 

pemahaman pihak pesantren mengenai dampak realisasi mazhab syafi‟I di Pondok 

Pesantren Tahfizhul Qur‟an Al-Imam Ashim Makassar. 

D. Kajian Pustaka 

Dari berbagai karya ilmiah berupa hasil penelitian yang dilakukan 

sebelumnya, penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan objek 

kajian, diantaranya: 

1. Disertasi yang ditulis oleh Akbar Rahman program pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar dalam bentuk Disertasi yang berjudul “Implementasi Pembelajaran 

Program Tahfizh Qur‟an di Pondok Pesantren Tahfizhul Qur‟an Al-Imam 

Ashim Makassar”. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaiman 

proses pembelajaran tahfizh di Pondok Pesantren Tahfizhul Qur‟an Al-Imam 

Ashim yang menurut penulis sangat berkaitan dan tepat untuk dijadikan 

referensi penelitian ini. 

2. Jurnal yang ditulis oleh Didik Kusno Aji STIT Agus Salim Metro dengan judul 

“MAZHAB KAUM SANTRI (Implementasi Mazhab Syafi‟i di Pondok 

Pesantren Roudlotuth Tholibin Seputih Surabaya Lampung Tengah)”. Jurnal 

ini menjelaskan tentang mazhab kaum santri yang mana isinya terdapat 
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beberapa faktor yang mempengaruhi mazhab tertentu yang dianut oleh sebuah 

pesantren. 

3. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Arsad Nasution dengan judul “JURNAL 

ILMU KESYARIAHAN DAN PRANATA SOSIAL”. Jurnal ini berisi tentang 

realitas para penganut Mazhab tertentu. 

4. Jurnal yang ditulis oleh Ibnu Hajar Ansori dengan judul “Tradisi Kemazhaban 

NU dan Pendidikan Pesantren”. Jurnal ini berisi tentang beberapa tradisi- 

tradisi mazhab pesantren-pesantren NU. 

5. Jurnal yang ditulis oleh Muh. Munandar UIN Alauddin Makassar dengan judul 

“Moderasi Bermazhab Dalam Pandangan Lembaga Dakwah Mahasiswa UIN 

Alauddin Makassar (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab)”. 

Jurnal ini menjelaskan tentang cara bermazhab Lembaga-lembaga dakwah 

yang berada di dalam lingkup UIN Alauddin Makassar. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka tujuan dan kegunaan yang diharapkan tercapai dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Tujuan penelitian 

a. Menganalisis realitas penerapan Mazhab Syafi‟i di Pondok Pesntren Tahfizhul 

Qur‟an Al-Imam Ashim Makassar. 

b. Mengimplikasi dan menelaah hasil realitas penerapan Mazhab Syafi‟i di 

Pondok Pesantren Tahfizhul Qur‟an Al-Imam Ashim Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

Penelitian ini memberikan kontribusi dan sumbangsi serta nilai akademik 

dalam pengembangan khazanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan 



8 
 

 

 

 

 

 

 

penerapan Mazhab dan kegunaannya sehingga dapat memberikan kontribusi di 

pondok pesantren. Sangat diharapkan juga dari hasil penelitian ini menjadi referensi 

bagi penilitian yang akan dating dalam relevansinya dengan bentuk-bentuk 

penerapan mazhab yang berlaku di pondok pesantren. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan masukan dalam rangka memperluas 

pemahaman mengenai mazhab yang berlaku serta realitas penerapan mazhab syafi‟I 

di Pondok Pesantren Tahfizhul Qur‟an Al-Imam Ashim Makassar. 



 

 

kelompok atau golongan yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut Kamus 

Besar Bahas Indonesia (KBBI) pengertian penerapan adalah perbuatan 

menerapkan. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata penerapan 

(implementasi) bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme 

suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan 

(implementasi) bukan sekedar aktifitas, akan tetapi dapat berarti suatu kegiatan 

yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma 

tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. 

2.  Tujuan Penerapan 

Penerapan atau implementasi menjadi bagian penting dalam penerapan 

sebuah sistem. Adapun tujuan dari penerapan antara lain menciptakan rancangan 

tetap sembari menganalisa dan meneliti. Dalam hal ini, penerapan memerlukan 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Tentang Penerapan 

1. Pengertian Penerapan 

Penerapan adalah perbuatan atau praktek suatu teori dan metode untuk 

mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu 

proses analisa dan pengamatan dalam sebuah sistem. Proses ini diperlukan agar 

sistem bisa bekerja dengan tepat. Membuat uji coba untuk peraturan yang akan 

diterapkan. Uji coba ini berguna untuk melihat kesesuaian sistem tersebut, 

menyempurnakan sistem yang sudah disepakati, dan juga emprediksi kebutuhan 

pengguna terhadap sistem yang dibuat. Dalam sumber lain disebutkan bahwa tujuan 

penerapan yaitu menerapkan dan mewujudkan sebuah rencana yang sudah disusun 

agar bisa berwujud secara nyata. Selain itu, secara teknik penerapan atau 

 

 

9 
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implementasi juga bertujuan untuk menerapkan sebuah kebijakan yang ada dalam 

susuan rencana. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan 

Keberhasilan penerapan atau implementasi menurut Merile S. Grindle 

dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan 

lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel isi kebijakan ini 

mencangkup: 

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan. 

2. Jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di 

wilayah slumareas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan 

daripada menerima program kredit sepeda motor. 

3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. 

4. Apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan 

mencakup: 

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para 

aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. 

2. Karakteristik institusi yang sedang berkuasa. 

3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.
7
 

B. Tinjauan Tentang Mazhab Syafi’i 

1. Pengertian Mazhab Syafi’I 

Secara Bahasa, kata mazhab merupakan bentuk isim makan dari kata 

“dzahaba” yang artinya jalan atau tempat yang dilalui, sedangkan menurut istilah 

para ulama fiqih mazhab adalah mengikuti sesuatu yang dipercayai, lebih 

lengkapnya pengertian mazhab menurut fiqih adalah hasi ijtihad seorang imam 

 

 
7 Merile S. Grindle, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo (Yogyakarta, 

2002), h. 21. 
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(mujtahid) tentang hukum suatu permasalahan yang belum ditegaskan oleh nash. 

Sedangkan pengertian mazhab syafi‟i adalah mazhab fiqih yang dicetuskan oleh 

Muhammad Bin Idris Asy-Syafi‟i atau yang lebih dikenal dengan sebutan Imam 

Syafi‟i. 

2. Sejarah Lahirnya Mazhab Syafi’i 

Pemikiran mazhab ini di awali oleh Muhammad Bin Idris Asy-Syafi‟i atau 

yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Syafi‟i. Beliau hidup pada zaman 

pertengahan antara ahlul hadist (cenderung berpegang pada teks hadist) dan ahlul 

ra‟yi (cenderung berpegang pada akal pikiran atau ijtihad). 

Imam Syafi‟i belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh ahlul hadist, dan 

Imam Muhammad Bin Hasan Asy-Syaibani sebagai tokoh ahlul ra‟yi yang juga 

murid Imam Abu Hanifah. Saat berumur 20 tahun beliau pergi ke Madinah dan 

belajar fiqih dari Imam Malik dan menyertainya hingga Imam Malik wafat pada 

tahun 179 H. Kemudian Imam Syafi‟i pergi ke Yaman. Di sana ia bertemu dengan 

Umar bin Abu Salamah yang merupakan murid dari Imam Al-Auza‟i dan belajar 

fiqih darinya. Imam Syafi‟i juga belajar fiqih pada Yahya bin Husain yang 

merupakan murid dari Al-Laits bin Sa‟d, yang merupakan seorang ulama besar 

dalam ilmu fiqih di Mesir. Pada tahun 184 H, Imam Syafi‟i didatangkan ke Baghdad 

karena dituduh menentang Daulah Abbasiyah, namun ia terbebas dari tuduhan. 

Kedatangannya ini menjadi sebab pertemuannya dengan ulama fiqih Irak yaitu 

Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang merupakan murid dari Abu Hanifah. 

Kemudian Imam Syafi‟i pindah ke Makkah dan membawa kitab-kitab fiqih ulama 

Irak, dan tinggal di Makkah untuk mengajar, berfatwa, dan bertemu dengan banyak 

ulama di musim haji selama sembilan tahun. Beliau menghimpun fiqih Hijaz dan 

fiqih Irak, dan mengkaji perkembangan terakhir fiqih dan mempelajarinya secara 

teliti dan tekun. Imam Syafi‟i bisa mengkaji dengan mudah mazhab-mazhab yang 
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telah dikenal di zamannya, dengan kritis, analisis, dan komparatif. Imam Syafi‟i 

menolak istihsan dari Imam Abu Hanifah atau mashalih mursalah dari Imam Malik. 

Akan tetapi, Imam Syafi‟i menerima penggunaan qiyas secara lebih luas dari Imam 

Malik. 

Dari sinilah tampak kepribadian Imam Syafi‟i dengan fiqih baru yang 

menggabungkan fiqih ulama Irak dengan fiqih ulama Hijaz, dan mulai memisahkan 

diri dengan mendirikan mazhab baru yang khas. Setelah itu beliau pergi ke Baghdad 

untuk kedua kalinya pada tahun 195 H, dan bermukim di sana selama dua tahun, 

kemudian kembali ke Makkah. Lalu ia kembali lagi ke Baghdad pada tahun 198 H 

dan bermukim disana selama beberapa bulan. Kemudian beliau kembali ke Mesir 

pada akhir tahun 199 H. Beliai menetap disana, mengajar, berfatwa, mengarang, 

dan mengajar murid-muridnya hingga wafat pada tahun 204 H. 

3. Dasar-Dasar Mazhab Syafi’i 

Dasar-dasar Mazhab Syafi‟i dapat dilihat dalam kitab Ar-Risalah dan kitab 

Fiqih Al-Umm. Di dalam kitab-kitab tersebut, Imam Syafi‟i menjelaskan kerangka 

dan prinsip-prinsip mazhabnya. Beliau juga memaparkan contoh merumuskan 

hukum far‟iyyah. 

Dasar-dasar mazhab Syafi‟i berpegang pada hal-hal berikut: 

1. Al-Qur‟an 

Al-Qur‟an merupakan sumber hukum pertama umat islam. Dalam mencari 

hukum yang ada di dalam Al-Qur‟an, Imam Syafi‟i mengambil hukum secara 

lahiriahnya selama tidak ada hal yang memindahkan artinya ke arti yang lain. 

2. As-Sunnah 

Hadist dan sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur‟an. 

Imam Syafi‟i menjadikan hadist dan sunnah sebagai penjelas bagi Al-Qur‟an 

memerinci  ayat-ayatnya  yang  bersifat  mujmal,  muqoyyid  (pembatas) 
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kemutlakannya, pengkhusus (mukhossish) keumumannya. Dalam bidang As- 

Sunnah beliau berbeda dengan cara-cara yang dipakai oleh Mazhab hanafi dan 

Mazhab Maliki yang menganggap perbuatan ahli madinah sebagai sumber hukum. 

Imam Syafi‟i memiliki pembelaan yang kuat terhadap As-Sunnah, meskipun 

berupa khabar ahad. Ia berpegang pada khabar ahad selama perawinya tsiqoh 

(terpercaya). Karena hal tersebut beliau mendapat julukan Nashir As-Sunnah 

(pembela sunnah nabi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan 

berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. 

Inilah dasar-dasar madzhab syafi‟i. Namun Imam Syafi‟I tidak menerima 

istihsan dan istidlal karena menilainya sebagai penetapan syari‟at dengan hawa 

nafsu. Sebagaimana ia menolak mashalih mursalah dan perbuatan penduduk 

madinah. 

3. Ijma 

Ijma‟ adalah kesepakatan para sahabat nabi yang mana tidak terdapat 

perbedaan pendapat dalam suatu masalah. Ijma‟ yang diterima Imam Syafi‟i 

sebagai landasan hukum adalah ijma‟ para sahabat, bukan kesepakatan seluruh 

mujtahid pada masa tertentu terhadap suatu hukum, karena menurutnya hal ini tidak 

mungkin terjadi. Dalam hal ini Imam Syafi‟i memilih pendapat yang lebih dekat 

dengan Al-Qur‟an dan As-Sunnah, jika tidak melihat adanya kedekatan ini, maka 

ia berpegang pada ucapan Khulafa‟ur-Rasyidin dan mentarjihnya 

(mengunggulkannya) atas pendapat sahabat lain. 

4. Qiyas 

Dalam kitab Ar-Risalah disebut sebagai ijtihad, apabila dalam ijma‟ tidak 

juga ditemukan hukumnya maka ia memakai qiyas, yaitu menggabungkan atau 

menyamakan yang artinya menetapkan hukum suatu perkara yang belum ada pada 
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C. Tinjauan Tentang Penerapan Mazhab Syafi’I di Lingkungan Pondok 

Pesantren Tahfizhul Qur’an Al-Imam Ashim 

1. Tinjauan Tentang Penerapan Mazhab 

Penerapan mazhab dalam setiap pesantren tergantung berdasarkan dengan 

berbagai macam faktor. Diantara faktor yang mempengaruhi mazhab suatu 

pesantren adalah kitab-kitab yang dipelajari, mazhab yang dianut oleh pimpinan 

pesantren itu sendiri (kyai), dan beberapa faktor lainnya. Penerapan mazhab tentu 

memiliki beberapa hambatan seperti pemahaman beberapa santri yang berbeda 

dengan mazhab yang diterapkan di pesantren tersebut. Namun hal tersebut 

merupakan hal lumrah yang hampir terjadi di setiap pesantren. 

2. Tinjauan Tentang Model Pondok Pesantren 

Salah satu alternatif dan menentukan dalam menggolongkan sebuah 

lembaga-lembaga pesantren ke dalam suatu tipologi antara lain: Penulis 

menggambarkan menjadi beberapa tipe pesantren yakni: salaf (tradisional), 

pesantren khalaf (modern) sementara model pengistilahan adalah sebenarnya tidak 

berdasar juga karena data di lapangan menunjukkan bahwa sistem pengajian yang 

dimiliki kelompok salaf namun kemudian ada juga dan dimiliki oleh pesantren 

khalaf demikian juga sebaliknya secara kelembagaan sebuah model pesantren 

khalaf dikonsumsi juga oleh kalangan pesantren salaf. 

Kerumitan dalam rangka pengkategorisasian ini sama halnya ketika muncul 

wacana pesantren besar, kecil dan sedang maka munculnya permasalahan jika 

sebuah pesantren dikatakan besar berapa standar angka yang dipatok maka pada 

dasarnya tidak ada sebuah patokan tersebut, maka kemudian terlepas dari itu semua 

dalam rangka memudahkan pengkategorisasian tersebut, maka penulis mengamini 
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apa yang menjadi pendapat dari Zamakhsyari
8
 dalam pandangannya sebuah 

pesantren dinamakan pesantren kecil manakala santrinya berjumlah dibawa 1000 

orang sementara tingkat keterkenalannya masih sebatas kabupaten saja. Sementara 

pesantren sedang bilamana terdapat santri tidak kurang dari 1000 sampai 2000 

santri kemudian pengaruhnya sampai beberapa kabupaten. Terakhir adalah kategori 

pesantren besar manakala ada santri lebih dari 2000 santri dan biasanya berasal dari 

beberapa kota bahkan provinsi maka seperti pesantren Gontor dan Lirboyo Kediri 

itu dapat dikategorikan sebagai pesantren besar yang mempunyai keterkenalan dan 

kemasyhuran serta daya tarik dari masyarakat Indonesia tidak hanya itu bahkan 

datang dari mancanegara seperti Brunei Singapura Malaysia Thailand dan juga 

Filipina.
9
 

1. Pesantren Salaf (Tradisional) 

Ciri khas dari pesantren ini adalah kitab kuning maka yang dimaksud 

pesantren salafiyah atau tradisional adalah pesantren yang secara kelembagaan 

menggunakan pengajarannya dengan kitab kuning sebagai bahan ajar utamanya 

pada pesantren ini tidak ada pembelajaran umum yang ditekankan adalah 

pembelajaran dengan model sorogan. Pesantren salafi lebih banyak menggunakan 

model sorogan dan juga wetonan sebagai cara terbaiknya demikian juga karena 

pengajian dengan sistem wetonan diselenggarakan hanya pada waktu-waktu 

tertentu dan sistem pengajian ini biasanya diselenggarakan setelah salat maktubah. 

Penyelenggaraan model Wetonan atau dalam istilah lain lebih akrab adalah 

bendongan ialah suatu model pengajian yang diselenggarakan sebagaimana dalam 

perkuliahan umum yang jumlah santrinya mencapai 100 sampai 500 orang untuk 

 

 
8Kedua pesantren yang tergolong besar ini berada di Jawa Timur, penamaan Gontor dan 

Lirboyo dinisbatkan kepada nama desa atau kelurahan. 

9Wahjoetomo, Perguruan Tinggi Pesantren: Alternatif Masa Depan (Jakarta: Gema Insani 

Press, 1997), h. 82-83. 
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mengikuti pengajian tersebut sejak itu seorang kyai membaca kitab kemudian 

menerjemahkan serta mengulasnya kitab itu yakni kitab kuning. Sementara itu 

seluruh santri menyimak selalu memperhatikan sambil mengikuti dengan menulis 

terjemahannya yang dimaksud oleh penerjemahan. Hal itu merupakan bagian dari 

bentuk bendongan dan wetonan yakni suatu gaya belajar yang pada dasarnya 

menyelenggarakan atau mengkaji dengan cara mengelilingi gurunya dengan cara 

duduk dan lingkaran tersebut kemudian menyimak serta mendiskusikan dan 

membincangkan mengenai sebuah topik pembahasan yang dipandu secara langsung 

oleh kyainya sementara dalam model sorogan seluruh siswa satu demi satu dengan 

tahapan maju dan mengaji yang disimak oleh gurunya langsung 

Kesabaran menjadi inti dari suatu gaya belajar ini tekun sabar dan disiplin 

akan menjadi karakter tersendiri bagi santri-santri.
10

 Sistem halaqah ini pada 

hakekatnya ialah penghafalan yang terbilang lamban namun santri dapat lebih 

memaksimalkan persiapan setorannya. Akhirnya dari segi metodologi memiliki 

kecenderungan kepada terciptanya santri yang menerima dan mempunyai rumpun 

keilmuan.
11

 Dari sini menegaskan bahwa ilmu tidak sekedar berkembang ke arah 

akhir dari muara ilmu namun juga sekedar membatasi pada apa yang disampaikan 

dari kyainya, maka dengan demikian kyai ini memiliki pengaruh besar termasuk 

bagaimana sebuah kurikulumnya didesain tidak jauh dari gerak-gerik sang Kiayi. 

Sementara bagi santri kalong itu memiliki padanan berarti santrian nomaden atau 

tidak menetap di pondok sementara santri yang menetap di pondok atau di asrama 

santri mukim.
12

 

 

 

 
10 Sudjatmoko, Etika Pembebasan (Cet. III; Jakarta: LP3ES), h. 268. 

11Mastuhu, Dinamika sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang nilai unsur dan 

nilai sistem Pendidikan Pesantren (Jakarta: INIS, 1994), h. 157. 

12Bahri Ghazali, Pesantren Berwawasan Ingkungan (Jakarta: Prasasti, 2003), h. 14. 
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Namun demikian ada juga penggunaan nama istilah musyawarah di 

pesantren salafi. Biasanya materi telah ditentukan lebih dulu dan para santri dituntut 

menguasai kitab-kitab rujukan. Kiayi memimpin kelas musyawarah sebagaimana 

moderator memandu seminar dalam sebuah tradisi akademis model ini lebih 

bersifat dialogis sehingga umumnya hanya diikuti oleh para santri senior. 

Tujuannya untuk melatih dan menguji kemampuan dan keterampilan para santri 

dalam menangkap dan memahami sumber-sumber argumentasi dari kitab-kitab 

Islam klasik. Dewasa ini kalangan pesantren termasuk didalamnya pesantren 

salafiyah mulai menerapkan sistem madrasah atau model klasikal. Kelas-kelas 

dibentuk secara berjenjang dengan tetap memakai kurikulum dan materi pelajaran 

dari kitab-kitab kuning kemudian dilengkapi pelatihan keterampilan seperti 

menjahit, mengetik, dan bertukang agar semua keluaran mereka tidak canggung 

lagi bila terjun ke suatu masyarakat.
13

 

Di sana juga terdapat suatu kurikulum sistem madrasah pesantren salaf 

masih sangat umum tidak dirumuskan secara jelas dan terperinci, akan tetapi yang 

jelas seluruh pelajaran tersebut telah mencakup segala aspek perbuatan santri dalam 

sehari semalam. Kurikulum yang berhubungan dengan materi pengajian berkisar 

pada ilmu-ilmu agama dengan segala bidangnya terutama pengetahuan yang 

berhubungan dengan bahasa Arab yakni nahwu, sharaf, dan ilmu-ilmu alat lainnya. 

Ilmu yang berhubungan dengan syariat ilmu fiqih, ibadah, dan muamalah. 

Kemudian ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Qur‟an beserta tafsir-tafsirnya, 

hadits dengan musthalahnya, dan ilmu tauhid. Terkadang dilengkapi dengan ilmu 

mantiq atau logika dari atau sejarah (tasawuf). Untuk para santri senior yang 

diberlakukan di pesantren tidak sama baik dari sistem dan kurikulumnya apalagi 

 

 
13M. Habib Chizin, Agama dan Ilmu dalam Pesantren: dalam Pesantren dan 

Pembaharuan, h. 78. 
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Millenium III (Jakarta: Kecana, 2012), h. 94. 

 

 

 

 

 

 

 

realitas dunia pesantren menunjukkan bahwa Kiayi sebagai pengasuh mempunyai 

kekuasaan mutlak atas lembaganya sehingga tidak dapat mencampuri pihak lain 

bahkan menurut habib Chinzir mengatakan “ketidakseragaman tersebut bagian 

merupakan ciri salafiyah sekaligus tanda atas kebebasan dari tujuan pendidikan”.
14

 

Kelembagaan dan status pesantren serta semua bangunan yang berada di 

lokasi pesantren umumnya adalah milik Kiyai. Oleh karena itu kyai adalah pemilik 

dan penguasa tunggal di sebuah pesantren salafiyah. Para ustadz dan pembantu 

lainnya berkedudukan sebagai tenaga operasional kiyai memiliki kedudukan 

khusus. Ini karena dalam pesantren salaf segala bangunan dan pembiayaan 

pesantren memang didanai dari uang pribadi Kiyai. Dalam bahasa perusahaan 

paling tidak bisa disebut kalau boleh disamakan padanan saham terbanyak adalah 

yang paling banyak menentukan kebijakan perusahaan tersebut.
15

 

Sebagai data terbaru perkembangan pendidikan Islam mengalami 

perkembangan bukan hanya salaf dan khalaf saja. Dalam dinamikanya menentukan 

penyesuaian dengan kondisi zaman pada akhirnya kelahiran madrasah dan 

pesantren di Indonesia ini adalah karakteristik yang khas dan asli yang 

membedakan dengan pendidikan di dunia dari awal berdirinya hingga saat ini di 

Indonesia terlalu selalu mengalami dinamika dan pergeseran paradigma termasuk 

kedatangan adanya model pesantren bermanhaj salafi, dimana model ini dimiliki 

perbedaan memiliki perbedaan mendasar dengan salaf ataupun khalaf.
16

 

Dalam konteks keindonesiaan istilah salaf, salafi, dan salafiyah memiliki 

arti kata yang mampu dan diartikan sebagai kelompok muslim tradisional yang 

 

 
14M. Habib Chizin, Agama dan Ilmu dalam Pesantren: dalam Pesantren dan 

Pembaharuan, h. 80. 

15Wahjoetomo, Perguruan Tinggi Pesantren: Alternatif Masa Depan, h. 84-86. 

16Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi di Tengan Tantangan 
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nilai sistem Pendidikan Pesantren, h. 17. 

 

 

 

 

 

 

 

berusaha mempertahankan tradisi kitab kuning dan budaya adat lama maka 

akhirnya pada perkembangan terkini ada istilah salafi diartikan sebagai pengikut 

manhaj salafi. Kemudian salafi ialah suatu cara metode untuk mengaplikasikan 

ajaran agama seperti yang diajarkan nabi yang sesuai dengan apa yang telah 

dijalankan oleh tiga generasi awal penerus nabi. Cara dan proses keberagamaan ini 

mengejawantahkan menjadi sebuah gerakan salafi atau salafisme. Gerakan ini 

merupakan gerakan pemurnian ajaran Islam untuk kembali kepada sumber utama 

yaitu Al-Qur‟an dan hadis secara praktek ataupun keyakinan dengan menjalankan 

ajaran Islam. Pemurnian atau purifikasi yang dimaksud adalah memurnikan ajaran 

Islam dari kesyirikan, bid‟ah, khurafat, tahayul, dan mitos. Hal yang sama juga 

dinyatakan oleh Duderija bahwa salafi sebagai gerakan atau model keberagamaan 

yang ingin seperti cara beragama tiga generasi awal setelah Nabi, terkait dengan 

identitas, keyakinan, perilaku, dan seterusnya.
17

 

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam berbeda dengan 

pendidikan lainnya baik dari aspek sistem pendidikan maupun dari unsur 

pendidikan yang dimilikinya. Perbedaan dari segi sistem pendidikannya terlihat 

dari proses belajar mengajarnya yang cenderung sederhana dan tradisional, 

sekalipun juga terdapat pesantren yang bersifat memadukannya dengan sistem 

pendidikan modern.
18

 Titik yang muncul dari perbedaan itu adalah perangkat 

pendidikannya, baik perangkat lunak (software) maupun perangkat keras 

(hardware). Keseluruhan perangkat pendidikan ini merupakan unsur-unsur 

dominan dalam keberadaan pondok pesantren.
19

 

 

 
17Irham, Pesantren Manhaj Salafi: Pendidikan Model Baru di Indonesia, Jurnal Ulul Albab 

(2016): h. 5. 

18Sudjatmoko, Etika Pembebasan (Cet. III; Jakarta: LP3ES), h. 268. 

19Mastuhu, Dinamika sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang nilai unsur dan 
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Ada beberapa ciri yang secara umum dimiliki oleh pondok pesantren 

sebagai lembaga pendidikan sekaligus sebagai lembaga sosial yang secara informal 

itu terlibat dalam suatu pengembangan masyarakat pada umumnya. Zamakhsyari 

mengajukan lima unsur pondok pesantren yang melekat atas dirinya yang meliputi 

pondok, mesjid, pengajaran kitab Islam klasik, dan santri atau kyai.
20

 

Dapat dilihat pula hasil penelitian yang diterbitkan oleh LP3ES Jakarta di 

beberapa pondok pesantren di wilayah Bogor yang dirangkum oleh Marwan sarijo 

dalam sebuah buku sejarah pondok pesantren di Indonesia. Pondok pesantren bukan 

hanya terbatas dengan kegiatan-kegiatan pendidikan keagamaan melainkan 

mengembangkan diri menjadi sebuah lembaga pengembangan masyarakat.
21

 Oleh 

karena itu pondok pesantren sejak awal mula merupakan ajang mempersiapkan 

kader masa depan dengan perangkat-perangkat sebagai berikut.
22

 

a. Masjid 

Masjid pada hakekatnya merupakan sentral kegiatan muslimin baik dalam 

dimensi ukhrawi maupun dimensi duniawi dalam ajaran Islam, karena pengertian 

yang lebih luas dan maknawi masjid memberikan indikasi sebagai kemampuan 

seseorang abdi dalam mengabdi kepada Allah yang disimbolkan sebagai adanya 

masjid atau tempat sujud. Atas dasar pemikiran tersebut dapat dipahami bahwa 

masjid tidak hanya sebatas pada pandangan materialistik melainkan idealistik 

immaterialistik yang termuat di dalamnya. 

Pemikiran materialistik yang mengarah kepada keberadaan masjid sebagai 

suatu bangunan yang dapat ditangkap oleh mata, dalam hal ini secara sederhana 

masjid adalah tempat sujud. Sudut adalah simbol kepatuhan seorang hamba kepada 

 

 
20Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan hidup Kiayi (Jakarta: 

LP3ES, 1982), h. 44. 

21Marwan Sarijo dkk, Sejarah Pondok Pesantren, h. 1. 

22Bahri Ghazali, Pesantren Berwawasan Lingkungan (Jakarta: Prasasti, 2003), h. 27. 
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khaliknya. Oleh karena itu, seluruh kegiatan yang mengambil tempat di masjid 

tentu memiliki nilai ibadah yang tinggi disisi Allah subhanahu wa ta'ala artinya 

bahwa proses kegiatan itu hanya mengharapkan keridhaan Allah yang bersifat 

ilahiyah berkaitan dengan pahala dan balasan dari Allah swt.
23

 

Eksistensi masjid dalam konteks pesantren dijadikan ajang atau sentral 

kegiatan pendidikan Islam, baik dalam pengertian modern maupun tradisional. 

Dalam konteks yang lebih jauh masjidlah yang menjadi pesantren pertama tempat 

berlangsungnya proses belajar-mengajar. Dapat juga dikatakan bahwa masjid 

identik dengan pesantren seorang kyai yang ingin mengembangkan sebuah 

pesantren biasanya pertama kali yang dibangun akan mendirikan masjid di dekat 

rumahnya. Dengan kata lain paling tidak didirikan surau di sebelah rumah kyai yang 

kemudian dikembangkan menjadi masjid sebagai basis berdirinya pondok 

pesantren.
24

 

Di dalam masjid para santri dibina mental dan dipersiapkan agar mampu 

mandiri di bidang ilmu keagamaan. Oleh karena itu, masjid disamping dijadikan 

sebagai wadah pusat pelaksanaan ibadah juga sebagai tempat latihan. Latihan 

seperti halnya belajar qira‟ah dan membaca kitab yang ditulis oleh para ulama abad 

15 pertengahan yang dikenal sebagai kitab kuning yang merupakan salah satu ciri 

pesantren. Pelaksanaan kajiannya dengan cara bendungan, slogan, dan wetonan 

yang pada hakekatnya merupakan metode klasik yang dilaksanakan dalam proses 

belajar-mengajar dengan pola seorang kyai langsung bertetapan dengan santrinya 

dalam mengkaji dan menelaah sebuah kitab tersebut.
25

 

 
 

 

h. 117. 

23Sidi Gazelba, Masji: Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam (Jakarta: Pustaka Antara, 1975), 

 
24Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan hidup Kiayi, h. 49. 

25Tujuan dari pengkajian tradisional itu adalah semata-mata agar para santrinya mampu 

membaca kitab yang secara langgsung juga mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa kitab tersebut. 
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b. Pondok 

Sedia pesantren umumnya memiliki pondokan. Pondok dalam pesantren 

pada dasarnya merupakan dua kata yang sering menyebutkannya tidak dipisahkan 

menjadi pondok pesantren, yang berarti tujuan dari pengkajian secara tradisional 

itu adalah semata-mata agar para santrinya 

kemudian mampu membaca kitab yang secara langsung juga mempelajari 

bahasa Arab sebagai bahasa kitab tersebut. Keberadaan pondok dalam pesantren 

merupakan wadah penggemblengan pembinaan dan pendidikan serta pengajaran 

ilmu pengetahuan. Kedudukan pondok bagi para santri sangatlah esensial sebab di 

dalamnya santri tinggal belajar dan ditempah diri pribadinya dengan kontrol 

seorang ketua asrama atau kiyai yang memimpin suatu pesantren tersebut. 

Dengan santri tinggal di asrama berarti dengan mudah kiyai membidik dan 

mengajarkan segala bentuk jenis ilmu yang telah diterapkan sebagai kurikulumnya, 

begitu pula dengan pondok santri dapat melatih diri dengan ilmu-ilmu praktis 

seperti kepandaian berbahasa Arab juga Inggris juga mampu menghafal al-Qur‟an 

begitu pula keterampilan yang lainnya. Sebab di dalam pondok pesantren santri 

saling kenal mengenal dan terbina kesatuan mereka untuk saling isi mengisi dan 

kemudian melengkapi diri dengan ilmu pengetahuan. 

Aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia nampak jelas bahwa 

pesantren dikatakan sebagai lembaga yang pertama kali mempelopori dalam arti 

sempit, juga dapat dikatakan sebagai upaya pengembangan lingkungan hidup. Di 

samping itu pondok juga sebagai suatu sistem yang membedakannya dengan sistem 

pendidikan lain baik yang tradisional maupun modern yang ada di negara lain. 

Eksistensi pondok juga sangat erat hubungannya dengan kepentingan seorang santri 

menimba ilmu secara mendalam pada seorang kiyai.
26

 

 

 
26Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiayi, h. 47. 
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c. Kiayi 

Ciri yang paling esensial bagi suatu pesantren adalah adanya seorang kiyai. 

Kiyai pada hakekatnya adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang 

mempunyai ilmu di bidang agama dalam hal ini agama Islam, maka terlepas dari 

anggapan kiyai sebagai gelar yang sakral, maka sebutan kiyai muncul di dunia 

pondok pesantren dalam tulisan ini merupakan suatu personifikasi yang sangat erat 

kaitannya dengan suatu pondok pesantren. 

Keberadaan kiyai dalam pesantren tentu sangat sentral sekali. Suatu 

lembaga pendidikan Islam disebut pesantren apabila memiliki tokoh sentral yang 

disebut dengan kyai, jadi kyai di dalam dunia pesantren sebagai penopang dan 

penggerak dalam pengembangan dan mengembangkan sebuah pesantren sesuai 

dengan pola yang dikehendaki. Di tangan seorang kiyailah pesantren itu berada, 

oleh karena itu kyai dan pesantren merupakan dua sisi yang selalu berjalan bersama 

bahkan kiyai bukan hanya memimpin pondok pesantren tetapi juga memiliki 

pondok pesantren.
27

 

Dengan demikian kemajuan dan kemunduran pondok pesantren benar-benar 

sangat terletak pada kemampuan kyai dalam mengatur sebuah operasionalisasi dan 

pelaksanaan pendidikan dalam pesantren, sebab kyai merupakan penguasa baik 

dalam pengertian fisik maupun nonfisik yang bertanggung jawab dalam kemajuan 

pesantren. Dalam kenyataannya pesantren sebagian besar berkembang kemudian 

menemukan bentuknya yang lebih mapan faktor utamanya adalah karena adanya 

gaya yang selalu tertanam rasa memiliki, maka tidak jarang berdirinya suatu 

pondok pesantren merupakan gagasan dalam diri kiyai sekalipun sekarang banyak 

yang berasal dari masyarakat. 

 

 

 

 
27A. Mufti Ali, Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini (Jakarta: Rajawali Press, 1987), h. 

23. 
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Adanya kesalahan yang muncul dari seorang kyai membawa efek 

munculnya pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan yang selalu disegani dan 

tetap menarik tanpa dipengaruhi oleh waktu yang berkembang dan lingkungan yang 

mengitarinya. Lebih jauh kemajuan zaman membentuk sebuah pesantren sebagai 

lembaga pendidikan yang termodifikasi oleh zamannya dalam kondisinya yang 

lebih maju kedudukan seorang kiyai dalam pondok pesantren tetap saja sebagai 

tokoh primernya. Kiyai sebagai pemimpin, pemilik, dan guru yang utama dan 

secara tidak berlebihan kiyai adalah raja dalam sebuah pesantren.
28

 Lebih jauh lagi 

pengaruh kiyai bukan hanya terbatas dalam pesantrennya juga memiliki pengaruh 

terhadap lingkungan masyarakatnya, bahkan terdengar ke seluruh penjuru 

nusantara. Seorang kiyai yang memimpin sebuah pesantren oleh karena itu santri 

pada dasarnya berkaitan erat dengan keberadaan kyai dan pesantren di dalam proses 

belajar mengajar juga ada 2 tipologi santri yang belajar di pesantren berdasarkan 

hasil penelitian oleh Zamakhsyari.
29

 

d. Santri 

Istilah santri hanya terdapat di pesantren sebagai pengejawantahan dari 

adanya peserta didik yang haus akan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Santri itu 

terbagi dalam beberapa kategori: 

1. Santri Mukim 

Santri mukim yaitu santri yang menetap tinggal bersama Kiyai dan secara 

aktif menuntut ilmu dari seorang Kiyai, dapat juga dikatakan secara langsung 

sebagai pengurus pesantren yang ikut bertanggung jawab atas keberadaan santri 

lain. Setiap santri yang mungkin telah lama menetap dalam Pesantren secara tidak 

 

 

 

 
28Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiayi, h. 47. 

29Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiayi, h. 52. 
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langsung bertindak sebagai wakil Kiyai. Ada dua motif seorang santri menetap 

sebagai santri mukim: 

a) Motif menuntut ilmu artinya santri itu datang dengan maksud menuntut ilmu 

dari seorang Kiyai 

b) Motif menunjang tinggi akhlak artinya seorang santri belajar secara tidak 

langsung agar santri tersebut setelah di pesantren akan memiliki akhlak yang 

terpuji sesuai sebagaimana dengan akhlak kiyainya 

2. Santri Kalong 

Santri kalong pada dasarnya adalah seorang murid yang berasal dari Desa 

sekitar Pondok Pesantren yang pola belajarnya tidak dengan jalan menetap di dalam 

pondok pesantren melainkan semata-mata belajar dan secara langsung pulang 

kerumah setelah belajar di pesantren. Sebuah pesantren yang besar didukung oleh 

semakin banyaknya santri yang yang mukim dalam pesantren di samping terdapat 

pula santri kalong yang tidak banyak jumlahnya. 

Pengajaran kitab-kitab Islam klasik biasanya dikenal dengan istilah kitab 

kuning yang terpengaruh oleh warna kertas. Kitab-kitab itu ditulis oleh ulama 

zaman dulu yang berisikan tentang ilmu keislaman seperti fiqih hadits tafsir 

maupun akhlak. Ada dua esensi nya seorang santri belajar kitab-kitab tersebut 

disamping mendalami isi kitab maka secara tidak langsung juga mempelajari 

bahasa Arab sebagai bahasa kitab tersebut. Oleh karena itu, seorang santri yang 

telah tamat belajarnya di pesantren cenderung memiliki sebuah pengetahuan bahasa 

Arab. Hal ini menjadi ciri khas seorang santri yang telah menyelesaikan studinya 

di pondok pesantren yakni mampu memahami isi kitab dan sekaligus juga mampu 

menerapkan bahasa Arab bahasa kitab tersebut menjadi suatu bahasanya. 

Sisi lain disamping tercapainya tujuan pengajaran yakni isi kitab dan bahasa 

Arab dapat dikuasai, maka terdapat pula hubungan horizontal antara santri dan 
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kiyainya yang mengakibatkan tertanamnya rasa kebersamaan antara sesama santri 

dan para kiyai yang membimbing. Hal yang demikian itu menghilangkan kesan 

adanya sikap yang dituakan dan santri merupakan yang diberi pelajaran. Waktu 

pengajian kitab kuning ditentukan pada pagi dan sore hari atau pagi hari hingga 

menjelang masuk sekolah. Sistem yang diberikan adalah wetonan, sorogan, dan 

bandongan.
30

 Dalam hal ini seorang kiyai memberikan penjelasan dan pandangan 

tentang kitab tersebut disamping cara membacanya. Kurikulum pelajaran kitab 

kuning diserahkan sepenuhnya dan seutuhnya kepada Kiyai pondok pesantren. 

2. Pesantren Khalaf (Modern) 

Pesantren khalaf adalah suatu lembaga pesantren yang memasukkan 

pelajaran umum dalam kurikulum madrasah yang dikembangkan, atau pesantren 

yang menyelenggarakan tipe sekolah-sekolah umum seperti SMP, SMA, dan juga 

bahkan perguruan tinggi dalam lingkungannya. Akan tetapi tidak berarti pesantren 

khalaf meninggalkan sistem salaf. Ternyata hampir semua Pesantren Modern 

meskipun telah menyelenggarakan sekolah-sekolah umum tetap saja yang 

menggunakan sistem Salaf di pondoknya. Misalnya saja pondok pesantren Bahrul 

Ulum Tambak Beras Jombang Jawa Timur. Pesantren ini menyelenggarakan 

pendidikan formal yakni dari Madrasah al-Qur‟an hingga Mualimin-mualimat dan 

dari SMP hingga Universitas Bahrul Ulum, namun di lingkungan Pondok nya masih 

menerapkan Salaf setiap selesai menunaikan salat wajib para santri menelaaah kitab 

Nihayah al-Zain, Shahih al-Bukhari, sifat Al Wahhab Fath al-Mu'in, dan Tafsir al- 

Munir dan sebagainya dengan sistem weton atau sorogan. 

Dibandingkan dengan pesantren Salaf Pesantren, khalaf mengantongi satu 

nilai plus karena lebih lengkap materi pendidikannya yang meliputi pendidikan 

agama dan pendidikan umum. Para santri pesantren khalaf diharapkan lebih mampu 
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memahami aspek-aspek keagamaan dan kemudian keduniawian agar dapat 

menyesuaikan diri secara lebih baik dengan kehidupan modern daripada alumni 

pesantren Salaf.
31

 

Meskipun begitu hendaknya tidak diartikan bahwa Pesantren khalaf lebih 

bermutu daripada pesantren Salaf. Ini karena dengan masuknya ilmu-ilmu umum 

dan ditunjang berbagai keterampilan ke pesantren, bila tidak waspada identitas asli 

Pesantren sebagai lembaga pencetak ulama serta pengembang penyebar dan juga 

pelestari ajaran-ajaran Islam lambat laun akan memudar. Kegiatan pendalaman 

ajaran Islam akan tergeser oleh kegiatan-kegiatan lain yang sebenarnya lebih cocok 

dilakukan oleh lembaga lain. Dihawatirkan pada akhirnya Pesantren tidak berbeda 

dengan lembaga-lembaga pendidikan umum bila hal itu sampai terjadi, maka 

pesantren yang memasukkan ilmu-ilmu umum dan juga berbagai keterampilan akan 

rugi dan tidak dipandang lagi oleh masyarakat. Ada dua penyebab yang perlu 

diperhatikan: 

Pertama pesantren akan kehilangan jati diri kualitas pengkajian ilmu-ilmu 

agama yang merupakan materi utama di pesantren akan menjadi dangkal. Bahkan 

mungkin hasil kajiannya akan kalah berbobot dengan studi Islam yang dilakukan 

oleh para mahasiswa dengan hal langkah-langkahnya seperti sedang trend di 

kampus-kampus saat ini. Kedua dalam penguasaan keterampilan dan ilmu-ilmu 

umum alumni pesantren kemungkinan kalah dibandingkan dengan alumni lembaga 

keterampilan atau lembaga pendidikan umum yang sejak awal mula menekankan 

materi-materi tersebut. Sebagai perbandingan dapat dilihat pada Madrasah- 

Madrasah Aliyah yang juga mengajarkan ilmu-ilmu agama dan umum. Pada 

umumnya kualitas lulusannya belum memuaskan dalam hal penguasaan ilmu 

umum terutama ilmu-ilmu eksakta mereka kalah dengan SMU Negeri. Sedangkan 
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dalam penguasaan ilmu-ilmu keislaman mereka harus mengakui kelebihan para 

santri pesantren Salaf. Oleh karena itu, Madrasah Aliyah ini masih perlu 

penyempurnaan secara terus berkelanjutan.
32

 

Mengenai hubungan Kiyai dengan kelembagaan pada pesantren khalaf 

berbeda dengan pesantren salaf yakni segala kekayaan dan bangunan pesantren 

umumnya tidak dianggap sebagai milik Kiyai melainkan pembiayaan 

pembangunan pesantren tidak hanya dari sang Kiyai tetapi juga dari masyarakat. 

Banyak kompleks pesantren yang berstatus wakaf baik dari Kiyai terdahulu 

maupun orang-orang kaya di sekitarnya.
33

 

Pesantren ini kemudian merupakan pengembangan tipe pesantren karena 

orientasi belajarnya cenderung mengadopsi seluruh sistem belajar secara klasik dan 

juga meninggalkan sistem belajar tradisional. Pesantren sistem belajar modern ini 

terutama nampak pada penggunaan kelas-kelas belajar, baik dalam bentuk material 

maupun sekolah. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum sekolah atau 

madrasah yang berlaku secara nasional, santrinya ada yang menetap ada yang 

tersebar di sekitar desa tersebut. Kedudukan Kiyai sebagai koordinator pelaksana 

proses belajar mengajar dan sebagai pengajar langsung di kelas, perbedaannya 

dengan sekolah dan madrasah terletak pada porsi pendidikan agama karna bahasa 

Arab lebih menonjol sebagai kurikulum lokal. 

Walaupun tidak menyeluruh setiap pondok pesantren telah lebih dulu 

memilih tanah wakaf yang dijadikan sawah dan pengembangan di bidang amal 

usaha seperti peternakan, perikanan, dan pertukangan. Misalnya Pondok Pesantren 

Darussalam Gontor yang memiliki 230 hektar sawah yang tersebar di berbagai 

daerah serta telah mendapat pengesahan dari pemerintah Republik Indonesia. 

 

 
32Sudriman, “Penyelenggaraan Pendidikan di Darut Tauhid Bandung”, Disertasi UIN 

Syaridhidayatullah Jakarta (2007): h. 83. 
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Pesantren-pesantren diatas cenderung mandiri dan sudah mapan dari aspek 

pembiayaan sehingga pembiayaan pendidikan dan pengajaran serta kegiatan 

lainnya tidak sepenuhnya tergantung kepada uang sumbangan pendidikan dan 

pengajaran dari santri, melainkan berasal dari upaya pengadaan pertanian serta 

peternakan, penggarapan lahan pertanian, dan peternakan milik pesantren sebagian 

digarap oleh santri dan para petani sekitar pondok pesantren dan hasilnya diatur 

sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan antara pesantren dan para petani. 

Selanjutnya sistem pendidikan dan pengajaran yang bersifat modern di dalam 

perkembangannya pondok pesantren tidaklah semata-mata hanya tumbuh atas pola 

lama yang bersifat tradisional dengan ketiga pola pengajaran di atas melainkan 

dilakukan sebuah inovasi dalam pengembangan suatu sistem disamping pola 

tradisional yang termasuk ciri pondok pesantren salafiyah, maka gerakan 

khalafiyah telah memasuki tahap perkembangan pondok pesantren yang diterapkan 

dalam tiga sistem yakni: 

a. Sistem Klasikal 

Pola penerapan sistem klasikal ini adalah dengan pendirian sekolah-sekolah 

baik kelompok yang mengelola pengajaran agama maupun ilmu yang dimasukkan 

dalam kategori umum, dalam arti termasuk di dalam disiplin ilmu-ilmu kauni ijtihad 

(perolehan hasil manusia) yang berbeda dengan agama yang sifatnya tauqif dalam 

arti kata langsung ditetapkan bentuk dan wujud ajarannya. Kedua disiplin ilmu itu 

di dalam sebuah sistem persekolahan diajarkan berdasarkan kurikulum yang telah 

dibakukan dari Departemen Pendidikan. Bentuk-bentuk lembaga yang 

dikembangkan di dalam pondok pesantren terdiri dari dua departemen yang lebih 

banyak mengelola bidang pendidikan dan kebudayaan dan departemen agama. 

Dari jalur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari sekolah-sekolah 

umum artinya sekolah-sekolah itu lebih banyak mengelola ilmu-ilmu sekuler kauni 

dengan wujud konkrit, jenjang pendidikannya adalah sekolah dasar dan menengah 
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bahkan ada pula pondok pesantren di Jakarta yakni pondok pesantren as-syafi'iyah 

mendirikan Universitas Islam as-syafi'iyah Jakarta.
34

 

Sedangkan sekolah-sekolah dari jalur Departemen Agama wujud 

konkritnya adalah tingkat Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan 

Madrasah Aliyah bahkan ada juga pondok pesantren yang mengadakan tingkat 

pendidikan tinggi dalam wujud Sekolah Tinggi, seperti Pondok Pesantren Modern 

Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur dan pondok pesantren an-Nuqyah 

Guluk-Guluk Sumenep Madura yang memiliki fakultas agama Islam. 

b. Sistem Kursus-Kursus 

Pola pengajaran yang ditempuh melalui suatu kursus takhassus ini 

ditekankan pada pengembangan keterampilan berbahasa Inggris. D#i samping itu, 

diadakan keterampilan tangan yang menjurus kepada terbinanya kemampuan 

psikomotorik seperti kursus menjahit, mengetik komputer, sablon, dan lain-lainnya. 

Pengajaran sistem kursus ini mengarah kepada terbentuknya santri yang memiliki 

kemampuan praktis guna terbentuknya santri-santri yang mandiri menopang ilmu- 

ilmu agama yang mereka tuntun dari Kiyai melalui pengajaran sorogan sebab pada 

umumnya santri diharapkan tidak tergantung kepada pekerjaan sesuai dengan 

sebuah kemampuan mereka.
35

 

c. Sistem Pelatihan 

Disamping sistem pengajaran yang klasikal dan kursus-kursus, maka 

kemudian dilaksanakan juga sistem pelatihan yang menekankan pada keterampilan 

psikomotorik pada pelatihan yang dikembangkan itu adalah termasuk penumbuhan 

kemampuan praktis seperti misalnya pelatihan pertukangan, perkebunan, 

perikanan, dan manajemen koperasi dan juga kerajinan-kerajinan yang mendukung 

 

 
34Sudriman, “Penyelenggaraan Pendidikan di Darut Tauhid Bandung”, h. 87. 

35Sudriman, “Penyelenggaraan Pendidikan di Darut Tauhid Bandung”, h. 88. 
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terciptanya kemandirian integratif. Hal ini erat kaitannya dengan kemampuan yang 

lain yang cenderung lahirnya santri intelek dan ulama yang mumpuni. 

Baik sistem pengajaran klasik atau tradisional maupun yang bersifat modern 

yang dilaksanakan dalam pondok pesantren erat kaitannya dengan tujuan 

pendidikannya yang pada dasarnya hanya semata-mata bertujuan untuk membentuk 

pribadi muslim yang tangguh dalam mengatasi situasi dan kondisi lingkungannya. 

Artinya bahwa sosok yang diharapkan sebagai hasil sistem pendidikan dan 

pengajaran pondok pesantren adalah figur mandiri atas dasar pembentukan 

kemandirian itu, maka sistem pendidikan dan pengajaran pondok pesantren adalah 

sistem terpadu kemudian itu nampak dari keberadaan bangunan sekolah pondok 

dan juga masjid sebagai wadah pembentukan jati diri. Sekolah adalah wadah 

pembelajaran pondok sebagai ajang pelatihan dan praktek sedangkan masjid tempat 

pembinaan para santri dan ketiga wadah pendidikan itu disegerakan oleh kiyai yang 

merupakan pribadi yang selalu ikhlas dan menjadi teladan santrinya.
36

 

3. Pesantren Komprehensif Terpadu 

Pondok pesantren ini kemudian disebut komprehensif karena merupakan 

sistem pendidikan dan pengajaran gabungan antara yang tradisional dan yang 

modern. Artinya bahwa di dalamnya diterapkan pendidikan dan pengajaran kitab 

kuning dengan metode sorogan, bendungan, dan wetonan. Namun secara regular 

sistem persekolahan terus dikembangkan bahkan pendidikan keterampilanpun 

diaplikasikan sehingga menjadikannya berbeda dari tipologi ke-1 dan ke-2.
37

 Lebih 

jauh lagi daripada itu, pendidikan masyarakatpun menjadi garapannya dalam arti 

 

 

 

 

 
36Sudriman, “Penyelenggaraan Pendidikan di Darut Tauhid Bandung”, h. 90. 

37Marwan Sarijo, Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia (Jakarta: Darma Bhakti), h. 9- 
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yang sedemikian rupa dapat dikatakan bahwa pondok pesantren telah berkiprah 

dalam pembangunan sosial kemasyarakatan
38

 

Ketiga tipe pondok pesantren tersebut di atas memberikan gambaran bahwa 

pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan sekolah, luar sekolah dan 

masyarakat yang secara langsung dikelola oleh masyarakat dan bahkan merupakan 

milik masyarakat karena tumbuh dari masyarakat dan oleh masyarakat. Lembaga 

pendidikan sekolah sesuai dengan pengertian sekolah pada umumnya. Sebagai 

lembaga pendidikan luar sekolah nampaknya dari adanya kegiatan kependidikan 

baik dalam bentuk keterampilan tangan bahasa maupun pendalaman pendidikan 

agama Islam yang dilaksanakan melalui sebuah kegiatan sorogan, wetonan, dan 

bandongan. Bahkan kegiatan pengajian yang dilaksanakan oleh para Kiyai di dalam 

pondoknya sedangkan sebagai sebuah lembaga pendidikan masyarakat terlihat dari 

kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan oleh pondok pesantren dalam mengikuti 

perkembangan masyarakat lingkungannya. 

Dimensi kegiatan sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh Pesantren itu 

kemudian bermuara pada satu sasaran utama yakni perubahan baik secara 

individual maupun kolektif. Oleh karena itu, pondok pesantren kemudian dapat 

juga dikatakan sebagai agen perubahan artinya pondok pesantren sebagai lembaga 

pendidikan agama yang mampu melakukan perubahan terhadap masyarakat. 

Perubahan itu terwujud suatu peningkatan pemahaman persepsi terhadap agama, 

ilmu, dan teknologi, didik juga dalam bentuk pengalaman atau dengan kata lain 

praktek yang cenderung membekali masyarakat kearah keterampilan yang siap 

pakai kapanpun. Siap pakai dimaksud adalah suatu sumber daya manusia dalam 

 

 

 

 

 
38Suyoto, Pondok Pesantren dalam Alam Pendidikan Nasional (Jakarta: LP3ES, 1988), h. 



33 

39Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II Pasal 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki masyarakat dengan demikian 

masyarakat cenderung mengatasi persoalannya dengan potensi sendiri 

Kekuatan yang dimiliki oleh pesantren yang mengemban tugasnya sebagai 

lembaga pendidikan Islam terletak pada misinya yang bersikap agamis searah 

dengan kondisi masyarakat sebagai pemeluk agama. Kenyataan itu membawa 

dampak cepatnya perubahan pada suatu masyarakat. Sikap pesantren yang 

demikian telah dengan nyata melaksanakan cita-cita pendidikan nasional tentang 

pembangunan masyarakat seutuhnya dan masyarakat seluruhnya, dapat juga 

dikatakan Pesantren sebagai lembaga pengembangan masyarakat muslim 

sebagaimana prediksi Sudjatmoko memandang bahwa yang menganggap lembaga 

pendidikan agama sebagai suatu kekuatan yang mampu berfungsi sangat penting 

dalam perkembangan sosial yang akan datang di Indonesia.
39

 Menurut penulis 

persepsi Sudjatmoko tepat jika lembaga pendidikan agama ini yang dimaksud 

adalah pondok pesantren. 

Ciri yang menonjol dan tidak kalah pentingnya dari ciri yang ada pada 

pesantren terpadu juga adalah adanya sebuah upaya pengembangan lingkungan 

hidup sekalipun wujud yang ada pada pesantren sangat sederhana namun lebih jauh 

daripada itu pengembangan lingkungan nampaknya dijadikan modal dasar 

berkembangnya. Pesantren dapat juga dikatakan sebagai upaya melibatkan diri 

dalam menangani masalah sosial yakni pengangguran. Kontak pesantren dengan 

masyarakat dapat juga dikatakan gerakan penanganan masalah lingkungan sosial 

budaya dan lebih jauh dari pada itu adalah masalah agama masyarakat. 

Dari fakta di atas jelas bahwa suatu pengembangan lingkungan hidup dapat 

dimasukkan sebagai ciri pesantren dalam arti sempit dan terbatas, karena terbatas 
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hanya pada upaya penanganan masalah dana pesantren masyarakat sekitarnya di 

bidang moral dan pengembangan sumber daya manusia sekalipun demikian, 

terobosan yang ditempuh untuk mendukung kegiatan di atas tersebut meliputi 

pelatihan aparat pondok pesantren di luar pesantren maupun di dalam pondok 

pesantren dengan jalan memberikan keterampilan bercocok tanam, pertukangan, 

pengelasan, menjahit, peternakan, dan perikanan patut diakui dan dicatat sebagai 

kegiatan yang bersifat pengembangan lingkungan secara terpuji tanpa meminta 

bantuan keluar pesantren. 

Adanya tekad Kiyai yang keras dalam membina pesantren maka pada 

akhirnya pesantren bukan hanya semata-mata terbatas pada suatu pembinaan, 

melainkan pesantren itu sendiri berkembang menuju upaya mengatasi masalah- 

masalah masyarakat dan membangun warganya. Dan dalam kenyataannya 

pesantren telah menjadi penggerak pembaharuan dalam masyarakat sesuai dengan 

gaya pesantren dan sifat seorang kiyai yang selalu menjadi tumpuan masyarakat. 

Kiyai dianggap sebagai seorang tokoh yang memiliki kemampuan dan 

kekhawatiran lahir dan juga batin sehingga seolah-olah Kiyai merupakan 

penguasa.
40

 Hal ini dapat dimaklumi karena agama Islam sebagai acuan nilai moral 

dan norma pemimpin. Begitu pula pesantren yang merupakan lembaga yang 

memiliki kekuatan sakral bagi masyarakat yang cenderung mampu membina 

masyarakat dari segala segi baik aspek keagamaan ibadah maupun muamalah 

termasuk di dalamnya masalah pengembangan lingkungan hidup pada masyarakat 

di lingkungan pesantren. 

Dari sini kemudian dapat dipahami bahwa pesantren memiliki hubungan 

yang erat antara keduanya. Sebab sejak semula pondok pesantren lahir di tengah- 

tengah desa dibentuk untuk masyarakat desa, sejak dari wujud langgar dan surau 

 

 
40Bisri Effendi, An-Nuqyah: Corak Transformasi Sosial di Madura (JP: P3M, 1990), h. 2. 



35 
 

 

 

 

 

 

 

seorang Kiyai memang dengan sengaja menyiapkan diri untuk kepentingan 

masyarakatnya. Oleh karena itu seorang Kiyai harus siap ditemui oleh komunitas 

masyarakat desa siapa saja dan apapun pangkat dan jabatannya. Kesemuanya itu 

dilakukan dengan tulus ikhlas semata-mata karena Allah tanpa bermuara 

mengharapkan imbalan atas amal perbuatannya, dalam hal ini pondok pesantren 

sejak semula ditanggung dan diperhatikan oleh desa.
41

 Selanjutnya berdiri sendiri 

namun tetap ada hubungan keterkaitan dengan desa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam (Cet. I; Mizan, 1997), h. 253. “ketika 

pesantren masih kecil dan santri yang sedikit sepenuhnya adalah lembaga desa tempat anak-anak 

belajar. Ketika pesantren semakin besar, ia akan lepas dari desa dan berdiri sendiri. Perjalanan 

pesantren melampaui tiga fase, yaitu ketika pesantren masih terpadu dengan desa, kemudian 

terpisah. 



 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah- 

langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah 

tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya mencari cara 

penyelesaiannya.
42

 Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 

menggunakan analisis kualitatif yakni penelitian yang digunakan untuk 

menggambarkan, menguraikan, dan mengungkapkan sebuah masalah.
43

 Penelitian 

ini berkaitan dengan penerapan mazhab Syafi‟I di Pondok Pesantren Tahfizhul 

Qur‟an Al-Imam Ashim Makassar. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yakni penelitian 

yang memberikan gambaran tentang kejadian dan kondisi secara faktual, sistematis, 

dan komprehensif mengenai sifat-sifat, faktor-faktor, serta hubungan antara 

fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi.
44

 Penelitian deskriptif 

merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan, menelaah, dan 

menginterpretasi objek sesuai dengan kenyataan di lapangan. Penelitian deskriptif 

 

 

 

 

 

 
42Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 

1997), h. 1. 

43Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Social (Cet. VIII: Yogyakarta: Gajah Mada 

Universitas Press, 1998), h. 31. 

44Lexy. J. Meloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosdakarya, 2004), h. 4. 
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dilakukan dengan tujuan utama yakni menggambarkan secara sistematis realita dan 

karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.
45

 

Sumardi Suryabrata menjelaskan bahwa tujuan penelitian deskriptif adalah 

untuk mendiskripsikan seara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta 

dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.
46

 Lebih lanjut lagi Irawan Soehartono 

menjelaskan bahwa penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran suatu 

masyarakat atau sekelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau 

hubungan antara dau gejela atau lebih.
47

 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang hal-hal yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara 

deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
48

 Penelitian kualitatif 

merupakan metode-metode untuk mengekplorasi dan memahami makna yang oleh 

sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau 

kemanusiaan.
49

 

Penelitian ini berupaya menjelaskan makna dan pengalaman hidup sejumlah 

orang tentang suatu konsep atau gejala menggambarkan dan menginterpretasi 

masalah yang terjadi terkait dengan wawancara dan mempelajari dokumen- 

dokumen yang ada relevansinya.
50

 Penelitian ini menggambarkan secara sistematis, 

 

 
45Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya (Jakarta: PT. Bumi 

Askara, 2008), h. 157. 

46Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Rajawali Press, 2010) h. 75. 

47Irawan Soehartono, Metodologi Penelitian Social: Suatu Teknik Penelitian Bidang 

Kesejahteraan Social dan Ilmu Social Lainnya (Bandung: Rosdakarya, 2008), h. 35. 

48Lexi. J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 6. 

49John W. Creswell, Research Design Pendekatan Kaulitatif, Kuantitatif, dan Mixed 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 4. 

50Mardalis, Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal (Cet. VII; Jakarta: Bumi 

Askara, 2004), h. 26. 
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akurat, dan cermat mengenai penerapan mazhab Syafi‟I di Pondok Pesantren 

Tahfizhul Qur‟an Al-Imam Ashim Makassar. 

2. Pendekatan Penelitian 

Secara etimologi pendekatan adalah derivasi kata dekat, artinya tidak jauh, 

setelah mendapat awalan pe dan akhiran an maka artinya proses, perbuatan dan cara 

mendekati sedangkan secara terminologi usaha dalam rangka aktivitas penelitian 

untuk mengadakan hubungan dengan objek yang diteliti atau metode-metode untuk 

mencapai pengertian tentang masalah penelitian.
51

 

Pendekatan teologi normatif dalam memamahami suatu agama ialah upaya 

untuk memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu pengetahuan yang 

bertolak dari sisi keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap 

sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya.
52

 Pendekatan teologi 

normatif digunakan untuk mengacu pada keyakinan terhadap ajaran agama, 

loyalitas terhadap mazhab, komitmen dan dedikasi yang tinggi serta penggunaan 

bahasa yang subjektif`. Relevansinya dalam penelitian ini yakni, memastikan 

bahwa segala bentuk aktivitas yang ada pada Pondok Pesantren Tahfiz Al-Qur‟an 

Al-Imam Ashim berdasarkan ketentuan dalam agama, terkhusus kepada aktivitas 

pembelajaran yang diajarkan di Pondok Pesantren tersebut. 

3. Sumber Data 

Menurut Lofland, sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif 

adalah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen 

lainnya.
53

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif 

 

 
 

 

h. 28. 

51Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 

 
52Taufik Abdullah, Sejarah dan Masyarakat (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h. 105 

53Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 157. 
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yang merupakan penelitian lapangan yakni data yang diperoleh langsung dari 

lapangan tempat melakukan penelitian. 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui observasi, 

wawancara yang mendalam, dokumentasi dan berbagai referensi yang relevan.
54

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu pendukung yang diperoleh lewat pihak lain secara tidak 

langsung diperoleh peneliti dari subjek peneliti yang berwujud data dokumentasi 

atau laporan yang telah tersedia. Kajian dilakukan secara analitik dan kritis dengan 

mengaborasi semua teman data dan fakta dari berbagai sumber, baik yang 

bersumber dari data kepustakaan maupun data temuan di lapangan untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang akan diselidiki.
55

 

Dalam penelitian, observasi dibutuhkan untuk memahami proses terjadinya 

wawancara dan hasil wawancara, observasi yang dilakukan adalah observasi 

terhadap subjek, perilaku subjek pada saat wawancara, interaksi subjek dengan 

peneliti sehingga dapat memberikan data tambahan yang dianggap relevan sebagai 

hasil wawancara.
56

 

 

 
54Hendri Tanjung & Abrista Dewi, metodologi penelitian ekoonomi islam (Jakarta: 

Gramata Publishing, 2013), h. 76. 

55Achmadi Narbuko, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Askara, 2003), h. 70. 

56Ahmad Nizar Rangkuti, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Cipta Pustaka Media, 

2014), h. 121. 
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Data-data yang diperoleh dari metode ini adalah berhubungan dengan 

kondisi objektif yang mencakup profil lembaga yang berisi gambaran umum 

Pondok Pesantren Tahfizhul Qur‟an Al-Imam Ashim Makassar, proses, 

implementasi, serta hal-hal yang berkaitan dengan pengumpulan data. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih melakukan tatap muka 

mendengarkan dan menyimak dengan seksama secara langsung informasi- 

informasi atau keterangan-keterangan dengan mengadakan wawancara langsung 

kepada pihak yang berwewenang.
57

 Wawancara (interview) merupakan 

pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada informan penelitian. 

Wawancara adalah alat yang baik untuk meneliti pendapat, keyakinan, motivasi, 

perasaaan, dan proyeksi seseorang terhadap masa depannya.
58

 

Menurut Singarimbun
59

 wawancara adalah salah satu bagian terpenting 

dalam survey, tanpa adanya wawancara maka akan kehilangan informasi yang 

hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada informan penelitian. 

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah ketua yayasan, kepada 

sekolah, guru, dan juga santri di Pondok Pesantren Tahfizhul Qur‟an Al-Imam 

Ashim. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pencarian data mengenai hal-hal atau variable 

berupa catatan, transkip, buku, agenda, dan sebagainya.
60

 Untuk mendapatkan data- 

 

 
57Achmadi Narbuko, Metodologi Penelitian, h. 83. 

58Hendri Tanjung & Abrista Devi, Metodologi Penelitian Ekonomi, h. 83. 

59Masri Singarimbun & Sofian Efendi, Metodologi Penelitian Survey (Jakarta: Pustaka 

LP3ES, 2008), h. 192. 

60Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), h. 231. 



41 
 

 

 

 

 

 

 

data yang terkait dengan penelitian, maka peneliti menggunakan arsip-arsip yang 

ada pada Pesantren Tahfizhul Qur‟an Al-Imam Ashim Makassar. 

5. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan perangkat yang digunakan dalam 

mengumpulkan data lapangan. Secara umum, instrumen penelitian ini hanya 

dilakukan sekali dan berbeda-beda penggunaannya. Suharsimi Arikunto 

menjelaskan instrument penelitian dapat berupa beberapa hal yakni; menggunakan 

tes, menggunakan angket/kuisioner, menggunakan metode interview, 

menggunakan metode observasi, dan juga metode dokumentasi.
61

 Karena jenis 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka instrumen yang digunakan adalah 

pedoman wawancara. 

6. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisi data dibutuhkan proses yang baik, oleh Burhan Bungin
62

 

mengembangkan beberapa teknik analisis data penelitian kualitatif, sebagai beriku: 

a. Colletion data Yakni pengumpulan materi dengan analis data. Pada tahap ini 

peneliti megumpulkan data sebanyak mungkin tanpa melalui proses pemilihan 

terlebih dahulu, yang ada hubungannya dengan data yang dibutuhkan oleh 

peneliti dan disesuaikan dengan rumusan masalah. 

b. Reduction data yakni proses eleminasi data dengan mengerucutkan, 

menggolongkan, dan memilih data yang relevan, selanjutnya yang tidak relevan 

kemudian dilanjutkan dengan mengoganisasikan. 

c. Display data atau penyajian data adalah yang sudah relevan dipaparkan secara 

ilmiah oleh peneliti secara objektif dan menutup adanya kekurangan. 

 

 

 
61Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, h. 192. 

62Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2005), h. 67-70. 
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d. Conclusions data adalah penarikan kesimpulan dengan dilihat kembali tahap 

eleminasi data dan penyajian data tidak bertentangan pada data yang diambil. 

Proses ini dilakukan dengan melihat hasil penelitian yang dilakukan sehingga 

data yang diambil sesuai dengan yang diperoleh. 

7. Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data dilakukan untuk mengukur validasi hasil 

penelitian dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik 

data yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data, teori, metode, 

dan sumber data yang ada. Pada teknik ini peneliti mengakses sumber-sumber yang 

lebih bervariasi guna memperoleh data yang berkenaan dengan persoalan yang 

sama.
63

 Selain itu pengamatan lapangan juga dilakukan dengan cara memusatkan 

perhatian secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan fokus penelitian 

yaitu Penerapan Mazhab Syafi‟I di Pondok Pesantren Tahfizhul Qur‟an Al-Imam 

Ashim Makassar. 

Penelitian ini berfokus pada penggalian berbagai sumber data, teori, metode 

dan investigasi sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Prosedur ini 

menggunakan berbagai pendekatan dalam melakukan penelitian untuk memahami 

dan mencari jawaban atas pertanyaan penelitian meliputi:
64

 

a. Triangulasi Metode 

Yaitu Triangulasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data sejenis sesuai 

dengan teknik metode pengumpulan yang berbeda. Pada metode ini dilakukan 

perbandingan informasi atau data dengan cara yang berbeda. 

b. Triangulasi Sumber Data 
 

 

 
63Pawinto, Penelitian Komunikasi Kualitatif (Cet. II; Yogyakarta: PT. LES Pelangi Aksara, 

2008), h. 99. 

64H.B. Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Toeri dan Terapannya dalam 

Penelitian (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 2006), h. 92. 
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Yaitu triangulasi yang mengarahkan peneliti agar dalam pengumpulan data 

wajib menggunakan beragam sumber data yang tersedia dengan menggali 

kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data 

seperti wawancara, observasi dan lain sebagainya. 

c. Triangulasi Teori 

Yaitu triangulasi dalam menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam 

permasalahan yang dikaji, hasil akhir penelitian kualitatif berupa rumusan 

informasi yang selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan 

untuk menghindari bias individu peneliti atas temuan atau kesimpulan yang 

dihasilkan. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini beralamat di Jln. Inspeksi Kanal Tamangapa Utara Kel. 

Bangkala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Alasan pemilihan lokasi ini sebagai 

lokasi penelitian karena merupakan lembaga pengajaran Al-Qur‟an yang cukup 

banyak diminati dari berbagai kalangan yang memiliki pemahaman mazhab yang 

berbeda namun dalam kegiatan sehari-harinya tetap menggunakan mazhab Syafi‟i. 



 

 

 

BAB IV 

 

PENERAPAN MAZHAB SYAFI’I DI LINGKUNGAN PONDOK 

PESANTREN TAHFIZHUL QUR’AN AL-IMAM ASHIM 

A. Profil Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an Al-Imam Ashim 

1. Sejarah Singkat 

Sejarah berdirinya pesantren ini adalah ketika KH. Syam Amir Yunus 

kembali ke Makassar setelah menyelesaikan masa pendidikan pesantren di 

Madrasatul Qur‟an Tebuireng Jombang Jawa Timur pada tahun 1996. Beliau 

merupakan murid dari KH. Imam Shafwan, salah satu murid dari KH. Yusuf 

Masyhar yang merupakan pengasuh dari Pesantren Madrasatul Qur‟an Tebuireng. 

KH. Yusuf Masyhar merupakan salah satu murid dari KH. Muhammad Dahlan 

Khalil yang merupakan satu dari lima orang yang menjadi sumber sanad riwayat 

bacaan Al-Qur‟an yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad S.A.W. di 

wilayah Jawad an Madura. Saat itu KH. Syam Amir tergerak untuk mendirikan 

Taman Pendidikan Al-Qur‟an (TPA) untuk mengamalkan ilmu yang telah 

diperoleh. Saat pertama kali berdiri beliau hanya mengajar adik-adik, kerabat, 

beberapa teman, dan tetangga secara privat membaca Al-Qur‟an. 

Pada tahun 1998 beliau berhasil mewisuda 16 santri Taman Pendidikan Al- 

Qur‟an (TPA). Sejak didirikan hingga tahun 2009 beliau berhasil mewisuda 

sebanyak 405 santri dan santriwati. Santri dan santriwati terdiri dari anak-anak 

hingga remaja yang baru belajar membaca Al-Qur‟an. Metode yang digunakan TPA 

adalah metode iqra‟. Aktivitas dan metode yang digunakan masih tetap berlangsung 

hingga saat ini. Pada tanggal 23 Desember 1999 yang bertepatan dengan tanggal 17 

Ramadhan 1420 H. KH. Syam Amir mendirikan lembaga yang khusus mengajarkan 

tahfizh (hafalan) Al-Qur‟an. Lembaga itu dinamakan Madrasatul Qur‟an Al-Imam 

 

 

 

 

44 



45 
 

 

 
 
 

 
Ashim. Ada tiga tujuan utama yang menginspirasi berdirinya Pesantren tersebut, 

yakni: 

a. Keinginan melanjutkan tradisi pemeliharaan Al-Qur‟an. 

b. Berkurangnya minat masyarakat dalam menghafal Al-Qur‟an. 

c. Semakin langkanya ulama atau guru penghafal Al-Qur‟an karena banyak yang 

sudah wafat. 

Pada awal didirikan pesantren ini hanya menerima murid laki-laki (santri) 

saja. Pesantren ini baru menerima santriwati pada pertengahan tahun 2005, namun 

sangat terbatas yaitu hanya satu orang dan tenaga pengajarnya pun hanya ibu 

Rugaiyah (istri KH. Syam Amir Yunus). 

Hal ini disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana. Pada 

pertengahan tahun 2006, bertambah dua orang santriwati. Namun. pada tahun 2007 

satu orang santriwati keluar dengan alasan ingin melanjutkan sekolah. Tahun 2008, 

tak ada lagi santriwati yang tersisa. Semuanya keluar dengan alasan tidak mampu 

meneruskan hafalan dan ingin bersekolah saja. 

Pada tahun 2008 KH. Syam Amir membentuk Yayasan dengan nama 

Yayasan al-Imam 'Ashim. Ia juga mengubah nama Madrasatul Quran menjadi 

Pondok Pesantren Tahfizh Al-Qur‟an dengan maksud agar ciri khasnya sebagai 

lembaga yang khusus menerapkan system pembelajaran tahfizh Al-Qur‟an tampak 

dari namanya. 

Yayasan yang baru dibentuk itu menaungi Madrasah dan TPA yang ada. 

Pada tahun 2008 dibangun asrama yang sangat sederhana ukuran 4x4 meter persegi 

yang terbuat dari kayu di kampus II di Tamangngapa Kel. Bangkala Kec. Manggala, 

Makassar. Dengan meggunakan lampu minyak, asrama tersebut digunakan sebagai 

tempat sementara bagi santri secara bergilir setiap pekan untuk melakukan takrir 

(pengulangan) terhadap hafalannya. Di lokasi itu pula rencananya akan dibangun 
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pula Madrasah Tsanawiyah. Pada saat penelitian ini dilakukan, madrasah dan 

asrama tersebut telah berdiri megah dan terus melakukan pengembangan. Madrasah 

ini juga telah menampung sekitar 600 lebih santri. Di tempat ini pula penelitian 

akan dilakukan.. 

Jumlah santri pada saat itu agak sulit untuk dihitung, karena belum adanya 

data baku. Selain itu, adanya santri yang keluar dan masuk juga menjadi hambatan 

untuk melebkapi data baku pada saat itu. Santri yang telah keluar adalah yang telah 

tamat hafalan Al-Qur‟an, sebagian lain keluar atas inisiatif mereka sendiri dengan 

berbagai alasan dan sebagian kecil lainnya dikeluarkan karena pelanggaran. Salah 

satu kendala saat itu, sebagian besar data mengenai keadaan santri dan lembaga 

yang berada dalam file komputer hilang saat peristiwa kecurian pada tahun 2008 

dan tidak ditemukan sampai sekarang. Berdasarkan keterangan tersebut dapat 

dipahami bahwa sistem administrasi lembaga pada saat itu belum maksimal. 

Bukan hanya karena musibah yang menimpanya, tetapi memang Pondok 

Pesantren ini belum memiliki tenaga ahli di bidang administrasi. Hal itu dapat 

dimaklumi karena Pondok Pesantren ini masih dalam tahap perkembangan. Barulah 

pada tahun 2009 sistem administrasi mulai ditata dan dimaksimalkan, sehingga bisa 

didapatkan data mengenai jumlah santri Pondok Pesantren Tahfizh Al-Qur‟an pada 

tahun ini. Jumlah santri yang tercatat pada tahun 2020 kurang lebih sebanyak 657 

orang yang terbagi dalam dua jenjang program pembelajaran. Peserta didik program 

Tahfizh Murni Putra berjumlah 100 orang dan program Tahfizh Murni Putri 

berjumlah 144 orang, Peserta didik program Tahfizh Plus Putra berjumlah 513 

orang, dan program Tahfizh Plus Putri baru berjumlah sekitar 30 orang atau hanya 

berjumlah satu kelas saja dikarenakan program ini baru saja dibuka pada tahun 

penelitian ini dilakukan dan masih terisi oleh angkatan pertama. 

2. Visi dan Misi 
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Visi: 

Mencetak generasi penghafal Qur‟an Lafzhan wa Ma‟nan wa Amalan 

Misi: 

a. Melaksanakan pembelajaran tahsin dan Tahfizh yang intensif 

b. Menekankan akhlaq dalam tiap pembelajaran kegiatan Tahfizh 

 

3. Letak Geografis 

Pondok Pesantren Tahfizhul Qur‟an Al-Imam Ashim Makassar mempunyai 

empat Kawasan kampus. Masing-masing kampus memiliki fokus program 

unggulan tersendiri dalam menjalankan programnya masing. Kampus 1 fokus 

dalam program tahfizh khusus atau lebih dikenal dengan sebutan tahfizh murni. 

Kampus 2 fokus dalam program tahfizh plus (tahfizh dan sekolah). Kampus 3 

mempunyai program yang sama dengan kampus 1 yaitu tahfizh khusus, namun 

hanya saja kampus 3 terdiri dari santriwati (santri putri). Dan Kampus 4 mempunyai 

program yang sama dengan kampus 2 yakni tahfizh plus dan sama halnya dengan 

kampus 3, kampus 4 terdiri dari santriwati (putri). 

a. Letak geografis Kampus 1 

Kampus 1 PPTQ Al-Imam Ashim bertempat di jl. Tidung Mariolo No. 11 

B kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini kota Makassar. 
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c.  Letak geografis Kampus 3 

Kampus 3 PPTQ Al-Imam Ashim memiliki nama lain yaitu Halaqah Hafizhah Al- 

Imam Ashim. Kampus 3 ini bertempat di kediaman salah satu tokoh ulama Sulawesi 

Selatan yakni Dr. KH. Hamzah Harun Al-Rasyid, Lc., M.A di jl. Skarda N.2 

Tamalate Kota Makassar. 

 

 

 

 

 

b. Letak geografis Kampus 2 

Kampus 2 PPTQ Al-Imam Ashim bertempat di jl. Inspeksi Kanal Tamangapa Utara 

kel. Bangkala kec. Manggala Kota Makassar. 
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4.  Sususan Pengurus PPTQ Al-Imam Ashim 

Berikut struktur kepengurusan Pondok Pesantren Tahfizhul Qur‟an Al- 

Imam Ashim Makassar. 

Pengasuh Pesantren 

Wakil Pimpinan I 

Wakil Pimpinan II 

: Al Hafizh KH. Syam Amir Yunus 

: Al Hafizh H. Abdul Hakim Yunus, Lc. 

: H. Jayadi Amir, Lc. 

 

 

 

 

d.  Letak geografis Kampus 4 

Kampus 4 PPTQ Al-Imam Ashim bertempat di kabupaten Gowa tepat di belakang 

kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di jl. Macanda 2 kabupaten 

Gowa. 

 

 

Sekretaris : Muh. Akbar Rahman, S.Pd., M.Pd. 

Bendahara : Hj. Rugaiyah Huzaifah 

Wakil Bendaraha : Hj. St Aisyah Yunus, S.Th.I 

Humas & P. Bakat : H. Hizbullah Huda, SS. 

Wakil Humas & P. Bakat : Nur Amin Nurdin, S.Pd.l 

Kepala Bidang Tahfizh I : Husain Natsir, S.Th.I 
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Kepala Bidang Tahfizh II : Zainal Z, S.Pd.l 

Kepala Bidang Tahfizh III : H. Azhar Yunus, S.Pd.I 

Kepala Bidang Taklim : Drs. H. Alimuddin Syukur, M.Si 

Wakil Bidang Taklim : Dr. H. Muh. Irham, S.Th.1., M.Th.l 

Kepala Bidang Pembinaan I : Ibrahim, SQ., M.Pd.l 

Kepala Bidang Pembinaan II : Muhammad Darwis, S.Pd.l 

Kepala Salafiyah PPTQ. : Ibrahim, SQ., M.Pd.l 

Kepala MTs. Al-Imam Ashim : Muh. Akbar Rahman, S.Pd., M.Pd. 

Kepala Aliyah Al-Imam Ashim : Amiriel Mueminin, S.Pd.l., M.Pd.l. 

5. Keadaan Ustadz dan Santri 

Pondok pesantren ini memiliki kurang lebih delapan puluh tenaga pengajar 

atau Pembina tetap yang masing-masing ada yang membina atau mengajar di 

pondok putra dan putri, ada yang mengajar di pondok putra saja, dan ada juga yang 

mengajar di pondok putri saja. Disamping itu terdapat intruktur tahfizh yang 

membantu KH. Syam Amir Yunus dalam menjadi guru tahfizh yang biasa disebut 

badal (pengganti). Dalam beberapa kesempatan, santri yang sudah khatam dalam 

hafalan Al-Qur‟an diberikan amanah untuk mengajarkan para santri junior atau 

santri baru untuk memperbaiki bacaan Al-Qur‟an sesuai standar bacaan Pondok 

Pesantren Tahfizhul Qur‟an Al-Imam Ashim. Berdasarkan uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa Pondok Pesantren Tahfizhul Qur‟an sangat mengedepankan 

pembelajaran terhadap ilmu Al-Qur‟an di atas ilmu-ilmu lainnya. 

Santri-santri dari Pondok ini pun terdiri dari berbagai macam latar belakang 

Pendidikan maupun keluarga. Dapat dipungkiri bahwa beberapa santri di Pondok 

ini memiliki latar belakang berbeda-beda, terkhusus dalam mazhab yang dianut 

masing-masing santri. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Amiriel 

Mueminin selaku kepala Madrasah Aliyah dan juga salah satu tenaga pengajar di 
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pondok ini, beliau menyimpulkan bahwa tidak ada kendala yang berarti daripada 

perbedaan latar belakang yang dianut oleh para santri. Para santri tetap bisa hidup 

dan menjalankan amaliyah maupun pelajaran yang berlaku di Pondok Pesantren Al- 

Imam Ashim yang tentu saja merujuk pada mazhab syafi‟I. 

6. Keadaan Sarana dan Prasarana PPTQ Al-Imam Ashim Makassar 

Pondok Pesantren Tahfizhul Qur‟an Al-Imam Ashim Makassar memiliki 

berbagai sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembelajaran diantaranya; 

Masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan belajar mengajar Al-Qur‟an yaitu 

Masjid Ar-Raudhah Tidung Mariolo untuk tahfizh khusus putra, masjid Syakilah 

Al-Safwa bangkala untuk Tahfizh Plus Putra, dan Masjid macanda untuk tahfizh 

plus putri. Ada pula gedung asrama di setiap kampus PPTQ Al-Imam Ashim. 

Gedung sekolah di setiap kampus tahfizh plus. Dan berbagai sarana dan prasarana 

pelengkap lainnya seperti lapangan olahraga (seperti futsal, basket, voli, dan 

badminton), perpustakaan, MCK umum, klinik kesehatan, dan berbagai sarana dan 

prasarana lainnya. 

Fasilitas lain yang disediakan adalah Mushaf Al-Qur‟an cetakan Menara 

Kudus yang menjadi Mushaf standar untuk hafalan, kitab-kitab qira'at, kitab-kitab 

tajwid baik yang lengkap dan berbahasa Arab maupun yang praktis dan berbahasa 

Indonesia, songkok putih, lemari, ranjang dan alas tidur berupa kasur busa. 

Konsumsi untuk santri 3 kali sehari. Kaset Murattal dan tilawah oleh para Qurra' 

(lokal dan Timur Tengah) yang membantu pembelajaran tersedia dengan beraneka 

ragam ini berarti bahwa sistem pembelajaran tahfizh Al-Qur‟an tetap dapat 

terlaksana dengan baik meskipun dengan fasilitas yang sederhana. Karena yang 

paling penting menurut Syam Amir adalah niat yang tulus untuk pengabdian kepada 

pembelajaran ilmu Al-Qur‟an. 
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7. Program-Program Unggulan 

Selain berfokus pada pendidikan Al-Qur‟an, Ponfok Pesantren Tahfizhul 

Qur‟an Al-Imam Ashim juga mempunyai beberapa program lainnya. Seperti 

pendidikan Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah, kajian-kajian kitab, dan 

beberapa ekstrakurikuler yang menunjang bakat para santri seperti futsal, beladiri, 

kaligrafi kontemporer, dll. 

B. Realitas penerapan Mazhab Syafi’i di Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an 

Al-Imam Ashim Makassar 

Realitas dapat diartikan sebagai fakta atau kenyataan. Dalam hal ini peneliti 

ingin menjabarkan fakta-fakta ataupun kenyataan bahwa sesuatu yang terjadi di 

lingkungan objek penelitian merupakan sesuatu yang nyata terjadi. Menurut Anton 

Bakker, dalam realitas terdapat dua aliran pokok yaitu realitas bersifat spiritualis 

yang lepas dari nafsu dan realitas yang bersifat mate-rialis yang merupakan 

kebalikan dari spiri- tualis.
65

 

Realitas mazhab syafi‟I di Pondok Pesantren Tahfizhul Qur‟an Al-Imam 

Ashim Makassar mencakup beberapa aspek. Berdasarkan wawancara langsung 

dengan Pimpinan PPTQ Al-Imam Ashim, KH. Syam Amir Yunus, beliau 

menjelaskan bahwa aspek-aspek yang diterapkan di pondok ini adalah aspek 

amaliyah, fiqhi, dan juga pembelajaran-pembelajaran atau kurikulum yang berlaku. 

Adapun mazhab-mazhab selain Syafi‟I hanya dipelajari melalui kurikulum di 

sekolah maupun pengajian-pengajian kitab kuning di luar jam sekolah. 

Perbedaan latar belakang dari setiap santri membuat realitas penerapan mazhab 

syafi‟I di pondok pesantren tahfizhul Qur‟an Al-Imam Ashim mempunyai sedikit 

hambatan. Berbagai kalangan keluarga yang mendaftarkan anak-anak nya ke 

 

 
65 Martua Pahalaning “Wandalibrata, Simulakra Sebagai Pembentuk Realitas Palsu”, 

Jurnal Cakrawarti (1), No. 02, (Agst 2018- Jan 2019): h. 2. 
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pondok ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang bisa langsung 

beradaptasi dengan amaliyah-amaliyah mazhab syafi‟I yang mana berbeda dengan 

mazhab yang dia ikuti sebelumnya, ada yang memerlukan proses yang cepat, ada 

yang memerlukan proses yang lama, bahkan ada yang menolak untuk mengikuti 

segala amaliyah mazhab syafi‟I dengan berbagai alasan tertentu. 

a. Aspek amaliyah 

Aspek pertama yang menjadi realitas mazhab Syafi‟I di Pondok Pesantren 

Tahfizhul Qur‟an Al-Imam Ashim adalah aspek amaliyah. Amaliyah adalah 

tingkah laku sehari-hari yang berhubungan dengan aspek agama
66

. Dalam 

pembahasan ini amaliyah yang berlaku di Pondok Pesantren Tahfizhul Qur‟an Al- 

Imam Ashim Makassar adalah amaliyah Nahdliyah yaitu amaliyah Nahdlatul 

Ulama (NU). Amaliyah Nahdliyah merupakan upaya perbuatan baik itu hati, 

ucapan, dan tingkah laku untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Melalui 

ajaran-ajaran Ahlussunnah Wal Jama‟ah (ASWAJA) versi Nahdlatul Ulama. 

Amaliyah ini lebih mengedepankan kemajemukan kelompok-kelompok yang ada 

sehingga tidak merasa bahwa pandangan orang lain salah dan tidak pula 

menganggap pandangannya yang paling benar
67

. 

Dalam keseharian di Pondok Pesantren Tahfizhul Qur‟an Al-Imam Ashim 

Makassar, ada beberapa amaliyah-amaliyah Ahlussunnah Wal Jama‟ah yang 

dilestarikan di Pesantren ini, diantaranya Yasin-Tahlil di setiap malam Jum‟at, 

dzikir ba‟da sholat, do‟a qunut setiap sholat subuh, pembacaan sholawat 

albarazanji, dan lainnya. 

 

 

 

 

 

 
66 Abdullah Mujib Tolhah, Kamus Istilah Fiqh, h. 18. 

67 Ahmad Ikhwanul Muttaqin, dan Syaiful Anwar, “Dinamika Islam Moderat” dalam 

Tarbiyatuna 12.1 (2019): h. 23. 
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b. Aspek kurikulum dan kajian kitab 

Aspek kedua adalah aspek kurikulum dan kajian kitab. Kurikulum yang 

digunakan juga berlandaskan kurikulum Ahlussunnah Wal Jama‟ah yang berlaku 

di kementrian agama dikarenakan madrasah Tsanawiyah dan madrasah Aliyah yang 

ada di pesantren ini dinaungi oleh Kementrian Agama Republik Indonesia. 

Kajian-kajian kitab yang berlaku di pesantren ini juga merupakan kitab- 

kitab Syafi‟iyah dan berlandaskan Ahlussunnah Wal Jama‟ah. Kitab-kitab yang 

dipelajari baik di sekolah maupun di luar sekolah adalah ….. 

Berdasarkan aspek-aspek yang dibahas di atas dapat disimpulkan bahwa 

Pondok Pesantren Tahfizhul Qur‟an Al-Imam Ashim Makassar berpegang teguh 

pada satu mazhab yaitu mazhab Syafi‟I dan menjalankan amalan dari Ahlussunnah 

Wal Jama‟ah. 

C. Dampak Realisasi Mazhab Syafi’I di Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an Al- 

Imam Ashim Makassar 

Setelah menjabarkan mengenai realitas yang terjadi, peneliti ingin beranjak 

untuk menjabarkan dampak-dampak dari realitas yang terjadi. Sebelum membahas 

mengenai dampak-dampak yang dimaksud, terlebih dahulu peneliti ingin 

menjelaskan pengertian dari kata “dampak”. 

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. 

Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai 

dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga 

bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. 

Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak 

yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil. 

Otto Soemarwoto (1983): Dampak adalah pengaruh suatu kegiatan. Hiro 

Tugiman: Dampak adalah sesuatu yang bersifat objektif. Dampak merupakan 
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sebuah konsep pengawasan internal sangat penting, yang dengan mudah dapat 

diubah menjadi sesuatu yang dipahami dan ditanggapi secara serius oleh 

manajemen.
68

 

Pondok Pesantren Tahfizhul Qur‟an Al-Imam Ashim Makassar menerima 

ratusan pendaftar santri baru di setiap tahunnya. Berbagai latar belakang tentu 

menjadi pembeda antar satu individu dengan individu lainnya. Tentu saja perbedaan 

mazhab menjadi salah satunya. Penganut mazhab Syafi‟I tentu saja menjadi yang 

terbanyak, namun tidak bisa dipungkiri keberadaan penganut mazhab lainnya pun 

tetap dapat kita dapati. Program unggulan dalam menghafalkan Al-Qur‟an menjadi 

alasan utama hadirnya berbagai individu dengan latar belakang mazhab yang 

berbeda-beda. 

Keutamaan menghafalkan Al-Qur‟an merupakan sesuatu yang sangat mulia. 

Kemuliaan menghafalkan Al-Qur‟an tentu saja menjadi hal yang mutlak dari sudut 

pandang apapun, termasuk sudut pandang semua mazhab. Hal tersebut menjadi 

alasan semua kalangan untuk mendaftarkan atau memondokkan anak-anak mereka 

ke pesantren ini meski mereka memiliki latar belakang mazhab yang berbeda. 

Prestasi-prestasi yang dihasilkan para santri maupun alumni pesantren ini juga 

menjadi salah satu daya tarik masyarakat untuk mendaftarkan anak-anaknya. 

Berbagai prestasi di kancah nasional maupun internasional telah diraih oleh para 

santi, Pembina, maupun alumni Pondok Pesantren Tahfizhul Qur‟an Al-Imam 

Ashim Makassar. Hal tersebut tentu saja menjadi daya Tarik para masyarakat untuk 

mendaftarkan para buah hatinya tentu dengan harapan agar anak-anak mereka bisa 

menjadi penerus bagi para santri, alumni, maupun pembina Pondok Pesantren Al- 

 

 

 
68Andreas G. Ch. Tampi, Dampak Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Kesehatan Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Tingkulu, Jurnal Acta Diurna Volume V. No.1. 

Tahun 2016 . h. 3. 
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Imam Ashim Makassar yang telah menjadi juara di berbagai kancah kompetisi Al- 

Qur‟an. 

Faktor lain yang menjadi alasan para orang tua mendaftarkan anak mereka 

di pesantren ini adalah agar supaya para generasi muda terjaga dengan kenakalan 

remaja di dunia luar. Kekhawatiran orang tua akan masa depan anak-anaknya tentu 

akan berkurang dengan keberadaan anak-anak mereka di dalam pesantren. 

Lingkungan yang baik dengan pendidikan akhlakul karimah akan menjadikan 

orang tua tidak lagi khawatir akan masa depan anak-anaknya. 

Dampak Realisasi mazhab syafi‟I dalam lingkungan pesantren dapat 

menciptakan dua kelompok. Kelompok pertama ialah kelompok fanatik (ta‟as}ub), 

dan kelompok yang kedua adalah kelompok moderat. Keduanya terdiri dari 

berbagai latar belakang jabatan dalam masyarakat pesantren, baik itu Pimpinan, 

para guru, Pembina asrama, santri senior, santri junior, dan para pegawai yang 

bekerja dalam struktural pesantren. 

1. Fanatik Mazhab (Ta’as}ub) 

Kelompok yang pertama adalah kelompok fanatik mazhab (Ta‟as}ub). 

Fanatik mazhab dalam bahasa Arab disebut sebagai al-Ta as  b al-Maz}habi. Kata 

al- ta as  b diambil dari kata al- as}  abiyyah yang bermaksud seorang lelaki 

menyeru lelaki yang lain untuk menyokong kumpulannya dan bersamanya untuk 

menentang musuh dengan kumpulannya melakukan kezaliman atau kumpulannya 

yang dizalimi
69

. Makna lain dari ta as}ub adalah mempertahankan, menjaga dan 

membantu yang mana melibatkan pikiran, perasaan, kata-kata dan tindakan.
70

 

 

 

 

 
69 Muhammad bin Makram Ibn Manzur al-Ifriqi al-Misri: Lisan al-Arab (Beirut: Dar Sadir, 

t.t.), h. 606. 

70 Doktor Khalid Kabir ʻAllal, al-Ta`assub al-Madhhabi fi al-Tarikh al-Islami (Dar al- 

Muhtasab: al-Jazair, 1429H/2008M), h. 6. 
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Fanatisme mazhab merupakan dua akar kata fanatis dan mazhab. Fanatis 

diartikan dengan ortodok atau kolot atau terlampau kuat memegang keyakinan lama 

sehingga sulit menerima unsur-unsur ajaran atau pandangan baru. Sedangkan 

mazhab menurut bahasa adalah jalan atau tempat yang dilalui, sedangkan menurut 

istilah fiqh adalah pendirian yang diturut. Dengan demikian, fanatisme mazhab 

adalah kondisi sekelompok orang atau lembaga yang terlampau kuat memegang 

pendirian yang diturutinya sehingga sulit menerima unsur-unsur ajaran atau 

pandangan baru. Setelah pertengahan abad keempat, fiqh masuk pada periode 

kelima. Dalam masa ini dunia Islam terpecah-pecah menjadi beberapa bagian yang 

dikuasai oleh seorang amir (penguasa). Kondisi demikian membuat umat Islam 

menjadi lemah dan mundur perputaran roda perpolitikan umat Islam ketika itu 

mengacaukan dunia Islam gerakan ilmu pengetahuan kian lama kian merosot. 

Dengan demikian, jiwa umat Islam ketika itu berpikir semakin lama semakin lemah 

dan lesu. Ulama yang setingkatan dengan Ibn Jarier al-Thabari tidak ditemukan lagi 

pada masa ini. Ulama yang berusaha mencapai derajat ijtihad semakin lama 

semakin lemah dan mundur.
71

 

Kelompok fanatisme senantiasa menganggap keyakinan yang mereka anut 

adalah keyakinan yang paling benar. Bermazhab dalam beragama adalah sebuah 

keniscayaan. Akan tetapi, dalam mengaplikasikannya tetap harus mengedepankan 

sikap t}awas}s}ut dan tasamuh dan menghindari sikap ta‟as}ub (fanatisme) 

berlebihan yang akan membawa umat menuju perpecahan. Abu Zahrah
18

 

mengungkapkan bahwa dilihat dari sejarah kemunculannya, perbedaan mazhab 

kaum muslimin dapat dikelompokkan dalam dua kategori: perbedaan mazhab yang 

tidak  membawa  kaum  muslimin  dalam  perpecahan  dan  perbedaan  yang 

 

 
71 Muhammad Arsad Nasution, Fanatisme Mazhab Di Lingkungan Pesantren; Studi Kasus 

Di Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, 2022, 

h. 10. 
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menyebabkan kaum muslimin terpecah belah, saling memusuhi, bahkan saling 

membunuh. Hal itu terjadi disebabkan tidak adanya sikap moderat dalam 

bermazhab.
72

 

Di pesantren ini, para penganut fanatisme mazhab tidak se-intoleran apa 

yang dijelaskan defenisi di atas. Mereka tidak sampai memprovokasi maupun hal- 

hal yang tidak perlu lainnya. Mereka hanya sampai pada tahap untuk tidak sepakat 

akan kebenaran mazhab yang lainnya. Jumlah mereka pun tidak banyak. 

Berdasarkan hasil kuisioner yang disebar di beberapa subjek, prentesasi jumlah 

mereka hanya mencapai sekian persen dari jumlah masyarakat pesantren. 

Selebihnya para masyarakat pesantren terdiri dari kelompok yang kedua yakni 

kelompok moderat. 

2. Moderat 

Kelompok yang kedua adalah kelompok moderat. Kelompok moderat juga 

dapat diartikan sebagai kelompok yang dapat menerima mazhab lain. 

Moderat dalam pemikiran Islam adalah mengedepankan sikap toleran dalam 

perbedaan. Keterbukaan menerima keberagamaan (inklusivisme). Baik beragam 

dalam mazhab maupun beragam dalam beragama. Perbedaan tidak menghalangi 

untuk menjalin kerja sama, dengan asas kemanusiaan. Meyakini agama Islam yang 

paling benar, tidak berarti harus melecehkan agama orang lain. Sehingga akan 

terjadilah persaudaraan dan persatuan antar agama,sebagaimana yang pernah terjadi 

di Madinah di bawah komando Rasulullah.
73

 

Begitupun dengan mazhab, meyakini bahwa mazhab yang kita anut adalah 

yang paling benar, tidak serta merta membuat kita harus membenci dan 

 

 
72Ibnu Hajar Ansori, Tradisi Kemazhaban NU dan Pendidikan Pesantren, 2019, h.3. 

73 Muh. Munandar, Moderasi Bermazhab dalam Pandangan Lembaga Dakwah Mahasiswa 

UIN Alauddin Makassar, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, 2021, h. 6. 
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menganggap mazhab lain tidak benar. Masing-masing keyakinan mazhab memiliki 

dalil nya sendiri-sendiri. Sudah sepatutnya kita sebagai umat islam untuk menjaga 

kebersamaan dan persaudaraan. Seperti sabda Rasulullah S.A.W. yang berbunyi 

“setiap muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, apabila satu merasakan 

sakit, maka yang lain bisa merasakan sakitnya”. 

Bermoderat dalam bermazhab memerlukan kesadaran yang tinggi mengenai 

persaudaraan. Menerima perbedaan merupakan hal yang sulit untuk diterapkan. 

Apalagi kita berada pada sisi mayoritas. Sikap arogan karena memiliki kesamaan 

dengan kelompok orang dengan jumlah yang banyak membuat naluri bagi 

seseorang untuk menindas mereka yang memiliki jumlah yang sedikit. Hanya 

kesadaran yang tinggilah yang mampu membuat kita mengedepankan 

persaudaraan, menerima mereka yang berbeda, dan saling mengasihi satu sama lain. 

Pernyataan di atas semakna dengan firman Allah swt., dalam QS al-H{ujura>t/49: 

13. 

                               

                     

 

Terjemahnya: 

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki- 
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa 
diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Mengenal”.

74
 

Dalam ayat lain Allah swt. mempertegas mengenai pentingnya menghargai 

perbedaan sebagaimana dalam QS al-Nah}l/16: 93. 
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Terjemahnya: 

“Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat 
(saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi 
petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Sesungguhnya kamu 
akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan”.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan Pondok Pesantren 

Tahfizhul Qur‟an Al-Imam Ashim Makassar, Al-Hafizh KH. Syam Amir Yunus, 

beliau mengatakan bahwa di pesantren ini sikap toleran sangat dikedepankan. Sikap 

toleran tersebut diajarkan melalui beberapa aspek dalam pesantren ini. Di dalam 

kelas, di dalam kegiatan kesantrian di luar kelas, bahkan dalam kehidupan sehari- 

hari. Hal tersebut membuat mayoritas masyarakat pesantren ini lebih moderat 

dalam bermazhab. Hal ini juga dikuatkan melalui hasil survey yang peneliti lakukan 

terhadap beberapa sampel penelitian. Mayoritas dari santri, Pembina, dan para 

karyawan memiliki sikap moderat atau toleransi tinggi terhadap mereka yang 

memiliki mazhab yang berbeda. 
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 BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas yang berjudul 

“Penerapan Mazhab Syafi‟I Di Lingkungan Pondok Pesantren Tahfizhul Qur‟an 

Al-Imam Ashim Makassar”. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. PPTQ Al-Imam Ashim Makassar memiliki sejumlah ciri khas yang membuat 

kita dengan mudah menyimpulkan bahwa pesantren ini menganut mazhab 

Syafi‟i. Namun hal tersebut tidak serta merta membuat kita dengan mudah 

menyimpulkan bahwa seluruh masyarakat pesantren menganut mazhab Syafi‟i. 

Hal ini dapat disimpulkan melalui beberapa aspek yang dijalankan oleh pihak 

pesantren terpaku dengan mazhab syafi‟I seperti aspek amaliyah maupun aspek 

kurikulum yang digunakan. 

2. Mayoritas Pembina, guru, pegawai, dan santri di PPTQ Al-Imam Ashim 

Makassar menganut mazhab syafi‟i. Mayoritas juga memiliki paham moderat 

dalam bermazhab. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa wawancara 

dengan elemen-elemen tertentu dari semua kalangan di dalam pesantren ini. 

Namun, beberapa masih menganut sikap ta‟asub dalam bermazhab. Tapi 

mereka hanya berjumlah sedikit dan tidak mempengaruhi toleransi masing- 

masing individu di dalam lingkungan pesantren. 

B. Implikasi 

1. Dewan Pembina PPTQ Al-Imam Ashim agar kiranya mensosialisasikan 

pentingnya untuk saling menghargai perbedaan pendapat orang lain 

dikarenakan masih ada beberapa elemen di dalam pesantren yang memiliki 

paham Ta‟asub dalam bermazhab. Para Pembina juga harus memberikan 

pemahaman kepada para santri tentang ajaran-ajaran mazhab selain mazhab 
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syafi‟I agar supaya para santri lebih mudah memahami bahwa semua mazhab 

memiliki dalil atau pegangan atas ajarannya masing-masing. 

2. Pihak pesantren harus lebih menunjukkan sikap toleran di dalam pesantren 

kepada masyarakat luar pesantren agar supaya tujuan utama dari pesantren ini 

dapat terealisasikan yakni menciptakan para generasi Qur‟ani dari semua 

kalangan. 
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DATA INFORMAN 

 

1. Nama : KH. Syam Amir Yunus, S.Sos. 

Alamat : Makassar 

Jabatan : Pimpinan PPTQ Al-Imam Ashim Makassar 
 

 

2. Nama : Ust. Amiriel Mueminin 

Alamat : Makassar 

Jabatan : Kepala Madrasah Aliyah PPTQ Al-Imam Ashim Makassar 
 

 

3. Nama : Ust. Akbar Rahman 

Alamat : Makassar 

Jabatan : Kepala Madrasah Tsanawiyah PPTQ Al-Imam Ashim Makassar 
 

 

4. Nama : Ust. Jamalullail 

Alamat : Gowa 

Jabatan : Kepala Auditor PPTQ Al-Imam Ashim Makassar 
 

 

5. Nama : Farid Anhar 

Alamat : Sorowako 

Jabatan : Ketua Ikatan Pelajar PPTQ Al-Imam Ashim Makassar 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

 
1. Seberapa banyak aspek yang diterapkan dengan referensi mazhab syafi‟I di 

pesantren ini? 

2. Seberapa banyak penganut mazhab selain mazhab syafi‟I di lingkup pesantren 

ini? 

3. Apakah masyarakat pesantren ini mau berbaur dengan penganut mazhab selain 

mazhab Syafi‟i? 

4. Berapa presentase penganut mazhab selain mazhab syafi‟I di pesantren ini? 

 

5. Apakah pihak pesantren menjalankan amaliyah lain selain mazhab Syafi‟i? 

 

6. Seberapa antusias masyarakat terhadap pesantren ini? 

7. Apakah ada dari penganut mazhab lain yang mempertanyakan fanatisme 

mazhab pesantren ini? 

8. Seperti apa tanggapan penganut mazhab selain mazhab syafi‟I terhadap 

amaliyah yang diterapkan di pesantren ini? 
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LAMPIRAN 
 

 

Gambar 1 : Masjid Syakila Al-Safwa PPTQ Al-Imam Ashim Makassar 
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Gambar 3 : Wawancara dengan Ustadz Amiril Mueminin selaku kepala 

Madrasah Aliyah PPTQ Al-Imam Ashim Makassar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 : Wawancara dengan KH. Syam Amir Yunus selaku pimpinan 

PPTQ Al-Imam Ashim Makassar 
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Gambar 5 : Kegiatan Yasinan setiap malam jum’at 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 : Kegiatan Pengajian Kitab Fathul Qarib setiap rabu ba’da 

maghrib 
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Gambar 6 : Kegiatan persiapan sholat berjamaah 
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