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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

B 
 

Be 
 ت 

 
ta 
 

T 
 

Te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
jim J 

 
Je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 

 
kh 

 
ka dan ha 

 د 
 

dal 
 

d 
 

De 
 ذ 

 
z\al 

 
z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r 
 

Er 
 ز 

 
zai 

 
z 
 

Zet 
 س 

 
sin 

 
s 
 

Es 
 ش 

 
syin 

 
sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 

 
s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 

 
d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 

 
‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 

 
g 
 

Ge 
 ؼ 

 
fa 
 

f 
 

Ef 
 ؽ 

 
qaf 

 
q 
 

Qi 
 ؾ 

 
kaf 

 
k 
 

Ka 
 ؿ 

 
lam 

 
l 
 

El 
 ـ 

 
mim 

 
m 
 

Em 
 ف 

 
nun 

 
n 
 

En 
 و 

 
wau 

 
w 
 

We 
 ىػ 

 
ha 
 

h 
 

Ha 
 ء 

 
hamzah 

 
’ 
 

Apostrof 
 ى 

 
ya 
 

y 
 

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَيْفَ  

 haula : ىَوْؿَ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 Contoh: 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 fath}ah 

 
a a  َا 

 
kasrah 

 
i i  َا 

 
d}ammah 

 
u u  َا 

 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fath}ah  dan ya>’ 
 

ai a dan i  َْػى 
 

fath}ah dan wau 
 

au a dan u 
 

 ػوَْ 

 

Nama 
 

Harakat dan 

Huruf 
 

Huruf dan  

Tanda 
 

Nama 
 

fath}ah dan alif atau ya>’ 
 

 ...َ  ا | ...َ  ى
 

d}ammah dan wau 
 

 وػُ 
 

a> 

u> 

a dan garis di atas 
 

kasrah dan ya >’ 
 

i> i dan garis di atas 
 

u dan garis di atas 
 

 ػى
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 ma>ta : مَاتَ 

 <rama : رَمَى

 qi>la : قِيْلَ  

 yamu>tu : يََوُْتُ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta >’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

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

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

Contoh: 

طْفَاؿِ رَوْضَةُ  الأَ   : raud}ah al-at}fa>l 

 al-madi>nah al-fa>d}ilah : الَْمَدِيػْنَة ُ الَْفَاضِلَةُ 

كْمَةُ اَلحِْ   : al-h}ikmah 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d (  dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan ,( ــّ 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبَّناَ 

 <najjaina : نَََّيْناَ 

 al-h}aqq : اَلحَْق  

مَ نػُعِّ   : nu‚ima 

 aduwwun‘ : عَدُو  

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

 .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــــِىّ )

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِى  

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَب  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf اؿ (alif 
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lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

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

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسُ 

ةُ الَزَّلْزلََ   : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ةُ الَْفَلْسَفَ   : al-falsafah 

 al-bila>du : الَْبلَادُ 

7. Hamzah 

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

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

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

Contoh: 

وْفَ مُرُ تَْ   : ta’muru>na 

 ‘al-nau : الَنػَّوْعُ 

 syai’un : شَيْءٌ 

 umirtu : أمُِرْتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

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

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

terasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

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

Contoh: 

للهِ باِ   di>nulla>h دِيْنُ اللهِ   billa>h   

Adapun ta>’ marbu>t }ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

مْ فيْ رَحَْْةِ اللهِ ىُ      hum fi> rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

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

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

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

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

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

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

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

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

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

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

 

 

 

 
 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

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



xv 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

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

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : A. Muttiara Wijayanto AK 

NIM : 80200219001 

Judul : Implementasi Fath} Kutub al-Tura>s\ dalam Pemahaman Keagamaan Santri di 

Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 Konawe Selatan 

Sulawesi Tenggara 

 

Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan: 1) Bagaimana sistem 

pelaksanaan Fath} Kutub al-Tura>s\  dalam pemahaman keagamaan santri di Pondok 

Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 Konawe Selatan Sulawesi Tenggara?, 

2) Bagaimana kendala dalam pelaksanaan Fath} Kutub al-Tura>s\?; dan 3) Bagaimana 

upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan Fath} Kutub al-Tura>s\?. Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan teologis dan 

pedagogis, yang datanya diperoleh dengan metode observasi, dokumentasi dan 

wawancara. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Fath} Kutub al-Tura>s\ di Pondok 

Modern Darussalam Gontor Putri kampus 4 Konawe Selatan Sulawesi Tenggara 

merupakan kegiatan pengkajian kitab yang ditujukan untuk pemahaman keagamaan 

santri, yang melibatkan santri, guru, sarana dan prasarana, dan lingkungan dalam 

suatu prosedur yang terdiri dari tahap perencanaan, implementasi dan evaluasi. 

Kegiatan ini berperan penting dalam pemahaman keagamaan santri dilihat dari segi 

materi pembahasannya yang menguatkan kurikulum Akidah, Fikih, Tafsir dan Hadis 

di kelas, dan dari segi prosesnya yang menerapkan strategi dan metode 

pembelajaran turunan pendekatan student-centered learning sehingga 

memungkinkan santri untuk memahami keagamaan secara mandiri, yang 

ditunjukkan dengan adanya kemampuan santri dalam menentukan ide pokok, 

membuat perbandingan, memberikan contoh, menarik kesimpulan, kemudian 

menyampaikannya dengan bahasanya sendiri secara verbal dan tertulis. Kendala 

dalam pelaksanaan Fath} Kutub al-Tura>s\ di Pondok Modern Darussalam Gontor 

Putri Kampus 4 Konawe Selatan adalah durasi pelaksanaan yang singkat, kesulitan 

santri dalam menelaah kutub al-tura>s\ secara mandiri, serta kitab yang digunakan 

masih kurang. Adapun upaya mengatasi kendala tersebut adalah dengan 

mengadakan pengarahan dan pembekalan, pembagian tugas dalam kelompok, 

pengawalan yang intensif dan berlapis, serta koordinasi dengan pihak-pihak tertentu 

dalam pengadaan kitab. 

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Pondok Modern Darussalam Gontor 

Putri kampus 4 Konawe Selatan Sulawesi Tenggara sebagai pihak yang pelaksana 

seluruh kegiatan pesantren termasuk Fath} Kutub al-Tura>s\, hendaknya meluangkan 

waktu khusus yang lebih luang untuk pelaksanaan kegiatan ini dalam jadwal 

kegiatan tahunan, sehingga santri dapat melakukan pengkajian kutub al-tura>s\  

tentang permasalahan pada materi Akidah, Fikih, Tafsir dan Hadis dalam rangka 
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pemahaman keagamaan dan membentuk kebiasaan membaca (reading habit) 
literatur Islam. 2) Bagian sarana dan prasarana dan perpustakaan Kulliyah al-
Mu‘allima>t al-Isla>miyah (KMI) hendaknya meningkatkan kinerja dalam pengadaan 

kutub al-tura>s\ dalam bentuk cetak maupun akses internet, aplikasi atau program 

komputer, seperti maktabah syamilah atau maktabah kubra untuk mengakses kutub 
al-tura>s\ sehingga santri dapat melakukan pengkajian kitab secara mandiri secara 

luas bahkan di luar kegiatan Fath} Kutub al-tura>s\. 3) Penerapan pendekatan dan 

metode pembelajaran berpusat pada siswa (student-centered learning) pada Fath} 
Kutub al-Tura>s\ dapat menjadi pilihan atau alternatif bagi lembaga Pendidikan Islam 

dalam pelaksanaan pengkajian kutub al-tura>s\ dalam pemahaman keagamaan siswa. 
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ABSTRACT 

Name   : A. Muttiara Wijayanto AK 

Student ID Number : 80200219001 

Title   : The implementation of Fath} Kutub al-Tura>s\ in the Religious 

Understanding of Santri at Islamic Boarding School of Darussalam Gontor For Girls 

4
th

 Campus at South Konawe, Southeast Sulawesi 

 

The mayor purpose of this research was to figure out: 1) How is the 

implementation system of Fath} Kutub al-Tura>s\ in the religious understanding of 

Santri at Islamic Boarding School of Darussalam Gontor For Girls 4th Campus at 

South Konawe, Southeast Sulawesi?  2) What are the obstacles in implementation 

of Fath} Kutub al-Tura>s\ ?; and 3) What are the efforts to overcome the obstacles in 

implementation of Fath} Kutub al-Tura>s\ ?. The methodological approach used in this 

research was descriptive qualitative by using theological and pedagogical 

approaches. The research data were obtained from observation, documentation, and 

interview.  

The findings of this research indicated that Fath} Kutub al-Tura>s\ at Islamic 

Boarding School of Darussalam Gontor For Girls 4th Campus is an activity where 

the kitab was analysed and learnt for the religious understanding of santri, by 

involving all the elements of the bording school such as santri and teachers, and 

using various learning facilities, and environment in such procedures consist of 

planning, implementation, and evaluation. This activity plays an important role in 

the religious understanding of santri in terms of learning content that taught to the 

santri were essential and strengthens learning subjects that taught in the class such 

as Akidah, Fiqh, Tafseer and Hadith and process. And also in the term of learning 

methods and strategies that used by teacher was strategies and methods from the 

student-centered learning approach that allow student understanding the religious 

materials independently., which indicated by student ablity to determine the main 

idea, to do comparison, to give an example, to draw a conclusion, and then 

communicate the ideas in both oral presentation and written forms.  However, 

several obstacles were found during the implementation such as the lack of time 

given, the difficulties of students to learn independently, and the lack of kitabs that 

could be used as references. Therefore, several strategies were done by the school 

are conducting regular briefings, dividing tasks into groups, conducting intensive 

supervision, and coordinating with certain parties in the procurement of kutub al-
tura>s\. 

Several implications were drawn from this research: 1) It is expected for the 

boarding school management to extend the time of the conduct of Fath} Kutub al-
Tura>s\ so that students could comprehensively learn all the kitabs to support their 

religious knowledge and understanding on materials such as Akidah, Fiqh, Tafseer, 

and Hadith. Students also could create reading habit particularly on Islamic 
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literature. 2) It is expected for the library management of boarding school, the 

management of Kulliyah al-Mu‘allima>t al-Isla>miyah (KMI), to improve their 

performance in the procurement of kutub al-tura>s\ in the forms of printed or non-

printed materials, internet materials, and computer applications or programs  such 

as maktabah syamilah or maktabah kubra. Therefore, students can conduct 

extensive independent study even out of fath} kutub al-tura>s\. 3) It is expected for the 

pesantrens management in general to maintain the methods of student-centered 

learning approach in fath} al-kutb al-tura>s\. This alternative method is considered to 

be based in students’ religious understanding.  
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لخصَالبحثستم  

     A. Muttiara Wijayanto AK:  اسم الطالبة 
 ٜٕٕٔٓٓٔٓٓٓٛ:  رقم دفتً القيد

كَتبَالتراثَفيَ تنفيذ:   الدوضوع كَونتورَبمعهدَدارَالباتالدينيَللطَميالتفهفتح رمَالرابعََالحَالسلام
 يسكوناويَالجنوبَجنوبَشرقَسولاوي

 

الديتٍ  ميالتفهفي فتح كتب التًاث  ظاـ تنفيذنىو  ف( كئيهدؼ ىذا البحث لشرح الأمور الآتية: 
في تنفيذ  شاكلالد ما (ٕ ي؟؛سنوب جنوب شرؽ سواوويرـ الرابع كوناوي الجالسلاـ كونتور الح بمعهد دار اتبالللط

 يستخدـالذي نوعي  وصفي ىذا البحث بحث .؟شاكلتلك الدحليل تل لجهود الدبذوؿا ما( ٖ؟؛ فتح كتب التًاث
 والدقابلة والتوثيق. لاىوتي والتًبوي ويجمع بياناتو عن طريقة الدراقبة الدنهج ال

نوب رـ الرابع كوناوي الجالسلاـ كونتور الح دارنتيجة ىذا البحث تبتُ بأف فتح كتب التًاث في معهد 
 تابلالذي يتضمن فيو الطا اتبالللطالديتٍ  ميالتفهالنشاط في قراءة الكتب يغرض ىو  يسجنوب شرؽ سواووي

 التطبيق ثم التقييم. ثم الدرافق والتجهيزات والبيئة في العملية التي تتكوف من ثلاث خطوات تعتٍ التخطيطوالأساتذة و 
 تدعم الدواد تيواد الدبحوثة فيو اللانبي الدامن ج ذلك تبدوو  ،اتبالىذا النشاط يدور دورا مهما في التفهم الديتٍ للط

تتكوف من استًاتيجيات وطرؽ ، فيو الدستخدمة ةقير طال أماوالتفستَ والحديث،  خاصة في العقيدة والفقو الددرَّسية
الحصوؿ على التفهم  اتبال( التي يَكن الطstudent-centered learningة حوؿ الطلاب )رَ وِ حْ التدريس الدتمَ 

أخذ و  الإتياف بالدثاؿ،و  ،ةالدقارنو  على تحديد الفكرة الريسية، اتبالمن وجود قدرة الط وىذا معروؼ الديتٍ بها مستقلّا 
قصتَة للتنفيذ، الدة الدىي  فتح كتب التًاثتنفيذ الدشاكل الدوجودة في  شفويا و تحريريا. نبداءىا بلغتهإثم  ،طااوستنبا

 الجهود الدبذوؿ لتحليل غتَ كافية. أما كتب التًاث الدستخدمةاوتزاؿ  ، و نفي قراءة الكتب بأنفسه اتبالصعوبة الطو 
الدكثفة، وكذالك التعاوف مع الدرافَقة و توزيع الأعماؿ في الفرقة، و تعتٍ عقد التوجيهات والإرشادات،  تلك الدشاكل

 داء كتب التًاث.أبعض الأطراؼ في 
نوب جنوب شرؽ رـ الرابع كوناوي الجالسلاـ كونتور الح دارعهد لد( ٔتعتٍ: ااوقتًاحات من ىذا البحث  

يقضي الدزيد من الفرصة في جدوؿ النشاط فتح كتب التًاث أف تضمن فيو و التي تتجميع أنشط معقِدك  يسسواووي
بحث القضايا في مادة العقيدة والفقو والتفستَ والحديث في  اتبالالسنوي خاصة لتنفيذ فتح كتب التًاث ليكتشف الط

بكلية الدعلمات الإسلامية لقسم التجهزة والدكتبة ( ٕالعادة في قراءة الكتب الإسلامية.  إيجادالديتٍ و  ميالتفهمن أجل 
الدوصل الإنتًنت والتطبيق أوبرنامج الحاسب كالدكتبة الشاملة أو الدكتبة الكبرى أف يجهز كتب التًاث الدطبوعة و 
على نطاؽ واسع مستقلا حتى خارج فتح الكتب  قراءة كتب التًاث اتبالستطيع الطتللحصوؿ على كتب التًاث كي 

( student-centered learningيجيات وطرؽ التدريس الدتمَحْورَِة حوؿ الطلاب )استًات( إف استخداـ ٖ التًاث.
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 ميالتفهللمؤسسات التعليمية الإسلامية في تنفيذ قراءة كتب التًاث في فتح كتب التًاث يَكن أف يكوف خيارا في 
 الديتٍ للطلاب.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan termasuk salah satu aspek kehidupan manusia yang paling 

penting, karena pendidikan berperan memanusiakan manusia.
1
 Dengan pendidikan, 

manusia mengerti bagaimana menjadi manusia seutuhnya, mengerti alasan 

keberadaan, tugas dan kewajibannya, serta menyeimbangkan berbagai potensi yang 

ia miliki untuk menunaikan kewajibannya. Dalam perspektif Islam, manusia 

diciptakan untuk menyembah kepada Allah (QS al-Z|a>riya>t/51: 56) dan menjadi 

khalifah Allah di bumi (QS al-Baqarah/2: 30).
2  

نْسَ إِاوَّ لِ   (ٙ٘) فِ وْ دُ بُ عْ يػَ وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالْإِ

Terjemahnya: 

Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka 
beribadah kepada-Ku. (56).

3
 

فَةً     (ٖٓ)…وَإِذْ قاَؿَ رَب كَ للِْمَلَائِكَةِ إِنِّّ جَاعِلٌ في الْأَرْضِ خَلِيػْ

Terjemahnya: 

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ‚Aku 
hendak menjadikan khalifah di bumi.‛…(30).

4
 

                                                           
1
Esther Christiana, ‚Pendidikan yang Memanusiakan Manusia‛, Humaniora, vol. 4 no. 1 

(April 2013), h. 402. https://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/view/3450/2836  

(Diakses 28 Agustus 2021). 

2
Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat, Edisi Perrtama (Cet. I; 

Jakarta: Kencana, 2014), h. 47. 

3
Kementerian Agama Republik Indonesia, Qur’an Kemenag (Terjemah), Daring. 

https://quran.kemenag.go.id/sura/51 (Diakses 23 Oktober 2021). 

4
Kementerian Agama Republik Indonesia, Qur’an Kemenag (Terjemah), Daring. 

https://quran.kemenag.go.id/sura/2 (Diakses 23 Oktober 2021). 

https://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/view/3450/2836%20(28
https://quran.kemenag.go.id/sura/51
https://quran.kemenag.go.id/sura/2
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Tujuan penciptaan ini sekaligus menjadi tugas utama manusia. Selain itu, 

manusia juga dianugerahkan potensi dasar berupa akal dan perasaan yang 

membedakannya dengan makhluk Allah yang lain.
5
 Menurut Samsul Nizar, dalam 

Muhammad Haris, tujuan utama pendidikan Islam adalah membantu peserta didik 

untuk menjadi sebaik-baik hamba, memiliki akhlak karimah dan berkontribusi 

dalam berbagai hal yang menyangkut kemaslahatan umat sesuai dengan syariat 

Islam.
6
 Sejalan dengan itu, dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional disebutkan tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan 

potensi peserta didik agar mampu menjadi manusia yang beriman, bertakwa, 

memiliki akhlak yang terpuji, berilmu, sehat, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, 

dan bertanggung jawab.
7
  

Dalam Islam, segala sesuatu yang dikerjakan seorang muslim hendaknya 

sesuai dengan hukum dan ajaran agama Islam sehingga pekerjaan tersebut dapat 

bernilai ibadah.
8
 Sedangkan saat ini hampir semua hal tersusun dengan kompleksitas 

yang tinggi untuk mencapai kemudahan dalam kehidupan manusia.
9
 Modernisasi 

pola hidup seperti ini berimplikasi pada munculnya berbagai persoalan-persoalan 

                                                           
5
Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat, h. 52. 

6
Muhammad Haris, ‚Pendidikan dalam Perspektif Prof. H.M Arifin‛, Jurnal Ummul Qura, 

vol. 6 no. 2 (September 2015), h. 6. 

http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/view/2047 (Diakses 28 Agustus 2021). 

7
Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, bab II, pasal 3.  

8
Nurul Jempa, ‚Nilai-nilai Agama Islam‛, Pedagogik, vol. 1 no. 2 (2018), h. 107. 

http://www.ejournal.unmuha.ac.id/index.php/pedagogik/article/viewFile/564/44 (Diakses 16 Agustus 

2021). 

9
Agus Hasbi Noor, ‚Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) di Pondok Pesantren dalam 

Meningkatkan Kemandirian Santri‛, Empowerment: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Luar 

Sekolah, vol. 3 no. 1 (Februari 2015), h. 1. http://www.e-

journal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/empowerment/article/view/553/430  (Diakses 21 Agustus 

2021).  

http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/view/2047
http://www.ejournal.unmuha.ac.id/index.php/pedagogik/article/viewFile/564/44%20(Diakses%2016
http://www.e-journal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/empowerment/article/view/553/430%20(21
http://www.e-journal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/empowerment/article/view/553/430%20(21
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kontemporer yang membutuhkan penjelasan bahkan legitimasi agama, khususnya 

bagi umat Islam.
10

 Maka dari itu generasi membutuhkan wawasan dan ilmu 

keislaman untuk memperoleh penjelasan dan jawaban atas persoalan-persoalan yang 

dilihat dari perspektif Islam.   

Pendidikan Islam memiliki peran dalam transmisi keilmuan Islam. Salah satu 

lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia adalah pesantren, keberadaan 

pesantren telah menjadi bagian dari pendidikan nasional.
11

 Sejarah pesantren tidak 

dapat dipisahkan dengan sejarah Indonesia, bahkan pesantren memiliki peran 

tersendiri dalam memperjuangkan kemerdekaan negara ini.  

Di pesantren pendidikan berlangsung dengan pengajaran ilmu agama oleh 

kiai kepada para santri.
12

 Ilmu agama Islam sendiri dapat dipahami sebagai ilmu 

yang basisnya adalah wahyu, hadis Nabi, dan ijtihad ulama.
13

 Selain dengan 

transmisi ilmu agama, pendidikan pesantren juga dilakukan dalam kehidupan sehari-

hari melalui keteladanan, pembiasaan dan pengadaan kegiatan edukatif yang sarat 

                                                           
10

Abd. Wahed, ‚Aktualisasi Hukum Islam Terhadap Masalah-masalah Kontemporer‛, AL-

HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law, vol. 3 no. 2 (Desember 2013), h. 152. 

urnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/241 (Diakses 16 Agustus 2021). 

11
Dian Popi Oktari dan Aceng Kosasih, ‚Pendidikan Karakter Religius dan Mandiri di 

Pesantren‛, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial (JPIS), vol. 28 no. 1 (2019), h. 42.  Pendidikan Karakter 

Religius dan Mandiri di Pesantren | Oktari | JURNAL PENDIDIKAN ILMU SOSIAL (upi.edu)  
(Diakses 28 Agustus 2021).  

12
Syamsul Ma’arif, ‚Education as Foundation of Humanity: Learning from Pedagogy of 

Pesantren in Indonesia‛, Journal of Social Studies Education Research (JSEER), vol. 9 no. 2 (2018), 

h. 108. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/496759 (Diakses 28 Agustus 2021). 

13
Fathul Mufid, ‚Integrasi Ilmu-ilmu Islam‛, Equilibrium, vol. 1 no. 1 (Juni 2013), h. 56. 

https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/download/200/1205 (Diakses 2 

Desember 2021).  

https://ejournal.upi.edu/index.php/jpis/article/view/14985%20(28
https://ejournal.upi.edu/index.php/jpis/article/view/14985%20(28
https://ejournal.upi.edu/index.php/jpis/article/view/14985%20(28
https://ejournal.upi.edu/index.php/jpis/article/view/14985%20(28
https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/download/200/1205
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akan nilai-nilai agama.
14

 Dapat dipahami bahwa di pesantren ilmu agama diajarkan 

secara tekstual dan kontekstual.    

Menurut Ahmad Tafsir, suatu lembaga pendidikan dapat disebut pesantren 

apabila di dalamnya terdapat lima hal, yaitu kiai, pondok, masjid, santri, dan 

pengajaran membaca kitab.
15

  Kitab yang dimaksud ialah kutub al-tura>s\  atau kitab-

kitab karya para ulama, juga disebut kitab klasik atau al-kutub al-muqaddimah 

16.(الكتب الدقدمة)
 Kitab-kitab tersebut disebut kitab klasik

17
 karena  sesuai dengan 

arti kata klasik, yaitu ‚mempunyai nilai dan mutu yang diakui…; termasyhur karena 

bersejarah‛.
18

 Kitab-kitab tersebut secara umum diakui, buktinya banyak dari kitab-

kitab tersebut yang dikaji ulang, dijadikan rujukan bahkan objek dalam penelitian. 

Dan karena umurnya yang sangat tua, kitab-kitab tersebut memiliki nilai historis 

yang tinggi.  

Kutub al-tura>s\ identik dengan warna kertas yang kekuning-kuningan 

layaknya kertas tua, meskipun sebenarnya telah berkali-kali dicetak ulang. Di 

Indonesia, kitab-kitab yang seperti itu lebih populer dengan sebutan kitab kuning, 

                                                           
14

Nur Hidayat, ‚Implementasi Pendidikan Karakter melalui Pembiasaan di Pondok 

Pesantren Pabelan‛, JPSD: Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar, vol. 2 no. 1 (2016), h. 130 (129-145). 

http://journal.uad.ac.id/index.php/JPSD/article/view/4948/pdf_13 (Diakses 29Agustus 2021). 

15
Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Cet. X; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2011), h. 191.  

16
Indra Syah Putra dan Diyan Yusr, ‚Pesantren dan Kitab Kuning‛, Al-Ikhtibar: Jurnal Ilmu 

Pendidikan, vol. 6 no. 2 (Desember 2019), h. 650. 

https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/ikhtibar/articl-e/download/1117/95 (Diakses 23 Januari 

2021).  

17
Fathor Rosi dan Azisi, ‚Pembelajaran Kitab Kuning di Pondok Sebagai Upaya 

Pengembangan Kompetensi Santri‛, At-Turost: Journal of Islamic Studies, vol. 8 no. 2 (2021), h. 

246. blob:http://ejurnal.stainh.ac.id/665db583-6965-4b39-b251-62bb40ed8ae9  (Diakses 22 

September 2021). 

18
Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia, ‚Klasik‛, KBBI V 0.3.2 Beta (32) Aplikasi Luring Resmi. Edisi kelima. Jakarta: 

Kemendikbud, 2006-2019. 

http://journal.uad.ac.id/index.php/JPSD/article/view/4948/pdf_13%20(29
https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/ikhtibar/articl-e/download/1117/957%20(23
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karena umumnya dicetak dengan kertas berwarna kekuning-kuningan, berkualitas 

rendah, dan karena alasan tertentu beberapa buku bahkan tidak dijilid atau hanya 

berupa lembaran-lembaran.
19

 Selain itu, kitab-kitab ini juga disebut kitab gundul, 

dilihat dari tulisannya yang tidak memiliki tanda baris atau harakat.
20

 

Menurut Haidar Putra Daulay, dalam Indra Syah Putra dan Diyan Yusr, 

secara umum kutub al-tura>s\ memiliki ciri tersendiri, yaitu bertulisan Arab, tulisan 

Arabnya tanpa harakat yang lengkap bahkan tidak ada sama sekali, berisi ilmu 

keislaman, metode penulisannya kuno, kertasnya kuning, dan umumnya dipelajari di 

pesantren.
21

 

Kutub al-tura>s\ memiliki keistimewaan tersendiri bagi pesantren. Pertama, 

kitab-kitab tersebut bersumber dari al-Qur’a>n dan Hadis serta mendalami keduanya. 

Kedua, penulis kitab-kitab tersebut merupakan ulama yang memiliki keunggulan 

berupa dua kualitas sekaligus, yaitu keilmuan yang tinggi dan moralitas yang luhur, 

sehingga dinilai nyaris sempurna dan sukar untuk dikritisi.
22

 Pesantren dan kutub al-

tura>s\ menjadi dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan, karena pesantren di 

Indonesia memiliki peran sebagai media transmisi ilmu keislaman melalui kitab 

                                                           
19

Indra Syah Putra dan Diyan Yusr, ‚Pesantren dan Kitab Kuning‛, Al-Ikhtibar: Jurnal Ilmu 

Pendidikan, h. 650.  

20
Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), h. 

955; dikutip dalam Indra Syah Putra dan Diyan Yusr, ‚Pesantren dan Kitab Kuning‛, Al-Ikhtibar: 

Jurnal Ilmu Pendidikan, h. 649. 

21
Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di 

Indonesia  (Yogyakarta: Cita Pustaka Media, 2000), h. 71; dikutip dalam Indra Syah Putra dan Diyan 

Yusr, ‚Pesantren dan Kitab Kuning‛, Al-Ikhtibar: Jurnal Ilmu Pendidikan, h. 650.  

22
Aya Sofia, Pedoman Penyelenggaraan Pusat Informasi Pesantren (Jakarta: Depag, 1985), 

h. 41; dikutip dalam Indra Syah Putra dan Diyan Yusr, ‚Pesantren dan Kitab Kuning‛, Al-Ikhtibar: 

Jurnal Ilmu Pendidikan, h. 651.  
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tura>s\. Bahkan beberapa pihak berpendapat bahwa kualitas santri terlihat dari 

penguasaannya terhadap kitab al-tura>s\.23
  

Urgensi dari pengkajian kutub al-tura>s\ dalam pendidikan Islam 

melatarbelakangi langkah sebagian besar pesantren di Indonesia yang masih tetap 

mengajarkan kutub al-tura>s\ kepada santrinya. Pengkajian kutub al-tura>s\ di pesantren 

berbeda-beda, tergantung pada corak pesantrennya. Umumnya pada pesantren salafi, 

pengkajiannya dilakukan secara rutin bahkan setiap hari. Sedangkan pada pesantren 

modern, pengkajiannya dilakukan pada waktu-waktu tertentu, dan ada juga yang 

santrinya sama sekali tidak mengkaji kutub al-tura>s\. 

Esensi kutub al-tura>s\ sesuai dengan pendidikan Islam, dapat dilihat dari 

sumber utama keduanya yang sama, yaitu al-Qur’a>n dan Hadis. Dengan mengkaji 

kutub al-tura>s\, santri dapat memiliki pemahaman keagamaan yang mencakup 

dimensi Iman, Islam, Ihsan yang bersumber dari al-Qur’a>n dan Hadis. Selain itu 

wawasan yang didapatkan santri dari kutub al-tura>s\ membantu santri untuk dapat 

menyelesaikan suatu permasalahan dengan merujuk pada pendapat ulama ahli yang 

mendasarkan pendapat mereka pada a-Qur’a>n dan Hadis. 

M. Syarif Hidayatulloh menyatakan bahwa kegiatan bahs\ al-masa>’il yaitu 

kegiatan membahas masalah-masalah hukum Islam melalui kutub al-tura>s\ 

merupakan salah satu kegiatan di pesantren yang melatih santri untuk berpikir 

kritis, solutif, dan kontekstual dalam memahami kitab-kitab tesebut.
24

 Pada era 

                                                           
23

Andik Wahyun Muqayyidin, ‚Kitab Kuning dan Tradisi Riset Pesantren di Nusantara‛, 

Ibda’: Jurnal Kebudayaan Islam, vol. 12 no. 2 (2014), h. 122. 

http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1405364&val=3909&title=KITAB%20K

UNING%20DAN%20TRADISI%20RISET%20PESANTREN%20DI%20NUSANTARA (Diakses 

23 Januari 2021).  

24
M. Syarif Hidayatulloh, ‚Pembelajaran Kontekstual dalam Kegiatan Bahtsul Masail Santri 

di Pondok Pesantren Al-Muhibbin Bahrul Ulum Tambakberas Jombang‛, Nazhruna: Jurnal 

Pendidikan Islam, vol. 1 no. 2 (2018), h. 177. https://e-

journal.ikhac.ac.id/index.php/NAZHRUNA/article/view/50  (Diakses 23 Agustus 2021). 

http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1405364&val=3909&title=KITAB%20KUNING%20DAN%20TRADISI%20RISET%20PESANTREN%20DI%20NUSANTARA
http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1405364&val=3909&title=KITAB%20KUNING%20DAN%20TRADISI%20RISET%20PESANTREN%20DI%20NUSANTARA
https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/NAZHRUNA/article/view/50
https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/NAZHRUNA/article/view/50


7 

 

 

tahun 90-an dan sebelumnya, para santri sangat identik dengan penguasaan terhadap 

kutub al-tura>s\. 25
 Pengkajian kitab sangat dipegang erat di pesantren dan oleh sebab 

itu telah menjadi tradisi bagi pesantren. Sedikit demi sedikit tradisi ini kemudian 

mengalami pergeseran, dan banyak pesantren yang sudah mulai meninggalkannya. 

Metode pengkajian kutub al-tura>s\ bagi santri di pesantren yang paling 

terkenal adalah metode wetonan dan sorogan, selain itu ada metode muzakarah dan 

takhdi>m (pengabdian). Bagi mahasisiwa di perguruan tinggi atau santri senior, 

pengkajian kitab biasanya dilakukan dengan metode qira>’ah (membaca), sima>‘ah 

(mendengar), takallum (berbicara), dan kita>bah  (menulis).
26

 Metode-metode 

tersebut biasanya diterapkan sekaligus untuk mengembangkan kemampuan bahasa 

Arab mahasisiwa. 

Pada umumnya, pesantren tradisional menengah atas yang mengadakan 

pengkajian kutub al-tura>s\ dengan metode bandongan, sorogan atau wetonan, yaitu 

metode di mana kiai membacakan, menerjemahkan dan menerangkan materi berupa 

teks kutub al-tura>s\ di depan santri, sementara santri menyimak dan menulis catatan 

berupa arti kosa kata atau poin penting pada kitab. Untuk mengetahui pemahaman 

santri, kiai akan meminta santri secara bergantian untuk membaca atau 

menerangkan ulang materi yang telah diterangkan oleh kiai, apabila terdapat 

kesalahan kiai langsung memberikan pembenaran.
27

 

                                                           
25

Fathor Rosi dan Azisi, ‚Pembelajaran Kitab Kuning di Pondok Sebagai Upaya 

Pengembangan Kompetensi Santri‛, At-Turost: Journal of Islamic Studies, h. 247.  

26
Mokhamad Miptakhul Ulum, ‚Metode Membaca Kitab Kuning antara santri dan 

Mahasiswa‛, Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, vol. 7 no. 2 (2018), h. 130-133. 

https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/download/141/115/ (Diakses 29 

September 2020).  

27
Kholid Junaidi, ‚Sistem Pendidikan Pondok Pesantren di Indonesia (Suatu Kajian Sistem 

Kurikulum di Pondok Pesantren Lirboyo)‛, Al-Istiwa: Jurnal Pendidikan Islam, vol. 2 no. 1 (Juli-

Desember 2016), h. 102. http://journal.umpo.ac.id/index.php/istawa/article/view/364/371 (Diakses 25 

November 2021). 

https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/download/141/115/
http://journal.umpo.ac.id/index.php/istawa/article/view/364/371
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Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur merupakan salah 

satu pesantren yang masih mempertahankan pengkajian kutub al-tura>s\, tetapi tidak 

menjadikannya bagian dari kegiatan kurikuler di kelas. Berbeda dengan sebagian 

besar pondok pesantren yang juga masih mengadakan pengkajian kutub al-tura>s\  

sebagai pembelajaran rutin, yang mengedepankan pengkajian kitab tertentu melalui 

metode sorogan atau wetonan. Pesantren ini memilih untuk mengajarkan ilmu alat 

seperti bahasa Arab, nah}wu, s}arf, us}u>lu al-fiqh, dll. dalam pembelajaran di kelas 

agar santri dapat mengkaji berbagai kitab secara mandiri nantinya. Pesantren ini 

juga mengadakan kegiatan pengenalan dan latihan mengkaji kutub al-tura>s\ yang 

disebut Fath} Kutub al-Tura>s\ dengan menerapkan kaidah bahasa Arab yang telah 

dipelajari dan kemampuan berbahasa Arab yang dimiliki santri baik secara verbal 

maupun tulisan.  

Sebagai salah satu cabang Pondok Modern Darussalam Gontor di daerah 

Sulawesi, Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 Konawe Selatan 

Sulawesi Tenggara juga mengadakan kegiatan Fath} Kutub al-Tura>s\ bagi santri kelas 

5 KMI atau setara dengan siswa kelas XI pada SLTA atau Madrasah Aliyah (MA). 

Kegiatan Fath} Kutub al-Tura>s\ bagi santri kelas 6 tidak dilaksanakan di pesantren 

cabang ini, karena semua santri yang naik ke kelas 6 akan melanjutkan studi di 

Pondok Modern Darussalam Gontor Putri kampus 1, 2, atau 3 yang tersebar di Jawa 

Timur. 

Umumnya pesantren yang masih mempertahankan tradisi kajian kutub al-

tura>s\ dengan metode tradisional tidak menganjurkan santri yang baru mengkaji 

kutub al-tura>s\ untuk membaca menelaah kitab sendiri tanpa ada kiai atau ustaz yang 

menyimak. Sangat berbeda ketentuan yang diterapkan pada kegiatan fath} kutub al-

tura>s\, santri justru diberi keluasan untuk membahas suatu topik permasalahan 
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dengan merujuk kutub al-tura>s\, meskipun begitu para santri tetap mendapatkan 

pengawalan dan bimbingan dari kiai dan para ustaz dan ustazah.  

Keluasan ini diberikan selain karena santri telah diajarkan kaidah bahasa 

Arab dalam pembelajaran di kelas, santri juga telah dibiasakan menggunakan bahasa 

Arab dalam keseharian, sehingga dalam Fath} Kutub al-Tura>s\  santri memiliki dasar 

dalam mendalami kutub al-tura>s\ untuk dijadikan rujukan guna membahas topik 

permasalahan tertentu. Selain sebagai wadah untuk menerapkan bahasa Arab, 

kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan pemahaman keagamaan santri, 

khususnya pada materi Akidah, Fikih, Tafsir dan Hadis. Wakil Pengasuh Pondok 

Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4, Ustaz Muhammad Afif Chamidi 

menyatakan bahwa materi keagamaan yang dipelajari di kelas masih terbatas dan 

pihak pesantren mengupayakan agar pelaksanaan Fath} Kutub al-Tura>s\ dapat 

memberikan dampak positif dalam proses pembelajaran santri.   

‚…yang diajarkan di dalam kelas itu masih terbatas dari apa yang 
tertulis dalam silabus,…kita sudah merancang sedemikian rupa supaya 
pelaksanaan fath} al-kutub ini tidak monoton seperti apa yang diajarkan di 
dalam kelas, materinya pun ini panitia pilih untuk bisa memperluas (wawasan 
keagamaan)‛.

28
 

Materi-materi keagamaan yang tersebut di atas memang merupakan materi 

yang diajarkan kepada santri kelas 5 KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 

Kampus 4 atau setara dengan siswa kelas XI SLTA atau MA dalam pembelajaran di 

kelas, namun masih terbatas pada konsep-konsep dasar berupa definisi, kaidah, 

pandangan umum terhadap pembahasan yang bersifat pokok. Dalam 

pembelajarannya pun, sebagian besar guru masih menerapkan metode konvensional 

                                                           
28

Muhammad Afif Chamidi (41), Wakil Pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 

Kampus 4 Konawe Selatan, Wawancara, Konawe Selatan 25 Desember 2021.  
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seperti metode ceramah dan tanya-jawab yang terfokus pada ketuntasan 

penyampaian materi yang cukup banyak dalam kurun waktu yang terbatas.  

Pertanyaan atau permintaan yang diajukan guru pada saat evaluasi 

pembelajaran di kelas juga belum secara merata menyasar pemahaman santri dan 

masih didominasi pada pertanyaan pada domain pengetahuan berdasarkan buku ajar 

atau diktat dan sangat terpaku pada teks pada buku tersebut, seperti apa dalil yang 

menjelaskan bahwa mengingkari rubu>biyah merupakan hal yang membatalkan 

iman? (ما الدليل على أف إنكار الربوبية ناقض للإيَاف؟); apa pengertian al-Qur’a>n secara 

bahasa dan istilah? ( ؟معتٌ القرآف لغة واصطلاحاما  ); lengkapilah ayat berikut ini ( تممي
) ?apa yang dimaksud ibadah pada QS. Al-Baqarah/2: 21 ;(الآية الآتية  ما الدراد بالعبادة في
 dll. Sebagai implikasinya, jawaban yang diberikan santri berupa ,(قولو "اعْبُدُوْا رَبَّكُمْ"؟

teks dari buku yang dihafalkan, pemahaman keagamaan santri hanya sampai pada 

tingkat pemahaman tekstual atau penerjemahan, belum sampai pada pemahaman 

penafsiran ataupun kontekstual.      

Sebagai kegiatan kokurikuler yang menguatkan dan menunjang dan 

melengkapi kegiatan pembelajaran di kelas khususnya dalam rangka pemahaman 

keagamaan santri, Fath} Kutub al-Tura>s\ menerapkan metode yang berbeda dengan 

pembelajaran di kelas dan menyajikan ragam topik pembahasan yang lebih aktual 

yang dirujuk dari perdapat para ulama dalam kutub al-tura>s\.       

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan kutub al-tura>s\ dalam pemahaman 

keagamaan, dengan judul implementasi Fath} Kutub al-Tura>s\ dalam pemahaman 

keagamaan santri di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 Konawe 
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Selatan Sulawesi Tenggara. Adapun aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian ini 

adalah sistem pelaksanaan Fath} Kutub al-Tura>s\ dalam pemahaman keagamaan 

santri di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 Konawe Selatan 

Sulawesi Tenggara, kendala dalam pelaksanaan Fath} Kutub al-Tura>s\ di Pondok 

Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 Konawe Selatan Sulawesi Tenggara, 

dan upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan Fath} Kutub al-Tura>s\ di Pondok 

Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 Konawe Selatan Sulawesi Tenggara.  

2. Deskripsi Fokus 

a. Sistem Pelaksanaan Fath} Kutub al-Tura>s\  dalam pemahaman keagamaan santri 

di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 Konawe Selatan 

Sulawesi Tenggara 

Fath} Kutub al-Tura>s\ sebagai suatu sistem merupakan suatu kegiatan 

pengkajian kutub al-tura>s\ yang memiliki tujuan, komponen, dan prosedur 

pelaksanaan. Penelitian ini berusahan untuk mendeskripsikan tujuan, komponen dan 

prosedur yang dilakukan dalam pelaksanaan Fath} Kutub al-Tura>s\ sebagai upaya 

pemahaman keagamaan santri.  

Salah satu tujuan Fath} Kutub al-Tura>s\ adalah pemahaman keagamaan, yang 

dalam penelitian ini adalah kemampuan santri untuk memahami sendiri materi 

keagamaan tertentu, yaitu Akidah, Fikih, Tafsir dan Hadis yang ditunjukkan dengan 

cara memberikan penjelasan mengenai materi yang dikaji dalam bentuk tulisan 

maupun lisan. Untuk mengetahui pemahaman keagamaan santri, dilakukan analisis 

terhadap nilai kualitas makalah yang disusun santri dan performa mereka dalam 

melakukan presentasi. Komponen utama dalam Fath} Kutub al-Tura>s\ adalah guru 

atau ustaz, santri, sarana dan prasarana, dan lingkungan. Sedangkan prosedur 
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pelaksanaan Fath} Kutub al-Tura>s\ terdiri dari tahap perencanaan, implementasi, dan 

evaluasi atau penutup. 

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan sistem pelaksanaan Fath} Kutub al-

Tura>s\ sebagai sebagai sebuah kegiatan yang berperan dalam pemahaman keagamaan 

kapada santri khususnya pada materi Akidah, Fikih, Tafsir, dan Hadis.  

b. Kendala dalam pelaksanaan Fath} Kutub al-Tura>s\ di Pondok Modern 

Darussalam Gontor Putri Kampus 4 Konawe Selatan Sulawesi Tenggara 

Dalam sistem pelaksanaan Fath} Kutub al-Tura>s\ terdapat komponen-

komponen utama, yaitu guru atau ustaz, santri, sarana dan prasarana, dan 

lingkungan. Komponen-komponen tersebut merupakan faktor penunjang 

berjalannya fath} kutub al-tura>s\, dan dari komponen-komponen tersebut dapat pula 

diidentifikasi hal-hal yang menjadi kendala atau faktor penghambat dalam 

pelaksanaan fath} kutub al-tura>s\, yaitu waktu atau durasi, santri dalam mengkaji 

kutub al-tura>s\, dan jumlah kutub al-tura>s\. 

c. Upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan fath{ kutub al-tura>s\ di Pondok 

Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 Konawe Selatan Sulawesi 

Tenggara 

Untuk mengantisipasi kendala dalam pelaksanaan Fath} Kutub al-Tura>s\ 

sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik, pihak pesantren melakukan 

beberapa upaya, yaitu pengadaan pengarahan dan pembekalan, pembagian tugas, 

pengawalan yang intensif dan berlapis bagi santri, serta pengadaan kutub al-tura>s\. 

Berkaitan dengan fokus penelitian dan deskripsi fokus di atas, peneliti 

menyajikannya secara ringkas dalam bentuk tabel di bawah ini. 
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Tabel 1. 1 Deskripsi Fokus 

Judul Penelitian Fokus dan Deskripsi Fokus 

Implementasi Fath} Kutub al-

Tura>s\  dalam pemahaman 

keagamaan santri di Pondok 

Modern Darussalam Gontor 

Putri kampus 4 Konawe 

Selatan Sulawesi Tenggara 

1. Sistem pelaksanaan fath} kutub al-tura>s dalam 

pemahaman keagamaan santri 

Terdri dari tahap perencanaan, 

implementasi, serta evaluasi dan penutup 

yang melibatkan santri, guru, kutub al-tura>s\ 

dan sarana prasarana lainnya, serta lingkungan 

sebagai upaya memahamkan keagamaan 

kepada santri. 

2. Kendala dalam pelaksanaan fath} kutub al-

tura>s\ 

Kendala yang ditemukan datang dari 

berbagai segi, yaitu durasi, santri, dan kutub 

al-tura>s\. 

3. Upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan 

fath{ kutub al-tura>s\ 

Beberapa tindakan yang diambil pihak 

pesantren untuk mengatasi kendala-kendala 

yang ada, yaitu mengadakan pengarahan dan 

pembekalan, pengawalan intensif yang 

berlapis, dan pengadaan kutub al-tura>s\. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, disusunlah beberapa 

rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Bagaimana sistem pelaksanaan Fath} Kutub al-Tura>s\ dalam pemahaman 

keagamaan santri di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 

Konawe Selatan Sulawesi Tenggara? 

2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan Fath} Kutub al-Tura>s\ di Pondok 

Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 Konawe Selatan Sulawesi 

Tenggara? 

3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan Fath} Kutub al-

Tura>s\ di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 Konawe 

Selatan Sulawesi Tenggara? 

D. Kajian Pustaka 

Peneliti telah melakukan kajian kepustakaan dan menemukan beberapa judul 

penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini, di antaranya adalah sebagai 

berikut. 

1. Penelitian Bahrudin dan Moh. Rifa’i pada tahun 2021, berjudul: 

‚Implementasi Pembelajaran Kitab Kuning Sebagai Upaya Pembentukan 

Karakter Religius Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Tarbiyatul 

Akhlak)‛. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berjenis studi kasus. Datanya 

dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis 

datanya juga dilakukan dengan tahapan reduksi data, display data, dan penarikan 

kesimpulan. Dalam menganalisis, kedua peneliti ini selalu fokus pada teori 
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implementasi pembelajaran kitab kuning dan pembentukan karakter religius santri 

sebagai pisau dalam menganalisis data.
29

 

Dari penelitian tersebut, Bahrudin dan Moh. Rifa’i menyimpulkan bahwa 

pembelajaran kutub al-tura>s\ pada Pondok Pesantren Tarbiyatul Akhlaq memiliki ciri 

khas berupa implementasi dengan sistem pendidikan ma’hadiyah, pendidikan 

madrasiyah, dan pendidikan akhlak dengan beberapa metode sorogan dan 

bandongan yang juga divariasikan dengan metode lain, seperti metode ceramah, 

tanya jawab, dll. Implementasi pembelajaran kitab yang seperti ini terbukti 

berpengaruh pada pembentukan karakter religius, khususnya aspek ibadah dan 

perubahan akhlak.
30

 

Pembelajaran kutub al-tura>s\  pada penelitian Bahrudin dan Moh. Rifa’i 

merupakan pembelajaran yang diperuntukkan bagi seluruh santri dengan materi dan 

waktu yang berbeda-beda, dilakukan secara kontinu sepanjang tahun ajaran sebagai 

kegiatan kurikuler. Berbeda dengan penelitian ini,  kegiatan Fath} Kutub al-Tura>s\ di 

Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 merupakan kegiatan 

kokurikuler yang hanya diperuntukkan untuk santri kelas 5 KMI atau setara dengan 

siswa kelas XI SLTA atau MA saja. Pelaksanaannya pun hanya sekali setahun 

selama satu pekan.  

2. Penelitian Mujizatullah pada tahun 2018, berjudul: ‚Sistem Pengajian Kitab 

Kuning pada Mahasiswa di Perguruan Tinggi‛. 

                                                           
29

Bahrudin dan Moh. Rifa’i, ‚Implementasi Pembelajaran Kitab Kuning Sebagai Upaya 

Pembentukan Karakter Religius Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Tarbiyatul Akhlak)‛, 

TA’LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam, vol. 4 no. 1 (Januari 2021), h. 5. http://e-

jurnal.unisda.ac.id/index.php/talim/article/view/2127/1426 (Diakses 23 Januari 2021). 

30
Bahrudin dan Moh. Rifa’i, ‚Implementasi Pembelajaran Kitab Kuning Sebagai Upaya 

Pembentukan Karakter Religius Santri‛, Ta’lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam, h. 19.  

http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/talim/article/view/2127/1426
http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/talim/article/view/2127/1426


16 

 

 

Penelitian Mujizatullah dilakukan di Ma’had Al-Birr Universitas 

Muhammadiyah Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 

pendekatan teologis, sosiologis, psikologis, dan historis. Datanya diperoleh melalui 

wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen lalu diolah melalui tiga tahap, 

reduksi data, penyajian data, lalu penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa sistem pengajian kitab 

kuning di Ma’had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar meliputi tiga 

tahapan, yaitu input, proses, dan output. Dengan tujuan memberikan pemahaman 

terhadap teks kitab kuning (al-fahm), sehingga mampu melaksanakan apa yang 

dipahami (al-tat}bi>q), dan mulai membiasakan diri dengan hal tersebut (al-ta‘wi>d).
31

 

Penelitian Mujizatullah berbeda dari penelitian ini dilihat dua sisi. Pertama, 

lembaga yang diteliti berbeda, Mujizatullah mengadakan penelitian pada pesantren 

perguruan tinggi yang peserta didiknya adalah mahasiswa, sedangkan penelitian ini 

dilakukan pada pesantren tingkat menengah atas.  Kedua, penelitian Mujizatullah 

terfokus pada sistem dan tujuan pengajian kitab al-tura>s\, sedangkan penelitian ini 

terfokus pada sistem pelaksanaan Fath} Kutub al-Tura>s\ dalam pemahaman 

keagamaan santri. 

3. Penelitian M. Syarif Hidayatulloh pada tahun 2018, berjudul: ‚Pembelajaran 

Konstekstual dalam Kegiatan Bahtsul Masail Santri di Pondok Pesantren Al-

Muhibbin Bahrul Ulum Tambakberas Jombang‛. 

Penelitian M. Syarif Hidayatulloh berusaha membahas proses kegiatan bah}s\ 

al-masa>’il di pondok tersebut dan membuktikan apakah kegiatan ini merupakan 

                                                           
31

Mujizatullah, ‚Sistem Pengajian Kitab Kuning pada Mahasiswa di Perguruan Tinggi‛, 

Jurnal Al-Ulum, vol. 18 no. 2 (Desember 2018), h. 314. 

blob:https://journal.iaingorontalo.ac.id/05ceb264-3b97-47da-a399-6f09edd9963c (Diakses 17 Maret 

2021).  
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aplikasi dari metode pembelajaran konstekstual. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif, khususnya deskriptif kualitatif, yang datanya bersumber dari 

tulisan, dokumentasi, dan temuan di lapangan dan dikumpulkan dengan wawancara, 

observasi parsitipatif, dan pengumpulan dokumentasi. Dari penelitian M. Syarif 

Hidayatulloh ditemukan bahwa kegiatan bah}s\ al-masa >’il santri merupakan kegiatan 

ekstrakurikuler yang diadakan setiap sebulan sekali, bertujuan melatih santri untuk 

menganalisa dan memberikan jawaban atas persoalan hukum yang terjadi di 

masyarakat. Temuan kedua dari penelitian ini, diketahui bahwa kegiatan ini 

merupakan bentuk implementasi dari metode pembelajaran kontekstual.
32

  

Penelitian M. Syarif Hidayatulloh memiliki kemiripan dengan penelitian ini, 

di antaranya terletak pada kegiatan yang diteliti dan juga metodologi penelitiannya. 

Baik penelitian M. Syarif Hidayatulloh maupun penelitian ini sama-sama 

menggunakan pendekatan kualiatatif untuk meneliti kegiatan yang berhubungan 

dengan kutub al-tura>s\. Meskipun terdapat kesamaan penelitian M. Syarif 

Hidayatulloh berbeda dari penelitian ini. Penelitian M. Syarif Hidayatulloh terfokus 

pada pelaksanaan kegiatan bah}s\ al-masa>’il yang diadakan sebulan sekali dan 

penerapan metode pembelajaran konstekstual dalam kegiatan tersebut, sedangkan 

penelitian ini terfokus pada sistem pelaksanaan suatu kegiatan bernama fath{ kutub 

al-tura>s\ dalam pemahaman keagamaan santri yang diadakan setahun sekali.  

4. Penelitian Ali Akbar dan Hidayatullah Ismail pada tahun 2018, berjudul: 

‚Metode Pembelajaran Kitab Kuning di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah 

Bangkinang‛. 

                                                           
32

M. Syarif Hidayatulloh, ‚Pembelajaran Kontekstual dalam Kegiatan Bahtsul Masail Santri 

di Pondok Pesantren Al-Muhibbin Bahrul Ulum Tambakberas Jombang‛, Nazhruna: Jurnal 

Pendidikan Islam, h. 177-178.  
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Tujuan penelitian Ali Akbar dan Hidayatullah Ismail adalah membahas 

metode yang digunakan dalam pembelajaran kitab kuning di Pondok Pesantren 

Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang, merupakan penelitian deskriptif kualitatif 

yang pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan 

observasi. Adapun hasilnya, dari penelitian Ali Akbar dan Hidayatullah Ismail 

menemukan bahwa pembelajaran kitab kuning di pondok tersebut menggunakan 

mixed method, maksudnya pembelajarannya mengolaborasikan dua metode secara 

bergantian, yaitu metode bandongan dan sorogan, baik secara mandiri maupun 

berkelompok.
33

 

Penelitian Ali Akbar dan Hidayatullah Ismail memiliki kesamaan dengan 

penelitian ini, persamaan tersebut terletak pada metodologi penelitiannya. Baik 

penelitian Ali Akbar dan Hidayatullah Ismail maupun penelitian ini sama-sama 

menggunakan pendekatan deskriptif kualiatatif. Selain itu, terdapat kemiripan 

antara penelitian Ali Akbar dan Hidayatullah Ismail dan penelitian ini, yaitu 

keduanya sama-sama meneliti pengkajian kutub al-tura>s\, bedanya penelitian Ali 

Akbar dan Hidayatullah Ismail meneliti metode pembelajaran kutub al-tura>s\, 

sedangkan penelitian ini meneliti Fath} Kutub al-Tura>s\ sebagai upaya memahamkan 

keagamaan kepada santri. 

Berdasarkan uraian tentang penelitian terdahulu di atas, peneliti menyajikan 

ringkasan dalam bentuk tabel 1.1. berikut ini. 

 

                                                           
33

Ali Akbar dan Hidayatullah Ismail, ‚Metode Pembelajaran Kitab Kuning di Pondok 

Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang‛, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman , vol. 17 no. 1 

(2018), h. 21. http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/download/5139/3165 (Diakses 

23 Agustus 2021). 

http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/download/5139/3165
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Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu 

No. Nama, Judul, Tahun Persamaan 
Perbedaan 

Terdahulu Sekarang 

1 Bahrudin dan Moh. Rifa’i, 

Implementasi 

Pembelajaran Kitab 

Kuning sebagai Upaya 

Pembentukan Karakter 

Religius Santri (Studi 

Kasus di Pondok 

Pesantren Tarbiyatul 

Akhlak), 2021 

 Jenis penelitian 

(deskriptif kualitatif) 

 

 Lokasi penelitian: 

Pesantren Salafi 

 Pembelajaran kutub al-

tura>s\  bersifat harian dan 

diperuntukkan bagi 

seluruh santri pada tiap 

jenjang. 

 Fokus penelitian: Upaya 

pembentukan karakter 

religius dengan 

pembelajaran kutub al-

tura>s\. 

 Lokasi penelitian: 

Pesantren Modern 

 Fath} Kutub al-Tura>s\  

bersifat tahunan dan hanya 

diperuntukkan bagi santri 

kelas 5 KMI atau setara 

dengan siswa kelas XI 

SLTA atau MA 

 Fokus penelitian: sistem 

pelaksanaan Fath} Kutub al-

Tura>s\ dalam pemahaman 

keagamaan santri, kendala 

dalam pelaksanaannya, dan 
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upaya mengatasi kendala 

tersebut. 

2 Mujizatullah, Sistem 

Pengajian Kitab Kuning 

pada Mahasiswa di 

Perguruan Tinggi, 2018. 

 Pendekatan penelitian 

(penelitian kualitatif) 

 Jenjang pendidikan: 

pesantren perguruan 

tinggi 

 Fokus penelitian: sistem 

pengajian kutub al-tura>s\ 

dengan tujuan 

memberikan pemahaman 

terhadap teks kutub al-

tura>s\, mengamalkan dan 

membiasakan diri untuk 

mengerjakan nilai- nilai 

yang terkandung dalam 

pada kutub al-tura>s\.  

 Jenjang pendidikan: 

pesantren menengah atas 

 

 Fokus penelitian: sistem 

pelaksanaan Fath} Kutub al-

Tura>s\ dalam pemahaman 

keagamaan santri, kendala 

dalam pelaksanaannya, dan 

upaya mengatasi kendala 

tersebut. 

3 M. Syarif Hidayatulloh, 

Pembelajaran 

 Jenis Penelitian 

(Penelitian deskriptif 

 Fokus penelitiannya 

adalah kegiatan 

 Fokus penelitian: sistem 

pelaksanaan Fath} Kutub al-
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Konstekstual dalam 

Kegiatan Bahtsul Masail 

Santri di Pondok 

Pesantren Al-Muhibbin 

Bahrul Ulum 

Tambakberas Jombang, 

2018. 

kualitatif).  pengkajian kutub al-tura>s\  

yang disebut dengan Bahs\ 

al-Masa>il, dan penerapan 

metode pembelajaran 

kontekstual dalam 

kegiatan tersebut.  

Tura>s\ dalam pemahaman 

keagamaan santri, kendala 

dalam pelaksanaannya, dan 

upaya mengatasi kendala 

tersebut.  

4 Ali Akbar dan 

Hidayatullah Ismail, 

Metode Pembelajaran 

Kitab Kuning di Pondok 

Pesantren Daarun 

Nahdhah Thawalib 

Bangkinang, 2018. 

 Jenis Penelitian 

(Penelitian deskriptif 

kualitatif).  

 Fokus penelitiannya 

adalah metode yang 

digunakan dalam 

pembelajaran kutub al-

tura>s\, faktor pendukung 

dan faktor penghambat 

pada pembelajaran kutub 

al-tura>s\. 

 Fokus penelitian: sistem 

pelaksanaan Fath} Kutub al-

Tura>s\ dalam pemahaman 

keagamaan santri, kendala 

dalam pelaksanaannya, dan 

upaya mengatasi kendala 

tersebut. 
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Berdasarkan uraian dan ringkasan dalam bentuk tabel di atas diketahui 

bahwa terdapat perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu yang disebutkan di 

atas dengan penelitian ini, baik dari segi fokus penelitian, teori yang mendasari, 

jenis penelitian, pendekatan, dll. Setelah meninjau beberapa penelitian dalam bidang 

pendidikan Islam yang berkaitan dengan pengkajian kutub al-tura>s\, sejauh ini 

peneliti belum menemukan penelitian yang berfokus pada sistem pelaksanaan Fath} 

Kutub al-Tura>s\ dalam pemahaman keagamaan santri kelas 5 KMI atau setara 

dengan siswa kelas XI SLTA atau MA, kendala dalam pelaksanaannya, dan upaya 

mengatasi kendala tersebut.  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

a. Menjelaskan sistem pelaksanaan kegiatan Fath} Kutub al-Tura>s\ dalam 

pemahaman keagamaan santri di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 

Kampus 4 Konawe Selatan Sulawesi Tenggara. 

b. Menjelaskan kendala dalam pelaksanaan Fath} Kutub al-Tura>s\ di Pondok 

Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 Konawe Selatan Sulawesi 

Tenggara. 

c. Menjelaskan upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan Fath} Kutub al-Tura>s\ 

di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 Konawe Selatan 

Sulawesi Tenggara. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Besar harapan peneliti agar penelitian ini berguna, setidaknya pada dua sisi 

berikut ini. 

a. Kegunaan ilmiah, yaitu hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi dan 

memberi sumbangsih pada pengembangan keilmuan dan rujukan mengenai 

konsep sistem pengkajian kutub al-tura>s\. 

b. Kegunaan praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat: 

1) Memberi sumbangsih pemikiran atau masukan kepada pihak Pondok Modern 

Darussalam Gontor Putri Kampus 4 Konawe Selatan Sulawesi Tenggara 

dalam mengoptimalkan pelaksanaan Fath} Kutub al-Tura>s\ dalam rangka 

pemahaman keagamaan santri.  

2) Menjadi dasar bagi akademisi lain dalam menyusun konsep baru terkait 

sistem pengkajian kutub al-tura>s\  di pesantren. 

3) Menjadi dasar informasi bagi masyarakat dalam menggali dan memecahkan 

permasalahan yang memiliki relevansi dengan hasil penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Fath} Kutub al-Tura>s\  

1. Kutub al-Tura>s\  

Dalam bahasa Arab, buku biasa diartikan kita>b ( ابٌ تَ كِ  ) yang bentuk 

jamaknya adalah kutub ( بٌ تُ كُ  ). Dalam bahasa Indonesia, kita>b atau kutub tidak 

diterjemahkan menjadi buku tetapi tetap menjadi kitab. Mengenai hal ini, Abuddin 

Nata menjelaskan bahwa ‘kitab’ merupakan istilah berbahasa Indonesia yang 

dikhususkan untuk menyebutkan karya tulis di bidang keagamaan yang berbahasa 

dan bertulisan Arab.
1
 Di Indonesia kitab seperti ini populer dengan sebutan kitab 

kuning. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kitab kuning adalah ‚kitab 

bertulis Arab tanpa harakat, dijadikan sumber pengajaran di pondok pesantren‛.
2
 

Kitab kuning terdiri dari kata ‘kitab’ yang disifati dengan kata ‘kuning’, secara 

harfiyah berarti kitab yang berwarna kuning. Hal tersebut dikarenakan kitab 

tersebut umumnya dicetak dengan kertas berwarna kekuning-kuningan, berkualitas 

rendah, dan karena alasan tertentu beberapa buku bahkan tidak dijilid atau hanya 

berupa lembaran-lembaran.
3
 Meskipun begitu, kitab-kitab yang dimaksud telah 

                                                           
1
Abuddin Nata, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan 

Islam di Indonesia (Jakarta: Grafindo Widya Sarana Indonesia, 2002), h. 170; dikutip dalam Indra 

Syah Putra dan Diyan Yusr, ‚Pesantren dan Kitab Kuning‛, Al-Ikhtibar: Jurnal Ilmu Pendidikan, h. 

649.  

2
Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia, ‚Kitab Kuning‛, KBBI V 0.3.2 Beta (32) Aplikasi Luring Resmi. 

3
Indra Syah Putra dan Diyan Yusr, ‚Pesantren dan Kitab Kuning‛, Al-Ikhtibar: Jurnal Ilmu 

Pendidikan, h. 650.  
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banyak juga yang dicetak ulang dengan kertas putih, sehingga secara harfiah 

sebutan kitab kuning sudah tidak relavan lagi digunakan.  

Selain itu, kitab-kitab ini juga disebut kitab gundul, dilihat dari tulisannya 

yang tidak memiliki tanda baris atau harakat.
4
 Kitab kuning juga disebut kitab 

klasik atau al-kutub al-muqaddimah (الكتب الدقدمة).5 Kitab-kitab tersebut sesuai 

dengan arti kata klasik, yaitu ‚mempunyai nilai dan mutu yang diakui…; 

termasyhur karena bersejarah‛.
6
 Dikutip dalam suatu artikel, KH. Akrim Mariyat 

menyatakan bahwa buku-buku ilmiyah yang baru sekalipun memilik masa 

kadaluarsa atau akan berkurang relevansinya seiring dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, tetapi al-Qur’a>n dan kitab kuning semakin lama semakin terbukti 

kebenarannya.
7
 Kitab-kitab klasik Islam secara umum diakui, terbukti banyak dari 

kitab-kitab tersebut dikaji ulang, bahkan dijadikan rujukan dalam penelitian. Dan 

karena umurnya yang sangat tua, kitab-kitab tersebut memiliki nilai historis. 

Selain disebut kitab kuning dan kitab klasik, kitab-kitab yang dimaksud juga 

disebut kutub al-tura>s\ (كتب التًاث). Kata al-tura>s\ (التًاث) merupakan kata benda atau 

ism dalam bahasa Arab, kata ini berasal dari kata waris\a-yaris\u ( يرَِثُ -وَرِثَ  ) yang 

berarti ‚menerima warisan atau mewarisi‛, sedangkan kata al-tura>s\ sendiri berarti 

‚pusaka, tradisi, atau warisan‛.
8
 Disebut demikian karena kitab-kitab tersebut 

                                                           
4
Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, h. 955; dikutip dalam Indra Syah Putra dan 

Diyan Yusr, ‚Pesantren dan Kitab Kuning‛, Al-Ikhtibar: Jurnal Ilmu Pendidikan, h. 649.  

5
Indra Syah Putra dan Diyan Yusr, ‚Pesantren dan Kitab Kuning‛, Al-Ikhtibar: Jurnal Ilmu 

Pendidikan, h. 650.  

6
Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia, ‚Klasik‛, KBBI V 0.3.2 Beta (32) Aplikasi Luring Resmi.  

7
Akrim Mariyat dalam ‚Memahami dan Menguasai Kitab Kuning Melalui Fathul Kutub‛ 

(Berita), Gontor News, 21 Januari 2021. https://www.gontor.ac.id/berita/memahami-dan-menguasai-

kitab-kuning-melalui-fathul-kutub (Diakses 18 Januari 2021). 

8
‚Al-Tura>s\‛, Mu‘jam al-Ma‘a>ni> Qa>mu>s ‘Arabiyah-Indu>ni>si> Online. 

https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/التراث/ (Diakses 7 September 2021). 

https://www.gontor.ac.id/berita/memahami-dan-menguasai-kitab-kuning-melalui-fathul-kutub
https://www.gontor.ac.id/berita/memahami-dan-menguasai-kitab-kuning-melalui-fathul-kutub
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merupakan karya para ulama terdahulu, yaitu kitab-kitab tentang ajaran Islam yang 

dikaji oleh generasi-generasi selanjutnya. Dengan kata lain, para ulama mewariskan 

karya-karya mereka dalam bentuk kitab, kitab tersebut dinamakan kitab warisan 

atau kutub al-tura>s\.  

Zainul Ihsan dan Chusnul Muali menyatakan bahwa kitab-kitab karya ulama 

terdahulu lebih tepat disebut kutub al-tura>s\, karena kitab-kitab tersebut merupakan 

khazanah kreativitas pengembangan peradaban Islam yang mengandung hal-hal 

prinsipiel yang tidak dapat diabaikan dalam kajian keislaman, sehingga secara 

turun-temurun menjadi rujukan bagi para ulama, ustaz, maupun para santri saat ini.
9
 

Maka dari itu istilah kutub al-tura>s\ atau kitab-kitab warisan lebih relevan 

digunakan. 

Menurut Haidar Putra Daulay, dalam Indra Syah Putra dan Diyan Yusr, 

secara umum kutub al-tura>s\ memiliki ciri tersendiri, yaitu bertulisan Arab, tulisan 

Arabnya tanpa harakat yang lengkap bahkan tidak ada sama sekali, berisi ilmu 

keislaman, metode penulisannya kuno, kertasnya kuning, dan umumnya dipelajari di 

pesantren.
10

 

Secara terminologi kutub al-tura>s\ memiliki pengertian sebagai kitab 

berbahasa Arab yang membahas ilmu pengetahuan Islam yang ditulis oleh ulama 

terdahulu (salaf) dan biasanya dijadikan bahan pengajaran utama di pesantren.
11

  

                                                           
9
Zainul Ihsan dan Chusnul Muali, ‚Manajemen Kurikulum Kitab Kuning di Pondok 

Pesantren‛, Managere: Indonesian Journal of Educational Management, h. 130.  

10
Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di 

Indonesia, h. 71; dikutip dalam Indra Syah Putra dan Diyan Yusr, ‚Pesantren dan Kitab Kuning‛, Al-

Ikhtibar: Jurnal Ilmu Pendidikan, h. 650.  

11
Zainul Ihsan dan Chusnul Muali, ‚Manajemen Kurikulum Kitab Kuning di Pondok 

Pesantren‛, Managere: Indonesian Journal of Educational Management, vol. 2 no. 2 (2020), h. 128. 

https://web.archive.org/web/20200712164540id_/http://jurnal.permapendis.org/index.php/managere/

article/download/26/pdf (Diakse 8 September 2021). 

https://web.archive.org/web/20200712164540id_/http:/jurnal.permapendis.org/index.php/managere/article/download/26/pdf
https://web.archive.org/web/20200712164540id_/http:/jurnal.permapendis.org/index.php/managere/article/download/26/pdf
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Kutub al-tura>s merupakan referensi yang sejak abad pertengahan telah 

digunakan untuk memahami dan menjelaskan dua sumber utama ajaran Islam, yaitu 

al-Qur’a>n dan Hadis.
12

 Muhammad Idris Usman menyatakan bahwa pengajian al-

kutub al-tura>s merupakan satu dari lima unsur pesantren.
13

 Sejalan dengan itu, 

Mastuhu menyatakan, sebagaimana dikutip oleh Andik Wahyun Muqoyyidin, 

bahwa kutub al-tura>s\ merupakan bagian dari pesantren.
14

 Oleh sebab itu, kutub al-

tura>s\ memiliki keistimewaan bagi pendidikan Islam, khususnya pesantren. 

Di Indonesia, pesantren yang diakui sebagai lembaga pendidikan Islam, 

begitupun kutub al-tura>s\ juga diakui sebagai salah satu rujukan dalam tradisi 

keilmuan di lembaga tersebut. Sebagaimana tertulis dalam Peraturan Menteri 

Agama tahun 2014, Bab I pasal I ayat 3, yang berbunyi: ‚(3) Kitab kuning adalah 

kitab keislaman berbahasa Arab yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di 

pesantren‛.
15

 

Berdasarkan uraian di atas, kutub al-tura>s\ dapat diartikan sebagai kitab 

berbahasa Arab yang merupakan karya oleh para ulama terdahulu yang diwariskan 

untuk generasi-generasi selanjutnya berisi ilmu-ilmu keislaman yang bersumber 

pada al-Qur’a>n dan Hadis yang umumnya dijadikan rujukan dalam pendidikan 

pesantren.  

                                                           
12

Zainul Ihsan dan Chusnul Muali, ‚Manajemen Kurikulum Kitab Kuning di Pondok 

Pesantren‛, Managere: Indonesian Journal of Educational Management, h. 129  

13
Muh. Idris Usman, ‚Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam (Sejarah Lahir, Sistem 

Pendidikan, dan Perkembangannya Masa Kini)‛, Jurnal Al Hikmah, vol. 14 no. 1 (2013), h. 101. 

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_hikmah/article/view/418 (Diakses 23 Agustus 2021). 

14
Mastuhu, 1994, h. 25; dikutip dalam Andik Wahyun Muqayyidin, ‚Kitab Kuning dan 

Tradisi Riset Pesantren di Nusantara‛, Ibda’: Jurnal Kebudayaan Islam, h. 123. 

15
Kementerian Agama Republik Indonesia, ‚Perarturan Menteri Agama (PMA)‛, dalam  

Idham, ‚Pengajian Kitab Kuning di Pondok Pesantren Salafiah Ittaqullah Kebun Cengkeh Kota 

Ambon‛, Jurnal Al-Qalam, vol. 24 no. 2 (2018), h. 228.  

http://www.jurnalalqalam.or.id/index.php/Alqalam/article/view/539 (Diakses 14 September 2021). 

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_hikmah/article/view/418
http://www.jurnalalqalam.or.id/index.php/Alqalam/article/view/539
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2. Fath{ Kutub al-Tura>s\  

Secara etimologi, fath{ al-kutubi ( ِفػَتْحُ الكُتُب) merupakan frasa dalam bahasa 

Arab yang disebut id}a>fah, yaitu penyandaran atau pengaitan antara satu kata 

(mud}a>f) dengan kata lain (mud}a>f ilaih), dalam hal ini adalah yang terdiri dari fath}u 

(mud}a>f) yang dikaitkan atau disandarkan pada kata al-kutub (mud}a>f ilaih). 

Kata fath}un ( حٌ تْ فػَ  ) merupakan isim dari kata kerja fatah}a yaftah}u ( حُ تَ فْ يػَ -حَ تَ فػَ  ) 

yang berarti ‚خلاؼ أغلقو أو باح لو بو أو علّمو وعرفّو‛.
16

 Membuka artinya lawan kata 

menutup sesuatu, menyingkap (suatu rahasia) dengan sesuatu, atau mengajarkan 

dan memberitahu. Dalam bahasa Indonesia, kata ‘membuka’ berarti menanggalkan, 

membentangkan, mengembangkan, mengurai, memulai, mengungkapkan dan 

memperlihatkan.
17

 Sedangkan al-kutub merupakan isim dalam bentuk jamak, yang 

bentuk tunggalnya adalah kita>b yang berarti buku atau kitab. Secara harfiah, fath{ al-

kutub dapat diartikan sebagai menyingkap, menguraikan, mengembangkan, 

mengungkapkan, dan memperlihatkan isi dari buku-buku.  

Kata al-kutub yang masih umum kemudian lebih dispesifikkan lagi dengan 

penambahan kata al-tura>s\ (التًاث). Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kutub al-

tura>s\ adalah kitab klasik Islam berbahasa Arab karya para ulama terdahulu yang 

diwariskan untuk generasi-generasi selanjutnya. 

Jika digabungkan, maka menjadi fath{u kutubi al-tura>s\i ( تػُراَثِ كُتُبِ ال  فػَتْحُ  ). Jadi, 

secara etimologi, fath{ kutub al-tura>s\ dapat diartikan sebagai kegiatan menyingkap, 

menguraikan, mengembangkan, mengungkapkan, dan memperlihatkan isi atau 

makna yang terkandung dalam kitab-kitab klasik warisan para ulama. Kutub al-tura>s\ 

                                                           
16

‚Fatah}a-yaftah}u‛, al-Munjid fi al-Lugah: Kamus Bahasa Arab (Cet. 28; Beirut: Da>r al-

Masyriq, 1986), h. 567. 

17
Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia, ‚Membuka‛, KBBI V 0.3.2 Beta (32) Aplikasi Luring Resmi.  
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yang digunakan di pesantren umumnya merupakan kitab-kitab Islam, sehingga tidak 

perlu diberi spesifikasi dengan kata al-Isla>miyah, karena memang hanya 

menggunakana kitab-kitab Islam. 

Secara terminologi, fath{ kutub al-tura>s\ adalah kegiatan latihan membaca 

kutub al-tura>s\ berbahasa Arab yang diperuntukkan bagi santri di pesantren guna 

mengetahui dan melatih kemampuan santri dalam mengkaji kitab-kitab tersebut dan 

juga sebagai bentuk praktik penggunaan kaidah-kaidah bahasa Arab yang telah 

dipelajari oleh santri.
18

 Dalam Ismail Baharuddin juga dijelaskan bahwa fath{ kutub 

al-tura>s\ merupakan salah satu metode pengajaran di pesantren, berupa pelatihan 

pengajian kutub al-tura>s\ yang khusus diperuntukkan bagi santri senior yang telah 

memiliki dasar pengetahuan bahasa Arab.
19

  

Dalam tulisan Yoke Suryadarma dkk,. disebutkan bahwa fath{ kutub al-tura>s\ 

merupakan salah satu kegiatan tahunan di mana santri menerapkan kompetensi 

santri dalam berbahasa Arab, mulai dari berbicara (al-kalam), mendengar (al-

sima>‘ah), membaca (al-qira>’ah), hingga menulis (al-kita>bah).
20

 

Jadi, fath{ kutub al-tura>s\ dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan 

menyingkap, menguraikan, mengembangkan, mengungkapkan, membedah dan 

memperlihatkan isi dari kitab warisan Islam berbahasa Arab yang diwariskan oleh 

para ulama. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diperuntukkan bagi santri berupa 
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Saiful, ‚Sistem Pendidikan pada Pesantren Tradisional‛, Pedagogik: Jurnal Ilmiah 

Pendidikan dan Pembelajaran, h. 241.  

19
Ismail Baharuddin, ‚Pesantren dan Bahasa Arab‛, Jurnal Thariqah Ilmiah, vol. 1 no. 1 

(2014), h. 22. http://194.31.53.129/index.php/TI/article/download/253/234 (Diakses 22 September 

2021). 

20
Yoke Suryadarma, dkk., ‚Konsep Penerapan Teori Wihdah dan Furu’iyah dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab di Pondok Modern Darussalam Gontor Pusat‛ (Makalah yang 

disampaikan dalam Seminar Nasional Bahasa Arab Mahasiswa I Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra 

Universitas Negeri Malang, Malang, 2017), h. 48. https://www.researchgate.net/profile/Yoke-

Suryadarma/publication/326199959 (Diakses 22 September 2021). 

http://194.31.53.129/index.php/TI/article/download/253/234%20(22
https://www.researchgate.net/profile/Yoke-Suryadarma/publication/326199959_%20(22
https://www.researchgate.net/profile/Yoke-Suryadarma/publication/326199959_%20(22
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pemahaman materi keagamaan yang bersumber dari kutub al-tura>s\ dengan 

menerapkan kaidah bahasa Arab baik dalam membaca, menulis, berbicara, maupun 

mendengarkan. 

3. Jenis Kutub al-Tura>s\ 

Kutub al-tura>s\ dalam fath{ kutub al-tura>s\ merupakan sumber materi  yang 

tergolong dalam jenis bahan cetak (printed material) yang tidak sengaja disusun 

untuk dijadikan sumber materi pembelajaran, namun tetap dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber pengetahuan dan wawasan tambahan bagi peserta didik.
21

 Jadi, 

umumnya dalam pembelajaran di pesantren, kutub al-tura>s\ merupakan salah satu 

sumber materi berbahan cetak. 

Dilihat dari segi kandungan maknanya, kutub al-tura>s\ terbagi menjadi kitab 

dengan sajian ilmu murni seperti tafsir, dll., dan kitab dengan sajian kaidah seperti 

nahwu, us}u>l al-fiqh, dll. Dari segi kreativitas penulisannya, kutub al-tura>s\ terbagi 

menjadi kitab yang menyajikan gagasan baru, kitab penyempurna kitab sebelumnya, 

kitab yang mengomentari atau menjelaskan kitab lain, kitab ringkasan, kitab yang 

banyak mengutip kitab lain, kitab yang mengkritisi dan mengoreksi kitab lain, dll. 

Dari segi isinya, kutub al-tura>s\ terbagi menjadi kitab matan (materi inti atau isi), 

kitab syarh} (penjelasan), dan kitab ha>syiah (kitab komentar). Dari segi kadar 

penyajiannya, kutub al-tura>s\ terbagi menjadi kitab mukhtas}ar atau ringkasan, kitab 

syarh atau penjelasan panjang lebar, dan kitab mutawassit}ah atau tidak terlalu 

panjang penyajiannya.
22
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Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, Edisi Pertama, h. 149. 

22
Indra Syah Putra dan Diyan Yusr, ‚Pesantren dan Kitab Kuning‛, Al-Ikhtibar: Jurnal Ilmu 

Pendidikan, h. 650-651.  
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Amrizal menyatakan bahwa kutub al-tura>s\ dilihat dari pola penyajiannya, 

terbagi menjadi kitab matan, kitab syarh}, kitab ha>syiah, kitab mukhtas}ar berisi 

ringkasan kitab yang ada, kitab mubassat}ah atau mutawassit}ah berisi tambahan 

penjelasan, dan kitab mut}awwalah berisi lebih banyak tambahan penjelasan. Apabila 

dilihat dari bidang studi yang dibahas di dalamnya, kutub al-tura>s\ terbagi menjadi 

kitab bahasa Arab, ilmu mantiq, fikih, us}u>l al-fiqh, tafsir dan ilmu tafsir, hadis dan 

ilmu hadis, tauhid, dan tasawuf.
23

 Adapun materi ajar pesantren yang bersumber 

dari kutub al-tura>s\ biasanya adalah materi al-Qur’a>n yang meliputi tajwi>d dan tafsi>r, 

al-Hadi>s\, fikih dan us}u>l al-Fiqh, bahasa Arab yang meliputi nah{wu, s{araf, dan 

bala>gah, al-mant}iq, dan sejarah Islam.
24

  

Sumber lain menyebutkan bahwa kutub al-tura>s\ yang banyak dikaji di 

pesantren adalah kutub al-tura>s\ yang membahas tentang materi fikih, akidah, dll.
25

 

Materi fikih mendapatkan perhatian lebih dibandingkan materi lain karena fikih 

bersifat furu>‘i > (cabang), sedangkan materi akidah yang bersifat us}u>li> 

(fundamental).
26

 Meskipun begitu, keduanya sama-sama diperlukan, fikih yang 

diperlukan untuk menyikapi perubahan sosial politik, pemikiran, dan pola hidup 

yang berimplikasi pada hukum-hukum syariat Islam, sedangkan akidah atau tauhid 

                                                           
23

Amrizal, ‚Eksistensi Tradisi Kajian Kitab Kuning dalam Lingkup Perubahan Sosial (Studi 

Kasus di Pesantren Darun Nahdhah, Darel Hikmah dan Babussalam)‛, Jurnal Sosial Budaya, h. 76-

78.  

24
Saiful, ‚Sistem Pendidikan pada Pesantren Tradisional‛, Pedagogik: Jurnal Ilmiah 

Pendidikan dan Pembelajaran, vol. 6 no. 2 (2019), h. 239. 

http://ejournal.unmuha.ac.id/index.php/pedagogik/article/download/697/136 (Diakses 1 Februari 

2021. 

25
Andik Wahyun Muqayyidin, ‚Kitab Kuning dan Tradisi Riset Pesantren di Nusantara‛, 

Ibda’: Jurnal Kebudayaan Islam, h. 123.  

26
Andik Wahyun Muqayyidin, ‚Kitab Kuning dan Tradisi Riset Pesantren di Nusantara‛, 

Ibda’: Jurnal Kebudayaan Islam, h. 124.  

http://ejournal.unmuha.ac.id/index.php/pedagogik/article/download/697/136
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berisi prinsip-prinsip keyakinan dalam Islam yang harus selalu dipertahankan 

ditengah mobilitas kehidupan yang dinamis.  

Jadi, jenis kutub al-tura>s\ dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 

a. Dilihat dari kandungan maknanya, kutub al-tura>s\ terbagi menjadi kitab yang 

mengkaji ilmu murni dan kitab yang mengkaji ilmu alat.  

b. Dilihat dari kreativitas penulisannya, kutub al-tura>s\ terbagi menjadi kitab yang 

menyajikan gagasan baru, kitab penyempurna kitab sebelumnya, kitab yang 

mengomentari atau menjelaskan kitab lain, kitab ringkasan, kitab yang banyak 

mengutip kitab lain, kitab yang mengkritisi dan mengoreksi kitab lain. 

c. Dilihat dari isinya, kutub al-tura>s\ terbagi menjadi kitab kuning terbagi menjadi 

kitab matan (materi inti atau isi), kitab syarh} (penjelasan), dan kitab ha>syiah 

(kitab komentar). 

d. Dilihat dari tingkatan atau kadar penyajiannya, kutub al-tura>s\ terbagi menjadi 

kitab mukhtas}ar atau ringkasan dan kitab syarh atau penjelasan. Kitab penjalasan 

sendiri terbagi menjadi kitab mubassat}ah berisi penjelasan singkat, kitab 

mutawassit}ah berisi penjelasan yang tidak terlalu pendek tidak pula terlalu 

panjang, dan kitab mut}awwalah berisi penjelasan panjang lebar. 

e. Dilihat dari materi yang dibahas di dalamnya, kutub al-tura>s\ dikelompokkan 

menjadi kitab yang membahas materi al-Qur’an (tafsir, tajwi>d, ilmu al-Qur’a>n, 

dll), hadis (hadis dan ilmu hadis), fikih (fikih dan us}u>l al-fiqh), tauhid (ilmu 

kalam, akidah, dll), bahasa Arab (nahwu, s}arf, bala>gah, dll) tasawuf, mantiq, dan 

sejarah Islam. 

4. Sistem Pelaksanaan Fath} Kutub al-Tura>s\  

Secara umum ada dua jenis pesantren di Indonesia, yang pertama adalah 

pesantren salafi  yang masih menjaga dan mempertahankan pengajaran kutub al-
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tura>s\ sebagai sumber utama ilmu agama dalam kurikulum dan tidak ada ilmu umum 

di dalamnya. Dan yang kedua adalah pesantren khalafi yang kurikulumnya berisi 

ilmu agama dan ilmu umum, sebagian jenis pesantren masih mempertahankan kajian 

kutub al-tura>s\ dan sebagian lainnya sudah tidak mempertahankannya.
27

 Jadi dilihat 

dari segi ilmu yang dipelajari atau kaitannya dengan kutub al-tura>s\, pesantren 

terbagi menjadi dua jenis yaitu salafi atau tradisonal dan pesantren khalafi atau 

modern. 

Pesantren salafi mempertahankan tradisi intelektual ulama terdahulu dan 

meminimalisir penambahan, pengurangan, dan pengembangan. Sedangkan pesantren 

modern bertendensi menggunakan pola pendekatan gerakan intelektual zaman 

modern, yang memiliki beberapa ciri. Pertama, anggapan bahwa ilmu-ilmu 

keislaman sebagai hasil ijtihad masih bisa diubah, dikembangkan, diaktualisasikan 

dan dikontekstualisasikan kembali agar menjadi relevan dengan masalah-masalah 

aktual saat ini. Kedua, masih tetap fokus pada gerakan intelektual pada bidang ilmu 

agama, dan pada waktu yang sama juga menghargai dan mendorong peserta didik 

untuk melengkapi pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu umum agar dapat 

memahami Islam dengan komprehensif, utuh, dan objektif sehingga output ideal 

pesantren yang seperti ini adalah lahirnya ulama yang intelek dan intelek yang 

ulama. Ketiga, menerapkan prinsip al-muha>faz}ah ‘ala> al-qadi>m al-s}a>lih wa al-akhz\u 

bi al-jadi>d al-as}lah, tetap menerima atau mempertahankan pendapat lama atau 

tradisi yang baik dan masih sesuai dengan konteks realitas perkembangan zaman 
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A Masykur, Modernisasi Pendidikan Pesantren  (Tangerang: Barnea Pustaka, 2010), h. 32; 

dikutip dalam Ja’far Amiruddin dan Elis Rohimah, ‚Implementasi Kurikulum Pesantren Salafi dan 

Pesantren Modern dalam Meningkatkan Kemampuan Santri dalam Membaca Kitab Kuning‛, Jurnal 

Pendidikan Universitas Garut, vol. 14 no. 1 (2020), h. 269. 

https://journal.uniga.ac.id/index.php/JP/article/viewFile/908/863 (Diakses 23 Agustus 2021). 

https://journal.uniga.ac.id/index.php/JP/article/viewFile/908/863
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dan terbuka dan mengambil pendapat baru yang lebih sesuai.
 28

 Baik pesantren salafi  

maupun khalafi, keduanya merupakan pusat gerakan intelektual dalam Islam. Hanya 

saja pola pendekatan yang digunakan pesantren modern saat ini cukup berbeda 

dengan pesantren salafi. 

Kedua anggapan serta prinsip di atas melatarbelakangi tindakan yang 

diambil beberapa pesantren modern sebagai respons terhadap perubahan sosial atau 

globalisasi, termasuk perihal pengkajian kutub al-tura>s\. Pandangan terhadap 

pengkajian kutub al-tura>s\ bukan lagi sebagai kegiatan intrakurikuler, melainkan 

sebagai kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikulier, sehingga pada sistem 

pengkajiannya pun diadakan beberapa penyesuaian.
29

 Pesantren modern cenderung 

lebih fleksibel dalam memandang pengkajian kutub al-tura>s\. 

Menurut Ahmad Syamsu Rizal, di Pondok Modern Darussalam Gontor, 

kutub al-tura>s\ tidak lagi dijadikan satu-satunya rujukan utama, dalam kurikulumnya 

pun telah dimasukkan ilmu-ilmu alam dan sosial, dan keterampilan berbahasa Arab 

dan Inggris dijadikan ciri khasnya.
30

 Berhubungan dengan itu, kegiatan pengkajian 

kutub al-tura>s\ yang disebut fath{ kutub al-tura>s\ merupakan kegiatan kokurikuler, 

yaitu kegiatan latihan membaca kutub al-tura>s\ berbahasa Arab bagi santri di 
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Abuddin Nata, Sosiologi Pendidikan Islam, Edisi Pertama (Cet. I; Jakarta: Rajawali Press, 

2014), h. 227-228.  
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Amrizal, ‚Eksistensi Tradisi Kajian Kitab Kuning dalam Lingkup Perubahan Sosial (Studi 
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pesantren guna mengetahui dan melatih kemampuan santri dalam membaca dan 

mengkaji kutub al-tura>s\ sekaligus menerapkan kaidah-kaidah bahasa Arab. 

Kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan yang dilaksanakan di luar 

kegiatan intrakurikuler yang wajib diikuti oleh setiap peserta didik dan dilaksanakan 

secara rutin, materi dan tugas yang diberikan dalam kegiatan ini biasanya 

bersangkutan dengan pelajaran tertentu.
31

 Sistem pengkajian kutub al-tura>s\ sebagai 

kegiatan intrakurikuler tentu saja berbeda dengan sistem pengkajian al-tura>s\  

sebagai kegiatan kokurikuler. 

Secara bahasa, sistem dapat diartikan sebagai metode.
32

 Sistem (system) 

juga dapat diartikan sebagai ‚a way of working, organizing, or doing something 

which follows a fix plan or set of rules‛.
33

 Sebuah cara mengerjakan, mengatur, atau 

melakukan sesuatu yang disertai dengan adanya rencana tetap atau seperangkat 

aturan. Sistem pengkajian kutub al-tura>s\ dapat dipahami sebagai cara mengkaji 

kitab-kitab tersebut yang disertai dengan perencanaan dan pengaturan yang jelas 

yang melibatkan komponen-komponen tertentu dengan fungsi dan peran masing-

masing.  

Sedangkan menurut Wina Sanjaya, sistem tidak berarti metode, metode 

hanyalah bagian dari suatu sistem.
34

  Dapat dipahami bahwa cakupan sistem lebih 
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luas dibanding metode atau sistem mencakup banyak unsur atau komponen, salah 

satunya adalah metode.   

Secara terminologi, sistem dapat dipahami sebagai satu kesatuan komponen 

yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu.
35

 Pada sumber lain 

dijelaskan bahwa sistem dapat didefinisikan sebagai elemen-elemen atau prosedur-

prosedur yang sengaja disusun dan diintegrasikan untuk mencapai tujuan tertentu, 

berdasarkan penekanannya sistem terbagi menjadi sistem yang penekanannya 

terletak pada prosedurnya dan sistem yang penekanannya terletak pada 

elemennya.
36

  

Manfaat adanya suatu sistem, khususnya dalam manajemen, adalah untuk 

memperlancar suatu kegiatan.
37

 Penentuan dan pemahaman yang dalam mengenai 

tujuan, elemen-elemen dan prosedur yang terdapat dalam suatu kegiatan dapat 

memperlancar pelaksanaan kegiatan tersebut, karena dia dapat menyediakan hal-hal 

yang dibutuhkan, mengoptimalkan segala kemampuan yang dimiliki, memprediksi 

kendala yang akan ditemui dan dapat menyiapkan tindakan antisipatif sehingga 

kegiatan dapat terlaksana dengan lancar.  

Wina Sanjaya menyebutkan secara lebih rinci manfaat pendekatan sistem 

dalam perencanaan suatu kegiatan, yaitu mengetahui tujuan kegiatan tersebut 

dengan jelas, menuntun kepada kegiatan yang runtun, mengidentifikasi segala 
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komponen dalam kegiatan tersebut dan memanfaatkannya dengan optimal, dan 

memudahkan penilaian dan umpan balik.
38

 Jadi, adanya suatu sistem dalam suatu 

kegiatan dapat memperlancar pelaksanaan kegiatan tersebut, karena sistem yang 

benar memperjelas tujuan kegiatan yang hendak dicapai, menjadikan kegiatan 

dilakukan secara teratur, mengetahui dan mengoptimalkan fungsi dan tugas setiap 

komponen dalam kegiatan tersebut.  

Secara umum sistem mempunyai tiga karakteristik, yaitu memiliki tujuan, 

menerapkan suatu proses dan melibatkan dan memanfaatkan unsur-unsur atau 

komponen tertentu.
39

 Dapat dipahami bahwa suatu sistem terdiri dari tiga hal 

utama, yaitu tujuan, prosedur dan elemen. Tiga hal ini merupakan satu kesatuan 

yang saling berhubungan. Sebagai suatu sistem, Fath} Kutub al-Tura>s\ merupakan 

kegiatan pendidikan yang terdiri dari tujuan, proses, dan komponen. 

a. Tujuan kegiatan Fath} Kutub al-Tura>s\  

Dalam suatu sistem, tujuan berfungsi sebagai penggerak.
40

 Hal tersebut 

dikarenakan tujuan menjadi dasar penentu gerak, langkah, tindakan atau prosedur 

yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, tanpa tujuan tidak akan ada 

gerakan dalam suatu sistem karena tidak ada hal yang ingin dicapai. Tujuan 

pengkajian fath} al-kutub, sebagai salah satu kegiatan kependidikan, merupakan 

bentuk penjabaran dari tujuan pendidikan umum, dengan kata lain tujuan kegiatan 

ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan umum.  

Wina Sanjaya dalam bukunya mengklasifikasikan tujuan pendidikan dari 

yang paling umum hingga yang paling khusus dan spesifik menjadi empat tingkatan, 
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yaitu tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan 

pembelajaran.
41

 Tujuan pendidikan nasional adalah tujuan pendidikan yang paling 

umum dan merupakan tujuan pendidikan di Indonesia yang sumbernya adalah 

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia lalu dirumuskan dalam bentuk 

Undang-Undang, tepatnya UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 pasal 3, yang 

berbunyi sebagai berikut. 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

42
  

Sedangkan  tujuan institusional ialah tujuan pendidikan pada setiap lembaga 

pendidikan, yang mengacu pada tujuan pendidikan nasional lalu dirumuskan dalam 

bentuk standar kompetensi lulusan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 2 dan 3 tentang 

Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
43

  

Standar kompetensi lulusan sekolah menengah atas dan yang sederajat 

terbagi menjadi tiga dimensi yaitu dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

yang kemudian dirumuskan menjadi butir-butir yang lebih rinci yaitu memiliki 

perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
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Esa, berkarakter, jujur, dan peduli, bertanggungjawab, pembelajar sejati sepanjang 

hayat, … dst.
44

 

Selanjutnya adalah tujuan kurikuler atau tujuan yang harus dicapai oleh 

kelompok mata pelajaran tertentu. Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi 

Pendidikan Dasar dan Menengah, pasal 1 ayat 2 dan 3, tujuan atau kompetensi yang 

harus dicapai oleh kelompok mata pelajaran pada suatu tingkat kompetensi berupa 

kompetensi inti yang terdiri dari sikap spiritul dan sosial, pengetahuan serta 

keterampilan.
45

 Jadi, tujuan suatu mata pelajaran hendaknya mencakup aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik.  

Dalam kelompok pelajaran Pendidikan Agama Islam pada jenjang 

pendidikan menengah, terdapat berbagai kompetensi yang hendak dicapai, di 

antaranya adalah peserta didik dapat memahami dan menghayati nilai-nilai rukun 

iman serta meyakini kebenaran dan berpegang teguh pada al-Qur’a>n, Hadis, dan 

Ijtihad sebagai pedoman hidup dan hukum Islam.
46

 Tujuan ini sangat erat 

hubungannya dengan pengkajian kutub al-tura>s\, karena kutub al-tura>s\ dikaji untuk 

memperdalam pemahaman terahadap al-Qur’a>n dan Hadis, serta melakukan ijtihad 

dalam rangka menentukan hukum-hukum Islam.  
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Materi pelajaran yang dipelajari di pesantren modern terdiri dari ilmu agama 

(religious sciences) dan ilmu sosial dan alam (social-natural sciences).
47

 Salah satu 

tujuan pelaksanaan kegiatan Fath} Kutub al-Tura>s\ dengan ini adalah untuk 

memperdalam ilmu-ilmu agama yang telah dipelajari santri di kelas. Berkaitan 

dengan posisinya sebagai kegiatan kokurikuler kegiatan Fath} Kutub al-Tura>s\ 

ditujukan untuk memperdalam pengetahuan tentang materi pelajaran agama dan 

bahasa yang dipelajari di kelas.
48

 

Tujuan utama pengkajian kutub al-tura>s\ adalah mendidik calon-calon 

ulama
49

 yang terpercaya dalam ilmu agama.
50

 Dijelaskan oleh Haidar Putra Daulay, 

dalam Yuli Umro’atun, pengkajian kutub al-tura>s\ bertujuan agar santri dapat 

melakukan al-tafaqquh fi> al-di>n atau dapat membaca, menerjemahkan, mendalami, 

serta mengamalkan isi atau kandungan kutub al-tura>s\ dalam kehidupan sehari-hari. 

Selain itu, pengkajiannnya bertujuan agar setelah lulus dari pesantren santri sudah 

dapat mengkaji dan paham berbagai materi keagamaan dan mampu merujuk pada 

kutub al-tura>s\.51
 Dalam  QS. al-Taubah/9: 122, Allah berfirman bahwa hendaklah 

segolongan dari umat muslim mendalami ilmu agama. 
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هُمْ طآَئفَِةٌ ليِّػَتػَفَقَّهُواْ في الْدِّيْنِ وَليِػُنْذِرُواْ  كَآفَّةً    وَمَا كَافَ الْمُؤْمِنػُوْفَ ليِػَنْفِرُواْ  نػْ فػَلَوْاَو نػَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّ
   (ٕٕٔ)اْ إلِيَْهِمْ لَعَلَّهُمْ يََْذَرُوْفَ و  قػَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُ 

Terjemahnya:  

Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke 
medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak 
pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi 
peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat 
menjaga dirinya.

52 

Dengan begitu dapat dipahami bahwa tujuan dari Fath} Kutub al-Tura>s\ 

adalah tafaqquh fi al-di>n atau santri dapat memperoleh dan memahami materi 

keagamaan dari kutub al-tura>s\, menghayati atau menginternalisasikan nilai-nilai 

kutub al-tura>s\ dalam bentuk sikap dan perbuatan, serta memiliki kecakapan atau 

keterampilan untuk mengkaji kutub al-tura>s\ secara mandiri sebagai bentuk upaya 

pendalaman pengetahuan agama guna menjadi ulama yang memiliki kredibilitas 

dalam ilmu agama. Sedangkan tujuan khusus dari Fath} Kutub al-Tura>s\ dirumuskan 

dengan lebih spesifik sesuai dengan materi kitab yang sedang dikaji.  

b. Komponen dalam Fath} Kutub al-Tura>s\  

Komponen juga dapat diartikan sebagai unsur atau elemen, berarti bagian 

penting yang dibutuhkan dari keseluruhan.
53

 Elemen dalam suatu kegiatan berarti 

bagian penting yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut, seperti pelaku kegiatan, 

hal-hal material, dll.  

Komponen sebagai bagian dari suatu sistem memiliki beberapa karakteristik, 

yaitu memiliki fungsi integral atau tidak integral, saling berkaitan, berinteraksi, dan 

memengaruhi, merupakan satu kesatuan yang bermakna, merupakan subsistem dari 
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suatu sistem.
54

 Komponen yang memiliki fungsi integral adalah komponen yang 

tanpa keberadaannya suatu sistem tidak dapat terealisasi, contohnya peserta didik 

dalam sistem pembelajaran. Sedangkan komponen tidak integral adalah yang 

ketidakberadaannya tidak sampai meniadakan suatu sistem, seperti beberapa 

peralatan yang termasuk dalam sarana dan prasarana dalam sistem pembelajaran.  

Farid Hasyim, dalam Hamid Fahmy Zarkasyi, menyebutkan elemen-elemen 

penting dalam sistem pendidikan pesantren saat ini, yaitu kiai, masjid, santri, 

pondok, dan kitab kuning.
55

 Lebih lanjut dijelaskan dalam Imam Syafe’i, pesantren 

merupakan lembaga pendidikan yang berbentuk asrama, dengan masjid sebagai 

pusat kegiatan keagamaan di bawah kepemimpinan kiai atau ‘a>lim yang dibantu 

oleh seorang atau beberapa orang ulama, pengasuh pesantren, dan para ustaz yang 

hidup secara kolektif bersama para santri dari waktu ke waktu.
56

 Kegiatan Fath} 

Kutub al-Tura>s\ merupakan kegiatan di pondok pesantren yang mengandung 

beberapa dari elemen-elemen pesantren yang telah disebutkan, yaitu kiai yang 

dibantu kiai lain dan ustaz-ustaz, santri, serta kutub al-tura>s\.  

Sebagai suatu sistem, kegiatan Fath} Kutub al-Tura>s\ memiliki beberapa 

komponen utama, yaitu kiai, santri dan kutub al-tura>s\ itu sendiri. Komponen-

komponen tersebut bersifat integral, saling berinteraksi dan mempengaruhi satu 
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sama lain, merupakan satu kesatuan yang bermakna, dan merupakan subsistem dari 

sistem kegiatan fath} kutub al-tura>s\.   

c. Prosedur kegiatan Fath} Kutub al-Tura>s\  

Prosedur berarti tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau 

metode langkah demi langkah pasti yang digunakan.
57

 Wina Sanjaya menjelaskan 

tiga tugas pokok pendidik sebagai desainer dalam sistem pembelajaran, yaitu 

merencanakan pembelajaran dengan mengorganisasikan semua komponen dengan 

baik, lalu mengelola dan mengimplementasikan rencana tersebut sesuai dengan 

jadwal dan langkah yang telah direncanakan, serta mengadakan evaluasi 

pembelajaran.
58

 Dari sini dapat diketahui bahwa dalam suatu sistem terdapat tiga 

tahap utama yaitu perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Kegiatan Fath} Kutub 

al-Tura>s\  sebagai suatu sistem terdiri dari tiga tahap utama, yaitu perencanaan, 

implementasi, dan evaluasi. 

1) Tahap perencanaan 

Perencanaan dalam bahasa Inggris disebut planning, artinya ‚the act or 

process of making plans for something‛.
59

 Perencanaan merupakan langkah awal 

yang dilakukan dalam melakukan suatu kegiatan. Perencanaan yang baik setidaknya 

dapat merumuskan hal-hal yang menjawab beberapa pertanyaan utama, yaitu what, 

why, where, when, who, dan how.
60

 Menurut Abdul Majid, sebagaimana dikutip 
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oleh Muhammad Qasim dan Maskiah, perencanaan adalah penyusunan langkah-

langkah terarah dalam pelaksanaan suatu pekerjaan guna mencapai tujuan tertentu.
61

 

Perencanaan yang baik hendaknya dapat menggambarkan kegiatan apa yang 

akan dilaksanakan serta tujuan apa yang ingin dicapai dengan kegiatan ini, alasan 

apa yang melatarbelakangi pentingnya pelaksanaan kegiatan ini, tempat yang 

meliputi lokasi dan tata ruang di mana kegiatan ini akan berlangsung, waktu 

pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam tahap perencanaan juga hendaknya 

ditentukan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam kegiatan ini, seperti yang 

menjadi peserta, penanggungjawab, pelaksana, pengawas, pembimbing, dll. Selain 

itu, dalam perencanaan juga ditetapkan cara melaksanakan kegiatan ini, meliputi 

tata kerja, standar yang harus dipenuhi, lokasi, pembiayaan, dll.
62

 

Dapat dipahami bahwa merencanakan Fath} Kutub al-Tura>s\ berarti 

menggambarkan apa maksud dan tujuan kegiatan ini, alasan kegiatan ini perlu 

dilaksanakan, di mana dan kapan kegiatan ini akan dilaksanakan, siapa yang terlibat 

di dalamnya, serta bagaimana pelaksanaannya.  

Sedangkan persiapan disebut preparation, artinya ‚things that you do to get 

ready for something or make something ready‛.
63

 Segala sesuatu yang dilakukan 

untuk menyiapkan sesuatu atau membuat sesuatu siap. Persiapan Fath} Kutub al-

Tura>s\ berarti segala sesuatu yang dilakukan agar kegiatan tersebut siap untuk 
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dilaksanakan, seperti menyiapkan waktu, tempat, sarana dan prasarana, termasuk 

kutub al-tura>s\ yang akan digunakan, menyampaikan kepada santri dan ustaz seputar 

pelaksanaan kegiatan ini sehingga mereka dapat menyiapkan diri, dll. 

2) Tahap Implementasi 

Tahap implementasi merupakan tahap di mana peserta didik memperoleh 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Wina Sanjaya 

menjelaskan bahwa terdapat tiga tahap utama untuk memberikan pengalaman 

belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran, yaitu tahap 

prainstruksional (permulaan), tahap instruksional (inti), dan tahap penilaian atau 

tindak lanjut.
64

 

Di antara kegiatan yang dilakukan pendidik pada tahap prainstruksional 

adalah memeriksa kehadiran peserta didik, menanyakan materi sebelumnya, dan 

secara singkat mengulas kembali materi sebelumnya. Sedangkan pada tahap inti, 

kegiatan yang dilakukan adalah penjelasan seputar tujuan pembelajaran, pemberian 

lalu penjelasan pokok-pokok materi yang dipelajari, penggunaan media 

pembelajaran, kemudian penarikan kesimpulan dari pembahasan yang telah 

berlangsung. Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahap evaluasi adalah pengajuan 

pertanyaan seputar materi yang telah dibahas lalu pengulasan kembali bagian-

bagian dari pokok pembahasan yang belum dikuasai.
65

 

Sementara itu pesantren modern juga sudah mulai meningkalkan 

pembelajaran konvensional dan beralih ke pembelajaran aktif berpusat pada santri, 

sedangkan pengkajian kutub al-tura>s\  dipandang sebagai suatu proses pendidikan 
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khususnya pembelajaran mendalam tentang dan dengan kutub al-tura>s\. Berkaitan  

dengan hal tersebut, implementasi kegiatan Fath} Kutub al-Tura>s\ merupakan 

formulasi penerapan pendekatan, strategi dan metode pembelajaran untuk mencapai 

tujuan dari kegiatan tersebut. Strategi dan metode pembelajaran merupakan turunan 

dari suatu pendekatan, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, perancangannya 

pun harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, dan penerapannya harus dapat 

mendorong peserta didik untuk beraktivitas sesuai gaya belajarnya.
66

 Formulasi 

inilah yang kemudian menentukan tahap permulaan, tahap inti, dan tahap penilaian 

yang lebih spesifik dari implementasi kegiatan ini. 

a) Pendekatan  pembelajaran 

Pendekatan dalam bahasa Inggris disebut approach, yang dalam hal ini 

berarti ‚a way of doing or thinking about something such as a problem or a task‛.
67

 

Suatu cara melakukan atau memikirkan sesuatu sebagai suatu problem atau 

pekerjaan.  

Beberapa sumber menjelaskan  definisi pendekatan secara istilah, yaitu: 

(1) Pendekatan berarti paradigma (paradigm), perspektif (perspective) atau sudut 

pandang (point of view). Jika dikaitkan dengan pendidikan, pendekatan berarti 

serangkaian asumsi mengenai hakikat pendidikan dan pembelajaran.
68 
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(2) Ramayulis dan Samsul Nizar, sebagaimana dikutip oleh Nurjannah Rianie, 

menyatakan bahwa pendekatan adalah pandangan pandangan falsafi mengenai 

materi yang hendak diajarkan lalu mendatangkan metode pembelajaran.
69

 

(3) Dalam Muhammad Yaumi, disebutkan bahwa pendekatan dapat dipahami 

sebagai sudut pandang pendidik yang kemudian diturunkan menjadi strategi 

pembelajaran tertentu, seperti pendekatan pembelajaran dilihat dari segi peran 

antara pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran terdapat dua 

pendekatan utama, yaitu student-centered approach dan teacher-centered 

approach yang kemudian menurunkan strategi pembelajaran langsung dan 

pembelajaran inkuiri.
70

  

Jadi secara istilah, pendekatan dapat dipahami sebagai paradigma atau sudut 

pandang yang digunakan dalam pendidik dalam memandang hakikat pendidikan, 

pengajaran, atau materi pembelajaran yang dijadikan dasar untuk menentukan 

strategi dan metode pembelajaran.   

Pendekatan pembelajaran saat ini telah mengalami pergeseran, dari yang 

awalnya menggunakan pendekatan pembelajaran berpusat pada guru (teacher-

centered approach) dengan model pembelajaran konfensional menjadi pembelajaran 

berpusat pada peserta didik (student-centered approach).
71

 Hal ini kemungkinan 

besar berawal dari kritik beberapa ahli mengenai teori-teori yang memandang 
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peserta didik sebagai objek dan guru atau pengajar sebagai subjek utama dalam 

proses belajar mengajar sehingga metode pengajaran yang digunakan juga 

menempatkan peserta didik sebagai wadah yang diisi pengetahuan oleh pengajar.    

Selain karena pendekatan teacher-centered menuai banyak kritik, 

pendekatan student-centered lebih banyak digunakan karena memiliki beberapa 

kelebihan seperti mendukung kecakapan riset dan berpikir peserta didik, 

memberikan tanggung jawab lebih kepada peserta didik, memberikan pengalaman 

belajar yang positif kepada peserta didik, dan meningkatkan pemahaman konseptual 

peserta didik.
72

  

Pendekatan student-centered memang lebih meminta peran aktif peserta 

didik dalam pembelajaran, namun tidak berarti peran pendidik dalam pembelajaran 

menjadi terhapuskan. Pendidik justru memiliki peran baru yang tidak kalah penting, 

yaitu menstimulasi peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran dengan 

memecahkan masalah, membuat keputusan, dan berpikir secara kritis.
73

 Penggunaan 

pendekatan ini dalam kegiatan Fath} Kutub al-Tura>s\ berarti menerapkan strategi dan 

metode pembelajaran di mana peserta didik memiliki peran aktif dalam membaca, 

menerjemahkan dan menginterpretasikan isi kutub al-tura>s\, menyimpulkan hasil 

pengkajian, menyampaikan hasil pengkajiannya, mengajukan dan menjawab 

pertanyaan dalam tentang materi pada kutub al-tura>s\  yang sedang dikaji. Semua hal 

tersebut, dilakukan dengan bimbingan dan pengawalan dari ustaz dan ustazah. 
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b) Strategi pembelajaran  

Menurut Al Muchtar, sebagaimana dikutip oleh Wahyudin Nur Nasution, 

kata strategi berasal dari bahasa latin, yaitu strategia yang berarti seni penggunaan 

rencana untuk mencapai tujuan.
74

 Menurut Oxford Dictionary, strategi (strategy) 

dalam bahasa Inggris berarti ‚plan intended to achieve a particular purpose; 

planning something‛.
75

 Rencana yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu 

atau merencanakan sesuatu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

strategi mengandung arti yang kurang lebih sama, yaitu ‚rencana yang cermat 

mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus‛.
76

 Dari ketiga sumber tersebut 

dapat diketahui bahwa secara bahasa strategi berarti rencana untuk mencapai suatu 

tujuan. 

Wina Sanjaya mendefinisikan strategi pembelajaran sebagai perancanaan 

berupa serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu.
77

 Dapat dipahami bahwa strategi pembelajaran merupakan kegiatan 

perencanaan pembelajaran yang bertumpu atau disesuaikan pada tujuan 

pembelajaran itu sendiri. 

Strategi pembelajaran dapat dideskripsikan sebagai rencana pembelajaran 

atau pengembangan pengalaman belajar yang disusun untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, yang meliputi penentuan cara penyampaian, urutan, dan 
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pengelompokan materi pelajaran, gambaran komponen belajar yang termasuk dalam 

pembelajaran, penentuan cara mengelompokkan peserta didik dalam pembelajaran, 

pengembangan struktur pelajaran, memilih dan menentukan media dalam 

penyampaian materi.
78

 Jadi, strategi pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan 

atau langkah-langkah yang dilakukan guru sebelum melaksanakan pembelajaran, 

menyangkut materi, metode, dan media pembelajaran.  

Strategi pembelajaran memiliki empat prinsip dasar, yaitu berorientasi pada 

tujuan, aktivitas, individualitas, dan integritas.
79

 Strategi pembelajaran diadakan 

untuk mencapai tujuan, maka dari itu rangkaian kegiatan perencanaan pembelajaran 

juga harus berdasarkan pada tujuan atau mengacu pada tujuan pembelajaran. 

Penyusunan strategi pun hendaknya berbentuk aktivitas pembelajaran yang benar-

benar dapat dilaksanakan serta mempertimbangkan keadaan individu dalam 

pembelajaran tersebut dari berbagai segi. Dalam menyusun strategi, hendaknya guru 

mengintegrasikan metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan materi dan 

karakteristik peserta didik. 

Dilihat dari jumlah atau keadaan siswa, terdapat dua macam strategi 

pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran kelompok atau group learning dan 

strategi pembelajaran individual atau individual learning. Adapun jika dilihat dari 

cara materi disampaikan, strategi pembelajaran dibagi menjadi strategi 

pembelajaran induktif dan strategi pembelajaran deduktif.
80

 Yang pertama, 
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merupakan strategi penyampaian materi mulai dari contoh yang bersifat konkrit 

diarahkan menuju konsep yang bersifat umum. Sedangkan yang kedua, merupakan 

strategi penyampaian materi dari suatu konsep yang bersifat umum ke materi yang 

bersifat khusus.  

Sedangkan jika dilihat dari peranan pendidik dan peserta didik dalam 

mengolah pesan, strategi terbagi menjadi strategi pembelajaran ekspositori atau 

pembelajaran langsung secara lisan dalam keadaan siap, serta strategi pembelajaran 

discovery (penemuan) dan inkuiri (penyelidikan).
81

 Strategi pembelajaran langsung 

secara verbal merupakan strategi yang paling umum digunakan, namun sudah 

banyak juga pendidik yang beralih pada strategi pembelajaran discovery untuk 

melatih peserta didik membangun pengetahuannya sendiri. 

Hampir semua jenis strategi pembelajaran tersebut merupakan turunan dari 

pendekatan pembelajaran teacher-centered dan student-centered, maksudnya 

pendekatan teacher-centered menurunkan strategi pembelajaran langsung, deduktif, 

dan ekspositori; sedangkan pendekatan student-centered menurunkan strategi 

pembelajaran inkuiri, discovery, dan induktif.
82

 Jadi, jenis strategi pembelajaran 

dapat dilihat dari berbagai segi, seperti dari jumlah atau keadaan siswa, cara 

penyampaian materi, dan peranan pendidik dan peserta didik dalam mengolah pesan.  

Pembelajaran yang mengacu pada student-centered appraoch juga disebut 

pembelajaran berpusat pada siswa atau student-centered learning (SCL), yaitu 

pembelajaran yang di dalamnya terdapat pengembangan kemampuan peserta didik 

untuk belajar secara independen, memecahkan masalah, membuat keputusan, 
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melakukan penalaran, dan mengembangkan karakter.
83

 Dalam pembelajaran yang 

seperti ini, siswa menjadi subjek yang berusaha melakukan pekerjaan belajar secara 

mandiri.  

Terdapat beberapa pembelajaran berpusat pada peserta didik, seperti 

pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kontekstual,
84

 pembelajaran 

kolaboratif, dan pembelajaran kooperatif.
85

 Secara umum dipahami bahwa 

pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang ditujukan  untuk 

memecahkan permasalahan atau berangkat dari suatu permasalahan, pembelajaran 

kontekstual merupakan pembelajaran yang di dalamnya materi pembelajaran 

dihubungkan dengan realitas kehidupan, sedangkan pembelajaran kolaboratif dan 

kooperatif merupakan pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok.  

Asumsi dari pembelajaran kelompok adalah semakin banyak individu dalam 

kelompok semakin banyak pula ide yang dapat dikumpulkan sehingga pilihan solusi 

yang ditawarkan lebih variatif.
86

 Pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran 

kolaboratif, dan pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang termasuk 

pembelajaran kelompok. 
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Menurut Neil Davidson dan Claire Howell Major, berbagai hasil penelitian 

tentang pembelajaran kelompok dengan berbagai istilah dan pendekatan telah 

dipublikasikan dalam empat dekade terakhir, tiga di antara berbagai istilah 

pembelajaran kelompok tersebut yang paling banyak dibahas adalah pembelajaran 

kolaboratif, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran berbasis masalah.
87

 Hal 

tersebut sesuai dengan apa yang ditemui peneliti dalam survei pendahuluannya 

bahwa strategi atau model pembelajaran yang diterapkan dalam Fath} Kutub al-

Tura>s\ ialah pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran 

kooperatif, dan pembelajaran kontekstual. 

(1) Pembelajaran berbasis masalah (Problem based learning) 

Pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning (PBL) 

merupakan pembelajaran yang mengacu pada student-centered approach yang 

ditujukan untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah secara mandiri 

(self-directed learning) maupun secara kelompok sebagai tradisi seumur hidup.
88

 

Pembelajaran ini merupakan pembelajaran di mana peserta didik dibentuk menjadi 

kelompok sehingga dapat berperan aktif, berpikir kritis dan bertukar pikiran dalam 

memahami kemudian memecahkan permasalahan.
89

 Bentuk pembelajaran ini adalah 
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pembahasan dan pemecahan masalah atau isu tertentu oleh peserta didik secara 

berkelompok.  

Beberapa prinsip yang mendasari PBL adalah bersifat belajar independen 

dan mandiri (self-directed learning); pembelajaran berlangsung dalam kelompok dan 

guru berperan sebagai fasilitator; setiap kelompok harus berpartisipasi secara adil; 

peserta didik belajar tentang motivasi, kerja sama, pemecahan masalah, dan 

kesepakatan dengan tugas; dan untuk memecahkan masalah, peserta didik 

diperbolehkan untuk mencari materi seperti data, artikel, buku, dll.
90

 

Adapun langkah-langkah pembelajaran ini adalah 1) orientasi masalah 

kepada peserta didik; 2) organisasi peserta didik untuk belajar; 3) pembimbingan 

penyelidikan individu atau kelompok; 4) pengembangan, penyajian, dan presentasi 

hasil belajar; lalu 5) analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah.
91

  

Langkah tersebut di atas kurang lebih sama dengan yang dijelaskan oleh 

Udin Erawanto dan Ekbal Santoso, pertama-tama pendidik menyajikan masalah dan 

memahamkan masalah kepada peserta didik, lalu peserta didik diminta untuk 

mencari sumber informasi tentang masalah-masalah tersebut dan merencanakan 

penyelesaiannya, lalu peserta didik kembali kepada kelompoknya untuk 

mendiskusikan hasil temuannya, kemudian setiap peserta didik diminta untuk 

menulis jawaban dugaan, mengujinya, dan menyimpulkan hasil diskusi, lalu 

melakukan presentasi hasil diskusi, dan yang terakhir peninjauan kembali hasil 
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kerja.
92

 Jadi, setidaknya terdapat lima langkah utama dalam pembelajaran berbasis 

masalah, yaitu pengenalan dan penjelasan singkat mengenai masalah, pengaturan 

kelompok peserta didik, proses pemecahan masalah oleh peserta didik, penyampaian 

hasil, dan yang terakhir adalah evaluasi.    

Dalam pembelajaran berbasis masalah, pendidik bertugas mendesain dan 

melakukan riset terlebih dahulu untuk menemukan masalah yang menarik dan 

menimbulkan rasa ingin tahu yang akan diteliti oleh peserta didik. Pendidik 

berperan sebagai mentor, fasilitator dan pelatih yang dapat berkolaborasi dalam tim 

bersama peserta didik.
93

 Dapat diketahui bahwa dalam pembelajaran berbasis 

masalah, peserta didik berperan sebagai subjek utama yang didampingi oleh 

pendidik dalam memecahkan masalah.  

(2) Pembelajaran Kolaboratif  

Pembelajaran kolaboratif merupakan pembelajaran yang melibatkan 

kelompok peserta didik dengan tingkat kemampuan berbeda-beda untuk mencapai 

tujuan pembelajaran tertentu, seperti memecahkan masalah, menyelesaikan suatu 

tugas, atau menciptakan suatu produk.
94

 Pembelajaran kolaboratif merupakan jenis 

pembelajaran di mana peserta didik berkolaborasi dalam pembelajaran untuk 

mencapai tujuan tertentu. 
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Pelakasanan pembelajaran ini terdiri dari lima tahap utama, yaitu penentuan 

konsep dasar, pendefinisian masalah, pembelajaran mandiri dan kolaborasi, 

pertukaran pengetahuan, dan penilaian.
95

 Pada sumber lain dijelaskan lebih rinci 

bahwa dalam pembelajaran kolaboratif  peserta didik menentukan tujuan belajar 

atau permasalahan yang hendak dipecahkan dan membagi tugas, kemudian 

berkolaborasi dalam mengidentifikasi permasalahan kemudian menganalisis dan 

memformulasikan informasi untuk pemecahan masalah, lalu menyepakati dan 

menulis laporan sendiri-sendiri, lalu mempresentasikan hasil temuan tersebut di 

depan kelompok lain sedangkan kelompok lain mencermati, sambil melakukan 

elaborasi, inferensi dan merevisi laporan, lalu mengumpulkan laporan perkelompok, 

dan yang terakhir laporan-laporan tersebut dikomentari dan dinilai.
96

 Dilihat dari 

langkah-langkahnya, pembelajaran kolaboratif memiliki ciri tersendiri yang 

membedakannya dari pembelajaran kelompok biasa, yaitu pembelajaran ini 

merupakan pembelajaran berbasis masalah, meskipun peserta didik berkolaborasi 

dalam memecahkan masalah tetapi mereka diwajibkan menulis laporan masing-

masing atau laporannya ditulis secara individual, setiap kelompok saling 

mencermati dan memberikan masukan, dan pendidik memberikan komentar 

terhadap hasil temuan setiap kelompok.     

Dalam pembelajaran kolaboratif, peserta didik berperan sebagai pemecah 

masalah, sedangkan pendidik berperan sebagai fasilitator, model, dan pelatih. 
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Sebagai fasilitator, pendidik bertugas menyediakan sarana, mengatur lingkungan 

fisik, menciptakan iklim belajar kondusif, dan menunjukkan sumber-sumber 

informasi yang dapat digunakan. Sebagai model, pendidik bertugas menjadi dan 

memberikan contoh yang baik dalam pembelajaran. Sedangkan sebagai pelatih, 

pendidik bertugas  memberikan arahan, petunjuk, umpan balik kepada peserta didik 

dalam suatu permasalahan.
97

 Sebagaimana pembelajaran lain yang diturunkan dari 

pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa, pembelajaran kolaboratif juga 

menempatkan kelompok peserta didik sebagai subjek utama dalam pembelajaran, 

sedangkan pendidik bertugas memfasilitasi, memberikan contoh, arahan, dan hal-hal 

lain yang dibutuhkan peserta didik.  

(3) Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran di mana peserta didik dibagi 

menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari beberapa orang, setiap peserta didik 

secara aktif saling membantu, berkomunikasi, berdiskusi dan berbagi pengetahuan 

untuk memecahkan suatu permasalahan.
98

 Dari definisi ini, diketahui bahwa 

pembelajaran kooperatif hampir sama dengan pembelajaran kolaboratif.  

Menurut Robert E. Slavin, dalam Muhamad Saleh, model pembelajaran ini 

terdiri dari lima tahap utama, yaitu penyampaian tujuan pembelajaran dan penyajian 

kelas, kegiatan belajar kelompok, tes individual, skor peningkatan individual, dan 

penghargaan kelompok.
99

 Apabila dibandingkan dengan langkah-langkah 
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pembelajaran kolaboratif yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, diketahui bahwa 

pada pembelajaran kooperatif tidak terdapat presentasi atau penyampaian hasil 

pemecahan masalah dari setiap kelompok dan setiap kelompok tidak saling 

mencermati hasil kerja kelompok lain sebagaimana yang dilakukan dalam 

pembelajaran kolaboratif, tetapi dalam pembelajaran ini diterapkan penilaian 

individual.  

Pembelajaran kooperatif berbeda dengan kerja kelompok yang biasa, 

pembelajaran kooperatif lebih teroganisir jika dibandingkan dengan kerja kelompok 

biasa. Berkaitan dengan efektivitas penerapan model pembelajaran kooperatif, 

terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kelompok, 

seperti situasi,  jenis pelajaran yang didiskusikan, proyek yang dikerjakan, dan 

materi yang ditugaskan, serta pembauran ragam kemampuan intelektual, 

kecenderungan akademik, dan gaya peserta didik.
100

 Menurut Robert E. Slavin, 

pembentukan kelompok interdependen yang terdiri dari tiga sampai empat peserta 

didik yang beragam dari segi prestasi, gender, maupun etnik.
101

 Kelompok peserta 

didik dalam pembelajaran ini hendaknya bersifat heterogen atau yang terdiri peserta 

didik yang beragam dilihat dari berbagai aspek dan terdiri dari tiga sampai empat 

orang yang saling ketergantungan.   

Agar pembelajaran kooperatif berjalan lebih efektif, pendidik hendaknya 

mengintegrasikan  media pembelajaran serta mengajarkan kepada peserta didik 
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beberapa keterampilan komunikasi dan pemecahan masalah, seperti cara 

mendengarkan dengan aktif, menjelaskan atau memaparkan pendapat, 

menyemangati rekan, dan menyelesaikan tugas.
102

 Oleh sebab itu sering dikatakan 

bahwa dalam pembelajaran kooperatif pendidik juga membantu peserta didik 

mengembangkan keterampilan interpersonalnya.  

Menurut R. H Lang dan N. D Evans, dalam Arifuddin, pembelajaran 

kooperatif merupakan pembelajaran kelompok yang menekankan pada kerja 

kelompok, pembelajaran kooperatif merupakan salah satu aspek dari pembelajaran 

kolaboratif.
103

 Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam pembelajaran kooperatif belum 

tentu ada kolaborasi, tetapi dalam setiap pembelajaran kolaboratif selalu ada 

kerjasama atau kooperasi.  

Perbedaan mendasar kedua model pembelajaran kelompok ini terletak pada 

penekanannya. Penekanan pembelajaran kooperatif, terletak pada kerja kelompok 

untuk mencapai tujuan kelompok, sedangkan penekanan pembelajaran kolaboratif 

terletak pada kerja individu dalam kelompok.
104

 Pada pembelajaran kolaboratif, 

kerja sama diinisiasi oleh peserta didik sehingga aktivitas dilakukan untuk 

mendapatkan pemahaman masing-masing, sedangkan dalam pembelajaran 

kooperatif aktivitasnya lebih terstruktur dan sengaja disusun oleh pendidik untuk 

membangun kerja sama antar peserta didik untuk mencapai tujuan kelompok.  
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(4) Pembelajaran kontekstual 

Pengajaran dan pembelajaran ini biasa disebut pembelajaran CTL 

(Contextual Teaching and Learning). Menurut Ruzanna Davtyan, pembelajaran 

kontekstual merupakan pembelajaran di mana pendidik menghubungkan konten 

akademik yang dengan konteks kehidupan nyata.
105

 Hal ini mendorong peserta didik  

untuk menghubungkan dan mengamalkan pengetahuan yang didapat dalam 

kehidupan sehari-harinya. 

Menurut Wina Sanjaya, dalam Apdoludin  dan Mujiyono Wiryotinoyo, CTL 

merupakan strategi pembelajaran yang penekanannya terletak pada keikutsertaan 

peserta didik dalam menemukan materi dan hubungannya dengan realitas 

kehidupan.
106

 Oleh sebab itu pembelajaran ini termasuk dalam turunan pembelajaran 

berpusat pada siswa, karena di dalamnya peserta didik berupaya mengkonstruk 

sendiri pengetahuan dan membentuk realisasinya dalam kehidupan nyata.  

Menurut Jumadi, terdapat tujuh prinsip dalam pembelajaran ini, yaitu 

konstruktivisme, perbuatan menyelidiki atau menemukan, perbuatan bertanya, 

masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian yang bersifat autentik.
107

 

Dari tujuh prinsip tersebut dapat juga diketahui bagaimana pembelajaran ini 

dilakukan, yaitu peserta didik membangun atau menemukan pengetahuan atau 

konsep sendiri, kemudian menyelidiki dengan cara mengamati penerapan konsep 
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tersebut dalam kehidupan, peserta didik lain atau pendidik dapat mengajukan 

pertanyaan untuk memacu peserta didik dalam berpikir, pembelajaran ini dilakukan 

secara berkelompok untuk melatih kerjasama, terdapat pemodelan atau pemberian 

contoh atau peragaan, peserta didik melakukan refleksi mulai dari mencerna 

kembali, merenungkan, maupun mengurutkan yang telah ia pelajari, dan 

penilaiannya dilakukan secara menyeluruh dari berbagai aspek baik terhadap proses 

maupun hasil.  

c) Metode pembelajaran 

Metode merupakan jalan atau cara yang digunakan untuk mencapai 

tujuan.
108

 Definisi ini merupakan definisi yang paling umum dan sederhana untuk 

menjelaskan apa yang dimaksud dengan metode, namun beberapa ahli –yang dikutip 

dari beberapa sumber— berusaha memetakan posisi metode dalam bahasan 

pembelajaran, dua di antaranya adalah sebagai berikut.  

Menurut Suparman, dalam Muhammad Yaumi, metode pembelajaran juga 

disebut strategi pembelajaran mikro, yaitu sebagai cara penyajian materi pelajaran 

yang meliputi penguraian, pemberian contoh maupun latihan kepada peserta didik 

guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
109

 Sedangkan menurut Wina Sanjaya 

membedakan keduanya, menurutnya strategi adalah rencana pelaksanaan guna 

mencapai tujuan (a plan of operation achieving something), sedangkan metode 

adalah cara dalam mencapai tujuan (a way in achieving something).
110

 Jadi, metode 

pembelajaran adalah strategi pembelajaran mikro. 
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Kedua pendapat di atas memiliki subtansi yang sama, yaitu metode 

merupakan bagian dari strategi yang didefinisikan sebagai jalan yang dilalui atau 

cara yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Jika dikaitkan dengan pengkajian kutub al-tura>s\, maka metode dapat 

diartikan sebagai cara atau jalan yang dilalui dalam kegiatan pengkajian kutub al-

tura>s\ untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut.  

Ni Wayan Suarjani menyebutkan beberapa metode pembelajaran yang 

diturunkan dari pendekatan student-centered, yaitu metode small group discussion 

(SGD), role-play and simulation, discovery learning, self-directed learning, dan 

project based learning (PjBL), dll.
111

 Dalam pengkajian kutub al-tura>s\, yang 

mengacu pada pendekatan pembelajaran berpusat pada peserta didik, setidaknya 

terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu metode membaca dan 

menulis, metode belajar mandiri, metode diskusi kelompok, metode tanya-jawab, 

dan metode debat. 

(1) Metode membaca dan menulis (cooperative integrated reading and 

composition) 

Jika dikaitkan dengan kegiatan fath{ kutub al-tura>s\ yang mengharuskan 

peserta didik untuk membaca dan memahami kutub al-tura>s\, dan dengan apa yang 

dijelaskan Yoke Suryadarma, dkk., bahwa dalam kegiatan Fath} Kutub al-Tura>s\ 

santri menerapkan berbagai kompetensi, di antaranya adalah kompetensi membaca 

(qira>’ah) dan menulis (kita>bah),
112

 maka metode CIRC (Cooperative Integrated 

Reading and Composition) sesuai diterapkan dalam kegiatan tersebut, karena 
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metode ini mengharuskan peserta didik menggunakan kompetensi membaca dan 

menulis. 

Sejalan dengan yang dinyatakan oleh Mochammad Syafiuddin Shobirin dan 

Maya Wafiroh, bahwa salah metode yang mendorong santri untuk mempraktikkan 

kompetensi membaca dan menulis baik secara individu dan kelompok dalam 

kegiatan pembelajaran kutub al-tura>s\ adalah metode CIRC. Lebih lanjut dijelaskan 

bahwa metode ini memungkinkan peserta didik untuk berpikir secara kritis dalam 

menemukan ide pokok dari bacaan dalam kutub al-tura>s\.113
 

Metode cooperative integrated reading and composition (CIRC) atau 

pembelajaran kooperatif terpadu membaca dan menulis merupakan salah satu 

bentuk dari strategi pembelajaran kooperatif, yaitu pembelajaran di mana peserta 

didik diajarkan bagaimana memahami bacaan lalu menyusun tulisan berdasarkan 

hasil bacaannya melalui kelompok-kelompok kecil kolaboratif.114  

Aktivitas membaca dan menulis ditujukan agar peserta didik dapat mencari 

lalu memperoleh informasi, menemukan ide atau isi pokok, memahami makna 

bacaan, lalu menyampaikan pemikiran ataupun makna yang dipahami dari suatu 

sumber dengan bahasa tertentu. Kemampuan membaca teks pada kutub al-tura>s\ 

akan mengarahkan peserta didik kepada kemampuan membaca yang lebih tinggi, 

yaitu membaca secara kritis atau tidak sekedar membaca apa yang tertulis tetapi 

juga menganalisis, melihat motif penulis, sekaligus menilainya. Sedangkan 
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kemampuan menulis dalam kajian kutub al-tura>s\ akan mengarahkan santri pada 

kemampuan memaknai dan menginformasikan isi dari kutub al-tura>s\ dengan baik 

dan benar dalam bentuk tulisan.
115

 

Adapun langkah-langkah metode ini adalah (a) membentuk kelompok 

heterogen yang terdiri dari empat sampai lima peserta didik, (b) menyiapkan lalu 

menyajikan bahan bacaan sesuai dengan tema, (c) kelompok peserta didik bekerja 

sama membaca dan mengumpulkan informasi berdasarkan bahan bacaan yang 

diberi, (d) setiap kelompok menulis laporan lalu mempresentasikannya.
116

 

(2) Metode pembelajaran mandiri (self-directed learning) 

Pembelajaran mandiri sebenarnya berkaitan dengan metode membaca dan 

menulis yang sebelumnya dibahas. Meskipun dalam pembelajaran kelompok, 

peserta didik tetaplah individu yang perlu melakukan tugas secara mandiri, baik 

dalam membaca maupun menulis, baik untuk kepentingan diri sendiri ataupun untuk 

kelompok. 

Metode ini merupakan salah satu metode yang mengacu pada student-

centered learning, di mana peserta didik menginisiasi sendiri pengalaman belajar 

yang ingin dijalani, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
117
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Metode ini ditujukan agar peserta didik memiliki tanggung jawab
118

 dan menjadi 

pembelajar yang dapat meregulasi diri dalam aktivitas belajar (being a self-

regulated learner).119
  

Metode pembelajaran mandiri memiliki beberapa karakteristik, yaitu (a) 

adanya usaha mandiri dan tanggung jawap peserta didik terhadap pembelajarannya 

sendiri, (b) peserta didik berhak untuk berpikir, bertindak, serta mengelola 

pembelajarannya, (c) pembelajaran mandiri tidak berarti pengisolasian peserta didik, 

mereka tetap dapat berinteraksi dan saling melibatkan dalam pembelajaran, (d) 

peserta didik harus memantau diri sendiri dalam belajar, dan (e) diperlukan motivasi 

dan kemauan untuk berpartisipasi dalam pembelajaran dan melaksanakan tugas 

secara mandiri.
120

  

Adapun tahapan dalam pembelajaran dengan metode ini adalah perencanaan 

kegiatan pembelajaran oleh peserta didik, mulai dari tujuan, literatur yang tersedia 

dan diperlukan, metode yang digunakan, dan waktu yang diperlukan. Setelah itu 

pelaksanaan, peserta didik memulai pembelajaran dengan mengumpulkan materi, 

mengerjakan tugas, dan melakukan evaluasi. Sementara itu pendidik mengamati dan 

mengobservasi peserta didik.
121
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Dalam penerapan metode ini pendidik berperan sebagai fasilitator yang 

bertugas mengidentifikasi kebutuhan dalam pembelajaran, merencanakan sumber 

materi pembelajaran yang akan dicari oleh peserta didik, dan merefleksi apakah 

kebutuhan belajar benar-benar telah terpenuhi dan bermanfaat untuk proses 

belajar.
122

 Pada kegiatan Fath} Kutub al-Tura>s\ ustaz dan ustazah juga melakukan hal 

serupa yaitu memfasilitasi santri mulai dari pengadaan kutub al-tura>s\ hingga sarana 

dan prasarana lainnya, serta menyusun judul-judul materi yang akan dikaji santri.   

(3) Metode diskusi kelompok 

Metode diskusi merupan salah satu metode yang banyak digunakan dalam 

kajian kutub al-tura>s\.123
 Menurut Syaiful Sagala, sebagaimana dikutip oleh Raden 

Rizky Amaliah, dkk., diskusi adalah percakapan ilmiah yang bersifat responsif 

berupa pertukaran pendapat yang terjalin melalui pengajuan pertanyaan dan 

pendapat serta pengujian pendapat oleh beberapa peserta didik yang tergabung 

dalam kelompok tertentu dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan atau 

menemukan kebenaran.
124

 Sedangkan metode diskusi adalah metode pembelajaran 

di mana pendidik memberikan suatu permasalahan dan memberi kesempatan kepada 
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sekelompok peserta didik untuk memecahkan masalah tersebut secara bersama-

sama.
125

 

Salah satu dari beberapa jenis metode diskusi adalah diskusi kelompok kecil 

di mana peserta didik ditempatkan pada kelompok-kelompok yang terdiri dari tiga 

sampai lima orang atau maksimal sepuluh orang.
126

 Kelompok kecil dalam suatu 

kelas biasanya berjumlah tiga sampai sembilan orang peserta didik, meskipun begitu 

jumlah idealnya tergantung tujuan yang ingin dicapai, misalnya komposisi 

kelompok yang ideal dalam tugas-tugas intelektual, analisis, pengumpulan 

informasi, atau pembuatan keputusan adalah lima orang, berbeda dalam praktik 

pembelajaran berbasis lesson study yang komposisi ideal kelompoknya adalah 

empat orang.
127

 

Metode diskusi kelompok, sering juga disebut metode diskusi kelompok 

kecil, merupakan salah satu komponen dalam model pembelajaran kontekstual, 

yaitu masyarakat belajar. Metode ini dapat mendorong peserta didik berpartisipasi 

aktif secara optimal dalam pembelajaran dengan saling berdialog dan bertukar 

pikiran baik dengan pendidik atau temannya, sedangkan pendidik berperan sebagai 

fasilitator pembelajaran.
128

\ Dilihat dari tujuannya, metode ini digunakan dalam 

pembelajaran berbasis masalah, selain itu karena bentuknya yang berkelompok, 
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metode ini juga merupakan metode dalam model pembelajaran kooperatif dan 

kolaboratif.  

Menurut Zaini, dkk., dalam Nur Lailiyah dan Widi Wulansari, metode ini 

memiliki beberapa keunggulan, yaitu memberikan peserta didik kebebasan berpikir 

dari sudut pandang suatu subjek bahasan, membantu peserta didik menilai suatu 

penalaran dan bukti-buktinya, membantu peserta didik memformulasikan penerapan 

prinsip-prinsip tertentu, melatih peserta didik mengidentifikasi permasalahan dan 

menggunakan informasi dari berbagai sumber untuk memecahkannya, dan 

memotivasi peserta didik untuk belajar lebih baik.
129

 

Langkah-langkah dalam penerapan metode diskusi adalah peserta didik 

dikenalkan dengan masalah atau topik pembahasan, dan mereka dimintai pendapat, 

penilaian dan pemecahan terhadap masalah. Sementara itu, pendidik mengarahkan 

peserta didik pada langkah pertama agar dapat menyatukan pendapat-pendapat 

peserta didik. Lalu di akhir dilakukan pengikhtisaran atau pengumpulan poin-poin 

penting yang ditemukan selama diskusi.
130

 Secara umum dalam penerapan metode 

diskusi kelompok terjadi tiga aktivitas utama, penyajian dan diskusi yang disertai 

dengan bimbingan, kemudian pengambilan kesimpulan. 

Metode yang hampir sama dengan metode diskusi adalah metode 

musyawarah. Rani Rakhmawati menyebutkan bahwa selain metode bandongan dan 
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sorogan, metode syawir  atau musyawarah telah menjadi bagian dari tradisi 

pengkajian kutub al-tura>s\ di pesantren.
131

 Metode syawir sering divariasikan ke 

bentuk diskusi dan debat.
132

 

Penerapan metode ini pada Fath} Kutub al-Tura>s\ merupakan bentuk realisasi 

dari strategi pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran kolaboratif. Selain itu 

metode ini juga didahului dengan penerapan metode membaca dan menulis, di mana 

santri mencari materi yang akan menjadi bahan diskusi kelompok.  

(4) Metode tanya-jawab 

Metode pembelajaran tanya jawab adalah metode di mana dalam 

pembelajaran terjadi saling mengajukan dan menjawab pertanyaan.
133

 Pertanyaan 

diajukan dari berbagai arah baik antara sesama peserta didik secara individual atau 

kelompok, maupun antara pendidik dan peserta didik.  

Dalam penerapannya, metode ini mengutamakan pengajuan pertanyaan yang 

oleh pendidik maupun peserta didik, yang dimanfaatkan untuk menjadikan materi 

lebih menarik dan menantang dengan bentuk pertanyaan yang bervariasi, 

memperoleh jawaban yang dapat disempurnakan dengan jawaban-jawaban dari 
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pertanyaan lain.
134

 Metode ini sering dipadukan dengan metode lain dalam suatu 

pembelajaran, seperti metode ceramah, metode diskusi, dll.  

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dapat dikelompokkan 

berdasarkan keluasan sasarannya, maka jenis pertanyaan terbagi menjadi dua, yaitu 

pertanyaan sempit yang menghendaki jawaban yang tertutup dan pertanyaan luas 

yang menghendaki jawaban yang lebih beragam dari setiap penjawab.
135

 Pertanyaan 

sempit biasanya meminta peserta didik untuk memilih satu dari beberapa opsi, 

seperti ya atau tidak, setuju atau tidak setuju, dan pilihan A atau pilihan B. 

Sedangkan pertanyaan luas biasanya meminta penjelasan, seperti bagaimana 

pendapat peserta didik, alasan peserta didik, dll.  

Setidaknya terdapat lima tahapan dalam pembelajaran dengan metode ini, 

yaitu (a) penyajian materi pembahasan, (b) membuka sesi tanya jawab setelah 

meminta peserta didik menganalisis bagian dari pembahasan yang menjadi masalah 

atau isu dan perlu untuk dipertanyakan, (c) pemecahan masalah oleh peserta didik 

dengan pengetahuan dan kemampuan mereka sendiri, serta penerapan metode yang 

ilmiah (logis), (d) pendidik mengarahkan dan meluruskan, jika terjadi penyimpangan 

dalam pembahasan, (e) rekomendasi penyelesaian masalah hendaknya berpegang 

pada nilai-nilai yang ada.
136

 Dari langkah-langkah yang disebutkan ini, diketahui 

bawa penerapan metode tanya jawab tidak hanya berisi tanya-jawab, sebelumnya 
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harus ada materi yang disampaikan sebagai bahan dasar untuk mengajukan 

pertanyaan.         

(5) Metode debat 

Debat adalah ‚pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal 

dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing‛.
137

 

Debat sudah digunakan sebagai metode pembelajaran sejak dulu, yaitu metode yang 

menyediakan ruang bagi peserta didik untuk saling berargumentasi 

mempertahankan pendapat secara berkelompok.
138

 

Beberapa tahapan penerapan metode debat adalah: (a) pengaturan 

pengaturan ruangan debat; (b) briefing berupa penyampaian pengantar seputar isu 

debat, regulasi dan etika dalam debat; (c) diskusi singkat oleh setiap kelompok 

peserta didik dalam rangka menetapkan sikap (pro atau kontra) disertai dengan 

gagasan-gagasan yang mendukung; (d) pembukaan berupa perkenalan masing-

masing anggota kelompok, lalu penampilan yel-yel pembuka; (e) pemaparan 

masalah, urgensinya dan penegasan sikap oleh masing-masing kelompok; (f) secara 

bergantian, kelompok satu mengajukan tanggapapan, sanggahan, atau pertanyaan 

terhadap pemaparan kelompok lain, dan langsung dijawab oleh kelompok lawan; (g) 

diskusi bebas berupa saling mengajukan dan menanggapi pertanyaan, sanggahan 

atau tanggapan yang diajukan kelompok lain; (h) penutup berupa penyampaian 
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kesimpulan oleh masing-masing kelompok, lalu penampilan yel-yel penutup; (i) 

refleksi berupa komentar, ulasan, penegasan dan simpulan dari pendidik.
139

 

Penerapan metode debat dalam pengkajian kutub al-tura>s\ dapat melatih 

santri untuk merujuk dan menerapkan kandungan kutub al-tura>s\ sebagai dasar dalam 

berargumentasi.  

3) Tahap evaluasi 

Evaluasi merupakan hal diperlukan dalam suatu aktivitas hampir pada semua 

bidang kehidupan, termasuk pendidikan dan pengajaran. Selain bermanfaat dalam 

pengumpulan informasi mengenai keterapaian tujuan pembelajaran, evaluasi juga 

bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang mendorong 

peningkatan kualitas pendidikan secara umum.
140

 

Secara etimologi, evaluasi merupakan serapan dari bahasa Inggris 

‘evaluation’ yang berarti ‚the act of forming an opinion of the amount, value or 

quality of something after thinking about it carefully‛.
141

 Tindakan membentuk 

pendapat mengenai jumlah, nilai, atau kualitas sesuatu setelah memikirkannya 

dengan cermat. Akar kata evaluation adalah value (nilai) yang berarti ‚how much 

something is worth compared with its price‛.
142

 Banyak nilai sesuatu jika 

                                                           
139

Petir Pudjantoro, ‚Penerapan Metode Debat Guna Mengembangkan Sikap Kritis dan 

Keterampilan Berargumentasi Mahasiswa‛, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, vol. 

28 no. 2 (2016), h. 139. http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5455/2124 (Diakses 15 

Oktober 2021). 

140
Mahirah B, ‚Evaluasi Belajar Peserta Didik (Siswa)‛, Idaarah: Jurnal Manajemen 

Pendidikan, vol. 1 no. 2 (2017), h. 257. http://journal.uin-

alauddin.ac.id/index.php/idaarah/article/view/4269/3931 (Diakses 18 Oktober 2021)..  

141
‚Evaluation‛, Oxford Learner’s Dictionaries, Kamus online, 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/evaluation (Diakses 18 Oktober 

2021). 

142
‚Value‛, Oxford Learner’s Dictionaries, Kamus online, 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/value_1?q=value (Diakses 21 Oktober 

2021). 

http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5455/2124
http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/idaarah/article/view/4269/3931
http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/idaarah/article/view/4269/3931
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/evaluation
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/value_1?q=value


73 

 

 

 

dibandingkan dengan harganya. Dalam bahasa Arab, evaluasi dapat diartikan 

sebagai al-taqdi>r atau al-taqyi>m.
143 Sumber lain menyatakan bahwa kata evaluation 

diambil dari bahasa Prancis ‘testum’, berarti piring dari tanah liat yang digunakan 

unutk menyisihkan logam mulia.
144

 Secara bahasa dapat dipahami bahwa evaluasi 

berarti menentukan nilai sesuatu dengan membandingkannya dengan standar 

tertentu. 

Secara terminologi, Mahirah B mendefinisikan evaluasi secara umum 

sebagai proses sistematis berupa pengukuran dan penilaian dalam penentuan nilai 

suatu keputusan, kegiatan, proses, objek, work shop, dll. dengan 

membandingkannya dengan kriteria tertentu.
145

 Ibadullah Malawi dan Endang Sri 

Maruti menyatakan bahwa evaluasi dalam pendidikan dapat didefinisikan sebagai 

suatu proses yang terdiri dari pengukuran lalu penilaian dari berbagai hal yang 

berada dalam atau berhubungan dengan lingkup pendidikan.
146

 Menurut Sitti Mania, 

sebagaimana dikutip oleh Irawan Setyabudi dan Deril Arya Permana, evaluasi 

pengajaran merupakan suatu proses yang sistematis, terencana, dan 

berkesinambungan dalam mengumpulkan informasi mengenai capaian objek 

evaluasi dalam pengajaran, di mana tujuan pengajaran menjadi kriteria acuan dalam 

pelaksanaan evaluasi tersebut.
147

 Sedangkan Ashiong P. Munthe menyatakan dalam 
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tulisannya bahwa evaluasi program adalah proses pencarian, penemuan, dan 

penetapan informasi berupa pemaparan sistematis mengenai perencanaan, nilai, 

tujuan, manfaat, efektivitas, dan kesesuaian antara suatu hal dengan tujuan atau 

kriteria tertentu.
148

  

Berdasarkan beberapa definisi evaluasi di atas dapat dipahami bahwa 

evaluasi merupakan proses yang terdiri dari pengukuran dan penilaian yang 

dilakukan secara sistematis untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran 

oleh peserta didik berdasarkan kriteria tertentu, sebagai informasi yang dijadikan 

pertimbangan untuk pembelajaran yang lebih baik, baik dari segi hasil dan proses 

pembelajaran, maupun program pendidikan. 

Fungsi umum evaluasi adalah sebagai pengukur kemajuan, penunjang 

perencanaan, pengarah perbaikan dan penyempurnaan. Secara khusus, evaluasi 

berfungsi sebagai jalan untuk mengetahui kapasitas dan posisi peserta didik, serta 

dasar dalam mengadakan perbaikan dan peningkatan prestasi, diagnosa, 

penempatan, serta bimbingan bagi peserta didik. Selain itu, evaluasi juga berfungsi 

untuk penyusunan laporan berupa data serta gambaran pembelajaran.
149

  

Pelaksanaan evaluasi hendaknya didasari oleh prinsip-prinsip evaluasi, yaitu 

selalu mengacu pada tujuan, dilakukan seobjektif mungkin, menyeluruh, dan 
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berkesinambungan.
150

 Sumber lain juga menyebutkan prinsip yang sama dan 

ditambah dengan prinsip validitas, reliabilitas, dan praktikabilitas.
151

 Jadi, 

pelaksanaan evaluasi hendaknya mengacu pada tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya, jauh dari unsur subjektivitas, dilakukan secar menyeluruh mencakup 

berbagai aspek. Dilihat dari segi teknik dan instrumennya, evaluasi hendaknya 

memiliki intrumen yang valid atau sesuai dengan aspek yang dinilai sehingga 

informasi yang diperoleh sesuai dengan kenyataan yang ada, reliabel atau bersifat 

tetap atau ajeg, dan penggunaan intrumen tersebut memungkinkan untuk 

dilaksanakan, dalam artian tidak menyulitkan untuk digunakan. 

Secara umum teknik instrumen evaluasi terbagi menjadi dua, yaitu teknik 

tes dan non tes.
152

 Teknik yang pertama adalah teknik tes, terdiri dari tes subjektif 

dan objektif. Tes subjektif atau tes uraian merupakan tes yang meminta penjelasan, 

interpretasi, komparasi, dll., berbentuk paparan kalimat.
153

 Sedangkan tes objektif 

merupakan tes yang biasanya meminta jawaban pendek dan jawabannya terbatas 

pada pilihan yang telah ditentukan, seperti pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, 

melengkapi, dan isian.
154

 Kedua bentuk tes tersebut dapat dilaksanakan secara 

tertulis, lisan, atau perbuatan.
155

 Teknik evaluasi yang kedua adalah teknik nontes 
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terdiri dari skala bertingkat, observasi, wawancara, kuesioner, daftar cocok, dan 

riwayat hidup.
156

 

Selain dilakukan terhadap hasil belajar, evaluasi dalam pendidikan juga 

dilakukan terhadap proses pembelajaran serta program pendidikan. Sebagaimana 

yang dinyatakan Mardapi, dalam Imam Gunawan, bahwa evaluasi ditinjau dari 

sasarannya terbagi menjadi evaluasi mikro yang mencakup evaluasi terhadap hasil 

dan proses pembelajaran dan evaluasi makro yang mencakup evaluasi pada suatu 

program pendidikan.
157

 Dalam hal ini, fath{ kutub al-tura>s\ sebagai suatu kegiatan 

dalam pemahaman keagamaan menerapkan evaluasi mikro di dalamnya, yaitu 

evaluasi yang menyasar hasil dari kegiatan tersebut yang diperoleh oleh santri 

berupa pengetahuan, sikap dan perilaku, maupun keterampilan dan evaluasi yang 

menyasar proses dalam kegiatan tersebut.  

a) Evaluasi hasil 

Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan setelah pembelajaran untuk 

memperoleh informasi tentang pencapaian peserta didik dalam pembelajaran guna 

penentuan ketuntasan belajar.
158

 Evaluasi hasil Fath} Kutub al-Tura>s\ termasuk dalam 

rangkaian tahap pelaksanaan dalam sistem fath} kutub al-tura>s\, yang terdiri dari 

prainstruksional, instruksional, dan penilaian dan tindak lanjut. Evaluasi ini 
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merupakan penilaian terhadap pencapain tujuan Fath} Kutub al-Tura>s\ oleh santri 

berdasarakan materi yang sedang dibahas yang dilihat dari aspek-aspek tertentu. 

Penilaian hasil belajar mengarah pada berbagai aspek dan indikator yang 

oleh para ahli berusaha untuk di klasifikasikan ke dalam beberapa domain atau 

ranah. Di antara klasifikasi yang dikenal dan dijadikan acuan dalam pendidikan di 

Indonesia adalah Bloom’s taxonomy.
159

 Taksonomi Bloom sebenarnya merupakan 

hasil kerjasama tim yang terdiri dari B. S. Bloom, M.D. Englehart, E. Furst, W.H. 

Hill, dan D.R. Krathwohl, yang menemukan bahwa  tujuan dan evaluasi 

pembelajaran hendaknya mencakup tiga ranah, yang sering disebut domain dari 

taksonomi tujuan pendidikan (taxonomy of educational objectives), yaitu ranah 

kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik.
160

 Ranah kognitif terdiri dari 

pengetahuan (knowledge), pemahaman (comprehension), aplikasi (application), 

analisis (analysis), sintesis (synthesis), dan evaluasi (evalution).
161

 Ranah afektif 

terdiri dari menerima (receiving), menanggapi (responding), menghargai (valuing), 

mengorganisir (organization), dan menginternalisasi nilai (internalization of 

values).
162

 Sedangkan ranah psikomotorik terdiri dari imitasi (imitation), manipulasi 

(manipulation), presisi (precision), artikulasi (articulation), dan naturalisasi 
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(naturalization).
163

 Evaluasi yang dilakukan hendaknya mengacu pada aspek atau 

domain-domain tersebut. 

b) Evaluasi proses 

Evaluasi proses ditujukan untuk mengetahui kualitas pembelajaran, dilihat 

dari efektivitas metode, kemampuan pendidik, materi, waktu, pemafaatan  media, 

dll.
164

 Evaluasi proses Fath} Kutub al-Tura>s\ merupakan prosedur ketiga dalam sistem 

fath} kutub al-tura>s\, yaitu penilaian terhadap proses yang terjadi dalam kegiatan 

tersebut, mulai dari awal hingga akhir, yang mencakup semua komponen dan 

aktivitas yang ada dalam sistem fath} kutub al-tura>s\, seperti aktivitas yang dilakukan 

santri, aktivitas yang dilakukan ustaz, metode yang digunakan, sumber atau bahan 

kajian, dll. 

B. Pemahaman Keagamaan  

Pemahaman keagamaan, khususnya dalam Islam, berperan penting bagi 

setiap muslim karena pemahaman merupakan salah satu hal yang mendasari 

ketaatan setiap muslim dan muslimat dan mendukung penghayatan yang dalam 

terhadap ajaran agama Islam.
165

 Seorang muslim mampu melakukan ibadah dengan 
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sungguh-sungguh hanya jika ia paham dengan konsep ibadah, sebagaimana ia akan 

benar-benar taat jika memahami perintah yang diberikan padanya.     

1. Definisi Pemahaman Keagamaan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman berasal dari kata 

paham yang berarti ‚proses, perbuatan memahami atau memahamkan‛.
166

 Dalam 

bahasa Inggris pemahaman disebut comprehention atau understanding, berarti ‚the 

ability to understand‛,
167

 atau kemampuan untuk memahami. Kata understand 

sendiri berarti ‚the knowledge that somebody has about a particular subject or 

situation‛,
168

 atau pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang suatu subjek atau 

situasi. Sedangkan keagamaan berarti ‚yang berhubungan dengan agama‛.
169

 Dapat 

dipahami secara harfiah bahwa pemahaman keagamaan yang dikhususkan pada 

Islam berarti proses memahami sesuatu yang berhubungan dengan agama Islam, 

memahamkan sesuatu yang berhubungan dengan agama Islam kepada santri, 

kemampuan santri untuk memahami sesuatu yang berhubungan dengan agama 

Islam, atau pengetahuan yang dimiliki santri tentang subjek tertentu dalam agama 

Islam.  

Menurut Bloom, sebagaimana dijelaskan oleh Yuyun Rahayu dan Heni 

Pujiastuti, yang dimaksud pemahaman adalah hal yang dapat peserta didik terima 
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dan serap dari gurunya, serta hal yang dapat peserta didik mengerti setelah ia 

membaca, mengamati, mengalami, atau merasakan sesuatu sendiri.
170

   

Menurut Taksonomi Bloom versi revisi pada domain kognitif, memahami 

atau understanding didefinisikan sebagai ‚Determining the meaning of instructional 

messages, including oral, written, and graphic communication‛, atau menentukan 

makna pesan instruksional yang diperoleh, dengan menyampaikannya baik secara 

lisan, tertulis, maupun grafis.
171

 Jika dikaitkan dengan keagamaan Islam, maka 

pemahaman keagamaan berarti pemahaman terhadap materi yang berhubungan 

dengan agama Islam berupa kemampuan untuk menyampaikan makna dari materi 

keislaman yang diperoleh secara lisan, tertulis, ataupun dalam bentuk grafis.  

Menurut Ngalim Purwanto, pemahaman dihierarkikan menjadi tiga 

tingkatan, yaitu pemahaman taraf rendah yaitu komprehensi terjemahan, 

pemahaman taraf menengah yaitu kemprehensi penafsiran, dan pemahaman taraf 

tinggi yaitu komprehensi ekstrapolasi.
172

 Pemahaman terjemahan seperti 

menjelaskan pengertian iman secara istilah, pemahaman penafsiran seperti 

mengetahui inti dari suatu paragraf atau membedakan antara dalil dan penjelasan, 

sedangkan pemahaman ekstrapolasi seperti memberikan prediksi konsekuensi dari 

ketidakmampuan menahan amarah. 
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Tingkat pemahaman yang pertama merupakan pemahaman yang bersifat 

tekstual, pemahaman yang yang kedua merupakan pemahaman yang dapat 

ditunjukkan dengan menghubungkan apa yang dipahami dengan pengetahuan lain 

kemudian disampaikan ulang dengan bahasa sendiri dalam bentuk tulisan ataupun 

lisan, sedangkan pemahaman ekstrapolasi merupakan pemahaman terhadap apa 

yang tersirat dibalik sesuatu yang ditelaah. 

Pemahaman terhadap sesuatu ditunjukkan dengan kemampuan peserta didik 

untuk menjelaskan apa yang telah ia pelajari sebagian atau seluruhnya dengan 

menggunakan bahasanya sendiri tanpa terpaku dengan buku atau teks.
173

 Penjelasan 

tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan maupun lisan.  

Pada sumber lain disebutkan beberapa ciri yang menunjukkan pemahaman, 

yaitu peserta didik dapat menyampaikan suatu gagasan dengan bahasanya sendiri, 

melakukan komparasi, menjelaskan gagasan pokok, mengambil kesimpulan dan 

memberikan contoh.
174

 Dapat diketahui bahwa indikator dari pemahaman adalah 

kemampuan peserta didik untuk menentukan gagasan pokok, menjelaskan suatu 

gagasan, mengkomparasi atau membuat perbandingan, memberikan contoh, dan 

menyimpulkan dengan bahasanya sendiri baik dalam bentuk tulisan maupun verbal. 

2. Keagamaan dalam Perspektif Islam 

Dalam Bahasa Arab agama diartikan sebagai ‘al-di>n’. Sebagaimana 

dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa keagamaan berarti segala sesuatu tentang 

agama atau yang berhubungan dengan agama. Keagamaan dalam perspektif Islam 
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memiliki tiga dimensi, yaitu Iman, Islam, dan Ihsan sebagaimana dideskripsikan 

dalam hadis berikut ini.  

لينا عَ  عَ لَ إذ طَ   ٍـوْ يػَ  اتَ صلى الله عليه وسلم ذَ  اللهِ  ؿِ وْ سُ رَ  دَ نْ عِ  سٌ وْ لُ جُ  نُ ا نَْ مَ نَ يػْ اؿ: بػَ ا قَ ضً يْ ررضي الله عنه أَ مَ عُ  نْ عَ 
، حتى دٌ حَ ا أَ نَّ مِ  وُ فُ رِ عْ  يػَ اَو ، وَ رِ فَ السَّ  رُ ثػَ أَ  عليو رى يُ ، اَو رِ عْ الشَّ  ادِ وَ سَ  يدُ دِ شَ  ابِ يَ الثِّ  ضِ يابَ  يدُ دِ شَ  لٌ جُ رَ 
، ن الإسلا ِـ عَ نّ برِ خْ ، أَ مدُ وقاؿ: يا مُ  يوِ ذَ خِ على فَ  يوِ فَّ كَ   ووضعَ  يوِ بتَ كْ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند رُ  سَ لَ جَ 

َرسولَ دَ محمَ َنَ لاَاللهَوأَ ِ ََلوَ ََِ لا ََنَ أ ََدَ هَ شَ ت ََنَ أ ََلامَ سَ الَ » : الله صلى الله عليه وسلم وؿُ سُ رَ فقاؿ  َوتقيمَ َا َالله،
َوتَ ةَ لا َلصَ ا ، َ َوتَ اةَ كَ الزَ َؤت  َوت َ انَ ضَ مَ رَ َومَ صَ ، َاسَ َتَ يَ الب َ َجَ ، َسبيلاَ َتَ عَ طَ تَ ِن : قاؿَ « َِليو
لله،،َبَ َنَ مَ ؤَ ت َ َنَ أ َ ». قاؿ: ن الإيَافِ  عَ نّ برِْ خْ أَ : فَ . قاؿَ وُ قُ دِّ صَ يُ وَ  وُ لُ أَ سْ يَ  ا لوُ نَ بػْ جِ عَ فػَ ، تَ قْ دَ صَ 
َوكَ وَ تَ كَ لائَ مَ وَ  َوَ وَ ب تََ ، َوَ ولَ سَ رَ ، َوتَ رَ الآخَ َومَ اليَ ، . قاؿ: تَ قْ دَ : صَ قاؿ « ه رَ َ شَ وَ َهَ ي َ خَ َرَ دَ بلقَ َنَ ؤمَ ،

 ،… « اكَ رَ ي َ َوَ إنَ فَ َاهَ رَ ت َ َنَ كَ ت ََل َ َنَ إَ ،َفَ اهَ رَ ت َ َكَ ن أََ كَ َاَللهَ َدَ بَ عَ ت َ َنَ أ َ ». قاؿ: افِ سَ حْ الإِ  نِ  عَ نّ برِْ فأخْ 
. مُ لَ عْ أَ  وُ ولُ : الله ورسُ تُ لْ قػُ  « ؟لَ ائَ السَ َنيَمَ رَ دَ تَ ،َأَ رَ مَ ياَعَ  »ثم قاؿ: ثم انْطلََقَ فػَلَبِثْتُ مَلِيًّا 

 ٘ٚٔ. )رواه مسلم(« مْ كُ نِ يْ دِ  مْ كُ مُ لِّ عَ يػُ  مْ تاكُ أَ  يلُ برِْ جِ  وُ نَّ إِ فَ  »قاؿ: 
Terjemahnya:  

Dari Umar ra. berkata: Suatu ketika, kami duduk dekat Rasulullah saw. 
tiba-tiba muncul seorang lelaki berpakaian sangat putih dan berambut sangat 
hitam, tidak terlihat padanya bekas perjalanan, dan tidak ada seorang pun di 
antara kami yang mengenalnya, sampai ketika ia duduk di depan Rasulullah 
saw. kemudian ia menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi dan meletakkan 
kedua tangannyadi atas paha Nabi, lalu ia berkata: ‚Wahai Muhammad, 
beritahukan kepadaku tentang Islam.‛. Maka Rasulullah saw. besabda: ‚Islam 
adalah engkau bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan sesungguhnya 
Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, 
berpuasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan haji ke Baitullah ketika engkau 
mampu melakukannya.‛ Lelaki itu berkata: ‚Engkau benar‛, maka kami heran 
terhadapnya (karena) ia bertanya kepada Rasulullah dan ia pula yang 
membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi: ‚Beritahukan kepadaku tentang 
Iman.‛ Rasulullah saw menjawab: ‚Iman adalah engkau beriman kepada Allah, 
malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, hari akhir, dan kepada 
takdir-Nya yang baik dan buruk.‛ Lelaki itu berkata: ‚Engkau benar.‛  
Kemudian ia berkata: ‚Beritahukan kepadaku tentang Ihsan.‛ Rasulullah saw. 
menjawab: ‚Ketika engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau 
melihat-Nya, bahkan jika engkau tidak melihat-Nya, sesungguhnya Dia 
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HR Muslim dalam Ima>m Abi> Zakariya> Yah}ya> ibni Syaraf al-Nawawi>, Kita>b al-Arba‘i>n al-
Nawawi>yah (Cet. IV; Kairo: Da>r al-Sala>m li al-T{iba>‘ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi>‘ wa al-Tarjamah, 

2007 M / 1428 H), h. 4.  
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melihatmu.‛…,  Kemudian lelaki itu pergi, akupun tinggal terdiam. Lalu 
Rasulullah saw bertanya: ‚Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa lelaki yang 
bertanya itu?‛ Aku menjawab: ‚Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih tahu.‛ 
Rasulullah saw. berkata: ‚Dialah Jibril yang mendatangi kalian untuk 
mengajarkan kalian tentang agama kalian.‛ (HR Muslim) 

Berdasarkan hadis si atas diketahui bahwa dimensi Iman atau keyakinan dan 

keparacayan penuh kepada Allah, dimensi Islam atau syariat Islam yang mencakup 

hukum, peraturan, serta tata cara beribadah dan bermuamalah sesuai perintah Allah, 

dan dimensi ihsan atau pengamalan iman dan islam dengan versi yang lebih baik 

berupa pengabdian kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan akhlak yang baik 

kepada sesama.
176

 Ketiga dimensi ini kemudian diturunkan menjadi berbagai objek 

pembelajaran atau kajian, di antaranya materi Akidah atau Tauhid, materi Fikih, 

dan Akhlak yang bersumber pada al-Qur’a>n dan Hadis.  

Pada Fath} Kutub al-Tura>s\ tidak terdapat materi Akhlak sebagai materi 

kajian, tetapi materi Tafsir dan Hadis dikaji sebagai materi yang berhubungan 

langsung dengan sumber ajaran Islam yaitu al-Qur’an dan Hadis, yaitu materi tafsir 

dan Hadis yang pembahasannya mencakupi berbagai materi-materi keagamaan, 

termasuk Akidah, Fikih dan Akhlak.  

Pemahaman keagamaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses 

memahami materi Akidah, Fikih, Tafsir dan Hadis yang ditunjukkan dengan adanya 

kemampuan peserta didik untuk memaknai kemudian menjelaskan sebagian atau 

seluruh materi yang telah ia pelajari dengan menggunakan bahasanya sendiri tanpa 

terpaku dengan buku atau teks, yang dapat dilihat dari adanya indikator utama 

pemahaman yang ditunjukkan santri saat kegiatan ini berlangsung, yaitu 

kemampuan menjelaskan suatu gagasan, mengkomparasi atau membuat 
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Fathul Mufid, ‚Integrasi Ilmu-ilmu Islam‛, Equilibrium, h. 66.  
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perbandingan, memberikan contoh, dan menyimpulkan dengan bahasa santri sendiri, 

baik dalam bentuk tulisan maupun lisan.  

C. Faktor Penunjang Kegiatan Fath} Kutub al-Tura>s\  

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa fath{ kutub al-tura>s\ merupakan 

suatu sistem yang melibatkan tiga komponen utama di dalamnya, yaitu kiai atau 

ustaz, santri, dan kutub al-tura>s\. Ketiga komponen ini juga termasuk dalam faktor-

faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan dalam sistem pembelajaran, yaitu 

guru, siswa, alat, media, dan lingkungan.
177

 Meskipun merupakan kegiatan 

kokurikuler, kegiatan ini juga sama dengan kegiatan pembelajaran yang tujuannya 

adalah pemahaman materi keagamaan yang bersumber pada kutub al-tura>s\, sehingga 

pelaksanaannya pun dipengaruhi oleh adanya hal-hal tersebut. 

1. Guru atau Kiai 

Guru merupakan salah faktor penting dalam pelaksanaan kurikulum 

pendidikan pada suatu lembaga pendidikan, khususnya dalam kegiatan 

pembelajaran, baik dari segi kemampuannya menyajikan dan menyampaikan materi 

pembelajaran maupun dari segi perilakunya sebagai teladan yang memberikan 

pengaruh terhadap siswa sehingga mampu melakukan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pembelajaran.
178

  

Di pesantren guru lebih sering disebut dengan istilah kiai, yaitu figur 

berkarisma yang memiliki pengetahuan agama yang dalam, serta memiliki 
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Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, h. 15. 
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Agustini Buchari, ‚Peran Guru dalam Pengelolaan Pembelajaran‛, Jurnal Ilmiah Iqra’, 

vol. 12 no. 2 (2018), h. 108. http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JII/article/viewFile/897/691 

(Diakses 27 November 2021). 
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kemampuan untuk mengatasi segala perkara di pesantren.
179

 Kiai merupakan 

pendidik ataupun guru yang memiliki peran penting dalam pengkajian kutub al-

tura>s\, mulai dari pengajarannya secara tekstual hingga pemberian contoh 

penerapannya dalam konteks kehidupan nyata. 

Melihat pada sistem pendidikan pesantren modern yang dijelaskan oleh 

Imam Syafe’i, administrasi, manajemen maupun tata kelola pesantren lebih terbuka. 

Sehingga kiai tidak mengerjakannya sendiri, tetapi dibantu atau diwakili oleh pihak 

yang dipilih kiai, dan tetap mengacu pada persetujuan kiai. Termasuk dalam 

pengkajian kutub al-tura>s\, jika tidak memungkinkan bagi kiai untuk mengajarkan 

langsung maka ia akan menunjuk perwakilan dirinya, yaitu ustaz atau santri 

senior.
180

    

Perkembangan pesantren dan juga peningkatan kuantitas santri tidak 

memungkinkan kiai saat ini untuk melakukan peran dan tugasnya sendirian. Kiai 

biasanya dibantu oleh para asa>tiz\ah dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan 

pengajaran, sehingga masih dapat terlaksana meskipun dengan jumlah santri yang 

banyak sekalipun. 

Mayoritas kegiatan pendidikan saat ini tidak lagi menempatkan guru sebagai 

satu-satunya tokoh yang berperan aktif sebagai pengajar, guru memiliki berbagai 

peran lain, yaitu sebagai motivator, pelatih, pembimbing, evaluator, inovator, 

demostrator, pengelola, maupun model dan teladan.
181

 Pengkajian kutub al-tura>s\ 
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Hamid Fahmy Zarkasyi, ‚Modern Pondok Pesantren: Maintaining Tradition in Modern 

System‛, Tsaqafah: Jurnal Peraban Islam, h. 228.  

180
Imam Syafe’i, ‚Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter‛, Al-

Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, h. 66-67. 
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Izhar, ‚Peranan Guru dan dalam Pembelajaran Berkarakter di Era Revolusi Industri 4.0‛, 

Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana (Prosnampas) UNNES, vol. 2 no. 1 (2019), h. 1097. 

https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snpasca/article/view/421 (Diakses 26 September 2021). 
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dalam lingkup pesantren modern pun tidak lagi menjadikan santri sebagai objek dan 

ustaz sebagai subjek utama yang aktif memberikan pengetahuan kepada santri. 

2. Siswa atau Santri 

Santri merupakan elemen manusiawi atau who (siapa) dalam sistem fath} 

kutub al-tura>s\. Santri adalah orang yang memberi perilaku pemahaman terhadap 

kutub al-tura>s\. Meskipun masih dalam bimbingan dan pengawasan ustaz, santri 

memiliki peran aktif dalam kegiatan ini, hal tersebut karena santri ditugaskan untuk 

secara langsung membaca, memahami, dan mengkaji isi kutub al-tura>s\, 

menyampaikan hasil kajiannya terhadap kutub al-tura>s\. Hal ini sesuai dengan yang 

disebutkan dalam Yoke Suryadarma bahwa dalam kegiatan fath{ kutub al-tura>s\, 

santri menerapkan kemampuan berbahasa arab dengan kaidah yang benar, mulai dari 

membaca, menulis, berbicara, hingga mendengar.
182

 

Santri atau peserta didik merupakan salah satu unsur penting dalam 

pendidikan. Peserta didik merupakan manusia yang memiliki perbedaan satu sama 

lain yang dapat dilihat dari berbagai hal, di antaranya dari karakteristik umum 

kompetensi awal, gaya belajar, dll.
183

 Berdasarkan penjelasan pada bagian 

sebelumnya, fath} al-kutub diperuntukkan bagi santri senior yang telah memiliki 

memiliki modal dasar berupa kemampuan berbahasa Arab, pengetahuan tetang 

kaidah bahasa Arab, dll.
184

 

3. Sarana dan Prasarana 
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Yoke Suryadarma, dkk., ‚Konsep Penerapan Teori Wihdah dan Furu’iyah dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab di Pondok Modern Darussalam Gontor Pusat‛ (Makalah), h. 48. 
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Muhammad Yaumi, Prinsip-prinsip Desain Pembelajaran: Disesuaikan dengan Kurikulum 

2013, h. 120. 
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Sosial, h. 71. 
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Sarana merupakan bagian dari alat pendidikan, yaitu segala sesuatu berupa 

makhluk hidup dan benda-benda lainnya yang digunakan guru untuk menjadikan 

pembelajaran lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran.
185

 

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berarti dalam proses 

pembelajaran, yaitu segala sesuatu yang membantu pelaksanaan proses 

pembeajaran, baik langsung (sarana) maupun tidak langsung (prasarana).
186

 Sarana 

terbagi menjadi beberapa jenis yang dapati dilihat dari segi habis tidaknya dipakai, 

bergerak tidaknya saat dipakai, dan hubungannya dengan pembelajaran.
187

 Sarana 

utama yang dipergunakan dalam Fath} Kutub al-Tura>s\ adalah kutub al-tura>s\  atau 

kitab-kitab klasik warisan ulama Islam. 

4. Lingkungan 

Menurut Wina Sanjaya dalam Nana Suryapermana, faktor lingkungan dalam 

suatu proses pendidikan, khususnya pembelajaran, terdiri dari organisasi dan 

penciptaan iklim belajar sosial-psikologis.
188

 Organisasi yang dimaksud adalah 

pengaturan peserta didik seperti pengelompokan atau penentuan tempat duduk dan 

penataan ruang, dll. Sedangkan penciptaan iklim belajar sosial psikologis adalah 

penciptaan suasana pembelajaran yang kondusif, seperti adanya interaksi positif 

baik antara santri dengan ustaz atau kiai maupun antara sesama santri. 
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D. Kerangka Konseptual 

Kerangka teoretis disusun berdasarkan pemikiran deduktif yang 

menghasilkan konsep atau preposisi sebagai gambaran yang memudahkan peneliti 

dalam penelitiannya, khususnya dalam pengolahan atau pengorganisiran dan analisis 

data. 

Pendidikan pesantren terbagi menjadi pesantren tradisional (salafi) dan 

pesantren modern (khalafi), keduanya memiliki pandangan yang berbeda dalam 

menyikapi kutub al-tura>s\. Pendidikan pesantren tradisional yang kebanyakan masih 

mempertahankan pengkajian kutub al-tura>s\ dengan sistem lama dengan ciri 

penggunaan metode sorogan dan bandongan. Sedangkan pesantren modern berbeda-

beda dalam menyikapi kutub al-tura>s\, sehingga ada yang sudah tidak mengadakan 

pengkajian kitab kuning dan adapula yang masih mempertahankan pengkajian kitab 

kuning dengan sistem yang baru atau diperbaharui, di antaranya adalah fath{ kutub 

al-tura>s\, sebagaimana yang digambarkan dalam kerangka konseptual  berikut. 

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual 



89 

 

 

 

Sistem kegiatan  Fath} Kutub al-Tura>s\ merupakan satu kesatuan komponen 

yang saling berhubungan dalam suatu prosedur pengkajian kutub al-tura>s\ untuk 

mencapai tujuan tertentu. Jadi sistem pengkajian kitab kuning mencakup tiga hal 

utama, yaitu: 

1. Tujuan, mencakup beberapa aspek, salah satunya adalah aspek pemahaman 

keagamaan berupa materi Akidah, Fikih, dan Akhlak. Tujuan menjadi dasar 

dalam perencanaan sebagai tahap awal dalam prosedur fath} kutub al-tura>s\. 

Tujuan juga menjadi acuan dalam pelaksanaan evaluasi. 

2. Komponen yang juga merupakan faktor penunjang dalam sistem Fath} Kutub 

al-Tura>s\ yang dimanfaatkan secara optimal dalam prosedur, yaitu kiai 

termasuk ustaz dan ustazah yang dipercaya untuk menggantikan peran kiai 

pada kondisi tertentu, santri, kutub al-tura>s\, dan faktor penunjang lainnya, 

seperti sarana dan lingkungan. Masing-masing dari komponen tersebut yang 

memiliki fungsi, tugas, atau peran tersendiri dalam setiap tahapan pada sistem 

kegiatan ini. Identifikasi kendala dalam pelaksanaan Fath} Kutub al-Tura>s\ dan 

upaya mengatasinya dapat dilihat dari komponen-komponen ini.  

3. Prosedur kegiatan Fath} Kutub al-Tura>s\ berupa tahapan-tahapan kegiatan yang 

dilalui untuk mencapai tujuan. Yang pertama, tahap perencanaan. Yang kedua 

adalah tahap implementasi, yang terdiri dari kegiatan prainstruksional, 

kegiatan inti, dan evaluasi hasil pengkajian kutub al-tura>s\ yang ditentukan 

oleh pendekatan, strategi dan metode pembelajaran apa yang akan diterapkan. 

Dan yang ketiga adalah tahap evaluasi proses, yaitu evaluasi terhadap 

keseluruhan proses implementasi Fath} Kutub al-Tura>s\ dan komponen yang 

termasuk di dalamnya, mulai dari kiai, santri, hingga kutub al-tura>s\ sebagai 

bahan ajar. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini ialah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan  

kualitatif. Dikatakan penelitian lapangan karena penelitian ini dilakukan pada seting 

kehidupan nyata.
1
 W. Alex Edmonds dan Thomas D. Kennedy menjelaskan bahwa 

penelitian kualitatif merupakan bentuk pengumpulan dan analisis data yang 

difokuskan untuk mendapatkan pemahaman dan menekankan pada makna dari suatu 

fenomena.
2
 Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk menyelidiki dan 

memahami makna tertentu yang berasal dari permasalahan sosial atau permasalahan 

manusia. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada 

kedalaman pemahaman terhadap suatu fenomena.
3
 Penelitian ini menekankan 

pendalaman terdahap sistem kegiatan Fath} Kutub al-Tura>s\ di pondok pesantren 

modern.  

                                                           
1
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Berdasarkan pertanyaan dasar yang dirumuskan pada penelitian ini, 

diketahui bahwa penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif 

kualitatif adalah tipe penelitian dengan pertanyaan dasar yang ‘bagaimana?’, 

temuan dari penelitian deskriptif lebih luas dibandingkan dengan penelitian 

eksploratif yang hanya sampai mengetahui suatu fenomena, tetapi mengetahui 

bagaimana fenomena tersebut terjadi.
4
  

Nana Syaodih Sukmadinata mendeskripsikan penelitian deskriptif sebagai 

metode penelitian paling dasar dari studi non-eksperimental yang menggambarkan 

sesuatu dengan apa adanya, alami, atau sesuai dengan realita kehidupan.
5
 Menurut 

R. Burke Johnson and Larry Christensen, penelitian deskriptif adalah ‚research 

focused on providing an accurate description or picture of the status or 

characteristics of a situation or phenomenon‛.
6
 Pada penelitian ini, peneliti berusaha 

untuk mendeskripsikan secara mendalam sitem pengkajian kitab al-tura>s yang 

disebut Fath} Kutub al-Tura>s\ di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 

Konawe Selatan Sulawesi Tenggara. 

Penelitian ini menggunakan penalaran abduktif (abductive reasoning), atau 

penalaran yang memadukan penalaran induktif dan deduktif.
7
 Maksudnya, 

penelitian ini berawal dari observasi pendahuluan di lapangan dan juga pencarian 

teori yang sesuai dengan temuan observasi. Oleh karena itu dalam penelitian ini, 

                                                           
4
W. Gulo, Metodologi Penelitian (Jakarta: Grasindo 2002), h. 19. 

5
Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. IX; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2013), h. 73-74. 

6
R. Burke Johnson and Larry Christensen, EDUCATIONAL RESEARCH: Quantitative, 

Qualitative, and Mixed Approaches, p. 547.  

7
Sarah J. Tracy, QUALITATIVE RESEARCH METHODS: Collecting Evidence, Crafting 

Analysis, Communicating Impact, Second Edition (Hoboken, USA: Wiley Blackwell, 2020), p. 27. 

http://80.82.78.35/get.php?md5=08dcfd1be88b125144282152005d8d5e&key=7LNKOUYMIT6KIX

EC&mirr=1 (Diakses 29 Maret 2021). 

http://80.82.78.35/get.php?md5=08dcfd1be88b125144282152005d8d5e&key=7LNKOUYMIT6KIXEC&mirr=1
http://80.82.78.35/get.php?md5=08dcfd1be88b125144282152005d8d5e&key=7LNKOUYMIT6KIXEC&mirr=1
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peneliti tidak menggunakan teori sebagai kacamata kuda dan tidak juga melakukan 

pengamatan di lapangan untuk melahirkan teori baru, tetapi peneliti memulai 

penelitian dengan melakukan observasi pendahuluan di lapangan dan mencari teori 

umum yang sesuai dengan temuan masalah di lapangan untuk kemudian diselidiki 

dan dideskripsikan lagi secara sistematis.  

Dari observasi pendahuluan yang dilakukan di lokasi penelitian, peneliti 

mengidentifikasi keunikan dan masalah yang berkaitan dengan fath{ kutub al-tura>s\ 

dalam pemahaman keagamaan, yaitu: 

a. Kegiatan Fath} Kutub al-Tura>s\ upaya memahamkan al-kutub al-tura>s kepada 

santri pada lokasi penelitian memiliki sistem implementasi yang berbeda 

dengan pengkajian kitab al-tura>s\ di pesantren pada umumnya, terlihat dari 

pengadaannya yang hanya sekali setahun dan hanya diperuntukkan bagi santri 

kelas 5 KMI atau sederajat dengan siswa kelas XI SLTA saja dengan 

pendekatan dan strategi yang berbeda.  

b. Pemahaman keagamaan santri khususnya pada materi Akidah, Fikih, dan Hadis 

yang diajarkan di kelas masih berada pada pemahaman tekstual atau terjemah 

yang terpaku pada buku teks dan hafalan, belum sampai pada pemahaman 

kontekstual, penafsiran, atau interpretasi yang luas dan mendetail.  

2. Lokasi Penelitian 

W. Alex Edmonds dan Thomas D. Kennedy menyatakan ‚Qualitative 

researchers usually take a naturalistic approach to the world (i.e., studying things in 

their natural setting)…‛.
8
 Sebagaimana penelitian kualitatif pada umumnya yang 

menempatkan penelitian pada kondisi natural, penelitian ini juga melakukan 

                                                           
8
W. Alex Edmonds dan Thomas D. Kennedy, An Applied Guide to Research Design: 

Quantitative, Qualitative, and Mixed Methodes, p. 142.  
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pendekatan natural, atau meneliti pada kondisi yang alami. Peneliti berusaha 

melakukan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan Fath} Kutub al-Tura>s\  dengan 

keadaan yang apa adanya, tanpa manipulasi atau kontrol dari peneliti. 

Adapun lokasi penelitian ini adalah Pondok Modern Darussalam Gontor 

Putri Kampus 4 yang terletak di Desa Lamomea Kecamatan Konda Kabupaten 

Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, merupakan salah satu cabang dari 

Pondok Modern Darusslam Gontor yang terletak di Ponorogo, Jawa Timur. 

Beberapa alasan peneliti memilih pondok pesantren ini sebagai lokasi penelitian 

adalah sebagai berikut. 

a. Pesantren ini merupakan pesantren bercorak modern yang masih 

mempertahankan tradisi pengkajian kutub al-tura>s\ berupa pembelajaran kaidah 

bahasa Arab di kelas, kemudian pengadaan Fath} Kutub al-Tura>s\ bagi santri 

kelas 5 KMI atau sederajat dengan siswa kelas XI SLTA sebagai upaya dalam 

pemahaman keagamaan santri.  

b. Sistem Fath} Kutub al-Tura>s\ dalam pengkajian kutub al-tura>s\ di pesantren ini 

berbeda dengan pengkajian atau pembelajaran kitab al-tura>s\ pada umumnya 

karena menggunakan pendekatan, strategi dan metode pembelajaran yang 

melibatkan peran aktif santri, berbeda dengan kebanyakan pondok pesantren 

metode di mana santrinya cenderung pasif, seperti metode wetonan dan 

sorogan. Selain itu, kegiatan ini hanya peruntukkan bagi santri senior saja dan 

dilakukan hanya sepekan dalam setahun, berbeda dengan pondok pesantren 

pada umumnya yang pengkajian kitab al-tura>s\-nya diperuntukkan bagi setiap 

santri dan dilakukan secara rutin hampir setiap hari sepanjang tahun ajaran.  

c. Dalam sistem pendidikannya, pesantren ini meletakkan perhatian yang cukup 

besar pada gerakan intelektual pada bidang keagamaan.  
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B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang dimaksud pada bagian ini adalah pendekatan 

keilmuan atau pendekatan studi, yaitu perspektif yang digunakan untuk membahas 

objek penelitian.
9
 Adapun pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini 

adalah pendekatan teologis, dan pedagogis.  

1. Pendekatan teologis 

Pendekatan teologis merupkan pendekatan yang berangkat dari konsep-

konsep teologi yang berasal dari al-Qur’a>n dan Hadis tentang atau berkaitan dengan 

pendidikan Islam, yang kemudian dikembangkan lalu digunakan untuk menganalisis 

data yang dikumpulkan dalam penelitian ini.  

2. Pendekatan pedagogis 

Pendekatan pedagogis dimaksudkan untuk melihat sistem pengkajian al-

kitab al-tura>s\ sebagai kegiatan kependidikan khususnya pembelajaran, mulai dari 

komponen yang termasuk serta tahapan-tahapan atau proses yang berlangsung di 

dalamnya 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data adalah ‚keterangan atau bahan nyata yang dijadikan dasar kajian 

(analisis atau kesimpulan)‛.
10

 Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan 

                                                           
9
Muljono Damopolii, PEDOMAN PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH: Makalah, 

Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian, Edisi Revisi (Cet. II; Makassar: Alauddin Press, 

2013), h. 16. 

10
Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia, ‚Data‛, KBBI V 0.3.2 Beta (32) Aplikasi Luring Resmi.  
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berupa kata-kata (…predominantly using ‚words‛ for data),
11

 begitupun pada 

penelitian ini, mayoritas datanya akan disajikan dalam bentuk kata-kata. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, oleh sebab itu datanya merupakan 

data lapangan atau fakta ril yang terjadi di lapangan yang ada kaitannya dengan 

fokus penelitian ini berupa kejadian, aktivitas, atau pernyataan verbal. Selain itu, 

ada juga data tertulis dan dokumentasi yang dikumpulkan oleh peneliti yang 

memiliki kaitan dengan pelaksanaan Fath} Kutub al-Tura>s\ di Pondok Modern 

Darussalam Gontor Putri Kampus 4 Konawe Selatan Sulawesi Tenggara. 

2. Sumber Data 

Data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan 

sekunder. Data primer berupa pernyataan verbal, tulisan ataupun gerak-gerik yang 

dilakukan oleh subjek penelitian atau informan yang dapat dipercayai. Sedangkan 

data sekunder merupakan data yang dimaksudkan untuk memperkaya atau 

mendukung data primer, data ini dapat berbentuk dokumen-dokumen, foto, rekaman 

video, maupun benda-benda lain.
12

 Adapun sumber data tersebut adalah sebagai 

berikut.  

a. Data primer berupa pernyataan verbal, tulisan, gerak-gerik yang dilakukan oleh 

santri dan guru, serta fakta-fakta yang ditemukan ketika kegiatan Fath} Kutub 

al-Tura>s\ berlangsung. 

b. Data sekunder berupa dokumen-dokumen, foto, rekaman video, maupun benda-

benda lain yang berhubungan dengan kegiatan Fath} Kutub al-Tura>s\ yang 

dikumpulkan guna memperkaya data primer. 

                                                           
11

W. Alex Edmonds dan Thomas D. Kennedy, An Applied Guide to Research Design: 

Quantitative, Qualitative, and Mixed Methodes, p. 142.  

12
Suharsimi Arikunto, PROSEDUR PENELITIAN; Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi 

(Cet. XV; Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.  22. 
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Pada penelitian kualitatif, penentuan sumber data tidak mengenal populasi 

dan proses sampling, tetapi yang dilakukan adalah menentukan informan kunci (key  

informants) dengan pertimbangan tertentu (purposive).  

D. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data (method of data collection) adalah ‚technique for 

physically obtaining data to be analyzed in reseacrh study‛,
13

 atau teknik yang 

sengaja dipersiapkan untuk memperoleh atau mengumpulkan data yang akan 

dianalisis pada sebuah penelitian. Pada penelitian ini metode pengumpulan data 

yang gunakan adalah metode observasi atau pengamatan, metode wawancara, dan 

metode dokumentasi. 

1. Observasi 

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi atau pengamatan 

langsung terhadap objek penelitian. Adapun pengamatan pada penelitian ini 

dilakukan terhadap hal-hal berikut. 

a. Pelaksanaan fath} kutub al-tura>s\. 

b. Setiap komponen dan faktor penunjang dalam kegiatan Fath} Kutub al-Tura>s\ 

dalam pemahaman keagamaan santri.  

2. Wawancara 

Wawancara atau tanya jawab antara peneliti dengan informan atau 

responden. Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan bersifat mendalam 

(indepth interview). Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara 

tidak terstruktur (unstructured interview) dan semi terstruktur (semistructured 

                                                           
13

R. Burke Johnson and Larry Christensen, EDUCATIONAL RESEARCH: Quantitative, 

Qualitative, and Mixed Approaches, p. #313.  
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interview), di mana pertanyaannya disusun sesuai dengan keadaan informan dan 

pelaksanaannya mengalir seperti percakapan biasa. Adapun informan yang akan 

diwawancarai pada penelitian ini adalah Wakil Pengasuh dan Wakil Direktur KMI 

Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4, guru yang bertugas menjadi 

panitia pelaksana dan guru pembimbing pada kegiatan fath} kutub al-tura>s\, dan 

santri kelas 5 KMI atau setara dengan siswa kelas XI SLTA atau MA sebagai 

peserta dalam kegiatan tersebut (masih bersifat sementara).  

3. Dokumentasi 

Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data pendukung data atau 

dokumen-dokumen dengan berbagai bentuk yang diperlukan dalam penelitian ini. 

Dokumen-dokumen tersebut di antaranya adalah data tentang Pondok Modern 

Darussalam Gontor Putri Kampus 4, data guru pembimbing, data santri kelas 5 

KMI, data kutub al-tura>s\ yang akan dikaji, dokumentasi makalah atau lembar 

laporan kajian santri, dll.  

E. Instrumen Penelitian 

Salah satu ciri utama penelitian kualitatif adalah peneliti berperan sebagai 

instrumen utama dalam pengumpulan data, objektivitas peneliti sangat diperlukan 

dalam perannya sebagai instumen penelitian, sebagaimana yang dinyatakan oleh 

Irwan dalam Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho.
14

 Selain peneliti sendiri, pada 

penelitian ini terdapat beberapa instrumen lain yang digunakan untuk memudahkan 

peneliti dalam mengumpulkan data, yaitu pedoman observasi, pedoman wawancara, 

chek list, handphone, alat tulis, dll.  

                                                           
14

Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho, Panduan Praktis Penelitian Kualitatif (Cet. I; 

Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 56. 
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F. Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Biklen sebagaimana yang dikutip oleh Lexy. J. 

Moleong, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan kemudian memilah data menjadi satuan hingga 

menjadi pola, dari pola itu dapat ditemukan hal penting yang dapat dipelajari dan 

disampaikan kepada orang lain.
15

 Menurut Huberman dan Miles, dalam Howard 

Lune dan Bruce L. Berg, analisis data terdiri dari tiga tahapan atau langkah, yaitu 

data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclution and 

verification (verifikasi dan penarikan kesimpulan).
16

 Bentuk implementasi ketiga 

tahapan analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Reduksi data (Data reduction) 

Reduksi berarti pengurangan atau pemotongan.
17

 Setelah mengumpulkan 

data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, peneliti mereduksi data 

tersebut atau memilah antara data penting yang diperlukan dan yang tidak 

diperlukan. Data yang penting dan diperlukan akan diambil untuk disajikan, 

sedangkan data yang tidak diperlukan akan dibuang.    

2. Penyajian data (Data display) 

Pada penelitian ini, data orisinal yang telah direduksi mayoritas akan 

disajikan dalam bentuk teks naratif tentang sistem kegiatan fath} kutub al-tura>s\ al-

isla>miyah dalam pemahaman kitab kuning dan faktor penghambat dalam kegiatan 

                                                           
15

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Cet. XXXI; Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2013), h. 248. 

16
Howard Lune dan Bruce L. Berg, Qualitative Research Methods for The Social Sciences, 

Ninth/ Global Edition (Harlow: Pearson, 2017), p. 40. http://80.82.78.35/get.php?md5=598eb395b-

25313e7612627b272487a4c&key=6TXR3W7YTJ8RFZXM&mirr=1 (Diakses 29 Maret 2021). 

17
Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia, ‚Reduksi‛, KBBI V 0.3.2 Beta (32) Aplikasi Luring Resmi.  

http://80.82.78.35/get.php?md5=598eb395b-25313e7612627b272487a4c&key=6TXR3W7YTJ8RFZXM&mirr=1
http://80.82.78.35/get.php?md5=598eb395b-25313e7612627b272487a4c&key=6TXR3W7YTJ8RFZXM&mirr=1
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tersebut. Selain itu data juga disajikan dalam bentuk lain, seperti tabel, foto, dan 

bentuk lainnya, jika diperlukan. Penyajian data dimaksudkan untuk memudahkan 

penarikan kesimpulan.  

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (Conclusions and Verification) 

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini tidak langsung dilakukan secara 

kaku atau tertutup. Sebaliknya, peneliti hanya menarik kesimpulan yang bersifat 

sementara dan memegang pendapat skeptis atau ragu-ragu terhadap kesimpulan 

tersebut.
18

 Karenanya, tahapan verifikasi perlu dilakukan untuk memastikan apakah 

kesimpulan yang ditarik benar-benar objektif bebas dari unsur subjektivitas peneliti. 

Verifikasi juga menandai sampainya peneliti pada kesimpulan akhir dari data yang 

telah direduksi dan disajikan.  

G. Uji Keabsahan Data 

Keabsahan data dapat dilihat dari empat kriteria tertentu, yaitu: kredibilitas 

atau derajat keterpercayaan (credibility), keteralihan (transferability), 

kebergantungan (demandability), dan kepastian (confirmability).
19

  

1. Derajat keterpercayaan (credibility) 

Kredibiltas data juga disebut validitas internal. Untuk memperoleh data 

yang kredibel dalam penelitian ini, peneliti melakukan perpanjangan dalam 

observasi, meningkatkan ketekunan, melakukan triangulasi, menggunakan bahan 

referensi dan alat bantu lainnya, menganalisis kasus negatif, dan melakukan member 

check.  

                                                           
18

Howard Lune dan Bruce L. Berg, Qualitative Research Methods for The Social Sciences, 

p. 41.  

19
Danu Eko Agustinova, Memahami Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Praktik (Cet. I; 

Yogyakarta: Calpulis, 2015), h. 46. 
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a. Perpanjangan pengamatan 

Perpanjangan pengamatan dimaksudkan untuk memaksimalkan peran 

penelitian kualitatif yaitu memiliki relasi yang baik dengan informan. Dengan 

perpanjangan pengamatan di lapangan, peneliti juga dapat memastikan bahwa tidak 

ada informasi yang tertinggal atau tidak sempat diberikan oleh informan dan 

mengecek kesesuaian antara data yang diperoleh dengan fakta yang ada di lapangan. 

b. Peningkatan ketekunan  

Peningkatan ketekunan dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk 

pengamatan yang cermat dan wawancara yang baik dan benar, dll. 

c. Penggunaan referensi dan alat-alat lainnya  

Referensi dan alat-alat lainnya digunakan sebagai bukti dari dari data yang 

dikumpulkan oleh peneliti, seperti transkrip, foto, rekaman gambar dan suara, dll. 

Hal ini penting untuk menunjang kredibilitas data.  

d. Triangulasi 

Triangulasi yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah mengumpulkan 

data kembali melalui metode atau sumber yang berbeda untuk membuktikan bahwa 

data tersebut tidak berubah meskipun sumber atau metode pengumpulannya 

berbeda, sehingga data tersebut dapat dikatakan kredibel atau terpercaya. 

e. Menganalisis kasus negatif 

Maksudnya, mencari data lain yang berbeda dengan yang telah dikumpulkan 

peneliti untuk memastikan tidak ada data yang bertentangan dengan data yang telah 

dikumpulkan peneliti. 
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f. Melakukan member chek 

Melakukan member check atau pengecekan yang dilakukan oleh peneliti 

terhadap data yang telah dikumpulkan kapada pemberi data atau informan, untuk 

memastikan kesesuaian data yang diperoleh dengan yang dibutuhkan. 

2. Keteralihan (Transferability) 

Kriteria yang satu ini juga disebut validitas eksternal, berkaitan dengan 

generalisasi hasil penelitian atau sejauh mana hasil penelitian ini dapat diterapkan. 

Untuk menunjang keteralihan penelitian ini, peneliti berusaha menyusun laporan 

penelitian ini dengan sistematis, rinci, dan jelas. Sehingga siapapun dapat 

memahami isi dan konteks dari penelitian ini sebagai bahan pertimbangan sebelum 

melakukan generalisasi.  

3. Kebergantungan (Demandability) 

Dalam penelitian kuantitatif, kriteria ini lebih dikenal dengan reliabilitas. 

Kebergantungan penelitian dikatakan teruji apabila orang lain dapat mengulangi 

atau mereplikasi penelitian tersebut. Uji kebergantungan dilakukan oleh auditor 

dengan mengaudit aktivitas peneliti dalam proses penelitian ini untuk memasitikan 

bahwa penelitian telah dilakukan sesuai dengan kaidah penelitian kualitatif yang 

sistematis. Adapun kebergantungan (demandability) data teruji apabila dilakukan 

pengulangan studi dalam kondisi yang sama dan secara esensial hasilnya sama. 

4. Kepastian (Confirmability) 

Uji kepastian (confirmability) dilakukan untuk mamastikan bahwa hasil 

penelitian sesuai dengan proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Tidak ada 

hasil ataupun data yang diperoleh tanpa suatu proses, dengan kata lain tidak ada 

satupun tahapan dalam proses penelitian yang terlewatkan.  
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BAB IV 

IMPLEMENTASI FATH} KUTUB AL-TURA>S\ DALAM PEMAHAMAN 

KEAGAMAAN SANTRI DI PONDOK MODERN DARUSSALAM  

GONTOR PUTRI KAMPUS 4 KONAWE SELATAN  

SULAWESI TENGGARA 

 

A. Gambaran Umum Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 Konawe 
Selatan Sulawesi Tenggara 

1. Sejarah Singkat dan Profil Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 

4 Konawe Selatan 

Pondok Modern Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4, merupakan 

salah satu cabang Pondok Modern Darussalam Gontor yang berada di daerah 

Sulawesi Tenggara. Pondok Modern Darussalam Gontor merupakan pondok 

pesantren yang terletak di desa Gontor kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo 

provinsi Jawa Timur yang didirikan pada tanggal 20 September 1926 oleh 

TRIMURTI tiga bersaudara, yaitu K.H. Ahmad Sahal (1901-1977), K.H. Zainudin 

Fananie (1908-1967), dan K.H. Imam Zarkasyi (1910-1985).
1
 Saat ini, Pondok 

Modern Darussalam Gontor dipimpin oleh K.H. Hasan Abdullah Sahal, Prof. Dr. 

K.H. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A. dan  Drs. K.H. M. Akrim Mariyat, Dipl.A.Ed.. 

Sesuai wasiat para pendiri Gontor tentang pentingnya mendirikan Pondok 

Modern Gontor Putri dan keputusan Badan Wakaf pada Sidang Badan Wakaf yang 

ke-27 pada tahun 1411 H, maka didirikanlah Pondok Modern Darussalam Gontor 

Putri Kampus 1 yang berjarak 100 kilo meter dari Pondok Modern Darussalam 

                                                           
1
Pondok Modern Darussalam Gontor, ‚Selayang Pandang‛, Situs Resmi Pondok Modern 

Darussalam Gontor. https://www.gontor.ac.id/selayang-pandang Diakses 22 Desember 2021). 

https://www.gontor.ac.id/selayang-pandang
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Gontor, tepatnya di Mantingan kabupaten Ngawi Jawa Timur.
2
 Hingga saat ini, 

tercatat bahwa Pondok Modern Darussalam Gontor  telah memiliki 12 kampus putra 

dan 8 kampus putri yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4, merupakan Kampus 

Putri yang pendiriannya dilatarbelakangi oleh keinginan yang begitu besar dari 

masyarakat Sulawesi Tenggara untuk memasukkan anaknya di Gontor 6 (pondok 

khusus putra di Mowila, Konawe Selatan) saat itu, serta harapan dibukanya pondok 

putri di daerah tersebut, di samping untuk melanjutkan misi Gontor Putri 1, 

Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor membuka Gontor Putri 4 di Desa 

Lamomea, Kecamatan Konda, Kabupaten  Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. 

Aktivitas pembangunan pondok yang berdiri di atas areal tanah seluas 193.550 

meter persegi tersebut di mulai awal bulan Maret 2004 di bawah pengawasan H. 

Noor Syahid, S.Ag. selanjutnya, tanggal 1 Juli sampai 31 Agustus 2004 mulai 

menerima pendaftaran santri baru.
3
 Saat ini, Wakil Pengasuh Pondok Modern 

Darussalam Gontor Putri Kampus 4 adalah Muhammad Afif Chamidi, S.Th.I. 

2. Falsafah Pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor  

Pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor bersumber pada nilai-nilai 

filosofis yang berpijak pada al-Qur’an dan Sunnah, di antaranya yang utama 

tertuang moto dan panca jiwa. Falsafah pendidikan Gontor ini merupakan bentuk 

upaya dalam memahami ajaran agama yang tertuang dalam al-Qur’an dan Sunnah 

dalam sebuah kerangka pembelajaran di Pondok Modern Darussalam Gontor. Jadi, 

                                                           
2
Pondok Modern Darussalam Gontor, ‚Kulliayatu-l-Mu’allimat Al-Islamiyah Gontor Putri‛, 

Situs Resmi Pondok Modern Darussalam Gontor. https://www.gontor.ac.id/kulliyatu-l-muallimat-al-

islamiyah-gontor-putri (Diakses 22 Desember 2021). 

3
Pondok Modern Darussalam Gontor, ‚Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 4‛, Situs 

Resmi Pondok Modern Darussalam Gontor. https://www.gontor.ac.id/pondok-modern-darussalam-

gontor-putri-4 (Diakses 19 Desember 2021).  

https://www.gontor.ac.id/kulliyatu-l-muallimat-al-islamiyah-gontor-putri
https://www.gontor.ac.id/kulliyatu-l-muallimat-al-islamiyah-gontor-putri
https://www.gontor.ac.id/pondok-modern-darussalam-gontor-putri-4
https://www.gontor.ac.id/pondok-modern-darussalam-gontor-putri-4
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menjadikan panca jiwa dan moto Pondok Modern Darussalam Gontor tidak berarti 

mengabaikan al-Qur’an dan Sunnah sebagai pedoman kehidupan seorang muslim.
4
 

Apabila keduanya dapat dijiwai oleh santri, maka santri akan memiliki kemampuan 

bertahan, berjuang,  berkreasi, dan penyesuaian diri.
5
 Antara panca jiwa dan moto 

merupakan satuan yang tidak terpisah satu sama lain. 

a. Panca Jiwa Pondok Modern Darussalam Gontor 

Kehidupan di Pondok Modern Darussalam Gontor didasari lima nilai yang 

disebut Panca Jiwa, yaitu jiwa keihklasan, jiwa kesederhanaan, jiwa berdikari, jiwa 

ukhuwah Islamiyah, dan jiwa kebebasan.
6
 Panca jiwa harus dihayati oleh siapapun 

yang berada di Pondok Modern Darussalam Gontor, mulai kiai, guru, santri, bahkan 

keluarga kiai.
7
 

1) Keikhlasan (sincerity) 

Ikhlas berarti tidak memiliki intensi terhadap keuntungan tertentu. 

Keikhlasan yang dimaksud adalah keikhlasan yang prima dan aktif yaitu selalu 

mendasarkan niat, pemikiran, perbuatan, bahkan perkataan karena niat ibadah 

kepada Allah (lillah) saja.  

2) Kesederhanaan (simplicity)  

Sederhana dimaknai sebagai perilaku yang wajar dan sesuai kebutuhan, dan 

tidak berarti melarat. Kesederhanaan menumbuhkan kekuatan, kesanggupan, 

                                                           
4
Abdullah Syukri Zarkasyi, Manajemen Pesantren: Pengalaman Pondok Modern Darussalam 

Gontor  (Cet. II; Ponorogo: Trimurti Press, 2005), h. 107.  

5
Abdullah Syukri Zarkasyi, Manajemen Pesantren: Pengalaman Pondok Modern Darussalam 

Gontor, h. 115. 

6
Pondok Modern Darussalam Gontor, ‚Motto‛, Situs Resmi Pondok Modern Darussalam 

Gontor. https://www.gontor.ac.id/panca-jiwa (Diakses 19 Desember 2021). 

7
Abdullah Syukri Zarkasyi, Manajemen Pesantren: Pengalaman Pondok Modern Darussalam 

Gontor, h. 108. 

https://www.gontor.ac.id/panca-jiwa
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ketabahan dan penguasaan diri dalam segala keadaan hidup di manapun dan 

kapanpun.  

3) Berdikari (self reliance)  

Berdikari merupakan akronim dari kalimat ‘berdiri di atas kaki sendiri’ yang 

secara umum dipahami sebagai kemandirian. Kemandirian dimaknai sebagai sifat 

self sufficiency, self support, dan sikap independen dalam memenuhi kebutuhan diri, 

tanpa menggantungkan diri atau terikat pada pihak tertentu. Kemandirian melapisi 

setiap lini Pondok Modern Darussalam Gontor, mulai dari lembaga, organisasi, 

sistem, dana, hingga manusianya.  

4) Al-Ukhuwah al-Islamiyah (Islamic brotherhood)  

Interaksi antara santri dan guru yang bermukim 24 jam di pondok dengan 

totalitas kehidupan yang dinamis menciptakan kebersamaan, kepemimpinanan, 

kemasyarakatan, kerjasama, dan upaya saling memahami dan menyamakan persepsi 

dan kepentingan.  Hal-hal tersebut menumbuhkan loyalitas, dedikasi, partisipasi dan 

harmonisasi antara pimpinan, guru, santri, nilai dan sistem Pondok Modern 

Darussalam Gontor.  

5) Bebas (freedom)  

Jiwa bebas yang berusaha ditanamkan melalui pendidikan Pondok Modern 

Darussalam Gontor adalah kebebasan yang positif, yaitu bebas dari penjajah dan 

penjajahan, kebebasan dalam berpikir, berbuat, menentukan masa depan, mengambil 

jalan hidup, dan bebas dari pengaruh negatif luar.  
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b. Moto Pondok Modern Darussalam Gontor 

Moto Pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor adalah berbudi 

tinggi, berbada sehat, berpengetahuan luas, berpikiran bebas.
8
 Keempat moto 

tersebut merupakan kriteria yang ditekankan pembentukannya dalam pribadi 

muslim.  

1) Berbudi tinggi (al-akhla>q al-kari>mah) 

Budi yang tinggi atau al-akhla>q al-kari>mah merupakan hal paling mendasar 

yang ditanamkan kepada santri melalui berbagai unsur pendidikan di Gontor.    

2) Berbadan sehat (al-jism al-sali>m) 

Kesehatan badan merupakan hal penting dalam pendidikan Gontor. Dengan 

tubuh yang sehat, santri dapat menjalani kehidupan dan beribadah dengan baik. 

Guna pemeliharaan kesehatan santri dilakukan dengan penerapan pola hidup sehat, 

pemberian nutrisi tambahan, pengadaan vasilitas berbagai macam olahraga.  

3) Berpengetahuan luas (al-s\aqa>fah al-wa>si‘ah) 

Pendidikan di Gontor sengaja dirancang agar santri dapat memperluas 

wawasan dan pengetahuan serta mengerti cara belajar sebagai kunci untuk 

membuka gudang ilmu pengetahuan secara mandiri di masa depan. Moto ketiga ini 

didahului oleh moto pertama (berbudi tinggi) dan kedua (berbadan sehat) dengan 

maksud agar pengetahuan dan wawasan santri yang luas salalu didasari oleh akhlak 

yang terpuji dan santri selalu memperhatikan kesehatan untuk terus memperluas  

dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki.  

 

 

                                                           
8
Pondok Modern Darussalam Gontor, ‚Motto‛, Situs Resmi Pondok Modern Darussalam 

Gontor. https://www.gontor.ac.id/motto (Diakses 19 Desember 2021). 

https://www.gontor.ac.id/motto


107 

 

 

 

4) Berpikiran bebas (al-fikr al-hurr) 

Setelah menanamkan ketiga moto sebelumnya, barulah ditanamkan kepada 

santri kemampuan untuk berpikir bebas. Bebas yang dimaksud bukan liberalime, 

tetapi bebas yang menandakan kematangan dan kedewasaan dalam berpikir yang 

didasari oleh petunjuk ilahi. Kebebasan dalam berpikir yang ditanamkan di Gontor 

tidak menghilangkan prinsip hidup, apalagi prinsip mukmin muslim, justru harus 

selalu dalam koridor agama Islam. 

3. Visi dan Misi Pendidikan di Pondok Modern Darussalam Gontor  

a. Visi  

Visi Pondok Modern Darussalam Gontor sebagai lembaga pendidikan Islam 

adalah mencetak kader-kader pemimpin umat, menjadi tempat ibadah dan sumber 

ilmu pengetahuan agama dan umum dengan tetap berjiwa pesantren.
9
 

b. Misi  

Adapun misi Pondok Modern Darussalam Gontor adalah sebagai berikut.  

1) Menyiapkan generasi yang unggul dan berkualitas untuk membentuk khairu 

ummah,  

2) Mendidik generasi mukmin muslim yang berbudi teinggi, berbadan sehat, 

berpengetahuan luas, berpikiran bebas, serta berkhidmat kepada masyarakat. 

3) Mengajarkan ilmu pengetahuan agama dan umum secara seimbang menuju 

terbentuknya ulama intelek yang memiliki keseimbangan zikir dan pikir. 

4) Menyiapkan warga negara baik yang beriman dan bertakwa kepada Allah 

swt.
10

  

                                                           
9
Pondok Modern Darussalam Gontor, ‚Selayang Pandang‛, Situs Resmi Pondok Modern 

Darussalam Gontor. https://www.gontor.ac.id/selayang-pandang (Diakses 22 Desember 2021). 

10
Pondok Modern Darussalam Gontor, ‚Selayang Pandang‛, Situs Resmi Pondok Modern 

Darussalam Gontor. https://www.gontor.ac.id/selayang-pandang (Diakses 22 Desember 2021). 

https://www.gontor.ac.id/selayang-pandang
https://www.gontor.ac.id/selayang-pandang
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4. Struktur Kelembagaan Pondok Modern Darussalam Gontor 

Lembaga tertinggi dalam organisasi Balai Pendidikan Pondok Modern 

Darussalam Gontor adalah badan legislatif yang beranggotakan 15 orang yang 

disebut Badan Wakaf. Badan ini bertanggungjawab atas segala pelaksanaan dan 

perkembangan pendidikan dan pengajaran di Pondok Modern Darussalam Gontor.
11

  

Tugas dan kewajiban keseharian dalam pelaksanaan dan perkembangan 

pendidikan dan pengajaran di Pondok Modern Darussalam Gontor dijalankan oleh 

Pimpinan Pondok. Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor merupakan 

mandataris Badan Wakaf yang diamanatkan untuk menjalankan keputusan Badan 

Wakf, memimpin lembaga-lembaga dan bagian-bagian di Pondok Modern 

Darussalam Gontor, dan mengasuh santri sesuai dengan ketentuan Pondok Modern 

Darussalam Gontor. Berikut adalah struktur kelembagaan di Balai Pendidikan 

Pondok Modern Darussalam Gontor.  

Pimpinan Pondok dipilih oleh Badan Wakaf setiap lima tahun sekali, adapun 

lembaga-lembaga yang dibawahi oleh Pimpinan Pondok adalah Kulliayat al-

Mua’allimin al-Islamiyah (KMI), lembaga perguruan tinggi (Universitas 

Darussalam Gontor), lembaga pengasuhan santri, Organisasi Pondok Modern 

(OPPM), organisasi mahasiswa (Dewan Mahasiswa), lembaga yang bergerak dalam 

bidang penggalian dana, pemeliharaan, perluasan, dan pengembangan aset-aset 

Pondok (Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern), dan 

lembaga pemersatu para alumni Gontor (Ikatan Keluarga Pondok Modern).
12

 

                                                           
11

Pondok Modern Darussalam Gontor, ‚Struktur‛, Situs Resmi Pondok Modern Darussalam 

Gontor. https://www.gontor.ac.id/struktur (Diakses 22 Desember 2021). 

12
Pondok Modern Darussalam Gontor, ‚Struktur‛, Situs Resmi Pondok Modern Darussalam 

Gontor. https://www.gontor.ac.id/struktur (Diakses 22 Desember 2021). 

https://www.gontor.ac.id/struktur
https://www.gontor.ac.id/struktur
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5. Sistem Pendidikan Pondok Modern Darussalam Gontor Putri kampus 4 

Konawe Selatan 

Secara prinsip, seluruh kegiatan di Gontor Putri kampus 4 mengacu pada 

Gontor Putri kampus 1 yang menerapkan sistem pesantren di mana santri 

diwajibkan untuk bermukim di asrama dan lingkungan kependidikan yang sengaja 

diciptakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan kurikulumnya merupakan 

integrasi antara intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler yang meliputi 

akhlak, ibadah, keorganisasian, disiplin, kesenian, olahraga, pamuka, keterampilan, 

bahasa dan keputrian (nisa>iya>t). 13
  

Dalam sistem pendidikan Gontor secara keseluruhan, lembaga yang secara 

langsung berhubungan dengan santri adalah KMI atau Kulliayat al-Mua’allimin al-

Islamiyah dan pengasuhan santri.  KMI merupakan lembaga perguruan menengah 

sedangkan pengasuhan santri lembaga yang bertanggungjawab atas pendidikan 

santri 24 jam dalam lingkungan pesantren. Pengasuhan santri dan KMI saling 

berintegrasi dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di Pondok 

Modern Darussalam Gontor, maka merupakan hal yang wajar bila terdapat kegiatan 

KMI yang ditangani oleh lembaga Pengasuhan santri, pun sebaliknya beberapa 

kegiatan Pengasuhan santri juga ditangani oleh lembaga KMI.   

a. Pengasuhan santri 

Pengasuhan santri adalah lembaga yang mendidik dan membina langsung 

seluruh kegiatan ekstrakurikuler atau seluruh aktivitas kehidupan santri di Pondok 

Modern Darussalam Gontor selama 24 jam, di luar jam belajar santri di KMI.  

                                                           
13

Pondok Modern Darussalam Gontor, ‚Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 4‛, Situs 

Resmi Pondok Modern Darussalam Gontor. https:/www.gontor.ac.id/pondok-modern-darussalam-

gontor-putri-4  (Diakses 19 Desember 2021). 
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Secara struktural, lembaga ini ditangani langsung oleh Pengasuh yang tidak 

lain adalah Pimpinan Pondok yang dibantu oleh beberapa staf Pegasuhan Santri. Di 

kampus cabang, posisi Pengasuh diwakilkan kepada Wakil Pengasuh yang dipilih 

oleh pimpinan untuk secara administratif mewakili Pimpinan Pondok dalam 

menangani tugas-tugas tertentu.  

Kalau di Gontor payung hukumnya adalah satu, pimpinannya satu. 
Kita ini (Wakil Pengasuh) hanya mewakili Pimpinan Pondok secara 
administratif. Akan tetapi untuk tanggung jawab,  tetap kita di bawah Bapak 
Pimpinan Pondok atau Bapak Pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor 
langsung. Jadi kita, posisinya hanya mewakili saja. … Termasuk Bapak Wakil 
Direktur ini posisinya mewakili Bapak Direktur,….

14
 

Kehidupan santri selama 24 jam tidak lepas dari disiplin yang dikendalikan 

oleh Lembaga Pengasuhan Santri. Disiplin ini didasari oleh nilai-nilai 

kepondokmodernan yang diterapkan dalam segala aspek, mulai dari ubudiyah, 

akhlak atau etika, belajar, etos kerja, penggunaan bahasa Arab dan Inggris, pakaian, 

absensi, dsb.
15

 

b. KMI (Kulliyat al-Mu‘allimi>n/ al-Mu’allima>t al-Isla>miyah) 

Kulliyat al-Mu‘allimi>n al-Isla>miyah (KMI) yang berarti Sekolah Guru Islam. 

Merupakan program pendidikan tingkat menengah dan atas yang mulai dibuka 

sepuluh tahun setelah Pondok Modern Darussalam Gontor berdiri, yaitu pada 

tanggal 19 Desember 1936. Adanya KMI dicetuskan oleh salah satu dari Pendiri 

Pondok Modern Darussalam Gontor, yaitu K.H. Imam Zarkasyi yang terinspirasi 

                                                           
14

Muhammad Afif Chamidi (41), Wakil Pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 

Kampus 4 Konawe Selatan, Wawancara, Konawe Selatan 25 Desember 2021. 

15
Abdullah Syukri Zarkasyi, Manajemen Pesantren: Pengalaman Pondok Modern 

Darussalam Gontor , h. 143. 
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dari sekolah Islam di Padang Panjang yang pernah dipimpinnya, yang kemudian di 

padukan dengan pendidikan pondok pesantren.
16

 

KMI merupakan lembaga yang menangani segala aktivitas akademis santri 

pada jenjang menengah dan atas yang di dalamnya terdapat dua program, yaitu 

program reguler dan intensif. Program reguler diperuntukkan bagi lulusan SD/ MI 

yang ditempuh selama 6 tahun masa studi, dari kelas 1 hingga kelas 6 KMI. 

Sedangkan program intensif diperuntukkan bagi lulusan SMP/ MTs atau jenjang 

lebih tinggi yang ditempuh selama 4 tahun masa studi, dari kelas 1 Intensif, kelas 3 

Intensif, kelas 5 hingga kelas 6 KMI. Santri dari program reguler dan intensif 

disatukan dalam proses pembelajaran saat mereka menduduki kelas 5 hingga kelas 6 

KMI. Dan pada beberapa kampus cabang, tidak ada jenjang kelas 6 KMI karena 

santri kelas 6-nya dipindahkan ke kampus pusat atau kampus cabang yang lebih 

besar, termasuk di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri kampus 4.  

Pada kampus Putri, Kulliyat al-Mu‘allimi>n al-Isla>miyah disesuaikan menjadi 

Kulliyat al-Mu’allima>t al-Isla>miyah, yang juga bertanggung jawab atas proses 

belajar mengajar di Kampus Putri dengan penerapan kurikulum dan program 

pembelajaran yang sama dengan KMI kampus Putra, dengan penekanan pada 

pembekalan santri agar menjadi al-mar’ah al-s}a>lih}ah dan beberapa penyesuaian pada 

muatan lokal.
17

 Seperti pengadaan mata pelajaran keputrian atau al-nisa>’iyah dan 

kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler khusus putri.  

 

                                                           
16

Pondok Modern Darussalam Gontor, ‚Kulliyatu-l-Mua’allimin Al-Islamiyyah Gontor 

Putra‛, Situs Resmi Pondok Modern Darussalam Gontor. https://www.gontor.ac.id/kulliyyatu-l-

muallimin-al-islamiyyah-gontor-putra (Diakses 19 Desember 2021). 

17
Pondok Modern Darussalam Gontor, ‚Kulliyatu-l-Mua’allimat Al-Islamiyyah Gontor 

Putri‛, Situs Resmi Pondok Modern Darussalam Gontor. https://www.gontor.ac.id/kulliyatu-l-

muallimat-al-islamiyah-gontor-putri (Diakses 19 Desember 2021). 

https://www.gontor.ac.id/kulliyyatu-l-muallimin-al-islamiyyah-gontor-putra
https://www.gontor.ac.id/kulliyyatu-l-muallimin-al-islamiyyah-gontor-putra
https://www.gontor.ac.id/kulliyatu-l-muallimat-al-islamiyah-gontor-putri
https://www.gontor.ac.id/kulliyatu-l-muallimat-al-islamiyah-gontor-putri
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1) Struktur KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 

KMI merupakan lembaga yang dibawahi oleh Pimpinan Pondok Modern 

Darussalam Gontor, yaitu K.H. Hasan Abdullah Sahal, K.H. Amal Fathullah 

Zarkasyi, M.A., dan Drs. K.H. M. Akrim Mariyat, Dipl.A.Ed.. Sedangkan Direktur 

KMI atau yang mengetuai lembaga ini secara keseluruhan adalah  K.H. Masyhudi 

Subari, M.A.. 

Sumber; Bagian KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 

 KMI di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 Konawe 

Selatan terdiri dari bagian-bagian yang bertanggungjawab dalam urusan proses 

belajar mengajar, pembinaan karir guru, sarana dan prasarana, ketatausahaan, dan 

perpustakaan.  

2) Santri dan Guru di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 

Konawe Selatan 

Saat ini santri di Gontor Putri kampus 4 berjumlah 448 santri, sedangkan 

santri kelas 5 KMI atau setara dengan siswa kelas XI SLTA atau MA berjumlah 49 

Gambar 4. 1 Struktur Fungsionaris KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 
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orang. Adapun guru di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri kampus 4 

berjumlah 80 orang. Mereka adalah lulusan KMI Gontor Putri, dan Gontor Putra 

yang telah menyelesaikan pendidikan di UNIDA Gontor, yang seluruhnya berperan 

aktif dalam pembinaan mental spiritual serta peningkatan kemampuan akademik 

dan nonakademik para santri, baik melalui aktivitas dalam maupun luar kelas. 

Sebagian pendidik yang bergelar sarjana dan sedang menempuh studi pada Program 

Pascasarjana, dan sebagian lain yang belum bergelar sarjana tengah menempuh studi 

program sarjana.  

Baik santri maupun guru di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 

kampus 4 wajib menetap di dalam kampus. Guru tidak hanya bertanggung jawab 

atas pembelajaran di kelas saja, tetapi juga pada pendidikan santri dalam keseharian 

dengan memberikan keteladanan, bimbingan, arahan, dan kegiatan yang edukatif 

bagi santri. Sehingga pendidikan bagi santri berlangsung secara kontinu, segala 

kegiatan dan apapun yang mereka rasakan, mereka lihat, mereka dengar harus 

memiliki nilai pendidikan.  

3) Kurikulum KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 Konawe 

Selatan 

Kurikulum di Pondok Modern Darussalam Gontor, termasuk di Gontor Putri 

kampus 4 Konawe Selatan, adalah kurikulum yang berifat mandiri, komprehensif, 

dan terintegrasi. Kurikulum di Pondok Modern Darussalam Gontor disusun dan 

diterapkan secara independen disesuaikan dengan program pendidikan Pondok, 

tanpa melibatkan atau tergantung pada pihak luar manapun. Kurikulumnya juga 

mencakup berbagai aspek mulai dari akademik, spiritual keagamaan, akhlak, 

mentalitas, etos kerja, dll. Adapun integrasi dari kurikulum dapat dilihat dari 
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kurikulumnya yang terdiri dari materi atau kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan 

ekstrakurikuler.
18

 

Kurikulum inti atau intrakurikuler diberikan melalui kegiatan pembelajaran 

di kelas yang ditangani oleh KMI di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 

Kampus 4 Konawe Selatan. Adapun isi dari kurikulum tersebut meliputi bidang-

bidang studi berikut ini. 

Tabel 4. 1 Kurikulum Pembelajaran KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 

No. Bidang Studi Mata Pelajaran 

1 Bahasa Arab  

Al-Imla’ 

Al-Insya’ 

Tamri>n al-Lugah 

Al-Mut}a>la‘ah 

Al-Nah}wu 

Al-S}arf 

Al-Bala>gah 

Ta>ri>kh al-Adab 

Al-Khat} al-‘Arabi> 

Al-Mah{fu>z}a>t  

2 Dirasah Islamiyah  

Al-Qur’a>n 

Al-Tajwi>d 

Al-Tauh}i>d 

Al-Tafsi>r 

Al-H{adi>s\ 

Mus}t}alah} al-H{adi>s\ 

Al-Fiqh 

Us}u>l al-Fiqh 

Al-Fara>’id} 

Al-Di>n al-Isla>mi> 

Muqa>ranat al-Adya>n 

Ta>ri>kh al-Isla>m 

Al-Tarjamah 

3 Ilmu Keguruan Al-Tarbiyah wa al-Ta‘li>m 
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Imam Bahroni, Introduction to Integrated Education  (Cet. I; Ponorogo: UNIDA Gontor 

Press, 2018), h. 165. 
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Psikologi Pendidikan 

4 Bahasa Inggris  

Reading and Comprehension 

Grammar 

Composition 

Dictation 

5 Ilmu Pasti  

Berhitung 

Matematika 

Akuntansi 

6 Ilmu Pengetahuan Alam  
Fisika 

Biologi 

Kimia 

7 Ilmu Pengetahuan Sosial  

Sejarah 

Geografi 

Sosiologi 

Psikologi Umum 

8 Keindonesiaan/ Kewarganegaraan  
Bahasa Indonesia  

Tata Negara. 

9 Keputrian  Nisa>iyah 

10 Kepondokmodernan dan Kepondokmodernan 

Sumber; Bagian KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 

Bagi santri kelas 2 hingga kelas 5 KMI atau setara dengan siswa kelas VIII 

SLTP atau MTs hingga kelas XI SLTA atau MA, bidang studi Bahasa Arab, 

Dirasah Islamiyah, al-Mah{fu>z{a>t dan Ilmu Keguruan diajarkan dengan bahasa Arab, 

bidang studi Bahasa Inggris diajarkan dengan bahasa Inggris, sedangkan bidang 

studi Ilmu Pasti, IPA, IPS, Kewarganegaraan, Keputrian, Kepondokmodernan 

diajarkan dengan bahasa Indonesia.  

Adapun kurikulum penunjang atau kokurikuler merupakan kurikulum yang 

menunjang dan mendukung peningkatan akademis santri melalui kegiatan-kegiatan 

tertentu, yang diadakan harian, mingguan, setengah tahunan, dan tahunan.  

Tabel 4. 2 Kegiatan KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4  

No. Jenis kegiatan Nama Kegiatan 

1 Kegiatan Harian Pembelajaran reguler pagi, pembelajaran sore 
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(jam ke-7), dan belajar malam. 

2 Kegiatan Mingguan Penulisan al-insya>’ al-usbu>‘i>, penulisan nus}us 

juz’ al-‘a>mm, dan pengumpulan minimal 30 

tanda tangan sebagai bukti hafalan (pada mata 

pelajaran apapun). 

3 Kegiatan Bulanan  Pemeriksaan buku pelajaran dan buku catatan, 

pemeriksaan kelengkapan peralatan kelas. 

4 Kegiatan Semester KMI Prima (Cerdas cermat), ulangan umum, 

ujian lisan, dan ujian tulis. 

5 Kegiatan Tahunan Kasyf al-Mu‘jam (khusus kelas 5 KMI), 

teaching training (khusus kelas 5 KMI), Fath{ al-

Kutub (khusus kelas 5 KMI), dan manasik haji 

(khusus kelas 1 dan 1 Intensif KMI). 

    Sumber; Bagian KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 

Adapun kegiatan ekstrakurikuler sepenuhnya ditangani oleh Pengasuhan 

Santri yang dilaksanakan di luar kegiatan pembelajaran di kelas, seperti  kursus 

keterampilan tertentu, kesenian, olahraga, organisasi, kepanitiaan, dll.  

B. Sistem Pelaksanaan Fath} Kutub al-Tura>s\ dalam Pemahaman Keagamaan Santri 
di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 Konawe Selatan 
Sulawesi Tenggara 

Fath} Kutub al-Tura>s\ merupakan kegiatan yang telah ada sejak Pondok 

Modern Darussalam Gontor berdiri, yang dahulu dilaksanakan setiap bulan 

Ramadhan. Kegiatan ini telah menjadi bagian dari kurikulum KMI Gontor, sebagai 
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realisasi dari salah satu orientasi pendidikan Pondok Modern Darussalam Gontor, 

yaitu al-tafaqquh fi al-di>n atau menekuni ilmu agama.
19

 

Fath{ kutub al-tura>s\ merupakan kegiatan pengkajian kutub al-tura>s\ yang 

wajib dilaksanakan setiap tahun bagi santri kelas 5 KMI di Pondok Modern 

Darussalam Gontor Putri kampus 4 atau setara dengan siswa kelas XI SLTA atau 

MA. Kagiatan ini merupakan sarana pengembangan kualitas santri baik dari segi 

pengetahuan keagamaan, bahasa, dan kemampuan berpikir objektif.
20

 Kegiatan ini 

merupakan kegiatan yang diadakan dalam rangka membuka wawasan keislaman 

yang sangat luas dengan membaca, memaknai, dan memahami kitab al-tura>s\, yang 

dasar pengadaannya adalah ayat pertama yang diturunkan dalam Islam.
21

 Ayat 

tersebut terdapat pada QS al-‘Alaq/ 96: 1 berikut ini. 

 بٱِسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ 
ۡ
رأَ نَ مِنۡ عَلَق (ٔ) ٱقػۡ نسََٰ  وَرَب كَ ٱلۡأَكۡرَ ُـ (ٕ) خَلَقَ ٱلۡإِ

ۡ
رأَ ٱلَّذِي عَلَّمَ  (ٖ) ٱقػۡ

نَ مَا لََۡ يػَعۡلَمۡ  (ٗ) بٱِلۡقَلَمِ  نسََٰ  (٘) عَلَّمَ ٱلۡإِ

Terjemahnya: 

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia 
telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah 
Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia 
mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

22 

Oleh pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, ayat tersebut dimaknai 

sebagai perintah yang mewajibkan seorang muslim untuk membaca baik membaca 

                                                           
19

Muhammad Afif Chamidi (41), Wakil Pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 

Kampus 4 Konawe Selatan, Wawancara, Konawe Selatan 25 Desember 2021. 

20
Bagian KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4, Petunjuk Pelaksanaan 

Fathul Kutub Kelas Lima Kulliyatu-l-Mu’allimat al-Islamiyah (1443 H/ 2021 M), h. 1.  

21
Hamim Fathoni (35), Wakil Direktur KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 

Kampus 4 Konawe Selatan, Wawancara, Konawe Selatan 18 Desember 2021.  

22
Kementerian Agama Republik Indonesia, Qur’an Kemenag (Terjemah), Daring. 

https://quran.kemenag.go.id/sura/96 (Diakses 19 Desember 2021). 

https://quran.kemenag.go.id/sura/96
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buku, membaca keadaan, maupun membaca lingkungan.
23

 Oleh sebab itu santri 

dididik untuk dapat peka dan mampu memahami makna dari apa yang mereka lihat, 

mereka rasakan, mereka alami,  mereka dengar, ataupun yang mereka baca. 

1. Tujuan Fath} Kutub al-Tura>s\  

Tujuan utama kegiatan ini adalah membentuk santri yang mampu 

memahami permasalahan kehidupan yang dikaitkan dengan eksistensi mereka 

sebagai santri Pondok Modern, hingga dapat menjadi pribadi muslimat dan 

mukminat yang bertakwa.
24

 Tujuan ini kemudian diturunkan menjadi beberapa 

tujuan khusus berikut ini. 

a. Pemaahaman keagamaan 

Fath} kutub al-tura>s\ ditujukan agar santri mampu menekuni ilmu agama (al-

tafaqquh fi al-di>n), membuka khazanah keislaman yang tidak lain adalah kekayaan 

dan kebanggaan berupa ilmu pengetahuan agama milik umat Islam, yang memiliki 

keutamaan dari ilmu-ilmu yang lain.
25

 Keagamaan dalam kegiatan fath} al-kutub 

mencakup empat materi utama yaitu Akidah, Fikih, Tafsir, dan Hadis. Materi yang 

berusaha untuk dipahami tersebut bersumber dari kutub al-tura>s\ yang merupakan 

warisan ulama terdahulu.    

Warisan para ulama berupa ilmu pengetahuan keagamaan yang tak ternilai 

harganya yang diperuntukkan bagi generasi muslim saat ini.  Dalam fath} kutub al-

tura>s\, pondok berusaha mengenalkan kutub al-tura>s\ sebagai karya ulama Islam 
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Hamim Fathoni (35), Wakil Direktur KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 

Kampus 4 Konawe Selatan, Wawancara, Konawe Selatan 18 Desember 2021. 

24
Bagian KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4, Petunjuk Pelaksanaan 

Fathul Kutub Kelas Lima Kulliyatu-l-Mu’allimat al-Islamiyah (1443 H/ 2021 M), h. 1. 

25
Muhammad Afif Chamidi (41), Wakil Pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 

Kampus 4 Konawe Selatan, Wawancara, Konawe Selatan 25 Desember 2021. 
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terdahulu yang merupakan pelopor perkembangan ilmu pengetahuan kepada santri.
26

 

Di samping untuk pemahaman keagamaan santri, dalam kegiatan ini santri juga 

dikenalkan dengan ulama melalui karya-karya mereka. 

b. Pengaplikasian kemampuan berbahasa Arab santri  

Di Gontor, bahasa merupakan kunci (mifta>h}) kesuksesan dalam mengenyam 

pendidikan. Santri kelas XI setidaknya telah belajar bahasa Arab selama minimal 

tiga tahun. Salah satu cara untuk melatih dan mengetahui kemampuan berbahasa 

Arab santri adalah dengan melihat dari kemampuan mereka membaca dan 

memahami kitab al-tura>s\.27
 Fath} Kutub al-Tura>s\ merupakan wadah untuk 

mengetahui sejauh mana santri dapat menggunakan kunci tersebut.
28

 Maka dari itu, 

setiap tahapan atau proses dari fath} kutub al-tura>s\, dari awal hingga akhir, ditulis 

dan disampaikan dengan bahasa Arab. 

c. Penanaman kebiasaan membaca (reading habit) 

Kebiasaan membaca merupakan hal penting yang mendatangkan banyak 

manfaat dan merupakan awal terbentuknya budaya literasi dalam kehidupan 

manusia secara umum. Fath} al-Kutub diharapkan dapat menjadi motivasi bagi santri 

untuk memiliki reading habit, terbiasa untuk membaca dalam konteks yang lebih 

luas dan mendalam, tidak hanya diartikan sebagai membaca tulisan, karena perintah 

untuk membaca (iqra’) juga dapat diartikan sebagai perintah untuk memahami, 

mengembangkan, menghayati, dll.
29

 Dengan keikutsertaan mereka dalam fath{ kutub 
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Hamim Fathoni (35), Wakil Direktur KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 

Kampus 4 Konawe Selatan, Wawancara, Konawe Selatan 18 Desember 2021. 

27
Hamim Fathoni (35), Wakil Direktur KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 

Kampus 4 Konawe Selatan, Wawancara, Konawe Selatan 18 Desember 2021. 

28
Muhammad Afif Chamidi (41), Wakil Pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 

Kampus 4 Konawe Selatan, Wawancara, Konawe Selatan 25 Desember 2021. 

29
Muhammad Afif Chamidi (41), Wakil Pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 

Kampus 4 Konawe Selatan, Wawancara, Konawe Selatan 25 Desember 2021. 
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al-tura>s\, santri diharapkan dapat memahami, mengembangkan, dan menghayati 

kandungan kutub al-tura>s\, serta menghargai karya yang diwariskan ulama Islam 

terdahulu.  

2. Komponen dan Faktor Penunjang dalam Fath} Kutub al-Tura>s\  

Fath{ kutub al-tura>s\ merupakan kegiatan yang melibatkan beberapa 

komponen utama yang difungsikan untuk mencapai tujuannya. Komponen fath} al-

kutub merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan atau ketercapaian 

tujuan fath} al-kutub. Adapun komponen utama dalam kegiatan ini adalah santri, 

ustaz dan ustazah, sarana dan prasarana, serta lingkungan. 

a. Santri 

Peserta Fath} Kutub al-Tura>s\ merupakan santri kelas 5 KMI (Kulliyat al-

Mua’allima>t al-Isla>miyah) atau setara dengan siswa kelas XI SLTA atau MA yang 

terdiri dari dua kelas, yaitu kelas 5B dan kelas 5C, seluruhnya berjumlah 49 orang.  

Pondok Modern Darussalam Gontor merupakan pesantren modern yang 

tidak lepas dari kutub al-tura>s\. Pesantren ini mengajarkan ‘ilmunya’ atau cara 

membacanya, maka dari itu untuk dapat membaca kitab al-tura>s\, santri harus dapat 

berbahasa Arab.
30

 Kemampuan berbahasa Arab santri kelas 5 KMI atau setara 

dengan siswa kelas XI SLTA atau MA telah ditanamkan secara kontinu dan dilatih 

sejak mereka duduk di bangku kelas 1 KMI atau setara dengan siswa kelas VII 

SLTP melalui pengajaran materi-materi bahasa Arab di kelas dan pembiasaan 

menggunakan bahasa Arab dalam percakapan sehari-hari.  

Selain itu kemampuan berbahasa Arab, terdapat beberapa ketentuan lain 

yang ditetapkan bagi mereka dalam mengikuti fath} kutub al-tura>s\, seperti 
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diwajibkan untuk membawa kamus Al-Munjid, kamus Arab-Indonesia karangan 

Mahmud Yunus, Mu‘jam Mufahras dan dua buku tulis.
31

 Berikut ini ketentuan lain 

bagi santri dalam mengikuti kegiatan ini. 

1) Santri dilarang membawa buku lain ke dalam gedung pertemuan selain buku 

yang telah ditentukan di atas. 

2) Santri dilarang membawa kitab keluar area fath} kutub al-tura>s\. 

3) Seluruh santri datang ke tempat Fath} Kutub al-Tura>s\ tepat pada waktunya. 

4) Santri masuk ke area Fath} Kutub al-Tura>s\ dengan menggunakan seragam 

masuk kelas (selama jam sekolah) dan baju kain (pada siang dan malam hari). 

5) Bagi santri yang mendapatkan tugas sebagai pengajar pelajaran sore dan 

mengawas Muha>d}arah/ latihan pidato (kalau ada), tetap melaksanakan tugas 

sebagaimana biasa. 

6) Santri diwajibkan menjaga kitab-kitab yang ada dengan sebaik-baiknya dan 

tidak diperkenankan memberi tanda (melipat kertas atau mencoret) apapun 

dalam kutub al-tura>s\  kecuali secarik kertas yang digunakan sebagai batas. 

7) Santri yang namanya tercantum pada nomor 1 dan 2 otomatis menjadi ketua 

dan wakil ketua kelompok. 

8) Setiap kelompok santri bertanggung jawab atas kelengkapan kitab dan buku-

bukunya. 

9) Setiap hari masing-masing kelompok akan diberi tugas-tugas penertiban area 

fath} kutub al-tura>s\, yaitu menyapu ruangan, mengambil air minum dan 

membereskan buku-buku serta menghitung kelengkapan buku yang ada. 
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Aliffany Pualam Ariarta (22), Ketua panitia pelaksana Fath} Kutub  al-Tura>s\ al-Isla>miyah 

Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 Konawe Selatan, Wawancara, Konawe Selatan 

18 Desember 2021. 
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10) Selama Fath} Kutub al-Tura>s\ berlangsung, santri tidak diperbolehkan 

meninggalkan area Fath} Kutub al-Tura>s\ kecuali atas izin panitia atau 

pembimbing. 

11) Bagi santri yang berhalangan hadir wajib izin ke panitia.32
 

Untuk menjaga kelengkapan dan kualitas kitab, santri dilarang untuk 

melipat, menulis, mencoret, ataupun membawa kitab keluar dari tempat fath} al-

kutub dilaksanakan, santri juga ditugaskan untuk mengadakan pemeriksaan 

kelengkapan kitb secara berkala. Santri juga bertanggung jawab untuk menjaga 

lingkungan fath} al-kutub tetap bersih, rapih, dan tertib dengan mengadakan 

pembersihan, datang tepat waktu, dan mengajukan izin jika berhalangan hadir atau 

hendak keluar.     

b. Guru 

Dalam pelaksanaan fath} al-kutub, guru atau ustaz dan ustazah pembimbing 

merupakan komponen penting, jumlah guru dalam kegiatan ini seluruhnya ada 

sembilan belas orang,  yang terdiri dari tujuh ustaz dan dua belas ustazah. Masing-

masing memiliki peran dan tugas masing-masing yang disusun dalam sebuah 

organisasi yang terdiri dari bagian-bagian tertentu, yaitu Wakil Pengasuh Pondok 

selaku pengawas umum, dua orang Ustaz selaku koordinator umum, empat orang 

ustaz selaku penanggungjawab materi, lima orang ustazah selaku pembimbing 

pembahasan, empat orang ustaz selaku pembimbing diskusi, serta empat orang 

ustazah selaku panitia pelaksana.
33
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Bagian KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4, Petunjuk Pelaksanaan 

Fathul Kutub Kelas Lima Kulliyatu-l-Mu’allimat al-Islamiyah (1443 H/ 2021 M), h. 5. 
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Bagian KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4, Petunjuk Pelaksanaan 

Fathul Kutub Kelas Lima Kulliyatu-l-Mu’allimat al-Islamiyah (1443 H/ 2021 M), h. 1-2. 
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  Secara garis besar, peran ustaz dan ustazah pembimbing dalam kegiatan ini 

adalah sebagai pengawal santri dalam mendalami kita>b al-tura>s\.
34

 Meskipun 

memiliki basis kemampuan berbahasa Arab, bagi santri kelas 5 KMI atau setara 

dengan siswa kelas XI SLTA atau MA, Fath} Kutub al-Tura>s\  atau pengkajian kutub 

al-tura>s\ secara mandiri merupakan hal baru. Sehingga pengawalan dari ustaz dan 

ustazah pembimbing sangat diperlukan, baik dalam menelaah dan menulis bah}s\ 

maupun dalam diskusi. 

Ustaz dan ustazah pembimbing sangat berperan dalam memastikan 

kebenaran dari pemahaman santri. Saat  menelaah dan menulis bah}s\, ustazah 

pembimbing harus memberikan penjelasan apabila santri menemukan kesulitan 

dalam memahami teks dalam kutub al-tura>s\. Ustaz dan ustazah juga meluruskan 

kekeliruan santri saat diskusi, terkhusus pada yang berkaitan dengan kebenaran 

materi yang dipresentasikan. Begitu pula pada sesi tanya jawab, ustaz dan ustazah 

selalu memberikan respons berupa tambahan untuk jawaban santri yang masih 

kurang, meluruskan jawaban yang belum benar, atau menjelaskan maksud dari suatu 

pertanyaan.  

Di antara tugas ustaz dan ustazah adalah menyusun i‘da>d atau persiapan, 

yaitu topik-topik pembahasan setiap materi yang akan dibahas oleh santri terlebih 

dahulu dikaji oleh ustaz dan ustazah lalu ditulis dalam lembaran i‘da>d. Pada 

lembaran tersebut, komponen yang wajib tercantum adalah al-mufroda>t (kosa kata), 

dalil dari al-Qur’a>n maupun Hadis, pembahasan materi yang merujuk pada kita>b al-

tura>s\, dan al-istinba>t} (kesimpulan). Penyusunan i‘da>d dikawal dan dicek 

kebenarannya oleh ustaz penanggungjawab materi, koordinator, atau ustaz senior 
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lainnya.
35

 Sedangkan ustazah yang berperan sebagai panitia pelaksana bertanggung 

jawab atas pelaksanaan fath} al-kutub dari awal hingg akhir. 

c. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana merupakan segala sesuatu yang membantu 

pelaksanaan proses pembelajaran, baik  secara langsung maupun tidak langsung.
36

 

Berbagai sarana dan prasarana dimanfaatkan dalam fath} kutub al-tura>s\, seperti 

kutub al-tura>s\, buku catatan, gedung, dll.   

1) Kitab 

Kitab merupakan sumber utama materi pembelajaran dalam kegiatan ini. 

Kitab yang dimaksud di sini adalah kita>b al-tura>s\ yang akan ditelaah dan dijadikan 

rujukan bagi santri dalam menyusun tulisan, mempresentasikan, dan mendiskusikan 

topik pembahasannya.  

a) Kitab-kitab pada materi Akidah 

Kutub al-tura>s\ pada pembahasan materi Akidah berjumlah 20 judul kitab, 

masing-masing berjumlah 15 eksamplar. Jadi, jumlah seluruh kitab pada materi 

Akidah dalam Fath} Kutub al-Tura>s\ adalah 300 eksemplar.  

Tabel 4. 3 Kitab-kitab yang Digunakan pada Materi Akidah 

No Nama Kitab Penulis 

1 
H{a>syiyah al-Syarqa>wi> ‘ala> Syarh{i al-
Hudhudi> 

‘Abdullah bin H{ija>zi> Ibra>hi>m al-

Syarqa>wi> 

2 Tanbi>h al-Ga>fili>n Abu al-Lais\ al-Samarqandi> 

3 H{a>syiyah al-Dasu>qi> ‘ala> Ummi al-Bara>hi>n Muhammad al-Dasu>qi> 

4 Fath{ al-Maji>d Muhammad Nawawi> al-Ja>wi> 

5 Nu>r al-Z{ala>m Muhammad Nawawi> al-Ja>wi>  
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Salwa Safira Choirunnisa (22), Pembimbing Pembahasan dalam  Fath} Kutub al-Tura>s\ al-

Isla>miyah, Wawancara, Konaawe Selatan 25 Desember 2021. 

36
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6 H{a>syiyah ‘ala> Mukhtas}ar Ibni Abi> Jamrah  Muhammad al-Syanwani> 

7 Ih{ya>’ ‘Ulu>m al-Di>n Muhammad al-Gaza>li> 

8 
I‘a>nah al-T{a>libi>n ‘ala> H{alli Alfa>z{ Fath{ al-
Mu‘i>n 

Abu Bakr ‘Us \ma>n bin Syat}a> al-

Bakri> 
9 Minha>j al-Muslim Abu> Bakr Ja>bar al-Jaza>’iri> 

10 
Al-Nas}a>ih{ al-Di>niyah wa al-Was{a>ya> al-
I>ma>niyah 

‘Abdullah bin ‘Alwi al-H{adda>d 

11 
Al-taz\kirah bi Ah{wa>l al-Mauta> wa Umu>r 
al-A>khirah 

Muhammad bin Ah{mad al-

Qurt}ubi> 

12 Kifa>yah al-Atqiya>’ wa Minha>j al-As}fiya>’ 
Abu Bakr ‘Us \ma>n bin Syat}a> al-

Bakri 

13 Ani>s al-Muttaqi>n ‘Abd al-S{amad al-Palembani 

14 
Syarh} ‘Aqi>dah Ahli al-Sunnah wa al-
Jama>‘ah 

Muhammad bin S{a>lih} al-

‘Us \aimi>n 

15 Ta‘li>m al-Muta‘allim Burha>n al-Di>n al-Zarnu>ji> 

16 Syarh} Ti>ja>n al-Dara>ri Al-‘Alla>mah Al-Ba>ju>ri> 

17 Qat}ru al-Gais\ Muhammad Nawawi> al-Ja>wi> 

18 Nas}a>’ih{ al-‘Iba>d Muhammad Nawawi> al-Ja>wi> 

19 Irsya>d al-‘Iba>d 
Zainuddin bin ‘Abd al-‘Azi>z al-

Mali>ba>ri> 

20 Minha>j al-‘A>bidi>n Muhammad al-Gaza>li> 

Sumber; Panitia pelaksana fath} al-kutub Gontor Putri Kampus 4 Konawe Selatan 

b) Kitab-kitab pada materi Fikih 

Kutub al-tura>s\ pada pembahasan materi Fikih berjumlah 20 judul kitab, 

masing-masing berjumlah 15 eksamplar. Jadi, jumlah seluruh kitab pada materi 

Fikih dalam Fath} Kutub al-Tura>s\ adalah 300 eksemplar. 

Tabel 4. 4 Kitab-Kitab yang Digunakan pada Materi Fikih 

No Nama Kitab Penulis 

1 Tuh}fah al-T{ulla>b Zakariya> al-Ans}a>ri> 

2 ‘Umdah al-Sa>lik Ah}mad bin al-Naqi>b al-Misri> 

3 Lat}a>’if al-Isya>ra>t 
‘Abd al-H{ami>d bin Muhammad 

‘Ali> Kudus 
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4 Fath{ al-Jawa>d Ibnu H{ajar al-Haitami> 

5 
Al-Fiqh al-Isla>mi> wa al-Qad}a>ya> al-
Mu‘a>s}irah 

Wahbah al-Zuh{aili> 

7 Fath{ al-Wahha>b Zakariya> al-Ans}a>ri> 

8 Qurrah al-‘Ain 
Zainuddin bin ‘Abd al-‘Azi>z al-

Mali>ba>ri> 

9 
Kifa>yah al-Akhya>r fi> H{alli Ga>yah al-
Ikhtis}a>r (Juz I) 

Taqiyuddin al-Dimasyqi> 

10 Ja>mi‘ Baya>n al-‘Ilmi wa Fad}lihi Ibnu ‘Abdi al-Barr 

11 Syarh} al-Sitti>n Mas’alah Syiha>b al-Di>n al-Ans}a>ri> 

12 Minha>j al-T{a>libi>n wa ‘Umdah al-Mufti>n 
Abu> Zakariya Muh}yi al-Di>n bin 

Syaraf al-Nawawi> 

13 Matan Sitti>na Mas’alah Abu> al-‘Abba>s Ah}mad al-Za>hid 

14 Minha>j al-Qawi>m Ibnu H{ajar al-Haitami> 

15 Fath{ al-Mu‘i>n 
Zainuddin bin ‘Abd al-‘Azi>z al-

Mali>ba>ri> 

16 Ka>syifah al-Saja> Syarh{ Safi>nah al-Naja> Muhammad Nawawi> al-Ja>wi> 

17 
Mara>qa>h S{u‘u>d al-Tas}di>q Syarh{ Sulam al-
Taufi>q 

Muhammad Nawawi> al-Ja>wi 

18 Syarh} ‘Uqu>d al-Lujain Muhammad Nawawi> al-Ja>wi 

19 I<d{a>h} al-Mubham fi> Ma‘a>ni> al-Sulam Ah}mad al-Damanhuri> 

20 Fath} al-Qari>b Muhammad bin Qa>sim al-Ga>zi> 
Sumber; Panitia pelaksana fath} al-kutub Gontor Putri Kampus 4 Konawe Selatan 

c) Kitab-kitab pada materi Tafsir 

Kutub al-tura>s\ pada pembahasan materi Tafsir berjumlah 5 judul kitab, 

masing-masing berjumlah 15 eksamplar. Jadi, jumlah seluruh kitab pada materi 

Tafsir dalam Fath} Kutub al-Tura>s\ adalah 75 eksemplar. 

Tabel 4. 5 Kitab-kitab yang Digunakan pada Materi Tafsir 

No Nama Kitab Penulis 

1 H{a>syiyah al-S{a>wi> ‘ala> Tafsi>r al-Jala>lain Ah}mad al-S{a>wi> 

2 
Mura>h} Labi>d li Kasyfi Ma‘na> al-Qur’a>n 
al-Maji>d (Tafsi>r al-Muni>r) Muhammad Nawawi> al-Ja>wi 
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3 Tafsi>r al-Jala>lain 
Jala>l al-Di>n al-Mah}alli> dan Jala>l al-

Di>n al-Suyu>t}i> 

4 Mada>rij al-Sa>liki>n Ibnu Qayyim al-Jauziyah 

5 Anwa>r al-Tanzi>l wa Asra>r al-Ta’wi>l Na>s}ir al-Di>n al-Baid}a>wi> 
Sumber; Panitia pelaksana fath} al-kutub Gontor Putri Kampus 4 Konawe Selatan 

d) Kitab-kitab pada materi Hadis 

Kutub al-tura>s\ pada pembahasan materi Hadis berjumlah 13 judul kitab, 

masing-masing berjumlah 15 eksamplar. Jadi, jumlah seluruh kitab pada materi 

Hadis dalam Fath} Kutub al-Tura>s\ adalah 195 eksemplar. 

Tabel 4. 6 Kitab-kitab yang Digunakan pada Materi Hadis 

No Nama Kitab Penulis 

1 Al-Tajri>d al-S{ari>h{ al-Ja>mi‘ al-S{ah{ih{ Ah}mad Al-Zabi>di> 

2 
Syarh{ Sullam al-Muna>ja>h ‘ala> Risa>lah 
Safi>nah al-S{ala>h 

Muhammad Nawawi> al-Ja>wi 

3 Dardi>r al-Mi‘ra>j Ah{mad al-Dardir 

4 
Tanqi<h} al-Qaul al-H{as\i>s\ Syarh{ Luba>b al-
H{adi>s\ 

Muhammad Nawawi> al-Ja>wi 

5 Al-Mawa>‘iz} al-‘Us}fu>riyah 
Muhammad bin Abi> Bakr al-

‘Us}fu>ri> 

6 Qu>t al-H{abi>b al-Gari>b Muhammad Nawawi> al-Ja>wi 

7 Al-In‘a>m al-Ba>ri> Ibnu Taimiyah 

8 Al-Arba‘i>n al-Nawa>wiyah 
Abu> Zakariya Muh}yi al-Di>n bin 

Syaraf al-Nawawi 
9 

Al-Taqri>b wa al-Taisi>r li Ma‘rifah 
Sunan al-Basyi>r al-Naz\i>r 

Abu> Zakariya Muh}yi al-Di>n bin 

Syaraf al-Nawawi 

10 H{a>syiyah ‘ala > Syarh} al-Baiqu>niyah ‘At}iyah al-Ajhu>ri> 

11 Syarh} al-Arba‘i>n al-Nawa>wiyah Ah}mad bin al-H{ija>zi> al-Fasya>ni> 

12 
Al-minah} al-Saniyah ‘ala> al-Was}iyah al-
Matbu>liyah 

 ‘Abd al-Wahab al-Sya‘ra>ni> 

13 Mukhta>r al-H{adi>s\ al-Nabawiyah Ah}mad al-Ha>syimi> 

Sumber; Panitia pelaksana fath} al-kutub Gontor Putri Kampus 4 Konawe Selatan 
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Panitia menyediakan tiga sampai empat eksemplar dari masing-masing kitab 

di atas meja setiap kelompok. Selain itu setiap santri juga diwajibkan membawa 

kamus al-Munjid, kamus Arab-Indonesia karangan Mahmud Yunus, kitab Mu‘jam 

Mufahras, dan dianjurkan membawa kitab Bulu>g al-Mara>m.  

2) Buku Catatan (al-muz\akkirah) 

Pada kegiatan ini, para santri diberikan dua buku catatan khusus (al-

muz\akkirah) untuk menulis pembahasan atau hasil penelaahan mereka terhadap 

kutub al-tura>s\ mengenai suatu judul pembahasan dalam bahasa Arab. Dalam buku 

tulis tersebut telah tercantum aspek-aspek apa saja yang perlu ditulis santri, mulai 

dari data diri (nama, kelas, kelompok, hari/ tanggal, dll), judul pembahasan, 

pendahuluan (al-muqaddimah), kosa kata (al-mufrada>t), kutipan dan penjelasan (al-

naqlu wa al-syarh}u), konklusi (al-tat}bi>q aw al-istinba>t}), hingga rujukan (al-marja‘). 

Buku ini kemudian dikumpulkan kepada ustazah pembimbing setelah diskusi 

kelompok untuk dinilai. 

Dalam kegiatan fath} al-kutub, santri tidak diperbolehkan membawa buku 

catatan selain kedua buku ini. Buku catatan ini sengaja diberikan dua untuk setiap 

orang karena rentang waktu antara sesi pembahasan dan diskusi satu dengan yang 

lain cukup berdekatan, sehingga santri dapat menggunakan buku kedua apabila 

pembimbing belum selesai menilai tulisan mereka pada sesi sebelumnya.  

Para ustaz dan ustazah pembimbing juga diberikan hal serupa, berbentuk 

lembaran atau blangko khusus untuk menuliskan hasil penelaahannya terhadap Fath} 

Kutub al-Tura>s\ atau persiapan pembahasan yang nanti akan dijadikan pegangan 

bagi para ustaz dan uztazah dalam ketika membimbing.  
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3) Gedung  

Fath{ kutub al-tura>s\ dilaksanakan bagi santri kelas 5 KMI atau setara dengan 

siswa kelas XI SLTA atau MA yang berjumlah 49 orang secara serentak ditambah 

penataan meja dan bangku yang membutuhkan banyak ruang. Oleh sebab itu 

pelaksanaannya dilokasikan pada ruangan yang lebih besar dari ruang kelas biasa, 

yaitu aula Al-Azhar. Aula ini berukuran 7 x 24 meter dengan kapasitas kurang lebih 

100 orang yang terletak di lantai dua gedung Al-Azhar dan jaraknya cukup jauh dari 

kelas-kelas lain yang terletak di Gedung Aligarh, sehingga santri dapat fokus pada 

kegiatan ini dan kegiatan pembelajaran yang berlangsung di kelas lain tidak 

terganggu.  

1. Denah saat pembukaan, pembekalan, dan penutupan 

Pembukaan Fath{ al-kutub dilanjutkan dengan pengarahan dan pembekalan 

disampaikan dengan metode ceramah yang dilengkapi dengan media visual berupa 

proyektor atau slide.  

Pada denah di atas, dapat dilihat bahwa letak tempat duduk santri (5) sama 

dengan letak tempat duduk mereka di kelas, dengan skala yang lebih besar. 

Gambar 4. 2 Denah Ruangan Saat Pembukaan, Pengarahan dan Penutupan 
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Sedangkan tempat duduk Wakil Pengasuh (1), Wakil Direktur (2), ustaz 

pembimbing (3), dan ustazah pembimbing duduk (4) berada tepat di belakang 

podium (6). 

2. Denah saat pembahasan (al-Bah{s\) 

Pembahasan kutub al-tura>s\ juga berlangsung di aula Al-Azhar dengan denah 

ruangan berikut ini.  

Dengan penataan ruangan seperti denah di atas, memungkinkan panitia (1) 

untuk memantau dan memastikan tahap pembahasan berjalan dengan lancar, seperti 

dengan mengabsen santri, mengumpulkan anggota regu untuk membagikan kertas 

judul, menegur santri yang tidak serius, mengkonfirmasi kehadiran pembimbing, 

memberikan peringatan waktu, dll. Sementara itu santri lebih termotivasi dalam 

mengkaji kitab kuning karena dengan penataan ruangan yang demikian santri 

merasakan kebersamaan dengan temannya dan memiliki cukup keberanian dengan 

adanya pengawalan ustadzah panitia (1), ustadz pembimbing atau penanggung 

jawab materi (2) dan ustadzah pembimbing yang duduk bersama mereka.   

 

Gambar 4. 3 Denah Ruangan Saat Pembahasan (al-Bah}s\) 
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3. Denah saat diskusi (al-Muna>qasyah) 

Diskusi kelompok tidak diadakan pada suatu ruangan tertentu, tetapi panitia 

telah menentukan titik-titik tempat diskusi di dalam dan sekitar aula Al-Azhar. 

Setiap sebelum mamasuki waktu diskusi, panitia akan mengumumkan tempat 

diskusi bagi setiap kelompok. 

Sebagaimana tertera pada denah di atas, tempat diskusi terletak pada empat 

titik, yaitu (1) di dalam aula bagian depan, (2) di dalam aula bagian belakang, (3) di 

depan aula, dan (4) di samping aula. 

4) Sarana lainnya 

Selain kitab kuning, buku catatan, dan aula, terdapat beberapa sarana 

lainnya yang menunjang pelaksanaan Fath} Kutub al-Tura>s\ seperti yang terdaftar 

dalam tabel berikut ini.  

Tabel 4. 7 Sarana dalam fath} kutub al-tura>s\ 

No Nama sarana Jumlah 

1 Meja 27 Buah 

2 Bangku 25 Buah 

Gambar 4. 4 Denah Ruangan Saat Diskusi Kelompok 
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3 Kursi 12 Buah 

4 Sofa 1 Set 

5 Proyektor 1 Unit 

6 Sound system 1 Set 

7 PC/ Laptop 1 Unit 

8 Map/ Folder Pembimbing 4 Buah 

Sumber; Panitia pelaksana fath} al-kutub Gontor Putri Kampus 4 Konawe Selatan 

Meja, bangku dan kursi digunakan dalam setiap rangkain kegiatan fath} kutub 

al-tura>s\, kecuali pada saat diskusi kelompok hanya menggunakan bangku dan kursi 

tanpa meja. Laptop, proyektor dan sound system digunakan sebagai perangkat 

dalam pengadaan media visual dan audio ketika pembukaan, pengarahan dan 

pembekalan. Sound system juga dimanfaatkan panitia untuk mengumumkan sesuatu 

saat Fath} Kutub al-Tura>s\ berlangsung, seperti untuk mengumpulkan ketua regu, 

mengingatkan waktu sesi pembahasan atau diskusi akan segera berakhir, dll. 

Sedangkan map atau folder diberikan kepada pembimbing setiap kelompok. Folder 

tersebut berisi lembaran-lembaran yang diperlukan pembimbing pada setiap 

kelompok, seperti petunjuk pelaksanaan fath} kutub al-tura>s\, nama-nama santri, 

judul-judul pembahasan setiap materi, timing kegiatan, lembar penilaian, dll.  

d. Lingkungan 

Penciptaan lingkungan yang kondusif merupakan faktor penting dalam 

pembelajaran. Menurut Wina Sanjaya dalam Nana Suryapermana, faktor lingkungan 

terdiri dari organisasi dan penciptaan iklim belajar sosial-psikologis.
37

 Di antara 

bentuk penciptaan milieu belajar yang baik adalah penataan ruangan yang 

                                                           
37

Nana Suryapermana, ‚Manajemen Perencanaan Pembelajaran‛, Tarbawi, h. 189.  
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memberikan ketenangan secara psikologis sebagai seorang individu, dan 

menciptakan interaksi positif  dengan individu lain dalam ruangan tersebut.  

 

Pada sesi pembahasan dalam kegiatan fath{ al-kutub, tempat duduk santri 

ditata mengelilingi meja membentuk meja konferensi. Dengan tujuan agar santri 

memiliki ruang untuk menulis dan akses yang mudah dalam menelaah kutub al-

tura>s\, bertanya kepada ustazah pembimbing, dan berinterakasi dengan teman 

sekelompoknya. Panitia menyediakan tiga sampai empat eksemplar untuk setiap 

judul kitab yang diletakkan di bagian tengah atas meja saat pembahasan, sehingga 

setiap anggota regu dapat leluasa menelaah suatu kitab secara mandiri tanpa harus 

bergantian.    

Sedangkan tempat untuk diskusi setiap kelompok tidak mengadakan diskusi 

di tempat yang sama pada setiap sesi. Panitia telah menentukan titik-titik tempat 

diskusi di aula Al-Azhar dan sekitarnya, setiap kelompok akan menempati titik 

tersebut secara acak. Panitia akan mengumumkan tempat diskusi setiap kelompok 

beberapa saat sebelum diskusi dimulai, lalu santri akan membawa bangku mereka 

dan kursi pembimbing ke tempat diskusi.  

 

 

Gambar 4. 5 Penataan Meja dan Tempat Duduk Saat Pembahasan (al-Bah}s\) 
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Dengan tata letak bangku yang seperti di atas peserta diskusi dapat saling 

berhadapan sehingga memudahkan santri untuk mempresentasikan makalah hasil 

pembahasannya di depan teman dan pembimbing, yang lain pun dapat menyimak 

dengan baik, atau saling berinteraksi dengan tanya jawab. Selain itu, pembimbing 

dapat dengan leluasa mengamati jalannya diskusi dan melakukan penilaian. 

3. Prosedur Pelaksanaan Fath} Kutub al-Tura>s\  

Fath{ kutub al-tura>s\ merupakan suatu sistem kegiatan kokurikuler atau 

kegiatan pendukung bagi pembelajaran atau intrakurikuler yang dalam prosesnya 

terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penutup.   

a. Perencanaan 

Dalam rangka merencanakan fath} kutub al-tura>s\, hal pertama yang dilakukan 

pihak pesantren adalah menyusun kepanitiaan dan menentukan pembimbing. 

Kemudian panitia menentukan waktu dan tempat, serta membuat kelompok santri 

dan pembimbing. Sementara itu, penanggungjawab materi dan ustaz senior lainnya 

menyusun materi pembahasan. Koordinator umum memberikan pengarahan kepada 

ustaz dan ustazah pembimbing. Sedangkan para pembimbing menulis persiapan 

pembahasan (i‘da>d al-bah}s\).   

 

Gambar 4. 6 Penataan Tempat Duduk Saat Diskusi 
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1) Penyusunan panitia pelaksana dan pembimbing 

Panitia pelaksana dan pembimbing fath} al-kutub ditunjuk oleh wakil direktur 

KMI dan diumumkan pada rapat mingguan guru (al-ikhtifa>l al-usbu>‘i>) yang disebut 

kemisan karena diadakan setiap hari kamis. Panitia pelaksana terdiri 4 orang 

ustazah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan fath} al-kutub, mulai dari 

perencanaan hingga evaluasi secara administratif maupun akomodatif. Di antara 

tugas dari panitia pelaksana kegiatan ini adalah sebagai berikut.  

a) Menyusun proposal pengajuan anggaran dan jadwal kegiatan fath} al-kutub. 

b) Mengurus surat-menyurat yang berhubungan dengan fath} al-kutub. 

c) Menentukan penanggungjawab/ penyusun topik-topik pembahasan setiap 

materi, kelompok santri dan pembimbing, serta tempat diskusi. 

d) Memilih santri peserta debat umum (al-muna>qasyah al-‘a>mmah), yang terdiri 

dari kelompok pro dan kontra, notulen, dan moderator.   

e) Mengelompokkan kitab sesuai materinya (Akidah, Fikih, Tafsir, dan Hadis) 

f) Menyiapkan materi pembekalan 

g) Mencetak buku catatan santri, mu’jam setiap musyrifah, blangko penilaian, dll.  

h) Mengkoordinir penyiapan tempat pelaksanaan.
38

 

Setiap hari selama Fath} Kutub al-Tura>s\ berlangsung panitia bertanggung 

jawab untuk mengingatkan santri dan guru pembimbing untuk datang tepat waktu, 

mengadakan pengapsenan secara berkala, memberikan kertas judul pembahasan 

setiap sesi kepada ketua kelompok, menegur santri yang tidak serius saat sesi 

pembahasan dan diskusi, memonitor kerapihan tempat dan kelengkapan kutub al-

tura>s\, serta memastikan penginputan nilai sesuai waktu yang ditentukan.  

                                                           
38

Aliffany Pualam Ariarta (22), Ketua panitia pelaksana Fath} Kutub  al-Tura>s\ al-Isla>miyah 

Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 Konawe Selatan, Wawancara, Konawe Selatan 

7 Januari 2022. 
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2) Penentuan waktu dan tempat pelaksanaan 

Waktu kegiatan ini sebenarnya telah diagendakan dalam jadwal tahunan, 

sehingga panitia hanya perlu memastikan tidak ada perubahan waktu dan membuat 

jadwal kegiatan yang lebih rinci serta menentukan tempatnya. Kegiatan ini 

dilaksanakan mulai hari Sabtu, 11 Desember 2021 - 15 Desember 2021 yang 

bertepatan dengan 7 Jumadal Ula 1443 – 11 Jumadal Ula 1443 H. Bertempat di 

Auditorium Gedung al-Azhar Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4. 

Adapun jadwal kegiatan fath} al-kutub selama lima hari adalah sebagai berikut.  

Tabel 4. 8 Jadwal Kegiatan Fath} Kutub al-Tura>s\ 

Tabel 4. 8 Jadwal Kegiatan Fath} Kutub al-Tura>s\ 
N O HAR I TAN GGAL WAKTU

7 Jumadal Ula 144307.30 - selesaī Pe mbuk aan Fathul Kutub

Oleh : B apak  Pimpinan PM D G (via zoom me e t)

11.00 - 12.20¯ Pembekalan Fathul Kutub dalam materi Ilmu Tafsir

Oleh : Al-Us tadz M uhammad Afif Chamidi, S .Th.I

20.15 - 21.15 Pembekalan Fathul Kutub dalam materi Ilmu Hadits

Oleh : Al-Us tadz Hamim Fathoni, S .Th.I

21.15 - selesaī Pengarahan tata cara pelaksanaan Fathul Kutub 

Oleh : Pembimbing dan Koordinator

8 Jumadal Ula 144307.00 - 08.00¯ Pembekalan Fathul Kutub dalam materi Ilmu Aqoid

Oleh : Al-Us tadz M uhammad Zak iyyuddin, S .Th.I

08:00 - 09:00 ¯ Pembekalan Fathul Kutub dalam materi Ilmu Fiqh

Oleh : Al-Us tadz S yafiq Fuad Is k andar, S .E.I

09.00 - 09.30¯ Istirahat

09.30 - 10.00¯ Penertiban Tempat dan Persiapan

10.00 - 12.20 Pembahasan 1

13.55 - 15.00¯ Diskusi 1

20.00 - 21.30¯ Pembahasan 2

9 Jumadal Ula 144307:00 - 08:30 ¯ Diskusi 2

08:30 - 09:00 ¯ Istirahat

09:00 - 10:30 ¯ Pembahasan 3

10:30 - 10:55 ¯ Istirahat

10:55 - 12:20 ¯ Diskusi 3

13.55 - 15.00¯ Pembahasan 4

20.00 - 21.30¯ Diskusi 4

10 Jumadal Ula 144307:00 - 08:30 ¯ Pembahasan 5

08:30 - 09:00 ¯ Istirahat

09:00 - 10:30 ¯ Diskusi 5

10:30 - 10:55 ¯ Istirahat

10:55 - 12:20 ¯ Pembahasan 6

13:55 - 15.00 ¯ Diskusi 6

¯ Penulisan pesan dan kesan

¯ Persiapan Diskusi Umum

11 Jumadal Ula 144307:00 - 08:30 ¯ Diskusi Umum

08:30 - 09:00 ¯ Istirahat

09:00 - 10.30 ¯ Pembacaan pesan dan kesan

10.30 - 11.00 Istirahat dan penertiban tempat

11.00 - 12.20¯ Pembacaan pesan kesan di setiap kelompok

13:55 - 15.00 ¯ Pembersihan dan persiapan penutupan

¯ Penutupan Fathul Kutub

Oleh : Bapak Wakil Pengasuh Gontor Putri Kampus 4

2 Ahad
12 Desember 2021

KEGIATAN

1 Sabtu
11 Desember 2021

5 Rabu
15 Desember 2021

20.15 - selesai

3
Senin

13 Desember 2021

4 Selasa
14 Desember 2021

20:00 - 21:30
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Sumber; Panitia pelaksana fath} al-kutub Gontor Putri Kampus 4 Konawe Selatan 

Kegiatan inti dalam fath{ al-kutub terdiri dari enam sesi yang terdiri dari 

pembahasan atau penulisan makalah pembahasan dan diskusi kelompok. Baik 

pembahasan maupun diskusi dilaksanakan dalam durasi 60-90 menit, antara 

keduanya selalu diselingi dengan istirahat agar santri memiliki waktu untuk 

beristirahat, menyiapkan diri, dan menghindari rasa jenuh.     

3) Penyusunan bahan pembahasan (masa>’il al-bah}s\) 

Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa terdapat empat materi 

yang dikaji dalam fath} al-kutub ini, yaitu materi Akidah, Fikih, Tafsir, dan Hadis. 

Hal yang akan dibahas dan diskusikan oleh santri adalah isu-isu tentang keempat 

materi tersebut. 

Dalam fath{ kutub al-tura>s\ judul-judul pembahasan, diistilahkan dalam 

bahasa Arab sebagai maud}u>‘u al-bah{s\, mas’alah/ masa>’ilu al-bah}s\, qa>d}iyah, atau 

‘masalah atau isu’ dalam bahasa Indonesia. Masalah-masalah pembahasan tersebut 

disusun oleh ustaz-ustaz senior yang juga termasuk dalam struktur organisasi fath{ 

kutub al-tura>s\.  

N O HAR I TAN GGAL WAKTU

7 Jumadal Ula 144307.30 - selesaī Pe mbuk aan Fathul Kutub

Oleh : B apak  Pimpinan PM D G (via zoom me e t)

11.00 - 12.20¯ Pembekalan Fathul Kutub dalam materi Ilmu Tafsir

Oleh : Al-Us tadz M uhammad Afif Chamidi, S .Th.I

20.15 - 21.15 Pembekalan Fathul Kutub dalam materi Ilmu Hadits

Oleh : Al-Us tadz Hamim Fathoni, S .Th.I

21.15 - selesaī Pengarahan tata cara pelaksanaan Fathul Kutub 

Oleh : Pembimbing dan Koordinator

8 Jumadal Ula 144307.00 - 08.00¯ Pembekalan Fathul Kutub dalam materi Ilmu Aqoid

Oleh : Al-Us tadz M uhammad Zak iyyuddin, S .Th.I

08:00 - 09:00 ¯ Pembekalan Fathul Kutub dalam materi Ilmu Fiqh

Oleh : Al-Us tadz S yafiq Fuad Is k andar, S .E.I

09.00 - 09.30¯ Istirahat

09.30 - 10.00¯ Penertiban Tempat dan Persiapan

10.00 - 12.20 Pembahasan 1

13.55 - 15.00¯ Diskusi 1

20.00 - 21.30¯ Pembahasan 2

9 Jumadal Ula 144307:00 - 08:30 ¯ Diskusi 2

08:30 - 09:00 ¯ Istirahat

09:00 - 10:30 ¯ Pembahasan 3

10:30 - 10:55 ¯ Istirahat

10:55 - 12:20 ¯ Diskusi 3

13.55 - 15.00¯ Pembahasan 4

20.00 - 21.30¯ Diskusi 4

10 Jumadal Ula 144307:00 - 08:30 ¯ Pembahasan 5

08:30 - 09:00 ¯ Istirahat

09:00 - 10:30 ¯ Diskusi 5

10:30 - 10:55 ¯ Istirahat

10:55 - 12:20 ¯ Pembahasan 6

13:55 - 15.00 ¯ Diskusi 6

¯ Penulisan pesan dan kesan

¯ Persiapan Diskusi Umum

11 Jumadal Ula 144307:00 - 08:30 ¯ Diskusi Umum

08:30 - 09:00 ¯ Istirahat

09:00 - 10.30 ¯ Pembacaan pesan dan kesan

10.30 - 11.00 Istirahat dan penertiban tempat

11.00 - 12.20¯ Pembacaan pesan kesan di setiap kelompok

13:55 - 15.00 ¯ Pembersihan dan persiapan penutupan

¯ Penutupan Fathul Kutub

Oleh : Bapak Wakil Pengasuh Gontor Putri Kampus 4

2 Ahad
12 Desember 2021

KEGIATAN

1 Sabtu
11 Desember 2021

5 Rabu
15 Desember 2021

20.15 - selesai

3
Senin

13 Desember 2021

4 Selasa
14 Desember 2021

20:00 - 21:30
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Hampir semua judul pembahasan dicantumkan dengan tulisan atau susunan 

kata  yang sama atau mirip dengan apa yang tertulis pada kitab rujukan utama di 

mana tim penyusun merujuk. Hal tersebut ditujukan agar santri dapat dengan cepat 

dan mudah menemukan kitab yang di dalamnya terdapat topik yang hendak dibahas, 

atau setidaknya santri menemukan satu kitab kuning yang dijadikan rujukan. 

Bahkan dengan pencantuman judul yang seperti itupun, beberapa kelompok santri 

masih ada yang terpaksa meminta bantuan pembimbing untuk menemukan kitab 

kuning atau rujukan yang membahas judul tersebut.
39

    

Meskipun hampir semua judul pembahasan dalam fath} al-kutub sama persis 

dengan yang tercantum pada kitab, namun tidak semua judul yang terdapat pada 

kitab dipilih menjadi judul pembahasan pada fath} al-kutub. Jumlah judul 

pembahasan ditentukan dengan pertimbangan waktu dan jumlah kelompok santri. 

Penyusun dan panitia mengupayakan agar setiap regu santri dapat membahas 

keempat materi (Akidah, Fikih, Tafsir, dan Hadis) setidaknya satu kali dan tidak 

ada dua regu yang berbeda yang membahas judul atau topik pembahasan yang sama. 

Oleh sebab itu ditetapkanlah 24 judul pembahasan pada setiap materi.
40

 Berikut ini 

adalah daftar judul atau topik pembahasan fath} al-kutub. 

Tabel 4. 9 Daftar Judul pembahasan dalam Fath} kutub al-tura>s\ 

No Materi Judul Pembahasan 

1 Akidah 
Hak seorang anak atas 
orangtuanya 

 حق الولد على الوالد

2 Akidah 
Menyingkap hal-hal yang 
berhubungan dengan mayit 

 فتح الزيّ فيما يتعلّق بالديت

                                                           
39

Nur Fatimah Choirunnisa, (23), Pembimbing Fath{ Kutub al-Tura>s\ al-Isla>mi> Pondok 

Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 Konawe Selatan, Wawancara, 25 Desember 2021. 

40
Hamim Fathoni (35), Wakil Direktur KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 

Kampus 4 Konawe Selatan, Wawancara, Konawe Selatan 18 Desember 2021. 
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3 Akidah Keutamaan takut فضيلة الخوؼ 
4 Akidah Berbuat baik kepada yatim الإحساف إلى اليتيم 
5 Akidah Bab ijtihad dalam ketaatan طاعةباب ااوجتهاد في ال 

6 Akidah 
Perihal yang menjauhkan dari 
neraka dan mendekatkan kepada 
surga 

 فيما يباعد عن النار ويقرب من الجنّة ؟

7 Akidah 
Diperbolehkannya salat  di kapal 
dengan berdiri 

 جواز الصلاة في السفينة قائما

8 Akidah Keutamaan sabar فضيلة الصبر 
9 Akidah Rajam bagi pelaku zina الرجم على الزنا 
10 Akidah Puasa pada hari Asyura الصوـ يوـ عاشوراء 
11 Akidah 

Keutamaan menjenguk orang 
sakit 

 فضيلة عيادة الدريض
12 Akidah Iman sebelum pengetahuan الإيَاف قبل الدعرفة 

13 Akidah 
Adab tidur  όketika bermaksud 
untuk terbangun di akhir malamύ 

آدب النوـ )إذا قصدت ااوستعانة على 
 القياـ في آخر الليل(

14 Akidah Keutamaan bersyukur فضيلة الشكر 
15 Akidah Menjaga lisan حفظ اللساف 
16 Akidah Masuknya bulan Ramadhan دخوؿ شهر رمضاف 

17 Akidah 
Mengapa tidak ada perempuan 
yang termasuk dalam golongan 
para nabi 

 لداذا لَ يكن في الأنبياء أنثى؟

18 Akidah Hakikat gibah حقيقة الغيبة 

19 Akidah 
Hukum haid dan hal-hal yang 
bersangkutan dengan itu 

 حكم الحيض وما يذكر معو

20 Akidah Kewajiban tobat وجوب التوبة 
21 Akidah Memakan harta hasil riba أكل ماؿ الربا 
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22 Akidah Hajat manusia terhadap tawakal حاجة الناس إلى التوكّل 
23 Akidah Maksiat hati معاصي القلب 
24 Akidah Amal dengan ilmu العمل بالعلم 
25 Fikih Lafaz-lafaz qunut ألفاظ القنوت 
26 Fikih Syarat-syarat sah shalat شروط صحّة الصلاة 
27 Fikih Bab marah باب الغضب 
28 Fikih Menikahi orang musyrik نكاح الدشرؾ 
29 Fikih Menutup aurat ستً العورة 
30 Fikih Bab riba باب الربا 
31 Fikih Lafaz-lafaz tasyahud ألفاظ التشهد 
32 Fikih Kaidah-kaidah iman قواعد الإيَاف 
33 Fikih Bab al-luqat}ah (Barang temuan) باب اللقطة 
34 Fikih 

Hal-hal yang diharamkan dalam 
pernikahan 

 ما يَرـ من النكاح
35 Fikih Perihal takziah في التعزية 
36 Fikih Rukun-rukun pernikahan أركاف النكاح 
37 Fikih 

Hal-hal yang membatalkan 
tayammum 

 مبطلات التيمم
38 Fikih Bab salam atau transaksi dagang باب السلم 
39 Fikih Bagian tentang al-mut‘ah فصل في الدتعة 
40 Fikih 

Hal-hal yang diharamkan ketika 
ihram  حرمات ااوحراـ 

41 Fikih Perihal akikah في العقيقة 
42 Fikih Manfaat pernikahan فوائد النكاح 
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43 Fikih Hal-hal wajib dalam salat jenazah فروض الصلاة على الجنازة 
44 Fikih Bab perjanjian jual beli باب الدرابحة 

45 Fikih 
Bagian nazar berjalan menuju 
baitullah (ka'bah) 

 فصل نذر الدشي إلى بيت الله

46 Fikih Kewajiban mengikuti imam واجب متابعة الإماـ 
47 Fikih Bab riddah باب الردّة 

48 Fikih 
Menjamak salat saat dalam 
perjalanan dan hujan 

 جمع الصلاة بالسفر والدطر

49 Tafsir 
Derajat para rasul dan keadaan 
para pengikut mereka 

درجات الرسل وأحواؿ الناس في 
 (ٖٕ٘اتباعهم )البقرة: 

50 Tafsir 
Perempuan-perempuan yang tidak 
boleh dinikahi/ muhrim 

 (ٖٕ-ٕٕمن النساء )النساء: المحارـ 

51 Tafsir 
Al-Masih{> bin Maryam dalam al-
Qur’a>n 

الدسيح عيسى ابن مريم في القرآف 
 (ٖٚٔ-ٔٚٔ)النساء: 

52 Tafsir 
Orang-orang yang memiliki 
halangan yang diterima untuk 
tidak turut berjihat 

أصحاب ااوعذار الدقبولة لعدـ الجهاد 
 (ٕٜ-ٜٔ)التوبة: 

53 Tafsir 
Makna ‚al-S{ibgah‛ dalam QS al-
Baqarah/2 : 138   معتٌ "الصبغة" في السورة البقرة الآية

ٖٔٛ 

54 Tafsir 
Perintah mengucapkan ‘Ma> Sya> 
Allah’ dalam segala keadaan 

الأمر بقوؿ "إف شاء الله" في عموـ 
 (ٕٗالأحواؿ )الكهف: 

55 Tafsir 
Larangan pemaksaan atas agama 
dan Allah-lah Pemberi petunjuk 
kepada iman 

منع الإكراح على الدين والله ىو الذادي 
 (ٕٚ٘-ٕٙ٘إلى الإيَاف )البقرة: 

56 Tafsir Pemindahan kiblat  :(ٖٗٔتحويل القبلة )البقرة 

57 Tafsir 
Ibrah dari kisah-kisah ahlu al-
Qura> 

العبرة من قصص أىل القرى ) 
 (ٕٓٔ-ٔٓٔالأعراؼ: 

58 Tafsir Penjelasan makna khalifah 
بياف معتٌ الخليفة في آية "إنّ جاعل في 

 (ٖٓٔالأرض خليفة" )البقرة: 

59 Tafsir Makna kalimat al-wudu>d 
معتٌ كلمة "الودود" في سورة الذود : 

ٜٓ 

60 Tafsir 
Al-Qur’a>n sebagai bukti 
kebenaran risalah Nabi saw. 

القرآف الكريم دليل صدؽ رسالة النبي 
 (٘ٔٔ-ٗٔٔصلى الله عليه وسلم )الأنعاـ: 
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61 Tafsir 
Al-Muhkam dan al-Mutasya>bih 
dalam al-Qur’a>n 

المحكم والدتشابو في القرآف )آؿ عمراف: 
ٚ) 

62 Tafsir 
Menikahnya seorang muslim 
dengan perempuan musyrik 

 (ٕٕٔالبقرة: زواج الدسلم بالدشركة )

63 Tafsir 
Muslihat orang-orang Yahudi 
ketika berburu ikan pada hari 
sabtu 

حيلة اليهود على صيد الأسماؾ يوـ 
 (ٙٙٔ-ٖٙٔالسبت )الأعراؼ: 

64 Tafsir al-Dukha>n dalam al-Qur’a>n  : (ٓٔالدخاف في القرآف )الدخاف 

65 Tafsir 
Panggil memanggil dengan 
julukan 

 (ٔٔالتنابز بالألقاب )الحجرات : 

66 Tafsir 
Hubungan Yahudi dan Nasrani 
dengan orang-orang Mu’min 

علاقة اليهود والنصارى بالدؤمنتُ 
 (ٙٛ-ٕٛ)الدائدة: 

67 Tafsir 
Keadaan di mana tobat diterima 
dan waktunya 

-ٚٔحاؿ قبوؿ التوبة ووقتها )النساء: 
ٔٛ) 

68 Tafsir Syirik dan akibatnya dan setan 
الشرؾ وعاقبتو والشيطاف وشروره 

 (ٕٕٔ-ٙٔٔ)النساء: 

69 Tafsir 
Keadaan sebenarnya dari patung-
patung dan berhala yang 
disembah 

واقع الأصناـ والأوثاف الدعبودة 
 (ٜٛٔ-ٜٗٔ)الأعراؼ: 

70 Tafsir 
Rahasia dalam al-isti‘a>z\ah billah  
sebelum membaca al-Qur’a>n 

السر في ااوستعاذة بالله قبل قرآءة 
 (ٜٛالقرآف )النحل: 

71 Tafsir Gibah dalam al-Qur’a>n  : (ٕٔالغيبة في كتاب الله )الحجرات 

72 Tafsir 
Larangan meminum khamar, 
berjudi, dan berkorban untuk 
berhala 

تحريم الخمر والديسر والأنصاب والأزاوـ 
 (ٖٜ-ٜٓلدائدة: )ا

73 Hadis Perihal Kebaikan Islam seseorang في حسن إسلاـ الدرء 

74 Hadis 
Peringatan terhadap (bentuk-
bentuk) riya' 

 التحذير من دقائق الرياء

75 Hadis Keutamaan diam فضيلة الصمت 
76 Hadis Perihal keutamaan sedekah في فضيلة الصدقة 
77 Hadis 

Perihal keutamaan sabar dalam 
melawan maksiat 

 في فضيلة الصبر عند الدعصية
78 Hadis Hukum-hukum talak أحكاـ الطلاؽ 
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79 Hadis 
Amalan terhadap manusia yang 
paling disukai 

 أحبّ عمل على الناس

80 Hadis 
Larangan meninggalkan salat 
jamaah 

 منع ترؾ صلاة الجماعة

81 Hadis 
Tuntunan dalam hal-hal yang 
membatalkan wudhu 

 مطلب مبطلات الوضوء

82 Hadis Perihal keutamaan istigfar في فضيلة ااوستغفار 
83 Hadis 

Perihal syarat-syarat langsung 
untuk salat 

 في شرائط الدباشرة للصلاة
84 Hadis Hukum al-riddah أحكاـ الردّة 
85 Hadis Perihal larangan marah في منع الغضب 
86 Hadis Perihal anjuran malu في إلزاـ الحياء 

87 Hadis 
Tuntunan dalam hal-hal yang 
membatalkan salat 

 مطلب مبطلات الصلاة

88 Hadis Perihal keutamaan nikah في فضيلة النكاح 
89 Hadis Hukum meninggalkan salat حكم ترؾ الصلاة 
90 Hadis Air najis dan sejenisnya الداء النجس ونوه 
91 Hadis Perihal menolak hal mungkar في ردّ شيء منكر 

92 Hadis 
Kewajiban diam kecuali saat 
d}aru>rah syar‘iyah 

 إلزاـ الصمت إاو الضرورة شرعية 

93 Hadis 
Tuntunan dalam hal-hal yang 
mewajibkan mandi 

 وبات الغسلمطلب موج

94 Hadis 
Perihal keutamaan mengurangi 
ketawa yang berlebihan 

 في فضيلة الأقلّ من الضحك

95 Hadis 
Sebab-sebab sujud sahwi dan 
hukumnya 

أسباب سجود السهو وحكمو وملو 
 عمدا

96 Hadis Adab-adab buang air آدب قاضي الحاجة 
Sumber; Panitia pelaksana fath} al-kutub Gontor Putri Kampus 4 Konawe Selatan 

Terdapat empat kelompok besar santri (masing-masing terdiri dari regu A, 

B, C, dan D) yang terdiri dari 16 regu. Dan enam sesi pembahasan dan diskusi pada 
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4 materi, sehingga terdapat  96 judul atau topik pembahasan. Setiap regu akan 

mendapatkan satu sampai dua kesempatan untuk membahas judul dari setiap materi.   

Materi Akidah, Fikih, Tafsir dan Hadis merupakan mata pelajaran yang 

termasuk kurikulum yang dipelajari pada pembelajaran di kelas. Adapun hal yang 

membedakan antara materi Akidah, Fikih, Tafsir, dan Hadis pada pembelajaran di 

kelas dengan Akidah, Fikih, Tafsir, dan Hadis pada fath{ kutub al-tura>s\ dapat dilihat 

dari beberapa segi, yaitu proses pembelajaran, rujukan, judul, dan isi. Selain itu 

materi pembahasan pada fath} al-kutub mengutamakan pada judul-judul pembahasan 

yang berkaitan dengan masalah-masalah yang sering ditemui dalam kehiupan baik 

dari segi peribadatan maupun muamalat.
41

 

Proses pembelajaran di kelas dan di fath{ kutub al-tura>s\ sangat berbeda, di 

kelas mayoritas menggunakan metode ceramah sedangkan di fath{ kutub al-tura>s\ 

santri mencari tahu sendiri dan mendiskusikannya dengan rekan sekelompok. Dari 

segi rujukan, kitab yang digunakan atau dirujuk santri berbeda antara ketika belajar 

di kelas dengan ketika  fath} kutub al-tura>s\. Ketika di kelas santri menggunakan 

kitab atau diktat tertentu, sedangkan ketika fath{ al-kutub santri bebas merujuk satu 

atau beberapa kitab yang meraka rasa dapat dijadikan rujukan. Judul pembahasan 

pada fath{ kutub al-tura>s\  juga berbeda dengan yang di kelas. Kalaupun ada yang 

sama, isinya pasti berbeda entah itu menurut pandangan tokoh yang berbeda atau 

memberikan penjelasan yang lebih lanjut atau lebih rinci dari apa yang dipelajari di 

kelas.  

 

 

                                                           
41

Hamim Fathoni (35), Wakil Direktur KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 

Kampus 4 Konawe Selatan, Wawancara, Konawe Selatan 18 Desember 2021 
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4) Pengelompokan santri dan guru pembimbing 

Para santri kelas 5 KMI atau setara dengan siswa kelas XI SLTA atau MA 

ini dikelompokkan menjadi empat kelompok besar (kelompok I, II, III, dan IV) yang 

terdiri dari 12 santri, dan setiap kelompok besar terbagi menjadi empat kelompok 

kecil atau regu (regu A, B, dan C) yang terdiri dari tiga sampai empat orang santri. 

Dalam pengelompokan santri, setiap kelompok dan regu harus terdiri santri 

kelas 5B dan 5C, sehingga terjadi pertukaran pendapat (taba>dul al-ara>’) dengan 

orang baru dan suasana yang berbeda dari suasana kelas.
42

 Sebagaimana salah satu 

tujuan pembelajaran kelompok yaitu keberagaman ide, semakin banyak anggota 

dalam kelompok semakin banyak ide yang terkumpulkan. Antara santri kelas 5B 

dan kelas 5C tidak pernah saling berinteraksi dalam forum ilmiah di kelas, maka 

dari itu mereka dipertemukan dalam satu kelompok untuk menghadirkan pendapat 

yang lebih beragam dalam forum pembahasan dan diskusi. 

Sedangakan ustaz dan ustazah pembimbing (al-musyrifi>n wa al-musyrifa>t) 

dikelompokkan sesuai jumlah kelompok santri pada tahap pembahasan dan diskusi. 

Pembimbing pada tahap pembahasan terdiri dari dua orang ustazah pada masing-

masing kelompok, satu orang ustadzah pengabdian tahun kelima dan satu orang 

ustazah pengabdian tahun keempat. Kedua pembimbing inilah yang akan mengawal 

secara langsung, keduanya turun langsung di tengah-tengah kelompok santri sebagai 

bentuk motivasi serta untuk menerangkan atau menjawab pertanyaan selama tahap 

pembahasan berlangsung. 

Pada tahap diskusi, yang menjadi pembimbing adalah dua pembimbing pada 

tahap pembahasan ditambah satu orang ustaz yang secara bergilir menjadi 

                                                           
42

Hamim Fathoni (35), Wakil Direktur KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 

Kampus 4 Konawe Selatan, Wawancara, Konawe Selatan 18 Desember 2021. 
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pembimbing atau musyrif pada setiap kelompok diskusi. Pembimbing yang berperan 

penting dalam tahap ini adalah ustadz dan ustazah pengabdian tahun kelima ke atas. 

Keduanya yang betugas mengawal santri dalam diskusi, meluruskan, dan memberi 

penekanan-penekanan yang diperlukan di akhir diskusi.  

5) Pengarahan bagi Ustadz dan Ustadzah Pembimbing 

Pada pengarahan ini juga ditekankan bahwa sebelum membimbing santri 

pada fath} al-kutub, ustaz dan ustazah pembimbing harus sudah terlebih dahulu tahu 

dan paham bagaimana membaca kita>b al-tura>s\ khususnya pada judul-judul 

pembahasan yang telah ditentukan, menemukan beberapa kitab rujukan yang 

membahas judul tersebut, menyelesaikan masalah atau menarik kesimpulan, dan 

menguasai setiap judul pembahasan tersebut.
43

  

Sebelum pelaksanaan fath} al-kutub, para ustaz dan ustazah pembimbing 

wajib mengikuti pengarahan yang disampaikan oleh wakil direktur KMI Pondok 

Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 yang juga bertanggung jawab sebagai 

koordinator umum penyelenggaraan fath{ al-kutub. Adapun pengarahannya 

mencakup beberapa hal, di antaranya pengetahuan dasar mengenai fath{ kutub al-

tura>s\ dan urgensinya sebagai salah satu kegiatan kependidikan di Pondok Modern 

Darussalam Gontor, peran dan tugas pembimbing, sistem penilaian atau evaluasi, 

dan bagaimana menulis atau menyusun atau menulis persiapan pembahasan (i‘da>d 

al-bah}s\). 

6) Penulisan persiapan pembahasan (kita>bah i‘da>d al-bah}s\) bagi pembimbing 

Penulisan pembahasan (maqa>lah al-bah}s\) merupakan hal yang wajib sesuai 

ketentuan dan dinilai, begitupun penulisan persiapan pembahasan bagi ustaz dan 
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ustazah pembimbing, hanya saja persiapan pembahasan (i‘da>d al-bah}s\) tidak disertai 

ketentuan yang ketat.  

…yang penting nanti waktu bah}s\ sama munaqasyah kita bisa ilqa>' 
(menyampaikan sesuatu) sama ngasih baya>n (memberikan penjelasan) ke 
mereka (santri).

44
 

Persiapan pembahasan atau i‘da>d al-bah{s\  merupakan pegangan bagi ustaz 

dan ustazah pembimbing agar dapat memberikan penjelasan jika diminta, 

meluruskan keterangan santri yang keliru, atau sekedar memberikan tanggapan dan 

penekanan-penekanan di akhir diskusi kelompok. Maka dari itu para pembimbing 

melakukan penelaahan dan penulisan pembahasan (kita>batu al-i‘da>d) sebelum fath{ 

kutub al-tura>s\ dimulai. Berikut adalah contoh lembar persiapan pembahasan atau 

i‘da>d al-bah{s\  pada materi Tafsir. 

 Bagian Isi 

 ةُ قَ رْ الفِ 
(Kelompok) 

ٔ (1) 

 ثِ حْ البَ  عُ وْ ضُ وْ مَ 
(Judul 

pembahasan)  

 مْ هِ اعِ بَ تِّ ا فيْ  اسِ النَّ  اؿُ وَ حْ أَ وَ  لِ سُ الر   اتُ جَ رَ دَ 
(Derajat Para Rasul dan Kondisi Orang-orang dalam Mengikuti 

Mereka) 
 اتُ دَ رَ فْ مُ الْ 

(Kosa Kata) 
 ابُ رَ طِ ضْ ااوِ وَ  دٌ د  رَ : تػَ ةٌ رَ يػْ حَ  -
 ص  تَ خْ مُ الْ  قُ يْ دِ : الصّ لٌ يْ لِ خَ  -
 ي  فِ : شَ ضِ يْ رِ مَ الْ  ءُ يْ رِ بَ ، ءٍ يْ رِ بَ  عُ جمَْ  :اءُ رَ بػْ إ -

- H{airah : Ragu 

- Khali>l  : Teman spesial/ kekasih 

- Ibra>’u  : Jamak dari kata bari>’ berarti bebas, bebasnya orang 
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yang sakit berarti sembuh. 
 ثُ حْ البَ 

(Pembahasan) 
هُم ۞تلِۡكَ ٱلر سُلُ فَضَّلۡنَا بػَعۡضَهُمۡ عَلَىَٰ بػَعۡض   نػۡ  وَرَفَعَ  ٱللَُّه  كَلَّمَ  مَّن مِّ

ت   بػَعۡضَهُمۡ  نَا دَرَجََٰ  شَا ءَ  وَلَوۡ  ٱلۡقُدُسِ   بِرُوحِ  وَأيََّدۡنََٰوُ  ٱلۡبػَيِّنََٰتِ  مَرۡيمََ  ٱبۡنَ  عِيسَى وَءَاتػَيػۡ
هُمُ ٱلۡبػَيِّنََٰتُ وَلََٰكِ  ٱللَُّ  نۢ بػَعۡدِ مَا جَا ءَتػۡ تػَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنۢ بػَعۡدِىِم مِّ نِ ٱخۡتػَلَفُواْ مَا ٱقػۡ

تػَتػَلُواْ وَلََٰكِنَّ ٱللََّ يػَفۡعَلُ مَا 
 وَلَوۡ شَا ءَ ٱللَُّ مَا ٱقػۡ

هُم مَّن كَفَرَ  هُم مَّنۡ ءَامَنَ وَمِنػۡ فَمِنػۡ
 (ٖٕ٘يرُيِدُ )البقرة: 

Terjemahnya:  

‚Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian (dari) mereka 

atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah 

berkata-kata (langsung dengan dia) dan sebagiannya Allah 

meninggikannya beberapa derajat. Dan Kami berikan kepada 

Isa putera Maryam beberapa mukjizat serta Kami perkuat dia 

dengan Ruhul Qudus. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya 

tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang (yang datang) sesudah 

rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam 

keterangan, akan tetapi mereka berselisih, maka ada di antara 

mereka yang beriman dan ada (pula) di antara mereka yang 

kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka 

berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat apa yang 

dikehendaki-Nya.‛ (QS al-Baqarah/2: 253) 

َٱلرُّس لَ )   ( فيْ ف ض لۡن اَب  عۡض ه مَۡع ل ىَٰب  عۡض. )لِ سُ الرُ  ةُ اعَ جمََ  يْ ( أَ ت لۡك 
َٱللّ َ . )هِ تَِْ غَ لِ  تْ سَ يْ لَ  ةِ بَ قَ نػْ بمِ  هُ انَ صْ صَّ خَ  فَّ بأَِ  اؿِ مَ الكَ  بِ اتِ رَ مَ  كَ ل م  ه مَم ن

ن ۡ  لَا ( بِ م 
 ةِ فَ رِ عْ مَ  فيْ  ةٌ رَ يػ  تحََ  يَ ىِ وَ  ةِ رَ يػْ الحَ  ةَ لَ يػْ لَ  وُ مَ لَّ كَ   ثُ يْ حَ   ِـلاَ السَ  وِ يْ لَ ى عَ سَ وْ مُ  وَ ىُ وَ  ةٍ طَ اسِ وَ 
 ةَ لَ يػْ لَ  وُ مَ لَّ كَ   ثُ يْ صلى الله عليه وسلم حَ  ممدٌ وَ  رِ وْ الطُ  فيْ وَ  رَ صْ  مِ لَى إِ  نَ يَ دْ مَ  نْ مِ  هِ تَِْ سِ مَ  نْ مِ  وِ قِ يْ رِ طَ 
َب  عۡض ه مَۡد ر جٰ ت. )اجِ رَ معْ الِ   وُ نَّ لِأَ   ُـلَا السَ  وِ يْ لَ عَ  مُ يْ اىِ رَ بػْ إِ  وَ ىُ وَ  لُ ائِ ضَ فَ  يْ ( أَ و ر ف ع 
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  ُـلاَ السَ  وِ يْ لَ عَ  سُ يْ رِ دْ إِ ، وَ ةَ لَ يػْ ضِ فَ ال هِ ذِ ىَ  وُ لَ ثػْ ا مِ دً حَ أَ  تَ ؤْ يػُ  لََْ وَ  لاً يْ لِ خَ  هُ ذَ تََّّ  اِ الَى عَ تػَ 
 كَ لْ مُ الْ  وُ لَ  عَ  جمََ الَى عَ تػَ  وُ نَّ إِ فَ   ُـلاَ السَ  وِ يْ لَ عَ  دُ اوُ دَ ا، وَ يً الِ  عَ اناً كَ مَ  وُ عَ فػَ  رَ الَى عَ تػَ  وُ نَّ إِ فَ 
 وُ لَ  رَ خَّ  سَ الَى عَ تػَ  وُ نَّ إِ فَ   ُـلاَ السَ  وِ يْ لَ عَ  افُ مَ يْ لَ سُ ، وَ هِ تَِْ غَ لِ  هِ ذِ ىَ  لْ صُ يََْ  لََْ وَ  ةَ وَّ بػُ النػُ وَ 
،  ُـلاَ السَ  وِ يْ لَ عَ  دُ اوُ دَ  وِ يْ بِ لِأَ  لاً اصِ ا حَ ذَ ىَ  نْ كُ يَ  لََْ وَ  حَ يْ الرِ وَ  رَ يػْ الطَ وَ  نَّ الجِ ى وَ سَ نْ لأُ ا
 خٌ سِ ناَ  وُ عَ رْ شَ  فَّ بأَِ وَ  سِ نْ الإِ وَ  نِّ  الجِ لَى إِ  ثٌ وْ عُ بػْ مَ  وُ نَّ بأَِ  وُ صَّ  خَ الَى عَ تػَ  وُ نَّ إِ محمد صلى الله عليه وسلم فَ وَ 
َٱلۡب  ي  نٰ تَ ). عِ ائِ رَ الشَ  لِّ كُ لِ  َم رۡيَ   َع يس ىَٱبۡن  ن ا  اءِ يَ حْ إِ  نْ مِ  بُ ائِ جَ العَ  يْ ( أَ و ء ات  ي ۡ
َٱلۡق د سَ . )اتِ بَ يػْ عِ مُ لْ باِ  ارِ يَ خْ الأَ وَ  صِ رَ بػْ الأَ وَ  وِ مَ كْ الأَ  اءِ رَ بػْ إِ ى وَ تَ وْ مَ الْ  ( و أ ي دۡنٰ و َب ر وح 
ى سَ يْ عِ  فيْ  لَ يْ برِْ جِ  خَ فَ نػَ  وَ ىُ وَ  هِ رِ آخِ  فيْ وَ  وِ طِ سَ وَ  فيْ وَ  هِ رِ مْ أَ  ؿِ وَّ أَ  فيْ  لِ يْ برِْ بِِ  اهُ نَ عْ أَ  يْ أَ 
 دُ وْ هُ اليػَ  ادَ رَ أَ  تَُْ حِ  اءِ مَ  السَّ لَى إِ  وُ عَ فػَ رَ وَ  وِ تِ انَ عَ إِ وَ  اءِ دَ عْ الأَ  نَ مِ  وُ ظَ فِ حَ وَ   َـوْ لُ العُ  وُ مُ يْ لِ عْ تػَ وَ 
َم َ . )وُ لَ تػْ قػَ  َب  عۡد ى م نۢ َم  َٱل ذ ين  ت  ت ل 

َٱق ۡ َم ا َٱللّ   َش آء  ه م َو ل وۡ
آء ت ۡ َج  َم ا َب  عۡد  نۢ

 مْ هُ لَ عَ جَ  فَّ بأَِ  ةِ فَ لِ تَ خْ مُ الْ  مِ مَ الأُ  نَ مِ  لِ سُ الر   دِ عْ بػَ  نْ ا مِ وْ اؤُ جَ  نَ يْ ذِ الَّ  أيْ ( َ ٱلۡب  ي  نٰ تَ 
َٱخۡت  ل ف واَ ). قِّ الحَ  ةِ مَ لِ ى كَ لَ عَ  ةِ قَ فَ تػَّ مُ الْ  لِ سُ الرُ  اعِ بَ ى اتِّ لَ عَ  تَُْ قِ فِ تَّ مُ   ( فيْ و لٰ ك ن 
ه مَم نَۡء ام نَ . )نِ يْ الدِّ 

ن ۡ ا وْ لُ مِ عَ وَ  ابٍ تَ كِ   لِّ كُ   نْ مِ  لُ سُ الرُ  كَ لئِ وْ أُ  وِ بِ  تْ اءَ ا جَ ( بمَِ ف م 
كَ ف رَ . )وِ بِ  ه مَم ن

ن ۡ . ةِ لَ اتػَ قَ مُ  الْ لَى إِ  مْ ىُ وْ عُ دْ يَ  نِ يْ الدِّ  فيْ  مْ هِ فِ لَا تِ اخْ  فَّ إِ فَ  كَ الِ ذَ ( بِ و م 
ت  ل واَ ) ت  

َٱق ۡ َٱللّ  َم ا َش آء   فَّ ى أَ لَ عَ  وِ يْ بِ نْ لتػَّ لِ  لْ بَ  دِ يْ كِ أْ لتَّ لِ  سَ يْ لَ  رُ يػْ رِ كْ ا التَ ذَ ىَ ( وَ و ل وۡ
 الَى عَ تػَ  اللهُ  لِ بَ  مْ الذِِ تَ تِ اقْ   ِـدَ عَ  لِ الَى عَ تػَ  وِ تِ ئَ يػْ شِ مَ   ِـدَ عَ  لِ باً وْ جُ وْ مَ  سَ يْ لَ  كَ الِ ذَ  مْ هُ فػَ لَا تِ اخْ 
َٱللّ  َا. )وْ لُ تػَ تػَ ااقػْ مَ  مْ لذِِ اتَ تِ اقْ   ُـدَ عَ  كَ ذالِ  دَ عْ بػَ  اءَ شَ  وْ  لَ تىَّ حَ  كَ ذالِ  فيْ  ارٌ تَ مُْ  و لٰ ك ن 

 .وِ لِ عْ فِ  فيْ  وِ يْ لَ عَ  اضِ تًَِ عْ اِو  اءُ شَ يَ  نْ مَ  ؿُ ذُ يَْ وَ  اءُ شَ يَ  نْ مَ  قُ فِّ وَ يػُ ( فػَ ي  فۡع ل َم اَي ر يدَ 
(Tilka al-Rusul) sekelompok Rasul. (Fad}d{alna> 

ba‘dahum ‘ala> ba‘din) pada tingkat kesempurnaan yang kami 

khususkan terhadap mereka berupa kebaikan yang tidak ada 

pada orang lain. (Minhum man kallama Allah) tanpa perantara, 

dan dia adalah Musa as., yaitu di malam kebingungannya 

dalam mengetahui jalan dari Madyan menuju Mesir dan di 

Bukit Tursina/ Sinai. Dan juga Muhammad saw. di mana Dia 
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berbicara dengannya pada malam Mi‘ra>j. (Wa rafa‘a ba‘d}ahum 

daraja>t) atau kami beri keutamaan-keutamaan, dan dia adalah 

Ibrahim as. karena Allah swt. menjadikannya kekasih dan 

belum ada seorangpun yang sepertinya diberi keutamaan ini. 

Dan Idris as. yang Allah swt. angkat ke tempat yang tinggi. 

Dan Dawud as. yang Allah swt. kumpulkan baginya kerajaan 

dan kenabian dan tidak ada selain dia yang sampai pada hal ini. 

Dan Sulaiman as. yang Allah swt. tundukkan baginya manusia, 

jin, burung, dan angin, yang ayahnya pun (Dawud as.) tidak 

mendapat hal ini. Dan Muhammad saw. yang Allah berikan 

anugerahkan khusus baginya berupa kenyataan bahwa dia 

adalah utasan bagi jin dan manusia dan syariatnya menghapus 

semua syariat sebelumnya. (wa a>taina> ‘i>sa> bna maryama al-

bayyina>ti) berupa keajaiban seperti membangkitkan yang mati, 

menyembuhkan orang buta, penderita kusta, dan orang terpilih 

memiliki cacat. (wa ayyadna>hu biru>h} al-qudusi) artinya, Kami 

urus dia dengan Jibril pada awal keberadaannya, di tengah, dan 

di akhir kehidupannya. Dan  Allah meniupkan Jibril ke dalam 

diri Isa as., dan mengajarinya ilmu, melindunginya dari musuh-

musuh, membantunya dan mengangkatnya ke langit  ketika 

orang-orang Yahudi hendak membunuhnya. (wa law sya>’ 

Allahu ma> qtatala al-laz\i>na min ba‘dihim min ba‘di ma> 

ja>’athumu al-bayyina>tu) yaitu orang-orang yang datang setelah 

para Rasul dari bangsa yang bermacam-macam bahwa Allah 

membuat mereka setuju untuk mengikuti para Rasul yang 
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menyepakati perkataan yang benar. (wa la>kini khtalafu>) dalam 

urusan agama. (fa min hum man a>mana) dengan apa yang 

datang bersama para Rasul dari setiap kitab dan 

mengamalkannya. (wa min hum man kafara) Dengan demikian, 

sesungguhnya perselisihan mereka mengundang mereka pada 

peperangan. (wa law sya>’ Allahu ma>qtatalu >) pengulangan  ini 

bukan untuk penekanan tetapi untuk peringatan bahwa 

sesungguhnya perselisihan mereka itu tidak terjadi karena 

tidak adanya kuasa Allah swt. untuk meniadakan peperangan 

mereka tetapi Allah swt. memilih atau menetapkan hal 

tersebut terjadi, sampai apabila Dia berkehendak setelah itu 

tidak ada peperangan di antara mereka maka mereka tidak 

akan berperang. (wa la>kinn Allaha yaf‘alu ma> yuri>du) maka 

Allah menyetujui dan membantu siapapun yang Dia kehendaki 
 dan menggagalkan siapapun yang Dia kehendaki untuk 

menolak tindakannya. 
 ثِ حْ البَ  اطُ بَ نػْ تِ سْ اِ 

(Kesimpulan 

Pembahasan) 

 ُـرَ الكِ  لُ سُ الرُ  ءِ اوَ ىؤُ   وِ بِ  اللهُ  نَّ ا مَ مَ  بِ سْ بِحَ  ضٍ عْ بػَ  ىلَ عَ  مْ هُ ضَ عْ بػَ  اللهُ  لَ ضَّ فَ  ا
 زَّ عَ  للِّ   ِـلاَ الكَ  ةُ فَ صِ  اتِ بَ ثػْ إِ  هِ ذِ ىَ  فيْ ى وَ سَ وْ مُ كَ   اللهُ  وُ مَ لَّ كَ   نْ مَ  مْ هُ نػْ مِ ، فَ مْ هِ يْ لَ عَ 
 دٍ مَّ حَ مُ كَ   ةٍ يَ الِ عَ  ةٍ جَ رَ  دَ لَى إِ  اللهُ  وُ عَ فػَ رَ  نْ مَ  مْ هُ نػْ مِ . وَ وِ لِ لاَ بَِ  قِ ئِ اللاَّ  وِ جْ ى وَ لَ عَ  لَّ جَ وَ 

 قُ فِّ وَ يػُ  اللهُ . وَ مِ مَ الأُ  عِ يْ ى جمَِ لَ عَ  وِ تِ مَّ أُ  لِ يْ ضِ فْ تػَ وِ  وِ بِ  ةِ وَّ بػُ النػُ  مِ تْ خَ وَ  وِ تِ الَ سَ رِ   ِـوْ مُ عُ صلى الله عليه وسلم بِ 
 لُ عَ فْ يػَ  وَ هُ فػَ  وِ بِ  رُ فِّ كَ يُ وَ  وِ يْ صِ عْ يػُ ء فػَ اُ شَ يَ  نْ مَ  ؿُ ذُ يَْ وَ  وِ بِ  افِ يََْ الِإ وَ  وِ تِ اعَ طَ لِ  اءُ شَ يَ  نْ مَ 
 .ارُ تَ يَْ وَ  اءُ شَ ايَ مَ 

Para rasul yang mulia ini, Allah mulaikan sebagian dari 

mereka atas sebagian yang lain sebagaimana apa yang Allah 

berikan kepada mereka. Di antara mereka ada yang Allah 
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berdialog secara langsung dengannya, seperti Musa as. Dan 

dalam hal ini terdapat bukti sifat al-Kalam Allah. Dan di 

antara para Rasul ada yang Allah angkat menuju derajat yang 

tinggi, seperti Muhammad saw. berupa keumuman risalahnya 

dan posisinya sebagai penutup para nabi dan preferensi 

umatnya atas umat-umat yang lain. Dan Allah memberi 

keberhasilan kepada siapa yang Dia kehendaki untuk menaati-

Nya dan untuk beriman kepada-Nya, dan Allah menggagalkan 

siapa yang Dia kehendaki, maka mereka durhaka dan kafir 

kepada-Nya, karena Allah melakukan apa yang Dia kehendaki 

dan apa yang Dia pilih. 

7) Penertiban tempat  

Fath} al-kutub dilaksanakan di Gedung Al-Azhar lantai dua, tepatnya di aula 

Al-Azhar. Penertiban tempat dilakukan oleh pembimbing, panitia, maupun santri. 

Penertiban tempat dilakukan beberapa kali, yaitu penertiban tempat untuk 

pembukaan dan pembekalan, lalu penertiban meja dan tempat duduk untuk 

pembahasan (al-bah}s\), dan penertiban tempat duduk setiap sebelum diskusi 

kelompok.  

 Penertiban tempat fath{ kutub al-tura>s\ ini merupakan salah satu langkah 

untuk menyadarkan santri bahwa fath{ al-kutub merupakan kegiatan mereka, oleh 

sebab itu mereka merasa bertanggung jawab untuk kesiapan tempat pelaksanaannya. 

Dari sana akan tertanam kemandirian dan tanggung jawab dalam diri santri.  

Secara penuh, acara-acara Pondok ini orientasinya adalah supaya santri 
ini bisa mandiri, termasuk acara fath{ al-kutub ini diharapkan santri bisa 
mandiri dalam menelaah buku-buku Tafaqquh fi> al-di>n, … tidak hanya dalam 
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keilmuan saja akan tetapi mandiri dalam segala hal, dalam segala lini 
kehidupan.

45
 

Selain itu, keikutsertaan santri dalam penyiapan tempat sebelum fath{ kutub 

al-tura>s\ dimulai merupakan salah satu cara untuk menyiapkan mental dan 

membangun antusias santri untuk mengikuti kegiatan ini.  

b. Pelaksanaan atau Implementasi 

Menurut Wina Sanjaya menjelaskan bahwa terdapat tiga tahap utama untuk 

memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran, 

yaitu tahap prainstruksional (permulaan), tahap instruksional (inti), dan tahap 

penilaian atau tindak lanjut.
46

 Implementasi fath} al-kutub terdiri dari tiga rangkaian 

kegiatan, yaitu prakegiatan, kegiatan inti,  serta evaluasi dan penutupan.  

1) Kegiatan Prainstruksional 

Kegiatan prainstruksional atau prakegiatan Fath} Kutub al-Tura>s\ merupakan 

kegiatan awal yang dilakukan untuk menyiapkan santri sebelum memasuki kegiatan 

inti pada fath} kutub al-tura>s\. Kegiatan prainstruksional fath} al-kutub terdiri dari 

acara pembukaan, pembekalan dan pengarahan,  serta persiapan pembahasan.  

a) Pembekalan dan pengarahan (al-tauji>ha>t wa al-irsya>da>t) 

Secara umum, hampir semua kegiatan di Pondok Modern Darussalam 

Gontor diawali dengan pengarahan tentang nilai-nilai pendidikan yang terkandung 

di dalamnya.
47

 Dengan pengarahan, diharapkan peserta kegiatan mengerti tujuan, 

alasan, bagaimana pelaksanaan suatu kegiatan.
48
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Muhammad Afif Chamidi (41), Wakil Pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 

Kampus 4 Konawe Selatan, Wawancara, Konawe Selatan 25 Desember 2021. 
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Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, h. 175. 

47
Abdullah Syukri Zarkasyi, Manajemen Pesantren: Pengalaman Pondok Modern 

Darussalam Gontor , h. 143. 

48
Damanhuri, ‚Metode Pengembangan Soft Skills Mahasiswa Universitas Darussalam 

Gontor‛, At-Ta’dib: Jurnal Kependidikan Islam 13, no 1 (Juni 2018): h. 98. 
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Pembekalan atau pengarahan merupakan salah satu rangkaian dalam 

kegiatan fath{ al-kutub. Pembekalan dan pengarahan dilakukan sebelum pembahasan 

dan diskusi dimulai, dengan tujuan santri mengerti makna fath{ kutub al-tura>s\, 

tujuannya, urgensinya, dan nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya 

sehingga kegiatan ini penting untuk diikuti. Adapun pembekalan dan pengarahan 

fath} al-kutub terbagi menjadi 5 sesi, yaitu empat sesi pembekalan khusus tentang 

setiap materi kajian dan pengarahan tentang tata cara pelaksanaan fath} al-kutub.   

Secara umum, isi dari pembekalan mengenai empat materi kajian dalam fath{ 

kutub al-tura>s\ ini adalah menerangkan 5W 1H (What, Why, When, Where, Who and 

How) dan perbedaan kitab-kitab pada setiap materi beserta contohnya. Sedangkan 

pengarahan tentang cara pelaksanaan fath{ al-kutub ditekankan pada teknik 

penulisan makalah sederhana atau hasil pembahasan.
49

 

(1) Pembekalan Fath} al-Kutub pada Materi Akidah 

Pembekalan materi Akidah berupa pengenalan secara singkat tentang ilmu 

Akidah yang mencakup beberapa hal, yaitu nama-nama lain ilmu Akidah 

(asma>’uhu), pengertiannya (ta‘ri>fuhu), objeknya (maudu>‘uhu), manfaatnya 

(fa>’idatuhu), sumbernya (istimda>duhu), posisinya di antara ilmu-ilmu yang lain 

(nisbatuhu li al-‘ulum al-ukhra>), penemunya (wa>d{i‘uhu), keutamaannya (fad{a>’iluhu), 

masalah-masalah atau perkara-perkara yang dikaji dalam ilmu Akidah (masa>’il al-

‘aqi>dah), hukum mempelajari ilmu akidah (h{ukmu ta‘allumihi), dan kategori kitab-

kitab Akidah (mara>tib al-kutub al-‘aqa >’idiyah) yang umumnya dipelajari di pondok-

pondok salaf di Indonesia.  
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Kampus 4 Konawe Selatan, Wawancara, Konawe Selatan 18 Desember 2021. 
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(2) Pembekalan Fath} al-Kutub pada Materi Fikih 

Pembekalan materi Fikih berupa pengenalan secara singkat tentang ilmu 

Fikih yang mencakup beberapa poin, yaitu pengertian ilmu Fikih (ta‘ri>fuhu), 

objeknya (maudu>‘uhu), hukum mempelajarinya (h{ukmu ta‘allumihi), periode-

periode ilmu Fikih (mara>h{iluhu), aliran dan kecendrungan fikih (al-mada>ris wa al-

Ittija>ha>t al-fiqhiyah), antara Ilmu Fikih dan Us}u>l al-Fiqh (baina al-Fiqh wa Us}u>l al-

Fiqh), pandangan umum tentang perbedaan pendapat (lamh{ah ‘an al-khila>fiyah), 

kategori kitab-kitab Fikih (mara>tib kutub al-fiqh).  

(3) Pembekalan Fath} al-Kutub pada Materi Tafsir 

Pembekalan materi Tafsir berupa penyampaian beberapa hal mendasar 

terkait ilmu Tafsir, di antaranya adalah pengertian ilmu Tafsir (ta‘ri>fuhu), awal 

mula munculnya ilmu Tafsir dan periode penulisan atau pembukuannya (nasy’atu 

al-tafsi>r wa mara>h}ilu tadwi>nihi), pembagian ilmu Tafsir dilihat dari sumber yang 

mendasarinya (taqsi>muhu bi‘tiba>ri al-mas}dar allati> yastamiddu minha>), dan contoh 

kitab-kitab Tafsir.  

(4) Pembekalan Fath} al-Kutub pada Materi Hadis 

Pembekalan materi Hadis juga berupa pengenalan singkat tentang Hadis 

yang mencakup pengertian Hadis (ta‘ri>fu al-h}adi>s\), kedudukan Hadis dalam Islam 

(mak>anatuhu fi al-Isla>m), penulisan dan pembukuannya (kita>batuhu wa tadwi>nuhu), 

pembagian Hadis dilihat dari berbagai segi, enam kitab induk Hadis (al-kutub al-

sittah), dan contoh kitab-kitab Hadis lainnya.   

(5) Pengarahan penulisan makalah 

Meskipun pada akhir pembelakan setiap materi selalu dijelaskan tata cara 

menyusun makalah pembahasan beserta contohnya, namun terdapat juga sesi khusus 
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mengenai cara menulis makalah pembahasan (maqa>lah al-bah}s\). Makalah 

pembahasan santri terdiri dari komponen-komponen berikut ini.  

(a) Pendahuluan (muqaddimah) adalah penjelasan pokok permasalahan yang 

dimaksud dari tema (judul) yang diberikan, dapat ditulis dengan keterangan 

yang jelas atau dengan membuat bentuk pertanyaan. 

(b) Kosakata (al-mufrada>t) adalah penjelasan tentang kosa-kata yang sulit dalam 

teks yang akan dibahas. 

(c) Kutipan dan penjelasan (al-naqlu wa al-syarh{u) adalah penjelasan yang berasal 

dari kitab rujukan 

(d) Kesimpulan (al-ta‘li>q aw al-istinba>t}) adalah uraian yang berisi kesimpulan 

penulis dari penjelasan yang penulis uraikan pada bagian sebelumnya. 

(e) Rujukan (al-marja‘) adalah keterangan atau identitas kitab yang dijadikan 

rujukan. 

Pada saat menulis, santri diperbolehkan menggunakan kutipan langsung (al-

iqtiba>s), kutipan tidak langsung dengan melakukan paraphrase (al-syarh}), ringkasan 

(al-khula>s}ah) atau merangkum (al-mukhtas}ar).50
 Makalah ini ditulis dengan tulisan 

tangan pada buku tulis khusus yang telah disediakan panitia.  

b) Persiapan sesi pembahasan (al-Bah{s\) dan diskusi 

Setelah mendapatkan pembelakalan mengenai materi yang akan ditemui 

dalam fath{ kutub al-tura>s\ dan pengarahan mengenai cara menulis bah}s\ atau hasil 

penelaahan kitab, santri akan memasuki sesi pembahasan dan diskusi. Sebelum sesi 

dimulai, panitia akan mengadakan pengabsenan dan mengumpulkan ketua regu 

                                                           
50

Bagian KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4, Petunjuk Pelaksanaan 

Fathul Kutub Kelas Lima Kulliyatu-l-Mu’allimat al-Islamiyah (1443 H/ 2021 M), h. 4. 
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untuk membagikan potongan kertas yang mencantumkan judul permasalahan yang 

akan mereka bahas serta tempat diskusi mereka pada sesi tersebut.   

2) Kegiatan Inti 

Kegiatan instruktional atau kegiatan inti dari fath{ al-kutub merupakan 

beberapa sesi pengkajian kutub al-tura>s\ berdasarkan judul pembahasan atau 

permasalahan tertentu mengenai empat materi keagamaan (Akidah, Fikih, Tafsir, 

dan Hadis) yang terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pembahasan (al-bah{s\) dan 

diskusi kelompok (al-muna>qasyah).  

Pada tahap pembahasan, masing-masing regu dalam kelompok membahas 

judul yang berbeda pada materi yang berbeda pula, lalu setiap anggota regu 

menuliskan makalah pembahasan (maqa>lah al-bah{s\) berdasarkan kutub al-tura>s\ yang 

telah mereka kaji. Kemudian, secara bergantian, setiap regu akan mempresentasikan 

makalah yang telah mereka tulis dengan bahasa mereka sendiri pada tahap diskusi 

kelompok. Pada tahap diskusi, kelompok santri akan mendiskusikan satu judul 

pembahasan dari setiap materi secara bergantian.   

a) Pembahasan 

Tahap pembahasan atau al-bah}s\ berlangsung sekitar  60-90 menit pada 

setiap sesinya, di mana santri melakukan penelaahan terhadap kutub al-tura>s\ secara 

mandiri, kemudian masing-masing menuliskan hasil telaahnya dalam bentuk 

makalah pembahasan sederhana sebagaimana dijelaskan sebelumnya.  

Sebelum mulai menulis atau menyusun makalah pembahasan, hal pertama 

yang harus dilakukan santri setelah mengetahui judul permasalahan yang hendak 

dibahas adalah mencari rujukan atau kitab al-tura>s\ yang membahas permasalahan 

tersebut. Setelah menemukan buku yang sesuai dengan permasalahan yang hendak 

dibahas, masing-masing santri membaca kitab kemudian menentukan beberapa 
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kosakata dari teks bacaan yang dirasa perlu untuk dicari artinya dalam kamus 

kemudian menuliskannya. Setelah menuliskan kosa kata, santri menyusun 

pembahasan dengan mengutip penjelasan dan keterangan dari kitab yang ia rujuk, 

kemudian menuliskan kesimpulan dengan bahasanya sendiri, dan yang terakhir 

adalah menulis identitas kitab yang dijadikan rujukan. Berikut ini adalah contoh 

makalah pembahasan (maqa>lah al-bah}s\) yang disusun oleh salah satu santri. 

 الإسم : تري ليا أستوتي اليوـ : الإثنتُ
 الفصل B: الخامس  التاريخ ٕٕٔٓ-ٕٔ-ٖٔ: 
 الدادة (Tafsir) : التفستَ رقم البحث : 

 (ٜٛ)النحل:  آفِ رْ القُ  ةِ ءَ راَ قِ  لَ بْ قػَ  للهِ باِ  ةِ اذَ عَ تِ سْ ااوِ  فيْ  ر  الدوضوع : السِ 
Rahasia memohon perlindungan kepada Allah swt. (istiazah) sebelum 

membaca al-Qur’an (QS al-Nah}l/16: 98) 

َالمقدمة
 ظِ فْ حِ لْ لِ  ةِ اذَ عَ تِ سْ اوِ باِ  دَّ بُ اَو  وِ تِ اءَ رَ قِ  لَ بْ قػَ وَ  اؿِ مَ عْ الأَ  لِ ضَ فْ أَ  نْ مِ وَ  عٍ فِ ناَ  لٍ مَ عَ  نْ مِ  آفِ رْ القُ  ةَ اءَ رَ قِ  فَّ ا أَ نَ فػْ رَ ا عَ مَ كَ 
 .(وسواس الشيطاف) ةِ يَّ نِ طَ يْ الشَ  ةِ سَ وَ سْ الوَ  ىلَ عَ  )الجزاء أو الثواب( بِ تَّ رَ تػَ مُ الْ  اعِ يَ ضِ  نْ مِ 

Mukadimah 

Sebagaimana kita ketahuai bahwa membaca al-Qur’an merupakan amalan yang 

bermanfaat dan salah satu amalan yang memiliki keutamaan lebih, dan sebelum 

membaca al-Qur’an hendaknya menggunakan istiazah untuk menjaga dari 

hilangnya pahala karena godaan setan.  

 المفرداتَ
 امً وْ دُ قَ  افَ : كَ    َـدَّ قَ تػَ 
 فَ عُ ضَ  ؼُ لَا : خِ   مَ ظَ عَ 
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Kosakata 

Taqaddama : Terdahulu 

‘Az}ama       : Lawan kata lemah 

َالنقلَوالشرح
تَ ٱلۡقُرۡءَافَ فٱَسۡتَعِذۡ بٱِللَِّ مِنَ ٱلشَّيۡطََٰنِ ٱلرَّجِيمِ 

ۡ
 (ٜٛ)النحل:  فإَِذَا قػَرأَ

Terjemahnya:  

Apabila kamu membaca Al Quran hendaklah kamu meminta perlindungan 

kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. (QS al-Nah}l/16: 98) 

َٱلۡق رۡء انَ ) ت 
ۡ
َق  ر أ  وِ تِ اءَ رَ قِ  دَ نْ عِ  ةِ اذَ عَ تِ سْ اِو باِ  بٌ لَ طَ فَ  اؿِ مَ عْ الأَ  لِ ضَ فْ أَ  نْ مِ  آفِ رْ القُ  ةَ اءَ رَ قِ  فَّ ( أَ ف إ ذ ا

 مِ ظْ عَ  (نْ )عَ  فْ أَ   َـدَّ قَ ا تػَ مَِّ  تَ مْ لِ ا عَ ذَ  إِ تٌَ عْ مَ الْ وَ  ةِ يَّ نِ طَ يْ الشَ  سِ اوِ سَ ى الوَ لَ عَ  بِ تَّ رَ تػَ مُ الْ  اعِ يَ الضِ  نَ مِ  ظَ فَ حْ يَ لِ 
 نُ سَ حْ أَ  وَ ىُ  يْ ذِ الَّ  آفِ رْ القُ  ةِ اءَ رَ قِ  دَ نْ عِ  مِ يْ جِ الرَ  افِ طَ يْ الشَ  نَ مِ  للهِ باِ  ذْ عِ تَ اسْ فَ  اؿِ مَ عْ الأَ  نِ اسِ مََ مِنْ  اءِ زَ الجَ 
 ةِ الآيَ  اءِ قَ بػْ  إِ لَى إِ  ل  قَ الأَ  بَ ىَ ذَ . وَ لَى وْ ا أَ هَ يَُْ دِ قْ تػَ فػَ  ةَ سَ وَ سْ الوَ  بُ ىِ ذْ تُ  ةَ اذَ عَ تِ سْ ااوِ  فَّ أَ  وُ هُ جْ وَ ا. وَ اىَ كَ زْ أَ وَ  اؿِ مَ عْ الأَ 
 ِـتمََ  دَ عْ بػَ  ةِ اذَ عَ تِ سْ اِو باِ  رَ مْ الأَ  فَّ أَ ا وَ ىَ رِ اىِ ى ظَ لَ عَ  ى لَ عَ  مَ يْ ظِ العَ  ابَ وَ الثػَ  ق  حِ تَ سْ يَ  ئَ ارِ القَ  فَّ بأَِ  وَ جِّ وُ . وَ ةِ اءَ رَ القِ  ا
 بَ ىَ ذْ تَ لِ  ةِ اذَ عَ تِ سْ اِو باِ  رَ مِ أُ ؟"، فَ اَو   ْـأَ  كَ لِ ذَ  وُ لَ  لَ صَ حَ  لْ "ىَ  وِ بِ لْ قػَ  فيْ  ةُ سَ وَ سْ الوَ  وُ لَ  تْ لَ صَ ا حَ بمََّ رُ وَ  وِ تِ اءَ رَ قِ 
 . وِ عِ نْ مَ  ابَ بَ سْ أَ  نْ مِ  ابِ وَ لثػّ باِ  دِ عْ الوَ  ؽِ دْ صِ  فيْ  دَ د  رَ التػَ  فَّ ا، لِأَ صً الِ خَ  ابُ وَ ى الثػَ قَ بػْ يػَ وَ  ةُ سَ وَ سْ الوَ  كَ لْ تِ 

 رُ مْ الأَ وَ  هِ رِّ شَ  نْ مِ  نَ ص  حَ التَ وَ  ذَ و  عَ التػَ  اللهِ  نَ مِ  بٌ لَ طَ  يْ ، أَ بِ لَ لطَ لِ  اءُ التَ وَ  تُُْ ( السِ ف ٱسۡت ع ذَۡ)
 وُ نَّ أَ ا. وَ ىَ تَِْ غَ وَ  ةِ لَا الصَ  فيْ  ةُ قَ لَ طْ مُ الْ  آفِ رْ القُ  ةِ اءَ رَ قِ  دَ نْ عِ  ةٌ بَ وْ لُ طْ مَ  ةَ اذَ عَ تِ سْ ااوِ  فَّ أَ  ةِ الآيَ  رُ اىِ ظَ . وَ ابِ بَ حْ تِ سْ لإِ لِ 
 .ةٍ نَّ سُ  نْ مِ  ذَ خَ أَ  لٍ يْ لِ دَ لِ  ضِ رْ الفَ  ةِ لَا صَ  فيْ  هَ رِ كَ وَ  لِ افِ النَ  فيْ  كُ الِ مَ الْ  وُ قَ افػَ وَ ي وَ عِ افِ الشَ  ذَ خَ أَ 

يمَ ) َٱلر ج  َٱلش يۡطٰ ن   تٌَ عْ بمَِ  مُ يْ جِ الرَّ . وَ ؽَ رَ تػَ ا احْ ذَ إِ  اطَ شَ  نْ مَ  وْ أَ  دَ عُ ا بػَ ذَ إِ  نَ طَ شَ  نْ مَ  وَ ( ىُ م ن 
 .اللهِ  ةِ حَْْ رَ  نْ عَ  دُ وْ دُ رْ مَ الْ  يْ أَ   ُـوْ جُ رْ مَ الْ 

Kutipan dan Penjelasan 

(Fa iz\a> qara’ta al-Qur’a>na) Sesungguhnya membaca al-Qur’an merupakan 

salah satu amalan yang memiliki keutamaan maka hendaklah memohon 

perlindungan saat membacanya untuk menghindari hilangnya pahala yang 
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dikarenakan godaan setan. Dan maknanya adalah apabila kamu memahami hal 

tersebut tentang pahala besar dari mah}a>sin al-a‘ma>l. Maka berlindunglah kepada 

Allah dari setan yang terkutuk saat membaca al-Qur’a>n, yang mana hal tersebut 

merupakan salah satu amalan yang lebih baik dan lebih suci. Dan istiazah juga 

ditujukan untuk mengusir gangguan (setan), maka mendahulukannya lebih baik.  

Sebagian kecil yang lain berpendapat bahwa ayat ini dipahami 

sebagaimana z}ahirnya (secara tekstual) bahwa perintah istiazah setelah selesai 

membaca al-Qur’an. Dinyatakan bahwa pembaca al-Qur’an mendapatkan pahala 

yang besar, dan (karena itu) kemungkinan muncul godaan dalam hatinya ‘apakah 

ia benar-benar mendapatkan pahala atau tidak?’. Maka ia diperintahkan untuk 

beristiazah untuk menghilangkan godaan tersebut, sehingga ia tetap 

mendapatkan pahala tersebut karena rasa ragu atas kebenaran janji (mendapatkan 

pahala) merupakan salah satu sebab tidak didapatkannya pahala.  

(fasta‘iz\) huruf si>n dan ta>’ berfungsi untuk menyatakan permintaan (al-

t}alab) atau atau meminta kepada Allah perlindungan dan penjagaan dari 

keburukannya, dan perkara ini ditujukan untuk istih}}ba>b (mengerjakan sesuatu 

yang disukai Allah). Dan secara tekstual, ayat ini menjelaskan bahwa istiazah 

yang diminta atau diperintahkan itu ketika membaca al-Qur’an mutlak ketika 

salat dan selain itu. Dan dalam hal ini Syafi’i berpendapat yang disetujui oleh 

Malik, bahwa (perintah istiazah) hanya pada (salat) yang sunnah dan ia tidak 

menyukai (kariha) istiazah pada salat fardu berdasarkan pada dalil yang diambil 

dari sunnah. 

(Min al-syait}a>n al-raji>m) adalah dari kata syat}ana berarti yang menjauh 

(dari kebenaran) atau dari kata sya>t}a berarti yang terbakar. Sedangkan raji>m 

berarti terkutuk atau dikeluarkan dari rahmat Allah swt.        
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Selama tahap pembahasan, ustazah pembimbing juga menetap bersama 

santri untuk memberikan bimbingan, pengawasan, motivasi dan pengawalan. 

Apabila santri menemukan kesulitan dalam menelaah, ustazah pembimbing akan 

memberikan penjelasan.
51

 Bentuk penulisan yang berbeda-beda dari setiap 

pengarang dan penggunaan bahasa Arab tanpa harakat atau baris terkadang 

membuat santri sulit untuk mengutip karena terkadang tidak bisa membedakan 
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Nur Fatimah Choirunnisa, (23), Pembimbing Fath{ Kutub al-Tura>s\ al-Isla>mi> Pondok 

Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 Konawe Selatan, Wawancara, 25 Desember 2021. 

َالتعليقَأوَالاستنباط
 ةٌ نَّ سُ  ةِ لَا الصَّ  فيْ  وُ الَ مَ عْ تِ سْ ا نَّ كِ لَ وَ  وِ بِ  قٌ لَ طْ مُ  وُ نَّ أَ وَ  آفِ رْ القُ  ةِ اءَ رَ قِ  لَ بْ قػَ  دَّ بُ اَو  ةَ اذَ عَ تِ سْ ااوِ  فَّ إِ 

Kesimpulan 

Sesungguhnya istiazah hendaknya dilakukan sebelum membaca al-

Qur’an, hal tersebut mutlak dilakukan saat membaca al-Qur’an tetapi 

menggunakannya saat salat merupkan sunnah.  

َالمرجع
 (٘ٓٗحاشية الصاوي على تفستَ جلالتُ، الجزء الثانّ، دار العلم، سورابايا إندونيسيا ) -
 الدنجد -

Rujukan 

- H{a>syiyah al-S{a>wi> ‘ala> Tafsi>r Jala>lain, Juz Kedua, Da>r al-‘Ilmi, Surabaya 

Indonesia, hal. 405. 

- Kamus Munjid 

َالنتيجة َة/توقيعَالمشرفة
َ

َة________________(/)الأستاذ
 ج
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antara dalil, penjelasan, atau komentar. Hal ini sangat sering ditanyakan oleh santri 

kepada ustadzah pembimbing, selain kosakata dan penjelasan keseluruhan teks.
52

   

Makalah yang telah disusun santri akan dipresentasikan di depan anggota 

kelompok dan ketiga pembimbing sebagai bahan diskusi. Setelah diskusi, makalah 

pembahasan santri dikumpulkan kepada pembimbing. 

b) Diskusi 

Diskusi merupakan tahap lanjutan dalam setiap sesi pada fath} al-kutub. 

Diskusi dilakukan setelah santri menyusun makalah pembahasan. Adapun 

pelaksanaannya terdiri dari beberapa tahapan, yaitu presentasi, kemudian tanya 

jawab, dan pengambilan kesimpulan yang dilakukan setiap regu secara bergantian. 

Lalu diakhiri dengan refleksi dari ustaz dan ustazah pembimbing.  

(1) Presentasi 

Presentasi dilakukan secara berkelompok di mana setiap regu santri  

menyampaikan dan menerangkan isu pembahasan yang telah dikaji dan tuliskan 

pada tahap pembahasan dengan bahasa mereka sendiri di depan teman sekelompok 

mereka. Setiap regu atau kelompok kecil terdiri dari tiga  sampai empat santri. 

Sebelum diskusi masing-masing regu telah menyepakati tugas atau peran setiap 

anggota; ada yang bertugas sebagai moderator, adapula yang bertugas sebagai 

presentator atau yang menerangkan materi yang sedang mereka bahas, dan adapula 

yang bertugas memberikan kesimpulan.   

(2) Tanya jawab 

Pada saat tanya jawab regu yang telah mempresentasikan makalah mereka 

akan memberikan kesempatan bagi regu lain dalam kelompok tersebut untuk 
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mengajukan pertanyaan terkait apa yang telah mereka presentasikan, lalu mereka 

akan menjawabnya. Selain itu, santri dari regu lain juga dapat mengajukan 

sanggahan ataupun pendapat yang mendukung sesuai dengan wawasan mereka 

mengenai materi yang sedang dibahas. 

(3) Kesimpulan 

Setelah tanya jawab berakhir regu yang telah mempresentasikan makalah 

pembahasan mereka akan menarik kesimpulan. Setelah itu regu lain akan 

mempresentasikan judul pembahasan pada materi yang lain.  

(4) Refleksi atau feedback dari pembimbing 

Dari tahap presentasi hingga penarikan kesimpulan, ustaz dan ustazah 

pembimbing mengawasi dan menyimak diskusi, memastikan diskusi beralangsung 

sesuai dengan durasi yang ditentukan, dan melakukan penilaian. Jika siklus pada 

tahap diskusi ini telah dilalui oleh setiap regu atau kelompok tersebut telah 

melakukan diskusi mengenai judul-judul dari materi Akidah, Fikih, Tafsir, dan 

Hadis. Maka setelah itu ustaz atau ustazah akan memberikan refleksi atau feedback 

berdasarkan apa yang mereka amati dan simak pada proses diskusi berupa koreksi 

apabila terdapat kekeliruan dalam memahami materi, penekanan apabila terdapat 

hal yang perlu ditekankan, dll.    

3) Evaluasi hasil dan penutupan 

Evaluasi hasil dan penutupan merupakan rangkaian terakhir dalam 

implementasi fath{ kutub al-tura>s\ setelah kegiatan prainstruksional dan kegiatan inti 

atau instruksional. 

a) Evaluasi hasil 

Evaluasi hasil dilakukan setiap sesi pembahasan dan diskusi, yaitu penilaian 

terhadap pencapain tujuan pengkajian kitab al-tura>s\ oleh santri mengenai materi 
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tertentu yang dilihat dari aspek-aspek tertentu. Jadi, evaluasi hasil dilakukan enam 

kali dalam fath} kutub al-tura>s\, sesuai dengan jumlah sesi pembahasan dan diskusi 

yang berlangsung.  

Evaluasi hasil dilakukan terhadap santri pada Fath} Kutub al-Tura>s\ dengan 

menilai tulisan yang disusun santri dan performa santri saat diskusi berlangsung 

dengan melihat empat aspek utama, yaitu kualitas penulisan, presentasi, keaktifan 

dalam diskusi, dan disiplin.  

Kualitas penulisan santri dapat dilihat dari kebenaran d}abt} atau baris tulisan, 

kebenaran mufrada}t atau kosa kata, kebenaran isi dan istinba>t} atau kesimpulan, 

kerapihan penulisan. Kualitas presentasi santri dapat dilihat dari penguasaan materi, 

kualitas bahasa, sistematika penyampaian keluasan wawasan. Keaktifan santri dapat 

dilihat dari bagaimana ia mempertahankan idenya, mengajukan pertanyaan dan 

sanggahan dan menerima saran untuk perbaikan. Sedangkan disiplin santri dapat 

dilihat dari kehadiran dan ketepatan waktu santri.
53

  

Adapun instrumen penilaian yang digunakan adalah lembar observasi 

terhadap aspek-aspek yang tersebut di atas, yang menggunakan skala lima tingkat, 

yaitu M: Mumta>z (sempurna), JJ: Jayyid Jiddan (baik sekali), J: Jayyid (baik), Q: 

Maqbu>l (Cukup), dan D{: D{a‘i>f  (lemah). Skala pada setiap aspek diukur dengan skor 

tertentu sebagaimana tercantum pada tabel berikut.    

Tabel 4. 10 Skor setiap Aspek Penilaian Setiap Sesi Fath} al-Kutub 

No. Aspek yang dinilai Skala Penilaian Skor 

1 Kualitas Penulisan 

M 50 

JJ 40 

J 30 
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Q 20 

D 10 

2 Presentasi 

M 30 

JJ 25 

J 20 

Q 15 

D 10 

3 Keaktifan 

M 10 

JJ 8 

J 6 

Q 4 

D 2 

4 Disiplin 

M 10 

JJ 8 

J 6 

Q 4 

D 2 

Sumber; Panitia pelaksana fath} al-kutub Gontor Putri Kampus 4 Konawe Selatan 

Nilai akhir santri pada setiap sesi diketahui dengan menjumlahkan skor dari 

setiap aspek, nilainya kemudian ditentukan pada letak jumlah skor tersebut pada 

interval berikut ini.  

Tabel 4. 11 Pedoman Penilaian Setiap Sesi Fath} al-Kutub 

Interval Nilai Predikat 

24 - 32 5 
D{a‘i>f  (D) 

33 - 40 5.5 

41 - 48 6 
Maqbu>l (Q) 

49 - 56 6.5 

57 - 64 7 
Jayyid (J) 

65 - 73 7.5 

74 - 82 8 
Jayyid Jiddan (JJ) 

83 - 91 8.5 
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92 \- 100 9 Mumta>z 

Sumber; Panitia pelaksana fath} al-kutub Gontor Putri Kampus 4 Konawe Selatan 

Nilai yang diperoleh santri untuk setiap sesi kemudian ditempelkan pada 

tempat tertentu yang dapat dilihat santri. Dengan tujuan santri dapat mengetahui 

performanya dari satu sesi ke sesi lain, sehingga santri termotivasi untuk lebih baik 

lagi pada sesi selanjutnya.  

b) Penutupan  

Penutupan dalam pelaksanaan Fath} Kutub al-Tura>s\ terdiri dari beberapa 

rangkaian, yaitu diskusi umum (al-muna>qasyah al-‘a>mmah), penulisan dan 

pembacaan kesan dan pesan (kita>bah al-int}iba>‘a>t wa qira>’atuha), dan penutupan. 

(1) Diskusi umum (al-muna>qasyah al-‘a>mmah) 

Diskusi umum merupakan rangkaian penutupan fath} al-kutub di mana 

delapan santri yang dipilih oleh panitia menjadi peserta debat yang disaksikan oleh 

seluruh santri kelas 5 KMI atau setara dengan siswa kelas XI SLTA atau MA. 

Diskusi umum merupakan bentuk apresiasi panitia dan segenap pembimbing 

terhadap santri yang memiliki ketekunan dan performa yang prima selama enam sesi 

pembahasan dan diskusi kelompok serta dianggap memiliki kapasitas dan layak 

menjadi contoh bagi santri lain dalam hal berargumentasi dengan berbahasa Arab.
54

 

Kedelapan santri tersebut memiliki peran tersendiri, yaitu dua kelompok debat yang 

terdiri dari tiga santri, satu santri bertugas sebagai moderator, dan satu santri 

bertugas sebagai notulen.    

Sebelum debat dimulai, setiap kelompok diberikan kesempatan untuk 

mengumpulkan informasi mengenai isu yang akan diperdebatkan dan menentukan 
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sikap, antara menyetujui atau menentang isu tersebut. Sedangkan santri yang lain 

menertipkan tempat yang digunakan untuk diskusi umum.  

Adapun tahapan debat adalah penyampaian pengantar seputar isu debat, 

regulasi dan etika dalam debat oleh moderator, pembukaan berupa perkenalan 

masing-masing anggota kelompok,  pemaparan masalah, urgensinya dan penegasan 

sikap oleh masing-masing kelompok secara bergantian, kelompok satu mengajukan 

tanggapapan, sanggahan, atau pertanyaan terhadap pemaparan kelompok lain, dan 

langsung dijawab oleh kelompok lawan. Audiensi dari santri kelas 5 KMI diberi 

kesempatan mengajukan pertanyaan, sanggahan atau tanggapan kepada salah satu 

kelompok debat kemudian kelompok yang bersangkutan dapat memberi jawaban 

ataupun tanggapan atas pertanyaan yang diajukan. Dan yang terakhir adalah 

penutup, yaitu penyampaian kesimpulan, dilanjutkan dengan refleksi berupa 

komentar, ulasan, penegasan dan simpulan dari ustadz pembimbing. 

(2) Penulisan dan pembacaan kesan (kita>bah al-int}iba>‘a>t wa qira>’atuha) 

Secara bahasa, al-int}iba>‘a>t merupakan bentuk jamak dari kata al-int}iba>‘ 

berarti kesan yang tercetak, terpatri dalam diri, dan yang menjadi milik seseorang. 

Kesan yang dimaksud di sini adalah kesan pendidikan atau nilai-nilai pendidikan 

yang terpatri dalam diri santri berupa perubahan pada idealisme dan tingkah laku 

setelah mengikuti fath} al-kutub. Penulisan dan pembacaan kesan atau al-int}iba>‘a>t 

merupakan tradisi Pondok Modern Darussalam Gontor yang selalu ada pada hampir 

seluruh kegiatan yang melibatkan santri, termasuk fath} kutub al-tura>s\. Adanya 

penulisan dan pembacaan kesan ditujukan untuk membiasakan santri memiliki 

kepedulian terhadap apa yang dialami dan yang terjadi di sekitarnya, mampu 
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mengambil ibrah atau pelajaran dari apa yang dilewati, dan tidak bersikap cuek atau 

apatis.
55

  

Penulisan kesan dilakukan setelah enam sesi pembahasan dan diskusi 

kelompok selesai atau sebelum diskusi umum dimulai. Santri diberi waktu sekitar 

60 menit untuk menulis kesannya setelah mengikuti Fath} Kutub al-Tura>s\ minimal 

dalam dua halaman berbahas Arab pada lembaran khusus yang disediakan oleh 

panitia.  

Sedangkan pembacaannya dilakukan setelah diskusi umum, dimulai dengan 

pembacaan kesan oleh beberapa santri yang kesannya memiliki bobot yang 

proporsional yang dituliskan dengan kualitas bahasa Arab yang baik, sehingga layak 

untuk diperdengarkan kepada peserta Fath} Kutub al-Tura>s\ yang lain. Kemudian 

dilanjutkan dengan pembacaan kesan setiap santri di kelompok masing-masing. 

Pembacaan kesan wajib dilakukan setiap santri, minimal di depan kelompoknya. Hal 

tersebut agar setiap santri mampu melihat nilai pendidikan tertentu yang mungkin 

terlewat atau tidak membekas dalam dirinya, tatapi justru berkesan bagi santri lain.   

(3) Penutupan 

Fath} Kutub al-Tura>s\ ditutup oleh Wakil Pengasuh Pondok Modern 

Darussalam Gontor Putri kampus 4. Pada penutupan kegiatan ini, beliau 

menekankan kembali garis-garis besar pentingnya pengkajian kutub al-tura>s\\, 

evaluasi umum selama berlangsungnya fath} al-kutub yang dilihat dari berbagai 

aspek, kemudian diakhiri dengan doa.   
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c. Evaluasi Proses 

Evaluasi proses fath} al-kutub merupakan penilaian terhadap kualitas 

keseluruhan proses pembelajaran atau pengkajian kitab tura>s\ yang berlangsung. 

Evaluasi ini tidak dilakukan secara formal melainkan dengan pengamatan yang 

dilakukan oleh pengawas umum, koordinator, panitia, dan guru-guru senior lainnya 

yang berpartisipasi dalam fath} al-kutub. Adapun poin-poin evaluasi pelaksanaan 

fath} al-kutub secara umum yang disampaikan Wakil Pengasuh Pondok Modern 

Darussalam Gontor Putri Kampus 4 selaku pengawas umum Fath} kutub al-tura>s\. 

Secara teknis Alhamdulillah berjalan, artinya yang mengarahkan itu 
juga langsung dari pimpinan Pondok, yang memberikan tauji>ha>d untuk materi-
materi itu juga sudah dilaksanakan oleh guru-guru senior. Jadi mungkin terkait 
fasilitas saja yang mungkin kurang yaitu buku-buku tura>s| itu mungkin masih 
kurang. ... Kalau dari segi kualitas, Alhamdulillah munaqasyah juga sudah 
berjalan dengan baik, setelah pembahasan ada munaqasyah. Santri menulis 
pembahasan juga sudah mulai berjalan dengan baik.

56
 

Berdasarkan pernyataan di atas, diketahui bahwa secara keseluruhan 

pelaksanaan fath} al-kutub berjalan dengan baik, dilihat dari kegiatan 

prainstruksional dan kegiatan instruksional atau kegiatan inti yang mencakup 

pembahasan dan diskusi. Begitupun dari aspek guru pembimbing dan santri dinilai 

sudah cukup baik performanya. Sedangkan dari segi fasilitas, khususnya ragam 

kitab tura>s\ yang digunakan dinilai masih perlu penambahan lagi.  

Hasil pengamatan yang dituliskan menjadi beberapa poin atau garis besar 

yang mendeskripsikan kualitas proses fath} al-kutub sebagaimana dikutip di atas.  

Catatan evaluasi proses Fath} Kutub al-Tura>s\ tersebut kemudian disampaikan saat 

penutupan dan rapat guru oleh Wakil Pengasuh Pondok Modern Darussalm Gontor 
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Putri Kampus 4 agar dapat menjadi bahan perbaikan dalam pelaksanaan Fath} Kutub 

al-Tura>s\ tahun selanjutnya. 

4. Implementasi Fath} Kutub al-Tura>s\ dalam Pemahaman Keagamaan Santri 

Fath{ kutub al-tura>s\ merupakan salah satu kegiatan kokurikuler yang 

memiliki peran dalam memahamkan materi-materi keagamaan kepada santri dengan 

memberikan kebebasan kepada mereka dalam menerapkan kemampuan berbahasa 

Arab yang mereka miliki dalam mengkaji kutub al-tura>s\. Peran tersebut dapat 

dilihat dari segi materi pembahasan dalam fath{ kutub al-tura>s\ yang menunjang dan 

menguatkan kurikulum (khususnya pada mata pelajaran Akidah, Fikih, Tafsir, dan 

Hadis) di kelas dan prosesnya yang memungkinkan santri untuk lebih memahami 

keagamaan (khususnya pada mata pelajaran Akidah, Fikih, Tafsir, dan Hadis), 

mandiri dalam belajar, dan meninggalkan kesan yang lebih mendalam bagi santri. 

a. Materi Pembahasan dalam Fath} Kutub al-Tura>s\  

Dari segi materi dan judul pembahasan, fath} al-kutub lebih mendalam, 

mengambil isu kontemporer, topik yang tidak dapat atau tidak sempat dipelajari di 

kelas, dan menekankan pada perkara amaliyah atau mendukung santri untuk dapat 

menerapkan apa yang ia pelajari dalam kehidupannya.
57

   

Materi pembahasan fath} al-kutub juga membuka pandangan atau perspektif 

santri karena keempat materi tersebut saling berhubungan dan melengkapi satu 

sama lain. Hal tersebut dapat dilihat dari judul-judul pembahasan pada materi Tafsir 

atau Hadis mengenai isu tentang Akidah atau Fikih, seperti pembahasa Tafsir ayat 

tentang dukha>n yang merupakan salah satu tanda-tanda kiamat, pembahasan Hadis 

tentang ih}ra>m dan hal-hal yang membatalkan salat, dll. 
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Selain itu pembahasan materi-materi pada fath{ kutub al-tura>s\ memperdalam 

pemahaman terhadap topik pembelajaran di kelas dengan judul pembahasan yang 

berhubungan dengan topik tersebut dan menambah wawasan atau pengetahuan 

mengenai empat materi keagaman tersebut dengan memberikan judul pembahasan 

baru yang belum pernah dipelajari sebelumnya di kelas.  

1) Materi Akidah 

Dalam materi Akidah terdapat beberapa judul pembahasan yang 

memperdalam pemahaman santri terhadap materi Akidah yang telah dipelajari di 

kelas, terdapat pula beberapa judul pembahasan yang termasuk isu-isu baru yang 

masih berada dalam jangkauan materi Akidah tetapi tidak termasuk dalam 

kurikulum di kelas. Di antara judul pembahasan yang berhubungan langsung materi 

membelajaran di kelas dan memperdalam pemahaman santri terhadap materi Akidah 

yang telah di pelajari di kelas adalah sebagai berikut. 

(1) Hal-hal yang menjauhkan dari neraka dan mendekatkan kepada surga ( فيما
  .(يباعد عن النار و يقرب من الجنّة
Judul pembahasan ini merupakan penjelasan lanjutan dari bab keenam, yaitu 

Iman kepada Hari Akhir (al-I<ma>n bi al-yaum al-Akhi>r). Dalam bab tersebut 

dijelaskan bahwa yang dimaksud iman kepada hari akhir adalah sebagai berikut. 

 وِ بِ  رَ بػَ خْ أَ  وْ أَ  زِ يْ زِ العَ  وِ ابِ تَ كِ   فيْ  لَّ جّ وَ  زَّ عَ  اللهُ  وِ بِ  رَ بػَ خْ ا أَ مَ  لِّ كُ   ؽِ دْ صِ بِ   ُـازِ الجَ  ادُ قَ تِ عْ الإِ  وِ بِ  ادُ رَ مُ الْ 
 نْ مِ  كَ ذلِ  دَ عْ ا بػَ مَ ، وَ وُ مُ يْ عِ نَ وَ  وُ ابُ ذَ عَ وَ  بْرِ القَ  ةُ نَ تػْ : فِ كَ ذلِ  لُ مَ شْ يَ وَ  تِ وْ مَ الْ  دَ عْ بػَ  فُ وْ كُ ا يَ صلى الله عليه وسلم مَِّ  وُ لُ وْ سُ رَ 
َارَ النَ وَ َةَ نَ الجَ وَ  ةِ اعَ فَ الشَ وَ  اطِ رَ الصِ وَ  ضِ وْ الحَ وَ  افِ زَ يػْ مِ الْ ، وَ ابِ سَ الحِ وَ  فِ حُ الصُ  رِ ايُ طَ تَ وَ  رِ شْ الحَ وَ  ثِ عْ البػُ 
َ ال َعَ ت َ َاللهَ َدَ عَ اَأَ مَ وَ  .امَ هَ يَ اَفَ مَ هَ لَ ىَ َلأ 

٘ٛ 

Terjemahnya: 
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Yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir adalah keyakinan yang 
mutlak akan kebenaran segala apa yang diberitahukan Allah swt. dalam kitab-
Nya dan dikabarkan Rasulullah saw. tentang apa yang terjadi setelah 
kematian, yang mencakup ujian kubur, siksaannya dan kenikmatannya, dan 
apa-apa yang terjadi setelahnya, seperti kebangkitan, pengumpulan, 
perhitungan, penimbangan, telaga al-h}aud}, s}ira>t}, syafaat, surga dan neraka, 
dan apa-apa yang dijanjikan Allah swt. bagi penghuni surga dan neraka di 
dalamnya. 

Dari kutipan di atas diketahui bahwa surga dan neraka merupakan cakupan 

dalam bab iman kepada hari akhir. Dalam pembelajaran di kelas memang terdapat 

bagian khusus tentang surga dan neraka namun hanya membahas secara umum 

tentang pengertian surga dan neraka dan yang dimaksud penghuni surga dan neraka 

(ahlu al-jannah wa ahlu al-na>r).  

Pembahasan dengan judul ‘Hal-hal yang menjauhkan dari neraka dan 

mendekatkan kepada surga’ yang dibahas melalui diskusi dan merujuk pada kutub 

al-tura>s\ menambah pemahaman santri tentang surga dan neraka. Jadi pemahaman 

mereka tidak hanya sampai pada pengertian surga dan neraka, namun juga 

mengetahui hal-hal apa saja yang dapat mendekatkan seseorang dengan surga dan 

menjauhkannya dari neraka.  

(2) Ijtihad dalam ketaatan (ااوجتهاد في الطاعة) dan Maksiatnya hati (معاصي القلب) 
Kedua judul pembahasan ini adalah bentuk penjelasan yang lebih rinci 

mengenai ketaatan dan maksiat yang juga terdapat dalam materi Akidah yang 

dipelajari santri kelas 5  KMI di kelas,  tepatnya pada bab pertama, yaitu al-Maba>h{is\ 

fi> al-I<man> (pembahasan-pembahasan tentang iman). Pada bab tersebut, khususnya 

pada bagian ziya>dah al-I<ma>n wa nuqs{a<nuhu (bertambah dan berkurangnya iman), 

disebutkan bahwa iman seseorang bertambah dan berkurang; bertambah dengan 

ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan.
59

 Pernyataan ini kemudian diikuti 
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dengan beberapa dalil dari al-Qur’a>n dan Hadis serta penjelasan yang sangat singkat 

mengenai pandangan-pandangan yang menguatkan pernyataan tersebut. Selain itu, 

pada bagian lain bab al-Maba>h{is\ fi> al-I<man> (pembahasan-pembahasan tentang iman) 

juga terdapat bagian yang membahas tentang as\ar al-ma‘s{iyah ‘ala> al-I<ma>n 

(pengaruh maksiat terhadap iman). 

Dengan kedua judul pembahasan ini, yaitu ‘ijtihad dalam ketaatan dan 

maksiatnya hati’, santri memiliki penjelasan yang lebih rinci tentang ketaatan dan 

maksiat, yang dalam pembelajaran di kelas hanya dipelajari secara garis besar. 

Selain itu santri juga mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai upaya atau kiat 

menjaga ketaatan dan menghindari hal-hal yang termasuk maksiat hati.  

(3) Keutamaan sabar (فضيلة الصبر) dan mengapa tidak ada perempuan yang 

termasuk dalam golongan para nabi? ( ؟لداذا لَ يكم في الأنبياء أنثى ) 

Kedua judul pembahasan ini adalah bentuk penjelasan yang lebih rinci 

mengenai bab iman kepada rasul dalam pelajaran Akidah yang dipelajari di kelas. 

Dalam bab tersebut disebutkan beberapa sifat nabi, di antaranya adalah sabar. 

Sedangkan judul ‘mengapa tidak ada perempuan yang termasuk dalam golongan 

para nabi (lima>z\a lam yakun fi> al-anbiya>’ uns \a>)’ merupakan salah satu isu yang 

berhubungan langsung dengan bab iman kepada para rasul, khususnya bagian yang 

menyebutkan bahwa kenabian merupakan anugerah ilahi (al-nubuwwah minh{ah 

ilahiyah) sehingga Allah langsung yang memilih.
60

 

Pembahasan mengenai keutamaan sabar menambah pemahaman santri 

tentang sabar serta memperkuat alasan mengapa seorang muslim perlu meneladani 

sifat-sifat rasul, salah satunya adalah sabar.  Sedangkan judul ‘mengapa tidak ada 
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perempuan yang termasuk dalam golongan para nabi? (lima>z\a lam yakun fi> al-

anbiya>’ uns \a>?)’ merupakan salah satu isu yang berhubungan langsung dengan bab 

iman kepada para rasul, khususnya bagian yang menyebutkan bahwa kenabian 

merupakan anugerah ilahi (al-nubuwwah minh{ah ilahiyah) sehingga Allah langsung 

yang memilih. 

Keenam judul pembahasan di atas merupakan bentuk pendalaman dari 

pembelajaran Akidah santri  di kelas 5 KMI atau setara dengan siswa kelas XI 

SLTA atau MA. Dan adapula beberapa judul pembahasan yang memberikan 

penjelasan lebih lanjut mengenai materi akidah yang telah dipelajari santri sebelum 

naik ke kelas lima, yaitu hak anak atas orang tuanya (h{aqqu al-waladi ‘ala> al-wa>lidi) 

dan kebutuhan manusia terhadap tawakkal (h{a>jah al-na>s ila> al-tawakkul). Selain itu, 

terdapat 16 judul pembahasan lain yang memberikan wawasan atau pengetahuan  

yang meliputi akidah (al-I<ma>n), syariah (al-Isla>m), dan akhlak (al-Ihsa>n)  dilihat dari 

sudut pandang atau dalam lingkup pembahasan Akidah.  

2) Materi Fikih 

Dalam pembelajaran di kelas, materi Fikih kelas 5 KMI atau setara dengan 

siswa kelas XI SLTA atau MA bersumber dari kitab Bida>yah al-Mujtahid wa 

Niha>yah al-Muqtas}id karya Ibnu Rusyd. Meskipun telah mulai menggunakan kitab 

klasik, namun  hanya terbatas pada Bab T{aha>rah yang meliputi kita>b al-wud{u>’, al-

guslu, dan al-tayammum saja.  

Santri kelas 5 KMI atau setara dengan siswa kelas XI SLTA atau MA juga 

telah mempelajari beberapa judul pada materi Fikih di kelas sebelumnya, seperti bab 

salat, bab al-naz\ar, bab barang temuan, bab nikah, bab haji, bab transaksi jual beli 

(al-salam), bab riba’, dan bab marah. Sebagian dari bab-bab tersebut dipelajari pada 

mata pelajaran Fikih di kelas dan sebagian yang lain juga dipelajari pada mata 
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pelajaran Hadis di kelas. Ada yang pembelajarannya bersumber pada  kitab bulu>g al-

mara>m dan adapula yang bersumber pada diktat tertentu. Kitab bulu>g al-mara>m 

merupakan kitab matan atau kitab yang menyajikan matan hadisnya saja. Begitupun 

diktat Pelajaran Fikih menyajikan pokok-pokok materinya saja atau dengan  

penjelasan ringkas pada bagian-bagian tertentu saja.  

Pembahasan dan diskusi mengenai judul-judul tersebut pada Fath} Kutub al-

Tura>s\ memberikan kesempatan bagi santri membahas materi yang pernah ia pelajari 

secara rinci, atau setidaknya santri dapat mengingat kembali (recall) materi yang 

dulu pernah dipelajari. Selain itu, terdapat pula beberapa isu atau judul pembahasan 

yang baru dan belum pernah dipelajari sebelumnya oleh santri, sehingga wawasan 

santri tentang isu-isu fikih bertambah dengan adanya kegiatan ini.  

3) Materi Tafsir 

Judul-judul pembahasan materi Tafsir pada Fath} Kutub al-Tura>s\ ditentukan 

secara tematik atau mengenai tafsiran ayat al-Qur’an yang mengenai isu tertentu, 

sedangkan materi Tafsir yang diajarkan di kelas terbatas pada tafsir ayatt QS al-

Baqarah/2: 21-63. Salah satu pembimbing Fath} Kutub al-Tura>s\ memberikan contoh 

perbedaan mengenai tafsir ayat tentang dukha>n yang dikaji pada Fath} Kutub al-

Tura>s\ dengan yang dipelajari di kelas berikut ini.  

Kalau tafsir, pembahasannya lebih luas.… ada pembahasan tentang 
dukha>n, ternyata dukha>n-nya tuh bukan cuma dukha>n (sebagai)‘ala>mah al-
qiya>mah tapi adalagi dukha>n yang tanbi>h (perigatan) untuk Quraisy ketika 
fath}u Makkah….

61
 

Melalui Fath} Kutub al-Tura>s\ santri memperoleh pengetahuan baru berupa 

tafsiran ayat al-Qur’an yang mengenai isu tertentu yang belum dipelajarinya di 
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kelas dan perspektif baru dari segi tafsir ayat mengenai judul tertentu dalam mata 

pelajaran lain. 

4) Materi Hadis 

Pembelajaran Hadis di kelas menggunakan kitab Bulu>g al-Mara>m yang 

merupakan kitab matan, yaitu kitab yang di dalamnya hanya menyajikan matan 

Hadisnya saja, sehingga penjelasan atau syarahnya diperoleh santri dari guru 

pengampu pelajaran Hadis. Sedangkan pembahasan materi Hadis pada fath{ kutub al-

tura>s\ menggunakan kitab dari beragam pengarang dengan jenis yang berbeda-beda 

pula, seperti kitab matan, kitab syarah, hasyiyah, dll. 

Sebagaimana pada materi lain, pada materi Hadis pun terdapat beberapa 

judul pembahasan telah dipelajari matannya dalam kitab Bulu>g al-Mara>m di kelas, 

yaitu matan-matan Hadis pada kita>b al-ja>mi‘ (kebaikan Islam seseorang, peringatan 

terhadap bentuk-bentuk riya', keutamaan diam, larangan marah, anjuran malu, dan 

anjuran diam kecuali saat d}aru>rah syar‘iyah), kita>b al-zaka>h (keutamaan sedekah), 

kita>b al-t}aha>rah (hal-hal yang membatalkan wudhu, air najis dan sejenisnya, hal-hal 

yang mewajibkan mandi, dan adab-adab buang air), kita>b al-s}ala>h (larangan 

meninggalkan salat jamaah, syarat-syarat salat, hal-hal yang membatalkan salat, dan 

sebab-sebab sujud sahwi dan hukumnya), dan kita>b al-nika>h} (keutamaan nikah dan 

hukum-hukum talak).  

Dan ada pula beberapa judul pembahasan yang baru ditemui santri, seperti 

keutamaan sabar menghadapi maksiat, amalan terhadap manusia yang paling 

disukai, keutamaan istigfar, hukum al-riddah, hukum meninggalkan salat, menolak 

hal mungkar, dan keutamaan mengurangi ketawa yang berlebihan. Oleh sebab itu, 

adanya Fath} Kutub al-Tura>s\ menunjang atau mendukung pemahaman keagamaan 

santri, baik dengan memperoleh penjelasan yang lebih rinci dengan perpespektif 
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ulama yang baru maupun dengan menambah wawasaan berupa judul pembahasan 

baru pada materi Hadis. Berikut ini pernyataan dari salah satu pembimbing 

mengenai materi hadis pada fath} kutub al-tura>s\.  

Hadis yang di pelajari di kelas mungkin lebih ke fikih muamalah, kalau 
kemarin (fath} al-kutub kita lebih ke fikih ibadah, kayak (seperti pembahasan 
tentang) apa-apa yang membatalkan salat. Itu kan mereka pelajari dikelas 
dalam pelajaran Fikih. Ketika sudah dituangkan di Hadis, pembahasannya 
ternyata lebih luas, contohnya (salah satu hal yang membatallkan salat) 
gerakan lebih dari tiga kali, dibahas tuh gerakannya kayak gimana, seperti 
gerakan yang signifikan yang menyebabkan perpindahan tempat dan 
seterusnya.

62
 

Dengan fath{ al-kutub santri dapat memperdalam dan mengkonfirmasi 

pengetahuan tentang keislaman yang sebelumnya pernah ia dengar, baca, atau 

pelajari, baik dari segi dalilnya, penjelasannya, alasannya, ketentuan-ketentuannya, 

dll. Selain itu santri juga memperoleh wawasan keislaman baik dari kutub al-tura>s\ 

yang ia telaah, penjelasan pembimbing, maupun pemaparan santri lain.  

b. Proses pelaksanaan Fath} Kutub al-Tura>s\  

Dilihat dari segi pelaksanaannya, fath} al-kutub menggunakan pendekatan, 

strategi, maupun metode berbeda dengan yang sering digunakan pada pembelajaran 

di kelas di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4. Meskipun 

pengkajian kutub al-tura>s\ dalam Fath} Kutub al-Tura>s\ selalu menerapkan prosedur 

pembelajaran yang sama setiap tahun, prosedur pembelajaran tersebut merupakan 

pengalaman baru bagi santri kelas 5 KMI.  

Pengkajian atau penelaahan kitab mengenai judul permasalahan tertentu, 

kebebasan merujuk pada beragam kita>b al-tura>s\, serta kolaborasi santri dalam 

kelompok menyebabkan adanya antusiasme dan pemahaman yang lebih tinggi 

dibanding saat mengikuti pembelajaran di kelas.  
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1) Student centered approach 

Pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa merupakan pendekatan di 

mana pendidik menghindari pemberian materi pembelajaran secara langsung, akan 

tetapi memberikan peran aktif bagi siswa untuk memahami apa yang sedang ia 

pelajari dengan merelasikannya dengan pengetahuan yang mereka miliki atau 

dengan mendiskusikannya dengan sesama siswa.
63

 Pada pelaksanaan fath} al-kutub 

diterapkan student centered approach yang diindikasikan dari bagaimana santri 

diberi kebebasan untuk menyusun sendiri makalah mengenai judul pembahasan 

tertentu, mempresentasikan dan berdiskusi dengan rekannya.  

…kalau di kelas anak-anak hanya mendapatkan langsung daripada 
guru kalau waktu fath} al-kutub ini, setiap mas’alah atau setiap qad}iyah itu 
diberikan kepada santri, lalu santri sendiri yang mencari bukunya, santri 
sendiri yang mencari permasalahannya, santri sendiri yang menerangkan 
permasalahannya itu.

64
 

Pendekatan ini mendukung kecakapan riset dan berpikir santri, memberikan 

tanggung jawab lebih dan pengalaman belajar yang positif kepada santri, sehingga 

santri dapat mengembangkan kemampuan untuk belajar secara independen, 

memecahkan masalah, membuat keputusan, melakukan penalaran, mengembangkan 

karakter, serta menambah pemahaman konseptual mereka. 

Dengan peran aktif yang diberikan, santri akan memiliki rasa tanggung 

jawab dan keterpanggilan untuk memanfaatkan kemampuan berpikirnya untuk 

mengkaji kitab dan menyusun pembahasan. Selain itu, santri juga akan berusaha 

untuk memahami temuannya agar dapat mempresentasikan atau menerangkan, 

sekaligus dapat mendiskusikannya dengan teman sekelompoknya.   
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2) Strategi pembelajaran 

Fath} Kutub al-Tura>s\ menerapkan pendekatan student centered yang 

menurunkan strategi dan metode yang juga mendorong santri untuk secara aktif 

mengambil peran dalam pengkajian kitab al-tura>s\. Pelaksanaan Fath} Kutub al-Tura>s\ 

merupakan perpaduan beberapa strategi pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran 

kolaboratif, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran kontekstual.  

a) Pembelajaran kolaboratif 

Dilihat dari jumlah atau keadaan santri, fath{ kutub al-tura>s\  menerapkan 

strategi pembelajaran kelompok (group learning) dalam pengkajian kitab tura>s\, 

khususnya pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran berbasis masalah. Di antara 

manfaat penerapan strategi pembelajaran kelompok yang paling menonjol adalah 

keragaman ide yang dapat dikumpulkan. Menurut Ustaz Hamim Fathoni selaku 

Koordinator pelaksanaan fath{ kutub al-tura>s\ dan Wakil Direktur KMI Pondok 

Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4, di antara tujuan pembentukan 

kelompok santri yang terdiri dari kelas yang berbeda-beda adalah agar dalam 

kelompok tersebut terjadi pertukaran pendapat. 

…karena kelas 5 ini terdiri dari dua kelas, otomatis satu kelompok 
harus terdiri daripada dua kelas tersebut. Dengan tujuan biar ada di situ 
tasa>buq al-ara>’, tas}awwur al-ara>’, atau s}ilah al-ara>’. Jadi ada taba>dul al-ara>’ di 
situ,  jadi ada ide dan gagasan dari masing-masing anak.

65
 

Dibandingkan pembelajaran kooperatif, fath} al-kutub lebih cenderung pada 

penerapaan strategi pembelajaran kolaboratif, yaitu pembelajaran menekankan kerja 

individu dalam kelompok, atau memaksimalkan potensi santri sebagai seorang 

individu melalui pembelajaran kelompok atau setiap santri melalui proses yang 

sama dalam pengkajian kitab al-tura>s\, terlihat dari tidak adanya penekanan pada 

                                                           
65

Hamim Fathoni (35), Wakil Direktur KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 

Kampus 4 Konawe Selatan, Wawancara, Konawe Selatan 18 Desember 2021. 



180 

 

 

 

pencapaian tugas kelompok tertentu, penyusunan makalah pembahasan dilakukan 

sendiri-sendiri, dan evaluasinya juga dilakukan secara individual. Hal tersebut 

meminimalisir kemungkinan santri mengekor kepada temannya dalam kerja 

kelompok.  

Meskipun begitu, tetap ada kerjasama atau kooperasi yang terjadi antara 

santri baik dalam regu maupun dalam kelompok. Misalnya, saat presentasi, setiap 

regu menyepakati tugas masing-masing, yaitu ada yang bertugas menjadi 

moderator, memaparkan materi, dan menyampaikan kesimpulan. Dan pada saat-saat 

tertentu, panitia juga mengumumkan kelompok tersemangat dan kelompok paling 

tidak semangat saat diskusi sebagai bentuk penghargaan kelompok.  

b) Pembelajaran berbasis masalah 

Deskripsi singkat mengenai metode pelaksanaan fath} al-kutub yang 

disampaikan oleh salah satu ustadzah pembimbing adalah sebagai berikut.  

…lebih ke pemecahan masalah sih. Mirip dengan orang kuliah, kalau 
orang kuliah (hampir) tidak ada arahan dari dosen, kalau mereka (santri) 
dengan arahan atau pengawalan yang full dari pembimbing.

66
 

Berdasarkan pernyataan di atas dan pengamatan yang dilakukan peneliti 

setiap sesi pembahasan dan diskusi memang memiliki kemiripan dengan tugas 

makalah dan presentasi kelompok diterapkan dalam perkuliahan pada umumnya. 

Sedangkan perbedaan yang menonjol adalah penyusunan makalah lebih sederhana 

dan disusun dengan tulisan tangan, rujukannya dikhususkan pada kutub al-tura>s\\, dan 

menggunakan bahasa Arab.   

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, pelaksanaan fath} al-kutub 

memang didasari oleh prinsip-prinsip pembelajaran berbasis masalah yaitu belajar 
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independen dan mandiri (self-directed learning), pembelajaran berlangsung dalam 

kelompok dan guru pembimbing berperan sebagai fasilitator, setiap kelompok harus 

berpartisipasi secara adil, santri belajar tentang motivasi, kerja sama, pemecahan 

masalah, serta kesepakatan dengan tugas, dan santri diperbolehkan untuk mencari 

informasi dari kitab al-tura>s\ yang dianggap relevan untuk memecahkan masalah.  

c) Pembelajaran konstekstual 

Pembelajaran kontekstual merupakan strategi pembelajaran yang 

menekankan keikutsertaan peserta didik dalam menemukan materi dan 

hubungannya dengan realitas kehidupan.
67

 Meskipun tidak sepenuhnya menerapkan 

prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual, namun dalam Fath} Kutub al-Tura>s\ santri 

diwajibkan untuk menyusun sendiri materi sesuai judul pembahasan yang 

ditentukan, adapun beberapa judul tersebut membahas tentang ibadah yang rutin 

dilakukan dalam keseharian, seperti shalat dan thaharah, dan juga muamalah antara 

manusia, seperti hak anak terhadap orang tua, takziyah, dll. Santri juga menerapkan 

prinsip masyarakat belajar, ditunjukkan dengan pembelajaran yang dilakukan secara 

berkelompok di mana terjadi pertukaran informasi, pengalaman, dan pemecahan 

masalah. Selain itu, pada akhir diskusi pada setiap sesi, ustaz atau ustazah 

pembimbing akan menambahkan atau memberikan penekanan mengenai relasi judul 

materi yang dibahas dengan praktek kehidupan baik dalam beribadah maupun dalam 

berinteraksi dengan sesama manusia.   

Prinsip lain dari pembelajaran konstekstual adalah penilaian autentik. 

Melihat pelaksanaan evaluasi atau penilain hasil yang dilakukan pada fath} al-kutub \ 

hampir memenuhi semua karakteristik penilaian autentik, yaitu dilakukan terhadap 
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selama dan setelah proses pembahasan, menilai performa dan keterampilan santri 

dan tidak terpaku pada apa yang dipelajari santri, dilakukan secara keseluruhan atau 

integral mencakup kebenaran isi atau kualitas makalah, presentasi, keaktifan, dan 

disiplin.  

Adanya penulisan dan pembacaan kesan-kesan setelah beberapa sesi 

pembahasan dan diskusi merupakan juga merupakan bentuk salah satu komponen 

pembelajaran kontekstual, yaitu refleksi di mana santri merenungkan dan mengingat 

kembali apa yang telah ia dapatkan dan apa yang berkesan pada dirinya setelah 

mengikuti fath} al-kutub. 

3) Metode pembelajaran 

Pada setiap tahapan fath} al-kutub menerapkan beberapa metode 

pembelajaran, yaitu metode pembelajaran mandiri (self-directed learning) dan 

metode membaca dan menulis saat penelaahan kitab al-tura>s\ dan penyusunan 

makalah pembahasan, metode diskusi kelompok dan tanya-jawab saat diskusi 

kelompok, metode debat saat diskusi umum, dan metode ceramah pada saat 

pengarahan, pembekalan, dan pada setiap akhir diskusi. 

Saat pembahasan santri secara mandiri mencari dan menentukan kitab yang 

hendak ditelaah serta bagian mana dari kitab tersebut yang akan dikutip dan dan 

dijadikan bahan makalahnya. Setelah menemukan materi yang menurutnya relevan, 

santri mulai membaca atau menelaah sambil menulis atau menyusun makalah 

pembahasannya.     

Dalam prosesnya, santri terdorong untuk mencari dan menemukan sendiri 

jawaban dari permasalahan tertentu, mereka juga menyusun tulisan dan 

mempresentasikan temuan mereka sehingga pemahaman mereka lebih dalam. 
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Ditambah lagi mereka mendiskusikannya dalam kelompok sehingga mereka 

menambah wawasan dan memperkuat pemahaman mereka.  

Dalam penulisan makalah atau presentasi santri terdapat unsur metode 

pengajaran yang mewajibkan santri untuk membuat resume dari kitab yang ia telaah 

dengan kalimat sendiri yang membantu santri mengingat lebih lama pengetahuan 

yang diperoleh serta meningkatkan rasa percaya diri, inisiatif, kemandirian, dan 

tanggung jawab santri.
68

  

Prosesnya mengharuskan santri untuk memahami topik yang ia bahas, 

karena dia harus mempresentasikannya di hadapan yang lain dan akan ditanya oleh 

peserta diskusi mengenai materi yang ia presentasikan. Dari sana dapat dilihat 

indikator pemahaman keagamaan santri, yaitu ketika santri dapat mengumpulkan 

informasi atau pengetahuan mengenai materi keagamaan  kemudian menjelaskannya 

kembali baik dalam bentuk tulisan yang sistematis dan presentasi dalam forum 

diskusi. 

…dengan fath{ al-kutub nambah-nambah wawasan dan bikin mereka 
(santri) mau membuka pikiran, jadi lebih. Dari segi bahasanya, lebih bisa 
menafsirkan kata-kata (memberikan interpretasi dan penjelasan dengan bahasa 
sendiri).

69
 

Saat diskusi santri pemakalah akan dilemparkan berbagai pertanyaan yang 

menguji pemahaman mereka. Salah satu bentuk pertanyaan yang sering diajukan 

adalah pertanyaan yang meminta pemakalah untuk memberikan contoh atau 
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menjelaskan konsep yang mereka temukan dari kutub al-tura>s\ jika dipertemukan 

dengan fakta tertentu yang ditemukan atau dialami langsung oleh penanya.  

Hal tersebut mendorong santri untuk dapat mengintergrasikan pengetahuan 

yang ia temukan pada kutub al-tura>s\ dengan kenyataan yang terjadi. Diskusi 

menambah wawasan keagamaan santri, karena di dalamnya banyak sekali pendapat 

yang dikeluarkan berdasarkan wawasan masing-masing. Sebagaimana pada tahap 

pembahasan santri mendapatkan wawasan berupa keterangan yang lebih rinci atau 

perspektif yang baru dari suatu judul pembahasan. Wawasan keagamaan yang santri 

dapatkan secara langsung menambah pemahaman keagamaan santri secara 

menyeluruh. 

Salah satu santri peserta fath} al-kutub menyatakan bahwa penelaahan kitab 

al-tura>s\ pada Fath} Kutub al-Tura>s\  lebih menarik dan pembelajaran keempat materi 

tersebut pada fath{ kutub al-tura>s\ memberikan pemahaman yang lebih dibanding 

pada pembelajaran di kelas. Hal tersebut dapat berupa penjelasan yang lebih rinci 

atau penjelasan dari perspektif yang berbeda dengan yang penjelasan yang diperoleh 

di kelas. Berikut pernyataan santri mengenai fath{ kutub al-tura>s\.   

Uh}ibbuh, lianna (fi>hi) niltu al-mufrada>t al-jadi>dah wa mas’alah (al-
masa>’il) al-kas\i>rah …‘inda fath}i al-kutub lebih (paham), karena di-bah}s\ terus 
di-munaqasyah-kan lagi, cari tahu sendiri sampai dalam sekali terus kan 
pertanyaan (saat diskusi) banyak, jadi lebih mafhu>m. Kalau di fas}l kan 
ta‘tamid di buku dan hanya dengar bayan, kalau di fath} al-kutub bebas, 
terbuka pertanyaan.

70
 

Saat menelaah kutub al-tura>s\ yang belum dipelajari di kelas, santri 

menemukan berbagai kosakata bahasa Arab yang baru sehingga mereka 

memperkaya perbendaharaan kosakata mereka, mereka juga menemukan judul-judul 
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pembahasan baru yang harus mereka dalami. Adanya tahap pembahasan dan diskusi 

pada setiap sesi merupakan proses berlapis bagi santri dalam memahami suatu judul 

pembahasan. Pada tahap pembahasan, santri diberi kebebasan untuk dapat merujuk 

dan menelaah pada lebih dari satu kitab al-tura>s\ yang dianggap relevan dengan 

materi pembahasan. Sedangkan pada tahap diskusi, santri berusaha memaparkan apa 

yang ia pahami sebagai hasil penelaahaannya pada kutub al-tura>s\\, selain itu 

pemahaman mereka juga teruji dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

santri lain.     

Menurut salah satu pembimbing fath} al-kutub yang juga alumnus Pondok 

Modern Darussalam Gontor Putri, baik pembelajaran di kelas maupun Fath} Kutub 

al-Tura>s\ sama-sama memberikan pemahaman keagamaan, akan tetapi Fath} Kutub 

al-Tura>s\ memberikan pemahaman yang lebih melekat mengenai isu-isu keagamaan. 

…kalau pengetahuan (keagamaan mengenai) masalah-masalah itu 
lebih (paham) di fath} al-kutub, karena di fath} al-kutub dipaksa tahu masalah 
(yang) tadinya enggak mau tahu masalah itu, apa sih, enggak tahu malah 
masalah itu, fabana (ternyata) dikasih masalah itu, dipaksa buat membahas 
dan mencari tahu, ya akhirnya tahu. Dan itu efeknya (pemahamannya 
melekat) sampai sekarang, karena cari sendiri, bahas sendiri, dan ada 
diskusinya.

71
 

 Suatu judul pembahasan keagamaan yang sebelumnya tidak diketahui oleh 

santri, dijadikan sebagai topik pembahasan dalam fath} al-kutub yang ditelaah 

dengan metode pembelajaran yang berbeda dengan metode pembelajaran di kelas, 

yaitu metode-metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana santri 

diwajibkan untuk mencari tahu atau melakukan penelaahan secara mandiri dan 

menyampaikan kembali apa yang telah ia pahami dengan bahasanya sendiri dalam 

bentuk tulisan dan presentasi kemudian didiskusikan dengan teman-temannya.  
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c. Pemahaman keagamaan dilihat dari kualitas makalah dan presentasi santri 

Salah satu tujuan dari fath{ kutub al-tura>s\  adalah pemahaman keagamaan 

santri pada empat materi, yaitu Akidah atau Tauhid, Fikih, Tafsir, dan Hadis. 

Adapun pemahaman santri terhadap empat materi keagamaan yang dikaji dalam 

enam sesi pembahasan dan diskusi pada Fath} Kutub al-Tura>s\ dapat dilihat dari 

kemampuan santri menjelaskan suatu gagasan, mengkomparasi atau membuat 

perbandingan, memberikan contoh, dan menarik kesimpulan dengan bahasa santri 

sendiri, baik dalam bentuk tulisan atau makalah pada sesi pembahasan dan lisan 

atau presentasi pada sesi diskusi. 

1) Nilai Makalah yang Disusun Santri 

Penilaian terhadap kualitas makalah yang disusun santri dilakukan oleh guru 

pembimbing dengan menggunakan skala lima tingkat, yaitu kurang (d{a‘i>f) dengan 

skor 10, cukup (maqbu>l) dengan skor 20, baik (jayyid) dengan skor 30, baik sekali 

(jayyid jiddan) dengan skor 40, dan sempurna (mumta>z) dengan skor 50. Berikut ini 

merupakan daftar nilai makalah santri yang telah disusun santri pada enam sesi 

pembahasan. 

Tabel 4. 12 Daftar nilai makalah santri 

No.  Na ma  Kelas  
Mak alah  

Ju mlah  
Rata -

rata  1  2  3  4  5  6  

1 Lulu' Azzahra 5 C 50 50 40 50 40 40 270 45 

2 Fatmawati 5 B 50 40 50 40 50 40 270 45 

3 Rabiul Reski 5 B 50 40 40 40 50 40 260 43.3 

4 Siti Nur Rachmawati 5 C 40 50 40 50 40 40 260 43.3 

5 Salsabila Ramadhani 5 B 40 50 40 30 50 40 250 41.7 

6 Nurvadillah 5 B 50 50 40 40 30 40 250 41.7 

7 Aisyah Agnaita Ichsan 5 B 40 30 50 40 40 50 250 41.7 

8 Halimatus Sa'diyah 5 B 40 50 40 30 40 40 240 40 

9 Rezky Fadilah Ansori 5 C 50 40 40 30 40 40 240 40 

10 Mulya 5 B 40 30 40 40 40 50 240 40 

11 Trilia Astuti 5 B 40 30 50 40 30 50 240 40 
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12 Nirmala Afifah Jahra 5 B 40 40 40 30 50 40 240 40 

13 Ivana Sani 5 B 50 50 50 40 40 0 230 38.3 

14 Fauziyah Nur Fadilah 5 B 50 40 40 30 30 40 230 38.3 

15 Maisyah Melamba 5 C 30 30 40 30 50 50 230 38.3 

16 Nafsil Muthmainnah 5 B 30 30 30 40 50 50 230 38.3 

17 Wa Ode Siti Zahra 5 C 40 30 50 30 50 30 230 38.3 

18 Siti Finastika S 5 B 40 30 40 30 40 40 220 36.7 

19 Annisa Nur Jannah 5 B 50 40 30 30 40 30 220 36.7 

20 Nandratul Jariyah 5 B 40 30 50 30 40 30 220 36.7 

21 Andi Azizah Adam 5 B 50 20 40 40 40 30 220 36.7 

22 Zakiyah Natasya 5 B 30 30 40 40 50 30 220 36.7 

23 Icha Arieska Rusli 5 B 30 40 40 30 30 40 210 35 

24 Santika Cahya Al-Fitri 5 B 40 30 30 30 40 40 210 35 

25 Imelda Agiska Sari 5 B 30 30 50 30 40 30 210 35 

26 Dewi Sartina 5 B 20 30 40 40 50 30 210 35 

27 Rifkani Fadilah 5 C 30 30 40 30 40 40 210 35 

28 Anggun Puspita Sari 5 C 40 30 30 30 40 30 200 33.3 

29 Siti Nachwa Nur  5 C 30 30 30 30 40 40 200 33.3 

30 Elsha Saputri 5 C 40 20 40 30 30 40 200 33.3 

31 Ayu Siti Nur Jannah 5 B 30 30 30 30 30 40 190 31.7 

32 Nur Harispa Indriyani 5 C 40 20 30 50 30 20 190 31.7 

33 Nur Alya Amelia 5 C 20 30 40 30 40 30 190 31.7 

34 Bristra Violeta 5 C 30 30 20 30 30 40 180 30 

35 Nur Aini Azzahra 5 C 30 20 50 20 30 30 180 30 

36 Mariska Siti N  5 C 30 30 30 20 30 30 170 28.3 

37 Nova Aristi 5 C 40 30 30 20 30 20 170 28.3 

38 Nurul Izzah Gusman 5 C 20 20 30 30 30 40 170 28.3 

39 Putri Rosta Rahayu 5 C 20 20 30 40 40 20 170 28.3 

40 Halwa Humaira R- 5 C 20 30 30 20 20 40 160 26.7 

41 Sahwatur Rizki 5 C 30 30 40 20 20 20 160 26.7 

42 Listiana Nur Ainun 5 B 20 20 30 30 20 30 150 25 

43 Anggun Sulistyawati 5 C 20 30 30 20 20 30 150 25 

44 Devi Rusadi 5 C 20 20 20 30 30 20 140 23.3 

45 Aulia Islami 5 C 20 20 20 20 20 30 130 21.7 

46 Asfita Dwi Syahra 5 B 20 20 10 20 20 30 120 20 

47 Sri Sahriyani Mangidi 5 C 30 20 40 20 0 0 110 18.3 

48 Aisy Tabina 5 C 20 0 0 20 20 30 90 15 

49 Ageea Gelwana Zavin 5 C 20 0 0 20 20 30 90 15 

Sumber; Panitia pelaksana fath} al-kutub Gontor Putri Kampus 4 Konawe Selatan 
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Berdasarkan nilai kualitas makalah yang disusun oleh santri selama enam 

sesi pembahasan di atas, peneliti menghitung rata-rata skor makalah santri dalam 

enam sesi pembahasan, lalu mengklasifikasikannya berdasarkan lima skala kualitas 

makalah, yaitu kurang (d{a‘i>f) yaitu yang memperoleh rata-rata skor pada interval 

10-19, cukup (maqbu>l) yaitu yang memperoleh skor pada interval 20-29, baik 

(jayyid) yaitu yang memperoleh skor pada interval 30-39, baik sekali (jayyid jiddan) 

yaitu yang memperoleh skor pada interval 40-49, dan sempurna (mumta>z) yaitu 

yang memperoleh skor 50.  

Dari data tersebut diketahui bahwa dari 49 santri peserta fath{ al-kutub 

terdapat 3 santri yang kualitas makalahnya masih kurang dengan persentase  6,1% 

dari jumlah seluruh santri, 11 santri dengan kualitas makalah yang cukup dengan 

persentase  22,4% dari jumlah seluruh santri, 23 santri dengan kualitas makalah 

yang baik dengan persentase  46,9% dari jumlah seluruh santri, 12 santri dengan 

kualitas makalah baik sekali dengan persentase  24,5% dari jumlah seluruh santri, 

dan tidak ada santri dengan kualitas makalah yang sempurna.   

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa tiga orang santri atau 6.1% dari 

49 santri kelas 5 KMI atau setara dengan siswa kelas XI SLTA atau MA yang 

kurang mampu menyampaikan kembali hasil penelaahannya dalam bentuk tulisan, 

sedangkan 46 santri atau 93,9% dari 49 santri  mampu menyampaikan kembali hasil 

penelaahanya terhadap kutub al-tura>s\ dalam bentuk tulisan atau makalah.  

Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemahaman keagamaan santri melalui 

Fath} Kutub al-Tura>s\ dilakukan dengan merata bagi setiap santri, baik pada tingkat 

pemahaman penerjemahan sebagaimana di kelas maupun pada tingkat pemahaman 

penafsiran yang dapat ditunjukkan dengan kemampuan santri dalam menyampaikan 
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kembali suatu gagasan atau hasil penelaahannya terhadap kutub al-tura>s\ dengan 

sistematis dalam bentuk makalah. 

2) Nilai Presentasi Makalah Santri 

Presentasi makalah yang dilakukan santri dinilai oleh guru pembimbing 

dengan skala lima tingkat, yaitu kurang (d{a‘i>f) dengan skor 10, cukup (maqbu>l) 

dengan skor 15, baik (jayyid) dengan skor 20, baik sekali (jayyid jiddan) dengan 

skor 25, dan sempurna (mumta>z) dengan skor 30. Berikut ini merupakan daftar nilai 

presentasi makalah yang dilakukan santri pada enam sesi diskusi.  

Tabel 4. 13 Daftar nilai presentasi makalah santri 

No.  Na ma  Kelas  
Pr esen tasi  

Ju mlah  
Rata -

rata  
1  2  3  4  5  6  

1 Nurvadillah 5 B 30 30 30 30 30 30 180 30 

2 Lulu' Azzahra 5 C 30 30 30 25 25 30 170 28.33 

3 Rezky Fadilah Ansori 5 C 30 30 30 30 20 25 165 27.5 

4 Salsabila Ramadhani 5 B 30 25 30 25 20 30 160 26.67 

5 Siti Nur Rachmawati 5 C 30 25 25 20 25 30 155 25.83 

6 Halimatus Sa'diyah 5 B 30 25 20 25 30 25 155 25.83 

7 Nafsil Muthmainnah 5 B 30 20 20 25 30 30 155 25.83 

8 Rabiul Reski 5 B 25 30 20 20 25 30 150 25 

9 Nandratul Jariyah 5 B 25 25 20 25 30 25 150 25 

10 Aisyah Agnaita Ichsan 5 B 20 25 30 25 30 20 150 25 

11 Maisyah Melamba 5 C 25 25 20 15 30 30 145 24.17 

12 Elsha Saputri 5 C 25 15 30 20 30 25 145 24.17 

13 Nirmala Afifah Jahra 5 B 20 25 30 20 20 30 145 24.17 

14 Siti Finastika Salsabila 5 B 25 20 20 25 25 25 140 23.33 

15 Ivana Sani 5 B 30 30 30 25 25 0 140 23.33 

16 Fauziyah Nur Fadilah 5 B 20 25 25 20 25 25 140 23.33 

17 Annisa Nur Jannah 5 B 25 20 25 25 30 15 140 23.33 

18 Imelda Agiska Sari 5 B 20 20 25 25 25 25 140 23.33 

19 Fatmawati 5 B 20 25 30 25 20 20 140 23.33 

20 Siti Nachwa Nur Qalbu 5 C 25 25 25 20 25 20 140 23.33 

21 Zakiyah Natasya 5 B 15 25 30 20 30 20 140 23.33 

22 Dewi Sartina 5 B 25 15 30 20 30 20 140 23.33 

23 Putri Rosta Rahayu 5 C 20 20 30 25 30 15 140 23.33 



190 

 

 

 

24 Trilia Astuti 5 B 25 25 20 20 25 25 140 23.33 

25 Wa Ode Siti Zahra 5 C 25 15 30 20 30 20 140 23.33 

26 Rifkani Fadilah 5 C 20 20 30 20 30 20 140 23.33 

27 Anggun Puspita Sari 5 C 30 25 15 25 20 20 135 22.5 

28 Mulya 5 B 25 20 20 25 25 20 135 22.5 

29 Icha Arieska Rusli 5 B 20 25 20 25 20 20 130 21.67 

30 Bristra Violeta 5 C 20 25 15 20 25 25 130 21.67 

31 Nova Aristi 5 C 30 20 20 20 20 20 130 21.67 

32 Andi Azizah Adam 5 B 25 15 30 20 25 15 130 21.67 

33 Santika Cahya Al-Fitri 5 B 20 25 15 25 20 20 125 20.83 

34 Aulia Islami 5 C 25 25 15 15 25 20 125 20.83 

35 Mariska Siti N  5 C 30 20 15 15 25 20 125 20.83 

36 Nur Harispa Indriyani 5 C 20 25 20 25 20 15 125 20.83 

37 Nur Alya Amelia 5 C 15 25 30 20 20 15 125 20.83 

38 Anggun Sulistyawati 5 C 25 20 15 20 20 20 120 20 

39 Ayu Siti Nur Jannah 5 B 20 25 15 20 20 20 120 20 

40 Halwa Humaira R 5 C 25 20 15 15 15 25 115 19.17 

41 Nurul Izzah Gusman 5 C 20 10 15 20 20 30 115 19.17 

42 Devi Rusadi 5 C 15 15 20 20 25 20 115 19.17 

43 Nur Aini Azzahra 5 C 20 15 25 15 20 15 110 18.33 

44 Sahwatur Rizki 5 C 15 20 20 20 15 15 105 17.5 

45 Asfita Dwi Syahra 5 B 15 20 15 15 15 20 100 16.67 

46 Listiana Nur Ainun 5 B 10 15 15 15 15 20 90 15 

47 Ageea Gelwana Zavin 5 C 25 0 0 15 25 20 85 14.17 

48 Sri Sahriyani Mangidi 5 C 15 20 20 20 0 0 75 12.5 

49 Aisy Tabina 5 C 15 0 0 15 15 20 65 10.83 

 Sumber; Panitia pelaksana fath} al-kutub Gontor Putri Kampus 4 Konawe Selatan 

Berdasarkan nilai presentasi yang dilakukan santri selama enam sesi 

pembahasan di atas, peneliti menghitung rata-rata skor presentasi santri dalam enam 

sesi diskusi, lalu mengklasifikasikannya berdasarkan lima skala kualitas makalah, 

yaitu kurang (d{a‘i>f) yaitu yang memperoleh rata-rata skor pada interval 10-14, 

cukup (maqbu>l) yaitu yang memperoleh skor pada interval 15-19, baik (jayyid) yaitu 

yang memperoleh skor pada interval 20-24, baik sekali (jayyid jiddan) yaitu yang 
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memperoleh skor pada interval 25-29, dan sempurna (mumta>z) yaitu yang 

memperoleh rata-rata skor 30.  

Dari data tersebut diketahui bahwa dari 49 santri peserta fath{ al-kutub 

terdapat 3 santri atau 6,1%  dari  seluruh santri peserta fath} al-kutub yang presentasi 

makalahnya masih kurang, 7 santri (14,3%) yang presentasi makalahnya cukup baik, 

29  santri (59,2%) yang presentasi makalahnya baik, 9  santri (18,4%) yang 

presentasi makalahnya baik sekali, dan  1 santri (2%) yang presentasi makalahnya 

sempurna. 

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa 3 orang santri atau 6.1% dari 49 

santri peserta Fath} Kutub al-Tura>s\ yang kurang mampu menyampaikan kembali 

suatu gagasan atau hasil penelaahannya terhadap kutub al-tura>s\  dalam bentuk lisan 

atau presentasi makalah, sedangkan 46 orang atau 93,9% dari 49 santri yang lain  

mampu menyampaikan kembali hasil penelaahanya terhadap kutub al-tura>s\ dalam 

bentuk lisan atau presentasi makalah.  

Hal ini menunjukkan bahwa peran Fath} Kutub al-Tura>s\ dalam memahamkan 

keagamaan pada santri dilakukan dengan merata bagi setiap santri, baik pada 

tingkat pemahaman penerjemahan sebagaimana di kelas maupun pada tingkat 

pemahaman penafsiran yang dapat ditunjukkan dengan kemampuan santri dalam 

menyampaikan kembali suatu gagasan atau hasil penelaahannya terhadap kutub al-

tura>s\ dengan presentasi makalah pada sesi diskusi. 

Pada pelaksanaan fath} al-kutub, hampir semua santri mampu untuk 

memberikan penjelasan dengan bahasanya sendiri dengan baik sebagian dalam 

bentuk tulisan, sebagian yang lain dalam bentuk lisan atau verbal. Adapun bentuk 

penjelasannya, tertulis atau verbal, tergantung pada kemampuan berbahasa Arab 

setiap santri. Terdapat santri mengutip dengan bentuk kutipan langsung dan 
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memberikan penjelasan verbal dengan bahasanya sendiri ketika presentasi makalah 

pada saat diskusi kelompok, santri yang seperti ini merupakan santri yang memiliki 

kemampuan dan kepercayaan diri dalam berbicara (al-takallum) bahasa Arab dengan 

baik. Sementara sebagian yang lain, yaitu santri yang memiliki kemampuan dalam 

menulis bahasa Arab (al-insya>’ al-kita>bi>) yang cukup baik akan menuliskan gagasan 

yang ia temukan pada kitab tertentu dengan bahasanya sendiri dan menyampaikan 

penjelasannya sesuai dengan apa yang ia tulis.  

 ‘A<datan naktub bi lugatina, wa lakinna aks\aruha> naktub muba>syarah, 
li’anna al-waqt, ba‘din fi al-muna>qasyah nubayyin bi lugatina>.

72
 

Dalam penulisan makalah dan presentasi, sebagian santri mengutip secara 

langsung kemudian memberikan penjelasan verbal dengan bahasa mereka sendiri. 

Sebagian yang lain juga mengutip dengan kutipan tidak langsung atau menulis 

dengan susunan katanya sendiri kemudian memberikan penjelasan sebagaimana 

yang telah ditulis dalam makalah.  

Selain karena alasan kemampuan bahasa Arab yang berbeda-beda, sebagian 

mahir berbahasa Arab pada percakapan sehari-hari (muh}a>das\ah al-yaumiyah) 

sebagian pula mahir berbahasa Arab dalam bentuk tulisan (insya>’ kita>bi >), 

kebanyakan santri juga mempertimbangkan waktu penyusunan makalah 

pembahasan yang ditulis dengan tulisan tangan dalam durasi 60-90 menit. 

Ketika menyampaikan kembali suatu gagasan atau hasil penelaahan santri 

pada judul-judul pembahasan tertentu dalam bentuk makalah dan presentasi, 

ditemukan indikator-indikator pemahaman lain yang menunjukkan pemahaman 
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keagamaan santri yang masih jarang atau belum ditunjukkan santri di kelas, yaitu 

kemampuan santri untuk menentukan gagasan pokok, membuat perbandingan, 

memberikan contoh, dan menyimpulkan.  

1) Santri mampu menentukan ide pokok 

Pada saat pembahasan, setelah mengetahui judul permasalahan yang hendak 

ia kaji, santri akan mencari kitab yang membahas tentang permasalahan tersebut 

kemudian mulai mengkajinya. Pada proses tersebut, santri membaca kitab tersebut 

kemudian memilah mana yang akan ia kutip mulai dari gagasan pokok, dalil dari al-

Qur’a>n dan Hadis, atau apabila terdapat penjelasan tambahan, contoh, maupun 

riwayat berupa kisah yang mendukung pembahasannya.  

Misalnya pada judul pembahasan ‘Adab Tidur’ atau a>da>b al-naum ( آداب
 salah satu santri menentukan dan menuliskan gagasan pokok berupa lima adab ,(النوـ

sebelum tidur yang dikemukakan oleh syaikh Abu> Bakr Ja>bar al-Jaza>’iri> dalam 

kitabnya yang berjudul Minha>j al-Muslim, yaitu tidur setelah mengambil wudu, 

tidak tidur terlalu larut kecuali keperluan penting seperti belajar, menghadap ke 

kanan atau berbantal tangan kanan, tidak tidur tengkurap, dan membaca 

subh}a>nallah wa alh}amdulillah wa Alla>hu akbar sebanyak 33 kali. 

Beberapa santri menentukan dan menulis gagasan pokok dalam bentuk 

kutipan langsung atau sama persis dengan yang tercantum pada kitab, dan ada pula 

yang menuliskan gagasan tersebut dengan bahasanya sendiri. 

2) Santri mampu mengkomparasi atau membuat perbandingan 

Pada beberapa judul pembahasan santri melakukan komparasi atau 

membandingkan. Misalnya pada judul pembahasan ‘menutup aurat’, santri 

membandingkan perbedaan aurat laki-laki dan perempuan. Adapula yang 

membandingkan pendapat Syaikh Ah}mad bin al-Naqi>b al-Misri> dalam kitab 
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‘Umdah al-Sa>lik dengan pendapat Syaikh Ibnu H{ajar al-Haitami> dalam kitab Minha>j 

al-Qawi>m mengenai perkara menutup aurat.  

Meskipun ada kesempatan bagi santri untuk melakukan komparasi atau 

membandingkan dalam pengkajian kitab pada fath} kutub al-tura>s\, sebagaimana 

diamati peneliti, masih sangat jarang. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar judul 

pembahasan pada materi Hadis, Akidah, dan Tafsir merupakan pembahasan 

mengenai keutamaan suatu amalan dan konsep dasar yang tidak kontradiktif. Selain 

itu, karena durasi yang singkat, kebanyakan santri tidak mengutip banyak referensi 

kitab sehingga tidak ada keberagaman pendapat ulama yang bisa dibandingkan.    

3) Santri mampu memberikan contoh dan menarik kesimpulan  

Saat memberikan penjelasan atau mempresentasikan makalah pembahasan, 

santri sering sekali memberikan contoh berupa cerita, isyarat ataupun 

memperagakan apa yang ia maksud. Seperti pada saat menjelaskan maksud dari 

riba, memberikan gambaran atau contoh amal yang disertai ilmu, memperagakan 

posisi tidur Rasul, dsb.  

Adapun kesimpulan merupakan hal yang wajib ditulis dan disampaikan 

santri pada akhir makalah pembahasan dan juga presentasi makalahnya. Rata-rata 

santri menarik kesimpulan dengan menyusun ide-ide pokok menjadi beberapa poin 

singkat yang merupakan hasil atau jawaban dari masalah yang dibahas, atau jika 

terdapat beberapa pendapat yang berbeda maka santri akan menyusun pendapat 

ulama secara singkat kemudian memilih yang pendapat yang menurutnya lebih ia 

terima dilengkapi dengan argumennya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa Fath} Kutub al-Tura>s\ 

merupakan suatu kegiatan di mana santri diberi kebebasan untuk mengkaji kitab al-

tura>s\ secara mandiri, sebagai upaya memberikan pemahaman keagamaan kepada 
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santri yang dilihat kemampuaan santri untuk menyampaikan kembali apa yang telah 

ia telaah dalam bentuk makalah sederhana yang dipresentasikan.  

C. Kendala dalam Pelaksanaan Fath} Kutub al-Tura>s\  

Sebelumnya telah dibahas tentang komponen Fath} Kutub al-Tura>s\ yang juga 

merupakan faktor yang menunjang pelaksanaan kegiatan ini, yaitu santri, guru, 

sarana dan prasarana, dll. Disebut penunjang karena komponen tersebut dapat 

mendukung kelancaran pelaksanaan fath} kutub al-tura>s\, dan sebaliknya dapat juga 

menjadi faktor penghambat atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.  

Secara umum, hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Fath} Kutub 

al-Tura>s\ adalah waktu atau durasi pelaksanaan dan fasilitas yang masih perlu terus 

dilengkapi, sebagaimana yang disampaikan Koordinator umum fath} kutub al-tura>s\.  

… dulu, ceritanya, di Gontor itu pengadaan fath{ al-kutub untuk kelas 5 
dan 6 itu berada di Ramadhan, jadi waktunya lama.  Jadi mengkaji bukunya 
juga bisa lama. Nah, karena sekarang ini di bulan Ramadhan itu kegiatan di 
pondok sudah sangat banyak sekali, maka fath{ al-kutub untuk kelas 5 dan 
kelas 6 ini diadakan cukup satu minggu. …Waktu yang jelas. Yang kedua, 
buku-buku tura>s\ yang kita inginkan itu belum bisa terpenuhi semuanya, 
karena alasan geografis. Mohon maaf, tidak seperti di Jawa, di Jawa banyak 
(kitabnya) dan aksesnya mudah dan sebagainya. Kita kemarin, sebetulnya 
dalam pengadaan ini sudah pesan ke Jawa, sana sini, ternyata untuk 
pengiriman dari sebagainya, ya itu menjadikan kendala. Jadi mungkin daerah 
geografis ini juga menjadi kendala karena akses dan lain sebagainya membuat 
apa kelancaran itu menjadi kurang.

73
 

Melihat kegiatan pondok yang padat, khususnya bagi santri kelas 5 KMI 

atau setara dengan siswa kelas XI SLTA atau MA menyebabkan perlunya 

penyesuaian dalam menentukan durasi pelaksanaan setiap acara atau kegiataan, 

termasuk fath} kutub al-tura>s\.  Selain itu, kitab al-tura>s\ \ yang tersedia dirasa masih 

kurang banyak baik dari segi ragamnya maupun kuantitasnya. Salah satu 

                                                           
73

Hamim Fathoni (35), Wakil Direktur KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 

Kampus 4 Konawe Selatan, Wawancara, Konawe Selatan 18 Desember 2021. 



196 

 

 

 

penyebabnya adalah sulitnya ditemukan distributor kitab di daerah dekat pesantrean 

tersebut yang menyedikan ragam kitab yang diingankan dengan jumlah yang 

banyak, sedangkan akses untuk memesan ke luar daerah masih cukup sulit. 

1. Waktu atau Durasi Pelaksanaan yang Terbatas 

Fath} al-kutub-al-tura>s\ dilaksanakan dalam lima hari. Durasi tersebut 

mencakup satu hari untuk pembukaan, pembekalan dan pengarahan, tiga hari untuk 

enam sesi pembahasan dan diskusi, dan satu hari terakhir untuk rangkaian 

penutupan yang terdiri dari diskusi umum, penulisan kesan-kesan, pembacaan 

kesan-kesan, dan penutupan. Setiap sesi pembahasan dan diskusi dilakukan dalam 

durasi dua sampai tiga jam. Kurangnya waktu atau durasi, dapat dilihat dari segi 

durasi pelaksanaan Fath} Kutub al-Tura>s\ itu sendiri dan durasi setiap sesi 

pembahasan dan diskusi.  

Kendala waktu atau kurangnya durasi menjadi salah satu penyebab 

kurangnya pendalaman santri dalam menelaah kitab al-tura>s\ karena judul-judul 

pembahasan yang dibahas santri masih kurang banyak dan beragam. Sebagaimana 

yang disampaikan oleh koordinator umum pelaksanaan Fath} Kutub al-Tura>s\ berikut 

ini.   

…anak-anak mengkaji bukunya kurang mendalam, bisa jadi satu anak 
cuma bisa menemukan satu masalah di setiap materi. Jadi fikih dia cuma bisa 
berkesempatan untuk mencari satu masalah, padahal untuk betul-betul 
tafaqquh, apa namanya memahami, itu kalau bisa lebih daripada tiga kali. 
Sementara anak-anak baru bisa menemukan satu kali di setiap materi, ini 
menjadi kendala.

74
 

Pelaksanaan sesi pembahasan yang singkat memberikan tekanan atau 

kesulitan tersendiri bagi santri, seperti ketika mencari arti dari kosakata, mencari 
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kitab yang relevan dengan judul pembahasan, dan ketika menulis makalah 

pembahasan.   

Beberapa santri yang mengalami kesulitan dalam menemukan kitab yang 

relevan dengan judul pembahasannya, sehingga menghabiskan sebagian besar durasi 

pembahasannya untuk mencari kitab, lebih memilih mengutip secara langsung teks 

dari kitabnya saja dan hanya mampu merujuk satu atau dua kitab saja dalam 

menyusun makalah pembahasannya. 

Pencarian kitab yang menyita waktu akan memberikan tekanan tersendiri 

bagi beberapa santri, sehingga mereka tidak membuka kamus untuk mencari arti 

kosakata yang belum diketahui, mereka hanya menuliskan definisi dari kosakata 

yang memang sudah diketahui tanpa lebih dulu mencari di kamus. 

…kan ada ketentuannya mufrada>t itu minimal tiga. Ada yang itu, 
masih ada yang asal, kadang malah disuruh tiga (kosakata), memang nulis tiga 
tapi ada yang maknanya tidak sesuai ta'rif fil munjid, ya udah, maknanya bima> 
‘arafat. Malah nyarinya yang udah ma‘ru>f, yang penting ditulis, yang penting 
sesuai ketentuan.

75
    

Pelaksanaan Fath} Kutub al-Tura>s\ yang dilakukan di antara berbagai kegiatan 

lain yang padat juga memengaruhi persiapan guru pembimbing. Guru pembimbing 

diwajibkan untuk melakukan penelaahan terlebih dahulu dan menulis lembar 

persiapan sebelum Fath} Kutub al-Tura>s\ dimulai. Sedangkan kegiatan pesantren 

yang padat hanya memungkinkan hal tersebut dilakukan selama dua hari saja, 

akibatnya terdapat beberapa kosakata bahasa Arab atau pernyataan dalam teks 

kutub al-tura>s\ yang terlewat dan belum sempat dicari tahu atau dipahami, sehingga 
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saat santri menanyakannya, guru pembimbing tidak dapat langsung memberikan 

jawaban.
76

 

2. Kesulitan santri dalam membaca teks kutub al-tura>s\ 

Selain kendala waktu dan ketersediaan kitab dalam fath} kutub al-tura>s\, 

santri juga menemui kendala dalam membaca teks kitab al-tura>s\ pada fath} al-kutub 

sebagai pengalaman baru yang mereka temui.   

Meskipun di kelas terdapat beberapa mata pelajaran yang bersumber pada 

kitab al-tura>s\, di mana santri tidak mencari dan mengkaji kitabnya secara mandiri 

melainkan diterangkan oleh guru. Selain itu, kitab dan judul-judul yang dipelajari 

pun telah ditentukan. Berbeda dengan sistem pengkajian kitab al-tura>s\ yang berlaku 

pada Fath} Kutub al-Tura>s\ di mana santri secara mandiri mencari dan menelaah kitab 

untuk membahas materi dan judul pembahasan yang berbeda-beda. Sistem 

pelaksanaan yang berbeda ini menjadi pengalaman baru yang berbeda bagi santri 

dalam mempelajari atau mengkaji kitab al-tura>s\ sehngga mereka menemukan 

kesulitan dalam beberapa hal, seperti membaca teks bahasa Arab tanpa harakat, 

menemukan ide pokok dalam suatu paragraf, istilah bahasa Arab yang baku dan 

baru mereka temui, dll. 

…mungkin mereka kaget ya, pertama kali. Jadi bacanya aja masih 
bingung gimana baca sama penjelasannya. Sebenarnya saat udah dibacain 
sama kita, mereka bilang, ‚Oh begitu, ustazah.‛ Sebenarnya paham tapi 
bingung pas bacanya tuh bingung gimana, ‘nyusun kata-katanya gimana. Nah, 
jadi mereka tuh, kayak yang harusnya man ( ْمَن), mereka gabung dengan 
kalimah ba‘daha> karenakan (kelihatan) enggak ada spasinya, mereka 
bingungnya di situ.

77
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Sebagian santri masih belum terbiasa membaca sendiri teks kitab al-tura>s\ 

yang berbahasa Arab tanpa harakat dengan model huruf zaman dulu, ditambah lagi 

mereka harus memberikan penjelasan mereka sendiri dengan bahasa Arab. Oleh 

sebab itu, beberapa santri mengalami kekeliruan atau kurang yakin dengan 

kebenaran cara membaca dan pemahaman mereka sendiri.  

Cara baca di kutub al-tura>s\ itu mereka belum bisa bedain mana yang 
dalil (dan) mana yang pembahasan karena kan semuanya nggak ada 
harakatnya, jadi mereka (mengatakan) ‚ini yang mana yang pembahasannya 
(dan) yang mana dalilnya?‛.

78
 

Santri mengalami kesulitan dalam menemukan ide atau inti dari suatu 

paragraf dalam teks kutub al-tura>s\\. Selain dikarenakan tulisannya yang tidak 

menggunakan harakat, hal tersebut juga disebabkan oleh cara atau struktur 

penulisan yang berbeda antara satu kitab atau pengarang dengan kitab atau 

pengarang lainnya. 

…banyak buku klasik ini, secara metode penulisannya, sudah sangat 
berbeda. Jadi untuk memahami bukunya saja, itu perlu ilmunya tersendiri, 
karena likulli kutubin huna>ka al-t}uruq al-mutanawwi‘ah.…Ada yang sebagian 
ayat hanya sepotong, tafsirannya (terdapat) di beberapa lembaran setelahnya. 
Buku Fikih juga sama, di dalam penulisannya ada matan, ada hamisy, ada 
hasyiah, dan ada z\ail,…. Jadi (perumpamaan ulama pengarang kitab tura>s\) 
anda membuat buku, anda menulis buku, itu terserah anda. Mau masalahnya 
ada di atas, keterangannya ada di samping, keterangannya ada di bawah, itu 
terserah anda. Sementara disiplin penulisan buku ini berbeda-beda (antar satu 
pengarang) dengan pengarang yang lainnya.

79
 

Keberagaman bentuk penulisan kitab tura>s\ antar setiap pengarang, 

merupakan merupakan salah satu penyebab terkendalanya santri dalam pengkajian 

kitab al-tura>s\ secara  mandiri.  

3. Jumlah kutub al-tura>s\  yang digunakan 
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Panitia menyediakan lima belas eksemplar untuk setiap judul kitab, adapun 

jumlah kitab pada setiap materi adalah 20 judul kitab pada materi Akidah, 20 judul 

kitab pada materi Fikih, 5 judul kitab pada materi Tafsir, dan 13 judul kitab pada 

materi Hadis. Menurut pihak pesantren jumlah tersebut masih kurang, khususnya 

pada materi Tafsir dan Hadis.  

Selain berimplikasi pada keterbatasan kitab yang dapat dirujuk santri ketika 

menulis makalah pembahasan. Kurangnya kitab juga berimplikasi pada penyusunan 

judul-judul pembahasan yang ditentukan menjadi terbatas sehingga beberapa judul 

pembahasan dirasa kurang menarik bagi santri sehingga antusiasme santri saat 

diskusi berkurang, dilihat dari kurangnya penanya saat tanya-jawab berlangsung dan 

beberapa yang lain juga kurang memperhatikan.  

Penyebab utama kurangnya kitab adalah akses untuk mendapatkan ragam 

kitab dengan jumlah yang besar atau sesuai kebutuhan dirasa masih sulit, dilihat 

dari segi ketersediaan kitab dalam jumlah yang besar, harga yang terjangkau, 

ataupun dari segi pengiriman yang aman dan cepat. 

D. Upaya Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Fath} kutub al-tura>s\ 

Pada bagian sebelumnya telah disebutkan bahwa di antara kendala dalam 

pelaksanaan Fath} Kutub al-Tura>s\ adalah waktu atau durasi yang singkat dan 

ketersedian buku yang masih kurang yang menyebabakan kegiatan ini tidak berjalan 

sesuai yang diinginkan. Keduanya merupakan konsekuensi dari beberapa hal yang 

tidak bisa dihindari pihak pesantren, seperti kegiatan pesantren yang padat dan 

tidak bisa diabaikan begitu saja. Selain itu kendala waktu dan pengadaan kitab al-

tura>s\ pada fath} kutub al-tura>s\, santri juga terkendala dalam penelaahan kitab tura>s\ 

dengan kitab dan metode yang berbeda dengan yang biasa mereka temui pada 

pembelajaran di kelas, sehingga mereka mengalami kebingungan dan kekeliruan 
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ketika mengkaji kitab tura>s\.  Begitupun dengan pengadaan kutub al-tura>s\ dalam 

jumlah yang banyak masih sulit untuk dilakukan karena letak geografis pesantren 

yang menyebabkan sulitnya akses untuk pemesanan kutub al-tura>s\, kalaupun ada 

membutuhkan biaya yang cukup mahal.   

Berikut ini adalah beberapa tindakan yang dilakukan agar tujuan 

pelaksanaan Fath} Kutub al-Tura>s\ dapat tercapai meskipun dengan waktu yang 

singkat.  

1. Pengarahan dan pembekalan 

Untuk mengatasi kendala pelaksanaan Fath} Kutub al-Tura>s\ adalah dengan 

mengutamakan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan fath} al-kutub. Efisiensi 

berarti ‚ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak 

membuang waktu, tenaga, biaya); kedayagunaan; ketepatgunaan;….‛, sedangkan 

evektivitas dari kata efektif yang berarti ‚ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, 

kesannnya); dapat membawa hasil;….‛.
80

  

Fath} Kutub al-Tura>s\ memang dilaksanakan dalam rentang waktu yang cukup 

singkat. Oleh sebab itu, pondok mengupayakan agar pelaksanaan kegiatan 

didasarkan pada asas efektivitas dan efisiensi, yaitu fokus pada ketercapaian tujuan 

pelaksanaan kegiatan dengan pemanfaatan waktu yang singkat dengan sebaik-

baiknya. Agar waktu dapat dimanfaatkan dengan optimal, baik santri maupun guru 

pembimbing harus memahami tugas masing-masing pada fath} kutub al-tura>s\, maka 

dari itu mereka diberikan pengarahan dan pengawalan sebelum kegiatan inti dari 

Fath} Kutub al-Tura>s\ dilaksanakan. 
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Dalam pengarahan dan pembekalan santri diberikan gambaran dan 

penjelasan tentang tahapan atau apa yang akan mereka kerjakan pada fath} kutub al-

tura>s\, tatacara penulisan makalah pembahasan beserta contohnya, dan nama-nama 

kitab pada setiap materi yang akan mereka temui, serta ketentuan-ketentuan atau 

disiplin yang berlaku. Dengan memberikan gambaran tersebut sebelum sesi 

pembahasan dan diskusi dimulai, santri menyiapkan diri dan mengetahui apa yang 

akan mereka lakukan pada saat fath{ kutub al-tura>s\ berlangsung, sehingga waktu 

tidak terbuang untuk guru pembimbing memberikan instruksi tahapan per tahapan 

saat sesi pembahasan dan diskusi berlangsung. 

Sedangkan pengarahan bagi para guru pembimbing Fath} Kutub al-Tura>s\  

membantu mereka memahami peran mereka dan memahami terlebih dahulu materi-

materi yang akan dibahas dan didiskusikan santri sehingga mereka dapat 

memberikan penjelasan saat santri membutuhkan.   

2. Pembagian Tugas 

Selain dengan pengarahan dan pembelakalan, pemanfaatan waktu secara 

optimal juga dilakukan dengan menerapkan pembagian tugas, baik oleh santri 

maupun guru pembimbing.  

Penulisan makalah pembahasan oleh santri wajib dilakukan secara mandiri 

atau sendiri-sendiri. Meskipun begitu, pada dasarnya Fath} Kutub al-Tura>s\ dilakukan 

dengan menerapkan model pembelajaran kelompok yang membantu pelaksanaan 

Fath} Kutub al-Tura>s\  menjadi lebih efisien. 

Keterbatasan waktu menginisiasi santri untuk melakukan kerja sama 

kelompok atau bagi tugas dalam mencari kitab atau bahan untuk makalah 

pembahasan dengan cepat. Saat dimintai pendapat mengenai kerja kelompok, salah 

satu santri menjawab: ‚…bagi-bagi (tugas). Jadi misalnya saya yang cari isinya, 
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mereka yang cari dalilnya.‛.
81

 Meskipun bahan yang mereka temukan sama, namun 

penjelasan mereka dalam bentuk tulisan atau verbal ketika presentasi disampaikan 

dengan bahasa mereka masing-masing yang didasarkan pada pemahaman masing-

masing pula. Jika santri dapat menemukan kitab yang relevan dalam waktu yang 

singkat ia memiliki sisa waktu yang lebih luang untuk mencari kosakata lalu 

menyusun makalah pembahasan.  

Guru pembimbing diwajibkan untuk mendalami materi dan menulis lembar 

persiapan dalam kurun waktu dua hari. Untuk dapat mendalami materi dalam kurun 

waktu yang singkat, guru pembimbing melakukan pembagian tugas dalam 

pendalaman materi dengan guru pembimbing lain yang sekelompok.  

…kalau yang dua tahun yang lalu itu kita memegang semuanya 
(Akidah, Fikih, Tafsri dan Hadis) jadi kita nyari (mendalami) tentang empat-
empatnya. Tapi kalau tahun ini fokus di dua (materi), ada dua dalam satu 
kelompok yang dua itu Fikih sama Akidah, saya dapatnya itu Hadis sama 
Tafsir.

82
 

Satu kelompok santri dibimbing oleh dua orang ustadzah. Pada tahun-tahun 

sebelumnya dua orang pembimbing inilah yang melakukan pendalaman terhadap 

semua judul pembahasan pada empat materi yang akan dibahas dan didiskusikan 

oleh santri saat fath} kutub al-tura>s\. Pada tahun ini, sebagai upaya pengoptimalan 

pemanfaatan, dua orang pembimbing pada setiap kelompok santri saling berbagi 

tugas dalam pendalaman materi dan penulisan lembar persiapan. Jadi, judul-judul 

pembahasan pada materi Fikih dan Akidah didalami oleh pembimbing yang 
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pertama, sedangkan judul-judul pembahasan pada materi Tafsir dan Hadis didalami 

oleh pembimbing kedua.   

3. Pengawalan intensif yang berlapis 

Mengikuti Fath} Kutub al-Tura>s\ merupakan pengalaman pertama bagi santri 

kelas 5 KMI. Sebelumnya mereka belum pernah menelaah kitab tura>s\ secara mandiri 

apalagi menyusun makalah pembahasan. Santri perlu menyesuaikan diri, meskipun 

telah diberi pengarahan dan pembekalan, beberapa santri juga masih kesulitan dan 

ragu mengenai beberapa hal sehingga menanyakan berbagai hal. Oleh sebab itu 

santri diberi pengawalan yang intensif dari guru pembimbing.  

Pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 yang juga 

bertanggung jawab sebagai pengawas umum Fath} Kutub al-Tura>s\ menyatakan 

bahwa tugas utama guru pembimbing adalah memberikan pengawalan, pengarahan, 

dan motivasi kepada santri.
83

 Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti, 

pengawalan yang diberikan kepada santri merupakan pengawalan yang berlapis, 

yaitu pengawalan dari ustazah pembimbing, ustaz-ustaz penanggung jawab materi 

dan ustaz senior lainnya, serta pengawalan dari panitia pelaksana fath} kutub al-

tura>s\. 

Pada saat pembahasan dan diskusi guru pembimbing hadir di antara santri 

dari awal untuk mengamati, mengevaluasi, dan mengawal santri. Saat santri 

kesulitan dalam membaca dan memahami atau ragu akan pemahamannya, ia dapat 

langsung bertanya kepada pembimbing tanpa harus membuang waktu mencari guru 

pembimbing. Dengan kehadirannya saat tahap pembahasan, guru pembimbing dapat 

langsung mengetahui dan membantu apabila terdapat santri mengalami kesulitan 
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dalam menemukan kitab yang relevan, sehingga santri tidak perlu menggunakan 

sebagian besar waktu pembahasan hanya untuk mencari buku. Guru pembimbing 

juga mengetahui jika santri tidak benar-benar membuka kamus untuk mencari 

kosakata. Kehadiran guru pembimbing memberikan motivasi atau dukungan 

tersendiri bagi santri untuk lebih percaya diri dalam menelaah kutub al-tura>s\.  

Ada juga para ustaz-ustaz penanggung jawab setiap materi dan ustaz senior 

lainnya yang selalu hadir dan mengawasi tahap penelaahan atau penulisan makalah 

pembahasan. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi jika terdapat pertanyaan santri 

yang belum bisa dijawab oleh ustazah pembimbing akibat waktu persiapan yang 

sangat singkat. Pada tahap diskusipun ustaz-ustaz penanggung jawab setiap materi  

dan ustaz senior lainnya akan digilir untuk menjadi pembimbing pada tahap dikusi.  

Selain itu, panitia pelaksana juga menetap di aula Al-Azhar selama fath} al-

kutub dilaksanakan. Dengan bantuan pengeras suara, panitia selalu menegaskan 

kepada santri tentang jadwal kegiatan selama fath} al-kutub, mengigatkan santri 

akan disiplin yang berlaku, ketepatan waktu, kebersihan tempat, kelengkapan kitab-

kitab, sesekali meminta setiap kelompok untuk menyanyikan yel-yel, dll.       

 

4. Pengadaan Kutub al-Tura>s\ 

Kitab-kitab yang digunakan dalam Fath} Kutub al-Tura>s\ memang masih 

terbatas ragam dan jumlahnya jika dibandingkan dengan kitab-kitab klasik yang ada 

di Pondok Modern Darussalam pusat dan cabang yang terletak di pulau Jawa. Oleh 

sebab itu pihak pesantren berupaya untuk mengadakan dan melengkapi kebutuhan 

kitab dengan berkoordinasi dengan pondok Gontor cabang lain dan juga pesantren 

lain yang berada di Jawa.  

Kita sudah berusaha untuk melengkapi kebutuhan kutub al-tura>s\, ini 
bisa dilihat sudah kita belikan dari Jawa kemarin, Jawa Tengah dan pondok 
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Salaf di Tegalrejo. Yang di Jawa Tengah kita minta tolong ke Gontor Putra 5 
yang di Magelang. Kemarin sudah dikirim 5 kardus besar untuk melengkapi.

84
 

Pengadaan kitab dilakukan dengan mempertimbangkan ketercapaian tujuan 

fath} a-kutub tanpa membuang waktu. Berdasarkan keterangan yang disampaikan 

salah satu pembimbing fath} al-kutub, jumlah kitab yang digunakan dalam fath} al-

kutub tahun ini mengalami peningkatan dengan tahun-tahun sebelumnya yang 

hanya tersedia beberapa eksemplar per judul kitab kemudian diratakan menjadi 15 

eksemplar per judul kitab.
85

 Hal ini menambah efisiensi karena santri tidak perlu 

membuang waktu untuk bergantian dengan santri lain apabila mengutip dari kitab 

yang sama, karena jumlah kitabnya sesuai dengan jumlah kelompok dan santri 

setiap regu.    

Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk mengatasi atau mengantisipasi 

kendala yang ditemukan sehingga tujuan pelaksanaan fath} al-kutub tetap dapat 

terlaksana. Jadi, santri tetap dapat meningkatkan pemahaman keagaamaan dan 

menerapkan kemampuan berbahasa Arab mereka meskipun hanya dapat membahas 

satu atau dua judul pembahasan untuk setiap materi dengan waktu dan sumber atau 

kitab yang terbatas.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai penelitian yang 

berjudul ‚Implementasi Fath} Kutub al-Tura>s\ dalam pemahaman keagamaan santri di 

Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 Konawe Selatan Sulawesi 

Tenggara‛, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan, yaitu: 

1. Fath} Kutub al-Tura>s\ di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri kampus 4 

Konawe Selatan Sulawesi Tenggara merupakan kegiatan kokurikuler yang 

ditujukan untuk pemahaman kagamaan santri, yang melibatkan santri, guru, 

sarana dan prasarana, dan lingkungan dalam suatu prosedur yang terdiri dari 

tiga tahap, yaitu tahap perencanaan, implementasi dan evaluasi. Implementasi 

kegiatan ini berperan penting dalam pemahaman keagamaan santri dilihat dari 

segi materi pembahasannya yang menunjang dan menguatkan kurikulum 

Akidah, Fikih, Tafsir dan Hadis di kelas, dan dari segi prosesnya yang 

menerapkan strategi dan metode pembelajaran turunan pendekatan student 

centered sehingga memungkinkan santri untuk memahami keagamaan secara 

mandiri, yang ditunjukkan dengan adanya kemampuan santri dalam 

menentukan ide pokok, membuat perbandingan, memberikan contoh, menarik 

kesimpulan dari beberapa kitab yang dikaji, kemudian menyampaikannya 

dengan bahasanya sendiri secara verbal dan tertulis.  

2. Kendala dalam pelaksanaan Fath} Kutub al-Tura>s\ di Pondok Modern 

Darussalam Gontor Putri Kampus 4 Konawe Selatan Sulawesi Tenggara 

adalah waktu atau durasi pelaksanaan yang singkat, kesulitan santri dalam 
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membaca dan menelaah kutub al-tura>s\ secara mandiri, serta ragam dan jumlah 

kitab yang digunakan masih kurang dan sulit pengadaannya. 

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan Fath} 

Kutub al-Tura>s\ di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4 

Konawe Selatan Sulawesi Tenggara adalah dengan mengadakan pengarahan 

dan pembekalan, pembagian tugas, pengawalan yang intensif dan berlapis bagi 

santri saat fathu} al-kutub berlangsung, serta berkoordinasi dengan pihak 

tertentu dalam pengadaan kutub al-tura>s\ sesuai dengan jumlah kelompok dan 

santri setiap regu.   

B. Implikasi Penelitian 

Selain kesimpulan, peneliti juga mengemukakan beberapa poin implikasi 

dari penelitian ini dalam bentuk saran-saran atau rekomendasi yang dipandang perlu 

sebagai bahan rujukan dan pertimbangan, yaitu:  

1. Pondok Modern Darussalam Gontor Putri kampus 4 Konawe Selatan Sulawesi 

Tenggara, sebagai pihak yang pelaksana seluruh kegiatan pesantren termasuk 

Fath} kutub al-tura>s\, hendaknya meluangkan waktu khusus yang lebih luang 

untuk pelaksanaan kegiatan ini dalam jadwal kegiatan tahunan, sehingga 

santri dapat melakukan penelaahan kitab tura>s\ untuk mengkaji lebih banyak 

permasalahan pada materi Akidah, Fikih, Tafsir dan Hadis dalam rangka 

mengoptimalkan pemahaman keagamaan dan membentuk kebiasaan membaca 

(reading habit) literatur Islam bagi santri.    

2. Bagian sarana dan prasarasarana dan perpustakaan Kulliyah al-Mu‘allima>t al-

Isla>miyah (KMI) hendaknya meningkatkan kontribusi dalam pengadaan kitab-

kitab tura>s\ dalam bentuk cetak maupun akses internet, aplikasi atau program 

komputer, seperti maktabah syamilah atau maktabah kubra, untuk mengakses 
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kutub al-tura>s\ sehingga santri dapat melakukan pengkajian kitab secara 

mandiri dan lebih luas bahkan di luar kegiatan fath} kutub al-tura>s\. 

3. Fath} Kutub al-Tura>s\ menerapkan pendekatan dan metode pembelajaran 

berpusat pada siswa. Hal tersebut dapat menjadi pilihan atau alternatif bagi 

lembaga Pendidikan Islam dalam pelaksanaan pengkajian kutub al-tura>s\.  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1: IZIN PENELITIAN 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

LAMPIRAN 2: PEDOMAN OBSERVASI 

Obeservasi merupakan kegiatan pengumpulan data di lapangan yang 

dilakuka oleh peneliti dengan cara mengamati beberapa hal terkait pelaksanaan fath{ 

kutub al-tura>s\ al-Isla>miyah sebagai upaya peningkatan pemahaman keagamaan 

santriwati di lokasi penelitian. Untuk memudahkan kegiatan tersebut, peneliti 

menyusun pedoman obeservasi berupa table yang berisi aspek-aspek yang akan 

diamati beserta para pelaku dalam kegiatan ini, seperti santriwati, ustaz, dll.  

No Aspek yang Diamati 

1 Sistem pelaksanaan fath{ kutub 

al-tura>s\ al-Isla>miyah 

Perencanaan 

Implementasi (prakegiatan, kegiatan inti, dan 

evaluasi) 

Evaluasi 

2 Peningkatan Pemahaman 

Keagamaan Santriwati 

Materi pembahasan 

Penulisan makalah pembahasan 

Diskusi kelompok 

3 Faktor Penunjang dan kendala 

pelaksanaan 

Kiai atau ustaz 

Santriwati 

Sarana dan Prasarana 

Lingkungan 

Kendala 

 



 

 

 

 

LAMPIRAN 3: PEDOMAN WAWANCARA 

Pedoman wawancara merupakan instrumen penelitian berupa daftar 

pertanyaan atau garis besar hal yang hendak ditanyakan kepada informan. 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan wawancara mendalam 

semi terstruktur, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang disusun di bawah bersifat 

fleksibel atau masih dapat diubah atau dikembangkan oleh peneliti sebagai 

instrumen utama dalam penelitian sesuai dengan keadaan informan.  

A. Direktur KMI/ Koordinator Umum Fath} Kutub al-Tura>s\ al-Isla>miyah PMDG 

Putri kampus 4 Konawe Selatan Sulawesi Tenggara  

1. Bagaimana ustaz/ustazah mendefinisikan kegiatan fath} al-kutub ? 

2. Apa tujuan kegitan fath} al-kutub ? 

3. Jenis kitab kuning yang seperti apa yang dikaji dalam kegiatan fath} al-

kutub?  

4. Bagaimana penyusunan topik pembahasan atau permasalahan yang akan 

dikaji dan didiskusikan santri? 

5. Dalam pelaksanaan kegitan fath} al-kutub, pendekatan, strategi, dan metode 

apa saja yang digunakan? 

6. Bagaimana evaluasi terhadap santriwati ketika fath} al-kutub? Aspek apa saja 

yang dievaluasi? 

7. Bagaimana perbedaan antara materi Tauhid, Fikih, dan Hadis yang pelajari 

para santriwati di kelas dengan yang mereka bahas dalam fath} al-kutub? 



 

 

 

 

8. Adakah peningkatan pemahahaman keagamaan santriwati melalui fath} al-

kutub? Jika ada, bagaimana peningkatan pemahaman keagamaan santriwati 

melalui fath} al-kutub? 

9. Jelaskan tugas dan peran Ustaz/ustazah dalam kegiatan fath} al-kutub . 

10. Bagaimana pengelompokan santriwati dan ustaz/ustazah pembimbing? 

11. Adakah faktor penghambat atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan 

kegiatan fath} al-kutub dalam pemahaman kitab kuning santriwati? Jika ada, 

sebutkan dan jelaskan bagaimana mengantisipasi atau mengatasi kendala 

tersebut.  

B. Pengasuh Pondok/ Pengawas Umum Fath} Kutub al-Tura>s\ al-Isla>miyah PMDG 

Putri kampus 4 Konawe Selatan Sulawesi Tenggara 

1. Apa tujuan kegitan fath} al-kutub ? 

2. Dalam pelaksanaan kegitan fath} al-kutub, pendekatan, strategi, dan metode 

apa saja yang digunakan? 

3. Bagaimana evaluasi terhadap proses kegiatan fath} al-kutub ini dilakukan?  

4. Bagaimana perbedaan antara materi Tauhid, Fikih, dan Hadis yang pelajari 

para santriwati di kelas dengan yang mereka bahas dalam fath} al-kutub? 

5. Adakah peningkatan pemahahaman keagamaan santriwati melalui fath} al-

kutub? Jika ada, bagaimana peningkatan pemahaman keagamaan santriwati 

melalui fath} al-kutub? 

6. Jelaskan tugas dan peran Ustaz/ustazah dalam kegiatan fath} al-kutub . 



 

 

 

 

7. Bagaimana peran sarana dan prasarana dalam menunjang efektivitas dan 

efisiensi pelaksanaan kegiatan fath} al-kutub ? 

8. Bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif bagi santriwati agar 

dapat mengikuti dan mencapai hasil optimal dalam kegiatan fath} al-kutub ? 

9. Adakah faktor penghambat atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan 

kegiatan fath} al-kutub dalam pemahaman kitab kuning santriwati? Jika ada, 

sebutkan dan jelaskan bagaimana mengantisipasi atau mengatasi kendala 

tersebut.  

C. Guru Pembimbing Fath} Kutub al-Tura>s\ al-Isla>miyah PMDG Putri kampus 4 

Konawe Selatan Sulawesi Tenggara  

1. Jelaskan peran, tugas dan kewajiban guru pembimbing Fath} al-Kutub. 

2. Jelaskan alur pelaksanaan fath} al-kutub dari awal hingga akhir. 

3. Dalam pelaksanaan kegitan fath} al-kutub, pendekatan, strategi, dan metode 

apa saja yang digunakan? 

4. Bagaimana evaluasi terhadap santriwati ketika fath} al-kutub? Aspek apa saja 

yang dievaluasi? 

5. Bagaimana perbedaan antara materi Tauhid, Fikih, dan Hadis yang pelajari 

para santriwati di kelas dengan yang mereka bahas dalam fath} al-kutub? 

6. Adakah peningkatan pemahahaman keagamaan santriwati melalui fath} al-

kutub? Jika ada, bagaimana peningkatan pemahaman keagamaan santriwati 

melalui fath} al-kutub? 

7. Kendala apa yang anda temukan dalam pelaksanaan fath} al-kutub? 



 

 

 

 

8. Hal apa yang paling sering ditanyakan santriwati ketika sesi pembahasan 

dan diskusi berlangsun?  

9. Bagaimana pendapat anda mengenai fasilitas/ sarana dan prasarana yang 

disediakan dalam pelaksanaan fath} al-kutub? 

D. Panitia Pelaksana Fath} Kutub al-Tura>s\ al-Isla>miyah PMDG Putri kampus 4 

Konawe Selatan Sulawesi Tenggara  

1. Jelaskan peran, tugas dan kewajiban panitia pelaksana Fath} al-Kutub. 

2. Jelaskan alur pelaksanaan fath} al-kutub dari awal hingga akhir. 

3. Bagaimana penataan ruangan dan tempat duduk santriwati ketika 

pembahasan dan diskusi? 

4. Sarana dan prasarana apa saja yang disediakan dalam pelaksanaan fath} al-

kutub? 

5. Kitab-kitab tura>s\ apa saja yang digunakan saat fath} al-kutub? 

6. Kendala apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan fath} al-kutub? 

E. Santriwati kelas 5/ Peserta Fath} Kutub al-Tura>s\ al-Isla>miyah PMDG Putri 

kampus 4 Konawe Selatan Sulawesi Tenggara 

1. Apa yang Anda pahami tentang kegiatan fath} al-kutub ? 

2. Jelaskan tugas dan kewajiban Anda dalam kegiatan fath} al-kutub ? 

3. Bagaimana tahap pelaksanaan kegiatan fath} al-kutub ini dari awal hingga 

akhir? 

4. Bagaimana perbedaan antara materi Tauhid, Fikih, dan Hadist yang Anda 

pelajari di kelas dengan yang Anda kaji dalam fath} al-kutub?  



 

 

 

 

5. Saat mengikuti kegiatan ini, kitab apa sajakah yang telah Anda jadikan 

rujukan untuk topik permasalahan yang diberikan? (Sebutkan beberapa pada 

materi Akidah, Fikih dan Hadis) 

6. Sebutkan topik-topik permasalahan atau pembahasan apa saja yang telah  

Anda dan kelompok Anda diskusikan.  

7. Jelaskan secara ringkas tentang salah satu topik permasalahan yang telah 

Anda bahas bersama kelompok Anda 

8. Bagaimana perbedaan antara pembelajaran Akidah, Fikih, Tafsir dan Hadis 

yang anda ikuti di kelas dengan yang anda ikuti di fath} al-kutub?  

9. Bagaimana peranan ustaz/ustazah dalam membantu Anda pada kegiatan ini? 

10. Selain ustaz/ustazah, siapa dan apa saja yang membantu atau mendukung 

Anda dalam memahami kitab kuning pada kegiatan ini?  

11. Jelaskan manfaat yang anda peroleh setelah mengikuti fath} al-kutub. 

12. Apakah ada kendala atau hambatan yang Anda temui dalam memahami 

materi Akidah, Fikih, Tafsir dan Hadis dengan merujuk pada kitab kuning 

dalam kegiatan ini? Bagaimana Anda mengatasi kendala tersebut? 



 

 

 

 

LAMPIRAN 4: DAFTAR INFORMAN 

No. Nama Umur Keterangan 

1 Muhammad Afif Chamidi, S.Th.I 37 Wakil Direktur KMI/ Koordinator 

Fath} al-Kutub 

2 Hamim Fathoni, S.Th.I 35 Wakil Pengasuh Pondok Modern 

Darussalam Gontor Putri Kampus 1 

3 Titia Ulfa Apriliyana , S.H 23 Staf KMI Pondok Modern 

Darussalam Gontor Putri Kampus 4/ 

Pembimbing Pembahasan dan 

Diskusi Fath} al-Kutub 

4 Nur Fatimah Choirunnisa , S.Pd 23 Pembimbing Pembahasan dan 

Diskusi Fath} al-Kutub 

5 Salwa Safira Choirunnisa 22 Pembimbing Pembahasan  

6 Aliffany Pualam Ariarta 22 Panitia Pelaksana Fath} al-Kutub 

7 Fatmawati 17 Santriwati Peserta Fath} al-Kutub 

8 Andi Azizah Adam 17 Santriwati Peserta Fath} al-Kutub 

9 Zakiyah Natasya 17 Santriwati Peserta Fath} al-Kutub 

10 Ivana Sani 17 Santriwati Peserta Fath} al-Kutub 

 



 

 

 

 

LAMPIRAN 5: LEMBAR PERSIAPAN GURU PEMBIMBING 



 

 

 

 

LAMPIRAN 6: MAKALAH PEMBAHASAN SANTRIWATI 

 



 

 

 

 

LAMPIRAN 7: LEMBAR PENILAIAN 



 

 

 

 

LAMPIRAN 8: FOTO-FOTO PELAKSANAAN FATH{ KUTUB AL-TURA<S| AL-

ISLA<MIYAH 
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