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ABSTRAK 
 

 

Nama : Salahuddin Al Ayyubi 

NIM : 80100216018 

Judul : Peran Kiai dan Ustadz dalam Pemikiran Fiqh Santri di Pondok 

            Pesantren An-Nahdlah Makassar 

  

Masalah pokok yang dibahas adalah 1) bagaimana metode yang digunakan dalam 

membangun pemikiran fiqh santri, 2) bagaimana faktor pendukung dan 

penghambat peran kiai dan ustadz dalam pemikiran fiqh santri, dan 3) bagaimana 

peran  kiai dan ustadz dalam pemikiran fiqh santri. 

 Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan tersebut, penulis 

menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatan fenomenologi berupa 

membiarkan realitas mengungkapkan dirinya sendiri secara alami. Teknik 

pengolahan dan analisis data menggunakan analisis interaktif Miles dan 

Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data. 

Hasil penelitian sebagai berikut: Pertama, metode yang digunakan dalam 

membangun pemikiran fiqh santri yaitu mixed methods ialah metode tradisional 

yang diantaranya ialah bandongan, sorogan, halaqah dan hafalan dan ada pula 

yang pembaharuan yaitu bahtsu Al-Masāil, muqoronah, dan demonstrasi atau 

praktek. Kedua, faktor pendukung peran kiai dan ustadz dalam pemikiran fiqh 

santri yaitu kiai dan guru yang cukup berkualitas, dukungan orang tua, 

ketersediaan kitab dan metode yang digunakan serta lomba-lomba yang diadakan. 

Sedangkan, faktor penghambat yaitu kemampuan bahasa Arab santri yang masih 

perlu dibenahi, menemukan perbedaan individu santri, kurikulum madrasah dan 

fasilitas yang kurang mendukung. Ketiga, peran kiai dan ustadz dalam pemikiran 

fiqh santri dapat diketahui pemikiran fiqh santri berpusat pada pimikiran fiqh NU 

yang mempertahankan dan mengembangkan ajaran Ahl al-Sunnah wa ’l-Jamā’ah 

yang pada tahap berpikir yaitu a) pembentukan pengertian, b) pembentukan 

pendapat, namun pada d) pembentukan keputusan tidak dapat dicapai oleh 

pemikiran fiqh santri dikarenakan pola pemikiran masih bersifat qauly (tekstual). 

 Implikasi penelitian yang diharapkan kedepan dapat terfokus pada: 

pertama, penggunaan metode dalam memberikan pemahaman berupa metode 

sorogan dan bandongan, serta kitab kuning yang diberikan perlu ditingkatkan 

pula. Kedua, meningkatkan bimbingan bahasa Arab dan ketiga, mengaplikasikan 

kandungan kitab kuning yang diperlukan pendekatan konstekstual sehingga bisa 

berdialog dengan realitas sekarang.  

 

Kata Kunci: Kiai dan Ustadz, Pemikiran Fiqh 
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BAB I 

PEMBAHASAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia 

yang paling tua. Lembaga ini khusus mengkaji dan mengembangkan. Dalam 

perkembangannya, pondok pesantren tidak hanya fokus pada kajian, melainkan 

mengembangkan kajian ilmu-ilmu yang bersifat umum atau dikembangkan pada 

sekolah umum.1  

Pesantren adalah pusat keteladanan dari seorang kiai kepada santrinya yang 

saling berinteraksi 24 jam. Keunggulan lainnya pada perasaan kebersamaan, yang 

meliputi sikap tolong menolong, kesetiakawanan dan persaudaraan sesama santri. 

Dari sisi pembinaan karakter individual, pesantren mengajarkan sikap hemat dan 

hidup sederhana yang jauh dari sifat konsumtif masyarakat perkotaan. Pesantren 

sebagai institusi pendidikan milik masyarakat, sangat potensial untuk dikembangkan 

menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia (SDM) menuju terwujudnya 

kecerdasan dan kesejahteraan bangsa.  

Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa sejak zaman penjajahan 

sampai sekarang, pesantren bukan merupakan institusi pendidikan yang populer 

                                                             

1Mukhtaruddin, Standarisasi Penguasaan Kitab Kuning (Studi di Pondok Pesantren Al-Anwar 

Sarang, PPI API Magelang, dan PPI Al-Fadllu Kaliwungu), Jurnal Analisa Volume XVIII, No 02, 

Juli-Desember 2011, h. 165  
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dibandingkan dengan sekolah formal. Pesantren juga memiliki pola yang berbeda 

dalam mendidik dengan orang-orang kota. Semangat kolektivitas di pesantren sangat 

besar, sementara tidaklah demikian yang terjadi dengan orang-orang kota atau di 

sekolah formal. Bagaimana santri mandi, tidur dan makan, sangat berbeda dengan 

kalangan orang-orang kota dididik. Tujuan pendidikan di pesantren tidaklah semata-

mata untuk memperkaya pikiran para santri dengan penjelasan-penjelasan akan tetapi 

pendidikan dilakukan adalah rangka meningkatkan moral, melatih dan mempertinggi 

semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan sikap dan 

tingkah laku yang jujur dan bermoral, dan menyiapkan para murid untuk hidup 

sederhana dan bersih hati.2 

 Jadi, bisa dikatakan bahwa peran pesantren bukan hanya sebagai institussi 

atau lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan tentang ilmu-ilmu agama saja, 

akan tetapi juga mengajarkan ilmu selain ilmu agama, misalnya mengajarkan juga 

kajian-kajian ilmu yang bersifat umum yang biasa diajarkan oleh sekolah umum atau 

negeri lainnya. Selain mengajarkan kajian-kajian ilmu agama maupun kajian ilmu 

umum, pesantren juga mengajarkan kepada santri-santrinya pendidikan karakter 

seperti pendidikan akhlak yang bisa diimplementasikan dalam kehidupannya sehari-

hari, tujuannya semata-mata adalah bisa menjadi pribadi yang menjunjung nilai-nilai 

spritual dan keagamaan. Agar supaya nantinya bisa mencontohi keteladanan 

                                                             
2H M Kholili, Pondok Pesantren dan Pengembangan Potensi Dakwah, Jurnal Dakwah Vol 

XIII No 2 Tahun 2012, h. 179 
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Rasulullah saw sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah swt., yang 

disebutkan dalam QS al-Aḥzāb/ 33:21 : 

 َ ِ اسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰه خِرَ  لَقدَْ كَانَ لكَُمْ فيِْ رَسُوْلِ اللّٰه وَالْيوَْمَ الْْٰ

َ كَثيِْرًا ۗ  وَذكََرَ اللّٰه  

Terjemahnya: 

Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 

(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 

kiamat dan yang banyak mengingat Allah.3 

 

Pesantren dan kiai dan ustadz tidak dapat dipisahkan begitu saja. Ikatan antara 

pesantren dan kiai dan ustadz sangatlah begitu erat, kiai dan ustadz lahir dari 

pendidikan di pesantren. Kiai dan ustadz merupakan orang yang memiliki 

pengetahuan lebih dalam ilmu keagamaan yang menjadikannya pemimpin yang 

mengarahkan masyarakat untuk dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat 

dengan melalui ketentuan Allah Swt. 

Pesantren dengan kiainya telah dikenal sebagai pialang budaya (cultural 

broker) sehingga selalu mampu bertahan meski di tengah derasnya arus modernitas, 

sehingga Gus Dur menyebutkan pesantren sebagai subkultur. Menurut KH. 

Abdurrahman Wahid, ada tiga elemen dasar yang membentuk pondok pesantren 

sebagai subkultur (1) pola kepemimpinan pondok pesantren yang mandiri, tidak 

terkooptasi oleh negara, (2) kitab-kitab rujukan umum yang selalu digunakan dari 

                                                             
3Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah, (Jakarta: al-Huda, 2002),  h. 421 
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berbagai abad dan (3) sistem nilai (value system) yang digunakan dari masyarakat 

luas.4  

Kemampuan pesantren membangun peradaban tidak bisa dilepaskan dari kiai 

dengan segala pemikiran dan karyanya sebagai tulang punggung pesantren. 

Peradaban agung merupakan barakah kiai yang tanpa lelah membangun pesantren, 

mengembangkan masyarakat, dan merawat tradisi intelektual-keilmuan yang 

mutawatir dari generasi ke generasi melalui transmisi kitab kuning. Melalui khazanah 

khas (genuine) dunia pesantren yang disebut kitab kuning, para kiai mampu 

menggerakkan bahkan menentukan laju perubahan zaman. Para kiai dengan kreatif 

menyelami dan mendalami gerak kehidupan yang dipahatkan dalam karya-karya tulis 

yang mengagumkan. Warisan kitab-kitab kuning selalu dikreasi untuk terus melaju 

dengan tantangan zaman. Kreasi tersebut berbentuk aneka ragam, mulai dari kitab 

syarah, khulasah, mukhtasar, hingga menulis kitab baru dalam beragam bahasa. Fiqh 

mendapatkan porsi terbesar di pesantren. Menurut Nurcholis Madjid, besarnya porsi 

fiqh karena keahlian dalam bidang ilmu itu berkaitan dengan kekuasaan, maka 

pengetahuan tentang hukum-hukum agama Islam merupakan tangga naik yang paling 

langsung menuju status sosial politik yang lebih tinggi.5 

Adapun alasan ilmu fiqhi mendapatkan posisi terbesar di pesantren karena  

ilmu fiqhi menjelaskan tentang berbagai macam cakupan hukum Islam yang dimana 

ilmu fiqhi adalah merupakan formula hasil kajian fuqaha dan kebenarannya bersifat 
                                                             

4Andik Wahyun Muqoyyidin, Kitab Kuning dan Tradisi Riset Pesantren di Nusantara, Jurnal 

Kebudayaan Islam Vol 12 No 12 Juli – Desember 2014 ISSN 1693 - 6736, h. 125 

5Andik Wahyun Muqoyyidin, Kitab Kuning dan Tradisi Riset Pesantren di Nusantara, h. 123 
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relatif atau nisbi, ini yang merupakan perbedaan antara syariah dengan fiqhi, dimana 

syariah ini murni langsung diturunkan oleh Allah swt dan kebenarannya bersifat 

absolut. Ilmu fiqhi ini bisa mengalami yang namanya perubahan seiring dengan 

tuntutan ruang dan waktu.  

Pemikiran fiqh selalu mengacu pada pola mazhab-mazhab yang dimana 4 

mazhab yang cukup popular mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap 

perkembangan zaman hingga saat ini. Pergulatan pemikiran menjadi sebuah ciri khas 

dalam berijtihad, begitu pula dengan pergulatan pemikiran fiqh dalam Nahdlatul 

Ulama.  

Pemikiran dalam NU dengan ragam ekspresi pemikiran di atas tidak terlepas 

dari sikap ulama NU dalam memaknai adagium al-muhâfadhat ‘alā al-qadīm al-

shālih wa alakhdzu bi al-jadīd al-ashlah sebagai ruang dinamis NU. Adagium ini 

memposisikan NU pada dua kutub yang saling tarik-menarik. Satu sisi NU sebagai 

jam’iyyah dīniyyah meneguhkan pola bermadzhab dengan memegangi warisan klasik 

(al-turāts alqadīm), yakni kitab-kitab fiqh madzhab. Pada sisi yang lain, NU tidak 

bisa menghindar dari perubahan dan kemajuan hasil modernisasi, yakni karya-karya 

intelektual modern (Barat) sebagai al-turāts al-gharbī. Dengan kata lain, meminjam 

istilah Al-Jabiri, pemikiran Islam (NU) berada pada sikap tarik-menarik antara 

warisan lama/klasik (al-turāts) dan modernitas (al-hadātsah).6 

                                                             
6Ahmad Arifi, Dinamika Pemikiran Fiqh dalam NU: Analisis atas Nalar Fiqh Pola Mazhab, 

Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman, Vol XIII No 1, Juni 2009, h. 191 
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Sikap pemikiran Islam yang lebih mengarah pada modernitas akan 

memberikan dampak apabila modernitas yang dianut berlebihan, hal ini akan 

menafikan nilai-nilai warisan klasik (al-turāts). Namun diperlukan pemikiran yang 

tidak fanatik baik pada modernitas maupun warisan klasik, sebagaimana diketahui 

bahwa hukum Islam (fiqh) mempunyai sifat dinamis yaitu mengalami perubahan dari 

zaman ke zaman. 

Kiai dan ustadz memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial atau 

pembangunan. Ada tiga peran penting yang dapat dijalankan oleh tokoh agama yaitu 

pertama peran edukasi yang mencakup seluruh dimensi kemanusiaan dan 

membangun karakter bangsa. Kedua, peran memberi pencerahan kepada masyarakat 

di saat situasi-situasi yang tidak menentu, dan ketiga, peran membangun sistem, satu 

tradisi, budaya yang mencerminkan kemuliaan.7 

Namun, dewasa ini para pengamat dan para praktisi pendidikan dikejutkan 

dengan fenomena yang terjadi pada pondok pesantren yaitu (1) banyaknya lembaga 

pesantren yang tergusur sejak dilancarkannya perubahan atau modernisasi pendidikan 

Islam di berbagai kawasan dunia muslim dan sebagian lembaga pesantren pesantren 

tidak mampu bertahan, (2) banyaknya pesantren mengalami transformasi sehingga 

sebagian telah memasuki lembaga pendidikan umum, (3) banyaknya pesantren 

mengalami penurunan animo masyarakat sehingga mengakibatkan jumlah santri 

                                                             

7Siti Rochmatul Fauziyah, Peran Tokoh Agama dalam Masyarakat Modern Menurut Anthony 

Giddens, Skripsi, Jurusan Filsafat Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2014, h. 8 
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menurun setelah menyesuaikan diri dengan mengadopsi sedikit banyak isi dan 

metodologi pendidikan umum, (4) sebagian pesantren enggan dengan perubahan (dan 

lebih memilih menjaga budaya lama) dengan menolak masuknya kebijakan 

pemerintah melalui Kementerian Agama RI dan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan karena khawatir akan kehilangan karakter budaya organisasi 

lembaganya yang sudah mapan dan dipercaya masyarakat.8 

Pondok pesantren An-Nahdlah Makassar merupakan salah satu pesantren di 

Sulawesi Selatan yang eksis mempertahankan sekaligus mengembangkan tradisi 

pesantren dan NU (Nahdlatul Ulama). Kehadirannya di kota Makassar menjadikan 

pesantren An-Nahdlah memiliki nilai strategis tersendiri. Pesantren An-Nahdlah, 

seperti halnya pesantren-pesantren pada umumnya, juga mengembangkan misi 

mempertahankan sekaligus melestarikan nilai-nilai keilmuan bidang keagamaan 

melalui tradisi pengajian dan pengkajian kitab kuning.9 

Pesantren An-Nahdlah Makassar menerapkan sistem pembelajaran kitab 

kuning sebagai ciri khas pokok sebuah institusi Islam bernama pesantren. Tanpa 

pengajian kitab kuning, sebuah lembaga pendidikan Islam, justru lebih tepat 

digolongkan madrasah. Pesantren An-Nahdlah Makassar, justru lahir dari rahim kitab 

kuning. Berawal dari majelis ta’lim yang mengkaji kitab kuning standar. Kemudian 

dikembangkan dengan sistem modern berupa madrasah, namun kekhasan pengajian 

                                                             
8Andik Wahyun Muqoyyidin, Kitab Kuning dan Tradisi Riset Pesantren di Nusantara, Jurnal 

Kebudayaan Islam Vol 12 No 12 Juli – Desember 2014 ISSN 1693 - 6736, h. 128 

9Firdaus Muhammad, AGH Muh Harisah AS: Mewariskan Pesantren, Menjaga Jejak 

Leluhur, (Makassar: Nala Cipta Litera, 2018),  h. 69 
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kitab kuning justru menjadi “kekuatan dan khas” Pesantren An-Nahdlah Makassar. 

Selain membina pengajian kitab kuning, juga mengembangkan sistem madrasah 

untuk tingkat madrasah tsanawiyah (SLTP) dan madrasah aliyah (SMU). Memalui 

sistem ini, pesantren An-Nahdlah Makassar membina siswa-siswa secara formal 

dengan menggabungkan kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional dan 

Kementerian Agama dan kurikulum lokal.10 

Adanya penerapan sistem modernisasi pada pesantren An-Nahdlah Makassar, 

tidak mengurangi atau menghilangkan sistem pembelajaran melalui kitab kuning 

dengan pengajian dan pengkajian yang tetap dijalankan pada santri-santri di 

pesantren. Karena cikal bakal pesantren An-Nahdlah Makassar adalah tradisi 

pengajian kitab kuning, dengan menggabungkan dua sistem yaitu sistem pengajian 

klasik dan modern.  

Melalui tradisi pengajian kitab kuning yang menjadi kekuatan dan khas 

pesantren An-Nahdlah, menjadi sebuah keunggulan tersendiri untuk pesantren. 

Dalam tradisi pengajian kitab kuning, peran seorang kiai dan ustadz sangat 

diperlukan dan sangat mendominasi sebagai pengajar dan pendidik dalam pemikiran 

fiqh santri. Kiai dan ustadz mempunyai pengetahuan yang luas terhadap al-Qur’an 

dan hadis, menguasai persoalan-persoalan yang telah disepakati oleh ulama, pandai 

dalam berbahasa Arab dan mempunyai akhlak yang baik. 

                                                             
10Firdaus Muhammad, AGH Muh Harisah AS: Mewariskan Pesantren, Menjaga Jejak 

Leluhur, h. 116 
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Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan 

menganalisis peran kiai dan ustadz dalam pemikiran fiqh santri di Pesantren An-

Nahdlah Makassar, maka diperlukan sebuah penelitian yang lebih mendalam 

sehingga dapat memberikan analisis yang lebih rinci tentang peran kiai dan ustadz di 

Pesantren An-Nahdlah Makassar. 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripdi Fokus 

Judul tesis ini adalah “Peran Kiai dan Ustadz dalam Pemikiran Fiqh Santri di 

Pondok Pesantren An Nahdlah Makassar”. Penelitian ini perlu membatasi fokus 

penelitian dan deskripsi fokus untuk menjaga agar penelitian tetap terarah, sehingga 

tidak terdapat keliru dalam memahaminya. Adapun fokus penelitian pada tesis ini 

adalah sebagai berikut: 

 Penelitian ini berjudul peran kiai dan ustadz dalam pemikiran fiqh santri di 

pondok pesantren An-Nahdlah Makassar. Fokus penelitian pertama dalam tulisan ini 

adalah metode yang digunakan dalam membangun pemikiran fiqh santri di pondok 

pesantren. Metode adalah cara atau langkah yang diberikan agar pemikiran fiqh yang 

disampaikan oleh kiai dan ustadz dapat tersampaikan dengan baik dan efektif kepada 

para santri yang sedang menekuni belajar agama di pondok pesantren. 

 Fokus penelitian kedua terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat 

yang dapat mempengaruhi peran kiai dan ustadz dalam pemikiran fiqh santri di 

pondok pesantren An-Nahdlah Makassar. Sebagaimana telah diketahui, pada saat 

metode yang digunakan dalam membangun pemikiran fiqh santri tidak hanya dapat 
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berjalan begitu saja, namun diperlukan sebuah pendukung baik dari kiai dan 

ustadznya yang merupakan sumber daya manusia yang dapat memberikan pemikiran 

fiqh tersebuh kemudian terdapat dukungan dari orang tua santri dan ketersedian kitab 

kuning dan lain sebagainya. Begitu pula dengan keberadaan faktor pendukung, 

terdapat keberadaan faktor penghambat yang dapat menjadi catatan utama bagi kiai 

dan ustadz dalam mengembangkan pondok pesantren. 

 Fokus penelitian yang ketiga atau yang terakhir adalah peran kiai dan ustadz 

dalam pemikiran fiqh santri di pondok pesantren An-Nahdlah Makassar. Pemikiran 

yang dimaksud adalah kemampuan akal dalam mengamati dan meneliti untuk 

membentuk gambaran atau pengetahuan suatu pemahaman. Adapun tahap dalam 

berpikir yaitu pembentukan pengertian, pembentukan pendapat dan pembentukan 

keputusan. Dalam pemikiran fiqh, pembentukan keputusan yang dimaksud ialah 

menetapkan sebuah hukum, dengan metode qauly dan metode manhajy. 

  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok 

adalah peran kiai dan ustadz dalam pemikiran fiqh santri di pondok pesantren An-

Nahdlah Makassar. Agar penelitian lebih fokus, maka sub-sub masalah yang menjadi 

obyek kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana metode yang digunakan dalam membangun pemikiran fiqh santri 

di pondok pesantren An Nahdah Makassar? 
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2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat peran kiai dan ustadz dalam 

pemikiran fiqh santri di pondok pesantren An Nahdah Makassar? 

3. Bagaimana peran kiai dan ustadz dalam pemikiran fiqh santri di pondok 

pesantren An Nahdah Makassar? 

 

D. Kajian Pustaka 

 Pada dasarnya penelitian tentang kiai dan ustadz di pesantren telah dilakukan 

oleh beberapa orang dengan metode dan objek kajian penelitian yang berbeda-beda, 

sesuai dengan minat dan ilmu masing-masing. Untuk mendukung penelaahan yang 

lebih mendetail, penulis berusaha melakukan kajian terhadap beberapa pustaka 

ataupun karya yang relevan dengan topik penulisan karya ilmiah ini, yakni: 

 Penelitian yang dilakukan oleh Anton Widyanto, mengemukakan jati diri fiqh 

dan persoalannya, isu maqāṣid al-Syari’ah dalam fiqh dan rekontruksi pendekatan 

multidisipliner dalam fiqh. Paradigma yang cenderung fiqh oriented seharusnya 

digantikan dengan pengembangan di bidang aspek metodologi, sehingga umat Islam 

akan terbuka dan semakin tercerdaskan wawasan kefiqhiannya.11 Dalam penelitian ini 

mendeskripsikan upaya untuk mengembangkan fiqh di era modern dan global. 

Dengan demikian, pengembangan fiqh di zaman modern tidak hanya taqlīd terhadap 

pendapat para fuqaha. 

Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Hadiyanto dengan judul “Peran 

Kyai Asyhari Marzuqi dalam Perkembangan Pendidikan Pesantren Nurul Ummah 

                                                             
11Anton Widyanto, Pengembangan Fiqh di Zaman Modern, Jurnal Ilmiah Islam Futura 

Volume X No 2, Februari 2011, h. 97 
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Kotagede 1986-2004M”, yang menyimpulkan bahwa peran yang dilakukan oleh kiai 

Asyhari Marzuqi memiliki tiga aspek yaitu dalam bidang pendidikan dengan adanya 

perubahan sistem pendidikan dari bandongan ke sistem pendidikan sorongan dan 

perubahan kurikulum dengan diadakan standarisasi penilaian atau kehadiran santri, 

peran kiaiAsyhari terhadap masyarakat dengan cara mempersatukan hubungan yang 

harmonis antara pondok pesantren dengan masyarakat, peran kiai Asyhari Marzuqi 

dalam bidang intelektual santri dengan menekankan pada hasil karya cipta langsung 

dari pemikiran para santri melalui proses pembelajaran di pondok pesantren Nurul 

Ummah.12 Hasil penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan 

pendekatan historis dan sosiologis  untuk mendeskripsikan peran kiai Asyhari 

Marzuqi dalam bidang pendidikan melalui para santri dan masyarakat sekitar untuk 

menciptkan hubungan yang harmonis dan sejalan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Khotimah,13 menyimpulkan bahwa 

para tokoh agama yang meninggal pada abad 21 antara lain Muhammad Ilyas, Abdul 

Malik, K.H.A Shodiq, Musallim Ridlo, K.H Noer Iskandar al-Barsany. Para tokoh 

agama tersebut memiliki peran dan fungsi dalam perkembangan budaya, dakwah 

keagamaan, transmisi keilmuan, pendidikan keagamaan, perubahan sosial dan 

pertumbuhan lembaga-lembaga keagamaan, dan pembentukan corak pemikiran 

                                                             

12Bambang Hadiyanto, Peran Kyai Asyhari Marzuqi dalam Perkembangan Pendidikan 

Pesantren Nurul Ummah Kotagede 1986-2004M, Tesis, Program Studi Interdisciplinary Islamic 

Studies Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, h. 152 

13Khusnul Khotimah, Peran Tokoh Agama dalam Pengembangan Sosial Agama di Banyumas 

(Studi Historis Sosiologis Tokoh Agama Abad 21), Laporan Penelitian Individual, Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Tahun 

2015, h. 32 
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keagamaan masyarakat sekitar. Bahkan para pemuka agama juga dipandang memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan karakter bangsa, perjuangan 

kemerdekaan, perkembangan politik lokal dan perkembangan wacana keagamaan di 

masyarakat Banyumas. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif 

dengan pendekatan studi historis sosiologis tokoh agama yang ada pada abad 21, 

menganalisis peran para tokoh agama dalam mengembangan agama Islam di 

Banyumas, dan menganalisis kontribusi yang telah dilakukan oleh tokoh agama 

dalam pengembangan sosial keagamaan. 

Usman menyimpulkan bahwa konflik sebagai hasil ijtihad merupakan sebuah 

keharusan yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu sikap yang harus diambil adalah 

bersikap terbuka dalam menyikapi setiap persoalan dan perbedaan pendapat di 

kalangan umat Islam bukan sebaliknya, bersikap fanatik. Dan menggunakan 

pendekatan reformatif dan toleran terhadap setiap perbedaan. Penelitian ini mengacu 

pada konflik-konflik yang terjadi dalam hukum Islam yang semestinya merupakan 

kewajaran dalam proses ijtihad dan tak dapat dihindari.  14 Analisis yang digunakan 

dengan mengemukakan lebih dahulu terminologi konflik dan implementasinya dan 

selanjutnya melalui analisis secara teoritits persoalan-persoalan yang terjadi, 

kemudian pemberian solusi sebagai upaya menyelesaikan konflik hukum Islam yang 

terjadi.  

                                                             

14Usman, Konflik Hukum Islam dan Solusinya, Jurnal al-daulah Vol 7 No 1, Juni 2018, h. 37 
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Ahmad Arifi, menyimpulkan bahwa dinamika pemikiran fiqh dalam 

Nahdlatul Ulama melahirkan beragam corak nalar fiqhnya. Nilai-nilai tradisional 

suatu komunitas yang memelihara al-turāts (warisan) akan tetap bertahan dan 

berkembang dinamis dalam suatu situasi yang selalu berubah, apabila mampu 1) 

merevitalisasi nilai-nilai tradisional atas warisan lama, 2) menyelaraskan nilai-nilai 

tradisi dan terbuka terhadap perubahan sebagai watak zaman dan masyarakat yang 

melingkupinya, 3) mendialog tradisi dan mengakomodir hasil peradaban masyarakat 

yang mangacu pada kaidah al-muhāfadhah ‘alā al-qadīm al-shalih dan al-akhdzubi 

al-jadid al-ashlah, tanpa harus menghilangkan watak substansi tradisi. Dalam hal 

sebagai catatan kritis penulis dari kajian ini adalah bahwa sikap status quo yang 

berlebihan dari penganut pola tradisional justru kontra produktif bagi perkembangan 

peradaban, sehingga nilai tradisi dari warisan lama semakin dijauhi atau ditinggalkan 

oleh generadi mendatang karena tidak memenuhi harapan masyarakat. Kemudian 

sikap pengingkatan terhadap tradisi yang berlebihan dari penganut pola tradisi dan 

masyarakat yang menolak tradisi dengan menafikan nilai-nilai tradisi menyebabkan 

pada sikap ketidakjujuran akademik yakni pengingkaran terhadap sebuah karya atau 

prestasi dari peradaban masyarakat, padahal tradisi tersebut merupakan sebuah 

realitas historis.15 

Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan dinamika pemikiran fiqh di 

kalangan Nahdlatul Ulama, yang berbeda-beda antar kelompok. Penulis pun 

                                                             
15Ahmad Arifi, Dinamika Pemikiran Fiqh dalam NU: Analisis atas Nalar Fiqh Pola Mazhab, 

Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman, Vol XIII No 1, Juni 2009,  h. 214. 
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menganalisis dinamika pemikiran fiqh tersebut, faktor-faktor yang menyebabkan 

masih kuatnya pola nalar Nahdlatul Ulama tanpa mengurangi bahwa Nahdlatul 

Ulama sebagai pemikir fiqh yang identik dengan fiqh madzhab. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan 

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk menjelaskan metode yang digunakan dalam membangun pemikiran 

fiqh santri di pondok pesantren An Nahdah Makassar. 

2. Untuk menjelaskan faktor pendukung dan penghambat peran kiai dan ustadz 

dalam pemikiran fiqh santri di pondok pesantren An-Nahdlah Makassar. 

3. Untuk menjelaskan peran kiai dan ustadz dalam pemikiran fiqh santri di 

pondok pesantren An-Nahdlah Makassar. 

Kegunaan penelitian adalah:  

1. Kegunaan Teori 

a. Menjadi pelengkap bahan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

terutama dalam bidang ilmu fiqh (hukum Islam) dari aspek lembaga 

pendidikan Islam. 

b. Menjadi salah satu sumber rujukan dalam diskusi, pengkajian penelitian, 

seminar dan lain hal sebagainya mengenai peran kiai dan ustadz dalam 

membangun pemikiran fiqh santri di pondok pesantren. 
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2. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi kiai dan 

ustadz, lembaga pendidikan Islam, santri dan masyarakat agar dijadikan acuan 

dalam pemikiran fiqh santri terutama pada pondok pesantren An-Nahdlah 

Makassar 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Konsep Kiai dan Ustadz 

Menurut Abdul Qodim, kata kiai diambil dari bahasa Persia (irak), yaitu dari 

kata kiai-kiai yang berarti senang melakukan perjalanan atau disebut juga orang 

terpandang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kiai adalah orang yang terpandang dalam 

arti disegani, sedangkan senang berjalan-jalan itu berarti berdakwah.18 Sedangkan 

Menurut KH. Abdurrahman Wachid yang sering disebut Gus Dur tokoh agama 

biasanya diperankan oleh kiai. Kiai adalah dunia yang penuh dengan kerumitan, 

apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Istilah lain dari kiai sering 

disebut dengan bindere, nun, ajengan dan guru. Itu semua adalah sebutan yang 

semula diperuntukkan bagi ulama tradisional di Pulau Jawa, walaupun sekarang ini 

kiai digunakan secara generik bagi semua ulama, baik tradisional maupun modernis, 

di Pulau Jawa maupun di luar Jawa.19  

Untuk Sulawesi Selatan biasa disebut dengan panggilan Gurutta atau Anre 

Gurutta. Sudah banyak ditemukan keberadaan kiai atau Anre Gurutta dengan 

didirikannya pesantren yang langsung diasuh dan dikembangkan oleh kiai atau Anre 

Gurutta tersebut, dimana di pesantren tersebut sudah memiliki mesjid, pondok, santri, 

                                                             

18Moh Romzi, Ulama dalam Perspektif Nahdlatul Ulama, Jurnal Studi Agama-Agama 

Volume 2 Nomor 1, Maret 2016, h. 43. 

19Khusnul Khotimah, Peran Tokoh Agama dalam Pengembangan Sosial Agama di Banyumas 

(Studi Historis Sosiologis Tokoh Agama Abad 21), Laporan Penelitian Individual, Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Tahun 

2015, h. 25. 
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dan yang ahli dalam mengajarkan kitab-kitab islam klasik atau biasa disebut dengan 

kitab turats atau kitab kuning. 

Gelar kiai ini biasanya diberikan kepada ulama yang sudah mencapai tingkat 

yang tinggi, memiliki kemampuan pribadi yang luar biasa. Sering pula para wali 

dipanggil dengan sunan, seperti halnya para raja. Gelar lainnya ialah menggunakan 

kata panembahan, yang diberikan kepada ulama yang lebih ditekankan pada aspek 

spritual, juga menyangkut segi kesenioran, baik usia maupun nasab (keturunan). Hal 

ini untuk menunjukkan bahwa sang kiai tersebut mempunyai kekuatan spritual yang 

tinggi. Selain itu, terdapat sebutan kiai, yang merupakan gelar kehormatan bagi para 

ulama pada umumnya. Oleh karena itu, sering dijumpai di pedesaan Jawa panggilan 

Ki Ageng atau Ki Ageng/ Ki Gede, juga kiai Haji.20 Dengan demikian, kiai 

merupakan gelar tokoh utama dalam melaksanakan penyebaran agama Islam, yang 

dimana wajib berpendidikan dan mempunyai wawasan yang luas mengenai agama 

Islam dan mempunyai keturunan seorang kiai. Kompetensi keagamaan dan 

kemampuan sosial tidak bisa diragukan lagi, karena seorang kiai bukan hanya tokoh 

agama melainkan juga sebagai tokoh sosial untuk masyarakat dalam berdakwah. 

Ustadz (bahasa Arab jamak, asatidz) adalah istilah yang sangat sering dipakai 

di Indonesia untuk panggilan kalangan orang yang dianggap pintar dan ahli di bidang 

ilmu agama. Ustadz sejajar dengan istilah buya, kiai, da’i, mubaligh. Di sebagian 

                                                             

20Moh Romzi, Ulama dalam Perspektif Nahdlatul Ulama, Jurnal Studi Agama-Agama 

Volume 2 Nomor 1, Maret 2016, h. 46 
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pesantren, pengasuh /pimpinan pesantren disebut ustadz. Di sebagian pesantren yang 

lain, ustadz statusnya di bawah kiai.21 

Zamakhsyari Dhofier berpendapat bahwa asal usul kata kiai diberikan untuk 

tiga jenis gelar yang saling berbeda, yaitu:22 

1. Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat; 

umpamannya, “Kiai Garuda Kencana” dipakai untuk sebutan kereta emas 

yang ada di keraton Yogyakarta; 

2. Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya; 

3. Gelar yang diberikan masyarakat kepada seorang ahli ilmu agama Islam yang 

memiliki atau menjadi pimpinan pondok pesantren dan mengajar  kitab-kitab 

klasik kepada santrinya. Selain gelar kiai, ia juga sering disebut seorang alim 

(orang yang dalam pengetahuan Islamnya). 

 

Kemudian tipologi kiai menurut Abdurrahman Mas’ud ada lima, tipologi 

tersebut adalah:23 

                                                             
21Allen Permana, A M Golung dan Edmon R Kalesaran, Peran Komunikasi Tokoh Agama 

dalam Menekan Tingkat Konsumsi Miras di Kalangan Remaja Kelurahan Malendeng, e-Journal “Acta 

Diurna” Volume IV No 5 Tahun 2015, h. 5. 

22Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya 

Mengenai Masa Depan Indonesia, (Jakarta: LP3ES), h. 93. 

23Taufiq Lubis, Peran Kyai dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam di Pesantren 

Lirboyo Kediri, Tesis,  Program Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Pascasarjana Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 201, h. 1. 
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1. Kiai (ulama) encyclopedia dan multidisipliner yang mengonsentrasikan diri 

dalam dunia ilmu belajar, mengajar dan menulis, menghasilkan banyak kitab, 

seperti Nawawial-Bantani. 

2. Kiai yang ahli dalam salah satu spesialis bidang ilmu pengetahuan Islam. Karena 

keahlian mereka dalam berbagai lapangan ilmu pengetahuan, pesantren mereka 

terkadang dinamai sesuai dengan spesialisasi mereka, misalnya pesantren al-

Qur’an. 

3. Kiai kharismatik yang memperoleh kharismanya dari ilmu pengetahuan 

keagamaan, khususnya dari sufismenya, seperti KH. Kholil Bangkalan Madura. 

4. Kiai Dai keliling, yang perhatian dan keterlibatannya lebih besar melalui 

ceramah dalam menyampaikan ilmunya sebagai bentuk interaksi dengan publik 

bersamaan dengan misi sunnisme atau aswaja dengan bahasa retorikal yang 

efektif. 

5. Kiai pergerakan, karena peran dan skill kepemimpinannya yang luar biasa, baik 

dalam masyarakat maupun organisasi yang didirikannya, serta kedalaman ilmu 

keagamaan yang dimilikinya, sehingga menjadi pemimpin yang paling menonjol, 

seperti KH. Hasyim Asy’ari. 

Misi utama kiai adalah sebagai pengajar dan penganjur dakwah Islam (preacher) 

dengan baik. Ia juga mengambil alih peran lanjut dari orang tua, ia sebagai guru 

sekaligus pemimpin rohaniah keagamaan serta tanggung jawab untuk perkembangan 

kepribadian maupun kesehatan jasmaniah anak didiknya. Dengan otoritas rohaniah, ia 

sekaligus menyatakan hukum dan aliran-alirannya melewati kitab-kitab Islam klasik 
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yang diajarkan di pesantren binaannya. Para kiai berkeyakinan bahwa penerus dan 

pewaris risalah nabi, sehingga tidak hanya mengajarkan pengetahuan agama, tetapi 

juga hukum dan praktek keagamaan, sejak dari hal yang bersifat ritus sampai perilaku 

sehari-hari. Keberadaan kiai akan lebih sempurna apabila memiliki masjid, pondok, 

santri, dan ahli dalam mengajarkan kitab-kitab Islam klasik.24 

Dengan demikian, kiai merupakan salah satu pokok penting dalam pendidikan 

agama Islam, selain daripada masjid, pondok, dan santri. Dengan keberadaan kiai 

yang merupakan tokoh agama dan tokoh sosial, dapat memberikan kontribusi yang 

sangat bagus dalam jangka panjang yaitu membentuk penerus dan pewaris risalah 

nabi. Hal ini menjadikan adanya kesinambungan yang baik, hingga tetap 

mewujudkan kemaslahatan seluruh manusia.  

 

B. Kepemimpinan Kiai di Pondok Pesantren 

Studi kepemimpinan pondok pesantren tidak dapat dilepaskan dari perlunya 

pemahaman atas substansi pendidikan yang dikembangkan pesantren, yaitu 

pendidikan agama Islam. Karakteristik pendidikan agama Islam diidentifikasi oleh 

Wahid, sebagai berikut:25 

1. Pada dasarnya pendidikan agama Islam bukanlah upaya untuk mewariskan 

paham atau pola keagamaan tertentu pada anak didik, melainkan penekannya 

                                                             
24Taufiq Lubis, Peran Kyai dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam di Pesantren 

Lirboyo Kediri, Tesis,  Program Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Pascasarjana Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 201, h. 16. 

25Kasful Anwar US, Kepemimpinan Kiai Pesantren: Studi terhadap Pondok Pesantren di Kota 

Jambi, Jurnal Kontekstualita, Vol 25 No 2, 2010, h. 227. 
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terletak pada proses agar anak didik dapat memperoleh kemampuan 

metodologis untuk dapat memahami kesan pesan dasar yang diberikan agama. 

2. Pendidikan agama tidak terpaku pada romantisme yang berlebihan untuk 

melihat kebelakang dengan penuh emosional, akan tetapi lebih diarahkan pada 

pembentukan kemampuan berpikir proyektif dalam menyikapi tantangan 

hidup. 

3. Bahan-bahan pengajaran agama hendaknya dapat diintegrasikan dengan 

penumbuhan sikap kepedulian sosial, di mana anak didik akan menjadi 

terlatih untuk mempersepsi realitas berdasarkan pemahaman teologi yang 

diperoleh dari persepsi realitas berdasarkan pemahaman yang dikembangkan 

wawasan emansipatoris dalam penyelenggaraan pendidikan agama sehingga 

anak didik memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam rangka 

menumbuhkan kemampuan metodologis dalam mempelajari substansi atau 

materi agama. 

4. Pendidikan agama sebaiknya diarahkan untuk menanamkan keharuan 

emosional keagamaan, kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan juga sikap-sikap 

terpuji dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat, sehingga anak 

didik memiliki kemampuan menggunakan agama sebagai sistem makna untuk 

mendefinisikan setiap keadaan dari sudut refleksi iman dan pengetahuannya. 

 

Dengan mempertimbangkan ciri-ciri pendidikan agama sebagai substansi fungsi 

pendidikan pesantren, kepemimpinan di pondok pesantren lebih mungkin didekati 
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dengan konsep kepemimpinan kharismatik. Dalam pandangan Conger kepemimpinan 

kharismatik mengedepankan kewibawaan diri seorang pemimpin, yang ditunjukkan 

oleh rasa tanggung jawab yang tinggi kepada bawahannya. Kepekaan dan kedekatan 

pemimpin kharismatik dengan bawahannya disebabkan kewibawaan pribadi 

(personal power) pemimpin untuk menumbuhkan kepercayaan dan sikap proaktif 

bawahannya. 

 Menurut Wahjosumidjo, kharisma kepemimpinan kiai terkait dengan luasnya 

penguasaan kajian ilmu agama pada kiai dan konsistensi pengamalan ilmu agama 

dalam kehidupan keseharian kiai. Dengan asumsi bahwa kharisma dapat diidentikkan 

dengan power kiai, maka kepemimpinan kiai dapat pula ditelaah dengan konsep 

sumber kewibawaan.26 

 Berdasarkan beberapa literatur, terdapat pembagian dua model kepemimpinan 

kiai di pesantren yakni kepemimpinan individual dan kepemimpinan kolektif, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan individual 

 Eksistensi kiai sebagai pemimpin pesantren, ditinjau dari tugas dan fungsinya, 

dapat dipandang sebagai fenomena yang unik. Dikatakan unik karena kiai sebagai 

pemimpin sebuah lembaga pendidikan Islam tidak sekedar bertugas menyusun 

kurikulum, membuat peraturan atau tata tertib, merancang sistem evaluasi, sekaligus 

melaksanakan proses belajar-mengajar yang berkaitan dengan ilmu-ilmu agama di 

                                                             

26Kasful Anwar US, Kepemimpinan Kiai Pesantren: Studi terhadap Pondok Pesantren di Kota 

Jambi, Jurnal Kontekstualita, Vol 25 No 2, 2010, h. 228 
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lembaga yang diasuhnya, melainkan pula sebagai pembina dan pendidik umat serta 

menjadi pemimpin masyarakat.  

 Kepemimpinan individual kiai yang sesungguhnya mewarnai pola relasi di 

kalangan pesantren dan telah berlangsung dalam rentang waktu yang lama, sejak 

pesantren berdiri pertama hingga sekarang dalam kebanyakan kasus. Lantara 

kepemimpinan individual kiai itu pula, kokoh kesan bahwa pesantren adalah milik 

pribadi kiai. Karena pesantren tersebut milik pribadi kiai, kepemimpinan yang 

dijalankan adalah kepemimpinan individual. Dengan kepemimpinan ini, pesantren 

terkesan ekslusif. Tidak ada celah yang longgar bagi masuknya pemikiran atau usulan 

dari luar walaupun untuk kebaikan dan pengembangan pesantren karena hal itu 

wewenang mutlak kiai.  

 Adapun pergantian kepemimpinan di pesantren dilaksanakan apabila kiai 

yang menjadi pengasuh utama meninggal dunia. Jadi kiai adalah pemimpin pesantren 

seumur hidup. Apabila kiai sudah meninggal, estafet kepemimpinan biasanya 

dilanjutkan oleh adik tertua dan kalau tidak mempunyai adik atau saudara, biasanya 

kepemimpinan langsung digantikan oleh putra kiai. Biasanya kiai mengkader putra-

putranya untuk meneruskan kepemimpinannya. Namun, jika kaderisasi itu gagal, 

biasanya yang melanjutkan adalah menantu yang paling pandai atau menjodohkan 

putrinya dengan putra kiai lainnya. Jadi tidak ada peluang masuknya orang luar 

menjadi pemimpin pesantren tanpa memasuki jalur feodalisme kiai. 
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2. Kepemimpinan kolektif 

 Kepemimpinan kolektif dapat diartikan sebagai proses kepemimpinan 

kolaborasi yang saling menguntungkan, yang memungkinkan seluruh elemen sebuah 

institusi turut ambil bagian dalam membangun sebuah kesepakatan yang 

mengakomodasi semua tujuan. Kolaborasi dimaksud bukan hanya berarti “setiap 

orang” dapat menyelesaikan tugasnya, melainkan yang terpenting adalah semua 

dilakukan dalam suasana kebersamaan dan saling mendukung (al-jam’iyah al 

murassalah atau collegiality and supportiveness). 

 Model kepemimpinan kolektif atau yayasan tersebut menjadi solusi strategis. 

Beban kiai menjadi lebih ringan karena ditangani bersama sesuai dengan tugas 

masing-masing. Kiai juga tidak terlalu menanggung beban moral tentang kelanjutan 

pesantren di masa depan. Namun demikian, tidak semua kiai pesantren merespons 

positif solusi tersebut. keberadaan yayasan dipahami sebagai upaya menggoyahkan 

kepemimpinan kiiai. Padahal, keberadaan yayasan justru ingin meringankan beban 

baik akademik maupun moral. Kecenderungan untuk membentuk yayasan ternyata 

hanya diminati pesantren-pesantren yang tergolong modern, belum berhasil memikat 

pesantren tradisional. Kiai pesantren tradisional cenderung lebih otoriter daripada kiai 

pesantren modern. 

 Perubahan dan kepemimpinan individual menuju kepemimpinan kolektif akan 

sangat berpengaruh terhadap hubungan pesantren dan masyarakat. Semula hubungan 

bersifat patronklien, yakni seorang kiai dengan kharisma besar berhubungan dengan 

masyarakat luas yang menghormatinya. Sekarang hubungan semacam itu semakin 
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menipis. Justru yang berkembang adalah hubungan kelembagaan antara pesantren 

dengan masyarakat. 

 

C. Peran Kiai di Masyarakat dan Pesantren 

Adapun peran kiai di masyarakat dan pesantren yang digunakan dalam 

kemampuan kiai menegosiasikan tradisi dan modernitas, yaitu sebagau berikut:27 

1. Peran Kiai di Masyarakat 

Peranan kiai menurut berbagai literatur, bahwa tidak hanya membangun 

pesantren, tetapi ikut juga memberi kontribusi besar terhadap pengembangan 

masyarakat. Terbukti dalam sejarah bagaimana Wali Songo di samping sebagai kiai 

yang memiliki pesantren tetapi juga banyak terlibat dalam kegiatan pengembangan 

masyarakat, politik maupun sosial. Raihani menjelaskan bahwa peran kiai di tengah 

masyarakat dapat dibagi pada tiga obyek, yaitu: 

a. Pemimpin spiritual yang dijabarkan pada profesi guru dan konsultan agama. 

b. Pemimpin sosial yang bisa dilihat bagaimana kiai menjadi motivator, aktivis dan 

pioner dalam penguatan masyarakat. 

c. Pemimpin politik, kiai menjadi pemimpin partai, pengurus partai, bahkan 

menjadi penasehat pemerintah dalam hal keagamaan. 

 

Tiga tugas di atas memunculkan dilema sendiri bagi kiai, di satu sisi harus 

mempertahankan tradisi Islam, pada saat yang bersamaan, kiai juga harus 

                                                             
27Muhaemin Latif, Dialektika Pesantren Dengan Modernitas,  (Makassar: Alauddin 

Universitas Press, 2013), h. 71-77. 
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bertanggung jawab dalam menegosiasikan tradisi dengan modernitas. Kondisi ini 

membuat ilmuwan seperti Geertz, Peacock, Amin Abdullah, pesimis terhadap peran 

kiai dalam menegosiasikan dua hal tersebut. Hal yang berbeda ketika Dhofier, 

Lukens Bull, Horikoshi, menunjukkan bahwa kiai memiliki kemampuan untuk 

mengadaptasikan antara tradisi dan modernitas. Keyakinan ini didasari bahwa 

sebagian kiai melandasi pikirannya dengan prinsip ushul fiqhi “al-muhafadhah alal 

qadiim shalih wal akhzu bil jadid aslah”. 

 Kiai di mata masyarakat diyakini memiliki suatu posisi atau kedudukan yang 

menonjol baik tingkat lokal maupun nasional. Dengan demikian, kiai merupakan 

pembuat keputusan yang efektif dalam sistem kehidupan sosial, tidak hanya dalam 

kehidupan keagamaan tetapi juga dalam soal-soal politik. Profesi kiai sebagai 

pengajar dan penganjur membuat pengaruhnya melampaui batas-batas desa bahkan 

lintas kabupaten dimana pesantren berada. 

2. Peran Kiai di Pesantren 

Peran kiai di pesantren sangat viral dalam mengembangkan popularitas 

pesantren. Dengan kata lain, masa depan suatu pesantren akan ditentukan oleh sejauh 

mana kapabilitas kiai dalam menangkap peluang-peluang dalam mengembangan 

pesantren. Kedudukan guru atau kiai sebagai seorang haji kiranya dapat 

menerangkan, mengapa kemudian proses belajar kepada seseorang kiai disebut ngaji. 

Ngaji sendiri berasal dari kata kerja aktif dari perkataan kaji, yang berarti mengikuti 

jejak haji, yaitu belajar agama dengan berbahasa Arab. Agaknya karena keadaan 

abad-abad yang lalu memaksa orang yang menunaikan ibadah haji untuk tinggal 
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cukup lama di tanah suci sehingga ini memberikan kesempatan padanya untuk belajar 

agama di Makkah, yang kelak diajarkan kepada orang lain ketika pulang. Menurut 

Cak Nur, perkataan ngaji berasal dari bentuk kata kerja aji yang berarti dihormati, 

mahal, atau terkadang-kadang sakti. Keterkaitan ini bisa dibuktikan dari adanya 

perkataan aji-aji yang berarti jimat. Jadi ngaji dalam hal ini berarti mencari sesuatu 

yang berharga atau menjadikan diri sendiri aji, terhormat, atau berharga. 

Ngaji merupakan kegiatan belajar yang dianggap suci atau aji oleh seorang 

santri yang menyerahkan dan menitipkan hidupnya kepada seorang kiai yang selain 

sangat dihormati juga biasanya sudah tua dan sudah menunaikan haji karena 

kemampuan ekonominya. Pada mulanya, seorang dapat ditampung di rumah kiai 

yang bekerja untuk kiai di sawah dan di ladang atau menggembalakan ternaknya. 

Ketika bekerja, kehidupannya ditanggung oleh kiai. Tetapi lama-kelamaan, 

kehidupannya kemudian tidak ditanggung oleh kiai, para santri kemudian bisa 

mandiri dan membangun tempat tinggal sendiri di sekitar pesantren. Dalam bahasa 

Jawa ataupun Indonesia, bangunan-bangunan kecil kemudian dikenal dengan nama 

pondok. Karena itu pesantren juga sering disebut pondok. Sehingga ketika seseorang 

ke pesantren maka dia berarti ke pondok atau tinggal di pesantren menjadi santri. 

Dalam pengajian, biasanya kiai duduk di tempat yang sedikit lebih tinggi 

daripada santri. Kiai tersebut duduk di atas kursi yang dilandasi bantal dan para santri 

duduk mengelilinginya. Dari sini terlihat bahwa para santri diharapkan bersikap 

hormat dan sopan ketika mendengarkan uraian-uraian yang disampaikan kiainya. 
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D. Metode pembelajaran yang digunakan Kiai dan Ustadz di Pesantren 

Pondok pesantren dikenal beberapa metode yang digunakan baik secara 

tradisional maupun secara metode yang telah diperbaharui. Adapun metode 

pembelajaran yang digunakan di pondok pesantren adalah sebagai berikut:28 

1. Bandongan atau wetonan 

Metode bandongan atau wetonan adalah sistem pengajaran secara kolektif 

yang dilaksanakan di pesantren, disebut weton, karena pelaksanaan pengajaran jatuh 

setiap habis shalat (dikaitkan dengan waktu shalat); dan di sebut bandongan, karena 

diikuti sekelompok (bandong) santri jumlah tertentu. Kelompok dari sistem 

bandongan ini, disebut halaqah, yang berarti sekelompok santri yang belajar di bawah 

bimbingan seorang kyai. Metode bandongan menurut Abdullah Syukri Zarkasyi 

disebut juga dengan metode weton, “yaitu dimana kyai membaca kitab dalam waktu 

tertentu, santri membawa kitab yang sama mendengarkan dan menyimak bacaan 

kyai”.29 

Dalam penerapannya metode bandongan ini dapat dilakukan dengan dua cara: 

1) Muhadarah umum adalah pembacaan kitab yang dapat diikuti sebagian besar dari 

santri dan, 2) Muhadarah khusus adalah pembacaan kitab yang dikategorikan kitab 

besar untuk kelompok tertinggi. Prosedur penerapan pengajaran bandongan adalah 

sebagai berikut dimana seorang ustādh, menerjemahkan dan mengupas pengertian 

                                                             
28HM Amin Haedari dan Abdullah Hanif, Masa Depan Pesantren dalam Tantangan 

Modernitas dan Tantangan Komplesitas Global, (Jakarta: IRD Press, 2004), h. 17. 

29Syaifullah, Analisis Penerapan Metode Bandongan dalam Pembelajaran Kitab Kuning di 

MA Plus Pondok Pesantren Abu Hurayrah Mataram, Tesis, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri 

Mataram, 2017, h. 20-21. 
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kitab tertentu, sementara para santri dalam jumlah yang terkadang cukup banyak, 

mereka duduk mengelilingi sang ustādh atau kyai, atau mereka mengambil tempat 

agak jauh selama suara beliau dapat didengar, dan masing– masing orang membawa 

kitab yang tengah dikaji itu, sambil memberikan syakl (harakat) dan menulis 

penjelasannya di sela-sela kitab tersebut. Dalam sistem bandongan sekelompok santri 

mendengarkan seorang guru yang membaca, menerjemahkan, menerangkan, dan 

seringkali mengulas kitab Islam tertentu yang berbahasa Arab. Setiap murid 

memperhatikan sendiri dan membuat catatan–catatan (baik arti maupun keterangan) 

tentang kata-kata atau buah pikiran yang sulit. Metode bandongan ini dalam 

penerapanya adalah sebagai berikut: sekelompok santri (tidak ditentukan secara pasti 

berapa jumlahnya) berkeliling melingkari gurunya yang sedang membacakan sebuah 

kitab, kemudian santri mendengarkan, menyimak, memaknai, memberi catatan-

catatan yang dianggap penting pada kitabnya masing-masing. Kemudian jika sudah 

selesai pengajiannya terkadang ada kyai yang menyuruh salah satu santrinya untuk 

membacakan materi yang baru saja dikaji itu.30 

2. Halaqah 

Halaqah merupakan sistem kelompok kelas dari sistem bandongan. Halaqah 

yang arti bahasanya lingkaran murid, atau sekelompok siswa yang belajar di bawah 

bimbingan seorang guru atau belajar dalam satu tempat. Halaqah ini merupakan 

diskusi untuk memahami isi kitab, bukan untuk mempertanyakan kemungkinan benar 

                                                             
30Syaifullah, Analisis Penerapan Metode Bandongan dalam Pembelajaran Kitab Kuning di 

MA Plus Pondok Pesantren Abu Hurayrah Mataram, Tesis, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri 

Mataram, 2017, h. 23-24 
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salahnya apa-apa yang diajarkan oleh kitab, tetapi untuk memahami apa maksud yang 

diajarkan oleh kitab. Metode ini dimaksudkan sebagai penyajian bahan pelajaran 

dengan cara murid atau santri membahasnya bersama-sama melalui tukar pendapat 

tentang suatu topik atau masalah tertentu yang ada dalam kitab kuning. Dalam 

metode ini, kyai atau guru bertindak sebagai “moderator”. Metode diskusi bertujuan 

agar murid atau santri aktif dalam belajar. Melalui metode ini, akan tumbuh dan 

berkembang pemikiran-pemikiran kritis, analitis, dan logis. Metode halaqah juga 

merupakan metode pembelajaran yang mendorong santri untuk belajar mandiri. 

Dalam metode ini, ustadh membaca kitab dan menerjemahkannya, selanjutnya 

memberikan penjelasan. Sementara pada soal yang sama santri mendengarkan dan 

turut membaca kitab tersebut dengan menambahkan catatan-catatan kecil di atas kitab 

yang dibacanya. Dalam metode ini para santri memperoleh kesempatan untuk 

bertanya atau mohon penjelasan lebih lanjut atas keterangan kyai atau ustadh. 

Sedangkan catatan-catatan yang dibuat santri diatas kitabnya membantu untuk 

melakukan telaah atau muthala’ah atau mempelajari lebih lanjut isi kitab tersebut 

setelah halaqah selesai.31 

3. Sorogan 

Kata “sorogan” berasal dari bahasa Jawa yang berarti “sodoran atau yang 

disodorkan”. Maksudnya suatu sistem belajar secara individual di mana seorang 

santri berhadapan dengan seorang guru, terjadi interaksi saling mengenal di antara 

                                                             
31Syaifullah, Analisis Penerapan Metode Bandongan dalam Pembelajaran Kitab Kuning di 

MA Plus Pondok Pesantren Abu Hurayrah Mataram, Tesis, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri 

Mataram, 2017, h. 28 
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keduanya. Seorang kiai atau guru menghadapi santri satu persatu, secara bergantian.  

Menurut Mansur sorogan adalah metode pembelajaran yang dilakukan secara 

individu. Santri menyodorkan kitabnya kapada kiai atau kepada ustādz untuk minta 

diajari.  Sorogan, disebut juga sebagai cara mengajar per kepala yaitu setiap santri 

mendapat kesempatan tersendiri untuk memperoleh pelajaran secara langsung dari 

kiai. Metode sorogan adalah metode dimana seorang murid menghadap pada guru 

untuk membacakan suatu buku yang dipelajarinya. Sorogan, berasal dari kata 

“sorog’’ (bahasa Jawa), yang berarti menyodorkan, sebab setiap murid menyodorkan 

kitabnya di hadapan guru atau asisten guru. Di kalangan pesantren istilah sorogan 

tidak asing lagi bagi santri. Metode ini ditinjau paling intensif diterapkan karena 

dilakukan seorang demi seorang dan ada kesempatan untuk tanya jawab secara 

langsung.32 

4. Hafalan (Tahfidz) 

Hafalan pada umumnya diterapkan pada mata pelajaran yang bersifat nadham 

(syair), bukan natsar (prosa); dan itupun pada umumnya terbatas pada ilmu kaidah 

bahasa arab, seperti Nadhm al-‘Imrithi, Afiyyah Ibn Malik, Nadhm al-Maqsud, 

Nadhm Jawahir al-Maknum, dan lain sebagainya. Namun demikian, ada juga 

beberapa kitab prosa (natsar) yang dijadikan sebagai bahan hafalan melalui sistem 

pengajaran hafalan. Dalam metodologi ini, biasanya santri diberi tugas untuk 

                                                             
32Iys Nur Handayani da Suismanto, Metode Sorogan dalam Meningkatkan Kemampuan 

Membaca Al-Qur’an pada Anak, Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini, Vol 3 No 2, Juni 

2018, h. 106. 
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menghafal beberapa bait atau baris kalimat dari sebuah kitab, untuk kemudian 

membacakannya di depan sang kiai/ ustadz. 

Dalam aplikasinya, metode ini biasanya diterapkan dengan dua cara. Pertama, 

pada setiap kali tatap muka, santri diharuskan membacakan tugas-tugas hafalannya 

dihadapan kiai/ ustadz. Jika ia hafal dengan baik, ia diperbolehkan untuk melanjutkan 

tugas hafalan berikutnya. Sebaliknya jika belum berhasil, ia diharuskan mengulang 

lagi sampai lancar untuk disetorkan kembali pada pertemuan yang akan datang. 

Kedua, seorang kiai atau ustadz menugaskan santrinya untuk mengucapkan bagian 

bagian tertentu dari hafalan yang telah ditugaskan kepada mereka, atau melanjutkan 

kalimat atau lafadz yang telah diucapkan oleh gurunya. 

5. Hiwar atau Musyawarah 

Berbeda dengan hiwar dalam dunia pesantren yang mengedepankan 

penguasaan bahasa sebagai alat komunikasi, hiwar dalam pesantren salafiyah identik 

dengan musyawarah. Dalam pemahamannya seperti itu, metode ini hampir sama 

dengan metode-metode diskusi yang umum. Sebagai sebuah metode, hiwar 

merupakan aspek dari proses belajar dan mengajar di pesantren salafiyah yang telah 

menjadi tradisi, khususnya bagi santri yang mengikuti sistem klasikal.  

Dalam pelaksanaannya, para santri melakukan kegiatan belajar secara 

kelompok untuk membahas bersama materi kitab, yang telah diajarkan oleh kiai atau 

ustadz. Dalam belajar kelompok ini, tidak hanya membahas segala sesuatu yang 

berkenaan dengan topik/ sub topik bahasan kitab. Lebih dari itu, tidak jarang juga 

memperluas cakupan diskusinya hingga mencakup pembahasan tentang lafadz demi 
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lafadz dan kalimat demi kalimat jika ditinjau dari gramatika bahasa Arab (ilmu alat). 

Semua itu merupakan bagian integral dari usaha pesantren untuk bisa memahami 

makna hingga dapat menyimpulkannya. Sejalan dengan itu, metode ini dinilai sangat 

efektif dan relatif cukup berhasil. 

Dalam metode pengajaran tokoh Agama di pesantren khususnya dalam hal 

pengajaran metode hiwar/ musyawarah agaknya ada sedikit perbedaan dalm hal 

pengembangan metode menguasai sebuah tema atau topik permasalahan. Karena tadi 

dikatakan bahwasahnya metode ini lebih identik dengan pesantren salafiyah, menurut 

hemat penulis, dalam hal metode hiwar atau musyawarah biasa lebih menekankan ke 

bidang ilmu bahasa baik itu bahasa Arab maupun bahasa Inggris sebagai alat 

komunikasi metode hiwar tersebut. 

6. Metode Bahtsul Masa’il (Mudzakaroh) 

Mudzakaroh atau bahtsul Masa’il merupakan pertemuan ilmiah untuk 

membahas masalah diniyah, seperti ibadah, aqidah, dan permasalahan-permasalahan 

agama lainnya. Metode ini sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan metode 

musyawarah. Bedanya, sebagai sebuah metodologi, mudzakaroh pada umumnya 

hanya diikuti oleh para kiai atau para santri tingkat tinggi. Dalam kaitan ini, 

Mudzakaroh (diskusi) dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu a) Mudzakaroh 

yang diadakan antar sesama kiai atau ustadz pada tipe ini, biasanya disediakan kitab 

besar yang merupakan rujukan utama serta dilengkapi dengan dalil-dalil dan metode 

istinbath (pengambilan hukum) yang lengkap. Metode ini pada umumnya ditujuankan 

untuk memecahkan permasalahan agama dan kemasyarakatan yang timbul, di 
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samping juga untuk memperdalam pengetahuan agama. b) Mudzakaroh yang 

diadakan antar sesama santri. Berbeda dengan yang pertama, tujuan pelaksanaannya 

adalah untuk melatih para santri dalam memecahkan masalah dengan menggunakan 

rujukan-rujukan yang jelas. Selain itu juga untuk melatih para santri tentang cara 

berargumentasi dengan menggunakan nalar yang lurus. Mudzakaroh seperti ini 

biasanya dipimpin oleh seorang ustadz atau santri senior yang ditunjuk oleh kiai. 

Dalam pengembangan  metode Bahtsul Masa’il ( Mudzakaroh), dimana dalam 

membahas permasalahan agama tentunya, seperti ibadah, aqidah dan permasalahan 

hukum-hukum yang berkembang dimana permasalahan tersebut tidak pernah terjadi 

di zaman Nabi tapi terjadi di zaman sekarang dan ini biasanya disebut atau 

dinamakan dengan fiqhi Kontemporer. Dalam memecahkan permasalah tersebut, 

pastinya perlu ada yang namanya diskusi yang mendalam atar pengasuh pondok atau 

antar ustadz yang dianggap senior, dimana kiai atau ustadz tersebut sudah dianggap 

kompeten dalam bidangnya, khususnya di bidang ilmu fiqhi. 

7. Fathul Kutub 

Fathul kutub merupakan kegiatan latihan membaca kitab (terutama kitab 

klasik) yang pada umumnya ditugaskan kepada santri senior di pondok pesantren. 

Sebagai sebuah metode, Fathul Kutub bertujuan menguji kemampuan mereka dalam 

membaca kitab kuning, khususnya setelah mereka menyelesaikan mata pelajaran 

kaidah bahasa arab. Dengan kata lain, Fathul Kutub merupakan wahana aktualisasi 

kemampuan para santri, khususnya dalam penguasaan ilmu kaidah bahasa arab, di 

samping beberapa disiplin ilmu keagamaan lainnya sesuai dengan materi kitab yang 
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ditugaskan untuk dibaca, baik itu akidah, fiqih, hadis, tafsir, tasawwuf, dan lain 

sebagainya. Sejalan dengan itu, metode fathul kutub biasanya dikhususkan bagi 

santri-santri senior yang sudah akan menyelesaikan pendidikannya di sebuah Pondok 

Pesantren. 

8. Muqoranah 

Muqoranah merupaka sebuah metode yang terfokus pada kegiatan 

perbandingan, baik perbandingan materi, paham (madzhab), metode, maupun 

perbandingan kitab. Oleh karena sifatnya yang membandingkan, pada umumnya 

metode ini juga hanya diterapkan pada kelas-kelas santri senior (Ma’had Ali) saja. 

Dan dalam perkembangannya, metode ini kemudian terfragmentasi ke dalam dua hal, 

yaitu muqoronatul adyan untuk perbandingan ajaran-ajaran agama dan muqoronatul 

madzahib untuk perbandingan paham atau aliran. 

9. Muhawarah dan Muhadatsah 

Muhawarah merupakan latihan bercakap cakap dengan menggunakan bahasa 

Arab. Metode inilah yang kemudian dalam pesantren “Modern” dikenal sebagai 

metode hiwar. Dalam aplikasinya, metode ini diterapkan dengan mewajibkan para 

santri untuk berbicara, baik dengan sesama santri maupun dengan para ustadz atau 

kiai, dengan menggunakan Bahasa Arab. Adakalanya hal demikian diterapkan bagi 

santri selama mereka berada di pesantren dan adakalanya hanya pada jam-jam 

tertentu saja. Dalam kegiatan pembelajarannya, metode ini pada umumnya dilakukan 

melalui beberapa langkah berikut : 
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a. Para santri diberikan buku panduan yang berisi daftar kosakata dalam Bahasa 

Arab, contoh contoh percakapan, serta aturan-aturan lainnya. 

b. Mereka diwajibkan untuk menghafal sejumlah kosa kata dari buku panduan 

tersebut, dan biasanya diberikan target harian 

c. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara kelompok atau klasikal dengan dipandu 

oleh seorang ustadz berdasarkan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya secara 

rutin 

d. Ustadz melakukan tanya jawab dengan para santri dengan menggunakan bahasa 

Arab atau ustadz memerintahkan dua orang santri atau lebih untuk 

memperagakan tanya jawab di hadapan teman temannya secara bergiliran 

e. Pada pesantren yang menjadikan bahasa asing (Arab dan Inggris) sebagai alat 

komunikasi sehari hari, latihan percakapan tidak hanya dilakukan di kelas dalam 

waktu tertentu saja, tetapi dilakukan di mana dan kapan saja selama mereka 

berada dalam lingkungan pesantren 

f. Untuk meningkatkan motivasi santri, pesantren biasanya menciptakan sebuah 

lingkungan bahasa. Yaitu dengan memberikan nama-nama benda dan tempat di 

lingkungan pesantren dengan menggunakan bahasa Arab atau Inggris.  

 

E. Konsep Pemikiran  

Secara etimologi, istilah pemikiran berasal dari kata benda “fikir”, kata 

kerjanya “berfikir” (thinking). Awalnya berasal dari bahasa Arab “fakara-yafkuru-

fikran”. Dalam bahasa Indonesia, huruf “f” diubah dengan huruf “p” dan jadilah kata 
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“pikir”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “pikir” berarti apa yang ada 

dalam hati, akal budi, ingatan, angan-angan; kata dalam hati, pendapat dan 

pertimbangan.  

Secara terminologi, pemikiran dapat didefinisikan sebagai satu aktivitas 

kekuatan rasional (akal) yang ada dalam diri manusia, berupa qolbu, ruh, atau 

dzihnun, dengan pengamatan dan penelitian untuk menemukan makna yang 

tersembunyi dari persoalan yang dapat diketahui, atau untuk sampai kepada hukum-

hukum, atau hubungan antara sesuatu. Pemikiran juga dapat didefinisikan sebagai 

rangkaian ide yang berasosiasi (berhubungan) atau daya usaha reorganisasi 

(penyusunan kembali) pengalaman dan tingkah laku yang dilaksanakan secara 

sengaja.33 Tujuan atas pemikiran tersebut yaitu hasil dari pemikiran yang akan 

memberikan pelajaran yang kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Firman Allah QS. Ar-Ra’ad: 13/19 yaitu: 

وُلُو رُ  أ َذَكَّ ت ۚ يَ وَ  هُ ىٰ مَ َعْ مَنْ  أ حَ ق   كَ ِّكَ  الْ ب  م رَ ِِّ كَ  نْ  يْ لَ لَ  إِّ زِّ نُْ ا أ مَ َنَّ مُ  أ لَ عْ   يَ

مَنْ  َفَ ا أ مَ نَّ بَابِّ  إِّ لَْ  الْْ

Terjemahnya:  

“Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan 

kepadamu adalah kebenaran, sama dengan yang buta? Hanya orang yang 

berakal saja yang dapat mengambil pelajaran”.34 

 

                                                             

33Mugiyono, Perkembangan Pemikiran dan Peradaban Islam dalam Perspektif Sejarah, JIA  

Juni 2013 ThXIV Nomor 1, h. 2-3. 

34Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah, (Jakarta: al-Huda, 2002),  h. 253. 
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Berdasarkan pada ayat di atas, dapat diambil sebuah hikmah bahwasahnya semua 

yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad saw melalui perantara Malaikat 

Jibril adalah Al haq (kebenaran) tidak ada keraguan di dalamnya. Makna dari kata 

Ulul Albab yang berarti orang yang berakal, maksudnya senantiasa mempergunakan 

akalnya dalam berpikir mengenai arti dari sebuah pelajaran dan kebenaran itu selalu 

datangnya dari Allah. 

Pemikiran yang berasal dari kata benda yaitu pikir dan dengan kata kerjanya 

yaitu berpikir. Dalam hal ini, berpikir menurut para ahli yaitu plato berpendapat 

bahwa berpikir itu adalah berbicara dalam hati. Dalam arti lain, berpikir itu adalah 

aktivitas ideasional. Pendapat ini dikemukakan dua kenyataan, yaitu :35 

a. Bahwa berpikir itu adalah aktivitas, jadi subjek yang berpikir aktif. 

b. Bahwa aktivitas itu sifatnya ideasional, jadi bukan motoris, walaupun dapat 

disertai oleh kedua hal itu. Berpikir itu menggunakan abstraksi-abstraksi 

“ideas”.  

Menurut Philip L. Harriman mengungkapkan bahwa berpikir adalah istilah 

yang sangat luas dengan berbagai defenisi. Misalnya, angan-angan, pertimbangan, 

kreativitas, pemecahan masalah, penentuan, perencanaan. Drever mengemukakan 

bahwa berpikir bertitik tolak dari adanya persoalan atau problem yang dihadapi 

secara individu. Sedangkan Floyd L. Ruch dalam bukunya Psycology and life 

mengemukakan bahwa berpikir merupakan unsur-unsur lingkungan dengan 

                                                             
35Anita Maulidya, Berpikir dan Problem Solving, Jurnal Ihya’ul Arabiyyah, Bulan Januari-

Juni, Tahun ke Empat, Nomor 1, 2018, h. 12. 
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menggunakan simbol-simbol sehingga tidak perlu langsung melakukan kegiatan yang 

tampak. Simbol-simbol yang digunakan dalam berpikir pada umumnya berupa kata-

kata atau bahasa, karena itu sering dikemukakan bahwa bahasa dan berpikir 

mempunyai kaitan yang erat. Dengan bahasa, manusia dapat menciptakan ratusan, 

ribuan simbol-simbol yang memungkinkan manusia dapat berpikir begitu sempurna 

apabila dibandingkan dengan makhluk lain.36 

Berpikir dapat digolongkan ke dalam dua jenis yaitu:37 Pertama, Berpikir 

Asosiatif, yaitu suatu ide merangsang timbulnya ide-ide lain. Dalam proses ini 

dinyatakan bahwa dalam alam kejiwaan yang penting ialah terjadinya, tersimpannya, 

dan bekerjanya tanggapan-tanggapan. Daya jiwa yang lebih tinggi, seperti perasaan, 

kemauan, keinginan, dan berpikir semua berasal/ terjadi karena bekerjanya 

tanggapan-tanggapan. Keaktifan manusia itu sndiri diabaikannya. Jalan pikiran dalam 

proses berpikir asosiatif tidak ditentukan atau diarahkan sebelumnya. Jadi, ide-ide itu 

timbul atau terasosiasi (terkaitkan) dengan ide sebelumnya secara spontan. Jenis 

berpikir ini disebut juga jenis berpikir divergen (menyebar) atau kreatif, umumnya 

pada para pencipta, penemu, penggagas dan sebagainya dalam bidang ilmu, seni, 

pemasaran. Berpikir divergen juga berati berpikir dalam arah yang berbedabeda, akan 

diperoleh jawaban-jawaban unik yang berbeda-beda tetapi benar. Kedua, adalah 

berpikir terarah. Proses berpikir terarah adalah proses berpikir yang sudah ditentukan 

                                                             

36Anita Maulidya, Berpikir dan Problem Solving, Jurnal Ihya’ul Arabiyyah, Bulan Januari-

Juni, Tahun ke Empat, Nomor 1, 2018, h. 13. 

37Anita Maulidya, Berpikir dan Problem Solving, , h. 14-15. 
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sebelumnya dan diarahkan pada sesuatu, biasanya diarahkan pada pemecahan suatu 

persoalan. Jenis berpikir seperti ini disebut juga berpikir konvergen. Misalnya, ketika 

ia sedang membetulkan kerusakan mesin, ia mengerahkan semua pengetahuannya 

tentang mesin itu, dan kalau perlu dia akan mencari informasi lebih lanjut di internet 

tentang mesin tersebut. Semua informasi itu ditujukan pada satu titik, yaitu mencari 

di mana letak kesalahan mesin itu. 

Proses atau jalannya berpikir itu pada pokoknya ada tiga tahapan yakni:38 

a. Pembentukan Pengertian, dibentuk melalui empat tingkat, sebagai berikut: 

- Menganalisis ciri-ciri dari sejumlah unsur-unsurnya satu demi satu. 

Misalnya mau membentuk pengertian manusia. Kita ambil manusia dari 

berbagai bangsa lalu kita analisis ciri-cirinya. Misalnya, manusia 

Indonesia ciri-cirinya: makhluk hidup, berbudi berkulit sawo matang, 

berambut hitam; Manusia Eropa ciri-cirinya: Makhluk hidup, berbudi, 

berkulit putih, bermata biru terbuka, berambut pirang atau putih; Manusia 

Negro ciri-cirinya: Makhluk hidup, berbudi, berkulit hitam, bermata hitam 

melotot, berambut hitam keriting,. 

- Membanding-bandingkan ciri-ciri tersebut untuk ditemukan ciri-ciri mana 

yang sama, mana yang tidak sama, mana yang selalu ada, dan mana yang 

tidak selalu ada, mana yang hakiki, dan mana yang tidak hakiki.  

                                                             
38Anita Maulidya, Berpikir dan Problem Solving, Jurnal Ihya’ul Arabiyyah, Bulan Januari-

Juni, Tahun ke Empat, Nomor 1, 2018, h. 15. 
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- Mengabstraksikan yaitu menyisihkan, membuang ciri-ciri yang tidak 

hakiki. menangkap ciri-ciri yang hakiki. Pada contoh di atas, ciri-ciri yang 

hakiki itu ialah makhluk hidup yang berbudi.  

b. Pembentukan Pendapat; ini merupakan peletakan hubungan antar dua 

pengertian atau lebih yang hubungan itu dapat dirumuskan secara verbal 

berupa:  

- Pendapat menolak: yaitu tidak menerima ciri dari sesuatu hal, misalnya 

saya tidak setuju. Amir tidak rajin. 

- Pendapat menerima/ mengiyakan: menerima sifat dari sesuatu hal, 

misalnya: Amir itu pandai, air itu tumpah. 

- Pendapat asumtif: yaitu mengungkapkan kemungkinankemungkinan suatu 

sifat pada suatu hal, misalnya: anda mungkin salah mengerti, saya 

barangkali keliru.  

c. Pembentukan Keputusan. Proses ketiga ini adalah satu usaha penarikan 

kesimpulan yang merupakan pernyataan keputusan. Keputusan dimaksudkan 

sebagai hasil pekerjaan akal atau pikir yang disusun secara sistematis dari dua 

buah obyek yang dihubungkan seperti sebelumnya. Mengenai keputusan ini 

dapat dibedakan atas:  

- Keputusan induktif yaitu yang diambil dari pendapat-pendapat khusus 

membentuk suatu pendapat umum, misalnya tembaga dipanaskan 

memuai, perak dipanaskan memuai, besi dipanaskan memuai. Jadi, 

keputusannya yaitu semua logam jika dipanaskan memuai (umum). 
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- Keputusan deduktif yaitu yang diambil dari pendapat umum membentuk 

pendapat yang khusus, misalnya semua bagian badan jika dicubit sakit , 

pipi adalah bagian badan. Jadi, keputusannya yaitu pipi jika dicubit sakit . 

- Keputusan analogis yaitu yang diambil dengan jalan membandingkan atau 

menyesuaikan suatu pendapat dengan pendapat-pendapat khusus yang 

telah ada. Misalnya yaitu dodo anak pandai naik kelas (khusus), rani anak 

pandai, naik kelas (khusus), kulit leher yang sakit, memerah. Jadi, 

keputusannya yaitu Nunung anak yang pandai itu tentu naik kelas. 

 

Kemudian, yang dimaksud pemikiran Islam ialah kegiatan umat Islam dalam 

mencari hubungan sebab akibat atau asal mula dari suatu materi ataupun esensi serta 

renungan terhadap sesuatu wujud, baik materinya maupun esensinya, sehingga dapat 

diungkapkan hubungan sebab dan akibat dari sesuatu materi atau esensi, asal mula 

kejadiannya serta substansi dari wujud atau eksistensi sesuatu yang menjadi objek 

pemikiran tersebut. Pemikiran Islam merupakan gagasan atau buah pikiran pemikir-

pemikir Islam atau ulama yang bersumber dari al-Quran dan al-Sunnah untuk 

menjawab persoalan-persoalan manusia dan masyarakat yang timbul.39 Pemikiran-

pemikiran ini membentuk dua model dalam pemikiran fiqh (hukum Islam) yang 

diantaranya yaitu pemikiran fiqh secara tekstual dan pemikiran fiqh secara 

kontekstual.  

                                                             
39Mugiyono, Perkembangan Pemikiran dan Peradaban Islam dalam Perspektif Sejarah, JIA  

Juni 2013 ThXIV Nomor 1, h. 4. 
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Dasar pertama pola pemikiran tekstual adalah berpegang teguh kepada ajaran-

ajaran al-Qur’an, sunnah Nabi dan ijma’, terutama ijma ulama genarasi pertama. kata 

tekstual diartikan sebagai “kata-kata asli dari pengarang; kutipan dari kitab suci untuk 

pangkal ajaran atau alasan”, sehingga kata tekstual dapat diartikan sebagai sesuatu 

cara, metode, pendekatan atau apa saja yang mengacu kepada teks. Ciri ini biasanya 

ditemui dalam pengikut ushul fiqh mazhab Malikiyah dan Hanabilah, yang dalam 

literatur akademik digambarkan sebagai pendukung utama tekstualisme. Ciri ini 

kemudian didapati juga dalam mazhab fiqh lainnya seperti Syafi’iyyah. Imam Syafi’i 

misalnya dalam Risalah menulis, “Dengan demikian, al-Qur’an dan Sunnah bukan 

hanya menjadi sumber kebenaran, tapi juga menjadi kriteria untuk menguji segala apa 

yang telah dicapai oleh manusia melalui akalnya”. Aliran tekstual tidak mentolerir 

penggunaan analogi dalam memahami ayat-ayat al-Qur’an dan Hadits, beberapa 

ulama dari Malikiyah mengatakan bahwa “laysa fi al-Sunnah qiyas” yang mereka 

maksud dengan analogi di sini adalah penggunaan dalil-dalil rasional. Aliran tekstual 

yang ekstrem memandang bahwa penggunaan akal pada saat adanya nash harus 

dihindari. Kadang-kadang keterikatan aliran tekstual terhadap al-Qur’an dan Sunnah 

begitu jauh, seperti mengatakan bahwa barangsiapa menolak sebuah ayat al-Qur’an 

sama dengan menolak seluruh al-Qur’an, demikian juga halnya dengan Sunnah. 

Unsur positif dari tekstualisme adalah berpegang teguh kepada al-Qur’an, Sunnah dan 

Ijma’, keseragaman pemikiran dan mengikuti ahli hadits. Namun, tradisionalisme 
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juga memiliki dasar-dasar yang negatif, yaitu kurang luas dalam menggunakan 

literatur keagamaan dan membatasi daya kerja nalar.40 

Sedangkan istilah kontekstualis dipahami dari kata “konteks” yang dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan “bagian suatu aliran atau kalimat 

yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna; situasi yang ada 

hubungannya dengan suatu kejadian”. Sehingga kata kontekstual dapat diartikan 

sebagai sesuatu cara, metode, pendekatan atau apa saja yang mengacu pada konteks 

(realitas).41 

 

F. Konsep Fiqh 

Pengertian “Fiqh” sama (sinonim) dengan pengertian “Syariah”, sedang 

sebenarnya pengertian “Syariah” pada masa sekarang lebih luas daripada pengertian 

“Fiqh”. Untuk mengetahui perbedaan antara kedua kata-kata tersebut, maka untuk 

menyebutkan pengertian yang telah diberikan oleh ulama-ulama Islam tentang 

syariah sebagai berikut:42 

“Syari’ah ialah apa (hukum-hukum) yang diadakan oleh Tuhan untuk 

hamba-hamba-Nya, yang dibawa oleh salah seorang nabi-Nya saw, baik 

hukum-hukum tersebut berhubungan dengan mengadakan perbuatan yaitu 

yang disebut sebagai “hukum-hukum cabang dan amalan”, dan untuknya 

maka dihimpunlah ilmu fiqh; atau berhubungan dengan cara mengadakan 

kepercayaan (i’tikad), yaitu yang disebut sebagai “hukum-hukum pokok” 

                                                             

40Asrianty, Tektualisme Pemikiran Hukum Islam: Sebuah Kritik, Jurnal Mazahib: Jurnal 

Pemikiran Hukum Islam, Vol 11, Nomor 11, Juni 2013, h. 2-3. 

41Asrianty, Tektualisme Pemikiran Hukum Islam: Sebuah Kritik, h. 3. 

42Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1991), 

h.9. 
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dan kepercayaan, dan untuknya maka dihimpunlah ilmu kalam, Syariah 

(Syara’) disebut juga “Agama” (addin dan al-millah). 

 

Mengenai kata-kata “fiqh” maka Al Jurjani mengatakan dalam bukunya “ At- 

Ta’rifat sebagai berikut:43 

“Fiqh, menurut bahasa, berarti faham terhadap tujuan seseorang pembicara 

dari pembicaraannya. Menurut istilah, fiqh ialah mengetahui hukum-hukum 

Syara’ yang mengenai perbuatan dengan melalui dalil-dalilnya yang 

terperinci. Fiqh adalah ilmu yang dihasilkan oleh fikiran serta ijtihad 

(penelitian) dan memerlukan kepada pemikiran dan perenungan. Oleh karena 

itu Tuhan tidak bisa disebut sebagai “Faqih” ( ahli dalam fiqh), karena bagi-

Nya tidak ada sesuatu yang tidak jelas. 

 

Dari kutipan-kutipan tersebut kita mengetahui bahwa lapangan Syari’ah lebih luas 

daripada lapangan fiqh, karena lapangan Syari’ah adalah apa yang tercakup dalam 

ilmu Kalam (Tauhid) dan ilmu Fiqh, atau dengan perkataan lain, fiqh adalah 

sebahagian dari isi Syari’ah, karena pengertian Syari’ah ialah keseluruhan agama 

bukan fiqh saja. Segi pemisahan yang lain ialah bahwa fiqh tidak mendapat 

kedudukan dan penghormatan yang tinggi seperti Syari’ah, karena Fiqh (sebagai 

ilmu) adalah buatan manusia, sedang Syari’ah datang dari Tuhan.44 

Secara etimologis syariah berarti jalan tempat keluarnya air untuk minum, 

atau jalan tenang untuk diikuti (the clear path to the followed). Dalam pemakaian 

yang bersifat religius kata ini mempunyai arti “jalan menuju yang baik”, yaitu nilai-

nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang kongkrit 

yang bertujuan untuk mengarahkan kehidupan manusia. Kata syariah bila dikaitkan 

                                                             

43Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1991), 

h.10 

44Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, h.10 
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dengan sumber air menunjukkan betapa vitalnya syariah tersebut sebab sumber mata 

air menurut orang Arab adalah menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Sementara 

dalam makna terminologis syariah diartikan sebagai segala ketentuan yang bagi 

hamba-Nya baik menyangkut ibadah, akidah dan muamalah.45  

Dalam kamus al-Munawir, syariah berasal dari kata syar’u dan syara’a, yang 

berarti peraturan, undang-undang, hukum. Syariah itu sendiri diartikan sebagai apa 

yang telah disyariahkan Allah dari hukum-hukum-Nya. Glasses menyebutkan, 

syariah itu dari kata syara’a atau syir’ah dengan makna memperkenalkan, 

mengedepankan dan menetapkan, serta disebut juga sebagai hukum agama Islam 

yang terkandung dalam al-Qur’an dan hadits. Kemudian secara tegas Fazlur Rahman 

mengatakan syariah itu sebagai penentuan jalan dan subjeknya sendiri adalah Tuhan. 

Dan Islam sebagai ad-din, diartikan kepatuhan dan ketaatan secara harfiah dengan 

subjeknya adalah manusia. Menurut Hossein Nasr, syariah mengandung makna jalan 

yang semestinya diikuti oleh manusia dalam hidup mereka, karena ia meliputi 

segalanya dengan segenap aspek kehidupan dari ruang lingkup keagamaan (ibadah) 

dan muamalat.46 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai syariah, maka syariah 

adalah hukum atau aturan yang  bersumber langsung dari Allah SWT dan makna 

cakupannya luas dibandingkan dengan fiqh, karena syariah itu mencakup ilmu kalam 

                                                             

45Bustami Saladin, Aktualisasi Makna Syari’ah dan Fiqh dalam Konsep Hukum Islam, Jurnal 

al-Ihkam Vol IV No 2 Desember 2009,  h. 231 

46Syamsul Bahri, Konsep Implementasi Syariat Islam di Aceh, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No 

60 Th XV, Agustus 2013, h. 320 
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atau Tauhid dan Ilmu fiqh, sedangkan fiqh bisa dikatakan bahagian daripada Syariah . 

begitu juga halnya Syariah adalah hukumnya mutlak (absolut) dan tidak dapat diubah, 

sedangkan fiqh itu hukumnya nisby (relatif) bisa berubah-ubah sesuai dengan 

perkembangan zaman seperti yang terjadi sampai sekarang ini. 

Apabila kita meninjau sejarah pemakaian kata syariah dan fiqh, maka kata-

kata syariah telah lama dipakai sebelum timbulnya kata-kata Fiqh yang dipakai dalam 

pengertiannya yang sekarang. Dalam Al Quran banyak kita dapati kata-kata syariah 

dengan segala tasrifnya, antara lain firman Tuhan: 

َجَعَلْناَكََعَلىََٰشَرِيعةٍََمِنََالْْمَْرَِفاَتَّبعِْهَاَوََلَََتتََّبعَِْأهَْوَاءََالَّذِينََلَََيعَْلمَُونََ  ثمَُّ
 

Terjemahannya:  

“Kemudian Kami jadikan engkau atas perkara yang disyariatkan”. (Al-

Jāṡiyah : 45/18)47 

 

Syariah mencakup semua aspek dari ajaran Islam baik fiqh maupun kalam. 

Syariah mempunyai ruang lingkup yang lebih luas daripada fiqh yang meliputi segala 

aspek kehidupan manusia sedangkan ruang lingkup fiqh lebih sempit dan 

menyangkut hal-hal yang pada umumnya dipahami sebagai aturan-aturan hukum, 

syariah merupakan bersumber pada al-Qur’an dan hadits, oleh sebab itulah arah dan 

tujuan syariah telah ditentukan oleh Allah dan Nabi-Nya. Sedangkan materi yang 

tercantum dari fiqh dalam perkembangannya disusun dan diangkat atas usaha dan 

ijtihad manusia.48 

                                                             
47Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah, (Jakarta: al-Huda, 2002), h. 501 

48Bustami Saladin, Aktualisasi Makna Syari’ah dan Fiqh dalam Konsep Hukum Islam, Jurnal 

al-Ihkam Vol IV No 2 Desember 2009,  h. 232 
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Kata-kata “Fiqh” pada masa-masa permulaan Islam mencakup semua hukum-

hukum agama, baik yang berhubungan dengan hukum-hukum kepercayaan atau 

hukum-hukum perbuatan atau hukum-hukum akhlak. Hukum-hukum tersebut itu 

sendiri maupun memahami (mempelajari) hukum-hukum tersebut disebut “Fiqh” 

tanpa ditiadakan pembedaan. Kata fiqh pada mulanya dipergunakan oleh masyarakat 

Arab untuk menyebut orang yang ahli dalam mengawinkan unta yang mampu 

membedakan antara unta betina yang sedang birahi dari unta betina yang sedang 

bunting. Itulah sebabnya bangsa Arab sangat akrab dengan ungkapan fahlun faqihun 

yang merupakan suatu julukan bagi pakar unta. Kemudian pengertian fiqh 

dikembangkan secara umum yaitu pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu.49 

Istilah fiqh tidak dimaksudkan untuk memahami agama dari aspek hukum semata, 

melainkan untuk memahami agama secara mendalam dari berbagai aspek. 

Secara etimologis fiqh berarti pemahaman, pengetahuan yang mendalam, 

pengertian ini dapat ditemukan dalam firman Allah swt, dalam surah At-Taubah: 

9/122, yaitu: 

َفِرْقةٍََمِنْهُمَْطَائِفةٌََلِيتَفَقََّهُواَ وَمَاَكَانََالْمُؤْمِنوُنََلِينَْفِرُواَكَافَّةًََۚفلَوَْلَََنَفَرََمِنََْكُل ِ

ينَِوَلِينُْذِرُواَقوَْمَهُمَْإذِاََرَجَعوُاَإلِيَْهِمَْلعَلََّهُمَْيَحْذرَُونََ  فيَِالد ِ

Terjemahnya: 

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang), 

mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang 

untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi 

                                                             
49Bustami Saladin, Aktualisasi Makna Syari’ah dan Fiqh dalam Konsep Hukum Islam, h. 235 
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peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, 

supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.50 

 

Setelah berlalunya masa kenabian Muhammad saw., kaum muslim dihadapkan pada 

persoalan-persoalan yang baru yang menuntut kepada penggunaan rasio (exercise of 

intellegence). Pada saat inilah fiqh dipahami sebagai hasil penggunaan opini pribadi 

(opinium prudentium) yang sangat terikat oleh teks. Pada saat yang sama banyak 

orang menghimpun dan menulis tradisi-tradisi yang diperoleh melalui cara-cara 

periwayatan. Jadi pengetahuan yang dihasilkan dari penggunaan kecerdasan dan 

pendapat pribadi bisa juga di istilahkan dengan fiqh sedangkan pengetahuan yang 

diperoleh melalui rangkaian perawi disebut ‘ilm.51 

Secara terminologis, fiqh merupakan disiplin keilmuan yang fokus pada 

hukum-hukum shara’ yang bersifat praktis amaliyah yang diderivasikan (istinbat) dari 

dalil-dalil yang terperinci. Sehingga fiqh dipahami sebagai konotasi makna 

hermeneutis, selain mempunyai arti sosial dan makna dalam arti hukum agama. selain 

itu, dengan adanya pengaruh oleh pra-anggapan metafisik dari teologi Islam (kalam). 

Fiqh kemudian membedakan dengan tegas antara pemahaman (understanding) dan 

penafsiran (interpretation) untuk memproteksi autentisitas dan kesempurnaan wahyu. 

Jadi, fiqh lebih banyak diarahkan pada pemahaman makna teks dengan kaidah-kaidah 

yang bersifat bayaniyah, dan tidak pada tafsiran yang fungsional bagi kehidupan 

manusia. Fiqh juga diidentifikasi sebagai salah satu dimensi hukum Islam yakni 

                                                             

50Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah, (Jakarta: Al-Huda, 2005), h. 207 

51Bustami Saladin, Aktualisasi Makna Syari’ah dan Fiqh dalam Konsep Hukum Islam, Jurnal 

al-Ihkam Vol IV No 2 Desember 2009,  h. 237 
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produk penalaran fuqaha’ terhadap syariah, yang secara empiris dijadikan hukum 

terapan oleh Muslim di berbagai kawasan.52  

Pada sumber lain, fikih menurut pengertian istilah kebanyakan fuqaha ialah 

“segala hukum syara’ yang diambil dari Kitab Allah swt. dan Sunnah Rasulullah saw. 

dengan jalan mendalamkan faham dan penilikan, yakni dengan jalan ijtihad dan 

istinbat. Fikih merupakan ilmu dasar untuk memahami ajaran Islam termasuk hukum 

Islam yang dipahami dan diberlakukan di Indonesia. Dengan mengetahui fikih berarti 

mengurangi perdebatan tentang masalah khilafiah, artinya toleransi dalam khilafiah 

dijunjung tinggi.  Menurut H. Amir Syarifuddin, kata fikih (berarti paham yang 

mendalam). Bila paham dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka 

fikih berarti paham yang menyampaikan ilmu zhahir kepada ilmu batin. Fikih tentang 

sesuatu berarti mengetahui batinnya sampai kedalamannya sesuatu itu. Orang yang 

mengetahui fikih berarti melaksanakan hukum Islam dengan keyakinan yang 

mendalam. Sehingga dalam berbuat dan bermuamalah termasuk dalam beribadah 

tidak mudah terombang-ambing oleh pengaruh di sekitarnya.53 

Fiqh menempati posisi penting dalam dalam peta pemikiran Islam. Tidak 

berlebihan ketika Schacht mengatakan bahwa hukum Islam menempati posisi yang 

sangat sentral dalam rasa keagamaan kaum muslimin. Fiqh merupakan salah satu 

produk par excellence yang pernah dihasilkan peradaban Islam; ia bukan hasil adopsi 

                                                             

52Muhammad Shohibul Itmam, Kedudukan dan Strategi Hukum Islam dalam Positivisasi 

Hukum di Indonesia, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, h. 71 

53Supardin, Produk Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Al-Qaḍāu Peradilan dan 

Hukum Keluarga Islam, Desember 2017, h. 227 
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apa lagi jiplakan dari Hukum Romawi (Roman Law) seperti dikatakan sebagian 

orientalis, tapi murni hasil kreativitas intelektual Muslim yang sepenuhnya berakar 

pada al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah. Muhammad Abid al-Jabiri mengatakan 

bahwa semua upaya yang dilakukan untuk mengaitkan Fiqh Islam dengan hukum 

Roma, hanya akan sia-sia.Prof. Bernard Weiss menyatakan, “The refusal to accord to 

law an autonomous textual basis created in Muslim an attitude which made it 

impossible for them to embrace Roman law. Modern scholarship may argue that 

Roman law had same influence upon the shaping of Islamic law. Whether this is so or 

not beside the point. What is important here is that Roman law could not be formally 

received into Islam: that was impossible.” Begitu penting dan menonjolnya Fiqh ini, 

maka tidak heran jika ada yang mengatakan andaikan saja peradaban Islam bisa 

diungkapkan dengan salah satu produknya, maka kita akan menamakannya sebagai 

“Peradaban Fiqh”, sebagaimana Yunani diidentikkan dengan “Peradaban Filsafat”. 

Snouck Hurgronje mengatakan, “Islam is a religion of law in full meaning of the 

world.” Joseph Schacht menyatakan adalah sebuah truism untuk mengatakan Islam 

sebagai agama hukum. Menurut H. A. R. Gibb, hukum Islam (Fiqh) adalah “the 

epitome of the true Islamic spirit, the most desicive expression of Islamic thought, the 

essential kernel of Islam”.54 

Oleh karena itu, banyak peneliti Islam yang berkesimpulan tidak mungkin 

untuk memahami Islam dengan baik tanpa pengetahuan komprehensif tentang Fiqh.  

                                                             
54Ridwan Hamidi, Epistemologi Islam: Telaah Bidang Fiqh dan Ushul Fiqh, Prosiding 

Seminar Nasional,ISBN 978-602-72446-0-3, h. 446 
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Bagi umat Islam, Fiqh adalah perwujudan (embodiement) kehendak Allah terhadap 

manusia yang berisi perintah, anjuran dan larangan. Oleh karena itu, pelaksanaan 

hukum-hukum Fiqh dianggap sebagai bentuk ketundukan kepada Allah; ia adalah 

manifestasi eksoterik keimanan. Buku-buku fiqh memuat berbagai produk hukum 

yang bersumber dari al-Qur‟an, al-Sunnah, Ijma’ dan ijtihad para ulama. Produk 

hukum tersebut menyentuh semua aspek kehidupan manusia. Jika dicermati, maka 

produk hukum tersebut bisa dibagi menjadi tujuh bahasan, yaitu:55 

1. Ibadāt: hukum-hukum yang berkaitan dengan ritual ibadah kepada Allah. 

Seperti: wudlu, shalat,puasa, zakat, haji.  

2. Ahwāl Syakhshiyyah: hukum-hukum yang mengatur masalah keluarga seperti 

pernikahan, perceraian, nasab, nafkah dan warisan.  

3. Mu’amalāt: hukum-hukum yang berkaitan dengan interaksi dengan sesama 

manusia, seperti: jual beli, gadai, sewa, tuduhan, bukti, peradilan dan 

sebagainya.  

4. Ahkām Sulthāniyyah atau Siyāsah Syar‟iyyah: hukum-hukum yang berkaitan 

dengan kewajiban pemimpin atau pemerintah (seperti: menegakkan keadilan, 

mencegah kezhaliman, menerapkan hukum) dan kewajiban warga Negara 

(seperti: keharusan taat dalam hal yang bukan maksiat).  

5. Uqubāt: hukum-hukum yang membahas hukuman terhadap semua pihak yang 

mengganggu keamanan dengan tujuan mewujudkan rasa aman dan tertib, 

                                                             
55Ridwan Hamidi, Epistemologi Islam: Telaah Bidang Fiqh dan Ushul Fiqh, Prosiding 

Seminar Nasional, ISBN 978-602-72446-0-3, h. 447. 



54 
 

 
 

Seperti: hukuman terhadap pelaku pembunuhan, pencurian, penipuan dan 

sebagainya.  

6. Siyar: hukum-hukum yang mengatur hubungan antara Negara Islam dan 

negara lain. Seperti: aturan dalam kondisi perang dan perdamaian.  

7. Adab atau akhlaq: hukum-hukum yang berkaitan dengan perilaku, budi 

pekerti, etika dan kesopanan.  

Jadi Fiqh bukan hanya mengatur hal-hal yang behubungan dengan ritual semata, tapi 

juga seluruh aspek kehidupan manusia dari mulai hubungan pribadinya dengan 

dirinya sendiri, Tuhannya, keluarganya, lingkungan masyarakatnya serta dengan 

orang yang diluar agama dan negaranya. 

 Dalam fiqh sebagai ilmu, oleh para ulama mengkategorikan hukum perbuatan 

manusia (mukallaf) kepada lima kategori, yaitu:56 

1. Wajib atau fardhu artinya segala sesuatu yang bila dikerjakan mendapat 

pahala, sedang bila ditinggalkan akan mengakibatkan dosa. 

2. Mandhub atau sunna’ atau mushtahab adalah segala sesuatu yang bila 

dikerjakan akan mendapat pahala dan bila tidak dikerjakan tidak berimplikasi 

dosa. 

3. Ibaha’ dan muba’ berarti perbuatan yang tidak mendatangkan pahala bila 

dilakukan dan tidak berdosa bila melakukannya. 

4. Karaha’ atau makruh adalah sesuatu yang diberi pahala orang yang 

meninggalkannya dan tidak berdosa bila meninggalkannya. 

                                                             
56Hafsah, Pembelajaran Fiqh, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2016), h. 4. 
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5. Haram adalah sesuatu yang diberi pahala orang yang meninggalkannya dan 

diberi dosa orang yang melakukannya. 

Fiqh sebagai ilmu yang digali dari dalil-dalil secara terperinci, dalam membahas 

setiap masalah hukum selalu ada unsur-unsur sebagai berikut:57 

1. Dalil/ ayat dan hadist yang menjadi landasan hukum dari suatu permasalahan 

hukum. 

2. Sabab atau sebab yaitu sesuatu yang keberadaannya dijadikan sebagai 

pertanda keberadaan suatu hukum bagi sesuatu. Misalnya, sebab wajibnya 

sholat adalah masuknya waktu sholat, seperti fajar atau terbenamnya matahari 

menjadi sebab wajin sholat subuh dan magrib. 

3. Syarat, yaitu sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syara’ dan 

ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya mengakibatkan 

tiadanya hukum. Misalnya, syarat sholat adalah wudhu’, sholat dianggap tidak 

dilakukan bila tidak berwudhu’ dulu sebelumnya, namun wudhu’ bukanlah 

bagian dari sholat. 

4. Rukun, yaitu sesuatu yang harus ada dalam melakukan perbuatan hukum, bila 

tidak ada maka perbuatan menjadi tidak sah. Misalnya, membaca al-fatihah 

adalah rukun sholat. 

5. ‘Azima dan rukhsha’. Azima adalah kewajiban-kewajiban sedangkan rukhsha 

adalah keringanan meninggalkan kewajiban karena ada uzhur/ halangan. 
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6. Sah, batal dan fasad. Sah artinya terlaksananya perbuatan sejalan dengan 

aturannya, memenuhi syarat dan rukunnya. Batal dan fasad artinya perbuatan 

yang dalam pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, 

atau tidak memenuhi syarat dan rukunnya. 

 

Sedangkan yang dimaksud dengan ushul fikih adalah adalah kata yang berasal 

dari bahasa arab "ushulul fikih" yang berarti asal-usul fiqh. Menurut istitah yang 

digunakan oleh para ahli ushul fikih ini, ushul fikih itu ialah, suatu ilmu yang 

membicarakan berbagai ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan dalam menggali 

dan merumuskan hukum syari'at islam dari sumbernya. Dalam pemakaiannya, 

kadang-kadang ilmu ini digunakan untuk menetapkan dalil bagi sesuatu hukum; 

kadang-kadang untuk menetapkan hukum dengan mempergunakan dalil ayat-ayat 

alour'an dan sunnah rasul yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, dirumuskan 

berbentuk "hukum fiqh" (ilmu fikih) supaya dapat diamalkan dengan mudah. 

Demikian pula peristiwa yang terjadi atau sesuatu yang ditemukan dalam kehidupan 

dapat ditentukan hukum atau statusnya dengan mempergunakan dalil. Dengan kata 

lain ushul fiqh adalah Kumpulan kaidah-kaidah yang menjelaskan kepada faqih (ahli 

hukum Islam) cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalil syara’. Yang 

menjadi obyek utama dalam pembahasan ushul fikih ialah adillah syar'iyah (dalil-

dalil syar'i) yang merupakan sumber hukum dalam ajaran islam. selain dari 

membicarakan pengertian dan kedudukannya dalam hukum Adillah Syar'iyah itu 
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dilengkapi dengan berbagai ketentuan dalam merumuskan hukum dengan 

mempergunakan masing-masing dalil itu.58 

Ushul fiqh, menurut Abdul Wahab Khalaf adalah ilmu pengetahuan tentang 

kaidah-kaidah dan metode penggalian hukum-hukum syara’ mengenai perbuatan 

manusia (amaliah) dari dalil-dalil yang terperinci atau kumpulan kaidah-kaidah dan 

metode penelitian hukum syara’ mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalil yang 

terperinci. Melalui ushul fiqh seseorang atau umat Islam mampu menangkap makna 

al-Qur’an dan Hadits sejalan dengan maksud yang dikehendaki Allah. Wahbah al-

Zuhayli secara detail dan sistematis menguraikan beberapa manfaat aksiologis dari 

ushul fiqh, yaitu:59 

1. Manfaat secara historis, yaitu mengetahui kaidah-kaidah dan tata cara yang 

digunakan mujtahid dalam memperoleh hukum melalui metode ijtihad yang 

mereka susun.  

2. Manfaat secara ilmiah dan amaliah, yaitu memberikan gambaran mengenai 

syaratsyarat yang harus dimiliki seorang mujtahid sehingga dapat menggali 

hukum syara’ dari nash dengan tepat.  

3. Manfaat dalam ijtihad, yaitu menentukan hukum melalui berbagai metode 

yang dikembangkan para mujtahid, sehingga berbagai persoalan baru yang 

                                                             

58Nurhayati, Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fiqh, J-Hes Jurnal Hukum 

Ekonomi Syariah, Vol 2 No 2, Juli-Desember 2018, h. 130. 

59Khaerul Umam, Paradigma Usul Fiqh dalam Nuansa Ilmu Sosial, Jurnal Empirisma, Vol 27 

No 1 Januari 2018, h. 45. 
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secara gamblang belum ada dalam nash, dan belum ada ketetapan hukumnya 

di kalangan ulama terdahulu dapat ditentukan hukumnya. 

4.  Manfaat sebagai perbandingan, yaitu dapat membandingkan cara istimbat dan 

hasil hukum yang dilakukan para mujtahid, sehingga diketahui mana yang 

paling kuat di antara pendapat-pendapat yang ada.  

5. Manfaat sosial, yaitu dapat menyusun kaidah-kaidah umum yang dapat 

diterapkan pada hukum dari berbagai persoalan yang terus berkembang.  

6. Manfaat secara agama, yaitu dengan memahami maksud yang dikehendaki 

Allah sehingga dapat mengantarkan manusia kepada pencapaian kebahagiaan 

dunia dan akhirat. 

Topik-topik dan ruang lingkup yang dibicarakan dalam pembahasan ilmu 

Ushul Fikih ini meliputi: 

1. Bentuk-bentuk dan macam-macam hukum, seperti hukum taklifi (wajib, 

sunnat, mubah, makruh, haram) dan hukum wadl'i (sabab, syarat, mani', 'illat, 

shah, batal, azimah dan rukhshah).  

2. Masalah perbuatan seseorang yang akan dikenal hukum (mahkum fihi) seperti 

apakah perbuatan itu sengaja atau tidak, dalam kemampuannya atau tidak, 

menyangkut hubungan dengan manusia atau Tuhan, apa dengan kemauan 

sendiri atau dipaksa, dan sebagainya.  

3. Pelaku suatu perbuatan yang akan dikenai hukum (mahkum 'alaihi) apakah 

pelaku itu mukallaf atau tidak, apa sudah cukup syarat taklif padanya atau 

tidak, apakah orang itu ahliyah atau bukan, dan sebagainya.  
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4. Keadaan atau sesuatu yang menghalangi berlakunya hukum ini meliputi 

keadaan yang disebabkan oleh usaha manusia, keadaan yang sudah terjadi 

tanpa usaha manusia yang pertama disebut awarid muktasabah, yang kedua 

disebut awarid samawiyah.  

5. Masalah istinbath dan istidlal meliputi makna zhahir nash, takwil dalalah 

lafazh, mantuq dan mafhum yang beraneka ragam, 'am dan khas, muthlaq dan 

muqayyad, nasikh dan mansukh, dan sebagainya.  

6. Masalah ra'yu, ijtihad, ittiba' dan taqlid; meliputi kedudukan rakyu dan batas-

batas penggunannya, fungsi dan kedudukan ijtihad, syarat-syarat mujtahid, 

bahaya taqlid dan sebagainya.  

7. Masalah adillah syar'iyah, yang meliputi pembahasan Al-Qur'an, As-Sunnah, 

ijma', qiyas, istihsan, istishlah, istishhab, mazhabus shahabi, al-'urf, syar'u 

man qablana, bara'atul ashliyah, sadduz zari'ah, maqashidus syari'ah/ususus 

syari'ah.  

8. Masa'ah rakyu dan qiyas; meliputi. ashal, far'u, illat, masalikul illat, al 

washful munasib, as-sabru wat taqsim, tanqihul manath, ad-dauran, as-

syabhu, ilghaul fariq; dan selanjutnya dibicarakan masalah ta'arudl wat tarjih 

dengan berbagai bentuk dan penyelesaiannya. 60 

 

Uṣūl Fiqh merupakan hasil dari serangkaian eksperimen seseorang yang 

disebut sebagai mujtahid atau sekelomok mujtahid dalam merumuskan sebuah kaidah 

                                                             
60Nurhayati, Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fiqh, J-Hes Jurnal Hukum 

Ekonomi Syariah, Vol 2 No 2, Juli-Desember 2018, h.  131. 
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yang penggunaannya ditetapkan sebagai alat penggalian (istinbāṭ) hukum. Proses 

yang dilakukan seorang mujtahid disebut sebagai ijtihād. Metode yang digunakan 

seorang ahli hukum Islam (mujtahid) dalam menetapkan sebuah hukum dapat 

bermacam-macam. Menurut Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwāfaqāt, menjelaskan 

beberapa metode dalam penggalian hukum, yaitu:61 

1. Ijtihād al-Bayānī, yaitu ijtihad untuk menjelaskan hukum-hukum syara’ dari 

nash. 

2. Ijtihād al-Qiyāsi, yaitu ijtihad terhadap permasalahan yang tidak terdapat 

dalam AlQur’an dan as-Sunah dengan menggunakan metode qiyas.  

3. Ijtihād al-Iṣtiṣlāḥ, yaitu ijtihad terhadap permasalahan yang tidak terdapat 

dalam al-Qur’an dan As-Sunah dengan menggunakan akal berdasarkan kaidah 

iṣtiṣlāḥ. 

 

G. Sumber-Sumber Fiqh 

1. Al-Qur’an 

  Al-Qur’an adalah kitab Tuhan yang diturunkan kepada Rasul Nya, Nabi 

Muhammad saw sebagai kitab suci agama Islam. Susunan al-Qur’an yang sekarang 

tidak mencerminkan urutan-urutan waktu turunnya, sebab ayat yang diturunkan 

pertama kali adalah surah al-Alaq yang terletak di akhir-akhir juz ketiga puluh, 

                                                             
61Khaerul Umam, Paradigma Usul Fiqh dalam Nuansa Ilmu Sosial, Jurnal Empirisma, Vol 27 

No 1 Januari 2018, h. 48 
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sedang ayat terakhir yang diturunkan adalah 3 surah al Ma’idah yang terletak dalam 

juz yang ketujuh.62 

Diantara ciri-ciri khas al-Qur’an ialah bahwa ia diturunkan dari Tuhan dengan 

pengertian dan kata-kata Arabnya, seperti yang disebutkan oleh al-Qur’an dalam QS 

Yusuf/12:2 yaitu: 

عۡقِلوُۡنََتََانَِّاَۤانَۡزَلۡنٰہَُقرُۡءٰناًَعَرَبِيًّاَلَّعلََّکُمَۡ  

Terjemahnya: 

“Kami turunkan wahyu berupa Al Qur’an yang berbahasa Arab” 63 

 

Ciri khas lainnya ialah bahwa al-Qur’an diriwayatkan dengan berturut-turut, masa 

demi masa, tanpa mengalami perubahan atau pemalsuan sama sekali, seperti yang 

dijanjikan oleh Allah swt dalam QS al-Ḥijr/15: 9 yaitu: 

لوُۡنََانَِّاَۤانَۡزَلۡنٰہَُقرُۡءٰناًَعَرَبيًِّاَلَّعلََّکُمَۡتعَۡقَِ  

 

Terjemahnya: 

Kamilah yang menurunkan al-Qur’an dan kami pula yang menjaganya”.64  

 

Al-Qur’an adalah lafaz yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad Saw yang dinukilkan secara mutawatir. Ta’rif ini mengandung unsur 

pokok yang menjelaskan hakikat daripada al-Qur’an yaitu:65 

                                                             

62Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1991), h. 

55 

63Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah, (Jakarta: Al-Huda, 2005), h. 236 

64Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah, h. 263 

65Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 24-25 
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a) Al-Qur’an berbentuk lafaz yang mengandung arti bahwa apa yang 

disampaikan Allah melalui jibril kepada Nabi Muhammad dalam bentuk 

makna dan dilafazkan oleh Nabi dengan ibaratnya sendiri tidaklah disebut al-

Qur’an. 

b) Al-Qur’an adalah berbahasa Arab, yang mengandung arti bahwa al-Qur’an 

yang dialihbahasakan kepada bahasa lain atau diibaratkan dengan bahasa 

asing bukanlah al-Qur’an. Karenanya shalat yang dilakukan dengan 

terjemahan bahasa selain Arab tidaklah sah. 

c) Al-Qur’an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw yang mengandung 

arti bahwa wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi-nabi terdahulu 

tidaklah disebut dengan al-Qur’an. Sebaliknya apa-apa yang dihikayatkan 

dalam al-Qur’an tentang kehidupan dan syariah yang berlaku bagi umat 

terdahulu adalah al-Qur’an. 

d) Al-Qur’an dinukilkan secara mutawatir mengandung arti bahwa ayat-ayat 

yang tidak dinukilkan secata mutawatir bukanlah disebut dengan al-Qur’an. 

Karenanya ayat-ayat syāżah atau yang tidak dinukilkan secara mutawatir 

tidak dapat dijadikan hujjah dalam beristimbat. 

 

Al-Qur’an bukanlah kitab undang0undang yang menggunakan format dan 

ibarat tertentu dalam menjelaskan hukum. Al-Qur’an itu adalah sumber hidayah yang 

di dalamnya terkandung norma dan kaidah yang dapat diformulasikan dalam bentuk 

undang-undang. Dalam menjelaskan hukum, al-Qur’an menggunakan beberapa cara 
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dan ibarat yaitu dalam bentuk tuntutan, baik tuntutan berbuat atau yang disebutkan 

suruhan, atau tuntutan meninggalkan yaitu larangan. Suruhan menunjukkan 

keharusan berbuat seperti keharusan shalat dengan firman Allah. Larangan 

menunjukkan keharusan meninggalkan perbuatan seperti membunuh.66 

2. Hadits 

Hadits adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad saw, baik berupa 

kata-kata atau perbuatan atau penetapan (taqrir).67 Hadist dalam pengertian tersebut 

sama dengan pengertian Sunnah. Akan tetapi kata-kata “Sunnah” kadang-kadang 

diartikan kepada kenyataan yang terjadi pada masa rasul dalam menetapkan syariah 

(hukum Islam), yakni perkara yang berlaku pada masa pertama Islam. Sunnah dalam 

pengertian terakhir tersebut bisa berbeda dengan hadits, yaitu apabila dari rasul 

diriwayatkan suatu hadits yang berupa kata-kata. Akan tetapi berdasarkan penetapan 

riwayat, apa yang dijalankan oleh orang banyak pada masa Nabi Muhammad saw 

atau pada masa Khulafa ar-Rasyidin adalah kebalikan pengertian hadits tersebut. 68  

 Hadist Nabi Muhammad saw merupakan sumber hukum setelah al-Qur’an, 

seperti yang dinyatakan dalam al-Qur’an antara lain: 

اَ ايَُّہَاَالَّذِيۡنََاٰمَنوُۡۤ سوُۡلََوََاوُلِیَالَۡمَۡرَِمِنۡکُمََۡۚفاَِنَۡيٰۤ ََوََاطَِيۡعوُاَالرَّ اطَِيۡعوُاَاللّٰہ

َِوََالۡيوَۡمَِ سُوۡلَِانَِۡکُنۡتمَُۡتؤُۡمِنوُۡنََبِاللّٰہ َِوََالرَّ تنَاَزَعۡتمَُۡفیَِۡشَیۡءٍَفَرُدُّوۡہَُاِلیََاللّٰہ

َاحَۡسَنَُتاَۡوِيۡلًَ خِرََِؕذٰلِکََخَيۡرٌَوَّ  الَٰۡ

                                                             

66Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 32 

67Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1991), 

h.58 
68Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, h. 58 
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Terjemahnya: 

Demi Tuhanmu (Muhammad), mereka belum beriman kecuali sesudah 

mereka berhakimkan engkau tentang apa yang dipertengkarkan diantara 

mereka. Kemudian mereka tidak mendapati keberatan dalam dirinya tentang 

apa yang telah engkau putuskan dan menerima benar-benar”. (QS Al-

Nisā’/4:59).69 

 

Hadis dalam istilah ulama Ushul adalah “apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi 

Muhammad saw baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun pengakuan dan 

sifat Nabi”. Sedangkan hadis menurut istilah ulama Fiqh adalah sifat hukum bagi 

perbuatan yang dituntut memperbuatnya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti 

dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang 

yang meninggalkannya. Ulama Ushul menempatkan hadis sebagai salah satu sumber 

atau dalil hukum syar’i, sedangkan ahli Fiqh menempatkannya sebagai salah satu 

hukum syara’ yang lima yang mungkin berlaku terhadap suatu perbuatan.70 

 Hadis menurut pengertian ahli Ushul, dari segi materinya terbagi kepada tiga 

macam yaitu:71 

a) Hadis qauliyah yaitu ucapan Nabi yang didengar oleh sahabat beliau dan 

disampaikannya kepada orang lain. 

b) Hadis fi’liyah yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang 

dilihat atau diketahui oleh sahabat kemudian disampaikannya kepada orang 

lain dengan ucapannya. 

                                                             

69Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah, (Jakarta: Al-Huda, 2005), h. 88 

70Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 38 

71Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, h. 38-39 
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c) Hadis taqririyah yaitu perbuatan seseorang sahabat yang dilakukan di 

hadapan atau sepengetahuan Nabi, tetapi tidak ditanggapi atau tidak dicegah 

oleh Nabi. Diamnya Nabi tersebut disampaikan oleh sahabat lain dengan 

ucapannya.   

 

3. Ijma’ 

 Ijma’ adalah kebulatan pendapat fuqaha Mujtahidin pada sesuatu masa atas 

sesuatu hukum sesudah masa Rasulullah saw. Fuqaha tersebut ada kalanya fuqaha-

fuqaha sahabat atau dari fuqaha-fuqaha angakatan yang datang sesudah mereka. 

Ijma’ merupakan sumber yang kuat dalam menetapkan hukum-hukum Islam dan 

menduduki tingakatan ketiga dalam urutan-urutan sumber hukum Islam. 

Kekuatannya ijma’ sebagai sumber hukum ditunjukkan oleh beberapa ayat qur’an 

dan hadits yang mengatakan bahwa kebulatan ahli hukum dan fikiran menjadi 

pegangan, disamping ayat-ayat quran yang menyuruh memperkokoh kesatuan dan 

melarang pemisahan diri. Diantaranya hadits-hadits yang memberi kekuatan 

demikian adalah hadits: “Ummatku tidak bersepakat atas kesesatan” (La tajtami’ 

ummati aladh-dhalalah).72 

4. Qiyas 

 Qiyas adalah mempersamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada 

kedudukan hukumnya dengan sesuatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya 

karena adanya segi-segi persamaan antara keduanya yang disebut “Illat”. Qiyas 

                                                             
72Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1991), h. 
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sebagai sumber hukum Islam menduduki tempat yang keempat, yakni sesudah 

Qur’an, Hadits dan Ijma’. Bila dibandingkan dengan Ijma’, maka qiyas lebih luas 

pemakaiannya daripada Ijma’, karena banyak sekali hukum-hukum Islam diambil 

dari qiyas, sebab ketentuan-ketentuan hukum yang didasarkan kepada Ijma’ terbatas 

jumlahnya dan tidak ada lagi ketentuan-ketentuan yang baru. Hal ini disebabkan 

karena ulama-ulama Islam berbagai-bagai negeri Islam sudah meninggalkan prinsip 

musyawarah ilmiah bersama (seminar keilmuan, dan karena sesudah lewat masa 

pertama (masa Khulafa ar-Rasyidin) Ijma’ dalam arti yang sebenarnya tidak 

mungkin terwujud lagi.73 

 Qiyas dinilai sah sebagai sumber legislasi sekunder oleh keempat mazhab 

sunni, muktazilah dan ibadi. Namun menurut Syiah Ja’fari, Zaidi, Zahiri dan 

beberapa mazhab Mu’tazilah menggambarkan qiyas sebagai legislasi berdasarkan 

pemikiran sehingga bersifat zhanni, dan merupakan sebuah bid’ah. Ibn Hazm 

mengartikulasikan posisinya dengan menunjuk qiyas sebagai “suatu keputusan 

(hukum) tanpa pengetahuan yang mantap, (hanya) mengikuti dalil dalil yang tidak 

pasti (zhanni)”.74 

5. Istidlal 

Istidlal adalah menarik kesimpulan dan dua hal yang berlainan. Misalnya 

menarik kesimpulan dari adat-istiadat dan hukum agama yang diwahyukan sebelum 

                                                             
73Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1991), 

h.63 

74Yusna Zaidah, Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum Melalui 

Pendekatan Ushuliyyah, Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran Vol 17 Nomor 2 

Desember 2017, h. 153 
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Islam. Adat yang telah lazim dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan 

hukum Islam (gono-gini atau harta bersama) dan hukum agama yang diwahyukan 

sebelum Islam tetapi tidak dihapuskan oleh syariah Islam, dapat ditarik garis-garis 

hukumnya untuk dijadikan hukum Islam.75 

6. Maslahat-Mursalah 

 Maslahat mursalah ialah pembinaan (penetapan) hukum berdasarkan 

maslahat (kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuannya dari syara’, baik 

ketentuan secara umum atau secara khusus. Jadi maslahat tersebut termasuk dalam 

umumnya maslahat yang bisa mendatangkan kegunaan (manfaat) dan bisa 

menjauhkan keburukan (kerugian), serta hendak diwujudkan oleh kedatangan syariah 

Islam, disamping adanya nash-nash syara’ dan dasar-dasarnya yang menyuruh kita 

untuk memperhatikan maslahat tersebut untuk semua lapangan hidup, tetapi syara’ 

tidak menentukan satu-persatunya maslahat tersebut maupun macam keseluruhannya. 

Oleh karena itu maka maslahat tersebut dinamai mursal artinya terlepas dengan tidak 

terbatas. 76 

Sebagai contoh dapat dikemukakan pembenaran pemungutan pajak 

penghasilan untuk kemaslahatan atau kepentingan masyarakat dalam rangka 

pemerataan pendapatan atau pengumpulan dana yang diperlukan untuk memelihara 

                                                             

75Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia, Cet 10, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 110. 
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kepentingan umum, yang sama sekali tidak disinggung di dalam al-Qur;an dan 

Sunnah Rasul.77 

7. Istihsan 

Secara harfiyah, istihsan diartikan meminta berbuat kebaikan, yakni 

menghitung-hitung sesuatu dan menganggapnya kebaikan. Para imam mazhab 

memandang istihsan terbagi kepada beberapa pendapat. Syafi’i, Ja’fari, Zaidi dan 

Zahiri menilai istihsan sebagai dalil yang tidak terlegitimasi dan “dugaan”. Imam al 

Syafi’i dan Ibn Hazm memandang istihsan sebagai pilihan berdasarkan keinginan 

dan suatu sumber kontradiksi.78 Istihsan ialah mengecualikan (memindahkan) hukum 

sesuatu peristiwa dari hukum peristiwa-peristiwa lain yang sejenisnya dan 

memberikan kepadanya hukum yang lain karena ada alasan yang kuat bagi 

pengecualian tersebut. dengan demikian maka istihsan adalah kebalikan qiyas, 

karena qiyas ialah mempersamakan hukum sesuatu peristiwa dengan hukum 

peristiwa lain yang sejenisnya.79  

Istihsan adalah suatu cara untuk mengambil keputusan yang tepat menurut 

suatu keadaan, misalnya hukum Islam melindungi dan menjamin hak milik 

seseorang. Hak milik seseorang hanya dapat dicabut kalau disetujui oleh pemiliknya. 

                                                             

77Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia, Cet 10, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 110. 

78Yusna Zaidah, Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum Melalui 

Pendekatan Ushuliyyah, Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran Vol 17 Nomor 2 

Desember 2017, h. 153, 

79Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1991), h. 

64. 
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Dalam keadaan tertentu, untuk kepentingan umum yang mendesak, penguasa dapat 

mencabut hak milik seseorang dengan paksa, dengan ganti-kerugian tertentu kecuali 

kalau ganti-rugi itu tidak dimungkinkan. Contohnya adalah pencabutan hak milik 

seseorang atas tanah untuk pelebaran tanah, pembuatan irigasi untuk mengairi sawah 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial.80 

8. Istishab  

Istishab adalah menetapkan hukum sesuatu hal menurut keadaan yang terjadi 

sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya. Atau dengan perkataan lain dapat 

dikatakan istishab adalah melangsungkan berlakunya hukum yang telah ada karena 

belum ada ketentuan lain yang membatalkannya.81 Contohnya seorang pria 

mengawini seorang wanita secara sah. Kemudian ia meninggalkan istrinya tanpa 

proses perceraian. Lalu seorang pria melamar istrinya yang menurut kenyataannya 

tidak mempunyai suami. Walaupun wanita tersebut menerima lamaran itu, namun 

perkawinan antara mereka tidak dapat dilangsungkan karena status wanita tersebut 

adalah (masih) istri terhadap suaminya. Selama tidak dapat dibuktikan bahwa wanita 

tersebut telah diceraikan oleh suaminya selama itu pula status hukum wanita tersebut 

adalah istri. 

 

 

                                                             
80Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia, Cet 10, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 110-111. 

81Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia, h. 111. 
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9. ‘Urf 

Dari segi bahasa arti ‘urf ialah mengetahui, kemudian dipakai dalam arti 

sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat. 

Kata-kata ‘urf pada firman Allah swt berikut ini diartikan dalam arti sebagai berikut: 

لۡجٰہِلِيۡنََوََاعَۡرِضَۡعَنَِاخُذَِالۡعَفۡوََوََاۡمُرَۡباِلۡعرُۡفَِ  

Terjemahnya: 

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta 

berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. (QS Al-A’rāf/7:199)82 

 

Dalam istilah fuqaha ‘urf ialah kebiasaan kebanyakan orang dalam kata-kata dan 

perbuatannya. Dari pengertian ini kita mengetahui bahwa ‘urf dalam sesuatu perkara 

tidak bisa terwujud kecuali apabila ‘urf itu mesti berlaku atau sering-seringnya 

berlaku pada perkara tersebut, sehingga masyarakat yang mempunyai ‘urf tersebut 

selalu memperhatikan dan menyesuaikan diri dengannya. Sebagai contoh ialah 

kebiasaan masyarakat Indonesia pada perkawinan ialah bahwa keluarga dari pihak 

calon mempelai laki-laki datang ke tempat orang tua calon mempelai perempuan 

untuk meminangnya.83 

 

 

 

 

                                                             

82Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah, (Jakarta: Al-Huda, 2005), h. 177. 

83Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1991), h. 

89. 
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H. Kitab-Kitab Fiqh yang digunakan di Pesantren 

Adapun kitab-kitab kuning yang beredar di pesantren-pesantren memiliki 

beberapa kajian diantaranya kajian kitab kuning di bidang ilmu fiqh dan ushul fiqh 

yaitu sebagai berikut:84 

1. Bidang ilmu Fiqh 

Adapun kitab kuning dalam bidang fiqh hampir semua yang beredar termasuk 

dalam kriteria fiqh Madzhab Syafi’i. Van Bruissen mengungkapkan bahwa karya-

karya fiqh Syafi’i berasal atau merupakan kreasi lanjutan dari tiga kitab kuning yang 

muncul sebelumnya yaitu Al- Muharrar karya Al-Rafi’i ( w. 625 H/1226 M ), Al- 

Taqrib karya Abu Syuja’ Al- Isfahani 9w. 593 H/ 1197 M) dan Qurrab Al-Ayn 

karangan AL-Malibary (w. 975 H/1576 M). Dari garis Al-Muharrar lahir Minhaj Al-

Thalibin karya Abu Zakarya Yahya Al-nawawi (w. 676 H/ 1277-8 H). Kemudian 

generasi berikutnya kitab-kitab kuning yang ada merupakan syarkh atas Minhaj yaitu 

Tuhfah Al-Muhtaj karya Ibn Hajar Al-Haytami (w.973 H/ 1575-6 M). Dan Nihayah 

Al-Muhtaj karya Samsuddin Al-Romli (w. 1004 H/ 1595-6 M). Begitu juga Mughni 

Al-Muhtaj karya Khatib Al-Syabini (w.977 H/1569-70 M), Kanz Al-Raghibin yang 

lebih dikenal Al-Mahalli karya Jalaluddin AL-Mahalli (w. 864 H/1460 M) dan 

Minhaj Al-Thullab karya Zakariya Al-Anshari, Fath Al-Wahhab yang merupakan 

ringkasan dari karyanya sendiri yaitu Minhaj Al-Thullab. Kitab kuning lainnya dari 

generasi ini hanya merupakan ringkasa dan intisari dari kitab kuning generasi 

                                                             
84Amrizal, Eksistensi Tradisi Kajian Kitab Kuning dalam Lingkup Perubahan Sosial (Studi 

Kasus di Pesantren Darun Nahdhah, Darel Hikmah, dan Babussalam), Jurnal Sosial Budaya Vol 13 No 

1, Juni 2016, h. 76. 
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sebelumnya. Sementara itu dari kitab Fath Al-Wahhab lahir dua kitab hasyiyah 

(komentar atas komentar), masing-masing oleh Bujayrimi (w. 1221 H/1806 M) dan 

jamal (w.1204 H/1780-90 M). 

Adapun dari kitab Ghayah wa Al-Taqrib karya Abu Syuja juga lahir dan 

berkembang sejumlah kitab kuning di lingkungan pesantren. Dari kitab ini muncul 

Al-Iqna’ karya Syabini (w.977 H/ 1569-70 M), Kifayah Al-Akhyar karya Al-

Dimasyqi (w. 829 H/ 1426 M dan Fath Al-Qarib karya Ibn Qasim (w.918 H/ 1512 

M). Garis lain Fiqh Syafi’i adalah kitab Qurrah Al-Ayn karya Al-Malibari. Dari sini 

lahirlah Nihayah Al-Zayn karya Syaikh Nawawy Al-Bantani dan Fath Al-Mu’in karya 

lanjutan Al-Malibari sendiri. Kemudian dua kitab kuning lain lahir dari Fath Al-

Mu’in yaitu I’anah Al-Thalibin karya Sayyid Bakri (w. 1893 M) dan Tasyrih Al-

Mustafidin karangan Alwi Al-Saqqaf (w. 1916 M). dalam daftar Van Der Berg ada 

garis lain yakni kitab kuning elementer abad ke 9 H, yaitu Kitab Muqaddimah Al-

Hadhramiyah karya Abdullah bin Abdul Karim ba-Fadhal. Dari garis ini lahir Minhaj 

Al-Qawim karya Ibn Hajar, yang kemudian pada abad ke 18 melahirkan Al-Hawasyi 

Al-Madaniyah karya Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi. Melalui garis ini, kitab 

kuning yang paling terkenal dan beredar di hampir seluruh pesantren di Jawa hanya 

kitab Minhaj Al-Qawim yang kandungannya terbatas pada fiqh Ibadah saja. Adapun 

dua kitab komentar lagi atas kitab Al-Muqaddimah adalah karya Syaikh Mahfuzh Al-

Tirmisi dan Busyr Al-Karim bi Syarh Masail Ta’lim ala Muqaddimat Al-

Hadhramiyyah karya Said bin M. Bahsin. 
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2. Bidang Ushul Fiqh 

Dalam bidang Ushul Fiqh, pesantren mengenal beberapa kitab di antaranya 

Al- Waraqat karya Imam Al-haramain (419-478 H/ 1028-1085 M), Al-Luma’ fi Ushul 

Al-Fiqh karya Abu Ishaq Al-Syairazi Al-Syafi’i (w.476 H), Lathaif Al-Isyarat dan 

Jam’ Al Jawami’ karya Tajuddin Al-Subki (w.769 H) serta Al-Isybah wa Al-Nazha’ir 

karya Jalaluddin Al-Suyuthi (849-911 H/ 1445-1505 M). Kitab Jam’ Al Jawami’ 

karya Al-Subki mendapatkan komentar dalam Lubb Al-Ushul sendiri mendapatkan 

komentar oleh Muhammad Al-Jauhari dan Abu Zakaria Al-Anshari dalam Ghayah 

Al-Wushul. Jalaluddin Al-Mahalli juga mempunyai komentar atas Jam’ Al-Jawami’ 

yang kemudian mendapatkan komentar atas komentar dari Al-Bannani.  

Dari sejumlah kajian kitab kuning yang diajarkan di pesantren, fikih 

merupakan disiplin ilmu yang memperoleh perhatian terbesar, tetapi bukan berarti 

pelajaran lain diabaikan. Karya-karya fikih yang dipelajari di pesantren berada dalam 

satu alur pemikiran madzhab, khususnya madzhab Al-Syafi’i. Survei van Brinesen 

dalm hal ini perlu dicatat. Ia mengungkapkan bahwa karya-karya fikih Syafi’i berasal 

atau merupakan kreasi lanjutan dari tiga kitab kuning pendahulu;masing-masing kitab 

Al-Muharrar karya Rafi’ (w.625 H/1126 M), kitab Al-Taqrib karya Abu Syuja’ Al-

Isfahani (w.593 H/1197 M) dan kitab Qurrah Al-Ayn karangan Al-Malibari (w.kira-

kira 975 H/1567 M). Ketiga kitab ini masing-masing membuat garis sejarah 

perkembangan sejumlah kitab tersendiri sesudahnya. 
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I. Kerangka Konseptual  

Kerangka konseptual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pola pikir 

atau alur pikir yang dijadikan acuan dalam memahami masalah yang akan diteliti. 

Penelitian ini berfokus pada peran kiai dan ustadz dalam pemikiran fiqh santri di 

pesantren An-Nahdlah Makassar. 

Dalam usaha mempertahankan ciri kekuatan dan khas sebuah pesantren yaitu 

dengan adanya tradisi pengajian kitab kuning, yang pusat pada hukum Islam berupa 

syariah dan fiqh. Peranan kiai dan ustadz dalam pesantren harus memberikan 

kontribusi terhadap pemikiran-pemikiran fiqh para santriwan dan santriwati. 

Sehingga pola pemikiran fiqh bagi santri tidak mengarah pada pola pikir yang radikal 

dan kritis yang condong memberikan dampak yang tidak baik. Metode yang 

diberikan tidak lepas dari kegiatan diskusi yang tentu saja memberikan perbedaan 

pendapat yang merupakan hal yang sangat penting dalam membangun pemikiran fiqh 

santri.  

Berpikir dapat meliputi dari tiga tahap dalam proses berpikir yaitu 

pembentukan pengertian, pembentukan pendapat dan pembentukan keputusan yang 

diberikan oleh kiai dan ustadz dalam pemikiran fiqh santri di Pondok Pesantren An-

Nahdlah Makassar. Dengan peran kiai dan ustadz dalam pemikiran fiqh ini, sehingga 

akan membentuk pola pikir santri, karakteristik santri sesuai dengan karakteristik 

pondok pesantren. 
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Kerangka pikir peran kiai dan ustadz dalam pemikiran fiqh santri di pondok 

pesantren adalah sebagai berikut:  

Gambar 2.1 

Skema Kerangka Konseptual Penelitian 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian dalam kategori studi lapangan (field 

research), dan bersifat kualitatif yang mendeskripsikan, menganalis dan 

menginterpretasikan data yang terkumpul dalam proses penelitian.93 Penelitian 

kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam 

mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, 

kemasyarakatan kepemudaan, perempuan, olah raga, seni dan budaya, sehingga dapat 

dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama.94 

 Penelitian kualitatif bertujuan untuk, 1) mendeskripsikan suatu proses kegiatan 

berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. 2) menganalisis dan menafsirkan suatu 

fakta, gejala dan peristiwa yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya dalam 

konteks ruang, waktu dan situasi lingkungan secara alamiah serta mendapatkan 

makna dari permasalahan yang akan dicapai.95 Penelitian ini akan mendeskripsikan 

                                                           

93Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: Rineke 

Cipta, 1991), h. 11. 

94Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif; Teori & Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2016), h. 80, 

95Nurul zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan pendidikan: Teori-Aplikasi, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2006), h. 102. 



77 
 

 
 

dan menganalisis serta menafsirkan peran kiai dan ustadz dalam pemikiran fiqh santri 

di Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar. 

2. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren An Nahdlah Makassar, dengan 

alasan bahwa pondok pesantren adalah tempat tinggal para tokoh agama dan peneliti 

telah mengetahui lokasi dan tokoh agama di Pondok Pesantren tersebut. 

pertimbangan penetapan lokasi penelitian ini adalah berpotensi untuk diadakannya 

penelitian di Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar yang berkaitan dengan judul 

yang akan diteliti, dan berdasarkan hasil penelusuran peneliti, belum menemukan 

penelitian yang serupa yang membahas tentang peran kiai dan ustadz dalam 

pemikiran fiqh santri di Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan 

fenomenologi berupa membiarkan realitas mengungkapkan dirinya sendiri secara 

alami, melalui pertanyaan pancingan. Subjek penelitian dibiarkan menceritakan 

segala macam dimensi pengalamannya berkaitan dengan sebuah peristiwa.96 Dengan 

demikian, penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menemukan, menjelaskan setiap 

fenomena yang ada dalam pondok pesantren An-Nahdlah Makassar terkait dengan 

peran kiai dan ustadz dalam pemikiran fiqh santri di Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar. 

                                                           
96O Hasbiansyah, Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial 

dan Komunikasi, Jurnal Mediator Vol 9 No 1, Juni 2008, h. 170. 
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C. Sumber Data  

 Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap literatur-

literatur pustaka yang koheren dengan objek yang akan diteliti. Pengkajian yang 

dimaksud adalah dengan mengkaji buku-buku yang ada relevansinya dengan objek 

yang akan diteliti dan kitab-kitab yang menjadi unsur utama dalam landasan teoritis 

serta melakukan survei lapangan berupa wawancara dan observasi. 

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 

primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang di dapat dari sumber pertama 

baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian 

kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Dengan demikian, informan yang 

terkait adalah kiai dan ustadz yaitu Dr. KH. Afifuddin Harisah, Lc, MA, Dr. KH. 

Baharuddin HS, MA, Dr. Syamsul Alam Usman, M.Ag, , Dr. KH. Yusri, Lc, MA, 

Dra. Hj. Muliati dan Ustadzh Pendalaman Agama serta beberapa santri pondok 

pesantren An-Nadhlah Makassar. 

Sedangkan data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih 

lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain 

misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data sekunder ini 

digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut.97 Adapun data sekunder 

bersumber dari metode pembelajaran hukum Islam yang didapatkan dari para tokoh 

agama yang berperan, serta jurnal penelitian dan buku-buku hukum Islam yang 

                                                           
97Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis/Oleh Husein Umar Ed 

Baru, Cet2, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), h. 42. 
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menyangkut pendidikan hukum Islam di pesantren, tokoh agama, dan tradisi dan 

modernitas sebuah pesantren. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam suatu 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun 

metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Observasi 

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung 

ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Instrumen yang dipakai dapat 

berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan dan lainnya.98 Dalam observasi ini 

peneliti langsung mendatangi pondok pesantren An-Nahdlah Makassar, guna 

memperoleh data dari informan tentang hal-hal yang menjadi objek penelitian.  

2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. 

Pelaksanannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang 

diwawancarai tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar 

pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrumen dapat berupa pedoman 

wawancara maupun checklist.99 Wawancara dilakukan kepada para tokoh agama yang 

                                                           
98Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis/Oleh Husein Umar Ed 

Baru, Cet2, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), h. 51. 

99Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis/Oleh Husein Umar Ed 

Baru, h. 51. 
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berperan dalam pemikiran fiqh santri di pondok pesantren An-Nadhlah Makassar. 

Wawancara yang digunakan adalah untuk mengumpulkan pendapat, persepsi, 

perasaan, pengetahuaan dan pengalaman serta penginderaan seseorang dengan tujuan 

untuk mendapatkan informasi yang konkret. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi hanyalah nama lain dari analisis tulisan atau analisis terhadap isi 

visual dari suatu dokumen. Buku teks, essay, surat kabar, novel, artikel, majalah, 

buku resep, pidato politik, iklan, gambar nyata, dan isi dari hampis setiap jenis 

komunikasi visual dapat dianalisis dengan berbagai cara. Menurut Bungin, teknik 

dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian sosial untuk menelusuri data historis. 100 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam 

kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan yang dilakukan menjadi sistematis 

berdasarkan judul penelitian ini yaitu peran kiai dan ustadzh dalam pemikiran fiqh 

santri di pondok pesantren An-Nahdlah Makassar. Adapun dalam penelitian ini, 

penulis akan menggunakan instrumen penelitian seperti, pedoman wawancara, 

pedoman observasi, maupun checklist untuk wawancara yang akan dilakukan, dan 

alat perekam. 

 

                                                           
100Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif; Teori & Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2016), h. 177. 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

kualitatif yang lebih menekakan analisisnya pada proses penyimpulan induktif serta 

pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan 

menggunakan logika ilmiah, serta penekannya adalah pada usaha menjawab 

pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir dan argumentatif. Dalam rangka 

menjawab rumusan masalah yang ditetapkan penulis berdasarkan judul penelitian ini 

yaitu peran kiai dan ustadzh dalam memberikan pemikiran fiqh santri di pondok 

pesantren An-Nahdlah Makassar maka analisis data yang menjadi acuan dalam 

penelitian ini mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman 

yang dikutip oleh Sugiyono, sebagai berikut:101 

Gambar 3.1  Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman 

 

 

 

 

 

Sumber: Sugiyono (2013) 

 

1. Pengumpulan data baik melalui observasi langsung di lapangan kemudian 

wawancara mendalam terhadap informan yang compatible terhadap penelitian 

                                                           
72Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). 

(Bandung: Alfabeta, 2013), h. 335. 
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untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar memperoleh data sesuai 

dengan yang diharapkan. ataupun dengan menelaah literatur-literatur yang 

berhubungan dengan penelitian. 

2. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan dari catatan-catatan yang diperoleh dari pengumpulan data. 

3. Penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan informasi dalam bentuk teks 

naratif atau grafik jaringan yang bertujuan  mempertajam pemahaman 

penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam uraian 

penjelasan.  

Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan 

secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada  catatan-

catatan data yang didapatkan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menelaah secara kritis dan mendalam peran 

tokoh agama dalam memberikan pemikiran fiqh santri di Pondok Pesantren An-

Nahdlah Makassar. 

 

G. Teknik Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan dalam metode penelitian kualitatif, peneliti mengecek 

secara berulang untuk mendapatkan dan membuktikan kebenaran data yang telah 

ditemukan sehingga memperoleh data yang valid. Sedangkan, data yang valid dapat 

diperoleh dengan melakukan uji kredibilitas penelitian. Data yang valid dapat 
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diperoleh dengan melakukan uji kredibilitas terhadap data hasil penelitian sesuai 

dengan prosedur dalam penelitian kualitatif.102  

Untuk memeriksa keabsahan data penelitian dapat dilakukan dengan berbagai 

kegiatan yaitu sebagai berikut:103 

1. Melakukan perpanjangan pengamatan, hal ini dilakukan untuk menghapus 

jarak antara peneliti dan narasumber sehingga tidak ada lagi informasi yang 

disembunyikan oleh narasumber  karena telah mempercayai peneliti. 

Perpanjangan dan pendalaman pengamatan dilakukan untuk mengecek 

kesesuaian dan kebenaran data yang telah diperoleh.  

2. Peningkatan ketekunan, yaitu pengamatan yang cermat dan 

berkesinambungan merupakan wujud dari peningkatan ketekunan yang 

dilakukan oleh peneliti. Hal ini dimaksudkan guna meningkatkan kredibilitas 

data yang diperoleh.  

3. Triangulasi, merupakan teknik yang mencari pertemuan pada satu titik tengah 

informasi dari data yang terkumpul guna pengecekan dan pembanding 

terhadap data yang telah ada.  

 

 

 

                                                           
102Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: CV Alfabeta, 

2009), h. 22. 

103Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), h. 171-129. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Pesantren Al-Nahdlah Makassar 

1. Cikal Bakal Pesantren Al-Nahdlah Makassar104 

Pesantren Al-Nahdlah berdiri berawal dari upaya AGH. Muh. Harisah AS 

yang mengumpulkan sejumlah anak-anak usia sekolah berjumlah 7 orang bertempat 

dikediamannya, pada tanggal 20 September 1982, masing-masing yaitu Afifuddin 

Harisah, Usman Abdullah, Abd Rahman Roa, Abd Rahman Bantam, Muh Ridwan 

Oyo, Sahabuddin dan Zainal Abidin, rata-rata mereka adalah murid sekolah dasar. 

Tujuh orang tersebut dibina dengan memberikan pengajian dengan menggunakan 

kitab kuning standar.  

Kegiatan tersebut menjadi sejarah awal berdirinya pesantren Al-Nahdlah, 

yakni dimulai dalam bentuk pengajian duduk bersila sejumlah tujuh orang santri. Dari 

jumlah santri tujuh orang tersebut, AGH. Muh. Harisah AS menamai pengajian 

tersebut dengan nama majelis ta’lim Aṣḥābu al-Kahfi. Salah seorang dari tujuh orang 

santri tersebut adalah putra gurutta sendiri, Afifuddin Harisah. Aktivitas pengajian di 

kediaman Gurutta tersebut mendapatkan perhatian masyarakat setempat. 

Berputarnya siang dan malam yang silih berganti dengan merangkak bagaikan 

penyuh dari detik ke menit dengan tiada terasa dalam perjalanannya. Tepatnya, 10 

Zulkaidah 1403 H seiring tanggal 20 Agustus 1983 M, kembali AGH. Muh. Harisah 

                                                             
 104Firdaus Muhammad, AGH Muh Harisah AS: Mewariskan Pesantren Menjaga Jejak 

Leluhur, Cet 2, (Makassar: Nala Cipta Litera, 2018), h. 70  
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AS dengan segala kerendahannya yang mengayungkan langkah maju dengan rasa 

optimis, pengajian yang sama terwujud pula di dalam ruangan Masjid Quba Layang 

dengan sistem yang sama dari beberapa orang anak berusia remaja bersama para 

jama’ah masjid. Pengajian tersebut kian hari bertambah hingga santrinya mencapai 

ratusan, bukan hanya pelajar SD, SMP, SMA bahkan juga berasal dari mahasiswa, 

sarjana dan masyarakat di sekitar Masjid Quba Layang. Karena padatnya pengajian 

dengan sistem halaqah ini, maka dibentuklah Majelis Ta’lim As Syafi’iyah dan tak 

lama kemudian pada tanggal 4 Januari 1985 dirubah menjadi “an-Nahdlah” artinya 

kebangkitan atas restu dari Gurutta Al-allamah nasiruh sunnah AGH. Muhammad 

Nur. 

Setahun kemudian peserta, maka dengan izin Allah pada tanggal 20 Juni 1986 

Majelis Ta’lim Al-Nahdlah secara resmi ditingkatkan menjadi lembaga pendidikan 

menjadi Pesantren Al-Nahdlah dengan membuka lembaga pendidikan formal yakni 

jenjang pendidikan tingkat Tsanawiyah sederajat dengan Sekolah Menengah Pertama 

(SLTP), kemudian tahun berikutnya dibuka lagi tingkat Aliyah sederajat Sekolah 

Menengah Atas (SLTA). 

Berkat hidayah dan keikhlasan pembina Al-Nahdlah dan kerjasama antara 

pengurus dan masyarakat setempat sehingga jumlah santri sekian tahun selalu 

bertambah sejak dibuka sampai saat ini mengalami perkembangan yang cukup baik 

dan mulai dikenal masyarakat di luar kota Makassar bahkan Sulawesi Selatan. Hal ini 

tampak pada santri yang belajar di pondok pesantren ini, ada yang berasal dari 

Kalimantan, Sumatera, Papua, Ambon, Sulawesi Utara dan berbagai daerah lainnya. 
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Pondok Pesantren Al-Nahdlah terletak di Kelurahan Layang Kecamatan Bontoala 

Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, didirikan lembaga pendidikan formal sejak 

20 Juni 1986 oleh AGH. Muh. Harisah AS dan mendapat restu dari Al-Allamah 

Nashirussunnah AGH. Muhammad Nur. 

2. Ilham dari Situbondo105 

Di tengah antusias para santri dan jama’ah di Masjid Quba Layang mengikuti 

pengajian kitab kuning langsung kepada AGH. Muh. Harisah AS. Namun, untuk 

sementara waktu pengajian diliburkan karena beliau mendapat tugas selaku katib 

Syuriah NU Kotamadya Ujung Pandang untuk menghadiri Muktamar NU ke 27 

Tahun 1984 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Asem Bagus Situbondo Jawa 

Timur yang dipimpin oleh KH As’ad Syamsul Arifin. Disela-sela Muktamar NU 

tersebut, AGH. Muh. Harisah AS sempat bersilaturahmi sekaligus bersosialisasi 

dengan sejumlah tokoh NU, bertemu dengan AGH. As’ad Syamsul Arifin dan AGH. 

Abdurrahman Wahid (Gus Dur). 

Setelah AGH. Muh. Harisah AS mengikuti Muktamar NU, dimana dalam 

Muktamar tersebut NU mengambil keputusan monumental dengan menyatakan 

kembali khittah 1926 dan terpilihnya KH. Abdurrahman Wahid sebagai ketua umum 

PBNU di Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Situbondo Tahun 1984. AGH. Muh. Harisah 

AS kembali aktif memberi pengajian. Sementara di tengah-tengah pengajian tersebut 

dan dilanjutkan pembicaraan dari hati ke hati dengan sejumlah jama’ah, beliau 

menyatakan niatnya untuk melakukan penyesuaian nama Majelis Ta’lim Asyafi’iyah 

                                                             
105Firdaus Muhammad, AGH Muh Harisah AS: Mewariskan Pesantren Menjaga Jejak 

Leluhur, Cet 2, (Makassar: Nala Cipta Litera, 2018), h. 70 
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menjadi Majelis Ta’lim Al-Nahdlah yang kelak menjadi cikal bakal penamaan 

menjadi Pesantren Al-Nahdlah.  

Maka pada tanggal 4 Januari 1985 bertepatan 11 Rabiul Akhir 1405 H, AGH. 

Muh. Harisah AS berdasarkan ilham yang diperolehnya pada saat menghadiri 

Muktamar NU tersebut, tepatnya terilhami dari Surah Al-Mudaṡsir/74:1-2 

دَّث ِّرُ  قُم   مُ ا ال  هَ ُّ يَ ا أ  يَ

Terjemahnya: 

Wahai orang berselimut, bangkitlah106 

 

Dengan dasar pertimbangan yang dikemukakan AGH. Muh. Harisah AS, maka 

sejumlah tokoh dan para hadirin ketika itu sepakat menerimanya. Sejak itu, Majelis 

Ta’lim An-Nahdlah Quba Layang, diresmikan sekaligus berganti nama yang 

sebelumnya bernama Ashabul Kahfi kemudian As-Syafi’iyah menjadi An-Nahdlah. 

Nama An-Nahdlah resmi menjadi nama majelis ta’lim yang kemudian dikukuhkan 

sebagai nama pesantren hingga saat ini. Beberapa nama kitab yang dipelajari para 

santri di awal berdirinya pesantren ini diantaranya: Kitab Tafsīr al-Jalālai, Riyāḍu al-

ṣālihīn, Bulūg al-Marām, Mukhtaru al-Ḥadīṡ, Ta’līm wa al-Muta’allim, At-Tibyan, 

Irsyād al-‘Ibād, dan Musthalat al-Ḥadīṡ. 

 Dalam pengembangan majelis ta’lim An-Nahdlah, selanjutnya diadakan 

angket untuk mendapatkan kesepakan pembuatan stempel dan lambang pada tanggal 

7 Februari 1985 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1405 Hijriyah. 

                                                             
106Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah, (Jakarta: Al-Huda, 2005), h. 576 
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Pembuatan lambang diselesaikan pada tanggal 9 Februari 1985 M/ 18 Jumadil Awal 

1405 H. 

 Selanjutnya, pembina Majelis Ta’lim An-Nahdlah resmi memakainya. Proses 

pengisian letter dikerjakan oleh Amin, Mustafa dan kawan-kawan. Selanjutnya  pada 

saat itu juga diperkenalkan orang-orang yang membantu AGH. Muh. Harisah AS, 

diantaranya Umar Usman dan Zaimar. Beberapa bagian uraian ini dirujuk dari tulisan 

Umar Usman, “Detik-Detik Lahirnya Majelis Ta’lim An-Nahdlah”, penulis diizinkan 

oleh istri Umar Usman mencatat tulisan tersebut setelah Umar Usman meninggal. 

Informasi tentang tulisan tersebut penulis dapatkan dari Umar Usman semasa 

hidupnya. 

 Dalam menelusuri jejak perjalanan Majelis Ta’lim An-Nahdlah Quba Layang 

Ujung pandang, yang telah membuka kembali lembaran baru di belahan utara Kota 

Makassar, dengan sistem pengajian yang diadakan ba’da shalat magrib, sampai 

masuknya waktu shalat isya, tetapi pada umumnya diperpanjang sehingga shalat isya 

dilakasanakan umumnya pukul delapan malam, demikian juga ba’da  shalat subuh 

hingga pukul enam pagi. 

 Pengajian kitab kuning di Pesantren An-Nahdlah tersebut menampakkan suatu 

ciri khas yang senantiasa menggugah semangat belajar bagi anak-anak usia sekolah 

beserta orangtuanya. Baik yang berdomisili di sekitar mesjid Quba layang maupun 

yang datang dari luar lingkungan Layang, semua berbaur menjadi suatu kesatuan dan 

satu tujuan, yakni menimba ilmu agama yang digali dari Kitab Kuning langsung dari 

AGH. Muh. Harisah AS. Suasana itu berlangsung dari berbagai angkatan hingga 



89 

 

 
 

beliau wafat tahun 2013. Kemudian tradisi pengajian kitab kuning dilanjutkan oleh 

saudaranya, anak dan alumni Pesantren An-Nahdlah sendiri.  

 Perkembangan anak-anak santri yang mengikuti pengajian cukup ramai 

sehingga ruangan mesji Quba Layang tidak mampu lagi menampungnya. Melihat 

kemajuan dan kegairahan anak-anak santri dalam menimba ilmu agama. Suasana 

tersebut telah melahirkan suatu bahan pemikiran dalam langkah selanjutnya bagi para 

pembina Majelis Ta’lim An-Nahdlah Quba Layang. 

 Di suatu malam, tepatnya tanggal 10 Maret 1986 bertepatan 30 Jumadil awal 

1406 H, dalam rapat pengurus Yayasan Masjid Quba layang, secara lisan telah 

disampaikan permohonan untuk mendirikan pesantren, dimana pada hari sebelumnya 

pada hari-hari sebelumnya telah menjadi kesepakatan bersama para pembina majelis 

ta’lim dan jama’ah mesjid Quba maupun beberapa orang pengurus Mesjid Quba 

Layang untuk mengelola suatu pendidikan formal yang berbentuk pesantren. Dan hal 

itulah yang menjadi dasar permohonan pada Yayasan Mesjid Quba Layang Ujung 

Pandang dalam rangka berdirinya Pondok Pesantren An-Nahdlah Ujung Pandang. 

 Dalam perayaan peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW, yang 

diselenggarakan oleh pengurus Yayasan Mesjid Quba  dan bekerja sama pengurus 

majelis Ta’lim AN-Nahdlah 12 April 1986, dimana pada kesempatan tersebut, para 

santri diberi kesempatan untuk tampil di hadapan umum/ jama’ah untuk tampil 

membawakan acara, ternyata respon jama’ah demikian antusias, penampilan para 

santri An-Nahdlah memukau hadirin, saat mementaskan drama sebabak yang 

berjudul Sujud Syukur. 
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 Dalam kesempatan itu, AGH. Muh. Harisah AS selaku rais Majelis Ta’lim 

menyampaikan gagasannya untuk mendirikan pesantren. Niat tersebut kemudian 

terwujud berkat dukungan para jama’ah, pesantren yang dicita-citakan kemudian 

berkembang, kelak dinamai Pesantren An-Nahdlah Quba Layang Ujung Pandang, di 

bawah naungan Yayasan Mesjid Quba Layang. 

 Sejak berdirinya pesantren An-Nahdlah, AGH. Muh. Harisah AS seraya 

mengucapkan kalimat Alhamdulillah, ucapan yang sama juga terlontar dari bibir 

jama’ah.  Maka tanggal 20 Juni 1986 M bertepatan 12 Syawal 1406 H, ditetapkan 

sebagai hari lahirnya Pesantren An-Nahdlah Ujung Pandang (kini Makassar). 

 Maka pada tanggal 20 Juni tahun 1986, dinyatakan sebagai tahun berdirinya 

Pesantren An-Nahdlah dengan memiliki sistem pendidikan formal melalui Madrasah 

Tsnawiyah dan Aliyah serta majelis Ta’lim yang berubah dari nama Ashabul Kahfi 

dan Asy Syafi’iyyah menjadi An-Nahdlah. Pada awalnya lembaga pendidikan formal 

Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah masih bergabung belajar satu gedung 

dengan madrasah As’adiyah Cabang Layang. Demikian halnya dengan pengajian 

majelis ta’lim di Mesjid Quba Layang. 

 Perkembangan pesantren An-Nahdlah, baik melalui pengajian majelis Ta’lim 

maupun madrasahnya secara formal, ditandai dari semaraknya aktivitas santri yang 

mengikuti pengajian majelis ta’lim di Masjid Quba Layang setiap magrib-isya dan 

ba’da shubuh dan pagi hingga siang harinya belajar secara formal di gedung 

madrasah As’adiyah. Untuk merekam aktivitas santri, kemudian diterbitkan Majalah 

Santri bernama Risalah An-Nahdlah. Kemudian para santri dengan kreativitasnya 
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membuat majalah dinding yang diasuh Ahmad Baso dan sejumlah santri lainnya. 

Media ini terbit setiap bulannya berisi aktivitas santri dan juga beberapa tulisan yang 

terkait dengan persoalan sosial keagamaan. 

3. Pendirian Madrasah Pesantren107 

 Pesantren An-Nahdlah resmi berdiri 20 Juni 1986 dan pada saat yang 

bersamaan dibuka pendaftara dan pengambilan formulir untuk penerimaan baru 

hingga tanggal 30 Juni 1986 M/ 22 Syawal 1406 H, untuk tahun ajaran baru 1986-

1987 untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah. 

 Pada tanggal 7 Juli 1986 M/ 30 Syawal 1406 H, secara resmi AGH. Muh. 

Harisah AS selaku rais majelis ta’lim menyerahkan nama-nama murid baru yang 

lulus tes sebanyak 56 orang dengan rincian 35 pria dan 23 perempuan kepada Drs. H. 

Hasbullah Ishak sebagai pejabat I kepala madrasah. Kelak, Drs. H. Hasbullah Ishak 

dan Jamaluddin adalah oknum yang mendalangi  pengusiran An-Nahdlah dari Masjid 

Quba dan gedung madrasah As’adiyah, dimana gedung lantai 2 merupakan milik 

pesantren An-Nahdlah. Kemudian pengurus An-Nahdlah pindah ke masjid Nurul 

Ihsan Layang. 

 Ruangan untuk belajar siswa tsanawiyah pesantren An-Nahdlah bertempat di 

lantai 2 gedung madrasah Ibtidaiyah. Tepatnya satu gedung dengan madrasah 

As’adiyah 170 layang, masing-masing bernaung dibawah Yayasan Masjid Quba 

Layang. Proses belajar mengajar selanjutnya berjalan baik hingga menjelang 

                                                             
107Firdaus Muhammad, AGH Muh Harisah AS: Mewariskan Pesantren Menjaga Jejak 

Leluhur, Cet 2, (Makassar: Nala Cipta Litera, 2018), h. 78. 
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berakhirnya tahun ajaran 1986-1987, Pesantren An-Nahdlah Quba Layang telah siap 

untuk langkah selanjutnya. 

 Pada tahun ajaran baru 1987-1988, Pesantren An-Nahdlah telah mengayunkan 

langkah setapak, dengan dibukanya tingkat Aliyah dengan pejabat kepala sekolah 

Drs. H. Baharuddin HS. Sejak itu, pesantren An-Nahdlah mulai membina jenjang 

pendidikan formal untuk tingkat madrasah Tsanawiyah dan madrasah Aliyah. 

Kemudian, pada tanggal 8 September 1988 bertepatan 26 Muharram 1409 H, untuk 

pertama kalinya siswa/ santri An-Nahdlah tingkat Aliyah menempati lantai 2 Masjid 

Quba Layang. Mengakhiri tahun pelajaran 1988-1989 M, Pesantren An-Nahdlah 

Quba Layang telah menamatkan untuk pertama kalinya siswanya untuk tingkat 

Tsanawiyah dengan hasil yang sangat memuaskan. 

4. Visi, Motto dan Tujuan dari Pesantren An-Nahdlah Makassar 

Adapun visi pondok pesantren An-Nahdlah Makassar, adalah “Membentuk 

pribadi muslim yang berilmu, berakhlak mulia, mandiri, kompetitif disertai 

pengabdian kepada Allah swt. Sedangkan misi pondok pesantren An-Nahdlah 

Makassar adalah sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan pendidikan Islam yang berorientasi pada mutu, berimbang, 

unggul pada bidang ilmu agama dan luas pada ilmu umum serta bersaing daya 

tinggi. 

b. Mencetak calon ulama dan pemimpin yang berdedikasi tinggi, bertanggung 

jawab, menjadi teladan yang baik dan rahmatan lil almin. 
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c. Mengembangkan sistem pengelolaan pesantren yang profesional dan maju 

dalam rangka menciptakan suasana kepesantrenan yang islami, tertib dan 

damai. 

d. Meningkatkan peran positif pengelolaan pesantren sebagai lembaga 

pendidikan yang menjalankan dakwah Islam, mengembangkan sains dan 

teknologi serta melestarikan seni budaya yang Islami. 

 

Adapun motto dari pondok pesantren An-Nahdlah Makassar yaitu 

“memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik”. Untuk 

tujuan pondok pesantren An-Nahdlah Makassar, yaitu : 

a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam berbagai disiplin 

ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu umum. 

b. Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif baik dalam prestasi 

akademik maupun non akademik. 

c. Dapat berkomunikasi dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris sebagai bahasa 

sehari-hari di lingkungan pesantren. 

d. Berakhlak mulia serta dapat membero teladan yang baik. 

e. Mewujudkan ukhuwah Islamiyah dalam pesantren dan masyarakat sekitarnya. 
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5. Kegiatan-kegiatan Santri 

Secara umum kegiatan-kegiatan santri terbagi menjadi tiga, yaitu:108 kegiatan 

madrasah, kegiatan pesantren dan kegiatan ekstrakurikuler. 

a) Kegiatan Madrasah, adalah kegiatan layaknya sekolah umum lainnya yang diatur 

dan tertulis sesuai kurikulum nasional. Adapun waktu masuk kelas (mulai belajar) 

pada pukul 07.30 pagi sampai dengan 13.50 WITA bagi Tsanawiyah (MTs./SMP) 

dan sampai pukul 14.30 WITA bagi Aliyah (MA/SMA). 

b) Kegiatan Pesantren, adalah kegiatan khusus mengkaji ilmu-ilmu Islaman, tafsir, 

hadis, fiqh, tasawwuf dan tata bahasa Arab (Qawa’id) dengan mengkaji langsung 

dari kitab-kitab kuning atau kitab gundul. Kegiatan ini dilaksanakan di mesjid 

Nurul Ihsan Layang (Kampus I Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar) baik 

Tsanawiyah maupun Aliyah kecuali Program Salafiyah, memiliki jadwal tersendiri 

dan tempatnya di Kampus III. Adapun waktu pelaksanaannya, setelah Shalat 

Magrib hingga Isya’ dan setelah Shalat Subuh hingga pukul 06.00 WITA (pagi). 

Untuk mengefektifkan kegiatan ini para santri diharapkan Shalat Berjama’ah di 

Mesjid Nurul Ihsan Layang. 

Selain kegiatan pesantren sebagaimana tersebut di atas, juga diadakan 

Pengajian Khusus (Takhashshus) untuk santri dan santriwati kelas XII Aliyah. 

Meskipun pengajian khusus untuk kelas XII, namun santri kelas lainpun bahkan 

jama’ah tetap diperbolehkan untuk mengikutinya. Takhashshus ini dibina langsung 

oleh Pimpinan Umum Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar, Dr. KH. 

                                                             
108Firdaus Muhammad, AGH Muh Harisah AS: Mewariskan Pesantren Menjaga Jejak 

Leluhur, Cet 2, (Makassar: Nala Cipta Litera, 2018), h. 80. 
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Afifuddin Harisah, Lc., M.Ag. Adapun waktunya: Malam Jum’at sesudah Shalat 

Isya’ dengan materi “kajian Hadis-hadis Nabi saw.”, dan hari Ahad sesudah Subuh 

dengan materi “kajian tentang akhlak”.  

c) Kegiatan Ekstrakurikuler, adalah kegiatan penyaluran minat dan bakat santri di 

luar jam sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler bukan hanya sekedar penyaluran minat 

dan bakat tetapi juga dapat berfungsi sebagai pembentukan dan pembangunan 

karakter santri. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di pesantren 

ini adalah: 

1) Pelatihan Seni Kaligrafi oleh Syarifuddin yang dilaksanakan setiap hari Senin, 

Rabu dan Jum’at, tempat Kampus III, Pukul 16.00 s/d 17.30 WITA. Dengan 

melatih santri menulis tulisan Arab yang indah bentuk-bentuk huruf yang telah 

dimodifikasi, sehingga seni kaligrafi ini memiliki nilai estetika yang tinggi.  

2) Seni Tari oleh Nur Amaliah, S.Pd, yang dilaksanakan di Kampus III, Setiap 

hari Ahad mulai pukul 15.30-17.30 WITA. Dengan mengembangkan 

keterampilan santri melalui seni dan budaya Indonesia dengan kearifan budaya 

lokal menjunjung tinggi nilai keagamaan dan kebudayaan Islam yang rahmatan 

lil alamin. 

3) Karate Do Gojukai UNIT An-Nahdlah oleh Musyawir, S.Sos, yang 

dilaksanakan di Aula/Lapangan Lantai 5 Kampus III dengan melahirkan Atlet-

atlet Karate yang berdedikasi tinggi pada agama dan NKRI. 
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4) Pencak Silat oleh Ma’ruf, A.Md, yang dilaksanakan di Lantai 5 Kampus 

III/Kampus I, Setiap hari Jum’at dan Ahad, mulai pukul 15.30-17.15 WITA 

dengan mengajarkan santri seni beladiri. 

5) Nasyid oleh Ardha Wardhani, S.Sos.I, yang dilaksanakan di Kampus III 

6) Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) oleh Abd. Kadir, S.TP, dengan kegunaan 

untuk meningkatkan kreaktivitas dan meluaskan wawasan tentang sains serta 

lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. 

7) Tilawah oleh Abdullah, S.Ag, yang dilaksanakan di Aula Kampus III, Setiap 

hari Senin, Rabu dan Kamis, Mulai pukul 16.00-17.30 WITA, dengan kegunaan 

untuk meningkatkan seni baca Al-Qur’an. 

 

B. Metode yang Digunakan dalam Membangun Pemikiran Fiqh Santri di Pondok 

Pesantren An-Nahdlah Makassar 

Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara-cara yang dipergunakan 

untuk menyampaikan ajaran sampai ke tujuannya. Ajaran adalah apa yang terdapat 

dalam kitab kuning atau kitab rujukan atau referensi yang dipegang oleh lembaga 

tersebut.109 Adapun metode-metode yang diberikan dalam membangun pemikiran 

fiqh santri yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran pondok pesantren pada 

umumnya yaitu bandongan dan sorogan. Hal ini sesuai dengan informasi yang 

                                                             

109Amrizal, Eksistensi Tradisi Kajian Kitab Kuning dalam Lingkup Perubahan Sosial (Studi 

Kasus di Pesantren Darun Nahdhah, Darel Hikmah, dan Babussalam), Jurnal Sosial Budaya, Vol 13 

No 1, Juni 2016, h. 78. 
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diperoleh oleh Bapak Afifuddin Harisah, selaku pimpinan pondok pesantren An-

Nahdlah Makassar, yaitu: 

Metode yang berjalan sejak dulu sampai sekarang sebelum saya membuka 

kelas salafiyah yaitu metode bandongan yang dimana guru membacakan 

santri mengikuti bacaan itu yang kemudian diujikan, hal tersebut menjadi 

pokok di pesantren. Setelah adanya kelas salafiyah, saya menggunakan dua 

metode yaitu bandongan dan sorongan dan kemudian santri dilatih untuk 

membaca sendiri kitabnya. Kemudian yang ketiga kan sering ada event-

event atau lomba baca kitab kuning, disitu saya diberikan latihan agar santri 

bisa membaca sendiri seputar kitab-kitab.110 

 

 Metode bandongan menurut Zamakhsari Dhofier menyebutkan dalam sistem 

bandongan ini sekelompok murid mendengarkan seorang guru yang membaca, 

menerjemahkan, menerangkan dan seringkali mengulas buku-buku Islam dalam 

bahasa Arab.111 Dalam hal ini, santri akan mendengarkan dengan seksama, menyimak 

dan biasanya memberikan catatan pada kitab itu sendiri makna dari setiap teks yang 

diterjemahkan oleh kiai dan ustadz. 

Prosedur penerapan metode bandongan adalah dimana seorang kiai dan 

ustadz, menerjemahkan dan mengupas pengertian kitab tertentu sementara para santri 

dalam jumlah yang terkadang cukup banyak hanya duduk mengelilingi sang kiai dan 

ustadz atau mereka mengambil tempat agak jauh selama suara beliau dapat didengar 

                                                             
110Afifuddin Harisah, Pimpinan Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar, Wawancara, 

Tanggal 7/11/2019, Pukul  11.00. 

111Syaifullah, Analisis Penerapan Metode Bandongan dalam Pembelajaran Kitab Kuning di 

MA Plus Pondok Pesantren Abu Hurayrah Mataram, Tesis, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri 

Mataram, 2017,  h. 22. 
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dan masing-masing orang membawa kitab yang tengah dikaji itu sambil memberikan 

syakl (harakat) dan menulis penjelasannya di sela-sela kitab tersebut.112 

Kiai dan ustadz yang telah membacakan dan menerjemahkannya pada forum 

bandongan yang kemudian akan disimak dan dipahami dengan baik oleh para santri, 

biasanya santri akan mencatat beberapa teks-teks bahasa Arab yang masih belum 

diketahui dan dipahami arti teksnya di kitab kuningnya sendiri. Hal ini sesuai gambar 

dari kitab kuning santri Pesantren An-Nahdlah Makassar, yaitu sebagai berikut: 

Gambar 4.1 

Catatan Terjemahan Santri Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar 

 

Sumber: Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar (2019) 

 

                                                             
112Syaifullah, Analisis Penerapan Metode Bandongan dalam Pembelajaran Kitab Kuning di 

MA Plus Pondok Pesantren Abu Hurayrah Mataram, Tesis, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri 

Mataram, 2017,  h. 24. 
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Berdasarkan pada gambar di atas, dapat diketahui bahwa santri pondok pesantren An-

Nahdlah Makassar dengan aktif dan cekatan dalam memahami kitab kuning yang 

dimana kitab tersebut adalah kitab Fatḥ al-Qarib. Aktif dan cekatan tersebut dapat 

dilihat dari catatan santri dalam proses menerjemahkan teks-teks bahasa Arab baik 

dengan menambahkan syakl atau dengan menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. 

Metode bandongan juga biasanya dikenal dengan istilah halaqah, merupakan 

metode yang paling sering digunakan oleh kiai dan ustadz di pondok pesantren, hal 

ini sebagaimana yang disampaikan oleh Mustafa selaku santriwan pondok pesantren 

An-Nahdlah Makassar, yaitu: 

Metode yang paling sering digunakan adalah metode yang dimana guru atau 

kiai membacakan kitabnya sedangkan para santri memperhatikan lalu 

mengartikan kitabnya atau biasa disebut dengan halaqah atau perkumpulan.113 

 

Hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Hisnah Annisa selaku santriwati 

pondok pesantren An-Nahdlah Makassar yaitu: 

Metode yang digunakan kiai atau ustadz yaitu halaq dimana kiai yang 

berbicara dan kita mendengarkan dan menulis.114 

 

Penjelasan dan penjabaran yang didengar akan dicatat oleh santri di kitab 

kuningnya dengan memberikan catatan pada bagian atas halaman atau bagian 

samping sehingga santri dalam mengulang pelajaran kembali baik di sekolah maupun 

di rumah akan efisien dan efektif karena mempunyai catatan yang telah diuraikan 

                                                             

113Mustafa, Santriwan Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar, Wawancara, Tanggal 

14/01/2020, Pukul 20.48. 

114Hisnah Annisa, Santriwati Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar, Wawancara, Tanggal 

14/01/2020, Pukul 20.48. 
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sebelumnya. Hal ini sesuai dengan gambar berikut yang telah diperoleh saat 

melakukan penelitian, yaitu sebagai berikut: 

Gambar 4.2 

Catatan Santri Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar 

 

Sumber:Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar (2019) 

 

Metode selanjutnya yaitu metode sorogan adalah metode yang dilakukan 

secara individu oleh santri untuk belajar kepada kiai. Menurut Karel Steenbrink 

dalam pelaksanaannya santri yang banyak itu datang bersama, kemudian antri 

menunggu giliran masing-masing.115 Dengan menggunakan metode ini, 

memungkinkan kiai dalam menangkap kompetensi seorang santri dengan baik dan 

adanya hubungan yang lebih erat antara santri dengan kiai. Namun, dalam 

pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal karena adanya 

                                                             
115Iys Nur Handayani, Metode Sorogan dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-

Qur’an pada Anak, Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini, Vol 3 No 2, Juni 2018, h. 106. 
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keterbatasan waktu dalam proses pengajian yang dilaksanakan. Hal ini sebagaimana 

diungkapkan oleh Ust. Bukhari Muslim, S.TH.I, M.TH.I, yaitu: 

Untuk salafiyah ada waktu malam disamping waktu siang, semua santri 

menghadapi kitab pada malam itu sistemnya yaitu membaca mirip dengan 

sorogan. Cuman ini tidak bisa sorogan seperti di jawa yang dipanggil satu-

satu karena keterbatasan waktu.116 

 

Kemudian, terdapat metode diskusi atau dikenal dengan istilah musyawarah atau 

bahtsu Al-Masāil. Metode ini memperkenankan para santri untuk membentuk 

kelompok agar dapat mendiskusikan suatu materi dalam kitab yang dibahas, 

kemudian dalam satu kelompok ditunjuklah seorang ketua kelompok agar dapat 

memimpin kelompok yang dibentuk. Hal ini sesuai dengan pemaparan Ust. Bukhari 

Muslim, S.TH.I, M.TH.I, yaitu: 

ada juga biasa dalam bentuk musyawarah dalam artian anak-anak dibagi 

kelompok-kelompok kemudian ditunjuk ketua kelompok lalu mereka 

membahas bersama materi-materi, bagaimana terjemahan setelah itu baru 

ditampilkan semacam diskusi dan yang lain nanti mengomentari.117 

 

Melalui metode ini dapat mengasah pemikiran para santri dalam menganalisis, 

berpendapat, dan berpikir kritis dalam satu permasalahan yang dibahas di satu 

pengajian. Hal ini akan mengembangkan kompetensi santri dalam memahami satu 

masalah terutama dalam bidang ilmu fiqih. Para santri akan menganalisis terlebih 

dahulu hukum-hukum yang berubah karena waktu maupun tempat, santri akan 

menggunakan kaidah fiqih dalam menganalisis hukum yang berubah tersebut. hal ini 

sesuai dengan penjelasan Dr. Syamsul Alam Usman, M.Ag, yaitu: 

                                                             
116Bukhari Muslim, Kepala Tata Usaha MTs dan MA Layang dan Pembina Pesantren An-

Nahdlah Makassar, Wawancara, Tanggal  7/11/2019, Pukul 13.30. 
117Bukhari Muslim, Kepala Tata Usaha MTs dan MA Layang dan Pembina Pesantren An-

Nahdlah Makassar, Wawancara, Tanggal  7/11/2019, Pukul 13.30. 
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Untuk lebih memberikan mereka pemikiran bagaimana nanti mereka menjadi 

seorang Mujtahid misalnya, eh apa bisa mengeluarkan fatwa hukum sendiri 

yah makanya dititipberatkan itu ilmu alat misalnya tentang kaidah fikhi, 

kaidah ushul fikhi dan memang itu yang dipermantap, jadi setelah mereka 

faham semua tentang itu, yah kadang kita sodorkan kira kira kalau ada muncul 

persoalan yang begini, penyelesaiannya bagaimana? contoh misalnya sesuatu 

persoalan yang pernah dilarang, tapi tiba-tiba di belakang disuruh dalam 

persoalan yang sama, ah tapi sengaja kita suguhkan kepada anak contoh 

misalnya apa kira-kira dalam aturan pesantren atau aturan kemasyarakatan 

kalau yang begini tadinya dilarang kemudian disuruh bagaimana? Ternyata 

anak-anak sudah bisa tahu, digunakanlah kaidah ushul fikhi bahwa : Al Amru 

ba’da al nahyi al ibahah  artinya : perintah sesudah larangan hukumnya 

mubah ( boleh ), jadi mulai dari teknik-teknik kecil begitu dulu.118 

 

Selanjutnya, yaitu metode hafalan yaitu yang dikenal dengan metode tahfidz. Metode 

ini digunakan pada pengajian malam kelas MTs dan MA Salafiyah pondok pesantren 

An-Nahdlah Makassar yang dimana dipusatkan pada hafalan-hafalan para santri yaitu 

berupa hafalan juz amma, hafalan matan imrity, dan hafalan Hadis Arba’in. Hal ini 

guna untuk meningkatkan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.  

 Seseorang penghafal merupakan penjaga dan pemelihara yang baik dan 

termasuk dalam kumpulan orang-orang yang berilmu, sebagaimana dalam QS Al-

‘Ankabūt/29:49 yaitu: 

ۚ   وَمَا يجَْحَد   بِآيَاتنَِا إلَِّ   بَلْ ه وَ آيَاتٌ بيَ نَِاتٌ فيِ ص د ورِ الَذِينَ أ وت وا الْعِلْمَ 

ونَ   الظَالِم 

 

 

Terjemahnya: 

                                                             
118Dr. Syamsul Alam Usman, Pembina Pesantren An-Nahdlah Makassar, Wawancara, 

Tanggal 11/11/2019, Pukul 09.30. 
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“Sebenarnya, al-Qur’an  itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada 

orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat 

kami kecuali orang-orang yang zalim”119 

 

Dengan demikian, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua yang 

telah dibangun selama ini untuk para santri mengembangkan diri menjadi pribadi 

yang mendekatkan diri kepada Allah Swt dengan cara mendalami agama Islam 

dengan baik dan menuntut ilmu pengetahuan dengan sudut pandang yang luas. 

Dengan metode menghafal dapat membentuk keterampilan dalam mengingat ayat-

ayat al-Qur’an, hadis Rasulullah Saw dan lain sebagainya, sehingga para santri akan 

lebih mudah dalam proses memahami kitab kuning termasuk kitab-kitab fiqih yang 

membahas mengenai hukum-hukum syara’. 

Metode yang digunakan dalam melatih santri dalam membaca kitab kuning 

yang biasa digunakan pada kelas Salafiyah ialah metode al-Miftāh Lil ‘Ulum. Metode 

ini merupakan rangkuman pada dari kitab al-Jurmiyyah, ‘al-Imriṭī dan Alfiyah. Dalam 

metode ini tidak dimunculkan istilah-istilah baru dalam ‘Ilm al-nahw, bahkan tetap 

mempertahankan keoriginalitasan istilah dari kitab al-nahw klasik. Materi yang 

dikutip merupakan kaidah-kaidah al-nahw dan al-ṣarf yang digunakan untuk 

keterampilan membaca kitab saja tanpa adanya pendalaman materi yang meluas dan 

panjang lebar. Konten dari metode al-Miftāh Lil ‘Ulum memiliki karakteristik yang 

unik dimana materi yang ditampilkan dengan bahasa Indonesia yang lugas, jelas, 

singkat dan mudah dipahami. Kemudian, dilengkapi dengan rumus, ciri-ciri, tabel 

contoh dan skema materi yang disajikan dengan warna-warna yang bervariasi. Disisi 

                                                             
119Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemah, (Jakarta: Al-Huda, 2005), h. 403 
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lain, materi-materi ‘Ilm al-nahw dan ‘ilm al-ṣarfnya dikolaborasikan dengan lagu 

anak dan lagu daerah yang sudah sangat familiar.120 Hal ini sesuai dengan pemaparan 

Ust. Bukhari Muslim, S.TH.I, M.TH.I terkait dengan metode al-Miftāh Lil ‘Ulum 

yang digunakan dalam pondok pesantren An-Nahdlah Makassar, yaitu: 

Kalau pembelajaran kitab kuning, saya menggunakan al-Miftāh Lil ‘Ulum 

dimana metode ini digunakan oleh alumni-alumni pesantren sinogiri, 

pasuruan yang mendesain agar anak-anak enak belajar kitab kuning tersebut 

sekalipun santai dengan menyanyi-nyayi dalam bentuk lagu-lagu misalnya 

belajar tentang menghapal dhomir dengan menyanyi.121 

 

Lebih lanjut lagi disampaikan oleh Ust. Bukhari Muslim, S.TH.I, M.TH.I, yaitu: 

 

untuk yang salafiyah bisa menggunakan metode al-Miftāh Lil ‘Ulum yang 

dimana pembahasannya lebih ringkas disitu yang merupakan nazham-nazham 

yang ringkas dari alfiyah dan imrity yang menjadi dalil dari itu.122 

 

Metode al-Miftāh Lil ‘Ulum ini digunakan oleh beberapa ustadz yang merupakan 

santri dari Jawa yang kemudian mengajar di pondok pesantren An-Nahdlah 

Makassar, yang dimana ustadz tersebut telah dilatih sebelumnya untuk memahami 

metode tersebut. Adapun penyajian materi dalam metode al-Miftāh Lil ‘Ulum pada 

buku panduannya sendiri, yaitu: 

 

 

                                                             

120Ibnu Ubaidillah dan Ali Rif’an, Efektivitas Metode Al-Miftah Lil ‘Ulum dalam 

Meningkatkan Kualitas Membaca Kitab Kuning pada Santri Madrasah Diniah, Jurnal Piwulang, Vol 2 

No 1, September 2019, h. 37. 

121Bukhari Muslim, Kepala Tata Usaha MTs dan MA Layang dan Pembina Pesantren An-

Nahdlah Makassar, Wawancara, Tanggal  7/11/2019, Pukul 13.30. 

122Bukhari Muslim, Kepala Tata Usaha MTs dan MA Layang dan Pembina Pesantren An-

Nahdlah Makassar, Wawancara, Tanggal  7/11/2019, Pukul 13.30. 
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Gambar 4.3 

Buku Panduan dengan Metode al-Miftāh Lil ‘Ulum 

 

Sumber: Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar (2019) 

 

 Dari gambar di atas dapat kita pahami bahwa penerapan dalam membaca teks 

bahasa Arab dengan metode al-Miftāh Lil ‘Ulum harus ditingkatkan melalui 

pengetahuan ‘Ilm al-nahw dan ‘ilm al-ṣarf (ilmu tata bahasa Arab).  Metode ini 

memberikan ciri khasnya sendiri dengan membentuk bait-bait puisi yang menjelaskan 

‘Ilm al-nahw dan lain sebagainya, sehingga santri dapat dengan mudah untuk 

mengingat 3 (tiga) kalimat dalam bahasa Arab, tanda fi’il, i’rab dan lain sebagainya. 

Setelah bait tersebut diperkenalkan kepada santri, ustadz yang menggunakan metode 

ini akan memberikan penjelasan dan contoh kalimat dari bait-bait tersebut. 

Selanjutnya, metode yang digunakan di pondok pesantren An-Nahdlah 

Makassar yaitu  metode muqoronah yang dimana metode ini menggunakan proses 

belajar dengan membandingkan materi atau sebuah paham atau madzhab-madzhab 
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yang ada. Metode ini digunakan untuk menambah wawasan yang luas yang pada 

dasarnya pesantren An-Nahdlah Makassar lebih cenderung menggunakan madzhab 

Syafi’i dalam membangun pemikiran fiqh santri. Hal ini sebagaimana disampaikan 

oleh Dr. Syamsul Alam Usman, M.Ag, yaitu: 

Pertama itu an-nahdlah itu adalah  i’tiqad Ahl al-Sunnah wa ’l-Jamā’ah 

bermadzhab Syafi’i tetapi dalam hal-hal tertentu terkadang mengikuti 

madzhab-madzhab yang lain itu yang kita ajarkan kemudian nahdliyin. Jadi 

pada dasarnya ini pesantren an-nadhlah dari seluruh persoalan yang 

diajarkan, pemikiran yang dikehendaki adalah bagaimana nanti bisa menjadi 

ahli hukum tapi nanti lebih cenderung berhaluan pada Syafi’i tapi bukan kita 

mengajarkan mazhab yang lain salah.123 

 

Kitab-kitab fiqih yang digunakan memuat sumber-sumber hukum atau dalil-dalil 

syara’ untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang biasa dibahas untuk 

meningkatkan pemikiran fiqh santri di pondok pesantren. Dalam hal ini, kalangan 

Syafi’i menggolongkan sumber hukum menjadi dua bagian yaitu sumber hukum yang 

sah dan wajib diamalkan dan sumber hukum yang tidak sah dan tidak wajib untuk 

diamalkan. Menurut madzhab Syafi’i, sumber hukum yang sah yaitu al-Qur’an, 

sunnah, ijma’, qiyas dan istishab. Sedangkan sumber hukum yang yang tidak sah dan 

tidak wajib untuk diamalkan yaitu istihsan, maslahah mursalah dan ‘urf.  

 Madzhab Syafi’i merupakan metodologi pemikiran Imam Syafi’i yang paling 

banyak digunakan dalam memahami suatu perkara hukum yang terjadi disekitar 

lingkungan masyarakat. Namun, tidak luput dengan menggunakan madzhab-madzhab 

yang lain dalam proses perbandingan pengetahuan terkait dengan ilmu fiqh yang ada, 

                                                             
123Dr. Syamsul Alam Usman, Pembina Pesantren An-Nahdlah Makassar, Wawancara, 

Tanggal 11/11/2019, Pukul 09.30. 
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disamping itu juga diajarkan sikap toleransi pada proses perbandingan madzhab-

madzhab yang diberikan.  

Demonstrasi adalah salah satu metode praktek yang juga digunakan dalam 

membangun pemikiran fiqh santri di pondok pesantren An-Nahdlah Makassar. Hal 

ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Dra. Hj. Muliati, yaitu: 

Metode ceramah yang dilakukan sudah metode ceramah kemudian 

dipraktekkan, sangat antusias para santri langsung disuruh menghapal yang 

dimana diberikan kartu yang langsung saya nilai dari kartu tersebut semua 

pembahasan-pembahasan yang telah diberikan.124 

 

Metode ceramah yang dimaksud dalam hasil wawancara di atas yaitu metode 

bandongan dimana kiai dan ustadz memberikan penjelasan kepada para santri atas 

kitab yang diajarkan. Beberapa penjelasan yang diberikan, ada yang memerlukan 

praktek seperti shalat, bersuci dan lain sebagainya sebagaimana materi tersebut 

masuk dalam lingkup bidang ilmu fiqih. Hal ini juga sesuai yang disampaikan oleh 

Bustaman Arsyad, SS.,M.Pd.I bahwa: 

Menggunakan metode ceramah, metode praktek kalau memang membutuhkan 

praktek misalnya pelajaran shalat maka menggunakan praktek shalat, metode 

hafalan yang bagaimana hafalan. Tapi yang paling sering diberikan kepada 

siswa yaitu metode ceramah yaitu memberikan pemikiran atau penjelasan 

tentang hukum Islam.125 

 

Berdasarkan pada hasil observasi yang diperoleh dari pengamatan yang 

dilakukan di pondok pesantren An-Nahdlah Makassar, terkait dengan proses 

membangun pemikiran fiqh santri bahwa metode yang digunakan sangatlah bervariasi 

                                                             

124Muliati, Kepala Madrasah Tsanawiyah An-Nahdlah Makassar, Wawancara, Tanggal 

6/11/2019, Pukul 13.30. 

125Bustaman Arsyad, Pembina Pesantren An-Nahdlah Makassar, Wawancara, Tanggal 

6/11/2019, Pukul 13.40. 
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dan banyak yang telah dilakukan oleh kiai dan ustadz, yaitu dimana kiai dan ustadz 

membangun pemikiran fiqh santri dengan membacanya terlebih dahulu lalu 

menerjemahkannya dengan baik selanjutnya memberikan beberapa penjelasan dari 

teks yang dibacakan tersebut berdasarkan dalil-dalil, kaidah-kaidah, dan lain 

sebagainya yang terkait dengan kitab tersebut. Hal ini menandakan bahwa kiai dan 

ustadz memberikan peran secara aktif kepada para santri dalam pemikiran fiqh santri 

di pondok pesantren An-Nahdlah Makassar.  

 Santri pun ikut aktif dalam membangun pemikiran fiqh ini, dimana kiai dan 

ustadz menguji santri dengan meminta untuk membacakan teks dalam kitab kuning 

tersebut dan menerjemahkannya. Santri juga diminta untuk berdiskusi dan beberapa 

metode lainnya sesama santri yang lain guna untuk membentuk pola pikir kritis 

namun berwawasan luas, yang tentu saja kiai dan ustadz memberikan bimbingan dan 

penjelasan setelahnya.  

 Dengan demikian, pada pengamatan yang dilakukan dapat diketahui bahwa 

kiai dan ustadz memberikan peran yang sangat berguna dalam mengarahkan dan 

membimbing santri untuk memahami materi dibahas dalam beberapa metode 

pembelajaran di pondok pesantren An-Nahdlah makassar. Kiai dan ustadz serta santri 

saling berinteraksi secara langsung dan mempunyai peran yang aktif antara satu 

dengan yang lain. Metode yang digunakan ada yang metode tradisional dan ada pula 

yang pembaharuan, hal ini dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan dalam 

membangun pemikiran fiqh santri adalah metode campuran (mixed methods). Tujuan 

dari penggunaan beberapa metode ini adalah untuk memberikan variasi pada proses 
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proses membangun pemikiran fiqh santri sehingga para santri tidak monoton pada 

saat pengajian dan proses mentransfer keilmuan antara kiai dan ustadz dengan para 

santri melalui kitab kuning akan berjalan dengan baik. 

 Berdasarkan pada hasil penelitian ini baik dari segi dokumentasi, wawancara 

dan observasi dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren An-Nahdlah Makassar 

telah dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman pada proses membangun 

pemikiran fiqh santri melalui kandungan kitab kuning dengan metode yang 

digunakan tidak lagi secara tradisional namun juga mengikuti aturan pemerintah 

untuk pendidikan formalnya sedangkan untuk pendidikan non formal berupa program 

kelas salafiyah dan pengajian yang diadakan dengan menggunakan metode campuran 

(mixed methods). Dengan demikian, metode yang digunakan dalam membangun 

pemikiran fiqh santri sangat berperan penting yang dimana keberhasilan peran kiai 

dan ustadz dalam pemikiran fiqh santri sehingga dapat melahirkan para mujtahid-

mujtahid kecil yang mempunyai wawasan fiqh yang kuat dan luas serta berorientasi 

pada alsunnah wal jamaah ala an-Nahdhiyah. 

 

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Kiai dan Ustadz dalam Pemikiran 

Fiqh Santri di Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar 

Peran kiai dan ustadz dalam pemikiran fiqh santri di suatu pondok pesantren 

didukung oleh beberapa faktor dan dihambat pula oleh beberapa faktor, namun 

dengan faktor pendukung dan penghambat yang terjadi ini menjadikan dorongan 

pondok pesantren untuk meningkatkan kembali faktor pendukung yang ada dan 



110 

 

 
 

memberikan solusi pada faktor penghambat yang terjadi. Adapun faktor pendukung 

peran kiai dan ustadz dalam pemikiran fiqh santri di pondok pesantren An-Nahdlah 

Makassar, yaitu: 

1. Kiai dan Ustadz yang cukup qualified 

Kiai dan ustadz adalah tokoh utama dalam proses membangun 

pemikiran fiqh santri di pondok pesantren, yang merupakan pendidik, pengajar, 

pengasuh, pengembang dan khususnya untuk kiai yaitu seorang pemimpin 

pondok pesantren yang memiliki karakteristik kepemimpinan sendiri.  

Karakteristik kepemimpinan kiai yang efektif menurut Dubin, yaitu ada 

tiga hal, 1) create an atmosphere conducive for student learning (menciptakan 

iklim yang kondusif bagi murid untuk belajar), 2) teacher involvement and 

growt (para guru terlibat dan bertumbuh), 3) community support and high 

expectations (semua masyarakat memberikan dorongan dan mempunyai 

harapan besar).126  Berdasarkan pada karakteristik kepemimpinan kiai yang 

disebutkan diatas, kiai dan ustadz tentu saja dapat menciptakan iklim yang 

kondusif bagi para santri dalam membangun pemikiran fiqh santri dimana 

dalam prosesnya terdapat beberapa metode-metode yang menarik dan tidak 

monoton sehingga para santri tidak cepat bosan dan tetap kondusif dalam 

mendalami suatu bidang ilmu. 

                                                             
126Zainuddin Syarif, Manajemen Kepemimpinan Kiai dan Kontribusinya terhadap Mutu 

Pendidikan Pesantren, Jurnal Fikrotuna: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam ,Vol 6 No 2, 

Desember 2017, h, 522-523. 
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 Kiai dan ustadz terlibat dalam membangun fiqh santri, dengan 

membentuk kelas-kelas khusus dan bimbingan khusus yang biasa diberikan 

langsung oleh gurutta di pondok pesantren An-Nahdlah Makassar, kiai dan 

ustadz  ikut dalam proses pengasuhan santri yang mondok di pesantren dan  

ikut memberikan arahan-arahan yang bersifat membangun kepribadian yang 

baik untuk santri. Selain dari hal tersebut, pondok pesantren An-Nahdlah 

Makassar mendapatkan dorongan langsung dari masyarakat di sekitar pondok 

pesantren sejak awal dibangunnya pondok pesantren hingga pada saat ini 

masih mendapatkan dorongan baik secara material dan non material oleh 

masyarakat disekitar.  

Pondok pesantren An-Nahdlah Makassar masih memiliki beberapa kiai 

dan ustadz yang cukup qualified dalam membangun fiqh santri meskipun 

gurutta Harisah selaku pimpinan pondok pesantren An-Nahldah yang awalnya 

hanya membentuk pengajian antar santri dan jama’ah hingga saat ini telah 

tiada, namun kiai dan ustadz di pondok pesantren dapat meningkatkan kembali 

pemikiran fiqh santri dengan berbagai macam ragam pengajian. Hal ini sesuai 

dengan apa yang disampaikan oleh Dr. KH. Afifuddin Harisah, Lc., M.Ag, 

yaitu: 

Para pengajar cukup qualified walaupun dirinya sendiri adalah gurutta 

yang memberi pengajian. Walaupun dirinya sendiri tidak ada, tidak 

memungkinkan untuk mundur karena saya sendiri kembangkan 

kembali memberi orang-orang yang qualified unuk mengajar. 

Kalaupun untuk sama dengan gurutta, yah tidak mungkin ada yang 
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sama dengan beliau. Tetapi kitab kuning ini tetap menjadi kurikulum 

utama di pesantren dengan banyaknya ragamnya pemberi pengajian.127 

 

Kiai dan ustadz yang memberikan pengajian merupakan sebagian besar lulusan 

pondok pesantren yang dimana sebelumnya sudah mendalami beberapa kitab-

kitab yang diajarkan di pesantren, kemudian beberapa kiai dan ustadz 

melanjutkan pendidikannya di Universitas Cairo, Mesir dan universitas lainnya 

sesuai dengan bidang studi yang ingin dikembangkan kembali. Beberapa ustadz 

yang memberikan pengajian pula ada yang berasal dari Jawa yang kemudian 

mendapatkan pelatihan-pelatihan di Sinogiri, yang kemudian diterapkan di 

pondok pesantren An-Nahdlah Makassar. 

  Melalui latar belakang pendidikan kiai dan ustadz dapat 

mengindikasikan bahwa kiai dan ustadz selaku pengajar dan pendidik memiliki 

penguasaan secara mendalam kitab-kitab yang diajarkan serta metode 

pembelajaran dalam proses membangun pemikiran fiqh santri yang diberikian 

kepada para santri. Melalui penguasaan kitab-kitab ini sehingga pondok 

pesantren An-Nahdlah Makassar memiliki potensi yang sangat besar dalam 

pengembangan dan pengorganisiran pondok pesantren dengan baik. 

2. Dukungan orang tua para santri 

Adapun salah satu faktor yang mendukung proses membangun 

pemikiran fiqh santri di pondok pesantren yaitu dengan adanya izin dan 

                                                             
127Afifuddin Harisah, Pimpinan Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar, Wawancara, 

Tanggal 7/11/2019, Pukul  11.00. 
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dukungan dari orang tua para santri. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Dr. 

KH. Afifuddin Harisah, Lc., M.Ag, yaitu: 

Orang tua santri masing menginginkan anaknya belajar di pesantren, 

mereka akan anggap pesantren yaitu bisa memberikan anaknya 

pengetahuan yang lebih baik daripada sekolah yang umum.128 

 

Teori dukungan orang tua menurut Sarafino, menyebutkan bahwa dukungan 

orang tua yang dilakukan individu memiliki lima bagian pokok yaitu, pertama 

dukungan penghargaan yang berupa penghargaan positif kepada orang lain. 

kedua, dukungan emosional, yaitu dukungan yang berhubungan dengan hal 

yang bersifat emosional. Ketiga, dukungan instrumental berupa bantuan yang 

nyata. Keempat, dukungan informasi berarti memberi solusi pada suatu 

masalah dan kelima, dukungan jaringan.129 Beberapa dukungan-dukungan ini 

baik dengan memberikan perhatian, nasehat, dan hadiah-hadiah apabila santri 

tersebut mengikuti lomba-lomba, sangat membantu dalam proses membangun 

pemikiran fiqh santri di pondok pesantren. Harapan orang tua yang 

menginginkan anaknya untuk lebih mendalami ilmu agama merupakan bentuk 

dasar dari keinginan orang tua untuk mendapatkannya suatu saat nanti.  

  Melihat faktor dukungan orang tua para santri yang dimiliki dengan 

kuat dan diberikan bukan hanya dalam bentuk emosional namun juga dalam 

bentuk material baik dari memberikan dana (uang pendidikan), uang saku dan 

                                                             

128Afifuddin Harisah, Pimpinan Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar, Wawancara, 

Tanggal 7/11/2019, Pukul  11.00. 

129Nur Azizah, Dukungan Orang Tua bagi Anak Yang Belajar di Pondok Pesantren, Publikasi 

Ilmiah UMS: Prosiding Seminar Nasional Parenting, 2013, h. 134. 
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juga dukungan fasilitas seperti alat tulis dan lain sebagainya. Dengan faktor ini, 

santri memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan kompetensi 

yang disertai dengan minat untuk mendalami ilmu agama.  

 

3. Ketersediaan kitab kuning 

Ketersediaan kitab kuning di pesantren An-Nahdlah Makassar menjadi 

sebuah fasilitas utama dalam menjalankan sebuah pesantren, dikarenakan 

kitab kuning merupakan salah satu elemen penting pesantren. Husein 

menyatakan bahwa dihadapan perubahan-perubahan sosial yang semakin 

gencar dan dahsyat, pesantren dalam perkembangan paling akhir masih setia 

memandang kitab kuning sebagai khazanah intelektual dan referensi 

keagamaan yang paling absah dan sakral.130 Kitab kuning mencakup berbagai 

bidang ilmu Islam yang antara lain hanya beberapa yang diajarkan dalam 

pondok pesantren yaitu fiqih, tauhid, aqidah, al-qawaid al-arabiyyah, hadis-

hadis, tasawuf, tafsir, dan lain sebagainya. Namun kitab yang paling banyak 

dipelajari yaitu kitab yang terkait dengan bidang fiqih. 

  Dengan adanya ketersedian kitab kuning di pesantren, akan 

mendukung para santri dalam proses mendalami suatu kitab yang 

dipelajarinya baik kitab fiqih, aqidah dan lain sebagainya. Hal ini sesuai 

dengan yang disampaikan oleh Dr. Syamsul Alam Usman, M.Ag, yaitu: 

                                                             
130Mustofa, Kitab Kuning Sebagai Literatur Keislaman dalam Konteks Perpustakaan 

Pesantren, Jurnal Tibanndaru Vol 2 No 2, Oktober 2018, h. 9. 
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Dukungan dari sarana dan prasarana, misalnya kitab-kitab kuning yang 

berbentuk kitab dan sekarang itu anak-anak bisa istilahnya 

mendownload di hp nya bisa dihadirkan fiqih, tafsir, atau hadis.131 

 

Hal ini juga disampaikan oleh Bustaman Arsyad, SS.,M.Pd.I, bahwa: 

 

Termasuk dengan buku-buku pelajaran atau referensi-referensi, saya 

lebih banyak menghargai referensi dari Quraishi Shihab dan lainnya 

yang tentu terkait dengan fiqih.132 

 

Berdasarkan pada hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa kitab kuning 

di pesantren bukan hanya diperoleh dalam bentuk fisik namun juga dapat 

diperoleh dalam teknologi dengan mendownload kitab-kitab yang ada di 

aplikasi. Dengan beragamnya fasilitas yang diperoleh oleh para santri, hal ini 

cukup memudahkan dalam mendalami suatu kitab. Namun, dapat diketahui 

dengan adanya ketersediaan kitab kuning ini, para santri mesti tetap 

memperoleh pemikiran fiqh dari kiai dan ustadz sehingga santri mempunyai 

pengetahuan yang kuat dan berwawasan luas dan menjadi alsunnah wal 

jamaah ala an-Nahdhiyah. 

 

4. Metode yang digunakan 

Faktor pendukung selanjutnya yang diperoleh santri dalam proses 

membangun pemikiran fiqh santri yaitu metode-metode pembelajaran yang 

digunakan di pondok pesantren An-Nahdlah Makassar. Hal ini sesuai dengan 

apa yang telah disampaikan oleh Bapak Syamsul Alam Usman, yaitu: 

                                                             

131Dr. Syamsul Alam Usman, Pembina Pesantren An-Nahdlah Makassar, Wawancara, 

Tanggal 11/11/2019, Pukul 09.30. 

132Bustaman Arsyad, Pembina Pesantren An-Nahdlah Makassar, Wawancara, Tanggal 

6/11/2019, Pukul 13.40. 



116 

 

 
 

Bagaimana kita berusaha untuk memancing atau merangsang anak-

anak kita untuk lebih tertarik mempelajari tentang hukum-hukum 

Islam dan makanya dipadukan dengan metode-metode yang modern 

sehingga tidak terlalu klasik.133 

 

Metode-metode yang diberikan di pondok pesantren An-Nahdlah Makassar 

yaitu metode campuran (mixed methods) yang dimana metode-metode tersebut 

berupa metode tradisional dan metode pembaharuan atau metode modern. 

Metode tradisional berupa bandongan, sorogan, dan hafalan, sedangkan 

metode modern berupa hiwar, bahtsul wasa’il, muqoronah, dan demonstrasi. 

Dengan metode-metode tersebut dapat meningkatkan ketertarikan para santri 

untuk mempelajari ilmu agama terutama dalam bidang ilmu fiqih yang paling 

banyak dipelajari, sehingga para santri tidak bosan dan malas untuk memahami 

ilmu tersebut.  

  Pada awalnya metode-metode seperti bandongan, hafalan dan sorogan 

diperoleh di mesjid dan rumah kiai yaitu Gurutta Harisah. Hal ini sesuai 

dengan pemaparan yang diperoleh oleh Dr. KH. Muhammad Yusri Asyad, 

MA, yaitu: 

Dalam setiap pertemuan kita dengan pak Kiai itu dalam menerima 

siraman hukum Islam. Kami bertemu sesudah magrib, magrib setelah 

shalat magrib dan setelah shalat subuh itu di dalam memberikan 

pengajian ke salafiyahnya itu tiga kali. Sesudah shalat magrib, sesudah 

shalat isya dan sesudah shalat subuh kemudian ditambah lagi di 

rumahnya setiah hari ahad pagi itu sekitar pukul 07.00- 10.00. Beliau 

yang langsung mengajarkan kami, tidak ada guru-guru lain kalau 

mengenai siraman rohani dan itu tuntas dari berbagai macam ilmu 

Islam Bahasa Arab beliau sendiri yang mengajarkan, tafsir beliau juga 

yang mengajarkan, ilmu fiqhi, ushul Fiqhi, kemudian ilmu tasawwuf 

                                                             
133Dr. Syamsul Alam Usman, Pembina Pesantren An-Nahdlah Makassar, Wawancara, 

Tanggal 11/11/2019, Pukul 09.30.  
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kemudian ilmu hadist seperti Mukhtarul hadits dan tanwirul qulub, 

jadi banyak sekitar 8 kitab-kita yang beliau langsung ajarkan kepada 

kami dan itu lebih banyak kita dapatkan ilmu itu di sini daripada di 

bangku meja di Pesantren.134 

 

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa proses 

membangun pemikiran fiqh santri dilakukan di mesjid dan rumah kiai pada 

pengajian magrib dan subuh. Kemudian terdapat kelas salafiyah yang diberikan 

pula yang hingga saat ini masih diberlangsungkannya rangkaian proses 

membangun pemikiran fiqh santri  di pondok pesantren An-Nahdlah Makassar. 

Kagiatan selanjutnya kemudian ditambah dengan kelas khusus yaitu kelas 

takhahsus yang bentuk langsung oleh Bapak Afifuddin selaku pimpinan 

pondok pesantren An-Nahdlah saat ini.  

  Perbedaan yang diperoleh dari metode-metode yang diterapkan saat ini 

yaitu kiai dan ustadz tidak hanya berpusat pada satu kiai, namun juga diperoleh 

dari kiai dan ustadz yang lain setelah meninggalnya Gurutta Harisah dan juga 

metode-metode dalam membangun pemikiran fiqh santri sudah mempunyai 

berbagai macam ragam yang tidak hanya pada metode bandongan, sorogan dan 

lain sebagainya namun juga mengalami pembaharuan yang diikuti oleh zaman. 

 

5. Lomba-Lomba 

Faktor pendukung selanjutnya yaitu lomba-lomba yang diadakan 

sehingga mendorong antusias santri untuk membangun pemikiran fiqh santri 

lebih dalam dan luas. Dalam lomba-lomba yang diadakan lebih banyak berupa 

                                                             
134Muhammad Yusri Arsyad, Pembina Pesantren An-Nahdlah Makassar, Wawancara, 

Tanggal 20/11/2019, Pukul 12.45. 
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tahfidz al-Qur’an namun untuk dapat menjadi tahfidz maka harus memperoleh 

kelas salafiyah yang dominan diberikan pada pengajian malam berupa 

hafalan-hafalan juz ‘amma. Santri dalam kelas salafiyah bukan hanya 

memperoleh hafalan namun juga membangun pemikiran fiqh, tauhid, aqidah, 

dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ustadz 

Bukhari Muslim, yaitu: 

Ada semangat dari MQK (Musabaqah Qira’atil Kutub) saya kira itu 

merupakan faktor pendukung juga karena biasa kita mengajar itu 

diselingi MQK, nanti ada lomba yang gini termasuk kehati-hatian 

untuk memberi motivasi ke anak-anak santri dan bahkan ketingkat 

yang lebih nasional. Sama halnya dengan hafidz-hafidz qur’an saya 

kira dengan MQK dapat memotivasi anak anak untuk menghapal al-

Qur’an.135 

 

Melalui faktor pendukung ini, maka santri akan lebih termotivasi pada lomba-

lomba yang diadakan bahkan lomba pada tingkat nasional. Pada satu titik, 

santri akan mencapai puncak kehausan ilmu yang tidak lain membawa diri 

para santri untuk memahami berbagai ilmu agama yang dipelajari di pondok 

pesantren An-Nahdlah Makassar, semata-mata karena ingin beribadah kepada 

Allah dengan mendekatkan diri melalui menuntut ilmu. 

 

Sedangkan, faktor penghambat peran kiai dan ustadz dalam pemikiran fiqh 

santri di pondok pesantren An-Nahdlah Makassar, yaitu: 

1. Kemampuan bahasa Arab santri yang masih perlu dibenahi 

                                                             
135Bukhari Muslim, Kepala Tata Usaha MTs dan MA Layang dan Pembina Pesantren An-

Nahdlah Makassar, Wawancara, Tanggal  7/11/2019, Pukul 13.30. 
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Pada umumnya, santri terbagi dalam dua kategori. Pertama, santri 

mukim yaitu murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap di 

pesantren. Santri mukim yang paling lama tinggal (santri senior) di pesantren 

tersebut biasanya merupakan satu kelompok tersendiri yang memegang 

tanggungjawab mengurusi kepentingan pesantren sehari-hari. Kedua, santri 

kalong yaitu para siswa yang berasal dari desa-desa di sekitar pesantren. 

Santri tersebut bolak-balik (nglajo) dari rumahnya sendiri, berangkat ke 

pesantren ketika ada tugas belajar dan aktivitas pesantren lainnya.136 

Beberapa santri yang tidak mondok di pesantren atau bolak-balik 

pulang ke rumah, memiliki kemampuan bahasa Arab yang sulit untuk 

dipantau oleh kiai dan ustadz yang menjadi pengajar dan pendidik serta 

pengasuh secara langsung di pondok pesantren An-Nahdlah Makassar. 

Dengan sulitnya untuk dipantau tersebut sehingga kemampuan bahasa Arab 

santri masih perlu dibenahi, hal ini merupakan sebuah penyebab sehingga 

kemampuan bahasa Arab santri masih perlu untuk dibenahi. Hal ini sesuai 

dengan yang disampaikan oleh Dr. KH. Afifuddin Harisah, Lc., M.Ag, yaitu: 

Kemampuan bahasa arab santri yang masih kita benahi karena belum 

kita merasa itu sudah cukup. Karena beberapa dari mereka tidak di 

pondokkan, sehingga pembelajaran bahasa arab itu butuh waktu untuk 

mendapatkan metode yang tepat istilahnya disebabkan mereka tinggal 

di lingkungan yang tidak berbahasa arab. yah mengenai anak-anak 

unggul seperti salafiyah, sudah bisa membaca kitab sendiri tapi secara 

                                                             
136Amin Haedari, Abdullah Hanif, dkk, Masa Depan Pesantren: Dalam Tantangan 

Modernitas dan Tantangan Komplesitas Global, (Jakarta: IRD Press), h. 35. 
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umum anak-anak tidak semuanya mampu dan mereka hanya bisa 

dibacakan.137 

 

Kemudian senada dengan Dr. Syamsul Alam Usman, M.Ag, yaitu: 

Tidak semua santri itu mondok paling 30%, itupun dari luar provinsi 

yang memang rumahnya tidak ada, yang jauh itu atau tidak mondok 

kadang-kadang yang namanya hambatan terlepas dari pembinaan 

secara khusus memang terdapat kendala karena sulit dipantau karena 

sudah kembali ke rumah masing-masing.138 

 

Lingkungan disekitar santri cukup mempengaruhi kemampuan bahasa 

Arab santri yang dimana lingkungan santri yang tidak homogen atau disebut 

dengan heterogen yaitu keanekaragaman lingkungan yang ada misalnya 

lingkungan yang dimana masyarakatnya minim akan pengetahuan ilmu agama 

dan  juga kemampuan bahasa Arabnya. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh 

ustadz Sofiadi, bahwa: 

Kurang antusiasme santri dalam mendalami kitab kuning karena itu 

salah satu penyebabnya karena anak pondok pesantren tidak dalam 

lingkup pesantren.139 

 

Pondok pesantren An-Nahdlah Makassar hanya meraup santri mukim 

sebanyak 30% yang dimana diperoleh dari santri yang dari luar provinsi. 

Sedangkan santri kalong yang diperoleh banyak yang hanya memasuki 

                                                             

137Afifuddin Harisah, Pimpinan Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar, Wawancara, 

Tanggal 7/11/2019, Pukul  11.00. 

138Dr. Syamsul Alam Usman, Pembina Pesantren An-Nahdlah Makassar, Wawancara, 

Tanggal 11/11/2019, Pukul 09.30. 

139Sofiadi, Pembina Pesantren An-Nahdlah Makassar, Wawancara, Tanggal 6/11/2019, Pukul 

14.00. 
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pendidikan formal berupa pendidikan madrasah tasanwiyah dan madrasah 

aliyah di pondok pesantren An-Nahdlah Makassar.  

Perbedaan yang sangat mendasar pada santri yang mengikuti kelas 

salafiyah dan hanya kelas madrasah tsanwiyah dan madrasah aliyah yaitu 

kemampuan bahasa Arab santri yang lebih unggul serta pengetahuan ilmu 

agama yang lebih berwawasan luas, sehingga kelas salafiyah menjadi 

keunggulan sendiri daripada kelas-kelas pada umumnya di pondok pesantren 

An-Nahdlah Makassar. Proses membangun pemikiran fiqh santri, hal yang 

paling umum harus memperoleh kemampuan bahasa Arab, sehingga pada 

kelas salafiyah memuat beberapa metode-metode yang beragam dalam hal ini 

yaitu metode al-Miftāh Lil ‘Ulum yang hanya diperoleh oleh kelas salafiyah. 

Pengajian-pengajian yang diberikan baik yang umum maupun yang takhahsus 

(pengajian khusus) menjadi pendukung untuk meningkatkan kemampuan 

bahasa Arab santri.  

2. Menemukan perbedaan individu santri 

Faktor kedua yang menghambat yaitu menemukan perbedaan individu 

santri, sebagaimana hal ini disampaikan oleh Dr. Syamsul Alam Usman, 

M.Ag, yaitu: 

Kadang hambatan itu misalnya ketika santri yang hadir didepan kita itu 

pemikirannya tidak sama. Dalam satu kelas, tidak semua rata 

pemikirannya berkaitan tentang bahasa arab, membaca kitab kuning 

jadi bagaimana kita bisa selesaikan yah mungkin nanti yang akan kita 

berikan istilahnya pembina tambahan dari segi memahami.140 

                                                             
140Dr. Syamsul Alam Usman, Pembina Pesantren An-Nahdlah Makassar, Wawancara, 

Tanggal 11/11/2019, Pukul 09.30. 
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Melalui hasil wawancara ini, dapat diindikasikan bahwa terdapat perbedaan 

individu antar santri yang satu dengan yang lain. Pengetahuan antara santri 

yang satu dengan yang lain memiliki tingkat yang berbeda-beda, hal ini dapat 

dipengaruhi oleh kepribadian santri itu sendiri dan pengaruh lingkungan 

disekitarnya. 

  Alat untuk memahami kitab kuning berkaitan dengan hukum Islam 

yaitu dengan mempelajari ‘Ilm al-nahw dan ‘ilm al-ṣarf, karena ilmu inilah 

menjadi penyokong santri untuk dapat membaca kitab kuning dengan mudah 

dan baik. Dengan adanya perbedaan individu ini, diperlukan sebuah bimbingan 

khusus untuk santri yang tingkat pemikirannya masih dibawah rata-rata atau 

cara membaca kitab kuning yang masih perlu dibenahi. Bimbingan khusus 

yang dimaksud yaitu bimbingan yang dikelompokkan berdasarkan tingkat 

kemampuan santri dalam memahami kitab kuning. 

  Pada pondok pesantren An-Nahdlah Makassar dalam memaksimalkan 

membangun pemikiran fiqh santri yang masih perlu dibenahi, maka dibentuk 

sebuah kelompok diskusi yang diketuai oleh santri yang memiliki kemampuan 

cepat dalam memahami sebuah kitab kuning untuk membimbing santri-santri 

yang lain, sehingga hal ini akan memaksimalkan membangun pemikiran fiqh 

kepada santri. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ust. Bukhari Muslim, 

S.TH.I, M.TH.I, yaitu: 

Dalam pembelajaran sehari-hari pasti kita tahu misalnya saya itu anak-

anak disuruh membaca dan tidak ada salahnya dan bisa 
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menerjemahkan nah terkadang kita patok dia menjadi ketua kelompok 

untuk mengajar teman-teman yang belum bisa paham, dan bisa 

diberikan kepercayaan.141 

 

  Namun, realitas menunjukkan bahwa keterbatasan waktu yang dimiliki 

dalam membangun pemikiran fiqh santri sehingga tidak dapat memaksimalkan 

proses tersebut. hal ini juga sesuai yang disampaikan oleh Ust. Bukhari 

Muslim, S.TH.I, M.TH.I, yaitu: 

Untuk salafiyah ada waktu malam disamping waktu siang, semua 

santri menghadapi kitab pada malam itu sistemnya yaitu membaca 

mirip dengan sorogan. Cuman ini tidak bisa sorogan seperti di jawa 

yang dipanggil satu-satu karena keterbatasan waktu.142 

 

Keterbatasan waktu yang dimiliki dalam membangun pemikiran fiqh santri ini 

mengakibatkan kiai dan ustadz mengalami kesulitan untuk menilai kemampuan 

santri dalam memahami kitab kuning. Dengan demikian berdasarkan pada 

faktor penghambat ini membutuhkan langkah-langkah dalam menyelesaikan 

masalah yang terdapat pada tingkat kemampuan para santri dalam memahami 

kitab kuning. Yang pertama, membutuhkan penambahan waktu proses 

membangun pemikiran fiqh santri. Kedua, mengelompokkan santri 

berdasarkan tingkat pengetahuan fiqh.  Ketiga, memberikan bimbingan khusus 

berdasarkan tingkat pengetahuan fiqh santri yang rendah.  

 

 

                                                             

141Bukhari Muslim, Kepala Tata Usaha MTs dan MA Layang dan Pembina Pesantren An-

Nahdlah Makassar, Wawancara, Tanggal  7/11/2019, Pukul 13.30. 

142Bukhari Muslim, Kepala Tata Usaha MTs dan MA Layang dan Pembina Pesantren An-

Nahdlah Makassar, Wawancara, Tanggal  7/11/2019, Pukul 13.30. 
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3. Kurikulum madrasah 

Faktor ketiga yang menjadi penghambat dalam proses membangun 

pemikiran fiqh santri di pondok pesantren An-Nahdlah Makassar yaitu 

kurikulum madrasah yang diberlakukan di pondok pesantren. Surat keputusan 

bersama (SKB) tiga menteri dan Keputusan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 

1976 tentang persamaan tingkat/ derajat madrasah dengan sekolah umum, 

mengakibatkan perhatian masyarakat terhadap pondok pesantren mengalami 

penurunan yang signifikan. mulai sejak itu, kiai memasukkan sekolah-sekolah 

yang menggunakan kurikulum pemerintah menjadi bagian sistem pendidikan 

pondok pesantren, sehingga tamatan pondok pesantren tidak ada bedanya 

dengan tamatan sekolah-sekolah di luar pondok pesantren.143 

Faktor penghambat ini menjadikan pondok pesantren mengikuti 

kurikulum yang telah ditetapkan pemerintah sedangkan kurikulum tersebut 

masih mempunyai batasan-batasan, sehingga pemikiran fiqh santri di pondok 

pesantren tidak secara luas dan mendalam. Misalnya dalam mata pelajaran 

bahasa Arab, untuk kurikulum Kementerian Agama RI lebih banyak 

menggunakan muhadaṡah dan menguasaan kaidah bahasa Arab tidak 

diperoleh. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ust. Bukhari Muslim, 

S.TH.I, M.TH.I, yaitu: 

Kalau saya pribadi, yaitu persoalan kurikulum yang harus tidak mau, 

harus mengikuti kurikulum kementerian agama. kitab kuning hanya 

                                                             
143Amin Haedari, Abdullah Hanif, dkk, Masa Depan Pesantren: Dalam Tantangan 

Modernitas dan Tantangan Komplesitas Global, (Jakarta: IRD Press), h. 39 
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mengambil saja waktu dari situ sehingga kita bagaimana caranya 

pengajian tersebut masuk. Misalnya bahasa Arab, kalau kurikulum 

kementerian agama lebih banyak muhadaṡah (percakapan), untuk 

kaidahnya (Qawā’id) tidak. Makanya kita ini disini dalam salafiyah itu 

dimana kurikulum kemenag kita tidak gunakan dan fokus ke metode 

al-Miftāh Lil ‘Ulum kemudian menggunakan langsung kitab.144 

 

Berdasarkan pada hasil wawancara yang disampaikan oleh Ustadz Bukhari 

dari contoh kurikulum madrasah yang diberikan yaitu kurikulum untuk mata 

pelajaran bahasa Arab yang hanya menekankan pada muhadaṡah (percakapan) 

tanpa adanya pembelajaran kaidah-kaidah bahasa Arab. Hal ini akan menjadi 

kacau pada saat santri akan menuliskan teks bahasa Arab tanpa mengetahui 

kaidah-kaidahnya, begitupula pada saat menerjemahkan teks kitab kuning. Hal 

ini akan ini menjadi momok yang sangat besar dalam proses membangun 

pemikiran fiqh santri, karena tidak mempunyai bekal ‘Ilm al-nahw dan ‘ilm 

al-ṣarf.  

Melalui faktor penghambat ini, pondok pesantren membentuk kelas 

pendidikan non formal yaitu kelas salafiyah dan tetap diadakannya pengajian 

di mesjid seperti sedia kala. Pondok pesantren harus mengatasi kurikulum 

madrasah ini, dengan membentuk kelas baru sehingga pengetahuan ilmu 

agama santri tidak terbatas dan mencapai wawasan yang kuat dan luas. Kelas 

salafiyah ini memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dengan 

baik dan tepat, jika dibandingkan dengan kelas madrasah dengan kelas 

salafiyah dapat ditemukan keunggulan pada kelas salafiyah di pondok 

                                                             
144Bukhari Muslim, Kepala Tata Usaha MTs dan MA Layang dan Pembina Pesantren An-

Nahdlah Makassar, Wawancara, Tanggal  7/11/2019, Pukul 13.30. 
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pesantren An-Nadhlah Makassar. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan 

oleh AG. Dr. H. Baharuddin HS, M.Ag yaitu sebagai berikut: 

Jadi begini,  sekalipun ada kurikulim-kurikulum yang sudah ada 

ditetapkan oleh Departemen agama, tapi itu seorang Kyai atau guru 

tidak boleh berfokus kepada itu. Sebab terkadang yang dikejar itu oleh 

kurikulum itu adalah menyelesaikan target dan menyelesaikan 

kurikulum, paham atau tidak paham harus selesai. Di sinilah seorang 

guru harus punya strategi sendiri, jadi jangan dikejar selesainya target 

kurikulum tapi yang perlu diperhatikan adalah apakah anak paham 

atau tidak? Itu yang sangat-sangat penting. Jadi artinya diusahakan 

kalau memang target bisa dicapai diusahakan bisa dicapai, jangan 

hanya menyelesaikan target tanpa anak mampu memahami.145 

 

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa 

pemikiran fiqh santri begitu sangat penting menjadi tujuan utama dalam 

membentuk pondok pesantren. Maka, kurikulum yang dilaksanakan oleh para 

ustadz di Madrasah dan pesantren, tidak menjadi fokus utama namun 

peningkatan pemahaman adalah hal yang harus diusahakan dapat tercapai 

dengan baik. 

 

4. Fasilitas Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar 

Faktor penghambat selanjutnya yaitu fasilitas yang digunakan di pondok 

pesantren An-Nahdlah Makassar yang masih perlu ditingkatkan kembali 

untuk dapat menunjang proses membangun pemikiran fiqh santri ke arah yang 

lebih modern seperti penggunaan AC atau kipas angin, computer dan lain 

sebagainya. Hal ini sebagaimana telah dipaparkan oleh Dr. KH. Muhammad 

Yusri Asyad, MA sebagai berikut: 

                                                             
145Baharuddin HS, Syaikhul Ma’had, Wawancara, Tanggal 11/12/2019, Pukul 20.30. 
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Yah itu tadi, yah kita mengharap siswa ketika berada dalam pesantren 

betul-betul tidak ada hambatan dari segi keadaan, dari kelasnya dan 

benar-benar bagus terfasilitasi bisa ada ac nya atau kipas anginnya  

dan sebagainya seperti papan tulisnya dan semua yang berhubungan 

dengan itu harusnya segera diusahakan karena sekarang betul harus 

serba komputer harus ada yang kita cari sekarang betul-betul sekarang 

harus modern dan harus betul-betul meningkat.146 

 

Faktor penghambat ini juga sesuai dengan hasil dokumentasi yang didapatkan 

pada saat proses penelitian di pondok pesantren An-Nahdlah Makassar, yaitu 

sebagai berikut: 

Gambar 4.4 

Kondisi Ruangan Kelas Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar 

 

Sumber: Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar (2019) 

 

 

 

                                                             
146Muhammad Yusri Arsyad, Pembina Pesantren An-Nahdlah Makassar, Wawancara, 

Tanggal 20/11/2019, Pukul 12.45. 
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Gambar 4.5 

Kondisi Ruangan Komputer Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar 

 

Sumber: Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar (2019) 

 

Melalui faktor penghambat ini dimulai dari asal-usul dari terbentuknya 

pondok pesantren An-Nahdlah yang merupakan pondok pesantren yang 

bangkit dari keinginan dan bantuan masyarakat sehingga beberapa faktor 

menyebabkan terdapat keterbatasan antara satu dengan yang lain. Hal ini 

berbeda dengan pondok pesantren lainnya yang mempunyai yayasan 

tersendiri.  

 Beberapa penghambat berupa tempat pondok pesantren yang 

terkendala, kelas yang terbatas, fasilitas yang terbatas dan lain sebagainya. 

Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Dr. KH. Muhammad Yusri Asyad, MA 

mengenai keadaan pondok pesantren An-Nahdlah Makassar hingga sekarang, 

yaitu: 
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Pesantren An Nahdlah ini, pasti banyak faktor penghalang atau 

penghambat, pertama adalah An Nahdlah ini bangkit dari masyarakat, 

keuangannya juga betul-betul dari masyarakat sehingga eh kelasnya 

pun terbatas, kita tahu sendiri bahwa awal-awal dari pesantren An 

Nahdlah  itu dari Mesjid, jadi kita bikin pesantren itu dulu dari mesjid, 

jadi kita belajar dari MTs itu duduk bersilah di mesjid karena tidak ada 

mejanya, nah ini menjadi salah satu penghalang pada waktu itu jika 

kita bandingkan dengan Pesantren IMMIM yang sudah jadi pesantren 

modern. Kemudian baru ada kelasnya itupun kita nebeng sama 

pesantren As’adiyah waktu itu di lantai dua, setelah ada lantai ada 

lantai dua kita diusir karena dianggapnya itu adalah milik As’adiyah 

jadi kita lagi pindah di Mesjid Nurul Ihsan dari mesjid Quba. Nurul 

Ihsan pun kita duduk bersilah disitu mengajarnya apa adanya. Jadi 

keunggulannya itu terdapat pada pelajaran kitab kuning sesudah 

magrib, isya dan subuh. Akhirnya ada tanahnya sekarang, berdirilah 

pada waktu Pondok Pesantren An Nahdlah Layang dan Sudiang, 

itupun yang di Sudiang diambil kembali tanahnya, akhirnya kita 

kembali ke Makassar. Nah jadi proses pelajaran agak sedikit terhambat 

dan kemudian ada memang faktor-faktor luar yang menginginkan An 

Nahdlah ini tidak bangkit, ada musuh dalam selimut juga banyak.147 

 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan 

memang terdapat beberapa fasilitas-fasilitas pondok pesantren An-Nahdlah 

Makassar yang memerlukan perhatian besar dari pihak pesantren maupun 

pihak pemerintah, sehingga pondok pesantren An-Nahdlah Makassar dapat 

berkembang dengan pesat dan dapat membangun pemikiran fiqh santri yang 

efektif sesuai dengan visi dan misi pondok pesantren An-Nahdlah Makassar. 

 

 

 

                                                             
147Muhammad Yusri Arsyad, Pembina Pesantren An-Nahdlah Makassar, Wawancara, 

Tanggal 20/11/2019, Pukul 12.45.  



130 

 

 
 

D. Peran Kiai dan Ustadz dalam Pemikiran Fiqh Santri di Pondok Pesantren An-

Nahdlah Makassar 

Pondok pesantren An-Nahdlah Makassar dibawah kepemimpinan Alm. AGH. 

Muh. Harisah AS yang kemudian diteruskan oleh anaknya yaitu Afifuddin Harisah 

yang pada awalnya hanya berdiri sebagai bagian kegiatan pengajian dari 7 orang 

yang bertempatan di kediaman  Alm. AGH. Muh. Harisah AS. Kegiatan pengajian 

ini berkembang menjadi sebuah pondok pesantren An-Nahdlah Makassar yang 

dimana memiliki pemikiran santri yang dipengaruhi oleh kepemimpinan Alm. AGH. 

Muh. Harisah AS yaitu pemikiran fiqh NU (Nahdatul Ulama) yang berdasarkan pada 

kitab-kitab fiqh 4 (empat) madzhab yang diikuti ialah Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan 

Hanbali. 

Latar belakang dibentuknya Nahdatul Ulama untuk mempertahankan, 

mengembangkan, menyebarkan dan menegakkan ajaran Ahl al-Sunnah wa ’l-

Jamā’ah. Secara bahasa Ahl al-Sunnah wa ’l-Jamā’ah berasal dari kata: ahl, berarti 

pemeluk aliran atau pengikut mazhab. Jika dikaitkan dengan al-sunnah mempunyai 

arti orang yang berpaham Sunni. Al-Sunnah, berarti al-hadīth (hadis), juga 

mempunyai arti al-ṭarīqah (jalan). Dengan demikian Ahl al-Sunnah adalah jalan para 

sahabat Nabi dan tabi’in. Al-Jama’ah adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki 

tujuan. Jika kata ini dikaitkan dengan sekte-sekte Islam, maka hanya berlaku di 
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kalangan Ahl al-Sunnah karena sekte Khawarij, Rafidhah, Mu’tazilah belum dikenal 

penggunaan kata al-jama’ah.148  

Bagi para kiai di Indonesia, Ahl al-Sunnah wa ’l-Jamā’ah mempunyai arti 

yang lebih sempit. Tidak semata-mata untuk membedakannya dengan kelompok 

Syiah, tetapi juga untuk membedakannya dengan kelompok Islam-modern. Secara 

eksplisit dijelaskan oleh K.H. Bisyri Mustafa, bahwa Ahl al-Sunnah wa ’l-Jamā’ah 

al Nahḍiyyah adalah paham yang berpegang teguh pada tradisi sebagai berikut:149 

1. Dalam bidang fiqh, menganut ajaran salah satu madzhab empat. Dalam 

praktik, para kiai adalah penganut kuat madzhab Syafi’i. 

2. Dalam bidang tauhid, menganut ajaran Imam Abu Hassan Al-Asyari dan 

Imam Abu Mansur al-Maturidi. 

3. Dalam bidang tasawuf, menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qosim al-

Junaid. 

Adapun kitab-kitab yang diajarkan di pondok pesantren An-Nahdlah Makassar 

untuk mengetahui ajaran apa yang dianut pada setiap bidang baik fiqh, tauhid dan 

tasawuf serta akhlak dan lain sebagainya yang diantaranya sebagai berikut: 

 

 

                                                             

148Mat Solikhin, Gerakan Pemikiran dan Peran Tiga Ulama NU dalam Menegakkan Ahl Al-

Sunnah Wa ‘L-Jamā’ah Al-Nahḍiyyah di Jawa Tahun 1926-1971: Kajian terhadap Pemikiran K.H. 

Hasyim Asy’ari, K.H.R. Asnawi, K.H. Wahhab Hasbullah, Jurnal Theologia, Vol 27, No 2 Desember 

2016, h. 347 

149Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya 

Mengenai Masa Depan Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 2011), h. 229 
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Tabel 4.1 

Kitab yang dipelajari di Madrasah Diniyah 

No. Nama Bidang Kitab 

1. Bahasa Arab/ 

Matrikulasi 

- Al-Miftāh Lil ‘Ulum 

- Syarḥ Dakhlan 

- Al-Amṡilah al-Taṣrīfiyyah 

- Al-Imriṭī 

- Al-I’lāl 

- Qawā’id al-‘Imlā’ 

 

2. Akidah - Keaswajaan/ Ke-Nu-an 

- Tijān al-Durārī 

- Al-Jawāhir al-Kalāmiyyah 

 

3. Fiqh - Safīnah al-Najā 

- Fatḥ al-Qarib 

 

4. Akhlak - Al-Waṣāyā al-Abnā 

- Taisīru al-Khallaq 

 

5. Al-Qur’an/ Tajwīd - Tuḥfah al-Aṭfāl 

 

6.  Hadis - Matn al-Arba’īn al-Nawawī 

- Bulūg al-Marām 

 

7. Sirah - Khulāṣah Nūr al-Yaqīn 

 

8. Tafsir - Tafsīr al-Jalālain 

 

Sumber: Sumber Data Prime yang diolah (2019) 
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Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa dalam bidang akidah 

ditanamkan pemikiran yang mengarah pada Ahl al-Sunnah wa ’l-Jamā’ah (Aswaja) 

di pondok pesantren An-Nahdlah Makassar, hal ini merupakan peran kiai dan ustadz 

dalam pemikiran fiqh santri yang tidak terlepas dari Ahl al-Sunnah wa ’l-Jamā’ah. 

Dalam bidang fiqh, kitab yang diberikan yaitu Safīnah al-Najā dan Fatḥ al-Qarib 

yang merupakan penganut kuat pada madzhab Syafi’i.  

Tabel 4.2 

Kitab yang dipelajari di Madrasah Aliyah  

No. Nama Bidang Kitab 

1. Bahasa Arab/ 

Matrikulasi 

- Al-Imriṭī 

- Al-Miftāh Lil ‘Ulum 

- Syarḥ ‘al-fiyyah 

- Al-Balāghatul al-Wādihah 

 

2. Akidah - Al-Ḥuṣūn al-Ḥamīdiyah  

 

3. Fiqh - Fatḥ al-Qarib  

- Fatḥ al-Mu’īn  

- Al-Fawā’id al-Bahiyyah (Qawā’id Fiqih) 

 

4. Akhlak - Ta’līm al-Muta’allim  

- Al-Mukhtaṣar Ihyā’ 

- Tanwīru al-Qulub (Buku Paket) 

 

5. Al-Qur’an/ Tajwīd - Tuḥfah al-Aṭfāl 

 

6.  Hadis - Al-Baiqūniyyah al-Ḥadīṡ  

- Irsyād al-‘Ibād (Buku Paket) 
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7. Sirah - Khulāṣah Nūr al-Yaqīn 

 

8. Tafsir - Al-Mukhtaṣar Tafsīr Ayāti al-Ahkām  

- ‘Ilm Tafsīr 

 

9. Ushul Fiqh - Al-Sullam 

- Tārīkh al-Tasyrī 

 

10. Ilmu Kalam - Kāsyfu al-Gummah 

 

Sumber: Sumber Data Prime yang diolah (2019) 

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui pada pemikiran fiqh santri di 

pondok pesantren An-Nahdlah Makassar menggunakan kitab Fatḥ al-Qarib, Fatḥ al-

Mu’īn dan Al-Fawā’id al-Bahiyyah (Qawā’id Fiqih) untuk mempelajari kaidah-

kaidah fiqh. Kemudian dalam Madrasah Aliyah ini dikelas Salafiyah telah 

menggunakan kitab-kitab ushul fiqh untuk mengembangkan teori dan metodologi 

pemikiran fiqh santri yang dimana kitab yang diberikan adalah Al-Sullam dan Tārīkh 

al-Tasyrī. Kitab Al-Sullam merupakan kitab kuno yang masih kontekstual hingga kini 

yang meliputi pembahasaan tauhid, fiqh, dan akhlak. Sedangkan kitab Tārīkh al-

Tasyrī merupakan kitab yang membahas sejarah pembentukan hukum atau 

perundang-undangan yang bukan hanya mencakup sumber hukum al-Qur’an dan 

Sunnah, namun juga meliputi pemikiran dan ijtihad para ulama. 
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Tabel 4.3 

Pengajian Malam Kelas Salafiyah 

Kelas VII 

No. Hari Nama Kitab Ustadz Ket. 

1. Ahad Sullam al-Taufiq Sofiyadi  

2. Senin Hafalan Juz Amma Firman, S.Ag.  

3. Selasa ‘Aqidah al-Awwām Gurutta Dr. H. Afifuddin, Lc.,M.Ag. Mesjid 

4. Rabu Riyāḍu al-ṣālihīn Bustaman Arsyad, M.Pd.I. Mesjid 

5. Kamis Al-Miftāh Lil ‘Ulum Rahmat Ramadhan, SS.  

6. Jum’at Tuḥfah al-Aṭfāl Zulfadli, SQ.  

7. Sabtu Al-Miftāh Lil ‘Ulum Rahmat Ramadhan, SS.  

Kelas VIII 

1. Ahad Hafalan Juz I Marwah, S.Ag.  

2. Senin Sullam al-Taufiq Sofiyadi  

3. Selasa ‘Aqidah al-Awwām Gurutta Dr. H. Afifuddin, Lc.,M.Ag. Mesjid 

4. Rabu Riyāḍu al-ṣālihīn Bustaman Arsyad, M.Pd.I. Mesjid 

5. Kamis Khulāṣah Nūr al-Yaqīn Sofiyadi  

6. Jum’at Matn al-Imriṭī Sofiyadi  

7. Sabtu Khulāṣah Nūr al-Yaqīn Sofiyadi  

Kelas IX 

1. Ahad Latihan Pidato/Khutbah Firman Ahmad, S.Ag.  

2. Senin Al-Amṡilah I’rab Yusriyah, M.Pd.I.  
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3. Selasa ‘Aqidah al-Awwām Gurutta Dr. H. Afifuddin, Lc.,M.Ag. Mesjid 

4. Rabu Riyāḍu al-ṣālihīn Bustaman Arsyad, M.Pd.I. Mesjid 

5. Kamis Hafalan Juz I Abdullah, S.Ag.  

6. Jum’at Hafalan Matn al-Imriṭī Zulfadli, SQ.  

7. Sabtu Khulāṣah Nūr al-Yaqīn Hamid  

Kelas X 

1. Ahad Tārīkh al-Imriṭī  Hamid  

2. Senin Fatḥ al-Qarib Hamid  

3. Selasa ‘Aqidah al-Awwām Gurutta Dr. H. Afifuddin, Lc.,M.Ag. Mesjid 

4. Rabu Riyāḍu al-ṣālihīn Bustaman Arsyad, M.Pd.I. Mesjid 

5. Kamis Hafalan Juz 1 Zulfadli, SQ.  

6. Jum’at Al-Barazanji Ansar  

7. Sabtu Pratikum Da’wah/ 

Khutbah 

Bustaman Arsyad, M.Pd.I.  

Kelas XI 

1. Ahad Hafalan Juz I Zulfadli, SQ.  

2. Senin Hafalan Hadis al-Arba’īn Bukhari Muslim, M.Th.I.  

3. Selasa ‘Aqidah al-Awwām Gurutta Dr. H. Afifuddin, Lc.,M.Ag. Mesjid 

4. Rabu Riyāḍu al-ṣālihīn Bustaman Arsyad, M.Pd.I. Mesjid 

5. Kamis Al-‘Ilāl Hamid  

6. Jum’at Al-Sullam Hamid  

7. Sabtu Qawā’id al-Imla’ Yusriyah, M.Pd.I.  

Sumber: Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar (2019) 
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Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada pengajian malam 

kelas salafiyah lebih memfokuskan pada kegiatan tahfidz dan dalam bidang bahasa 

Arab, untuk memperlancar penggunaan bahasa Arab baik lisan maupun tulisan 

sehingga memudahkan dalam membentuk pemikiran fiqh santri melalui kitab-kitab 

kuning tanpa syakl maupun dengan syakl. Sedangkan dalam bidang fiqh, kitab yang 

digunakan dalam pengajian ini yaitu Sullam al-Taufiq, dalam bidang aqidah yaitu 

‘Aqidah al-Awwām serta dalam bidang hadis digunakan kitab Riyāḍu al-ṣālihīn dan 

Al-‘Ilāl. Hal ini dapat diketahui bahwa pengarang dari kitab-kitab tersebut merupakan 

penganut ajaran madzhab Syafi’i. 

Tabel 4.4 

Pengajian Magrib Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar 

No. Nama Kiai/ Ustadz Kitab Pengarang 

1. AG. Prof. Dr. KH. 

Najamuddin. HS., M.A 

Al-Ażkār Al-Muntakhab 

Min Kalām Sayyidi al-

Abrār 

)الأذكار المنتخب من كلام سيد  

  ,الأبرار(

Kitab ini lebih dikenal 

dengan nama: Al-Azkar 

An-Nawawiyah. 

Al-Imam Abu 

Zakariyah Muhyiddin 

Yahya bin Syaraf An-

Nawawy Ad-

Dimasyqy Asy-Syafi’i 

(lahir di Damaskus 

pada tahun 631 

H/1233 M, Wafat di 

Damaskus 676 

H/1277). 

2. 
Dr. KH. Afifuddin 

Harisah, Lc.,M.Ag. 

 

Tanwīru al-Qulūb fī 

Mu’āmalah ‘Allāmi al-

Guyūb 

)تنوير القلوب فى معاملة علام  

Syaikh Muhammad 

Amin Al-Qurdy Al-

Irbily Asy-Syafi’i An-

Naqsabandy (lahir di 

Irbil, dekat kota Mosul 
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 Irak, Wafat di Kairo الغيوب(

Masir pada tahun 1332 

H/1914). 

3. 
Dr. Firdaus 

Muhammad, MA. 

 

Mukhtāru al-Aḥādīs al-

Nabawiyah Wa al-Hikam 

Al-Muhammadiyah 

)مختار الأحاديث النبوية والحكم  

 المحمدية(

Sayyid Ahmad Al-

Ha>syimy (lahir di 

Kairo Mesir pada 

tahun 1295 H/1878 M, 

Wafat tahun 1943 di 

Kairo). 

4. 
H. Badruzzaman, Lc. 

 

Ta’līm wa al-Muta’allim 

ṭarīqu al-Ta’allum 

 )تعليم المتعلم طريق التعلم( 

 

 

Syaikh Az-Zarnujy, 

ada yang memberinya 

gelar Burhanuddin 

yang berarti petunjuk 

Agama sehingga 

beliau dikenal dengan 

nama Syaikh 

Burhanuddin Az-

Zarnujy. Beliau 

seorang ulama mazhab 

Hanafi. Tempat 

kelahirannya adalah 

kota Zarnuj, wilayah 

Irak. Ada juga yang 

menyebutkan wilayah 

Turkistan 

(Afganistan). Adapun 

tahun kelahiran dan 

wafatnya tidak 

diketahui secara jelas. 

Ada yang 

menyebutkan beliau 

hidup pada sekitar 

tahun 640 H/1243 M. 

5.  
Drs. Mukammiluddin, Syarḥ Mukhtaṣar Jiddān Sayyid Ahmad Zaini 

Dahlan (lahir di 
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 M.Ag. 

 

‘Alā Matn al-Jurmiyyah 

)شرح مختصر جدا على متن  

  ,الأجرومين(

Kitab ini dikenal juga 

dengan sebutan kitab 

Dahlan (dinibatkan kepada 

pengarangnya). 

 

Mekah pada tahun 

1232 H/1816 M, Wafat 

di Madinah tahun 1304 

H/1886 M). 

 

6. 
H. Saenong Tebba, 

Lc.,MA. 

Al-Kabāir )الكبائر( 
Al-Imam Syamsuddin 

Abu Abdillah 

Muhammad bin 

Ahmad Az-Zahaby 

Ad-Dimasyqy (lahir di 

Damaskus tahun 673 

H/1274 M, wafat tahun 

748 H/1348 M di 

Damaskus. 

7. 
Bustaman Arsyad, SS., 

M.Pd.I. 

 

Riyāḍu al-ṣālihīn 

 )رياض الصالحين( 

Al-Imam Abu 

Zakariyah Muhyiddin 

Yahya bin Syaraf An-

Nawawy Ad-Masyqy 

(lahir di Damaskus 

pada tahun 631 

H/1233 M, Wafat di 

Damaskus 676 

H/1277). 

Sumber: Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar (2019) 

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa pengajian kitab kuning 

yang dilaksanakan antara magrib dan isya’ diberikan oleh beberapa kiai dan ustadz 

sesuai dengan bidang ilmu yang dikuasai untuk membangun pemikiran fiqh santri. 
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Pondok pesantren An-Nahdlah Makassar menggunakan kitab yang berhaluan ahlul 

sunnah wal jama’ah yang dimana kitab-kitab tersebut membahas terkait dengan 

akhlak, fiqih, aqidah, tasawuf, hadis, tafsir, ‘Ilm al-nahw, dan lain sebagainya.  

Dalam pengajian magrib ini, tidak ada secara langsung membahas mengenai 

fiqih atau hukum-hukum syara’. Namun kitab-kitab yang diberikan memungkinkan 

akan bersinggungan dengan bidang ilmu fiqih. Hal ini sesuai dengan pemaparan 

Bapak Afifuddin Harisah, selaku pimpinan pondok pesantren An-Nahdlah Makassar 

yaitu sebagai berikut: 

Kitab-kitab yang diberikan pada umumnya akan bersinggung pada fiqih, baca 

tafsir ada juga fiqihnya dan baca kitab akhlak juga ada fiqih yang disinggung. 

Jadi, kita membaca kitab Al-Ażkār Al-Muntakhab Min Kalām Sayyidi al-

Abrār ada fiqih yang diberikan juga.150 

Adapun pengajian subuh yang diadakan di pondok pesantren An-Nahdlah 

Makassar, adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Pengajian Subuh Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar 

No. Nama Kiai/ Ustadz Kitab Pengarang 

1. 
Dr. KH. Baharuddin 

HS., M.Ag. 

 

Mabāhis fī Ulūm al-Qur’an 

 )مباحث فى علوم القرآن(

Syaikh Manna’ Khalil 

Al-Qaththan (lahir di 

Mesir, tahun 1345 

H/1925 M, wafat di 

Arab Saudi tahun 1420 

H/1999 M). 

                                                             
150Afifuddin Harisah, Pimpinan Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar, Wawancara, 

Tanggal 7/11/2019, Pukul  11.00 
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Al-Hikam )الحكم( Syaikh Ahmad bin 

Muhammad bin 

Atha’illah As-

Sakandary (lahir di 

Iskandariah Mesir 

tahun 658 H/1260 M, 

wafat Kairo Mesir 

tahun 709 H/1309 M. 

Beliau lebih dikenal 

dengan Ibnu Athaillah. 

2.  
Dr. KH. Afifuddin 

Harisah, Lc.,M.Ag. 

 

Marāqī al-Ubūdiyyah 

 )مراقي العبودية( 

Syaikh Muhammad 

Nawawi Al-Bantany 

Al-Jawy (lahir di 

Serang Banten tahun 

1230 H/1813 M, wafat 

di Mekah tahun 1314 

H/1897 M. 

3. 
Dr. KH. Muhammad 

Yusri Arsyad, M.A. 

 

Bulūg al-Marām min 

Adillah al-Ahkām 

 )بلوغ المرام من أدلة الأحكام( 

 

 

Syaikh Syihabuddin 

Abu Al-Fadhl Ahmad 

bin Ali bin Mahmud 

bin Ahmad bin Hajar 

al-Asqallany. Lebih 

dikenal dengan Ibnu 

Hajar al-Asqallany 

(lahir di Asqalan Mesir 

773 H/1372 M, wafat 

di Mesir tahun 852 

H/1449 M). 

4. 
Dr. Syamsul Alam 

Usman, M.Ag. 

 

Tanwīru al-Qulūb fī 

Mu’āmalah ‘Allāmi al-

Guyūb 

)تنوير القلوب فى معاملة علام  

 الغيوب(

Syaikh Muhammad 

Amin Al-Qurdy Al-

Irbily Asy-Syafi’i An-

Naqsabandy (lahir di 

Irbil, dekat kota Mosul 

Irak, Wafat di Kairo 

Masir pada tahun 1332 



142 

 

 
 

H/1914). 

5. 
Mustaming, S.Pd., MA. 

 

Kāsyifah al-Sajā Syarḥ 

Safīnah al-Najā 

 )كاشفة السجا شرح سفينة النجا( 

Syaikh Muhammad 

Nawawi Al-Bantany 

Al-Jawy (lahir di 

Serang Banten tahun 

1230 H/1813 M, wafat 

di Mekah tahun 1314 

H/1897 M. 

6. 
Dr. Muhammad Zakir 

Husain, Lc., M.A. 

 

Tafsīr al-Jalālain 

 )تفسير الجلالين( 

Kitab ini dikarang oleh 

dua ulama besar, yaitu: 

1. Jalaluddin Abu 

Abdullah Muhammad 

bin Syihabuddin Al-

Mahally (lahir di Kairo 

Mesir tahun 791 

H/1389 M, wafat di 

Kairo tahun 864 

H/1460 M) yang lebih 

dikenal dengan Imam 

Jalaluddin al-Mahally. 

Beliau menafsirkan 

mulai dari surah al-

Kahfi sampai surah An-

Nas dan Al-Fatihah. 2. 

Setelah Jalaluddin al-

Mahally wafat. 

Kemudian 

disempurnakan oleh 

Abdurrahman bin 

Kamaluddin Abu Bakr 

As-Suyuthy, yang lebih 

dikenal dengan 

Jalaluddin As-Suyuthy 

(lahir di Kairo Mesir 

tahun 849 H/1445 M, 

wafat di Kairo tahun 
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911 H/1505 M), beliau 

menafsirkan mulai dari 

surah al-Baqarah 

hingga surah al-Isra’. 

Karena itu kitab 

tersebut dinamai 

dengan Tafsir Jalalain 

(tafsir yang dikarang 

oleh dua Jalal). 

Sumber: Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar (2019) 

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa kitab-kitab fiqih yang 

diberikan kepada para santri untuk meningkatkan pemikiran fiqh santri, yaitu kitab 

Tanwīru al-Qulūb fī Mu’āmalah ‘Allāmi al-Guyūb yang dimana pada pengajian ini 

khusus membahas bab fiqih yang terdapat dalam kitab, kemudian kitab Bulūg al-

Marām yang berupa hadis-hadis yang menjadi rujukan sebagai sumber pembuat 

hukum, dan selanjutnya yaitu Kāsyifah al-Sajā Syarḥ Safīnah al-Najā yang juga 

merupakan kitab fiqih yang diajarkan di pondok pesantren An-Nahdlah Makassar.  

Kemudian, terdapat pengajian khusus yang diberi nama Takhashshus yang 

dimana dibina langsung oleh pimpinan pondok pesantren An-Nahdlah Makassar yaitu 

Dr. KH. Afifuddin Harisah, Lc., M.Ag.  Takhashushus ini diadakan pada malam 

Jum’at setelah shalat Isya’ dan Ahad setelah subuh, materi yang diberikan berupa 

kajian hadis-hadis Nabi Saw dan kajian tentang akhlak. Pengajian ini sebelumnya 

khusus dibentuk untuk menyebarkan dan menegakkan ajaran  Ahl al-Sunnah wa ’l-

Jamā’ah al Nahḍiyyah kepada santri, namun seiring dengan waktu pengajian ini 
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dapat dimasuki oleh para santri lainnya dan jama’ah di sekitar pondok pesantren An-

Nahdlah Makassar. 

Ciri utama Ahl al-Sunnah wa ’l-Jamā’ah al Nahḍiyyah adalah sikap tawasut 

dan i’tidal (tengah-tengah dan atau keseimbangan). Yaitu selalu seimbang dalam 

menggunakan dalil, antara dalil naqli dan dalil aqli, antara pendapat Jabbariyah dan 

Qadariyah dan sikap moderat dalam menghadapi perubahan duniawiyah. Dalam 

masalah akhlaq, menggunakan perpaduan antara syaja’ah (berani) dan ngawur. 

Penggunaan sikap tawadu’ yang merupakan perpaduan antara takabbur (sombong) 

dan tazallul (rasa rendah diri). Rendah hati merupakan sikap terpuji sedangkan 

rendah diri harus dihindari karena tercela. Dalam masalah fiqh sikap pertengahan 

antara ijtihād dan taqlīd buta. Yaitu dengan cara bermazhab. Ciri sikap ini adalah 

tegas dalam hal-hal yang qatiyyah dan toleran dalam hal-hal yang ẓanniyyah. 

Tawāsuṭ dalam menyikapi budaya, ialah mempertahankan budaya lama yang masih 

baik dan menerima budaya baru yang lebih baik.151 Hal ini sesuai dengan pondok 

pesantren An-Nahdlah Makassar yang sebagaimana dapat diketahui melalui motto 

dari pondok pesantren An-Nahdlah Makassar yaitu “memelihara yang lama yang baik 

dan mengambil yang baru yang lebih baik”. 

Pemikiran fiqh santri yang terbentuk di pondok pesantren tidak terlepas dari 

peran kiai dan ustadz yang menganut ajaran Ahl al-Sunnah wa ’l-Jamā’ah al 

                                                             

151Mat Solikhin, Gerakan Pemikiran dan Peran Tiga Ulama NU dalam Menegakkan Ahl Al-

Sunnah Wa ‘L-Jamā’ah Al-Nahḍiyyah di Jawa Tahun 1926-1971: Kajian terhadap Pemikiran K.H. 

Hasyim Asy’ari, K.H.R. Asnawi, K.H. Wahhab Hasbullah, Jurnal Theologia, Vol 27, No 2 Desember 

2016, h. 347 
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Nahḍiyyah yang kemudian mempengaruhi secara langsung pola pikir santri melalui 

kitab-kitab yang diberikan. Tahap proses berpikir mengenai fiqh ini dimulai dengan 

pembentukan pengertian, kemudian pembentukan pendapat dengan menghubungkan 

dua pengertian yang akan membentuk sebuah pendapat baik pendapat yang menolak, 

menerima maupun asumtif, dan yang terakhir yaitu pembentukan keputusan. Adapun 

uraian tahapnya sebagai berikut: 

1. Pembentukan pengertian 

Proses pembentukan pengertian ini dalam pemikiran fiqh santri diperoleh dari 

gambaran atau pengetahuan kiai dan ustadz berdasarkan pada pemahamannya 

mengenai ilmu fiqh melalui kitab-kitab ilmu fiqh yang diberikan di pondok pesantren 

An-Nahdlah Makassar. Untuk memahami dan mengerti isi kandungan dari kitab-kitab 

ilmu fiqh yang diberikan, diperlukan sebuah translasi atau mengetahui asal dari arti 

yang terkandung dalam teks-teks bahasa Arab yang tertulis didalam kitab tersebut 

yang sebagaimana kitab tersebut tidak memiliki syakl (fathah, kasrah, dhommah atau 

sukun), sehingga para santri diperkenankan untuk dapat belajar mengenai ‘Ilm al-

nahw dan ‘ilm al-ṣarf yang kemudian akan digunakan dalam membaca dan 

mendapatkan gambaran atau pengetahuan akan teks-teks bahasa Arab dengan baik. 

‘Ilm al-ṣarf adalah cabang ilmu bahasa yang membicarakan perihal 

pembentukan kata. Dalam hal ini, penekanannya adalah bagaimana seseorang 

mengenal pembentukan kata dan perubahannya, jenis kata dan variasi-variasinya. 

Sedangkan, ‘Ilm al-nahw adalah cabang ilmu bahasa yang membicarakan perihal 

dasar-dasar dan proses pembentukan kalimat. Sasarannya bukan lagi huruf ataupun 
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kata, melainkan kalimat yang berbentuk struktur dan mempunyai arti yang lengkap 

dan dapat dipahami oleh orang lain,152 dan berbagai cabang ilmu bahasa Arab yang 

dipelajari di pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar seperti ‘ilm al-dirāsāt al-

mu’jamiyyah, ‘ilm al-balāgah, dan lain sebagainya. Sebagaimana telah dijelaskan 

oleh Khadapi selaku santriwan pondok pesantren An-Nahdlah Makassar, yaitu: 

Pesantren juga salah satu cirinya yaitu mempelajari kitab kuning dan juga 

seorang kiai yang mengajar kitab, selain mengajarkan kitab, beliau juga 

mengajarkan tata cara membaca kitab kuning tersebut yang dimana meliputi 

‘Ilm al-nahw dan ‘ilm al-ṣarf. ‘Ilm al-nahw ini adalah ilmu yang mempelajari 

bagaimana kitab itu dibaca dhammah, fathah dan kasrah. Sedangkan ‘ilm al-

ṣarf yaitu ubahan katanya dalam bahasa Arab. Nah kita uga diajarkan cara 

membacanya, mengartikannya dan mempratekkannya di kelas. Beliau dan 

guru kami di rumah sebelum mengajar, beliau mempelajari sebelumnya 

karena menerjemahkan kitab itu sulit, ada yang namanya dhomir-dhomirnya 

atau tempat kembalinya. Jika kami tidak memahami dhomir dari suatu 

pembahasan, pasti kami salah paham. Disitulah ‘Ilm al-nahw dan ‘ilm al-ṣarf 

harus dikuasai dengan baik.153 

 

Hal ini juga sesuai yang disampaikan oleh AG. Dr. H. Baharuddin HS, M.Ag  

mengenai betapa pentingnya menguasai ilmu bahasa Arab, yaitu sebagai berikut: 

Memberikan pemikiran kepada mereka berarti perlu juga ada tahapan-

tahapan, tapi yang paling utama itu untuk kita pahami tentang agama Islam 

mengenai hukum-hukum Islam, maka harus kita memberikan pengetahuan 

santri tentang pentingnya bahasa Arab karena yang akan dibahas tentang 

hukum Islam tentunya sumbernya kan ada dua yaitu dari Al Qur’an Al Hadits 

dan keduanya itu kan berbahasa Arab, jadi artinya seorang santri itu harus 

paham  tentang bahasa Arab, artinya bukan hanya kayak sekarang banyak 

orang yang mengikuti terjemahan-terjemahan, padahal terjemahan itu tidak 

bisa seorang menerjemahkan sesuatu itu persis sama yang dimaksud oleh nash 

itu, maka seharusnya anak santri paham Bahasa Arab.154 

                                                             
152Rahmap, Pembelajaran Bahasa Arab di Stain Pontianak (Kritik Desain Materi Ajar dan 

Metodologi), Disertasi, Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2014, h. 21-22 

153Khadapi, Santriwan Pesantren An-Nahdlah Makassar, Wawancara, Tanggal 14/01/2020, 

Pukul 20.48 
154Baharuddin HS, Syaikhul Ma’had, Wawancara, Tanggal 11/12/2019, Pukul 20.30. 
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Kiai dan ustadz dalam membangun pemikiran fiqh santri ini menggunakan 

metode yang biasa digunakan oleh pesantren salaf yaitu metode yang lebih 

memfokuskan pada ‘Ilm al-nahw dan ‘ilm al-ṣarf sehingga memudahkan dalam 

menerjemahkan teks-teks dalam kitab kuning. Sedangkan pada sisi Madrasah, proses 

pemberian pendidikan bahasa Arab lebih memfokuskan pada mufrodat dan praktek 

percakapan (kemampuan komunikasi) pada santri pondok pesantren An-Nahdlah 

Makassar.  

Dalam membangun pemikiran fiqh santri yang dilakukan oleh kiai dan ustadz 

di pondok pesantren An-Nahdlah Makassar dengan membacakan teks-teks kitab 

kuning dan menerjemahkan struktur dan pola kalimatnya dengan menggunakan 

bahasa Indonesia sehinga santri memperoleh gambaran atau pengetahuan akan kitab 

tersebut, sebagai contoh yaitu pada kitab fathul qarib dan bulughul maram: 

واجب من البول والغائط والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم ـ﴿ فصل ﴾ـ والاستنجاء 

يتبعها بالماء ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل فإذا 

أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في 

شجرة المثمرة وفي الصحراء ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد وتحت ال
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يستقبل الشمس والقمر ولا 155 الطريق والظل والثقب ولا يتكلم على البول ولا

۰يستدبرهما  

Artinya: 

Instinja' atau membersihkan diri itu wajib setelah buang air kecil (kencing) 

dan buang air besar (BAB). Yang utama adalah bersuci dengan memakai 

beberapa batu kemudian dengan air. Boleh bersuci dengan air saja atau 

dengan 3 (tiga) buah batu yang dapat membersihkan tempat najis. Apabila 

hendak memakai salah satu dari dua cara, maka memakai air lebih utama. 

Orang yang sedang buang air besar (BAB) hendaknya tidak menghadap kiblat 

dan tidak membelakanginya apabila dalam tempat terbuka. Kencing atau BAB 

hendaknya tidak dilakukan di air yang diam, di bawah pohon yang berbuah, di 

jalan, di tempat bernaung, di lubang. Dan hendaknya tidak berbicara saat 

kencing dan tidak menghadap matahari dan bulan dan tidak membelakangi 

keduanya. 

 

Berdasarkan  pada pembahasan di atas, didapatkan melalui kitab Fatḥ al-Qarib yang 

merupakan kitab kuning yang tidak mempunyai syakl sehingga santri harus 

mengartikan dan mengetahui makna dari teks-teks tersebut dengan memberikan syakl 

tersebut. Pembahasaan di atas merupakan salah satu contoh pembahasan yang 

terdapat di dalam kitab Fatḥ al-Qarib mengenai instinja’ atau membersihkan diri 

setelah buang air kecil dan besar. 

 Kemudian, adapun salah satu contoh pembahasan yang terdapat di dalam 

kitab Bulūg al-Marām yaitu sebagai berikut: 

                                                             

155Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi, Kitab Fatḥ al-Qarib, (Semarang: Pustaka Karya Toha 

Putra), h. 6. 
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عَنْ أبَيِ السَمْحِ رَضِيَ اَللَّ  عَنْه  قاَلَ : قاَلَ رَس ول  اَللَِّ صَلىَ اَللَّ  عَليَْهِ 

د  ي غْسَل  مِنْ بَوْلِ الْجَارِيةَِ وَي رَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغ لََمِ  وَسَلَمَ  أخَْرَجَه  أبَ و دَاو 

وَالنَسَائيُِّ وَصَحَحَه  الْحَاكِم  
156 

Artinya: 

Dari Abu Samah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi 

wa Sallam bersabda: "Bekas air kencing bayi perempuan harus dicuci dan 

bekas air kencing bayi laki-laki cukup diperciki dengan air." Dikeluarkan oleh 

Abu Dawud dan Nasa'i. Oleh Hakim hadits ini dinilai shahih. 

 

Berdasarkan pada pembahasan di atas, yaitu mengenai bekas air kencing bayi laki-

laki dan bayi perempuan yang merupakan salah satu hadist yang terdapat kitab Bulūg 

al-Marām yaitu hadits ke-33 (tiga puluh tiga) diperoleh dari kitab Bulūg al-Marām 

yang lengkap dengan syaklnya atau tidak termasuk kitab gundul, sehingga santri 

dapat membacanya dengan mudah.  

Kitab Bulūg al-Marām adalah kitab yang dimana terdapat kumpulan hadis-

hadis mengenai hukum Islam. Kitab ini dibawah oleh kiai dan ustadz di Pondok 

Pesantren An-Nahdlah untuk membangun pemikiran fiqh yang luas dan mendalam 

kepada para santri, sehingga santri bukan hanya mengetahui secara fiqh (pemikiran 

para fuqaha) namun tentu saja juga dengan sumber utama syariah yaitu al-Qur’an dan 

al-Sunnah.  

                                                             
156Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulūg al-Marām Min Adillah Al Ahkām, (Semarang: Pustaka 

Karya Toha Putra), h. 8. 



150 

 

 
 

Pembentukan pengertian yang diberikan memang seharusnya terlebih dahulu 

proses mengartikan teks-teks bahasa Arab sehingga santri dalam membaca dan 

mengetahui suatu pengetahuan kitab kuning tidak melenceng dari ajaran Islam. Kiai 

dan ustadz pondok pesantren An-Nahdlah Makassar menekankan terlebih dahulu 

untuk mengetahui dan memahami dengan baik tata bahasa Arab, hal ini sesuai dengan 

yang disampaikan oleh Dr. KH. Muhammad Yusri Asyad, MA yaitu sebagai berikut:   

Kita tidak bisa memahami kalau kita tidak bisa baca kitab Kuning, untuk 

menghindari pengetahuan islam yang melenceng dari ajaran Islam, karena 

banyaknya karangan-karangan kitab terjemahan atau karangan-karangan 

orang yang tidak pandai membaca kitab Kuning terus dikarang tentang hukum 

Islam. Jadi saya lihat pertama-tama itu kita ini digodok untuk betul-betul 

memahami bahasa Arab, memahami bahasa Arab disini bukan berarti 

percakapan tapi bagaimana memahami ‘ilm al-ṣarfnya, ‘Ilm al-nahw, ingat 

hafalan-hafalannya.157 

 

Melalui proses mengartikan teks-teks yang terkandung dalam kitab-kitab fiqh 

yang kemudian dipadukan dengan menganalisis, membanding-bandingkan dan 

mengabstaksikan makna-makna yang terkandung dalam sebuah perkata dan kalimat, 

sehingga akan membentuk pengertian atau gambaran pengetahuan tentang suatu 

pemikiran fiqh santri. 

2. Pembentukan pendapat 

Proses pembentukan pendapat ini dengan meletakkan hubungan antar dua 

pengertian yang kemudian akan membentuk sebuah pendapat mengenai fiqh santri di 

pondok pesantren. Dalam membangun pemikiran fiqh santri diperlukan sebuah proses 

menghubungkan syarḥ-syarḥ atau penjelasan dan penjabaran pada kitab yang 

                                                             
157Muhammad Yusri Arsyad, Pembina Pesantren An-Nahdlah Makassar, Wawancara, 

Tanggal 20/11/2019, Pukul 12.45. 



151 

 

 
 

diberikan kepada para santri di pondok pesantren An-Nahdlah Makassar yang 

merupakan proses dalam membentuk sebuah pendapat, sehingga pemikiran fiqh 

santri melalui proses pembentukan pemikiran ini sangat kompleks untuk 

menghindarkan dari pemikiran-pemikiran yang melenceng dari ajaran hukum Islam.  

Hal ini merupakan strategi yang digunakan oleh Dr. KH. Muhammad Yusri 

Asyad, MA dalam memberikan proses membangun pemikiran fiqh santri melalui 

menerjemahkan teks-teks bahasa Arab dalam kitab kuning yaitu dengan mengikuti 

langkah-langkah Alm. Gurutta Harisah dengan memberikan syarḥ kepada kitab yang 

akan diterjemahkan di depan para santri, hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Dr. 

KH. Muhammad Yusri Asyad, MA yaitu sebagai berikut: 

Gurutta itu dalam menerjemahkan kitab-kitab gundul, eh selalu mengatakan 

bahwa kitab gundul yang dibaca dalam pengajian itu harus ada syarḥnya, 

umpamanya kitab Bulughul Maram matannya disitu tetapi beliau itu 

membawa syarḥnya, jadi tidak sama kitabnya kita dengan kitab yang beliau 

bawa ke pengajian, jadi untuk menghindari kesalahan-kesalahan itu dan saya 

lihat lebih lengkap daripada kitab Subulus salam yang men-syarḥ kitab 

Bulughul maram, berarti beliau ini membaca beberapa syarḥ. Yang kedua 

beliau ini adalah ahli bahasa Arab dan Adab.158 

 

Kitab-kitab fiqh yang di-syarḥ dan men-syarḥ  sebagai contoh yaitu kitab 

Bulūg al-Marām di-syarḥ menjadi satu kitab lagi yang berjudul subulussalam, dan 

Kāsyifah al-Sajā merupakan kitab yang men-syarḥ Safīnah al-Najā, kemudian Fatḥ 

al-Qarib dikarang oleh Al Allamah Syekh Muhammad ibnu Qasim Al Ghazi yang 

merupakan penjelas matan Abu Syuja’ dan lain sebagainya.  

                                                             
158Muhammad Yusri Arsyad, Pembina Pesantren An-Nahdlah Makassar, Wawancara, 

Tanggal 20/11/2019, Pukul 12.45. 
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Kitab-kitab klasik di pesantren terdiri atas tiga jenis, yaitu kitab matn, kitab 

syarḥ (komentar), dan kitab hasiyyah (komentar atas kitab komentar). Tiga jenis kitab 

ini juga menunjukkan tingkat kedalaman dan kesulitan tertentu. Kitab matn paling 

mudah dikuasai, kitab ḥasyiyyah paling rumit, sedangkan kitab syarḥ berada di antara 

keduanya. Tampaknya kitab syarḥ ini paling banyak dipakai di pesantren.159 

Syarḥ merupakan penjelas sebuah kitab matn baik berisi penjelasan yang 

ditambah oleh dalil-dalil dan sumber hukum lainnya, atau berisi dengan penjelasan 

ushul fiqh yang terdapat dalam kitab matn tersebut, atau juga berisi dengan contoh-

contoh untuk menjelaskan isi kitab matn tersebut. Dengan demikian pondok 

pesantren An-Nahdlah Makassar diperlukan kiai dan ustadz yang merupakan ahli 

ilmu fiqh yang dimana menguasai kitab-kitab ilmu fiqh yang diberikan kepada para 

santri untuk membangun pemikiran fiqh santri yang sangat kompleks dan efektif. 

 Kiai dan ustadz dalam membentuk pemikiran fiqh santri berproses pada 

proses pembentukan pemikiran melalui dua sumber utama syariah yaitu al-Qur’an 

dan al-Sunnah. Al-Qur’an memberikan instruksi yang jelas pada banyak isu, seperti 

bagaimana melakukan bersuci dalam  ibadah sebelum shalat wajib, tetapi pada isu-isu 

lain, beberapa muslim percaya al-Qur’an saja tidak cukup untuk membuat hal-hal 

dalam praktek itu menjadi yang jelas. Misalnya al-Qur’an menyatakan salah satu 

kebutuhan untuk terlibat dalam shalat sehari-hari dan puasa selama bulan Ramadhan, 

tetapi beberapa muslim percaya bahwa dibutuhkan petunjuk lebih lanjut tentang cara 

                                                             

159Ali Yafid, Implementasi Belajar Halaqah dalam Memahami Kitab-Kitab Klasik pada 

Pondok Pesantren As’adiyah Sengkang, Disertasi, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2016, h. 36 
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untuk menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut. Rincian tentang masalah ini dapat 

ditemukan dalam tradisi Nabi Muhammad Saw disebut al-Sunnah, sehingga al-

Qur’an dan al-Sunnah dalam kebanyakan kasus dasar merupakan dasar perwujudan 

syariah. Untuk memperhatikan beberapa topik al-Qur’an dan al-Sunnah, pada banyak 

kasus dimana para fuqaha mencoba untuk sampai pada kesimpulan dengan analogi 

lain yaiu menggunakan hukum Qiyās dan konsensus masyarakat disebut ‘Ijmā ulama. 

Kesimpulan dapat diwujudkan dengan bantuan alat-alat tambahan sebagai sistem 

memiliki kedudukan yang lebih luas, daripada berdiri di atas hukum syariah disebut 

fiqh.160 

 Dengan demikian, pembentukan pendapat dapat diperoleh dari 

menghubungkan pokok permasalahan hukum yang terjadi disekitar dengan informasi-

informasi yang menjadi referensi dalam pembentukan pendapat, dan kemudian 

menghubungkan dengan sumber-sumber hukum Islam yaitu al-Qur’an, al-Sunnah, 

Qiyās dan ‘Ijmā serta sumber hukum lainnya, syarḥ-syarḥ atau penjelasan dan 

penjabaran pada kitab, dan dengan menghubungkan 4 mazhab (hanafi, maliki, syafi’i 

dan hanbali).  

 Kiai dan ustadz memberikan pengaruh yang besar dalam pemikiran fiqh santri 

di pondok pesantren An-Nahdlah Makassar yang akan membentuk pengertian dan 

pendapat dalam diri santri yang kemudian menjadi pemikiran fiqh menganut ajaran 

                                                             
160Syafaul Mudawam, Syari’ah-Fiqh-Hukum Islam: Studi tentang Konstruksi Pemikiran 

Kontemporer, Jurnal Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol 46 No 2, Juli-Desember 2012, 

h. 413. 
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Ahl al-Sunnah wa ’l-Jamā’ah untuk dipertahankan, dikembangkan, disebarkan dan 

ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari dan masyarakat sekitar. 

3. Pembentukan keputusan  

Tahap ketiga yaitu pembentukan keputusan merupakan tahap penarikan 

kesimpulan yang akan menjadi pernyataan keputusan. Dalam pemikiran fiqh, 

pembentukan keputusan dapat dikatakan sebagai proses penetapan hukum setelah 

adanya tahap pengertian dan menghubung-hubungkan pengertian satu dengan yang 

lain baik melalui dalil-dalil, syarḥ-syarḥ, dan keempat mazhab yang popular tersebut 

untuk menetapkan hukum berdasarkan pokok permasalahan hukum yang 

membutuhkan penetapan hukum. 

Proses penetapan hukum (istinbāth al-ahkām) yang dikenal dalam Bahtsul 

Masail NU berkembang 3 (tiga) metode, yaitu metode qauly, yakni pengambilan 

keputusan hukum dengan mengutip teks/redaksi pendapat dari ulama madzhab yang 

tertulis di dalam kitab-kitab fiqh madzhab, metode ilhāqy atau ilhāq al-masāil 

binadhāirihā, yakni dengan cara menganalogkan persoalan tersebut dengan masalah 

serupa yang sudah ada ketetapan hukumnya dalam kitab fiqh madzhab dan metode 

manhajy, yakni dengan melakukan istinbāth hukum menurut cara (manhaj) yang 

telah ditempuh oleh imam madzhab yang dikenal dengan sebutan bermadzhab secara 

manhajy. Adanya tiga macam metode istinbāth ini menunjukkan, bahwa pemikiran 
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fiqh “tradisi” pola madzhab dalam NU, betapapun ciri tradisional yang melekat pada 

NU, dinamika pemikiran fiqh tetap terjadi.161 

Pola pemikiran fiqh santri dengan metode penetapan hukum melalui Bahtsul 

Masail NU yang berkembang di pondok pesantren An-Nahdlah Makassar masih 

mengarahkan santri pada metode berpikir secara tekstual (qauly) dan masih layaknya 

sebuah pesantren salaf yang dimana kitab-kitab yang diberikan dalam membangun 

pemikiran fiqh santri guna untuk mendalami materi  yang terdapat pada kitab-kitab 

klasik yang diberikan. Adapun kitab-kitab yang digunakan untuk membangun 

pemikiran fiqh santri yang diantaranya yaitu, kitab Fatḥ al-Qarib, Fatḥ al-Mu’īn dan 

Al-Fawā’id al-Bahiyyah (Qawā’id Fiqih), Safīnah al-Najā, Bulūg al-Marām dan 

Tanwīru al-Qulūb fī Mu’āmalah ‘Allāmi al-Guyūb.  

Pondok pesantren An-Nahdlah Makassar mengarahkan metode berpikir qauly 

untuk memperdalam materi yang terdapat di dalam kitab-kitab klasik, hal ini dengan 

alasan santri yang terdapat di pondok pesantren merupakan kalangan siswa yang 

masih perlu dibenahi baik dari segi bahasa Arab dalam membaca dan mengucapkan 

maupun dalam penguasaan materi. Dengan demikian, pemikiran fiqh santri belum 

dapat menduduki metode berpikir secara manhaj atau secara kontekstual dilihat pada 

kitab-kitab yang diberikan dalam membangun pemikiran fiqh santri hanya 

memberikan kitab Al-Sullam dan Tārīkh al-Tasyrī (sejarah pembentukan hukum 

Islam), sehingga masih minim pemikiran fiqh santri secara manhaj dan masih 

terarahkan pada pemikiran fiqh santri secara qauly. 

                                                             
161Ahmad Arifi, Dinamika Pemikiran Fiqh dalam NU: Analisis atas Nalar Fiqh Pola Mazhab, 

Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman, Vol XIII No 1, Juni 2009, h. 190 
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Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Afifuddin 

Harisah yang menyampaikan bahwa pembentukan keputusan hukum (istinbath 

hukum) dengan berpikir secara manhaj masih belum diterapkan, namun tahap demi 

tahap telah diberikan untuk memacu pemikiran fiqh santri secara kritis dan jelas, hal 

ini yang disampaikan:  

Belum ada istinbath disini, itu hanya pesantren-pesantren yang sudah tinggal 

disana sudah tamat sampai mereka senior. Disini hanya diskusikan saja pada 

santri, tapi bgini kadang-kadang kita latih untuk berpikir kritis dan jelas. 

Kelas yang sudah 5 dan 6 atau kelas 11 dan 12, mereka sudah sesekali diajar 

untuk berpikir kritis tentang hukum, kayak bgini yang mengajar fiqih adek 

saya itu sering mengajarkan anak-anak menerapkan kaidah-kaidah fiqih dalam 

kehidupan sehari-hari. Masalah-masalah yang dihadapi sehari-hari 

ditanamkan sebuah ushul fiqh dan qawaid fiqih, yah itulah metode atau 

metode tafsir dan metode istinbathkan kita masih memberi mereka alat 

analisis, yang dimana mereka belum bisa dalam proses istinbath.162  

 

Alat untuk mengembangkan pemikiran fiqh santri secara manhaj dengan 

mengembangkan ilmu ushul fiqh dan qawaid fiqh dalam kehidupan sehari-hari. 

Metode bahtsul masail diberikan kepada santri namun masih dalam lingkup para 

santri untuk saling berdiskusi, hal ini untuk memacu pemikiran fiqh santri berpikir 

secara manhaj. Ada beberapa tahap-tahap yang perlu dijalani untuk berpikir secara 

manhaj yang meliputi penguasaan bahasa Arab, penguasan materi kitab kuning, 

memperkaya basis metodologi keilmuan (manhaj al-Fikr), pola pemikiran yang 

dinamis, dan lain sebagainya. Hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh 

Bapak Syamsul alam usman, yaitu: 

Dalam proses mengistinbathan hukum yah tidak boleh gegabah yah punya 

yang namanya kaifiyah atau at turuq jadi yah otomatis untuk mengistibathkan 

                                                             
162Afifuddin Harisah, Pimpinan Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar, Wawancara, 

Tanggal 7/11/2019, Pukul  11.00. 
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dalil-dali hukum yah mengerti yang tadi itu ilmu alat seperti fiqh, ushul fiqh 

dan lain-lain sebagainya lalu dikaitkan dengan kondisi sekarang. karena yang  

namannya hukum itu bisa berubah karena faktor waktu dan tempat, itulah 

kaidah ushulnya, kaedah ushulnya : “taghayyurul ahkam bitaghayyuri 

azminah wal amkinah” artinya : Hukum itu bisa berubah karena berubahnya 

waktu dan tempat.163  

 

Hukum akan berubah dari zaman ke zaman yang dimaksud pada hasil wawancara di 

atas tersebut sesuai dengan teori Hassan Hanafi tentang al-turāts wa al-tajdīd, 

berkenaan dengan sikap umat Islam (Arab) terhadap warisan klasik dan pembaruan 

pemikiran. Teori Hanafi ini berupaya untuk merekonstruksi bangunan pemikiran 

Islam (Arab), yang dalam sejarahnya, diwarnai oleh dua masalah mendasar, yakni 

warisan keilmuan klasik (al-turāts) pada satu pihak, dan tuntutan keinginan untuk 

melakukan pembaruan (al-tajdīd) pada pihak lain. Upaya (proyek) besar Hassan 

Hanafi ini diawali dengan mengemukakan sikap umat Islam (bangsa Arab) terhadap 

al-turāts al-qadīm pada satu sisi, dan sikap terhadap pemikiran (karya-karya ilmiah) 

para ilmuwan modern (Barat) yang disebut sebagai al-turāts al-gharbī. Dalam 

konteks kajian ini perlu dianalisis tentang sikap ulama NU terhadap warisan ulama 

klasik (al-kutub al-madzāhib) sebagai al-turāts al-qadīm dan karya-karya (pemikiran) 

intelektual modern (Barat dan Muslim di Barat) sebagai al-turāts al-gharbī, yang 

melahirkan paradigma fiqh yang beragam. Hassan Hanafi dalam mengkritisi sikap 

umat Islam terhadap al-turāts dan al-tajdīd didasarkan oleh asumsi, bahwa sebuah 

ilmu pengetahuan akan selalu berkembang dinamis dan mengalami perubahan dari 

zaman ke zaman. Sikap umat Islam akan selalu dihadapkan pada dua kepentingan 

                                                             

163Dr. Syamsul Alam Usman, Pembina Pesantren An-Nahdlah Makassar, Wawancara, 

Tanggal 11/11/2019, Pukul 09.30. 
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yang saling tarik menarik. Umat Islam tidak bisa menutup mata dari hasil karya 

generasi terdahulu (periode klasik) yang telah menghasilkan sejumlah maha karya 

ilmiah dalam berbagai bidang keilmuan.164 

Dinamika pemikiran fiqh pada kalangan NU mengalami pergulatan yang 

sangat tajam namun tetap saling menghormati antara satu dengan yang lain, terkait 

dengan adanya al-turāts al-qadīm dan al-turāts al-gharbī. Dengan demikian, 

diperlukan pengetahuan yang mendalam secara metodologis untuk mencapai 

dinamika pemikiran fiqh yang dimana menerima eksistensi pemikiran fiqh yang 

berkembang berdasarkan zaman sekarang dan tidak fanatik pada pemikiran yang 

hanya berfokus pada warisan lama.  

 

 
 

                                                             
164Ahmad Arifi, Dinamika Pemikiran Fiqh dalam NU: Analisis atas Nalar Fiqh Pola Mazhab, 

Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman, Vol XIII No 1, Juni 2009, h. 194 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian yang telah diuraikan di bab 

sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan pada tesis ini yang berjudul “Peran Kiai dan 

Ustadz dalam Pemikiran Fiqh Santri di Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar”, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Metode yang digunakan dalam membangun pemikiran fiqh santri di pondok 

pesantren An-Nahdlah Makassar yaitu metode campuran (mixed methods) 

yang dimana metode ini campuran dari metode tradisional diantaranya 

bandongan, sorogan, halaqah dan hafalan, kemudian metode yang telah 

mengalami pembaharuan yaitu bahtsu Al-Masāil, muqoronah, dan 

demonstrasi atau praktek. 

b. Faktor pendukung dan penghambat peran kiai dan ustadz dalam pemikiran 

fiqh santri di Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar yaitu kiai dan guru 

yang cukup berkualitas, dukungan orang tua santri, ketersediaan kitab, metode 

yang digunakan dan lomba-lomba yang diadakan merupakan faktor 

pendukung peran kiai dan ustadz. Sedangkan, faktor penghambatnya yaitu 

kemampuan bahasa Arab yang masih perlu dibenahi, perbedaan individu 

santri, kurikulum madrasah dan fasilitas yang masih perlu ditingkatkan. 
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c. Peran kiai dan ustadz dalam pemikiran fiqh santri di pondok pesantren An-

Nahdlah Makassar dapat diketahui pemikiran fiqh santri berpusat pada 

pimikiran fiqh NU yang mempertahankan dan mengembangkan ajaran Ahl al-

Sunnah wa ’l-Jamā’ah yang pada tahap berpikir yaitu 1) pembentukan 

pengertian, 2) pembentukan pendapat, namun pada 3) pembentukan keputusan 

tidak dapat dicapai oleh pemikiran fiqh santri dikarenakan pola pemikiran 

masih bersifat qauly (tekstual). 

 

B. Implikasi Penelitian 

Adapun implikasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Agar tercapainya peran kiai dan ustadz dalam pemikiran fiqh santri, dirasakan 

perlu fungsionalisasi lembaga pendidikan Islam terutamanya pesantren yang 

bertujuan untuk mentrasmisikan nilai-nilai kitab kuning yang terkandung di 

dalamnya. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa kiai dan ustadz tidak mengalami 

kendala dalam mempertahankan tradisi kitab kuningnya, baik pada persoalan Bahasa, 

metode, materi sampai kepada persoalan minat santri sendiri. Oleh karena itu 

langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk meningkatkan pemikiran fiqh santri 

yaitu:  

Pertama penggunaan metode dalam membangun pemikiran fiqh santri berupa 

metode sorogan, di mana dalam metode ini  santri bisa secara langsung belajar 

kepada ustadz atau kiai nya dengan bertatap muka dan biasa dinamakan Talaqqi 

artinya seorang santri atau murid langsung belajar secara langsung dan bertatap muka 
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dengan pengajarnya yang ahli dalam mengkaji. Kitab kuning terutama mengenai fiqh  

juga perlu ditingkatkan baik pada saat pengkajian maupun di dalam kelas untuk 

mengukur sejauh mana pemikiran fiqh santri terhadap materi yang ada di dalam kitab. 

Begitu juga tak kalah menariknya, di Pesantren juga kerap digunakan metode 

bandongan artinya dengan metode ini, para santri akan belajar dengan menyimak apa 

yang dibacakan oleh Kiai dan ustadznya secara kolektif.  

Kedua, meningkatkan bimbingan bahasa Arab yang mana bisa dilakukan di 

luar dari jadwal pesantren karena dengan pengetahuan bahasa Arab adalah 

pendukung untuk menelaah kitab kuning. Ketiga untuk mengaplikasikan kandungan 

kitab kuning maka diperlukan pendekatan kontekstual dalam memahami teks kitab 

kuning sehingga bisa berdialog dengan realitas sekarang. Santri harus diperkenalkan 

dengan tradisi pemikiran kritis untuk mengurangi kesan yang selama ini tertanam 

bahwa kitab kuning itu sakral. Untuk melakukan hal tersebut, agaknya tidak terlalu 

sulit untuk pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar sengkang yang telah mencetak 

beberapa intelektual Islam dan Alumninya bahkan yang telah mampu mendirikan 

pesantren Sendiri. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

No: ................................ 

 

Judul Penelitian (Tesis) 

Peran Kiai dan Ustadz dalam Pemikiran Fiqh Santri  

di Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar 

I. Pendahuluan 

Essai wacana ini dibagikan kepada informan yang dijadikan sampel penelitian. 

Kerahasiaan identitas mereka tetap dijaga, sehingga diharapkan dalam pengisian 

angket disertai dengan kejujuran, dan hendaknya tidak terpengaruh oleh pihak 

luar. 

II. Identitas Informan 

Nama   :   

Tempat/Tanggal Lahir  : 

Alamat/ No. Hp  : 

Pekerjaan Tetap  : 

Riwayat Pendidikan : 

III. Wawancara/ Pertanyaan Essai 

a. Bagaimana proses pembelajaran fiqh di Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar? 

b. Metode apa sajakah yang digunakan dalam pembelajaran kitab kuning 

mengenai fiqh di Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar? 
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c. Kitab-kitab fiqh apa sajakah yang diajarkan di Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar? 

d. Bagaimana kiai atau ustadz menerapkan strategi pembelajaran di Pondok 

Pesantren An-Nahdlah Makassar? 

e. Apa dengan adanya strategi dan metode pembelajaran yang digunakan kiai 

dan ustadz dapat meningkatkan pemikiran fiqh santri? 

f. Faktor-faktor apakah yang mendukung peran kiai dan ustaz dalam pemikiran 

fiqh santri di Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar? 

g. Faktor-faktor apakah yang menghambat peran kiai dan ustaz dalam pemikiran 

fiqh santri Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar? 

h. Bagaimana solusi yang ditawarkan dalam mengatasi faktor penghambat peran 

kiai dan ustaz dalam pemikiran fiqh santri di Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar? 

i. Pemikiran  apa sajakah yang menjadi sasaran utama dalam proses 

pembelajaran kitab kuning mengenai fiqh di Pondok Pesantren An-Nahdlah 

Makassar? 

j. Bagaimana tahap pembentukan pengertian dalam berpikir dalam hal 

pemikiran fiqh santri di Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar? 

k. Bagaimana tahap pembentukan pendapat dalam berpikir dalam hal pemikiran 

fiqh santri di Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar? 



173 
 

 
 

l. Bagaimana tahap pembentukan keputusan dalam berpikir dalam hal pemikiran 

fiqh santri di Pondok Pesantren An-Nahdlah Makassar?  

m. Berapa lama seorang santri dapat mempelajari sebuah kitab kuning? 

 

Makassar,  November 2019 
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