
 

PERKEMBANGAN KAJIAN HADIS DI PONDOK PESANTREN 

MA’HADUD DIRASATIL ISLAMIYYAH WAL ‘ARABIYYAH BONTOALA 

MAKASSAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  

Sarjana Agama (S.Ag) Prodi Ilmu Hadis  

Pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  

UIN Alauddin Makassar 

 

Oleh: 

MOHD IKMAL 
NIM: 30700119026 

 

 

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

2023



 

i 
 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini  

Nama   : Mohd Ikmal 

NIM   : 30700119026 

Tempat/Tgl Lahir : Tawau, 05 Mei 1999 

Jurusan/Prodi  : Ilmu Hadis  

Fakultas/Program : Ushuluddin Filsafat dan Politik 

Judul  :Perkembangan Kajian Hadis di Pondok Pesantren 

Ma’hadud Dirasatil Islamiyyah Wal ‘Arabiyyah Bontoala 

Makassar 

 

 Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini 

benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia 

merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau 

seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.  

 

 

       Gowa, 15 Muharram 1445 H  

  1 Agustus  2023 M 

 

                 Penulis  

 

 

 

 

             Mohd Ikmal 

        NIM : 30700119026 

 

 

 

 

 



 

ii 
 

PENGESAHAN SKRIPSI 

Skripsi ini berjudul “Perkembangan Kajian Hadis di Pondok Pesantren 

Ma’hadud Dirasatil Islamiyyah Wal ‘Arabiyyah Bontoala Makassar)” yang 

disusun oleh Mohd Ikmal, NIM: 30700119026, mahasiswa jurusan Ilmu Hadis 

pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Bahwasanya yang 

bersangkutan telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang 

diselenggrakan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, dan dinyatakan telah 

diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) 

pada prodi Ilmu Hadis (dengan beberapa perbaikan). 

Samata - Gowa, 22 Agustus 2023 

05 Shaffar 1445 H 

DEWAN PENGUJI 

Ketua   : Dr. Muhsin, S.Ag., M.Th.I.   (.................................) 

Sekretaris  : Dr. H. Muhammad Ali, M.Ag.  (.................................) 

Munaqisy I  : Prof. Dr. H. Mahmuddin, S.Ag. M.Ag. (.................................)  

Munaqisy II  : Sitti Syakirah Abu Nawas, M.Th.I. (.................................) 

Pembimbing I  : Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.  (.................................) 

Pembimbing II : Radhie Munadi, M.Ag.   (.................................) 

 

Diketahui Oleh: 

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat 

UIN Alauddin Makassar 

 

 

 Dr. Muhsin, S.Ag., M.Th.I. 

 NIP: 19711125 199703 1 001 

PERSONAL
Stamp



 

iii 
 

KATA PENGANTAR 

الرحيم  الرحمن الله بسم  

Assalamu’alikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, puji syukur penulis haturkan kepada Allah 

swt berkat limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis 

kirimkan kepada Sang Idola di muka bumi ini yakni Nabi Muhammad Saw, Nabi 

yang datang untuk menyempurnakan akhlak serta menjadi rahmat bagi seluruh 

alam.   

Skripsi dengan judul Perkembangan Kajian Hadis di Pondok Pesantren 

Ma’hadud Dirasatil Islamiyyah Wal ‘Arabiyyah Bontoala Makassar yang 

dihadirkan oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana 

Agama (S.Ag) di program Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin Filsafat dan 

Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

Penulis menyadari dalam penyelesaikan skripsi ini butuh proses yang tidak 

mudah. Proses yang panjang dari awal penyusunan hingga akhir sangat menguras 

tenaga dan pikiran. Penulis juga menyadari dari berbagai rintangan yang dilalui, 

skripsi ini tidak dapat selesai tanpa keridhoan dari Allah swt serta  berbagai pihak 

yang telah ikut andil membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu penulis 

mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:     

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, M.Ag., Phd., Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag., Prof. 

Dr. H. Wahyuddin, M.Hum., Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., Dr. H. 

Kamaluddin Abu Nawas, M.Ag., selaku Rektor, wakil Rektor I, II, III, dan 

IV UIN Alauddin Makassar (periode 2019-2024). 



iv 
 

 
 

2. Dr. Muhsin, M.Th.I. sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan 

Politik, Dr. Hj. Rahmi Damis, M.Ag., Dr. Hj. Darmawati H, M.HI., Dr. 

Abdullah, S.Ag. M.Ag. selaku wakil Dekan I, II dan III yang senantiasa 

membimbing peneliti selama menempuh perkuliahan.  

3. Andi Muhammad Ali Amiruddin, M.A., Dr. Muhammad Ali, M.Ag., 

selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan prodi Ilmu Hadis atas segala 

ilmu, petunjuk dan arahannya selama menempuh jenjang perkuliahan di 

Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik. 

4. Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag., Radhie Munadi, M.A., selaku pembimbing 

I dan pembimbing II, yang dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk 

membimbing dan memberikan arahan serta nasehat kepada penulis dalam 

penyusunan skripsi ini hingga sampai pada tahap penyelesaian. 

5. Prof. Dr. H. Mahmuddin, S.Ag. M.Ag., Sitti Syakirah Abu Nawas, M.Th.I. 

selaku Penguji I dan penguji II, yang telah meluangkan waktunya dan 

dengan sabar memberikan arahan serta nasihat pada saat menguji. 

6.  Terkhusus kepada Radhie Munadi, M.A., selaku pembimbing akademik 

penulis yang sejak awal senantiasa memotivasi penulis agar tetap fokus 

dalam menempuh pendidikan pada program studi Ilmu Hadis UIN 

Alauddin Makassar. 

7. Seluruh dosen, staf akademik, dan tata usaha dan semua pihak yang telah 

memberikan khazanah ilmu pengetahuan dan dengan sabar dalam 

melayani untuk menyelesaikan prosedur akademik yang harus dijalani 

hingga ke tahap penyelesaian di lingkup Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan 

Politik UIN Alauddin Makassar. 

8. kepala perpustakaan UIN Alauddin Makassar beserta staf-stafnya 

khususnya di lingkup Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik yang telah 



v 
 

 
 

menerima dan memberi kemudahan dalam mencari sumber acuan yang 

dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini. 

9. Kepada orangtua yang selalu menemani, merangkul serta mendoakan 

penulis, juga kepada seluruh keluarga besarku yang senantiasa 

memberikan motivasi, menjadi penyemangatserta menjadi alasan peneliti 

untuk tetap melanjutkan menyelesaikan studi dari banyaknya rintangan 

yang dihadapi baik berupa dukungan moril ataupun materil yang tak henti-

hentinya kepada penulis. 

10. Teman-teman seperjuangan khususnya Ilmu Hadis reguler 1 angkatan 

2019 yang telah membersamai dari awal perkuliahan hingga masa 

penyelesaian, juga yang senantiasa menyemangati, menasehati serta 

membantu dalam melewati masa-masa sulit yang penulis hadapi dalam 

segala hal. 

11. Teman-teman sefrekuensi, yang selalu memberikan bantuan dan dorongan 

baik yang bersifat materil dan non materil, dan juga selalu menemani 

penulis begadang dalam penyelesaian skripsi ini. 

12. Seluruh pihak informan dalam hal ini keluarga besar Pondok Pesantren 

Ma’hadud Dirasatil Islamiyyah Wal ‘Arabiyyah Bontoala Makassar, yang 

telah berkenan menerima penulis untuk melakukan penelitian dan 

mengambil data dan informasi terkait dalam penyusunan skripsi ini, serta 

menyambut dan melayani dengan sangat baik dari awal penelitian sampai 

selesainya penelitian penulis. 

13. Ucapan terimakasih kepada pemilik nim 1896140003 yang telah 

membantu dan memberikan semangat kepada penulis, dan juga kepada 

semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

berkontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. 



vi 
 

 
 

 Akhirnya penulis mengucap syukur dan mendoakan kepada semua pihak 

yang telah membantu semoga mendapat rahmat dari Allah swt dan penulis 

persembahkan skripsi ini sebagai upaya untuk memenuhi salah satu persyaratan 

untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Universitas Islam Negeri 

(UIN) Alauddin Makassar. Penulis sadar dalam penyusunan skripsi ini belum 

sampai kepada tingkat kesempurnaan. Untuk itu, mohon maaf bila ada kesalahan 

cetak atau kutipan-kutipan yang kurang berkenan karena kesempurnaan hanya 

milik Allah swt dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca 

terkhusus untuk penulis sendiri. 

Wassalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

 

 

 

        

            Gowa, 18 Muharram 1445 H  

  5 Agustus 2023 M 

 

 

                 Penulis 

 

 

             Mohd Ikamal 

        NIM : 30700119026 

 

 

 

 

 

 



 
 

vii 
 

DAFTAR ISI 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ....................................................... i 

PENGESAHAN SKRIPSI ............................................................................ ii 

KATA PENGANTAR .................................................................................. iii 

DAFTAR ISI ................................................................................................ vii 

PEDOMAN TRANSLITERASI ................................................................... ix 

ABSTRAK ................................................................................................... xviii 

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1 

A. Latar Belakang Masalah ...................................................................... 1 

B. Rumusan Masalah ................................................................................ 5 

C. Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian ................................................. 6 

D. Tinjauan Pustaka .................................................................................. 7 

BAB II TINJAUAN TEORITIS ................................................................... 11 

A. Perkembangan Kajian Hadis di Indonesia ........................................... 11 

B. Tinjauan Umum Pondok Pesantren ..................................................... 16 

C. Metode Kajian Hadis ........................................................................... 25 

D. Pembagian Kajian Hadis ...................................................................... 29 

E. Metode Pemahaman Hadis .................................................................. 30 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ...................................................... 35 

A. Jenis Penelitian ..................................................................................... 35 

B. Lokasi Penelitian .................................................................................. 35 

C. Metode Pendekatan Penelitian ............................................................ 35 

D. Sumber Data ......................................................................................... 36 

E. Instrumen Penelitian ............................................................................ 36 

F. Metode Pengumpulan Data .................................................................. 37 

G. Analisis Data ........................................................................................ 38



viii 
 

 
 

H. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ......................................................... 38 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN................................ 39 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .................................................... 39 

B. Perkembangan Kajian Hadis di Pondok Pesantren MDIA Bontoala 

Makassar .............................................................................................. 47  

BAB V PENUTUP .......................................................................................... 60 

A. Kesimpulan........................................................................................... 60 

B. Implikasi ............................................................................................... 61 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 62 

LAMPIRAN ................................................................................................. 65



 
 

ix 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapatdilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba B Be ب

 ta T Te ت

 s|a s| es (dengan titik di atas) ث

 jim J Je ج

 h} h} ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 z|al z| zet (dengan titik di atas) ذ

 ra R Er ر

 zai Z Zet ز
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 sin S Es س

 syin Sy es dan ya ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z| z| zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain G Ge غ

 fa F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L El ت

 mim M Em م

 nun N En ن

 wau W We و

 ha H Ha ه

 hamzah ‘ Apostrof ء

 ya Y Ye ي
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 Hamzah (ء (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

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

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas 

vokaltunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

harakat,transliterasinya sebagai berikut 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 d}ammah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: Vokal rangkap 

bahasa Arab yang lambangnya berupa gabunan antara harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 fath}ah dan ya’ Ai a dan i ىَيْ 

 fath}ah dan wau Au a dan u ىوَْ 

Contoh: 

 kaifa :كَي فَْ
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لَْ  haula :هَو 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

... ...ǀ ا ََْ يْ ََْ  fath{ahdan alif atau ya>’ a> a dan garis di atas 

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

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

Contoh: 

اتَََْْم : māta 

 ramā :رَمَى

 qīla :قيِلَْ

 yamūtu :يمَُوتُْ

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

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

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

transliterasinya adalah[h]. 

Jika suatu kata berakhiran tā’marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

tā’marbūṭah itu ditransliterasi dengan ha[h]. 

Contoh: 

فَال  rauḍāh al-aṭfāl :رَوضَةاُلأط 
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الفَاضِلَةُْ المَدِينَةُْ : al-madīnah al-fāḍilah 

 al-ḥikmah :الَحِك مةُْ

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah (Tasydīd) yang dalam sistem penulisan bahasa arab dilambangkan 

sebagai tanda Tasydīd (ّْـ). Dalam transiterasi dilambangkan dengan pengulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbanā :رَبَّنَا

ينَا  najjainā :نَجَّ

 al-ḥaqq :الحَقْ 

مَْ  nu’’ima :نعُ ِ

 aduwwun‘ :عَدُوْ 

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

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

Contoh: 

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)’:عَلِيْ 

 Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ :عَرَبِيْ 

6. Kata Sandang 

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

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

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

qamariyyah. Kata sandang tersebut ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh; 

سُْ  al-syams (bukan asy-syams) :ال شَّم 
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ل زَلةَُْ  al-Zalzalah (bukan az-zalzalah) :ال زَّ

 al-falsafah :ال فَل سَفَةُْ

 al-bilād :ال بلِاَدُْ

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

نَْ  ta’murūn :تأَ مُرُو 

عُْ  ’al-nau :الَنَّو 

ءُْ  ’syai :شَي 

تُْ  .umirtu :أمُِر 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

dibakukan dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata, istilah atau kalimat yang 

telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering 

ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam akademik 

tertentu, tidak lagi mengikuti cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an 

yang jika ditransliterasi menjadial-Qurān, alhamdulillah, dan munaqasyah. 

Namun, jika kata kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka 

harus ditransliterasi secara utuh.Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-sunnah qabl al-tadwīn 
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9. Lafẓ al-Jalālah ( هلل) 

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

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

hamzah. 

Contoh: 

الله دِينُْ : dīnullāh 

 billāh :بِاللِْ

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

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh:  

مَةِْ فِيْ  هُمْ   .hum fī raḥmatillāh: اللهِْ رَح 

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasi huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan penggunaan huruf 

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

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

tempat, dan bulan), serta huruf pertama pada permulaan kalimat. 

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan 

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

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

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

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

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

Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
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Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan Syahru 

Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

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

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

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

Contoh: 

 

 

A. Daftar Singkatan 

B. Daftar Singkatan 

Berikut beberapa singkatan yang telah dibakukan adalah: 

swt. =subḥānahū wata’ālā 

saw. =ṣallallāhu ‘alaihi wasallam 

a.s. =‘alaihial-salām 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w. = Wafat Tahun 

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

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaid, 
Naṣr Ḥāmid Abū). 
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QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

Cet. = Cetakan 

t.p. = Tanpa penerbit 

t.t. = Tanpa tempat 

t.th. = Tanpa tahun 

h. = Halaman
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ABSTRAK 

Nama : Mohd Ikmal 

Nim : 30700119026 

Judul : Perkembangan Kajian Hadis Di Pondok Pesantren Ma’hadud Dirasatil 
Islamiyah Wal Arabiyyah Bontoala Makassar 

Sumber syariat pada masa Rasulullah saw kitabullah dan sunnah, Allah swt 
menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad saw kemudian Nabi menyampaikan 
kepada umat secara menyeluruh, menjelaskan maksudnya dari ayat tersebut dan 
menjelaskan hukumnya, sehingga Rasulullah saw adalah rujukan utama dalam 
berbagai perkara. kajian hadis memiliki posisi yang sangat penting, karena hadis 
merupakan sumber ajaran Islam setelah Al-Qur’an. Di Indonesia, kajian hadis di 
pesantren mengalami perkembangan yang cukup baik sejak abad ke 17 M, dimana 
kajian semakin diperhatikan untuk di pelajari. Seiring berjalannya waktu, 
masyarakat sudah mulai mengenal hadis melalui pembelajaran-pembelajaran yang 
ada di pesantren.  

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

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pondok Pesantren 
Ma’hadud Dirasatil Islamiyyah wal Arabiyyah Bontoala Makassar mulai 
melakukan kegiatan pengkajian hadis berawal didirikannya ini pesantren pada 
tahun 1969. Seiring berjalannya waktu, kajian hadis di pondok pesantren 
Ma’hadud Dirasatil Islamiyyah wal Arabiyyah Bontoala Makassar mengalami 
perkembangan dengan diterapkan menjadi dua model terhadap pembelajaran hadis 
yakni model tradisional dan modern. Model tradisional dilakukan pada waktu 
malam di masjid atau aula termasuk pembelajaran non formal. Kemudian 
pembelajaran hadis model modern yang dilakukan pada waktu pagi di kelas-kelas 
termasuk pembelajaran formal. Adapun kitab-kitab yang diajarkan yakni 
Mukhta>rul H}adi>s\, Bulu>g al-Mara>m, dan Arbai>’in an-Naw>awi. Kemudian metode 
kajian hadis tradisional atau pengkajian malam yang diterapkan dengan 
menggunakan metode wetonan atau bandongan. Untuk metode pemahaman kajian 
hadis di Pondok Pesantren tersebut mengunakan dua metode yakni pendekatan 
tekstual dan kontekstual. 

Implikasi dari penelitian ini perlunya menerapkan atau mengajarkan kajian 
hadis kepada seluruh santri yang ada di Pondok Pesantren MDIA Bontoala 
Makassar. Kemudian, melihat dari perkembangan zaman dimana teknologi sudah 
semakin canggih maka perlu adanya pengajaran digitalisasi hadis untuk 
mempermudah ketika ingin mengkaji suatu hadis. Penelitian ini juga dapat 
menjadi acuan bagi para pembina pesantren dalam mengarahkan kajian hadis 
untuk para santri pada masa yang akan datang. 

Kata Kunci: Hadis, Pondok Pesantren, dan Perkembangan Kajian Hadis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber syariat pada masa Rasulullah Saw adalah Kitabullah dan Sunnah 

Rasulullah, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad Saw kemudian 

Nabi menyampaikan kepada umat secara menyeluruh, menjelaskan maksudnya dari 

ayat tersebut dan menjelaskan hukumnya, sehingga Rasulullah Saw adalah rujukan 

utama dalam berbagai perkara. Kajian Hadis sangat penting karena merupakan 

sumber ajaran Islam setelah Al-Qur'an. Hadis mencakup segala sesuatu yang 

diucapkan atau disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw, baik dalam bentuk 

ucapan, tindakan, ketetapan (taqrir), keadaan, atau kebiasaan.1 

Mayoritas orang Islam menganggap hadis sebagai sumber utama ajaran 

Islam setelah Al-Qur'an karena ia merupakan bayan (penjelasan) terhadap ayat-ayat 

Al-Qur'an yang tersebar di seluruh dunia. Hadis juga dapat berfungsi untuk 

menetapkan hukum yang belum ditetapkan oleh Al-Qur'an secara mandiri. Hadis 

telah memengaruhi banyak aspek masyarakat, terutama di bidang akademik. Akan 

tetapi, itu juga telah menjadi subjek penelitian dan penelitian yang menarik selama 

bertahun-tahun.2 

Sejarah perkembangan hadis merupakan bagian tak terpisahkan dari 

hasanah pengetahuan, darinya umat mengetahui berbagai hal: latar belakang,  

 

1 Muhammad Arwani Rofi’I, “Studi Hadis di Pesantren (Pesantren sebagai salah satu 

Center of Excellent kajian Hadis di Indonesia)’’, Studi Hadits 3, no. 2 (Desember 2021), h. 82. 
2 Muhammad Asriady, “Metode Pemahaman Hadis’’, Ekspose 16, no. 1 (Januari-Juni 

2017): h. 314. 
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kondisi serta situasi saat hadis ini lahir. Sejarah perkembangan ini memasuki 

dimensi yang kompleks dalam penyebaranya dimulai masa kehidupan Rasulullah 

Saw, para sahabat, generasi tabi’in, tabiut tabi’in. sejarah perkembangan hadis ini 

sedikit banyak telah memberikan pengaruh terhadap pemikiran dan peradaban 

Islam.3 

Di Indonesia, kajian hadis di pesantren mengalami perkembangan yang 

cukup baik sejak abad ke 17 M, dimana Hadis semakin diperhatikan untuk 

dipelajari. Ulama-ulama Indonesia, termasuk Muhammad Mahfudh bin 'Abdullah 

at-Turmusi, menulis beberapa kitab Hadis, yang menjadi buktinya. Kitab-kitab 

lain, seperti Manhaj Dzawi an-Nazhar karya Nur al-Din al-Raniri, Hidayat al-Habib 

fi al-Targi>b wa al-Tarib karya Abdur Rauf al-Sinkili, dan Hisyam Asy'ari yang 

menulis Risalah Ahlus as-Sunnah wal al-Jama'ah, semuanya ditulis oleh tokoh-

tokoh intelektual muslim yang kemudian menulis setelah mereka. Tokoh-tokoh 

seperti Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, yang menulis Sejarah Pengantar Ilmu 

Hadis, dan Fathur Rahman, yang menulis Ikhtisar Mus}talah}ul Hadis, adalah 

contohnya.4 

Seiring berjalannya waktu, masyarakat sudah mulai mengenal Hadis melalui 

pembelajaran-pembelajaran yang ada di pesantren. Hadis mampu membentuk sudut 

pandang dan pegangan hidup bagi masayarakat luas. Kajian Hadis di pondok 

pesantren megalami perkembangan pesat setalah KH. Mahfuzh at-Tarmasi 

memprakarsainya. Usahanya yaitu dengan memasukkan Ilmu Hadis ke dalam 

kurikulum Pesantren. Kemudian perjuangannya diadopsi dan dilanjutkan oleh KH. 

 

3 Asep Sulhadi dan Izzatul Sholihah, “Sejarah Perkembangan Hadis Pra Kodifikasi’’, 

Samawa 4, no. 1 (2020): h. 79. 

4 Khoirul Umam, “Dinamika Kajia Hadis di Pondok Pesantren Al-Itihad Poncol Bringin 

Semarang’’, Skripsi (Salatiga: Fak. Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Salatiga, 2021), h.  2. 
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Hasyim Asy’ari selaku santri/muridnya. Pada tahun 1900 M, Hadis dan Musthalah 

al-Hadis resmi menjadi kurikulum di berbagai lembaga Pendidikan di Indonesia.5 

Kajian hadis di Indonesia saat ini mengalami perkembangan. Studi hadis 

Indonesia sangat berbeda dari studi hadis di negara lain. Ini disebabkan oleh 

perbedaan kultur, suku, dan bahasa yang ada di Indonesia. Akibatnya, setiap daerah 

menggunakan cara yang berbeda untuk memahami hadis. Pembelajaran hadis di 

Pondok Pesantren sangat menarik, terutama di Sulawesi Selatan.6  

Pada awalnya, pesantren di Indonesia Timur, terutama di Sulawesi Selatan, 

disebut halaqah atau mengaji tudang, bukannya dengan istilah "pesantren" seperti 

yang digunakan di Jawa. Di abad kedua puluh tahun pertama, pesantren semakin 

berkembang, dan banyak di antaranya dinaungi oleh organisasi masyarakat Islam 

(ORMAS) Indonesia seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, dan 

lainnya, yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, banyak pesantren di 

Sulawesi Selatan dibantu oleh organisasi masyarakat lokal seperti As’adiyah, Darul 

Da’wah wal Irysad (DDI). Penyebaran pesantren dan organisasi yang menaunginya 

adalah hasil dari penyebaran dan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan sejak awal 

Islamisasi pada abad ke-17. 

Di Sulawesi Selatan, Islamisasi terjadi dalam dua tahap: penerimaan dan 

pengajaran. Di Makassar, islamisasi dilakukan secara damai oleh Dato' ri Tiro, 

Dato' ri Pa'timang, dan Dato' ri Bandang. Di Bugis, islamisasi terjadi setelah 

kerajaan-kerajaan Bugis, seperti Bone, Soppeng, dan Wajo, dikalahkan oleh 

kerajaan Tallo. Islamisasi berkembang hingga tahap pengajaran. Pada saat ini, 

keinginan raja untuk memberi tahu rakyatnya tentang agama baru mereka adalah 

 

5 Khamim, Mengakaji Hadis di Pesantren Salaf (Cet. I; Kediri: STAIN Kediri Press, 2015), 

h. 4.  

6 Ahmad Farih Dzakiy, “Hadis dan Resepsi Estetis Pesantren, Studi Kitab: fada’il 

Ramadan Karya Taufiqul Hakim’’, Analisis 1051, no. 1 (Juni 2016): h. 226. 
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dasar pengajaran Islam.hal ini disebabkan oleh fakta bahwa orang-orang yang 

tinggal di Makassar dan Bugis pada masa itu tidak memiliki pengetahuan apa pun 

tentang Islam sebelum memeluk agama tersebut. Dalam situasi seperti ini, para raja 

memilih orang-orang yang dianggap memiliki pemahaman yang kuat tentang Islam 

untuk mengajarkannya, yang kemudian dikenal sebagai ulama.7 

Sejak pertengahan abad ke-20, lembaga pondok pesantren mulai tersebar 

luas dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Salah satu pulau yang terkena 

dampak dari penyebaran ini adalah Sulawesi Selatan, di mana lembaga pondok 

pesantren digunakan sebagai pusat pengembangan ajaran Islam. Pada tahun 1928, 

M. KH. Muhammad As’ad kembali dari Mekah dan mendirikan salah satu 

Madrasah tertua di Sulawesi Selatan. Di pondok pesantren ini juga dalam mengkaji 

hadis menggunakan kitab hadis seperti S}ah}i>h} al-Bukha>ri, Sunan Abu Da>ud dan 

Riya>d{ al-S}alih}i>n dalam melakukan pembelajaran hadis kepada santrinya.  

Banyak ulama terkenal kemudian muncul dari MAI Sengkang dan 

mendirikan pondok pesantren di berbagai daerah di Indonesia Timur. Contohnya 

adalah AGH Ambo Dalle, AGH Abduh Pabbaja, AGH Abduh Muin Yusuf, AGH 

Daud Ismail, AGH Junaid Sulaiman, dan AGH Abdul Kadir Khalid. Semua ulama 

ini kemudian memimpin atau mendirikan pondok pesantren di Sulawesi Selatan. 

Dengan munculnya lembaga pendidikan Islam di Sulawesi Selatan, terutama di 

Kota Makassar, muncul seorang ulama yang juga membantu mendirikan pondok 

pesantren. 

K.H. Abduh Kadir Khalid, MA., mendirikan pondok pesantren Ma’hadud 

Dirasatil Islamiyah Wal-arabiyah (M.D.I.A) di daerah Bontoala Makassar. Dia lahir 

di Barru pada tanggal 25 desember 1920 M dan dikenal sebagai imam besar di 

 
7 Muhammad Alwi, dkk., “Moderasi Beragama Pesantren: Jaringan dan Paham 

Keagamaan As’adiyah, Darul Da’wah Wal Irsyad, dan Nahdlatul Ulum Sulawesi Selatan’’, Dialog 

45, no. 1 (Juni 2022): h. 44. 
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Mesjid Paria. Selama karirnya di bidang pendidikan, dia meraih predikat sebagai 

pelajar terbaik di pondok Darud Da’wah Wal-irsyad (D.D.I). Pondok pesantren itu 

didirikan pada tahun 1969 dan digunakan sebagai tempat untuk belajar bahasa Arab 

dan hadis serta belajar ilmu Islam. Untuk kitab hadis, seperti Bulu>g al-Mara>m, yang 

membahas hal-hal yang halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari, anjuran 

tolong menolong, tata cara berjual beli dan lain sebagainnya.8 

Melihat pada latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang perkembangan kajian hadis di salah satu pondok pesantren yang 

terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengetahui bagaimana kajian hadis itu 

berkembang. Maka dari itu, penulis bermaksud akan melakukan penelitian tentang 

“Perkembangan Kajian Hadis Di Pondok Pesantren Ma’hadud Dirasatil Islamiyyah 

Wal Arabiyyah Bontoala Makassar.’’ 

B.  Rumusan Masalah 

Sebagaimana uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan 

rumusan masalah sebagai berikut; 

1. Bagaimana gambaran umum Pondok Pesantren Ma’hadud Dirasatil 

Islamiyyah wal Arabiyyah Bontoala Makassar? 

2. Bagaimana perkembangan kajian hadis di Pondok Pesantren Ma’hadud 

Dirasatil Islamiyyah wal Arabiyyah Bontoala Makassar? 

 

 

 

 

 

8 Mukhaidir, “Peranan K.H. Abdul Kadir Khalid MA. Dalam pengembangan Pondok 

Pesantren Ma’hadud Dirasatil Islamiyah wal Arabiyyah Bontoala Makassar’’, Skripsi (Makassar: 

Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2020), h. 2-3. 
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C. Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian 

1. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus ini bertujuan untuk memudahkan penulis dalam 

mengembangkan penelitian ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait judul 

yang diangkat dalam penelitian ini. Maka penulis akan memberikan pengertian 

setiap kata yang dianggap penting. 

a. Perkembangan Kajian Hadis 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "perkembangan" berarti 

mekar, terbuka, atau membentang. Oleh karena itu, perkembangan adalah hal yang 

berkembang dengan sempurna dan meluas.  Perkataan "perkembangan" mengacu 

pada suatu proses tertentu, yang bergerak maju dan tidak dapat diulang kembali.9 

Menurut M. Syuhudi Ismail, perkembangan hadis adalah fase-fase yang 

ditempuh dan dialami dalam sejarah pembinaan dan perkembangan, mulai dari 

zaman Rasulullah saw hingga terciptanya kitab-kitab hadis modern.10 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "kajian" berasal dari kata 

"kaji", yang berarti "penyelidikan tentang sesuatu". Artinya, apabila seseorang 

mengkaji sesuatu, itu berarti seseorang belajar dan mempelajari tentang sesuatu, 

yang menghasilkan suatu kajian.11 yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kajian hadis. Kajian hadis ialah proses belajar atau mempelajari segala sesuatu 

yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. 

 

9 Siti Muri’ah, dan Khusnul Wardan, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja (Jakarta: 

Literasi Nusantara, 2020), h. 2. 

10 Hading, “Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hadis’’, Shaut Al-‘Arabiyah 4, no. 

2 (Juni 2016): h. 5. 

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

Balai Pustaka, 2008), h. 660. 
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Secara Bahasa hadis ialah kata benda (isim) dari kata al-Tah}di>s\ yang berarti 

pembicaraan. Secara umum hadis adalah segala sesuatu yang berupa berita yang 

dikatakan dan berasal dari Nabi Saw, baik berita itu berwujud ucapan, Tindakan, 

ketetapan, (taqri>r), keadaan, maupun kebiasaan Nabi saw. 

b. Pondok Pesantren 

Kata pondok berasal dari kata bahasa arab fundu>q yang berarti hotel atau 

asrama.12 Secara etimologi, pesantren berasal dari kata santri dengan awalan ‘pe’ 

dan akhiran ‘an’ berarti tempat tinggal para santri. Kata santri juga merupakan 

penggabungan antara suku kata sant (manusia baik) dan tra (suka menolong), 

sehingga kata pesantren dapat diartikan sebagai tempat mendidik manusia yang 

baik.13 

2. Fokus Penelitian  

Fokus pada penelitian ini dimaksud untuk membatasi atau mengkhususkan 

pembahasan pada penelitian ini, guna memperjelas dan memberikan arah yang 

pasti dalam penelitian ini, dalam hal ini terkait dengan gambaran umum Pondok 

Pesantren Ma’hadud Dirasatil Islamiyyah wal Arabiyyah dan juga untuk 

mengetahui metode apa saja yang digunakan dalam pengkajian hadis di pondok 

pesantren Ma’hadud Dirasatil Islamiyyah wal Arabiyyah Bontoala Makassar. 

D. Tinjauan Pustaka 

Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa karya, peneliti tidak 

menemukan karya yang sama dengan kasus yang akan peneliti lakukan. Akan 

 

12 Husna Nashihin, Pendidikan Kerakter Berbasis Budaya Pesantren (Cet. I; Semarang: 

Formaci, 2017), h. 39. 

13 M. Hadi Purnomo, Manajemen Pendidikan Pondok Pesantren (Cet. I; Yogyakarta: 

bildung Pustaka Utama, 2017), h. 23. 
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tetapi, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang membahas tentang 

perkembangan hadis, tetapi dengan tema yang berbeda. dalam hal ini, peneliti 

lebih memfokuskan pada penelitian tentang perkembangan kajian hadis di pondok 

pesantren Ma’hadud Dirasatil Islamiyyah wal Arabiyyah Bontoala Makassar.  

Penelitian yang terkait membahas perkembangan kajian hadis di pesantren 

telah dilakukan sebelumnya antara lain, yaitu: 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Risa Amalia Pratiwi, salah seorang 

mahasiswa program studi Ilmu hadis Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan 

Ampel Surabaya dengan judul “Syekh Anang Sya’rani Al-Banjari dalam 

Perkembangan Hadis di Indonesia’’. Secara umum di jelaskan dalam skripsi 

tersebut adalah memahami Kembali sejarah kajian hadis di Indonesia khususnya 

abad ke 20. Persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini adalah sama-sama 

membahas terkait dengan perkembangan hadis di Indonesia, dan perbedaannya 

ialah penelitian yang dilakukan oleh saudari Risa Amalia Pratiwi ini lebih 

memfokuskan mengkaji pada kitab Hida>yat al Zaman min Aha>dits Akhir al Zaman 

karya Syekh Anang Sya’rani al-Banjari. Sedangkan dalam penelitian ini akan 

fokus membahas perkembangan hadis di Pondok Pesantren Ma’hadud Dirasatil 

Islamiyyah wal Arabiyyah Bontoala Makassar. 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhamad Wildan dan Ismaya, salah 

seorang mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Kegugruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Korelasi Hafalan 

Hadits dengan Perstasi Belajar Hadits di kelas XI Pondok Pesantren Darul Rahman 

Jakarta’’. Dalam skripsi tersebut, juga membahas hadis di pondok pesantren yang 

sama akan peneliti bahas. Akan tetapi dalam skripsi tersebut hanya lebih fokus 

pada hafalan hadis di kelas XI pondok pesantren tersebut, sedangkan dalam 
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penelitian ini akan fokus membahas perkembangan kajian hadis di Pondok 

Pesantren Ma’hadud Dirasatil Islamiyyah wal Arabiyyah Bontoala Makassar. 

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Darmawati seorang mahasiswa jurusan 

Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Alauddin 

Makassar dengan judul “Pesantren DDI Mangkoso di Kabupaten Barru (Studi 

Historis Tentang Peranannya dalam Perkembangan Agama Islam)’’. Dalam skripsi 

tersebut dijelaskan sejarah berdirinya Pesantren DDI Mangkoso dan 

Perkembangan Islam di Kabupaten Barru. Persamaan dan perbedaan pada 

penelitian ini dengan peneliti yang akan diteliti oleh peneliti sama-sama Pondok 

Pesantren yang dijadikan Objek penelitian, dan perbedaannya ialah dari segi 

tempat atau lokasi, penelitian yang dilakukan oleh saudari Darmawi lebih 

memfokuskan pada perkembangan Agama Islam. Sedangkan dalam penelitian ini 

fokus pada perkembangan hadis di Pondok Pesantren Ma’hadud Dirasatil 

Islamiyyah wal Arabiyyah Bontoala Makassar. 

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Khoirul Umam salah satu seorang 

mahasiswa program studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora 

IAIN Salatiga dengan judul “Dinamika Kajian Hadis di Pondok Pesantren Al-

Itihad Poncol Bringin Semerang. Dalam skripsi tersebut dijelaskan sejarah kajian 

hadis di pondok pesantren Al-Itihad Poncol dan Klasifikasi pembaca kitab hadis. 

dalam skripsi ini juga sama-sama membahas kajian hadis di pondok pesantren akan 

tetapi yang membedakan pada penelitian ini adalah tempat atau lokasi yang 

menjadi objek penelitian ini, dalam hal ini Pondok Pesantren Ma’hadud Dirasatil 

Islamiyyah wal Arabiyyah Bontoala Makassar. 

Meskipun dalam beberapa penelitian yang telah peneliti sebutkan diatas 

sedikit banyaknya mendeskripsikan tentang perkembangan kajian hadis, namun 



10 
 

 
 

bisa dikatakan memiliki perbedaan, dari sisi perbedaannya adalah tempat ataupun 

lokasi. Sedangkan dalam penelitian ini akan berfokus pada perkembangan kajian 

hadis di Pondok Pesantren Ma’hadud Dirasatil Islamiyyah wal Arabiyyah 

Bontoala Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Perkembangan Kajian Hadis di Indonesia 

Sejatinya, kajian hadis Indonesia telah telah muncul sejak abad ke 17 

dengan ditulisnya dengan ditulisnya kitab-kitab hadis oleh Nur ad-Din ar-Raniri 

(Hida>yat al-Ha>bi>b fi al-Targi>b wa al-Tarhi>b) dan Abd ar-Rauf al-Sinkili yang 

menulis dua karya tentang hadis, yaitu penafsiran terhadap Hadis Arba’in karya 

an-Nawawi dan koleksi hadis-hadis qudsi yang diberi judul al-Mawa>’izh al-

Badi>’ah. kedua karya ulama tersebut lebih diarahkan kepada pembinaan praktek 

keagamaan, terutama fiqih dan akhlaq daripada kepada penelitian keotentikan 

nilai-nilai hadis yang digunakan. Hal ini menunjukkan pada masa itu kajian ‘ilm 

musthalah al-hadis belum mendapatkan perhatian yang besar dari ulama Indonesia. 

dikarenakan pada masa-masa itu Belanda berkuasa sehingga fokus pada saat itu 

lebih ke pembicaraan tentang fiqih. Kajian hadis belum menjadi suatu bidang yang 

telah mandiri.1 

Usaha melakukan penelusuran sejarah perkembangan kajian hadis di 

Indonesia memang tampaknya belum dilakukan secara sistematis. Hal ini 

dimungkinkan karena beberapa faktor. Pertama, fakta bahwa studi hadis tidak 

seintens kajian keislaman yang lain seperti al-Qur’an, fiqih, dan sebagainya. 

Kedua, studi hadis bisa dikatakan berkembang sangat lambat, terutama jika dilihat 

dari kenyataan bahwa para ulama Nusantara telah menulis di bidang hadis sejak 

abad ke 17. Tetapi, tulisan dan karya tersebut tidak kembangkan lebih jauh,  

 
1 Umma Farida, “Berkembangan Hadis di Indonesia Pada Abad ke 19 M: Telaah Terhadap 

Pemikiran Mahfuzh at-Tirmasi dalam Kitabnya Manhaj Dzawin Nazhar’’, Studi Hadis 6, no. 1 

(2020): h. 145. 
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akibatnya, studi hadis mengalami stagnasi. Kajian hadis di Indonesia Kembali 

intens pada awal abad ke 19, yang salah satunya ditandai dengan kitab Manhaj 

Dzawi Nazhar yang ditulis oleh Muhammad Mahfuzh at-Tirmasi (1868-1919 M) 

yang dikenal dengan panggilan Kiai Mahfuzh Tremas.2 

Pondok pesantren memiliki peran besar dalam menyebarkan agama Islam 

di Indonesia, terutama karena hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-

Qur'an, dan peran hadis dalam kehidupan beragama tidak dapat dipisahkan dari 

pesantren, tempat hadis dipelajari.3 

Sejak abad ke 19 M, hadis mulai diajarkan di Pesantren dan Madrasah, 

tetapi tidak menggunakan rujukan kitab-kitab hadis standar seperti S}ah}i>h} al-

Bukha>ri karya Muhammad ibn Ismail al-Bukhari (w. 256 H) dan S}ah}i>h} Muslim 

Karya Muslim ibn al-Hajjaj (261 H). pada waktu itu, Ulama mengajarkan dan 

menerjemahkan kitab al-Arba’in al-Nawawiyyah karya al-Nawawi (w. 676 H), 

sebuah kitab yang berisi empat puluh hadis yang dipilih untuk dijadikan pedoman 

oleh umat Islam, Karya Abu Zakariya al-Nawawi.4 

Setelah tahun 1900 M, kajian hadis meningkat karena ditandai dengan 

dijadikannya kita-kitab hadis sebagai bahan ajaran kurikulum di madrasah dan 

pesantren. Di jawa, Pesantren Tebuireng yang didirikan pada 1899, untuk tingkat 

Ibtidaiyahnya, hadis tidak terlihat sebagai mata pelajaran. Untuk tingkat 

Tsanawiyah di ajarkan kitab Riyad} al-S}a>lih}i>n. Di Jombang berdiri pondok 

 
2 Umma Farida, “Berkembangan Hadis di Indonesia Pada Abad ke 19 M: Telaah Terhadap 

Pemikiran Mahfuzh at-Tirmasi dalam Kitabnya Manhaj Dzawin Nazhar’’, 2020: h. 145-146. 
3 Muhammad Arwani Rofi’I, “Studi Hadis di Pesantren (Pesantren sebagai salah satu 

Center of Excellent kajian Hadis di Indonesia)’’, Studi Hadits 3, no. 2 (2021). h. 92. 

4 Idri, Problematika Autentitas Hadis Nabi dari Klasik hingga Kontemporer (Cet. I; 

Jakarta: Kencana, 2020), h. 388. 
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pesantren Rajoso pata tahun 1919 mengajarkan Matn al-Arba’in al-Nawa>wiyyah, 

Bulu>g al-Mara>m, al-Tadri>d al-S{ah}i>h} al-Bukha>ri, dan Mus}t}alah al-H{adi>s\ karya 

Mahmud Yunus. Pondok pesantren Gontor Ponorogo yang berdiri pada tahun 1926 

mengajarkan hadis Musthalah hadis. Di medan Maktab Islamiyah Tapanuli yang 

berdiri pada tahun 1918 mengajarkan hadis dan Musthalah hadis yyang kemudian 

oleh ormas Islam al-Washliyah yang berdiri di medan pada tahun 1930 mengadopsi 

kurikulum Maktab Islamiyah Tananuli. Beginilah pondok pesantren lahir pada 

periode ini, mengajarkan hadis dan ilmu hadis sebagai bagian dari kurikulum selain 

itu lahir beberapa tokoh yang menulis kitab hadis sebagaimana yang di tuliskan 

diatas. Di masa ini juga muncul beberapa tokoh hadis seperti, Hamad Hassan (w. 

1958 M) dan Hasbi Ash Shiddieqiy (w. 1975 M). pada periode ini lahir sejumlah 

ormas Islam yang mengembangkan kajian hadis seperti Muhammadiyah yang 

didirikan pada tahun 1912 di Yogyakarta, persisi yang didirikan pada tahun 1923 

di Bandung, dan Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tahun 1926 di Surabaya dan 

ormas-ormas lainnya.5 

Pertengahan abad 20, hadis sudah mendapat perhatian sebagaimana telah 

dijelaskan diatas. Perhatian hadis ditandai dengan adanya pemeriksaan sanad dan 

matan Hadis untuk membedakan Hadis maqbul (yang dapat diterima) dan Hadis 

mardud (yang tidak dapat diterima) sebelummnya para ulama hanya membaca dan 

mengajarkan kitab Hadis tanpa mengadakan Kajian pemeriksaan terhadap 

kesahihan sanad dan matanya. Akhir abad ke 20 dapat di temukan kitab-kitab 

kajian Hadis di Indonesia yang mulai menyebar luas di masyarakat, diantaranya 

yaitu, Ikhisar Ilmu Mus}t}alah} al-H}adi>s\, Sejarah dan Pengantar Ilmu Mus}t}alah} al-

H}adi>s\, bahkan Ilmu Ma’a>nil H}adi>\s. Muncul juga pakar pakar ahli Hadis, mereka 

 

5 Ramli Abdul Wahid dan Dedi Masri,”Perkembangan terkini Studi Hadis di Indonesia’’, 

Miqot 42, no. 2 (Juli-Desember 2018): h. 268. 
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adalah A. Hassan 1887 M) yang mendalmi tafsir, fiqih, fara’id, manthiq, dan ilmu-

ilmu lainnya secara otodidak. Muhammad Mahfudz (w. 1919 M) yang menguasai 

disiplin ilmu yang juga merupakan ulaman Indonesia pertama yang mengajarkan 

hadis Shaih Bukhari. Beliau juga memiliki salah satu karya disiplin ilmu, dalam 

bidang hadis beliau sangat pakar baik itu Dira>yah al-H}adis\, Mus}t}alah} al-H}adi>s\ 

maupun Rija>l al-H}adi>s\ dan lain-lain. Kemudian Mahmud Yunus juga menguasai 

beberapa disiplin ilmu, seperti Tafsir, Hadis, Fikih dan Ushul dan lainnya seperti 

Muhammad Syuhudi Ismail dan Fathur Rahman. Pada tahun 1945 setelah 

kemerdekaan Indonesia memiliki kemajuan dan mulai dikaji di perguruan tinggi. 

Islamic College di padang pertama kali diresmikan dan dipimpin oleh Mahmud 

Yunus telah menggunakan kurikulum Universitas Al-Azhar Kairo. Sempat ditutup 

karena diduduki sekutu lalu dibuka Kembali di Yogyakarta dan telah diubah 

menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) pada tahun 1948. Seiring berjalannya 

waktu sudah banyak berdiri perguruan tinngi Islam lainnya di Indonesia.6 

Di Indonesia, pengajaran hadis mengalami kemajuan besar dari pengajaran 

hadis yang sederhana di pesantren ke pengkajian hadis secara akademik di berbagai 

fakultas pada tahun 1960-1980. Pengajaran Hadis di perguruan tinggi pada saat itu 

masih sederhana, belum mencapai penerapan Takhri>j al-H}adi>s, penelitian sanad, 

penelitian matan, dan berbagai kitab Rija>l al-H}adi>s. Namun, pengajaran Hadis 

diajarkan secara sistematis dengan memperkenalkan perioderisasi sejarah 

perkembangan Hadis, asba>b al-wuru>d, Jarh wa ta'dil, tokoh-tokoh Hadis, dan ilmu 

riwa>yah, ilmu dirayah. Bahasa-bahasan tersebut di bawah ini nanti akan diajarkan 

di tingkat pascasarjana. Akibat dari pengajaran di S1 masih dalam tingkat 

sederhana maka dosen-dosen yang kemudian melanjutkan ke pascasarjana merasa 

 
6  Fitrianti Mariam Hakim, “Perkembangan Hadis da Ahli Hadis di Indonesia’’, Blog 

Fitrianti Mariam Hakim https://tebuireng.ac.id/artikel/mahasantri/perkembangan-hadis-dan-ahli-

hadis-di-indonesia. (Diakses 27 juli 2023). 

https://tebuireng.ac.id/artikel/mahasantri/perkembangan-hadis-dan-ahli-hadis-di-indonesia
https://tebuireng.ac.id/artikel/mahasantri/perkembangan-hadis-dan-ahli-hadis-di-indonesia


15 
 

 
 

bahwa ilmu Takhri>j al-H}adi>s\ dan penelitian hadis seperti ilmu yang baru. 

Kemudian dilanjutkan masuknya Hadis di kurikulum pascasarjana pada tahun 

1980-2000, pada periode ini kajian Hadis sudah sangat mendalam dan komplikasi. 

misalkan tentang penelitian sand dan matan yang memerlukan keterampilan 

mencari Rija>l al-H}adi>s\ di berbagai kitabnya. Kajian hadis mengalami kemajuan 

yang sangat pesat seiring berjalannya waktu. Berbagai judul Hadis muncul dalam 

buku dan artikel dari akhir abad kedua puluh sampai saat ini. Sebagai contoh, Muh. 

Zuhri's Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis (1997); H. Endang 

Soetarmadi AD's Problematika Hadits: Mengkaji Paradigma Periwayatan (1997); 

dan Al-Imam at-Tirmiz Peranannya dalam Pengembangan Hadis dan Fikih (1998). 

Pada tahun 2014, Jurusan Tafsir Hadis (TH) berpisah dari Tafsir dan Hadis. Tafsir 

disebut Ilmu Quran dan Tafsir (IQT) atau Ilmu Alquran dan Tafsir (IAT). Ilmu 

Hadis (IH atau ILHA) adalah cabang dari tafsir. Tujuannya adalah untuk 

memperdalam Alquran, tafsir, dan Hadis.7  

Seiring berjalannya waktu, penelitian hadis tidak hanya dapat diakses 

melalui naskah cetak, tetapi juga didigitalisasi dalam bentuk e-book dan software. 

Hal ini merupakan bagian dari kebutuhan di era modern, di mana perkembangan 

ilmu pengetahuan dan kebutuhan akan informasi keagamaan semakin meningkat. 

Ensiklopedi kitab seperti al-Maktabah al-Syamilah, Mausu’ah al-Hadis al-Syarif, 

dan Maktabah Alfiyah adalah salah satu program hadis yang paling populer saat 

ini. Selain itu, software yang populer lainnya adalah Lidwa Pustaka, yang 

membantu mencari hadis dengan berbagai cara dan konten yang terkait, seperti 

 
7 Ramli Abdul Wahid dan Dedi Masri, perkembangan Terkini Studi Hadis Di Indonesia 

(Medan: Miqot, 2018), h. 269-271. 
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sanad dan matan. Sehingga beragam software ini menjadi keniscayaan dalam 

merespon dan berkembangan zaman dan teknologi8 

B.  Tinjauan Umum Pondok Pesantren 

Secara umum pondok pesantren merupakan lembaga Pendidikan keislaman 

dan tertua di tanah air dimana lembaga ini menjunjug tinggi tradisi dan budaya 

bangsa. Pondok pesantren sudah terkenal sejak masuknya Islam di Indonesia, 

hampir seluruh pelosok Indonesia terdapat pondok pesantren. Sebagai lembaga 

Pendidikan yang mempunyai kontribusi dalam perjalanan bangsa. Peran ini tidak 

terbatas pada bidang Pendidikan, juga terkait dengan bidang-bidang lain yang 

lebih luas. Aktifitas di pondok pesantren adalah membelajari, memahami, 

menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pada pentingnya 

moral sebagai pedoman hidup sehari-hari. 

1. Sejarah Pondok Pesantren  

Kehadiran pesantren tidak lepas dari sejarah masuknya Islam di Indonesia 

yang disebarkan oleh para wali di Nusantara. Pondok pesantren sebagai mana yang 

dijelaskan diatas bahwa pondok pesantren merupakan sebuah lembaga Pendidikan 

Islam Tradisional mempunyai akar sosio-historis yang cukup kuat sebab di 

dalamnya mengandung makna keaslian bagsa.  

Menurut Abdurrahman Mas’ud, pesantren dapat dilacak sejak periode 

walisongo. Sementara Lembaga Reseach Islam, pesantren pertama kali dirintis 

oleh Syaikh Maulana Malik Ibrahim pada 1399M. pembangunan pesantren ini 

berfokus pada ajaran Islam di Jawa. Salah satu tokoh yang berhasil mendirikan dan 

 
8 Fahrudin, “Kajian Hadis Era Android: Telaah Aplikasi ‘Masuk Surga’ Karya Ahmad 

Luthfi Fathullah’’, Ilmu Hadis 4, no. 1 (2019): h. 38. 
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mengembangkan pesantren adalah Raden Rahmat (Sunan Ampel). Pesantren 

pertama didirikan di kembang Kunceng, yang saat itu hanya dihuni oleh tiga orang 

santri. Diawal pendiriannya pesantren bukan hanya menekankan misi Pendidikan, 

namun juga dakwah dimana misi kedua inilah yang lebih menonjol.9 Kedudukan 

dan fungsi pesantren tidak sekompleks dan sebesar sekarang. Pada awalnya, 

pesantren hanya berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan Islam dan 

menggabungkan tiga komponen pendidikan: ibadah untuk menumbuhkan iman, 

tabliq untuk menyebarkan pengetahuan, dan amal untuk melakukan kegiatan sosial 

dalam kehidupan sehari-hari.10 

2. Pengertian Pondok Pesantren 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pesantren artinya “asrama tempat 

santri atau tempat murid-murid belajar mengaji.’’ Kata pondok berasal dari kata 

bahasa arab funduq yang berarti hotel atau asrama.11 Pesantren berasal dari kata 

santri, yang berasal dari awalan "pe" dan akhiran "an", yang berarti tempat tinggal 

para santri. Kata santri juga berasal dari penggabungan kata "san", yang berarti 

orang baik, dan "tra", yang berarti suka menolong. Oleh karena itu, kata pesantren 

dapat diartikan sebagai tempat mendidik orang baik.12 

Menurut Nurcholish Majid mengajukan dua pendapat untuk mengetahui 

asal-usul istilah santri. pertama, santri berasal dari Bahasa Sanskerta, yang artinya 

melek huruf. Kedua, santri berasal dari Bahasa Jawa santrik, yang artinya seorang 

 
9 Ifrohan, Dinamika Pesantren Dalam Perspektif Gus Dur (Cet. I; Yogyakarta: Cv Budi 

Utama, 2023), h. 49-50. 
10 Adi Fadli, “Pesantren: Sejarah dan Perkembangannya’’, El-Hikam 5, no. 1 (2012): h.35. 

11 Husna Nashihin, Pendidikan Kerakter Berbasis Budaya Pesantren (Cet. I; Semarang: 

Formaci, 2017), h. 39. 

12 M. Hadi Purnomo, Manajemen Pendidikan Pondok Pesantren (Cet. I; Yogyakarta: 

bildung Pustaka Utama, 2017), h. 23. 
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yang mengabdi kepada guru. Misalnya seorang yang ingin menguasai keahlian dan 

kepandaian dalam pewayangan, pola hubungan guru santri. karena guru dipakai 

secara luas, untuk yang termuka kemudian digunakan istilah kiai, yang 

mengandung arti tua atau sacral, keramat, sakti. Hingga selama perkembangannya, 

dikenal istilah kiai santri.13  

Kemudian menurut Suryadi Siregar Dea, terdapat dua pendapat tentang 

asal usul pesantren. Pertama, pesantren berakar pada tradisi Islam sendiri, yaitu 

tarekat. Pesantren berkaitan erat dengan dengan tempat Pendidikan yang khas bagi 

kaum sufi. Pendapat ini didasari oleh fakta bahwa islam di Indonesia lebih banyak 

dikenal dalam bentuk kegiatan tarekat. Selanjutnya pendapat kedua, pesantren 

yang kita kenal sekarang diawali sebagai pengambilalihan dari system pesantren 

yang diadakan oleh orang-orang Hindu di Nusantara. Pendapat ini senada dengan 

Agus Sunyoto dalam sebuah Workshop Kaum Muda Nahdhatul Ulama di kediri, 

beliau mengatakan keberadan pondok pesantren tidak lepas dari pengaruh 

masuknya ajaran agama Islam ke Indonesia dan merupakan anti tesis dari 

penolakan-penolakan penduduk lokal kawa terhadap ajaran Islam yang awalnya 

adalah pusat keagamaan Hindu-Budha.14 

Pondok pesantren menurut M. Arifin, adalah lembaga pendidikan agama 

Islam yang tumbuh dan diakui masyarakat sekitar, dengan sistem asrama di mana 

santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah. 

Pondok pesantren sepenuhnya diawasi oleh seorang atau beberapa kiai dan 

memiliki ciri-ciri khas yang karismatik dan independen dalam semua aspek.15 

 
13 Ifrohan, Dinamika Pesantren Dalam Perspektif Gus Dur, 2023, h. 52. 
14 Ifrohan, Dinamika Pesantren Dalam Perspektif Gus Dur, 2023, h. 53. 
15 Hendi Kariyanto, “Peran Pondok Pesantren dalam Masyarakat Modern’’, Edukasia 

Multikultura 1, no. 1 (2019): h. 17.   
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Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa pondok pesantren 

merupakan lembaga Pendidikan keagamaan yang didalamnya terdapat santri yang 

kemudian untuk melakukan kegiatan mengaji di masjid dibawah bimbingan kiai. 

Kemudian juga memilik keberagaman pendapat terkait denga asal usul pondok 

pesantren sebagaiman yang telah dijelaskan diatas. 

3. Kerakteristik Pondok Pesantren 

Pesantren sebagai lembaga Pendidikan mempunyai elemen-elemen dasar 

tradisi pesantren. Sepasantren selalu terdapat unsur kiai yang mengajar da 

mendidik dan tetap bertahan dalam perkembangannya hingga saat ini. Eksistensi 

yang di miliki pondok pesantren sebagai lembaga Pendidikan keislaman sekaligus 

sebagai lembaga sosial yang secara informal itu terlihat perkembangan masyarakat 

pada umumnya. Ciri atau unsur pokok dimaksud adalah: adanya kiai, masjid, 

santri, pondok, dan pengajaran kitab Islam klasik. Kerakteristik pesantren tersebut 

dapat diuraikan sebagai berikut:  

a. Kiai  

Dalam Bahasa Jawa, istilah "kiai" memiliki arti yang luas. Dimaksudkan 

untuk mencirikan benda dan orang yang diukur dalam sifat-sifatnya yang unik, 

sehingga sangat dihormat.16 Salah satu ciri utama suatu pesantren adalah adanya 

seorang kiai. Kiai pada hakikatnya adalah gelar yang diberikan kepada seseorang 

yang mempelajari agama, khususnya agama Islam. Kiai adalah elemen suatu 

pesantren yang merupakan penggagas atau pendiri, oleh karena itu sanat wajar jika 

pertumbuhan pesantren sangat bergantung seorang kiai. Dhofier berpendapat 

“para kiai dengan kelebihan pengetahuannya tentang Islam, sering kali dilihat 

 
16 Neni Rosita, “Kepemimpinan Kharismatik Kiyai di Pondok Pesantren Ali Maksum 

Krapyak Yogyakarta’’, Kajian Sosial Keagamaan 1, no. 2 (2018): h. 172. 
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sebagai orang yang senantiasa dapat memahami keagungan tuhan dan rahasia 

alam, hingga demikian mereka dianggap mempunyai kedudukan yang tak 

terjangkau. Dalam beberapa hal mereka menunjukan kekhusuan mereka dalam 

bentuk pakaian yang merupakan symbol kealiman yaitu kopiah dan surban.17 

Karena kiai adalah figur utama yang memberikan pengajaran, keberadaan 

kiai dalam pesantren sangat penting. Dia juga menjadi orang yang paling berkuasa 

di pesantren. Sebagai kepala pesantren, Anda harus menarik, cerdas, dan 

berkharismatik..18 

b. Santri  

Dalam Bahasa Jawa, kata "santri" berasal dari kata "cantik", yang berarti 

seseorang yang selalu mengikuti seorang pendidik ke mana pun mereka pergi.19 

Santri terbagi menjadi dua kategori: santri mukim (yang berasal dari daerah yang 

jauh dan menetap di kompleks pesantren) dan santri kalong (yang berasal dari 

daerah di sekitar pesantren).20  

c. Masjid  

Secara etimologis, masjid diambil dari kata dasar sujud yang berarti ta’at, 

patuh, tunduk dengan penuh rasa hormat dan takzim.21 Masjid tidak hanya rumah 

ibadah tetapi juga tempat pengajian atau pengajaran. Masjid adalah sumber 

pendidikan penting bagi pesantren karena di situlah para santri melakukan ibadah. 

 
17 Kholis Thohir, Model Pendidikan Pesantren Salafi (Cet. I; Surabaya: Scopindo Media 

Pustaka, 2019), h. 29. 
18 Kholis Thohir, Model Pendidikan Pesantren Salafi, 2019, h. 30. 
19 Iffan Ahmad Gufron, “Santri Nasionalisme’’, Islamic Insight 1 no. 1 (2019): h. 42. 
20 Rangga Satria, Transformasi Pendidikan Islam di Minagkabau abad 20 M (Cet. I; 

Jakarta: Sakata, 2016), h. 35. 
21 Makhmud Syafe’I, “Masjid Dalam Perspektif Sejarah dan Hukum Islam’’, Studi Masjid 

4, no. (2018): h. 3. 
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Di pesantren tradisional, masjid biasanya digunakan untuk mengajarkan kitab-

kitab keislaman klasik dengan metode wetonan, dengan kiai biasanya 

membacakan satu kitab tertentu dan para santri memberi harakat atas kitab 

tersebut, mendengarkan terjemahan, dan Masjid pesantren juga digunakan sebagai 

tempat untuk berbicara tentang masalah keagamaan. Santri membentuk kelompok 

kecil untuk berbicara tentang masalah yang terjadi di masyarakat.22 

d. Pondok  

Pondok atau asrama merupakan tempat tinggal santri di lingkukangan 

Pendidikan pesantren. Pondok atau asrama terdiri dari beberapa kamar yang dihuni 

sekitar 10-20 orang santri. biasanya di pondok memiliki pengurus kamar, yang 

bertanggung jawab dalam segala hal kegiatan selam di pondok tersebut. Untuk 

menjaga kebersihan kamar, para pengurus itu akan membagi tugas piket 

kebersihan dimana santri kamar akan digilir secara bergantian untuk menjaga 

kebersihan kamar. Bisa jadi system asrama yang berlaku antara satu pesantren dan 

pesantren lainnya berbeda-beda. Saat ini system pesantren rara-rata telah 

mempunyai tata kelola asrama yang baik. Sehingga berbagai kegiatan santri di 

asrama juga sudah terkelola dengan baik.23 

e. Pengajaran kitab-kitab Islam Klasik 

Unsur pokok lain yang cukup membedakan pesantren dengan lembaga 

lainnya adalah bahwa pesantren diajarkan kitab-kitab islam klasik atau sekarang 

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

Karakter, dan Perlindungan Anak (Cet. I; Jakarta: Publica Institue Jakarta, 2015), h. 40-42. 
23 Achmad Muchaddam Fahham, Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan 

Karakter, dan Perlindungan Anak, h. 43. 
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terkenal dengan sebutan kitab kuning.24 Kitab Islam klasik, juga dikenal sebagai 

"kitab kuning", adalah kumpulan tulisan ulama terdahulu yang berisi ilmu 

pengetahuan tentang agama Islam dalam bahasa Arab. Satu-satunya materi 

pembelajaran yang diajarkan di pesantren adalah kitab Islam klasik, terutama 

karya ulama yang menganut paham Syafiyyah. Materi kitab-kitab Islam klasik 

biasanya bervariasi dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. 

Dengan cara ini, pesantren kadang-kadang dapat mengetahui kualitas materi dari 

kitab-kitab Islam klasik yang diajarkan. Salah satu contoh kitab Islam klasik yang 

diajarkan adalah nahwu s}a>raf, fiqh, us}u>l al-fiqh, hadi>s, tafsi>r, tauhi>d, tasawwuf, 

ta>ri>kh, dan bala>gah. Setiap jenis buku ini dapat dimasukkan ke dalam kategori 

tingkat dasar, menengah, atau lanjut.25 

4. Model-model Pondok Pesantren 

Secara umum, pondok pesantren dibagi menjadi dua kategori: pondok 

pesantren salafi (tradisional) dan pondok pesantren modern. Setiap kategori 

memiliki karakteristik dan perbedaan. Untuk jenis salfi kontemporer, perbedaan 

ini menjadi kerakteristik tersenfiri. Namun, karena zaman semakin maju dan 

kemajuan teknologi semakin pesat, generasi berikutnya berganti, generasi 

milenial, yang ciri khasnya adalah ketergantungan mereka pada perangkat 

elektronik.26 

Seiring dengan perkembangan masyarakat maka Pendidikan pesantren baik 

tempat, hingga subtansi telah jauh megalami perubahan. Pesantren tidak lagi 

 
24 Akrim dan Alesyanti, “Melacak Makna Terorisme pada Kurikulum Pesantren Salaf: 

Studi Analisis Eksploratori pada Materi Kitab-kitab Islam Klasik di Pesantren Al-Hijrah 

Kabupaten Langkat’’, Instiqat 6, no.1 (2014): h. 11. 
25 Adnan Mahdi, “Sejarah dan Peran Pesantren dalam Pendidikan di Indonesia’’, Pondok 

Pesantren Mihrab 2, no. 1 (2007): h. 7. 
26 Nilna Azizatus Shofiyyah dkk, “Model Pondok Pesantren di Era Milenial’’, Pendidikan 

Islam 4, no. 1 (2019): h. 3. 
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sederhana seperti yang digambarkan seseorang, namun pesantren kini dapat 

mngalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. 

Menurut Yakub sebagaimana dikutip khozin, bahwasanya ada beberapa 

pembagian pondok pesantren dan tipologinya, yaitu: 

a. Pesantren Salafi (Tradisional) 

Pesantren salafi (tradisioanal), pesantren yang tetap mengajarkan kitab-

kitab islam klasik (kitab kuning) sebagai inti pendidikan pesantren. Sistem 

madrasah ditetapkan untuk memudahkan sistem sorongan yang dipakai di 

lembaga-lembaga pengajian bentuk lama, tanpa mengenalkan pengajaran umum.27  

Pesantren salafi atau tradisional adalah jenis pesantren yang mengajarkan 

siswanya dengan menggunakan kitab klasik, atau kitab kuning, dan tidak 

memberikan pengetahuan umum. Dia menggunakan metode seperti yang 

digunakan dalam pesantren salafi, seperti sorogan, bandongan, dan weton, dan 

materinya berasal dari kitab-kitab kuning, yang ditulis oleh ulama Islam di seluruh 

dunia dan di dalam negeri. Penamaan "pesantren tradisional" berasal dari sistem 

dan metodologi tradisional. Lembaga pertama dari pesantren adalah pesantren 

salafi, juga dikenal sebagai pesantren tradisional. Sejak munculnya pesantren, 

sistem pendidikannya bersistem salaf. Kata "salaf" berasal dari bahasa Arab dan 

berarti "terdahulu", "klasik", "kuno", atau "tradisional", atau bisa juga diartikan 

bahwa pesantren tersebut terus mempertahankan dan mengamalkan ajaran orang-

orang salaf melalui pendidikan mereka.28 

 
27 Rusydi Sulaiman, “Pendidikan Pondok Pesantren: Institusionalisasi kelembagaan 

Pendidikan Pesantren’’, Anil Islam 9, no. 1 (2016): h. 156. 
28 Nining Khurrotul Aini, Model Kepemimpinan Transformasional Pondok Pesantren 

(Cet. I; Surabaya: Jakad Media Publising, 2019), h. 86. 



24 
 

 
 

b. Pesantren Khalafi (Modern) 

Jenis pesantren tradisional berkembang menjadi pesantren modern. 

Penggunaan sistem pendidikan yang berdampak pada penggunaan ruang kelas baik 

di sekolah menengah maupun sekolah umum. Kurikulum yang digunakan sesuai 

dengan standar sekolah atau madrasah nasional. Pesantren (khalifiyah) 

kontemporer tidak lagi menekankan studi kitab-kitab klasik sebagai bidang studi 

atau mata pelajaran tambahan. Namun, kurikulum pesantren kontemporer 

memasukkan pengetahuan umum tentang ajaran agama. Kehadiran pesantren 

modern ini merupakan respon perlunya pengembangan sistem pendidikan 

pesantren pada era digital dan informasi global yang melanda dunia saat ini.29  

Penting bagi pesantren Khalafi untuk mengikuti perkembangan zaman 

sambil mempertahankan tradisi, seperti mempelajari kitab klasik, khususnya kitab 

kuning. Untuk memungkinkan pesantren khalafi berkembang seiring 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka biasanya mendirikan 

lembaga pendidikan yang mengikuti model madrasah dan sekolah untuk 

mengajarkan pelajaran umum. Biasanya, santri tetap tinggal di pesantren untuk 

belajar kitab klasik pada waktu malam atau subuh sebelum pergi ke pelajaran 

umum di pagi hari.30 

 

 

 

 
29 Helmi dan Nadri Taja, “Kepemimpinan Kiai Dalam Menjaga Tradisional Pesantren: 

Studi Deskriptif di Pondok Pesantren Khalafi Al-Mu’awanah Kabupaten Bandung Barat”, Ta’dib 

5, no. 1 (2016): h. 11. 
30 Zainal Arifin, “Perkembangan pesantren di Indonesia’’, Pendidikan Agama Islam 13, 

no. 1 (2012): h. 47. 
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C. Metode Kajian Hadis  

1. Halaqah Keilmuan: Majelis Tahdi>s dan Majelis Ilma’ 

Halaqah artinya lingkaran. Sistem halaqah yang mana seorang guru 

biasanya duduk diatas lantai sambal menerangkan, memebacakan karangannya, 

atau komentar orang lain terhadap suatu karya pemikiran. Murid-murid akan 

mendengarkan penjelasan guru dengan duduk diatas lantai, yang melingkari 

gurunya. Sistem ini merupakan gambaran sampai sekarng, seperti di pesantren-

pesantren. Sistem halaqah tidak mengenal kelas, semua umur dan jenjang 

berkumpul Bersama untuk mendengarkan penjelasan guru, tidak dibedakan antara 

usia dan jenjang pendidikannya. Kegiatan halaqah biasanya dilakukan di masjid-

masjid atau dirumah. Seorang ulama biasanya mengadakan halaqah di rumah 

dengan mengundang ulama lain atau muridnya untuk berbicara, berdebat, atau 

mengajar muridnya. Kegiatan ini tidak pernah berhenti. Sistem halaqah tetap ada 

di madrasah-madrasah bahkan setelah madrasah didirikan. Sistem halaqah tidak 

khusus mengajar atau berbicara tentang agama; mereka juga mengajar tentang 

pengetahuan umum atau filsafat. Akibatnya, halaqah dapat dikategorikan sebagai 

lembaga pendidikan yang terbuka terhadap pengetahuan umum.31 

Halaqah adalah kegiatan pembelajaran di mana seorang guru atau kiai 

duduk di hadapan muridnya dan membacakan materi kitab. Guru yang 

menggunakan metode pembelajaran ini berdiri dalam bentuk setengah lingkaran. 

Pada awal pembelajaran, pendekatan ceramah digunakan dalam posisi seperti itu. 

Halaqah adalah metode pembelajaran yang digunakan di masjid-masjid pada awal 

 
31   Ahmad Kamal, “Pelaksanaan Pengajian Halaqah Dalam Pemahaman Keagamaan Paada 

Ma’had Aly Pondok Pesantren As’adiyah Sengkang Kabupaten Wajo’’, Al-Qodri 17, no. (2019): 

h. 274. 
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Islam. Baik selama masa hidupnya di Mekah maupun setelah hijrah ke Madinah, 

Rasulullah saw. menggunakan pendekatan ini untuk mengajar para sahabatnya.32 

Menurut Mahmud Ali As-Saman, "imla" adalah cabang ilmu Bahasa Arab 

yang membahas bagaimana huruf hijaiyyah harus ditulis pada suatu kata sesuai 

dengan kaidah penulisan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan pendapat di atas, 

Abdul al-Salam Muhammad Harun menyatakan bahwa "imla" adalah seni menulis 

yang diatur oleh aturan yang telah ditetapkan oleh ilmuan terdahulu. Ilmuan-

ilmuan ini mempelajari penulisan kata yang sering digunakan, menghilangkan 

keraguan tentang kata yang mirip, dan menjelaskan asal kata. Menurut Maharah 

al-Kitabah, keterampilan menulis termasuk metode imla, atau terjemahan dengan 

dikte. Menulis, mengucapkan, dan meletakkan tanda baca yang tepat adalah dua 

bagian dari imla'.33 

2. Mudz|akarah  

Metode mudzakarah adalah suatu pendekatan yang digunakan para guru 

untuk memberikan pelajaran dengan mengadakan pertemuan ilmiah yang secara 

khusus membahas masalah keagamaan. Menurut Imron Arifin, metode 

mudzakarah adalah suatu pertemuan ilmiah yang secara khusus membahas 

masalah-masalah diniah seperti ibadah, akidah, dan agama secara keseluruhan. 

Dengan demikian, mudzakarah adalah suatu forum ilmiah untuk membahas 

masalah. Pada dasarnya, metode mudzakarah adalah suatu pendekatan 

pembelajaran yang menggunakan diskusi ilmiah untuk mencapai tujuan 

 
32 Hasan Basri, “Pengajian Halaqah Dalam Membentuk Karakter Santri Di Madrasah 

Aliyah As’adiyah Putra Pusat Sengkang Di Macanang Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo’’, 

Pengajian Halaqah dalam Membentuk Karakter Santri 8, no. 1 (2019): h. 105-106. 
33 Fajar Septein Yogale, “Penggunaan Metode Imla’ Dalam Pembelajaran Al-Qur’an Hadis 

Di Pondok Pesantren Jabal Nur Kandis’’, Skripsi, (PekanBaru: Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), h. 2-3. 
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pembelajaran. Sebagai lembaga pendidikan Islam, pondok pesantren menggunakan 

metode pembelajaran kitab kuning yang inovatif, seperti mudzakarah dan 

diskusi.34 

Oleh karena itu, selama proses pembelajaran dengan metode muzakarah ini, 

siswa akan dievaluasi baik dalam penguasaan Bahasa Arab maupun dalam 

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

memahami isi kitab yang dipelajari. Kiai akan memilih santri untuk mengajar 

kitab-kitab yang dikuasainya jika mereka cukup matang untuk menggali sumber 

referensi, memiliki banyak bahan bacaan, dan mampu menemukan atau 

menyelesaikan masalah. 

3. Rihlah untuk mendapatkan Hadis 

Salah satu tujuan dari rihlah ilmiyyah adalah untuk mengumpulkan hadis-

hadis Nabi Muhammad yang telah menyebar ke berbagai wilayah di dunia Islam. 

Perjalanan mencari hadis-hadis adalah cara yang biasa digunakan oleh para ahli 

hadis untuk mendapatkan ilmu. Spesifik, istilah "al-Khumaysi" mengacu pada 

perjalanan di luar wilayah atau negara untuk bertemu dengan para guru hadis dan 

memperoleh hadis dari mereka melalui metode perawian tertentu. Manfaat dari 

ekspedisi ilmiah yang dilakukan para ahli hadis adalah untuk memperoleh sanad 

dan matan hadis yang belum pernah mereka temui sebelumnya.  

Kitab-kitab hadis yang menjadi rujukan umat Islam hingga hari ini, dibuat 

setelah tradisi rihlah ini dimulai oleh sahabat dan kemudian diteruskan oleh 

generasi tabi'in. Pada masa Nabi Muhammad, rihlah untuk mengetahui ajaran-

 
34 Siti Munawaroh, “Pelaksanaan Metode Mudzakarah Pada Pembelajaran Kitab Kining 

Di Pondok Pesantren Nurul Huda Al-Islami Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai 

Pekanbaru’’, Skripsi (Pekanbaru: Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 

2010), h. 21-23. 
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ajaran agama Islam yang baru lebih umum, tetapi pada masa sahabat, tabi'in, dan 

atba al-tabi'in, rihlah mencapai kesempurnaan melalui banyaknya perjalanan 

ilmiah yang dilakukan para ulama untuk mencari hadis secara khusus. Selama 

periode tabi'in, sahabat terpencar di berbagai negeri dan membawa hadis yang 

telah dihafalnya. Karena itu, tani'in seringkali menempuh jarak yang jauh untuk 

mendengarkan hadis, memperkuatnya, atau untuk bertemu dengan sahabat dan 

tinggal bersama mereka untuk mendapatkan hadis dari mereka. Jadi, mereka yang 

ingin mengumpulkan hadis Nabi harus pindah-pindah dari satu negara ke negara 

lain, bertemu dengan para sahabat yang pernah mendengarkan hadisnya, berbicara 

dengan mereka, dan mengambil hukum mereka dari mereka.35 

Pada tahun-tahun berikutnya, rihlah ilmiah untuk mengumpulkan hadis (al-

rih}lah fi t{alab al-hadith) semakin lazim, dan sekaligus merupakan kewajiban bagi 

seorang kritikus atau kolektor hadis (mukharrij). Hadis Rasulullah tersebar di 

seluruh dunia Islam. Ini tidak mengherankan karena para sahabt tersebar di banyak 

tempat, dari Oxus hingga Spanyol, Armenia hingga Yaman. Para sahabat tersebut 

menjadi semacam muara intelektualitas Islam bagi para penduduk masing-masing 

wilayah yang disinggahi. Selain dibekali pengetahuan syariat Islam yang masih 

segar mengingat mereka secra langsung menimbahnya dari Rasulullah, mereka 

juga dibekali dengan hadis-hadis yanya juga mereka dengarn secara langsung dari 

beliau.36 

 

 

 
35 Dzikri Nirwana, “Tradisi Rihlah Ilmiyyah Di Kalangan Ulama Hadis’’, Studia Insania 

3, no. 2 (2015): h. 115-116. 
36 Amrullah, “Fenomena Rihlah Ilmiah Demi Hadis Pada Masa Periwayatannya (1-4H/7-

10M)’’, Studi Islam 6, no. 1 (2015): h. 27-28. 
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D. Pembagian Kajian Hadis 

Kebanyakan ulama Muhadditsin, membagi Ilmu Hadis kepada dua bagian 

besar. yakni: 

1. Ilmu Hadis Riwa>yah  

Sebagian besar ulama mendefinisikan Ilmu Hadis Riwayah sebagai "suatu 

ilmu untuk mengetahui sabda Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi, taqrir-taqrir Nabi 

dan sifat-sifat beliau." Dengan kata lain, Ilmu Hadis Riwayah mencakup segala 

sesuatu yang datang dari Nabi, baik sabda, perbuatan, atau taqrir. Oleh karena itu, 

bidang studi ini tidak membahas tentang cacat atau kejanggalan dalam matan 

hadis. Tidak juga membahas apakah sanadnya bersambung atau tidak atau apakah 

rawinya adil. Pribadi Nabi dari segi sabdanya, perbuatannya, taqrirnya, dan sifat-

sifatnya adalah subjek diskusi dalam Ilmu Hadis Riwayah. Tujuan mempelajari 

Ilmu Hadis Riwayah ini adalah untuk mempelajari tentang segala sesuatu yang 

terkait dengan pribadi Nabi, sehingga kita dapat memahami dan menerapkan 

ajarannya untuk kemenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Muhammad 

Ibnu Syihab Az-Zuhry (51-124H) adalah ulama yang terkenal sebagai pencipta 

Ilmu Hadis Riwayah).37 

2. Ilmu Hadis Dirayah 

Ibn al-Akhfani menyatakan bahwa ilmu hadis dirayah adalah disiplin ilmu 

yang bertujuan untuk mengetahui hakikat riwayat, syarat-syarat, jenis, dan 

hukum-hukumnya, keadaan perawi, syarat-syarat mereka, jenis riwayat, dan segala 

sesuatu yang berkaitan dengannya. Rawi dan matan dari sudut pandang diterima 

 
 
37 M. Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadis (Cet. II; Bandung: Angkasa, 1991), h. 62-63. 
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dan ditolaknya hadis adalah subjek ilmu dirayah. Mengetahui dan menetapkan 

hadis yang diterima untuk diamalkan (maqbul) dan yang ditolak (mardud) adalah 

tujuan ilmu hadis ini. Mempelajari ilmu hadis dirayah memiliki banyak manfaat, 

seperti mengetahui bagaimana hadis dan ilmu hadis berkembang dari zaman 

Rasulullah SAW hingga zaman modern.38 

E. Metode Pemahaman Hadis 

Semuanya membutuhkan cara untuk memahami maksudnya, seperti halnya 

hadis Nabi. Perlu dipahami agar dapat diketahui, dipahami, dimengerti, dan 

diamalkan. Dalam kamus Bahasa Indonesia, metode bararti pendekatan sistematis 

yang didasarkan pada pemikiran mendalam untuk mencapai tujuan dalam bidang 

tertentu. Kata paham artinya pengertian, pendapat, atau Haluan pandangan. 

Mengerti benar atau tahu benar, pandai, dan memahami suatu hal dengan benar. 

Sedangkan pemahaman adalah proses, atau cara perbuatan memahami atau 

memahamkan sesuatu. Dalam buku Arifuddin Ahmad metodologi pemhaman 

adalah teknik interpretasi. Jenis interpretasi ini terdiri dari interpretasi tekstual, 

interpretasi kontekstual dan interpretasi intertekstual.39 

Memahami hadis tidak semudah dengan membalikkan telapak tangan, 

sehingga ulama melakukan kajian secara serius terhadap bagaimana cara untuk 

memhami hadis. Dari itu ulama melakukan beberapa prinsip umum sebagai yang 

ditulis oleh Abdul Mustaqim dalam memahami hadis Nabi saw:40 

1. Prinsip jangan terburu buru menolak hadis yang dianggap betentangan 

dengan akal, sebelum melakukan penelitian yang mendalam. 

 
38 Afifah Husnani, “Ulumul Hadis dan Sejarah Perkembangannya’’, Kajian Hadis 8 no. 1 

(2019): h. 5-6. 
39 Muhammad Asriady, “Metode Pemahaman Hadis’’, Ekspose 16, no. 1 (2017): h. 315. 
40 Muhammad Asriady, “Metode Pemahaman Hadis’’, h. 315-316. 
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2. Prinsip memahami hadis secara tematik (maudhu’i) sehingga memperoleh 

gambaran utuh mengenai tema yang dikaji Ali Mustafa Yaqub menyatakan 

hadis saling menafsirkan sebab sumbernya ialah Rasulullah dan untuk 

memahaminya harus dengan melihat Riwayat yang lain. 

3. Prinsip bertumpu pada analisis kebahasaan, mempertimbangkan struktur 

teks dan konteks. 

4. Prinsip membedakan antara ketentuan hadis yang bersifat legal formal 

dengan tujuan dan sarana. 

5. Prinsip bagaimana membedakan hadis yang bersifat local kultural, 

temporal dan universal. 

6. Mempertimbangkan kedudukan Nabi saw. Apakah beliau sebagai manusia 

biasa, nabi atau rasul, hakim, panglima perang, ayah dan lain sebagainya. 

Sehingga peneliti atau pengkaji hadis harus cermat menangkap makna yang 

terkandung dibalik teks tersebut. 

7. Meneliti seksama tentang kesahihan hadis, baik sanad dan matan, 

kemudian hadis. 

8. Memastikan bahwa teks hadis tersebut tidak bertentangan dengan nash 

yang lebih kuat. 

9. Menginterkoneksikan dengan teori-teori sains modern agar memperoleh 

kejelasan makna tentang isyarat-isyarat ilmiah yang terkandung dalam 

hadis-hadis sains. 

Beberapa poin mengenai prinsip-prinsip memahami hadis nabi tersebut 

bukanlah merupakan suatu hal yang final, boleh dikembangkan pada hal yang lebih 

luas sesuai dengan kebutuhan memahami hadis Nabi. 
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Teknik interpretasi merupakan sebagai metode atau cara menafsirkan 

sesuatu, dengan menggunakan teknik interpretasi terhadap hadis. 

1. Interpretasi Tekstual 

Teknik interpretasi tekstual biasanya mengabaikan latar belakang pristiwa 

(wurud) hadis dan dalil lainnya. Sebaliknya, interpretasi atau pemahaman matan 

hadis berdasarkan teksnya saja, baik yang maknanya atau memperhatikan bentuk 

dan cakupan maknanya. Setiap ucapan dan tindakan Nabi saw., terlepas dari 

konteks kewahyuhan bahwa segala sesuatu yang disandarkan kepadanya adalah 

wahyu, adalah dasar untuk penggunaan teknik ini..41 Sebagaimana yang terdapat 

pada Q.S al-Najm/53: 3-4, yang berbunyi: 

ي وحَىُ  وَحْيُ  إلَُِّ ه وَُ إِنُْ الْهَوَىُ  عَنُِ يَنْطِقُ  وَمَا  

 

Terjemahnya: 

“Dan tidak pula berucap (tentang Al-Qur’an dan penjelasannya) 
berdasarkan hawa nafsunya. Ia (Al-Qur’an itu) tidak lain, kecuali wahyu 
yang disampaikan (kepadanya)’’42 

Oleh karena itu, apa yang disebutkan secara eksplisit sebagai hadis Nabi 

harus dipahami seperti apa adanya kecuali jika ada masalah yang memerlukan 

takwil. Bentuk lafal, susunan kalimat, frasa dan klausa gaya bahasa, kejelasan 

lafal, petunjuk, dan makna kandungan lafal, baik benar maupun palsu, adalah hal-

hal yang harus diperhatikan atau diperhatikan dalam pendekatan interpretasi ini..43 

 
41 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’anil Al-Hadis (Cet. 

II; Makassar, Alauddin University Press, 2013), h. 19. 
42 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 

RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019’’, h. 772. 
43 Muhammad Asriady, “Metode Pemahaman Hadis’’, h. 317. 
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2. Interpretasi Kontekstual  

Pemahaman matan hadis dengan mempertimbangkan asbab al-wurud 

dalam konteks saat ini disebut interpretasi kontekstual. Teknik ini didasarkan pada 

Nabi Muhammad saw., yang merupakan contoh terbaik, atau uswatun hasanah. 

Teknik ini memperhatikan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan wurud hadis 

(asbab al-wurud), yaitu situasi yang dialami dan dihadapi oleh Rasulullah saw saat 

mengucapkan hadis itu atau saat berkumpul dengan para sahabatnya. Dalam 

pendekatan interpretasi ini, pendekatan interdisipliner historis, sosiologis, dan 

filosofis digunakan.44 

3. Interpretasi Intertekstual 

Dalam bahasa istilah "interteks" berasal dari kata "inter" dan "teks", yang 

berarti jaringan atau hubungan kemudian teks (dalam bahasa Latin, "tekstus"), 

yang mencakup elemen seperti tenunan, anyaman, pegabungan, susunan, dan 

jalinan. Dikenal sebagai "interteks", rangkaian hubungan yang terjadi antara teks-

teks tertentu. Interteks menghasilkan makna melalui proses oposisi, permutasi, 

dan transformasi. Fokus penelitian adalah untuk menemukan hubungan signifikan 

antara dua teks atau lebih. Hubungan dianggap tidak hanya sebagai persamaan, 

tetapi juga sebagai pertentangan, seperti parodi atau negasi. Oleh karena itu, 

penelitian tentang intertekstualitas adalah penelitian tentang sekumpulan teks, 

biasanya sastra, yang dianggap memiliki hubungan di antara satu sama lain melalui 

ide, gagasan, peristiwa, plot, penokohan, gaya bahasa, dan lainnya.45 

 
44 Muhammad Asriady, “Metode Pemahaman Hadis’’, h. 318. 
45 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’anil Al-Hadis, h. 87. 
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Teori interpretasi intertekstual diilhami oleh filsuf Rusia Mikhail Bakhtin. 

Pendekatan ini menekankan gagasan bahwa teks sastra dianggap sebagai sisipan 

atau cangkokan dari kerangka teks sastra lain, seperti tradisi, genre, parodi, acuan, 

atau kutipan.46 

 

 
46 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’anil Al-Hadis, h. 87-

88. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan cara wawancara kepda beberapa 

pengurus pesantren. Metode yang dipakai dalam tulisan ini adalah metode deskriptif-

analisis yaitu memaparkan data-data yang ditemukan dari berbagai sumber yang 

berkaitan, kemudian data tersebut dianalisa dengan pendekatan historis. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Pemilihan lokasi tersebut dengan 

pertimbangan bahwa kajian tentang hadis di Kota Makassar masih relatif kurang. 

Adapun lokasi peneliti, yakni Pondok Pesantren Ma’hadud Dirasatil Islamiyyah wal 

‘Arabiyyah Bontoala Makassar yang berlokasi di jalan Lamuru no 65, Bontoala Tua, 

Kec. Bontoala Makassar Sulawesi Selatan Indonesia. dalam penelitian ini, peneliti 

akan meneliti perkembangan kajian hadis di pondok pesantren tersebut. Pemilihan 

lokasi di pondok pesantren ini karena pondok pesantren ini berada di tengah-tengah 

kota, dan sudah relative lama eksisnya. Berdasarkan penelitian awal, peneliti 

menemukan bahwa di pondok pesantren tersebut terdapat kajian hadis. 

C. Metode Pendekatan Penelitian 

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu:
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1. Pendekatan historis, yaitu penelitian yang melihat data ini secara historis 

berdasarkan ilmu sejarah. Sejarah dalam penelitian ini adalah proses 

perkembangan kajian hadis MDIA Bontoala Makassar. 

2. Pendekatan Ilmu Hadis, yaitu digunakan untuk menganalisis kajian yang 

diterapkan oleh Pondok Pesantren MDIA Bontoala Makassar dalam mengkaji 

hadis-hadis Nabi Muhammad saw kepada para santri/santriwati. 

D. Sumber Data 

Adapun sumber data pada penelitian ini, dilakukan dengan penelitian 

kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research), yaitu: 

1. Penelitian kepustakaan yaitu, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data 

sekunder dengan membaca, mengumpulkan data, seperti jurnal, skripsi, dan 

media cetak lainnya di perpustakaan atau tempat lainnya. 

2. Penelitian lapangan, yaitu dengan mengunjungi pondok pesantren, dalam hal 

ini MDIA Bontoala Makassar. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan khas yang digunakan dalam sebuah penelitian 

yang sifatnya kualitatif. Dalam instrument penelitian ini, dibutuhkan kertas dan 

pulpen untuk mencatat keterangan yang diberikan informan dalam sebuah wawancara 

dengan pimpinan dan pengurus pesantren yang ada di MDIA Bontoala Makassar, 

terkait bagaimana perkembangan kajian hadis di pesantren tersebut. 
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F. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan 

tiga acara, yaitu: 

1. Observasi/Pengamatan langsung 

Studi lapangan digunakan untuk mendapatkan data primer mengenai permasalahan 

yang menjadi objek penelitian. Penggunaan observasi ini dimaksudkan untuk 

mengamati secara langsung kondisi factual yang ada, dalam hal ini peneliti melakukan 

pengamatan pada lokasi penelitian, seperti mengamati proses pembelajaran hadis 

yang diterapkan dengan tujuan untuk memperoleh data atau informasi yang akurat 

berkaitan dengan perkembangan kajian hadis di Pondok Pesantren MDIA Bontoala 

Makassar. 

2. Wawancara (Interview) 

Penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan beberapa pihak di 

pondok pesantren mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang akan 

dibahas. 

3. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah penelitian untuk memperoleh data sekunder dengan 

membaca dan mempelajari literatur-literatur yang memuat teori-teori, konsep, serta 

informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 
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G. Analisis Data 

Analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul. Proses analisis data 

yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis data deskriptif 

kualitatif yaitu penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara 

deskriptif. 

H. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mengikuti perkembangan kajian hadis di Pondok Pesantren MDIA 

Bontoala Makassar 

b. Mengetahui metode kajian hadis di Pondok Pesantren MDIA Bontoala 

Makassar 

2. Kegunaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut: 

a. Menjadi acuan bagi para pembina pesantren dalam mengarahkan kajian 

hadis untuk para santri pada masa yang akan datang 

b. Memberikan pengetahuan kepada para pembaca terkait perkembangan 

kajian hadi di Pondok Pesantren MDIA Bontoala Makassar 

c. Menyajikan informasi terkait metode kajian hadis di Pondok Pesantren 

MDIA Bontoala Makassar 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren MDIA Bontoala Makassar 

K.H Abd Kadir Khalid MA, seorang ulama alumni Universitas Al-Azhar 

Kairo, Mesir, mendirikan Pondok Pesantren Ma’hadud Dirasatil Islamiyyah wal 

‘Arabiyyah (MDIA) di pusat Kota Makassar pada tahun 1969. Dia juga mendirikan 

"Ma’had "Aliyah" (pesantren Tinggi) sekitar tahun 1970.1 

Pada tahun 1986, dia meminta murid terdekatnya, Dr. KH Abd Mutthalib 

A, MA, dan Dra Syukriah Ahmad, untuk mengelola pendidikan di institusi 

tersebut. Setelah membina jenjang SMP selama tiga tahun, dan berhasil 

mengeluarkan alumni gelombang pertama. Pada tahun 1990, Lembaga Pendidikan 

MDIA Bontoala beralih dari SMP menjadi Madrasah Tsanawiyah (Mts). Pada 

tahun 1994, mereka memulai Madrasah Aliyah, yang setara dengan SMA. Pada 

tahun 2001, Lembaga Pendidikan MDIA Bontoala beralih menjadi Pondok 

Pesantren Ma’hadud Dirasatil Islamiyyah wal ‘Arabiyyah, atau Ponpes MDIA 

Bontoala.2

 
1 Ahmad Zainuri, “Peranan Motivasi Orang Tua Memilih Pondok Pesantren Dalam 

Pembentukan Moral Anak (Studi Kasus Pesantren Ma’hadud Dirasatil Islamiyah Wal ‘Arabiyyah 

Bontoala Kota Makassar’’, Skripsi, 2018, h. 34. 
2 Ahmad Zainuri, “Peranan Motivasi Orang Tua Memilih Pondok Pesantren Dalam 

Pembentukan Moral Anak (Studi Kasus Pesantren Ma’hadud Dirasatil Islamiyah Wal ‘Arabiyyah 

Bontoala Kota Makassar’’, Skripsi, 2018, h. 34. 
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 Pondok Pesantren MDIA Bontoala meluncurkan Madrasah Ibtidayyah 

(MI) sebagai jenjang pendidikan baru pada tahun 2008. Selanjutnya, pada tahun 

2012, filial (kelas jauh) untuk tingkat MT di Bonto Jai Kab Pangkep dibuka. 

Sampai saat ini, mereka masih berkomitmen untuk tetap eksis sebagai lembaga 

pendidikan dengan gaya pesantren. Pondok Pesantren MDIA Bontoala terletak di 

jalan Lamuru no 65 di Kelurahan Bontoala Tua, Kacamatan Bontoala, Kota 

Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.3  

Pada awal berdirinya Pondok Pesantren, yang didirikan oleh K.H. Abdul 

Kadir Khalid, seorang kiai yang dikenal sebagai pendiri Rabitatul Ulama, K.H. 

Ahmad Bone, meletakkan batu pertama di tahun 1969. Setelah itu, gurutta dibuka 

untuk pengajian kitab Kitab Kuning dan dikenal sebagai Pesantren Tinggi. Di 

sana, banyak santri mendapatkan pelajaran khusus. Selang beberapa tahun, 

pembinaan Pesantren Tinggi mengeluarkan dan mempekerjakan banyak ulama. Di 

antara mereka adalah K.H. Abu Hurairah, K.H. M. Said Musammang, K.H. Jafar 

Marzuki, K.H. Hamzah, K.H. Abdullah Humaeri, dan K.H. Abdullah Pamanca. 

Mereka semua memberikan kontribusi yang signifikan untuk kelangsungan hidup 

pondok pesantren.4 Pernyataan tersebut dibuktikan dari hasil wawancara penulis 

bersama pimpinan Pondok Pesantren MDIA Bontoala Makassar yang menyatakan 

bahwa:  

“Ringkasnya, beberapa tahun kemudian sempat melahirkan enam ulama besar di 
Sulawesi selatan, dilantik sebagai ulama disini diantaranya, K.H. M. Said 
Musammang, K.H. Jafar Marzuki, K.H. Abu Hurairah, K.H. Abdullah Humaeri, 

 
3 Ahmad Zainuri, “Peranan Motivasi Orang Tua Memilih Pondok Pesantren Dalam 

Pembentukan Moral Anak (Studi Kasus Pesantren Ma’hadud Dirasatil Islamiyah Wal ‘Arabiyyah 

Bontoala Kota Makassar’’, Skripsi, 2018, h. 34. 

4 Mukhaidir, “Peranan K.H. Abdul Kadir Khalid MA. Dalam pengembangan Pondok 

Pesantren Ma’hadud Dirasatil Islamiyah wal Arabiyyah Bontoala Makassar’’, Skripsi (Makassar: 

Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2020), h. 38. 
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K.H. Abdullah Pamanca, K.H. Hamzah, jadi inilah yang pertama dilantik untuk 
menjadi ulama besar’’5 

Pondok Pesantren MDIA Bontoala Makassar pada awal masa berdirinya 

oleh gurutta K>.H. Abdul Kadir Khalid MA menerapkan pengajaran dengan Metode 

yang tradisional yakni duduk bersila di hadapan guru atau biasa juga disebut 

dengan  metode halaqoh. Mengkaji kitab, kemudian guru mendikte, mengartikan 

setiap pembahasan dan menjelaskan dan murid mencatat dan menyimak penjalasan 

guru. Dibawah kepemimpinan Drs K.H. Abd Mutthalib A, MA Pondok Pesantren 

MDIA Bontoala Makassar, sejak berdirinya sampai sekarang, telah menunjukkan 

peningkatan pesat, dilihat dari pertambahan jumlah santri yang diterima pada saat 

penerimaan siswa baru setiap tahunnya. 

Melihat dari sejarah berkembangnya, Pondok Pesantren MDIA Bontoala 

Makassar ini dalam sistem Pendidikan terbagi menjadi dua bagian yaitu; sistem 

pengajaran modern (sistem pengajaran Madrasah) dan sistem tradisional 

(pengajian kitab kuning). Melalui sistem ini, secara nonformal mendidik santrinya 

dengan mengadakan kajian kitab kuning diwaktu malam dan subuh, sedangkan 

secara formal mendidik santrinya di kelas-kelas dalam hal ini menggabungkan 

kurikulum Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Agama.  

  Pondok Pesantren MDIA Bontoala Makassar memiliki dua gedung terpadu 

secara kelembagaan: Gedung Madrasah Tsanawiyah dan Gedung Madrasah 

Aliyah. Gedung Tsanawiyah memiliki beberapa unit miniatur kepesantrenan, 

seperti rumah kiai, asrama santri, kantor, ruang belajar santri tsanawiyah, 

 
5 Abd Mutthalib A, (Pimpinan Pondok Pesantren MDIA Bontoala Makassar), Wawancara, 

Makassar, Selasa 24 Juli 2023. 
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laboratorium IPA, dan aula pesantren.  Gedung Madrasah Aliyah memiliki ruang 

belajar santri Aliyah, aula, dan laboratorium IPA.6 

2. Visi Misi dan Motto Pondok Pesantren MDIA Bontoala 

a. Visi Pondok Pesantren MDIA Bontoala Makassar: “Terwujudnya 

Pondok Pesantren MDIA Bontoala sebagai pusat kajian keilmuan, 

pelatihan kepemimpinan dan agen of social change (pelaku perubahan 

social).’’ 

b. Misi Pondok Pesantren MDIA Bontoala Makassar: Melaksanakan 

Pendidikan secara terstruktur untuk memberikan bekal kepada peserta 

didiknya agar: 

1.) Memiliki wawasan keilmuan yang luas, sehingga memiliki 

kecerdasan berfikir dan bertindak 

2.) Memiliki keterampilan yang memadai agar dapat dijadikan sebagai 

bekal dan andalan untuk masa depan. 

3.) Memiliki kemampuan untuk mengelola organisasi sehingga 

menjadi pribadi yang dapat memimpin dan dipimpin. 

4.) Mampu berinteraksi sosial dengan baik sehingga dapat berperan di 

masyarakat sebagai agen of social change. 

 

c. Motto Pondok Pesantren MDIA Bontoala 

ُ الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا مِنْكُمْْۙ وَالَّذِيْنَ اوُْتوُا الْعِلْمَ دَرَجٰت     يَرْفَعِ اللّٰه

Terjemahnya:  

 

6 Mukhaidir, “Peranan K.H. Abdul Kadir Khalid MA. Dalam pengembangan Pondok 

Pesantren Ma’hadud Dirasatil Islamiyah wal Arabiyyah Bontoala Makassar’’ Skripsi, h. 44. 
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“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat’’ 

3. Pendidikan yang dibina Pondok Pesantren MDIA Bontoala 

Ada beberapa pendidikan yang dibina Pondok Pesantren MDIA Bontoala, 

dan jumlah santri-santriwati yang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren 

MDIA Bontoala. Bisa dilihat dari tabel sebagai berikut:  

No 
Lembaga 

Pendidikan 

Jumlah Santri 
Jumlah 

LK PR 

1 TPQ 15 10 25 

2 Tahfizh Al-Qur’an 9 2 11 

3 MI 20 11 31 

4 MTs 55 76 131 

5 MA 63 44 107 

JUMLAH 162 143 305 

  

Santri mukim merupakan para santri yang datang dari tempat yang jauh 

sehingga ia menetap dan tinggal di pondok (asrama) pesantren. Kemudian santri 

kalong merupakan para santri yang berasal dari wilayah sekitar pesantren sehingga 

mereka tidak memerlukan untuk tinggal dan menetap di pondok, mereka bolak 

balik dari rumahnya masing-masing. Demikian halnya Pondok Pesantren MDIA 

Bontoala Makassar. Para santri-santriwati mereka ada yang datang dari tempat 

yang jauh seperti dari daerah Bone, sehingga mereka menetap atau tinggal di 

asrama tersebut. Kemudian juga para santri-santriwati mereka ada yang dari 

wilayah sekitar pesantren sehingga mereka tidak menetap di pondok (asrama) 

pesantren tersebut. 

4. Biografi Pendiri Pondok Pesantren MDIA Bontoala Makassar 

Gurutta K.H. Abdul Kadir Khalid MA, merupakan seorang ulama yang 

dikenal sebagai salah satu ulama yang memiliki pengaruh besar di Kota Makassar 
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pada masanya. Keharuman nama beliau mulai dikenal sebagai sosok ulama yang 

tekun belajar atau kutu buku sebagaimana perkataan muridnya, beliau adalah 

seorang kutu buku, rajin membaca, kitab-kitabnya masih tersimpan rapi di 

kediaman salah seorang muridnya. K.H. Abdul Kadir Khalid bin Khalid lahir di 

Barru, pada tanggal 25 desember 1920. Beliau dikenal dari kalangan muridnya 

dengan sebutan Gurutta Kadir. Gelar gurutta merupakan gelar yang diberikan oleh 

msyarakat bugis sebagai suatu kehormatan bagi orang yang mempunyai atau 

memiliki pengetahuan agama yang sangat mendalam.7 

Beliau dilahirkan dari seorang ibu yang Bernama Hj. Maidah dan ayahnya 

Bernama H. Chalid bin Kamba, ayahnya menurut masyarakat Soppeng Riaja, 

sebagaiman yang terlihat profesinya yakni Imam Masjid di Batu Pute Kec Soppeng 

Riaja, Barru. Tidak hanya itu ayanya juga dikenal sebagai khatib yang senantiasa 

mendakwahkan ajaran Islam. Sedangkan ibunya bekerja sebagai rumah tangga, 

yang banyak menghabiskan waktunya dirumah untuk mendidik anaknya dengan 

mengajarkan ilmu agama.8 

Melihat rihla ilmiah beliau semasa menumpuh Pendidikan semasa masih 

meninjak usia remaja, waktunya dihabiskan untuk belajar di sejumlah ulama 

termuka di berbagai tempat di Sulawesi Selatan, seperti di Balang Caddi, 

Campalagian, Soppeng, DDI Mangkoso Barru, Madrasah As’adiyah Sengkang, 

dimana di tempat ini beliau berguru langsung dengan beberapa ulama lokal yang 

berkarismatik dan sangat masyur di masanya, seperti K.H. Abdurrahman Ambo 

Dalle juga termasuk ulama termuka yang dikenal sebagai ulama yang memiliki 

 
7 Mukhaidir, “Peranan K.H. Abdul Kadir Khalid MA. Dalam pengembangan Pondok 

Pesantren Ma’hadud Dirasatil Islamiyah wal Arabiyyah Bontoala Makassar’’, Skripsi, h. 27. 

8 Mukhaidir, “Peranan K.H. Abdul Kadir Khalid MA. Dalam pengembangan Pondok 

Pesantren Ma’hadud Dirasatil Islamiyah wal Arabiyyah Bontoala Makassar’’ Skripsi, h. 19. 
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keistimewaan secaras spesifik disebut sebagai Karamah yaitu ilmu pengetahuan 

yang terjadi diluar jangkuan rasionallitas dan kehidupan empiris, dan juga K.H. 

Muhammad As’ad yang juga ulama asal dari tanah Wajo yang dikenal sebagai 

ulama memiliki ilmu pengetahuan yang sangat tinggi, di Madrasah Arabiyah 

Islamiyah di Sengkang. Setelah tamat dari pesantren ini, beliau melanjutkan rihlah 

ilmiahnya di Mekkah, di usianya yang ke 27 tahun beliau berkesempatan 

melanjutkan pendidikannya di Darul Ulum pada tahun 1947-1951. Disanalah 

beliau menimba ilmu kepada sejumlah ulama. Diantaranya, Syekh al-Haramain, 

Syekh Muhammad Yasin al-Fudani, Syekh al-Amin al-Fathaniy, Syekh al-Alwi, 

dan Syekh Mahmud al-Akkad.9 

Bersua dengan ulama termuka tidak menjadikan Gurutta Kadir merasa 

puas dalam menuntut ilmu, beliau terus berguru di sejumlah tempat. Kemudian 

beliau melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi pada Universitas al-Azhar 

dan di Ma’had Dirasatil Ulya al-Arabiyah al-Qahirah. Adapun karya-karya kitab-

kitab yang dihasilkan Gurutta kadir, diantaran karya-karyanya adalah syarah kitab 

nailul ma‘mul dalam Bahasa bugis, tafsir al-bayan berbahasa bugis, kitab tauhid 

berbahasa bugis, tanda-tanda kematian berbahasa bugis, al-Aha>dis\ul Mukhta>ra>t, 

dan yang terkahir al-Lugah al-‘Arabiyyah li Ibtida>iyyah.10 

Melihat uraian diatas maka penulis akan menjelaskan secara umum bahwa, 

Gurutta kadir pada saat menginjak usia remaja beliau didik dengan orang tua yang 

memiliki ilmu pengetahuan yang sangat dalam tentang agama, beliau juga pada 

saat usia remaja menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu diberbagai tempat 

 
9 Mukhaidir, “Peranan K.H. Abdul Kadir Khalid MA. Dalam pengembangan Pondok 

Pesantren Ma’hadud Dirasatil Islamiyah wal Arabiyyah Bontoala Makassar’’, Skripsi, h. 27-28. 

10 Mukhaidir, “Peranan K.H. Abdul Kadir Khalid MA. Dalam pengembangan Pondok 

Pesantren Ma’hadud Dirasatil Islamiyah wal Arabiyyah Bontoala Makassar’’, Skripsi, h. 29. 
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di Sulawesi bahkan pada saat usia ke 27 beliau berkesempatan melanjutkan 

pendidikannya di Mekkah. Melihat dari rihla ilmiyahnya, beliau tidak pernah 

merasa puas dalam menuntut ilmu. 

5. Kerakteristik Pondok Pesantren MDIA Bontoala Makassar 

Pondok Pesantren adalah lembaga Pendidikan dan kegiatannya yang 

memilih ciri khas yang tidak terdapat pada sekolah lan selain pondok pesantren. 

Sebab terdapat masjid, pondok, dan pengajaran kitab-kitab klasik, santri dan kiai.11 

Demikian juga Pondok Pesantren MDIA Bontoala Makassar memiliki 

kerakteristik sendiri yakni pembelajaran kitab kuning pada waktu malam selesai 

sholat magrib dan dilanjutkan setelah sholat isya kemudian dilanjutkan juga pada 

waktu subuh. bukan hanya pada kajian kitab kuning saja, juga terdapat kajian 

kajian lainnya seperti kajian kitab hadis dan lain sebagainya. Seperti yang 

dikatakan dari hasil wawancara penulis dengan pimpinan Pondok Pesantren MDIA 

Bontoala Makassar. Beliau mengatakan bahwa: 

“kerakteristiknya itu fokusnya pesantren ini kita membina dua arah, Pendidikan 
umum dan Pendidikan agama, mendalami Pendidikan agama karna banyak 
tambahanya ada pengkajian sesudah magrib sampai isya kemudian sekarang saya 
tambahkan sampai subuh. Ada subuh dengan pengkajian-pengkajian kitab yang 
mengarah kepada pembentukan Akhlakul karimah, pembentukan anak-anak 
pesantren yang berkerakter, berusaha merubah pola pikir anak santri menjadi 
orang yang kurang berakhlak menjadi akhlak yang sempurna sesuai dengan 
akhlaknya Rasulullah Saw.’’12 

Hemat penulis bahwa sampai saat ini tradisi pesantren dalam pengajian 

kitab-kitab merupakan corak tersendiri dimana memiliki dua kategori dalam 

Pendidikan di pesantren yakni Pendidikan umum diajakan di kelas-kelas pada 

 
11 Nur Alang, “Perencanaan Pondok Pesantren Modern Di Kabupaten Gowa’’, Skripsi 

(Makassar: Fak. Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), h. 9. 
12 Abd Mutthalib A, (Pimpinan Pondok Pesantren MDIA Bontoala Makassar), 

Wawancara, Makassar, Selasa 24 Juli 2023. 
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waktu pagi. Sedangkan Pendidikan agama diajarkan pengkajian kitab-kitab pada 

waktu magrib sampai isya. Adapun yang penulis temukan nama-nama kitab yang 

dipelajari yakni Tafsir Jalalain, Ta’limal Muta‘alim, Mukhtarul Hadits, Jawahirul 

Kalamiyyah, Barazanji, dan Buluughul Maraam.  

Dari segi corak pemikiran, Pondok Pesantren MDIA Bontoala Makassar 

merupakan pesantren yang berafiliasi kepada Ahlusunnah Waljamaah atau 

Aswaja. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan selaku guru hadis Pondok 

Pesantren MDIA Bontoala Makassar yaitu Ust. Azis mengatakan bahwa: 

“kalau disini aswaja, ahlussunnah waljamaah dan kalau disebut dia Ahlusunnah 
waljamaah an-Nahdiyah, disini itu NU sekali hehe.’’13 

Dari hasil wawancara diatas penulis akan memberikan penjelasan secara 

subtansi yang mendalam terkait dengan kerakteristik, di Pondok Pesantren MDIA 

Bontoala Makassar. Dari segi Pendidikan mengajarkan pengkajian kitab pada 

waktu magrib, isya dan subuh. Kemudian dari segi Haluan atau ideologi Pesantren 

MDIA Bontoala Makassar yakni Ahlussunnah waljamaah an-Nahdiyah atau 

Aswaja. 

B. Perkembangan Kajian Hadis di Pondok Pesantren MDIA Bontoala Makassar 

1. Sejarah Kajian Hadis di Pondok Pesantren MDIA Bontoala Makassar 

Melihat dari fakta sejarah pondok pesantren hingga saat ini, pasti sudah 

tidak asing lagi bagi kita terutama bagi mereka yang menyukai pendidikan klasik. 

Pesantren, lembaga Pendidikan agama dan sosial, tumbuh dan berkembang di desa 

maupun di perkotaan. Dari tahun ke tahun, jumlah lembaga ini meningkat. Dewasa 

ini, peningkatan kualitas pondok pesantren berfokus pada pemerataan kualitas 

 
13 Ahmad Syahruddi Azis, (Guru Hadis), Wawancara, Makassar, Selasa 24 Juli 2023 
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akademik dengan memperhatikan titk-titik transformasi sosial budaya. Tradisi 

pesantren telah mampu membentuk gaya hidup akademik santri. Namun demikian, 

kehidupan seorang santri akan diuji ketika ia menjadi bagian dari masyarakat. 

Pengalaman keagamaan akan membantu santri lebih baik berpartisipasi dalam 

masyarakat. 

Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur’an menjadi sangat 

penting untuk dikaji dan dipelajari terutama di pondok pesantren karena memiliki 

peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan 

keagamaan yang menyangkut tentang hadis. Pondok pesantren memiliki peran 

penting dalam perkembangan kajian hadis di Indonesia. Salah satu pondok 

pesantren di Sulawesi Selatan dalam melakukan kegiatan pengkajian hadis yakni 

di Pondok Pesantren MDIA Bontoala Makassar yang berada di tengah-tengah 

perkotaan, yang didirikan oleh ulama besar di Sulawesi Selatan yakni anregurutta 

KH Abdul Kadir Khalid pada tahun 1969. 

Pada masa kepemimpinan anregurutta KH Abdul Kadir Khalid memiliki 

sistem atau tata Kelola pesantren yang mendidik dan melatih santri. Santri yang 

menuntut ilmu di pesantren diwajibkan mengikuti kajian kitab kuning seperti 

ta’limul muta‘alim, yang membahas tentang adab-adab atau etika-etika dalam 

menuntut ilmu, etika menghargai orang yang lebih tua, begitupun Bulu>>gu al-

Mara>m, yang membahas tentang halal dan haram perihal kehidupan sehari-hari, 

anjuran tolong menolong, tata cara berjual beli dan lain sebagainya, adapun kitab 

Irsya>dul ‘Ibad, yang membahas tentang penguatan akidah Islam dan keyakinan, 

dan kitab-kitab lainnya seperti Tafsir Jalalain, serta kitab tajwid.14 Pondok 

 

14 Mukhaidir, “Peranan K.H. Abdul Kadir Khalid MA. Dalam pengembangan Pondok 

Pesantren Ma’hadud Dirasatil Islamiyah wal Arabiyyah Bontoala Makassar’’ Skripsi, h. 41-42. 
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Pesantren MDIA Bontoala Makassar mulai melakukan pengkajian hadis sejak di 

dirikannya pesantren tersebut. Hal ini dibuktikan dengan wawancara bersama 

pimpinan pondok pesantren MDIA Bontoala Makassar, mengatakan bahwa: 

“ringkasnya, mulai berdirinya ini pesantren kajian hadis diajarkan karna kebetulan 
pesantren ini ada ahli hadis dulu waktu berdirinya, dari Mesir namanya Ali al-
Hinan kemudian ada juga guru kita K.H. Muhammad Nur ya, itu yang ahli hadis, 
disamping itu guru kita ini K.H. Abdul Kadir Khalid MA menguasai seluruh ilmu 
karna dia bisa tafsir, tasawuf, bisa filsafat, jadi dia itu ilmunya adalah saya anggap 
beliau kutu buku ya, ulama kutu buku kenapa karna semua ilmu saya lihat itu 
digali beliau.’’15 

Berangkat dari pernyataan diatas sejalan juga yang dikatakan oleh guru 

hadis yang membawahkan materi hadis di Madrasah Aliyah, mengatakan bahwa: 

“itu kajian hadisnya bisa dikatakan sejak berdirinya ini pesantren karna ini 
pesantren berdiri kalau dicatatan saya ya, 1969 itu pesantren berdiri oleh gurutta 
K.H. Abdul Kadir Khalid dan masih kholaqoh sebenarnya, dan yang diajar itu 
sebenarnya bukan santri, yang diajar itu ulama jadi kayak pengkajian ulama-ulama 
disini dulu sebelum resmi sebagai pesantren dan disitulah diajarkan beberapa 
kitab termasuk kitab yang berkaitan dengan hadis, itu suah pembelajaran hadis di 
pesantren ini.’’16 

Berangkat dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengkajian 

hadis sudah ada di pesantren sebenarnya sudah dimulai sejak berdirinya, tetapi 

pada mulanya sebagai halaqah. Pengkajian hadis ini dilakukan secara tradisional 

dirumah guru atau kiai pada tahun 1969, tetapi pada saat itu belum diakui sebagai 

lembaga pendidikan formal atau disebut pesantren, dan kitab hadis diajarkan juga 

tidak diketahui secara pasti kitab apa yang dipakai. Hal ini dapat dilihat dari 

pernyataan diatas. Kemudian sejarah berdirinya Pondok Pesantren MDIA 

Bontoala Makassar pada awalnya dilakukan dalam bentuk halaqah. 

 
15 Abd Mutthalib A, (Pimpinan Pondok Pesantren MDIA Bontoala Makassar), 

Wawancara, Makassar, Selasa 24 Juli 2023 
16 Ahmad Syahruddi Azis, (Guru Hadis), Wawancara, Makassar, Selasa 24 Juli 2023 
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Seiring berjalannya waktu Pada tahun 1986, perkembangan kajian hadis di 

bawah kepemimpinan anregurutta KH Abd Mutthalib A, telah berkembang pesat 

dibuktikan dengan adanya kitab-kitab kajian hadis antara lain kitab Mukhtarul 

Hadits, Bulu>g al-Mara>m, Riya>d{  al-S}a>lihi>n, Arbai>‘in an-Naw>awi dan beberapa 

kitab lainnya. Kitab hadis yang rutin diajarkan di pengkajian malam diantaranya 

kitab Mukhtarul Hadi>s\ dan Bulu>g al-Mara>m.  

Di samping itu, para pengajar di pondok pesantren MDIA Bontoala 

Makassar juga merupakan orang-orang yang berkompeten dan berpengalaman 

dalam mengajarkan kajian hadis. Hal ini dibuktikan dengan wawancara bersama 

ust Azis, mengatakan bahwa: 

“kalau latar belakang yang mengajar klo dari mts dia dari Pendidikan agama islam 
di Aliyah kebetulan saya yang mengajar di MA, saya alumni tafsir hadis uin 2012 
kalau yang mengajar disini itu dari uin juga kalau tidak salah dari Pendidikan juga 
kalo tidak salah dia dua kali sarjana tapi kalau latar pesantren, semua berlatar 
pesantren. Kalao yang mengajar pada saat malam rabu malam pengkajian itu dia 
alumni DDI pinrang artinya memang basic pesantren. Kalau saya as’adiyah dan 
alumni disini dan ustadz fuad yang mengajar mts juga alumni disini secara formal 
dan nonformal itu disiplin ilmu.’’17 

Hal ini sejalan dengan wawancara bersama ust Fuad, mengatakan bahwa: 

“Kita punya pengajar yang latar belakang dari pesantren seperti pimpinan pondok 
kemudian wakilnya. yang mengajarkan mukhtarul hadis Muh Tassa, S.Ag. yang 
mengajarkan bulughul maram Drs Abdul Majid yang berlatar dari pesantren, 
pesantren gontor sempat menimbah ilmu disana.’’18 

 Berangkat dari hasil wawancara diatas bahwa pengajar yang mengajarkan 

kajian hadis atau pengkajian malam di pesantren tersebut merupakan berlatar 

pendidikan dari pesantren dan lulusan-lulusan sarjana di berbagai kampus, artinya 

berkompeten dan berpengalaman dalam mengajarkan kajian hadis.  

 
17 Ahmad Syahruddi Azis, (Guru Hadis), Wawancara, Makassar, Selasa 24 Juli 2023 
18 H. Ahmad Fuad Al-Ahwani, (Guru Hadis), Wawancara, Makassar, Selasa 24 Juli 2023 
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Pada tahun 1990 Lembaga Pendidikan MDIA Bontoala beralih haluan dari 

Lembaga Pendidikan SMP menjadi Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan pada tahun 

1994 merintis jenjang Pendidikan Madrasah Aliyah setara dengan SMA. Pada 

tahun 2001 Lembaga Pendidikan MDIA Bontoala memperjelas eksistensinya 

sebagai institute Pendidikan yang bercorak Pesantren dengan beralih nama 

menjadi Pondok Pesantren Ma’hadud Dirasatil Islamiyah wal ‘Arabiyyah yang 

disingkat Ponpes MDIA Bontoala. Kemudian kajian hadis di Pondok Pesantren 

MDIA Bontoala Makassar mengalami perkembangan dengan diterapkan menjadi 

dua model terhadap pembelajaran hadis yakni model tradisional dan modern. 

Model tradisional dilakukan pada waktu malam di masjid atau aula termasuk 

pembelajaran non formal. Kemudian pembelajaran hadis model modern yang 

dilakukan pada waktu pagi di kelas-kelas termasuk pembelajaran formal. 

1. Kitab-kitab Kajian Hadis di Pondok Pesantren MDIA Bontoala Makassar 

Kitab merupakan bagian dari ciri-ciri pesantren yang tidak bisa dipisahkan, 

dimana memiliki santri, masjid, kiai, dan termasuk kitab-kitab klasik. Olehnya itu 

menjadi sebuah ciri khas tersendiri bagi pondok pesantren tersebut. Melihat dari 

perkembangan kajian hadis di Pondok Pesantren terdapat beberapa kitab yang 

telah dipelajari atau diajarkan di pesantren diantaranya Bulu>g al-Mara>m, Arba>‘in 

al-Nawa>wi>yah, Riya>d{ al-S}ali>hi>n, S}ah}i>h} Bukha>ri, S}ah}i>h} Muslim, Al-Adab An-

Naba>wi, dan Nubhat al-Fikr li Ibn Haj>ar al-Asq Mus}t{alah}  al-H}adi>s\ dan masih 

banyak lagi kitab-kitab hadis lainnya.  

Demikian halnya dengan Pondok Pesantren MDIA Bontoala Makassar juga 

telah diajarkan kitab-kitab hadis diantaranya, Mukhta>rul H}adi>s\, dan Bulu>g al-

Mara>m  Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara penulis bersama Ust Fuad, beliau 

mengatakan bahwa: 
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“dipesantren ini di pengkajian malam itu kita memang mengajarkan kajian hadis 
tapi ada kitab diajarkan di pesantren secara umum, yaitu mukhtarul hadis 
kemudian juga kitab bulughul maram.’’19 

Kitab-kitab hadis diatas diajarkan di Masjid atau di Aula itu diperuntukkan 

kepada seluruh santri, baik itu tingkat Tsanawiyah maupun tingkat Aliyah dengan 

menggunakan kitab-kitab Mukhta>rul H}adi>s\, dan Bulu>g al-Mara>m. bisa dilihat dari 

tabel sebagai berikut: 

 
 

 
KAJIAN KITAB HADIS 

NO 

 

HARI 

 

MAGRIB 

 

  MUALLIM  KITAB 

1 
Selasa 

 
Muh. Tassa S. Ag., S.Pd  Mukhta>rul H}adi>s\, 

2 
Jumat 

 

Drs. Abd Majid Rahman 

 
 Bulu>g al-Mara>m 

 

Kitab Bulu>g al-Mara>m merupakan kitab hadis karya Ibnu Hajar al-

‘Asqala>ni, yang membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum 

Islam. Selanjutnya kitab Mukhta>rul H}adi>s\ merupakan kitab hadis karya Ahmad al-

Hasyimi yang membahas berkaitan dengan ibadah, akhlak dan muamalah.  

2. Model Kajian Hadis di Pondok Pesantren MDIA Bontoala Makassar 

  Pesantren, sebagai lembaga pendidikan, pasti memiliki pendekatan 

pembelajaran dan kurikulum yang cukup. Metode pengajaran adalah suatu metode, 

urutan, langkah-langkah, tata cara, dan upaya yang dilakukan oleh seorang guru 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran juga dapat 

didefinisikan sebagai pola yang memiliki ciri-ciri untuk memaksimalkan proses 

 
19 H. Ahmad Fuad Al-Ahwani, (Guru Hadis), Wawancara, Makassar, Selasa 24 Juli 2023 
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pembelajaran pada peserta didik. Akibatnya, hasil dari metode pembelajaran yang 

digunakan oleh seorang guru dapat berguna untuk menyampaikan materi 

pembelajaran kepada peserta didik mereka dengan lebih baik. 

Pondok Pesantren secara umumnya, dalam mengajarkan hadis mengunakan 

beberapa metode dalam mengajarakan hadis untuk mencapai sebuah tujuan. 

Pondok Pesantren MDIA Bontoala Makassar telah menerapkan metode kajian 

hadisnya pada dua model yakni tradisional dan modern.  

Adapun model kajian hadis modern yang diajarkan di kelas dapat dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu; 

a.) Tingkat Madrasah Tsanawiyah  

Pembelajaran hadis dalam tingkat madrasah tsanawiyah mengikut pada 

kurikulum yang telah diterapkan oleh Kementerian Agama. Adapun buku yang 

menjadi materi pembelajaran hadis yakni Al-Qur’an Hadis yang didalamnya 

membahas tentang pengertian hadis dan fungsi hadis terhadap Al-Qur’an. Hal ini 

dibuktikan dari hasil wawancara penulis dengan guru hadis yang mengajar di 

tingkat Madrasah Tsanawiyah, beliau mengatakan bahwa: 

“Kalau Pendidikan formalnya ada materi Al-Qur’an Hadis nah mata pelajaran disitu 
kebetulan saya gurunya yang mengajarkan Al-Qur’an Hadis di kelas VIII-IX.’’20 

b.) Tingkat Madrasah Aliyah 

Pembelajaran hadis dalam tingkat Madrasah Aliyah mengikut pada 

kurikulum yang telah diterapkan oleh Kementerian Agama. Adapun buku yang 

menjadi materi pembelajaran hadis yakni, Al-qur’an hadis yang di dalamnya lebih 

 
20 H. Ahmad Fuad Al-Ahwani, (Guru Hadis), Wawancara, Makassar, Selasa 24 Juli 2023 
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fokus ke Ulumul Hadis. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara penulis dengan 

guru hadis yang mengajar di Tingkat Madrasah Aliyah beliau mengatakan bahwa: 

“saya perhatikan khusus untuk kelas satu Aliyah itu materi pembelajarannya 
untuk ilmu Al-Qur’an disemester dua khusus untuk ilmu hadis. jadi di semester 
dua untuk kelas sepuluh yang diajarkan itu terkait tentang pengertian hadis, 
sunnah, khabar, atsar, persamaannya perbedaannya. kemudian setelah itu lanjut 
ke materi sejarah perkembangan hadis mulai dari zaman Nabi, sahabat, masa 
pembukuhan sampai sekarang. Setelah itu masuk ke pembagian hadis secara 
kuantitas dan kualitas doif,mutawatir, dan ahad. disitu diajarkan di kelas sepuluh 
fokus ke ulumul hadisnya saja kalau dikelas sebelas dan dua belas kelas dua dan 
kelas tiga itu langsung masuk ke teks hadisnya itu kulihat dikurikulum.’’21 

Adapun model kajian hadis tradisional yang diterapakn di kelas non formal 

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

sorogan, bandongan (Wetonan), musyawarah (Mudzakarah), hafalan, dan lalaran.22 

1.) Sorogan, yakni metode belajar individu dimana seorang santri 

berhadapan langsung dengan kiai atau guru. Teknisnya, seorang santri 

membaca materi yang telah disampaikan kiai. Selanjutnya, kiai 

membetulkan kesalahan yang dilakukan oleh santri tersebut mengikuti 

kiai membaca dan menjelaskan berbagai kitab. 

2.) Bandongan (Wetonan), yakni metode pembelajaran kelompok dan 

bersifat klasik, artinya untuk seluruh santri. 

3.) Musyawarah (Mudzakarah), yakni metode pembelajaran berupa diskusi 

berbagai masalah yang ditemukan oleh para santri. Metode ini 

digunakan untuk mengolah argumentasi para santri dalam menyikapi 

masalah yang dihadapi. 

 
21 Ahmad Syahruddi Azis, (Guru Hadis), Wawancara, Makassar, Selasa 24 Juli 2023 
22 Achmad Muchaddan Fahham, pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan 

Karakter, dan Perlindungan Anak, (Cet I; Jakarta: Publica Institute Jakarta, 2020), h. 33. 
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4.) Hafalan, yakni metode untuk menghafal berbagai kitab yang 

diwajibkan kepada para santri. Dalam prakteknya, metode hafalan-

hafalan merupakan kegiatan kolektif yang diawasi kiai. 

5.) Lalaran, yakni metode pengulangan materi yang dilakukan oleh santri 

secara mandiri. Materi yang diulang adalah materi yang telah 

didapatkan dari di dalam sorogan maupun bandongan, untuk 

memperkuat penguasaan materi.23 

Di pesantren tradisional, sorogan dan wetonan biasanya digunakan untuk 

mengajar. Sorogan berarti bahwa siswa membawa buku yang mereka pelajari 

kepada kiai. Mereka menyodorkan buku itu kepada kiai dan membacakan kalimat 

perkalimat dari buku itu. Menerjemahkan, dan memberikan penjelasan saat 

gilirannya tiba. Metode berdasarkan wetonan Bersama dengan metode halaqah 

atau ceramah kiai yang digunakan untuk buku yang dipelajari. Kiai membaca, 

menerjemahkan, dan menjelaskan masalah yang diajarkan. Wetonan juga dapat 

disebut sebagai bandongan, dimana kiai membacakan kitab dan memberikan 

penjelasan tentang maknanya. 

Model kajian hadis tradisional atau pengkajian malam yang diterapkan di 

Pondok Pesantren MDIA Bontoala Makassar dengan metode wetonan atau 

bandongan. Metode wetonan atau bandongan merupakan cara penyampaian kitab 

dimana seorang kiai, atau ustadz membacakan dan menjelaskan isi kitab, 

kemudian murid, santri atau siswa mendengarkan, memberikan makna dan 

 
23 Achmad Muchaddan Fahham, pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan 

Karakter, dan Perlindungan Anak, h. 33-34. 
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menerima.24 Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu 

guru hadis, beliau mengatakan: 

“Kalau di pesantren pengkajian malam itu tadi, setiap pertemuan itu bahas 
beberapa hadis, yang gurunya itu dia membacakan hadisnya kemudian di simak 
oleh santri setelah di simak oleh santri gurunya mengartikan menterjemahakan 
lalu santri mencatat terjemahannya, setelah terjemahkan lalu kemudian dijelaskan 
itu dicatat oleh santri Seperti itu caranya.’’25 

Selain metode wetonan atau bandongan yang diterapkan dipengkajian 

malam juga diterapkan metode hafalan di Pondok Pesantren MDIA Bontoala 

Makassar. Metode hafalan ini adalah Teknik yang digunakan seorang kiai yang 

menyerukan kepada santrinya untuk menghafal suatu kalimat-kalimat atau kata-

kata, dan demikian juga hadis yang dihafal oleh santri. Hal ini dibuktikan dengan 

hasil wawancara penulis bersama pimpinan Pondok Pesantren MDIA Bontoala 

Makassar, beliau mengatakan: 

“Kalau menghafal hadis biasanya saya kasi waktu pagi untuk dihafal ditulis 
selesai sholat duhah biasanya saya kasi hadis hadis pendek.’’26 

Hal ini sejalan dengan wawancara bersama guru hadis, mengatakan bahwa: 

“ada waktu tertentu gurutta itu yang pimpinan dia memilih 40 hadis penedek itu 
dibacakan ke kita kalau misalkan pagi sebelum masuk kelas kita kumpul gurutta 
bacakan itu kitab sebenarnya bukan kita gurutta memilih hadis yang pendek yang 
sekiranya bisa dihafal.”27 

3.  Metode Pemahaman Kajian Hadis di Pondok Pesantren MDIA Bontoala 

Makassar 

Memahami hadis Nabi saw yang baik sangat banyak disiplin dan metode 

ilmu yang dapat digunakan, salah satunya dengan studi hadis dengan teori dan 

 

24 Sisri Milawati, “Metode Pembelajaran Kitab Kuning Di Pondok Pesantren Mti 

Paninggahan’’, Skripsi (Selayan: Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Bukittinggi, 2017), h. 25. 
25 Ahmad Syahruddi Azis, (Guru Hadis), Wawancara, Makassar, Selasa 24 Juli 2023 
26 Abd Mutthalib A, (Pimpinan Pondok Pesantren MDIA Bontoala Makassar), 

Wawancara, Makassar, Selasa 24 Juli 2023 
27 Ahmad Syahruddi Azis, (Guru Hadis), Wawancara, Makassar, Selasa 24 Juli 2023 
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metodologi yang akurat. Sehingga pendekatan tekstual dan kontekstual dalam 

studi hadis juga berfungsi dalam memahami hadis.  

Interprestasi tekstual adalah interprestasi atau pemahaman terhadap matan 

hadis berdasarkan tekssnya saja, baik yang makna dan atau memperhatikan bentuk 

dan cakupan makna. Teknik interprestasi tekstual cenderung mengabaikan 

pertimbangan latar belakang peristiwa (wuru>d) hadis dan dalil lainnya.28 

Sedangkan interprestasi kontekstual adalah meninterprsetasikan asba>b al-wuru>d 

al-h}adi>s\ dalam hal ini konteks masa Rasul berupa pelaku sejarah, waktu, peristiwa 

sejarah, tempat, dan bentuk pristiwa lalu konteks kekinian dalam hal ini konteks 

masa kini.29 

Pondok Pesantren MDIA Bontoala Makassar dalam mengajarkan hadis 

kepada santrinya dengan menggunakan pemahaman secara dua metode yaitu, 

pendekatan tekstual dan kontekstual. Berangkat dari pernyataan ini dibuktikan 

dari hasil wawancara penulis dengan guru hadis, beliau mengatakan: 

“saya tekan ke anak anak bagaimana memahami hadis secara kontekstual. Biasa 
saya dikelas x materinyakan tidak ada terkait tentang teknik memahami hadis 
makanya biasa saya slipkan saya berikan contoh memberikan pemaknaan terhadap 
hadis itu. Bagaimana cara memahaminya dan bagaimana cara mengamalkannya 
itu saya tekan kepada anak-anak bahwa ketika hadis itu diterapkan dipahami dan 
diamalkan secara tekstual itu biasanya pemaknaannya ehh pengamalannya itu 
cenderung kaku, itu yang saya sampaikan ke anak-anak kalau bisa dipahami secara 
kontekstual mulai dari latar belakang asbabul wurudnya dan lain sebagainya. itu 
yang saya terapkan di Aliyah tapi kayaknya di Mts juga begitu jadi tidak terfokus 
kepada tekstual. Disetiap malam kitab mukhtarul hadis juga tidak berfokus 
kepada tekstual jadi hampir semuanya itu ketika mengajarkan hadis itu 
pemahamannya lebih ke kontekstual meskipun sebenarnya ada  juga hadis yang 
memang bisa di pahami secara tekstual tapi hampir hadis-hadis yang diajarkan 
disini memang menuntut ke pemahaman kontekstual.’’30 

 
28 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’anil Al-Hadis (Cet. 

II; Makassar, Alauddin University Press, 2013), h. 19. 
29 Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’anil Al-Hadis, h. 

117. 
30 Ahmad Syahruddi Azis, (Guru Hadis), Wawancara, Makassar, Selasa 24 Juli 2023 
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Berangkat dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa ketika 

menyampaikan suatu hadis tidak hanya melihat dari teksnya saja melainkan harus 

juga memahaminya secara kontekstual. Hal inilah yang berusaha para pengajar 

terapkan ketika menyampaikan hadis kepada santrinya agar tidak salah memahami 

sebuah hadis. Di pesantren ini memahami hadis belum diajarkan menjadi kajian 

tersendiri tetapi ketika menyampaikan sebuah hadis pengajar tetap memakai 

secara tekstual maupun kontekstual. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti, 

maka dapat ditarik kesimpulan: 

1. Pondok Pesantren Ma’hadud Dirasatil Islamiyyah wal ‘Arabiyyah yang 

disingkat MDIA. Berdiri di tengah-tengah Kota Makassar, MDIA ini 

didirikan oleh ulama alumni Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, KH Abd 

Kadir Khalid. MA beliau mendirikan MDIA Bontoala Makassar pada tahun 

1969 sekaligus mendirikan “Ma’had ‘Aliyah’’ (pesantren Tinggi) sekitar 

tahun 1970. Pada tahun 1986 beliau mengamanakan lembaga ini kepada 

murid terdekatnya yaitu Drs KH Abd Mutthalib A, MA dan Dra Syukriah 

Ahmad untuk mengelola pendidikan pada lembaga ini setelah tiga tahun 

membina jenjang Pendidikan SMP dan berhasil meluluskan alumni 

gelombang pertama. Selanjutnya, pada tahun 1990 Lembaga Pendidikan 

MDIA Bontoala beralih Haluan dari lembaga Pendidikan SMP menjadi 

Madrasah Tsanawiyah (Mts) dan pada tahun 1994 merintis jenjang 

Pendidikan Madrasah Aliyah setara dengan SMA. Pada tahun 2001 

Lembaga Pendidikan MDIA Bontoala memperjelas eksistensinya sebagai 

institute Pendidikan yang bercorak Pesantren dengan beralih nama menjadi 

Pondok Pesantren Ma’hadud Dirasatil Islamiyyah wal ‘Arabiyyah yang 

disingkat Ponpes MDIA Bontoala. Pada tahun 2008 Pondok Pesantren 

MDIA Bontoala membuka jenjang Pendidikan baru yakni Madrasah 

Ibtidayyah (MI) dan pada tahun 2012 membuka filial (kelas jauh) untuk  
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tingkat MTs di Bonto Jai Kab Pangkep. Komitmen untuk tetap eksis 

sebagai institute Pendidikan bercorak pesantren tetap dipertahankan 

sampai sekarang. Pondok Pesantren MDIA Bontoala beralamat dan 

berpusat di jalan Lamuru no 65, Kelurahan Bontoala Tua, Kacamatan 

Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Kajian hadis di Pondok Pesantren MDIA Bontoala Makassar mulai 

melakukan kegiatan pengkajian hadis berawal dari didirikannya ini 

pesantren. Seiring berjalannya waktu, kajian hadis di Pondok Pesantren 

MDIA Bontoala Makassar mengalami perkembangan dengan diterapkan 

menjadi dua model pengkajian hadis yatu; model tradisional yang 

dilakukan pada waktu malam di masjid atau aula termasuk pembelajaran 

non formal dan model modern yang dilakukan pada waktu pagi didalam 

kelas termasuk pembelajaran formal. Adapun kitab-kitab yang diajarkan 

yakni Mukhta>rul Hadi>ts dan Bulu>ghul Mara>m. Kitab Bulu>ghul Mara>m 

merupakan kitab hadis karya Ibnu Hajar al-Asqalani, yang membahas 

tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum Islam. Selanjutnya kitab 

Mukhta>rul Hadi>ts merupakan kitab hadis karya Ahmad al-Hasyimi yang 

membahas masalah ibadah, akhlak, dan muamalah. Kemudian metode 

kajian hadis tradisional atau pengkajian malam yang diterapkan dengan 

menggunakan metode wetonan atau bandongan. Untuk metode 

pemahaman kajian hadis mengunakan dua metode yakni pendekatan 

tekstual dan kontekstual. 
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B. Implikasi 

Penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan terhadap kajian hadis di 

Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan terlebih di Pondok Pesantren MDIA 

Bontoala Makassar. Sehingga dapat menjadi bahan untuk para pengkaji hadis di 

masa yang akan datang terkait dengan proses perkembangan kajian hadis di 

Indonesia. 

Selain itu, perlunya menerapkan pengkajian hadis secara mendalam seperti 

sampai pada metodologi penelitian dan menjadikannya bagian dari kurikulum 

pesantren. Kemudian, melihat dari perkembangan zaman dimana teknologi sudah 

semakin canggih maka perlu adanya pengajaran digitalisasi hadis untuk 

mempermudah ketika ingin mengkaji suatu hadis. Penelitian ini juga dapat 

menjadi acuan bagi para pembina pesantren dalam mengarahkan kajian hadis 

untuk para santri pada masa yang akan datang. 
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