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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

dapatdilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba B Be ب

 ta T Te ت

 s|a s| es (dengan titik di atas) ث

 jim J Je ج

 h} h} ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 z|al z| zet (dengan titik di atas) ذ

 ra R Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S Es س

 syin Sy es dan ya ش

 sad 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
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 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

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

harakat,transliterasinya sebagai berikut 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 d}ammah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

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

transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 fathah dan ya’ Ai a dan i ى يَ 

 fath}ah dan wau Au a dan u ى وَ 

Contoh: 

 kaifa :ك ي فَ 

لَ   haula :ه و 

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 ََ  يَ ََ   fath{ah  dan alif atau 

ya>’ 

a> a dan garis di atas 

 Kasrah  dan ya>’ i> i dan garis di atas ى ي

 d{ammah  dan wau u> u dan garis di atas ى وَ

Contoh: 

اتَ ََ م : māta 

م ى  ramā :ر 

 qīla :ق يلَ 
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 yamūtu :ي م وتَ 

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: 

ف ال ة الأط  وض   rauḍāh al-aṭfāl :ر 

ين ة َ د  ل ة َ الم  الف اض  : al-madīnah al-fāḍilah 

ك مة َ  al-ḥikmah :ا لح 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah (Tasydīd) yang dalam sistem penulisan bahasa arab dilambangkan 

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

بَّن ا  rabbanā :ر 

ين ا  najjainā :ن جَّ

قَ   al-ḥaqq :الح 

مَ   nu’’ima :ن ع  

 aduwwun‘ :ع د وَ 

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

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

Contoh: 
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 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)’:ع ل يَ 

ب يَ   Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ :ع ر 

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; 

سَ   al-syams (bukan asy-syams) :ال شَّم 

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

 al-falsafah :ال ف ل س ف ة َ

 al-bilād :ال ب لا د َ

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: 

نَ  و  ر   ta’murūn :ت أ م 

ع َ  ’al-nau :ا لنَّو 

ءَ   ’syai :ش ي 

تَ  ر   .umirtu :أ م 
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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 menjadi al-Qurān, alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, jika kata 

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

ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (هللا) 

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

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

hamzah. 

Contoh: 

ينَ  الله د  : dīnullāh 

 billāh :ب الل َ

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

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh:  

ةَ  ف يَ  ه مَ  م  ح   .hum fī raḥmatillāh: الله َ ر 

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasi huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan penggunaan huruf kapital 
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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 

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: 

 

 

 

 

 

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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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 

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 

 

 

 



 
 

xix 

 

ABSTRAK 

Nama : Muhammad Imam Al-Gazali 

NIM  : 30700120031 

Judul : Kajian Hadis di Pondok Pesantren Ulul Albab Makassar  

  

Kajian tentang hadis di Indonesia telah ada sejak masuknya Islam ke 
negeri ini. Pada awalnya, perhatian terhadap pengkajian hadis masih terbatas, 
dengan ulama lebih memusatkan perhatian pada kajian fikih, filsafat, dan 
aqidah. Namun, seiring berjalannya waktu, pengkajian hadis mulai 
mendapatkan sorotan yang lebih serius, dianggap sebagai aspek akademik 
yang penting dalam lingkungan pesantren. Pesantren, sebagai lembaga yang 
dihormati dalam masyarakat, menjadi tempat otoritas keagamaan, dengan 
pengetahuan dan wawasan agama yang diperoleh dari para kiai atau santri 
yang lebih berpengalaman. Oleh karena itu, pengajaran hadis di pesantren 
telah menjadi tradisi yang tidak terpisahkan. Penelitian ini mencakup dua 
pokok masalah utama: pertama, sejarah berdirinya Pondok Pesantren Ulul 
Albab Makassar; dan kedua, perkembangan pengkajian hadis di dalam 
lembaga tersebut. 

 
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif, yang melibatkan wawancara dengan beberapa pihak atau pengurus 
pondok pesantren. Pendekatan deskriptif-analisis digunakan untuk 
menyajikan data yang diperoleh dari berbagai sumber terkait, yang kemudian 
dianalisis dengan pendekatan historis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Ulul Albab 
Makassar mulai melakukan pengkajian hadis sejak didirikannya pada tahun 
1996. Awalnya, pesantren ini mengajarkan beberapa kitab, seperti Bulugh al-
Maram, Riyadhus Shalihin, dan Ta'lim Muta'allim, meskipun salah satunya, 
yaitu Mukhtarul Hadis, tidak lagi diajarkan karena dianggap terlalu maju untuk 
para santri pada waktu itu. Fokus pengajaran lebih dititikberatkan pada fikih, 
akhlak, dan dasar-dasar ilmu hadis. Namun, seiring dengan perkembangan 
Pondok Pesantren Ulul Albab Makassar, pengkajian hadis mengalami 
kemajuan yang signifikan. Kegiatan pengkajian hadis tidak hanya terbatas 
pada pengajaran di masjid, tetapi juga telah diintegrasikan ke dalam 
kurikulum kelas. Metode pengkajian hadis yang digunakan melibatkan dua 
model: pertama adalah model tradisional/klasikal dengan metode bandongan, 
dan yang kedua adalah model tradisional dengan metode sorogan. Dengan 
demikian, perkembangan pesantren ini menunjukkan peningkatan dalam 
pendekatan dan ruang lingkup pengkajian hadis, menyesuaikan diri dengan 
kebutuhan dan tuntutan zaman. 

 
Implikasi yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah pentingnya 

penelitian ini sebagai acuan utama dalam pengkajian hadis di Indonesia, 
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khususnya di Sulawesi Selatan, terutama di pondok pesantren. Diharapkan 
hasil penelitian ini dapat menjadi landasan yang kokoh bagi para pengkaji 
hadis di masa depan, menyediakan panduan yang komprehensif mengenai 
perkembangan dan praktik pengkajian hadis di Indonesia. Dengan demikian, 
penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pemahaman 
akademis terkait kajian hadis, tetapi juga berpotensi menjadi dorongan untuk 
perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam bidang ini, memperkaya 
wawasan dan pemahaman keagamaan di masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Penganut Islam mempercayai serta mendeskripsikan bahwasanya 

hadis ialah seluruh ucapan (qauliyah), sikap (fi’liyah), ketetapan (taqririyah), 

serta perihal ihwal Rasulullah saw. yakni seluruh watak serta kondisi beliau, 

sehingga memberikan keyakinan kepada hadis Rasulullah saw. selaku bagian 

dari ajaran agama.1 

Histori pertumbuhan serta kemajuan hadis yakni fase-fase yang sudah 

dilalui serta dirasakan dalam histori pembinaan serta kemajuan hadis, 

semenjak Rasulullah saw. masih hidup hingga terwujudnya kitab-kitab hadis 

serupa yang bisa disaksikan hari ini.2 Perjalanan hadis pada setiap periodenya 

menghadapi bermacam permasalahan serta rintangan yang dihadapinya, 

antara satu periode dengan periode lainnya tidak serupa.3 

Rasulullah saw. membina umatnya sepanjang 23 tahun. periode ini 

ialah kurun waktu turunnya wahyu sekalian diwurudkannya Hadis. Kondisi ini 

amat menuntut ketekunan serta kehati-hatian para sahabat selaku pewaris 

terawal ajaran Islam.4 

Menurut M. Syuhudi Ismail, salah satu kebijaksanaan Rasulullah saw. 

yang berhubungan dengan hadis ialah menginstruksikan terhadap para 

 
1Abustani Ilyas dan La Ode Ismail Ahmad, Pengantar Ilmu Hadis (Cet. II; Surakarta : 

Zadahaniva, 2013). h. 1. 
2 M. Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadis (Cet. II; Bandung : Angkasa, 1994), h. 69. 
3 Munzier Suparta, Ilmu Hadis, (Jakarta : RajaGrafindo Persada), h. 69. 
4 Munzier Suparta, Ilmu Hadis, h. 70-71. 
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sahabatnya buat menghafal serta menyampaikan ataupun menebarkan hadis-

hadisnya.5 

Menurut Azami, pada era Rasulullah saw., nyatanya pencatatan hadis 

itu sendiri sudah dilakukan oleh sebagian sahabat tetapi tidak memakai 

secarik kertas, melainkan menulisnya dengan potongan kain, tulang, pelepah 

kurma ataupun barang yang lain.6 Fakta membuktikan kalau banyak di antara 

sahabat Rasulullah saw. yang dengan cara individu memiliki catatan hadis 

dalam wujud shahifah-shahifah. Akan tapi, periwayatan hadis banyak 

dilakukan dengan cara hafalan ketimbang dengan cara catatan. Perihal ini 

membuat dokumen hadis dengan cara tercatat dalam wujud shahifah belum 

meliputi semua hadis yang ada serta belum melewati pengecekan Rasulullah 

saw.7 Menurut Dr. Musthafa As-Siba’iy, di antara penyebabnya yakni karna 

banyaknya ucapan, sikap, serta peristiwa- peristiwa yang bermula serta 

dirasakan oleh Rasulullah saw. sepanjang 23 tahun kerisalahannya. Serta tidak 

sedikit peristiwa-peristiwa itu berlangsung ditempat yang bisa disaksikan 

oleh para sahabat yang tekun mencatat.8 

Era sesudah Rasulullah saw. meninggal, ialah masa kedua 

perkembangan hadis pada era khulafa’ al-rasyidin yang terdiri dari 4 orang 

sahabat, ialah Abu Bakar, Umar ibn Khattab, Usman ibn Affan, dan Ali ibn Abi 

 
5 M. Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadis, h. 75. 
6 Mustafa Azami, Studies in Hadis Methodologi and Literature, diterjemahkan oleh A. 

Yamin dengan judul : Metodologi Kritik Hadis (Cet. II; Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), h. 27-
30.   

7 M. Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadis, h. 80-81. 
8 Mustafa al-Siba’iy, al-Sunnah wa Maka>natuha fi al-Tasyri al-Isla>miy  (Beirut: 

Maktab al-Isla>m, 1985), h. 66-67.  
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Thalib.9 Pada era ini kepedulian para sahabat tengah terfokus pada 

pemeliharaan serta penyebaran al-Qur’an, hingga periwayatan hadis belum 

sedemikian itu berkembang serta masih terdapat pembatasan dalam 

periwayatan. Oleh sebab itu para ulama berpendapat era ini sebagai era 

pembatasan periwayatan.10 

Pada masa setelahnya yaitu pada masa tabi’in periwayatan hadis yang 

dilakukan tidak berbeda dengan periwayatan pada masa sahabat. Hanya saja 

persoalan yang dihadapi mereka agak berbeda dengan yang dihadapi para 

sahabat. Seiring dengan pesatnya perluasan daerah kekuasaan Islam, 

penyebaran para sahabat ke daerah-daerah menerus bertambah, alhasil era 

ini diketahui dengan era menyebarnya periwayatan hadis.11 

Pada era sekarang ini, telah ada beberapa macam kitab-kitab hadis 

yang tidak lagi hanya berasal dari shahifah-shahifah melainkan juga dari 

hafalan-hafalan. Dari sejarah tersebut, hadis telah mengalami beragam 

pemeliharaan dari secara hafalan hingga menjadi tulisan. Hadis yang juga 

fungsinya sebagai penjelas (bayan) dari kandungan al-Qur’an, bagi umat Islam 

posisi dan kedudukannya menjadi sumber hukum Islam yang berada di nomor 

dua setelah al-Qur’an. Hal tersebut yang menjadikan Hadis sangat krusial 

untuk dipelajari dan dikaji mendalam oleh kalangan umat Islam. Termasuk 

para kaum santri pondok pesantren yang jadi komunitas majelis pendidikan 

 
9 M. Agus Sholihin dan Agus Suyadi, Ulumul Hadis, (Bandung, Pustaka Setia, 2013), h. 

59 
10 Leni Andariati, “Hadis dan Sejarah Perkembangannya”, Ilmu Hadis 4, no. 2 (2020): 

h. 157 
11 Munzier Suparta, Ilmu Hadis, h. 70-71. 
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Islam yang lumayan besar serta banyak di Indonesia. Pesantren sendiri 

mempunyai kontribusi penting dalam memajukan ilmu pengetahuan pada 

penduduk Indonesia, termasuk wawasan dalam aspek Ilmu Hadis.  Pada era 

modern ini, perkembangan informasi dan teknologi yang pesat sangat 

mempengaruhi perkembangan sejarah hadis, sehingga pesantren memiliki 

peranan penting dalam perkembangan kajian hadis di Indonesia. 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka perlu 

adanya penelitian mendalam untuk mengetahui bagaimana kondisi nyata dan 

objektif tentang perkembangan kajian Hadis di pondok pesantren. Peneliti 

merasa tertarik untuk melakukan penelusuran melalui penggalian data atau 

informasi kemudian dilakukan penyusunan dengan judul : “Kajian Hadis di 

Pondok Pesantren Ulul Albab Makassar.”  

B. Rumusan Masalah 

Berpijak dari permasalahan tersebut, maka penulis merumuskan dua 

rumusan masalah sebagai berikut; 

1. Bagaimana kajian Hadis di Pondok Pesantren Ulul Albab Makassar? 

2. Bagaimana metode kajian Hadis di Pondok Pesantren Ulul Albab 

Makassar? 

C. Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian 

1. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus mempunyai tujuan supaya memberikan kemudahan 

kepada penulis dalam meningkatkan penelitian ini, untuk tidak terjadi 
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kesalahpahaman terkait judul yang diangkat dalam penelitian ini. Maka 

penulis akan memberikan pengertian tiap kata yang dikira penting.  

a. Kajian Hadis 

Kajian ialah sesuatu aktivitas pencarian serta peninjauan kepada 

sesuatu hal yang jadi objek, sementara itu hadis ialah seluruh yang 

ditumpukan pada Nabi Saw. baik berupa percakapan, penerapan, penentuan, 

serta hal-ihwal Nabi Muhammad saw.12 Sehingga kajian hadis merupakan 

aktivitas pencarian serta peninjauan kepada hadis Nabi saw. baik dalam wujud 

percakapan, penerapan, penentuan, ataupun perihal ihwal. 

Pada penelitian ini, kajian Hadis yang dimaksudkan tidak hanya 

terbatas pada Hadis seperti dalam definisi Hadis yang sudah disebutkan di 

atas, namun pula meliputi kajian mengenai Ilmu Hadis serta bagaimana Hadis 

itu diimplementasikan/dikembangkan atau hidup di tengah warga terkhusus 

di Pondok Pesantren Ulul Albab Makassar. 

b. Pondok Pesantren 

 Sebutan pondok pesantren bersumber dari 2 kata yang memiliki satu 

makna. Sebutan pondok berawal dari bahasa Arab “funduq” maksudnya 

asrama besar yang disajikan buat persinggahan. Sementara pesantren secara 

etimologi berawal dari kata santri dengan awalan pe- serta akhiran –an 

sehingga jadi pe- santri- an yang berarti pelajar. Kata santri berawal dari kata 

Cantrik dalam bahasa Sansekerta yang berarti orang yang senantiasa 

 
12 M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan 
Pendekatan Ilmu Sejarah, (Cet. III; Jakarta:Bulan Bintang, 2005), h. 28 
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mencontohi guru, yang setelah itu dikembangkan oleh Perguruan Taman 

murid dalam sistem asrama yang diucap Pawiyatan. 13 

 Tidak hanya itu Imam Zarkasyi memaparkan dengan cara definitif 

memaknakan pesantren selaku majelis pendidikan Islam dengan sistem 

asrama alias pondok, dimana kyai selaku tokoh sentralnya, masjid selaku 

pusat aktivitas yang menjiwainya, serta pengajaran agama Islam dibawah 

binaan kiai yang diikuti santri selaku aktivitas utamanya.14 

2. Fokus Penelitian 

 Memandang luasnya pembahasan pada penelitian ini, sehingga penulis 

akan mengkhususkan pembahasan, demi memperjelas serta memberikan 

arah yang pasti dalam penelitian ini. Ada pula titik fokus penelitian ini, yakni 

mengenai kajian hadis di Pondok Pesantren Ulul Albab Makassar. 

D. Kajian Pustaka 

 Sesudah peneliti melaksanakan penelaahan kepada beberapa karya 

ilmiah, peneliti tidak mendapatkan hasil karya ilmiah yang serupa benar 

dengan permasalahan yang hendak penulis angkat dalam penelitian. Akan 

tetapi, peneliti mendapatkan beberapa hasil penelitian ataupun karya ilmiah 

yang membahas mengenai perkembangan Kajian Hadis di Pondok Pesantren, 

tetapi tema ataupun permasalahan yang diangkat tidak serupa. Dalam tulisan 

ini, peneliti memusatkan penelitian perihal Perkembangan Kajian Hadis di 

 
13 Nurcholis Majid, Bilik-bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan, (Jakarta: 

Paramadina,1977), h.20 
14 Amir Hamzah Wirosukarto,et.al., KH Imam Zarkasyi dari Gontor Merintis Pesantren 

Modern, (Ponorogo: Gontor Press,1996) h.5 
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Pondok Pesantren Ulul Albab Makassar. Ada pula yang jadi referensi terkait 

dengan judul skripsi ini antara lain, ialah: 

 Pertama, skripsi yang ditulis oleh Mujadid Sigit Aliah, salah seorang 

mahasiswa program sarjana Ilmu hadis di Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar pada tahun 2019, dengan judul “Kajian Hadis di Perguruan Tinggi 

Keagamaan Islam Negeri Indonesia”.15 Dalam skripsi itu, lebih fokus menelaah 

tendensi kajian Hadis di UIN Alauddin Makassar dalam perihal ini kajian yang 

dilakukan dalam bentuk Skripsi oleh mahasiswa jenjang akhir guna meraih 

titel sarjana di bidang hadis baik terkait peta model-model kajian Hadis dalam 

skripsi- skripsi tersebut maupun tendensi tiap bentuk penelitian tersebut. 

Yang jadi pembeda dari penelitian ini merupakan peneliti lebih fokus melihat 

perkembangan kajian Hadis di Pondok Pesantren Ulul Albab Makassar. 

 Kedua, jurnal studi islam yang ditulis oleh saudara Mochammad 

Samsukadi dalam tulisanya yang bertema “Paradigma Studi Hadis di Dunia 

Pesantren”.16 Di dalam tulisannya ditemui pembahasan bahwa kajian utama 

yang terdapat pada lingkungan pesantren berpusat pada kajian-kajian fiqih 

serta bahasa Arab, sehingga membuat kajian al-Qur’an serta hadis cuma 

sebagai pendukung dari kajian utama. Perihal ini tidak lain disebabkan dari 

anggapan masyarakat pesantren kalau hadis merupakan bagian inheren dari 

rasul yang amat sakral, sehingga mereka berpendapat tidak sewenang-

 
15 Mujadid Sigit Aliah, “Kajian Hadis di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri 

Indonesia”, Skripsi, (Fakultas Ushuluddin dan Filsafat: UIN Alauddin Makassar, 2019). 
16 Muchamad Samsukadi, “Paradigma Studi Hadis di Dunia Pesantren”, Jurnal Studi 

Islam VI, No.1 (Jawa Timur: Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang, 2015) 



8 
 

 

 

wenang orang yang dapat mengkajinya. Pada sisi lain, pola kehidupan dalam 

dunia pesantren lebih menekankan pendekatan amaliah dari pada ilmiah, 

sehingga sangat wajar saja bila kajian hadis di pesantren cuma bersifat 

pengantar saja serta hampir tak mungkin ditemui kajian hadis yang 

mendalam, misalnya fiqih serta bahasa. Sesudah meninjau dari fakta dalam 

jurnal di atas, penulis merumuskan bahwa tidak ada kesamaan persis dalam 

perkara penelitian, sebab penulis menekankan pada penelitian perihal 

bagaimana perkembangan kajian hadis dengan cara khusus di Pondok 

Pesantren Ulul Albab Makassar, sementara itu dalam jurnal membahas 

pesantren secara umum, serta ini yang menjadi bagian dari alasan penulis 

untuk tetap meneruskan penelitian ini, dan menjadikan jurnal di atas sebagai 

bagian dari referensi untuk menunjang penulis dalam menuntaskan penelitian 

ini. 

 Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizki Maulana, salah 

seorang mahasiswa program sarjana IAIN Antasari Banjarmasin pada tahun 

2015, dengan judul “Kajian Hadis di Pondok Pesantren (Studi Terhadap 3 

Pesantren di Kota Banjarbaru)”.17 Dalam skripsi itu, juga membahas kajian 

hadis di kalangan pesantren. Akan tetapi, yang membedakan dengan 

penelitian ini merupakan tempat alias lokasi yang menjadi pokok penelitian. 

Dalam skripsi itu, fokus pada 3 pesantren di Kota Banjarbaru ialah Pondok 

 
17 Muhammad Rizki Maulana, “Kajian Hadis Di Pondok Pesantren (Studi Terhadap 

Tiga Pesantren di Kota Banjarbaru)”, Skripsi, (Fakultas Ushuluddin dan Humaniora: IAIN 
Antasari, 2015). 
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Pesantren Al-Falah, Darul Ilmi serta Yasin, sementara itu pada penelitian ini 

fokus hanya pada Pondok Pesantren Ulul Albab Makassar.
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

A. Kajian Hadis dan Ruang Lingkupnya 

 Kajian ialah sesuatu aktivitas penelaahan serta observasi kepada 

sesuatu hal1, ataupun kadangkala disebut dengan studi yang memperlihatkan 

pada penelitian ilmiah, kajian, dan cara analisis.2 Penelitian ialah cara 

peninjauan dengan detail; pengolahan, analisa, pengumpulan, penyajian, serta 

pelacakan data yang diramu dengan cara sistematis dan objektif guna 

mendapatkan titik terang sesuatu permasalahan ataupun menyelidiki sesuatu 

hipotesis guna meningkatkan prinsip-prinsip umum.3 

 Hadis dalam objek kajian ialah bermacam perihal yang ditumpukan 

pada Rasulullah saw., Ulama membatasi dengan penyandaran yang berbentuk 

perilaku, perkataan, ketetapan, serta sifat-sifat Rasul Muhammad saw.,4hal 

yang tidak tercakup pada bagian itu, maka tidak tercantum kedalam objek 

kajian hadis. Selaku contoh beberapa objek yang disandarkan kepemilikannya 

pada Rasulullah saw, meskipun hal tersebut betul punya Rasul saw tetap saja 

perihal tersebut tak dapat dikategorikan sebagai hadis sehingga hal tersebut 

tidak masuk kedalam objek kajian hadis. 

 
1Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 

2008), h. 660. 
2 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, h. 1530. 
3 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, h. 1661. 
4 Mahmud Tahhan, Taisir Mustalah al-Hadis (Cet. III, Riyad}: Maktabah al-‘Arabiyah 

al-Su‘udiyah, 1987), h. 15 
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 Dari dulu hingga sekarang, Sanad dan Matan menjadi objek penelitian 

hadis yang mempunyai beberapa macam bentuk perkembangan pemikiran. 

Dengan demikian, objek kajian hadis yaitu segala sesuatu yang bersumber dari 

Rasulullah saw. dan dikodifikasikan menjadi Kitab Hadis dalam konteks 

terkini. Semenjak kitab hadis muncul pada masa periwayatan, para ulama 

hadis mulai mengkaji hadis dengan mencatat kitab ilmu hadis yang sering 

disebut dengan ‘ulum al-hadis.  

 Dalam pengembangan kajian hadis, ulama mengatur faktor yang 

tercantum dalam hadis ialah sanad serta matan, ataupun kerap diistilahkan 

dengan periwayat (rawi), rantai periwayatan (sanad), serta konten hadis 

(matan).5 Bersandar dari pengembangan faktor itu hingga melahirkan 

bermacam kajian hadis terkait orisinalitas serta penjelasan kepada hadis 

ataupun ma’ani al-hadis.6 

 Perlu kita ketahui bahwasanya ilmu hadis mempunyai 2 cabang utama, 

yakni ilmu hadis riwayah serta ilmu hadis dirayah. Dari dulu hingga sekarang, 

kajian hadis tak pernah menyimpang dari dua ilmu tersebut, hanya saja 

adanya perkembangan konsep atau gagasan ilmu hadis riwayah atau dirayah. 

Menurut al-Suyuti, pada dasarnya ilmu hadis hanya ada satu, yakni ilmu hadis 

atau ulum al-hadis. Namun sesudah periode al-Khatib al-Baghdadi, kemudian 

dijabarkan menjadi 2 bagian, yakni ilmu hadis riwayah serta dirayah. 

Sepertinya yang telah dijelaskan al-Suyuti sangatlah benar dikarenakan kitab 

 
5 M. Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadis (Cet.X; Bandung: Angkasa, 1991), h. 17. 
6 Muhammad Anshori, “Objek dan Ruang Lingkup Kajian Hadis Masa Klasik dan 

Kontemporer”, Studi Al-Qur’an dan Tafsir 2, no.1: h.8-9. 
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yang dikarang oleh al-Khatib al-Baghdadi ialah al-Kifayah fi’ilm al-Riwayah. 

Kitab ini menjadi satu-satunya kitab ilmu hadis yang dicatat dengan riwayat 

(mempunyai sanad) dalam sejarah literatur ilmu hadis.7 

 Kajian hadis pada umat Islam pada awal mulanya bukan cuma 

menelaah dengan semata-mata wacana gagasan saja, tetapi pula dikaji agar 

bisa menjadi sumber rujukan dalam bertingkah laku dalam kehidupan sehari-

hari. Penerapan terhadap kandungan hadis sehingga melahirkan sesuatu adat 

serta fenomena-fenomena penjelasan hadis ditengah masyarakat. Perihal 

inilah yang menjadi latar belakang lahirnya kajian mengenai pemikiran 

masyarakat kepada hadis ataupun kerap istilahkan dengan kajian living hadis. 

B. Perkembangan Hadis dari Masa ke Masa 

 Histori serta perkembangan hadis bisa diamati dari 2 perspektif 

penting, ialah periwayatan serta pendewanannya (kodifikasi). Dari keduanya 

bisa dikenal metode serta modifikasi yang berhubungan dengan tutur kata, 

perilaku, hal ihwal, watak serta taqrir Rasul Saw pada para sahabat serta 

seterusnya sampai timbulnya kitab-kitab himpunan hadis guna dijadikan 

pegangan dalam kehidupan.8 

1. Hadis pada Masa Rasulullah saw 

 Pada Masa Rasulullah Saw ialah masa pertama sejarah perkembangan 

hadis. masa ini terbilang agak singkat apabila dibanding dengan masa- masa 

 
7 Jalāluddin Abūal-Faḍl ‘Abdur Raḥmān bin Abū Bakar al-Suyūṭī, Tadrīb al-Rāwī Syarḥ 

Taqrīb al-Nawawī, ditaḥqīq oleh ‘Abdul Wahhāb bin ‘Abdul Laṭīf, juz-I (Madinah: al-Maktabah 
al-‘Ilmīyah, cet-II, 1392 H/1972 M),hlm. 5. 

8 Leni Andariati, “Hadis dan Sejarah Perkembangannya”, Ilmu Hadis 4, no. 2 (2020): h. 
154. 
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selanjutnya. Era ini terjadi sepanjang 23 tahun, mulai tahun 13 saat sebelum 

hijriah, bersamaan dengan 610 Masehi hingga dengan tahun 11 Hijriah yang 

bersamaan dengan tahun 632 Masehi. Era ini ialah turunnya wahyu (ashr al- 

wahyii) serta sekalian sebagai era perkembangan hadis. 9 

 Yang diartikan dengan era perkembangan hadis yakni era periwayatan 

hadis dari Rasulullah Saw kepada para sahabatnya. Salah satu wujudnya ialah 

Rasulullah Saw menginstruksikan pada para sahabatnya guna menghafal serta 

menyampaikan ataupun mengedarkan hadis- hadisnya. Menurut Ajjaj al- 

Khatib, perihal yang mengakibatkan hadis itu dapat muncul ialah;10 

a. Terjadi pada Rasulullah Saw sendiri setelah itu diuraikan ketetapannya 

pada para sahabat, berikutnya para sahabat menyampaikan pada 

sahabat lain. 

b. Hal itu terjadi pada para sahabat serta umat Islam sebab memiliki 

sebuah permasalahan kemudian setelah itu ditanyakan pada 

Rasulullah Saw serta Rasul membagikan jawaban serta uraian. 

c. Seluruh amal perbuatan serta tindakan Rasulullah Saw selama 

pelaksanaan syariah, baik dalam hal ibadah serta akhlak yang dilihat 

oleh para sahabat, setelah itu diteruskan kepada para sahabat lainnya. 

 Menurut Azami, Rasulullah Saw dalam menyampaikan hadisnya 

menggunakan beberapa metode, yaitu; 

 
9 Latifah Anwar, “Penulisan Hadis pada Masa Rasulullah Saw”, Ilmu Al-Qur’an dan 

Hadis 3, no. 2 (2020): h.132. 
10 Abustani Ilyas dan La Ode Ismail Ahmad, Filsafat Ilmu Hadis (Cet. I; Surakarta: 

Zadahaniva Publishing, 2011), h. 55-56. 
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a. Pengajaran dengan metode percakapan langsung bertatap muka 

dengan Rasulullah Saw dalam halaqah kajian yang dilakukan oleh 

Rasulullah Saw.   

b. Pengajaran tercatat lewat surat- surat dari Rasulullah Saw pada para 

raja, penguasa, panglima prajurit serta gubernur muslim.  

c. Demonstrasi dengan cara praktis lewat pengajaran praktis dengan 

instruksi yang lumayan nyata buat mencontohi seluruh tindakan 

beliau. 

 Menurut Azami, dalam mempelajari hadis para sahabat menggunakan 

tiga metode pembelajaran, yakni;11 

a. Metode Hafalan, ialah para sahabat mencermati setiap kata yang 

diucapkan oleh Rasulullah Saw dengan amat hati- hati. Anas bin Malik, 

seseorang pelayan Rasulullah Saw sempat membagikan komentar: 

“Kami duduk bersama Rasulullah Saw. Jumlah kami kurang lebih 

mencapai 6 puluh orang, serta beliau mengajarkan hadis. Kala beliau 

memohon diri pergi untuk sesuatu kebutuhan, kami umumnya 

mengingat apa yang baru kami dapatkan dengan cara bergantian, serta 

dikala kami meninggalkan masjid, sunnah ataupun hadis yang kita 

dapatkan sudah melekap dibenak kita masing- masing. Seperti itu, 

salah satu contoh metode sahabat dalam menghafalkan hadis 

Rasulullah Saw. 

 
11 Abustani Ilyas dan La Ode Ismail Ahmad, Filsafat Ilmu Hadis (Cet. I; Surakarta: 

Zadahaniva Publishing, 2011), h. 57. 
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b. Catatan, ialah para sahabat pelajari hadis dengan metode mencatatnya. 

c. Praktek, yakni para sahabat mempraktekkan apa saja yang mereka 

pelajari dari Rasulullah Saw sebagai etika ilmu dalam Islam. 

 Pada periode ini, kedudukan sahabat amatlah berarti selaku generasi 

awal yang langsung menerima serta menyaksikan ucapan, perilaku serta 

ketetapan Rasulullah Saw. Pada intinya, perkembangan hadis tidak bisa 

dilepaskan dari individu Rasulullah Saw yang hidup di tengah warga serta 

berbincang dengan masyarakatnya. Dengan begitu, hadis ialah reaksi kepada 

peristiwa- peristiwa yang terjalin di tengah- tengah warga, baik yang 

bersangkutan dengan situasi umum ataupun perkara spesial yang dihadapkan 

kepadanya. 

 Berikutnya dalam era penulisan, Rasulullah Saw mempunyai 2 

kebijaksanaan yang berbeda, ialah melarang para sahabat buat mencatat hadis 

serta menginstruksikan para sahabat buat mencatat hadis. Kebijaksanaan 

Rasulullah Saw itu memunculkan perbedaan opini di golongan ulama apalagi 

di golongan sahabat mengenai bisa tidaknya pencatatan hadis dilakukan. 

 Larangan pencatatan hadis Rasulullah Saw terangkum dalam suatu 

hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa’ id al- Khudry yang berbunyi :12 

 
12 Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairiy al-Naisaburiy, Al-Musnad al-Shahih 

al-Muktasar bi Naqli al-‘Adli ‘an al-‘Adl ila saw (Bairut : Dar Ihya al-Turas al-‘Arabiy, t.th), h. 
2298. 
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امٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسَْلمََ، عَنْ عَطَاءِ  ، حَدَّثنَاَ هَمَّ حَدَّثنَاَ هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْْزَْدِيُّ

ِ، أنََّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  بْنِ يسََارٍ، عَنْ أبَيِ سَعِيدٍ  الْخُدْرِي 

وَمَنْ كَتبََ عَن يِ غَيْرَ الْقرُْآنِ فلَْيمَْحُهُ قاَلَ: " لََ تكَْتبُوُا عَن يِ،   

 “Haddab bin Khalid Al-Azdi memberi tahu kami, Hammam 

memberitahu kami, dari Zaid bin Aslam, dari Ata bin Yasar, dari Abi Saeed Al-

Khudriy, Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Janganlah kamu menulis 

sesuatu yang berasal dari padaku, terkecuali al-Qur’an. Dan barangsiapa telah 

menulis daripadaku selain al-Qur’an, hendaklah ia menghapusnya.”13 

 Para ulama memahami hadis di atas selaku bentuk perhatian 

Rasulullah Saw terhadap al-Qur’an dan hadis agar tidak mencampuradukkan 

kedua hal tersebut, dan mengajak para sahabat untuk lebih fokus kepada 

proses penurunan wahyu menjadi Al-Qur’an. Setelah itu, di saat tidak terdapat 

lagi kekhawatiran ataupun risiko pengabaian al-Qur’an, larangan pencatatan 

hadis sudah tidak berlaku serta orang muslim diizinkan mencatat hadis 

Rasulullah Saw. Perintah dibolehkannya menulis hadis ini, dikatakan dalam 

sabda Rasulullah Saw, di antaranya: 

 Dari Abu Hurairah ra. bahwa terdapat seseorang pria dari sahabat 

anshar melihat hadis Rasulullah Saw namun beliau tidak hafal hadis itu, 

setelah itu beliau bertanya pada Abu Hurairah hingga beliau 

memberitahukannya. Setelah itu beliau mengadu pada Rasulullah Saw 

mengenai hafalannya yang sedikit itu, hingga Rasulullah Saw bersabda: 

 
13 An-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarh, Jilid 9, Kitab Al-‘Ilm No. 17, hlm. 316 
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 إسْـتعَِـنْ عَـلىَ حِـفْـظِــكَ بـِيـَمِـيْـنـِكَ 

 “Bantulah hafalanmu dengan tanganmu”. (HR. Tirmidzi) 

 Dalam satu riwayat dari Abu Hurairah ra. dikatakan, ketika Nabi 

Muhammad saw. menaklukkan Mekkah. Beliau bangun dan berkhotbah. 

Kemudian seseorang pria dari Yaman yang bernama Abu Syah beliau berdiri 

serta menanya: “Tuliskanlah saya”? Lalu Rasulullah Saw bersabda:  

 اكتبوا لَبي شاة

 “Tuliskanlah untuk Abi Syah”. (HR. Bukhari dan Abu Daud)14 

 Para ulama memahami dua hadits di atas yang tampaknya 

bertentangan dan mengkompromikan atau menyelesaikannya dengan 

menggabungkan kedua hadits tersebut dalam beberapa uraian, yaitu:15 

a. Pelarangan hadis itu dimansukhkan oleh hadis yang memerintahkan 

penulisan hadis, 

b. Pelarangan tersebut sifatnya umum sedangkan instruksi mencatat 

hadis khusus bagi sebagian sahabat, 

c. Pelarangan mencatat hadis adalah bagi mereka yang ditakutkan akan 

mencampuradukkannya dengan al-Qur’an, sedangkan izin untuk 

menulisnya adalah bagi mereka yang dapat dipastikan tidak bakal 

mencampuradukkannya dengan al-Qur’an, 

 
14 Hadis riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas, Al-‘Asqalani, Fath Al-Bari bi SyarhFath 

Al-Bari bi Syarh, Juz 5, Bab Luqathah, No. 7, hlm. 103 
15 Abustani Ilyas dan La Ode Ismail Ahmad, Filsafat Ilmu Hadis (Cet. I; Surakarta: 

Zadahaniva Publishing, 2011), h. 63. 
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d. Pelarangan tersebut dimaksudkan menurut klasifikasi formal seperti 

mushaf al-Qur’an, sedangkan diperbolehkan jika hanya berupa catatan 

untuk keperluan pribadi,  

e. Pelarangan tersebut berlaku jika para sahabat tidak menghafal dan 

mencatat wahyu pada saat turunnya wahyu, sedangkan menulis hadis 

diizinkan setelah turunnya wahyu, menghafal dan mencatat wahyu.  

 Pada era Rasulullah Saw, hadis dengan cara tercatat belum melingkupi 

semua hadis yang ada. Perihal ini diakibatkan oleh jumlah sahabat yang cerdas 

menulis tidak banyak serta aktivitas menulis mengenai seluruh perihal yang 

terjadi pada seorang yang sedang hidup bukanlah gampang. 

2. Hadis Pada Masa Sahabat 

 Memasuki masa ini, sejarah pertumbuhan hadis sudah memasuki sesi 

baru, periode ini diketahui dengan era al Tathabbut wa al Iqlal min al riwayah 

ialah rentang waktu pembatasan hadis serta penyedikitan periwayatan.16 

Walaupun dengan cara khusus hadis belum memperoleh perhatian yang 

sungguh-sungguh, namun aktivitas periwayatan hadis mulai meningkat 

meskipun sedikit. Perihal tersebut disebabkan oleh Abu Bakar, Umar serta 

pula dua khalifah terakhir amat berhati-hati pada penerimaan riwayat hadis, 

juga termasuk riwayat dari Abu Hurairah selaku sahabat yang sangat banyak 

meriwayatkan hadis. 

 
16 Arofatul Mu’awanah, “Perkembangan Hadis pada Masa Sahabat”, Kaca 9, no.2 

(2019): h.131. 
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 Abu Salamah bertanya kepada Abu Hurairah: “Apakah dia 

meriwayatkan banyak hadis pada masa ‘Umar?” Abu Hurairah menjawab: 

“Seandainya aku meriwayatkan hadis di era Umar sebagaimana aku 

meriwayatkannya kepadamu, Umar pasti akan mencambukku dengan 

cambuknya.” Kehati-hatian para sahabat ini berfungsi untuk mencegah 

penyebaran hadis palsu untuk kebutuhan tertentu. 

 Dengan demikian jumlah periwayatan hadis pada zaman sahabat masih 

sangat terbatas, meskipun terhitung banyak jika dibandingkan dengan 

pencatatan hadis pada masa Rasulullah saw. Dapat dikatakan bahwa pada 

zaman sahabat, periwayatan hadis sangat terbatas.17 Ketika Utsman bin Affan 

memberikan khutbah, beliau menyarankan agar para sahabat tidak terlalu 

sering menyalin hadis-hadis yang tidak mereka dengar pada masa Abu Bakar 

dan Umar. Ali bin Abi Thalib juga tidak mudah menerima hadis dari orang lain. 

Ali mengatakan, "Saya percaya sepenuhnya pada hadis yang saya terima 

langsung dari Rasulullah Saw. Namun, jika hadis itu berasal dari seseorang 

yang meriwayatkan, maka saya akan meminta orang tersebut untuk 

bersumpah." 

 Sejarah menulis bahwa masa sahabat terkhusus Khulafa’ur Rasyidin 

periwayatan hadis terhitung begitu sedikit serta lamban. perilaku ketekunan 

serta kehati-hatian sahabat dalam memelihara hadis disertai pula oleh para 

tabi’in yang tiba setelah mereka.18 

 
17 Idri, dkk, Studi Hadis (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 98-100. 
18 Nawir Yuslem, Ulumul Hadis, (Ciputat, 1997), h. 108-110. 
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3. Hadis pada Masa Tabi’in 

 Seperti mana para sahabat, para tabi’in pula amat berhati-hati dalam 

periwayatan hadis. Cuma saja, beban mereka tidak begitu berat bila dibanding 

dengan yang dialami para sahabat, sebab pada era ini al-Qur’an telah dihimpun 

dalam satu mushaf, alhasil tidak lagi meresahkan mereka. Tidak hanya itu, 

pada era akhir masa khulafa’ur Rasyidin, para sahabat ahli Hadis sudah 

menyebar ke sebagian daerah kewenangan Islam. Perihal ini, ialah kemudahan 

untuk para tabi’in buat pelajari hadis-hadis mereka. 

 Hadis-hadis yang diperoleh oleh para tabi’in ada yang dalam wujud 

catatan-catatan ataupun tulisan-tulisan serta terdapat pula yang mesti dihafal. 

Seluruh bentuk ini saling memenuhi, alhasil tidak terdapat satu hadis pun yang 

tercecer ataupun terabaikan.19 Apabila dicermati, digolongan tabi’in banyak 

yang melangsungkan perjalanan “rihlah” buat mencari hadis-hadis yang 

dipunyai oleh sahabat yang ada di kota itu. Dengan terdapatnya “rihlah”, 

hingga bisa terjalin pertukaran riwayat antara satu kota dengan kota lain yang 

mengidentifikasi pesatnya kemajuan periwayatan hadis20. 

 Sesudah itu, pada era khalifah Umar bin Abdul Aziz, hadis mulai ditulis 

atau klasifikasi dalam kitab-kitab hadis. Pada langkah klasifikasi ini, para 

ulama dimohon buat menulis ataupun mencatat lagi hafalan serta catatan para 

ulama yang mempunyai hadis.  

 
19 Khairil Ikhsan Siregar dan Sari Narulita, Ulumul Hadis-Kompilasi (Cet. I; Jakarta: 

Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, 2015), h. 40-41. 
20 Sohari, “Perbedaan Tingkat Pemahaman Sahabat dan Tabi’in dalam 

Menginterpretasikan Hadis”, Al-Qalam 20, no. 96 (2003): h. 93. 
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Aspek yang mendorong Umar bin Abdul Aziz melaksanakan klasifikasi, 

ialah: 

a. Keresahan bakal musnahnya hadis, sebab para sahabat banyak yang 

wafat dampak sering berlangsung peperangan serta usia lanjut. 

b. Terdapatnya orang- orang yang melaksanakan pemalsuan hadis 

diakibatkan oleh keretakan politik serta kelainan aliran di golongan 

pemeluk Islam. 

c. Wilayah kewenangan Islam terus menjadi besar, perkara yang dialami 

Pemeluk terus menjadi banyak. 

d. Al-Qur’an sudah dibukukan serta sudah tersebar luas, alhasil tidak 

dikhawatirkan lagi hendak berbaur dengan hadis. 

 Adapun ciri-ciri dan sistem pembukuan hadis pada masa kodifikasi, 

yaitu: 

a. Al-Muwatta’ yang disusun oleh Imam Malik bin Anas atas permohonan 

Khalifah Abu Ja’far al- Manshur 

b. Musnad al-Syafi’iy yang disusun oleh Imam Syafi’iy selaku himpunan 

hadis- hadis yang ada dalam buku dia yang Bernama “al-‘Umm.” 

c. Mukhtaliful Hadis yang disusun oleh Imam Syafi’iy bermuatan 

mengenai cara-cara menerima hadis selaku hujjah serta cara-cara 

mengkompromikan hadis yang nampak berlawanan. 

d. Al-Sirah al-Nabawiyah yang disusun oleh Ibnu Ishaq bermuatan 

mengenai perjalanan hidup Rasulullah Saw serta peperangan-

peperangan di era Rasulullah Saw. 
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4. Hadis pada Masa Kontemporer 

 Sesudah berlangsung klasifikasi hadis, ulama hadis pula mencatat 

kitab-kitab Ilmu Hadis. Kitab ini, memuat bermacam ragam sebutan alhasil 

diketahui dengan Ilmu Musthalah al-Hadis. Ilmu-ilmu hadis digabungkan oleh 

ulama dari era ke era dengan beraneka ragam wujudnya. Orang yang pertama 

kali menyusun kitab ulumul hadis merupakan al-Ramahurmuzi yang menulis 

al-Muhaddis al-Fasil baina al-Rawi wa al-Wa’i, walaupun tidak menyeluruh, 

Abu Abdillah al-Hakim menulis Ma’rifah Ulum al-Hadis, tapi susunannya belum 

sistematis. Setelah itu Abu Nu’aim al-Asbahani yang meneruskan karyanya 

dengan tajuk Ma’rifah Ulum al-Hadis al-Kitab al-Hakim. Al-Khatib al-Bagdadi 

mencatat ilmu mengenai riwayah. Perlu diketahui kalau Ilmu Hadis 

mempunyai 2 bagian utama ialah, Ilmu Hadis Riwayah serta Ilmu Hadis 

Dirayah. Akan tapi, bagi al-Suyuti Ilmu Hadis pada dasarnya cuma satu, ialah 

Ulum al-Hadis saja. 

 Seiring berjalannya waktu, Ilmu Hadis Dirayah ataupun yang lazim 

diucap Ilmu Musthalah al-Hadis menemukan kepedulian amat besar dari 

ulama-ulama hadis. Dari kedua bagian Ilmu Hadis itu, ulama meningkatkan 

analisis mereka dengan cara lebih luas. Subjek analisis hadis yang pada 

mulanya terdiri dari sanad serta matan, saat ini mulai dikaji dengan wujud 

yang lebih menarik sehabis timbulnya pemikiran-pemikiran dari dunia barat 

ataupun golongan Orientalis.21 

 
21 Muhammad Anshori, “Objek dan Ruang Lingkup Kajian Hadis Masa Klasik dan 

Kontemporer”, Studi Al-Qur’an dan Tafsir 2, no.1: h.18. 
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 Dengan kata lain, hadis senantiasa jadi amatan yang problematik serta 

menarik untuk para ilmuan, baik yang mengkajinya selaku penjaga ataupun 

selaku penentangnya dengan gelar inkar al-sunnah ataupun al-munkir al-

sunnah. Di golongan pemeluk Islam, kajian kepada hadis di era kontemporer 

lebih dipusatkan pada uraian hadis. Perihal ini berimplikasi kepada bermacam 

macam analisa dalam menguasai bacaan matan hadis. Di golongan ilmuan 

hadis Indonesia misalnya, Syuhudi Ismail yang sudah menentukan prinsip-

prinsip uraian matan hadis serta beberapa ilmuan yang lain.22 

C. Macam-macam Metode Pembelajaran Hadis 

 Mayoritas ulama membagi metode pembelajaran hadis ataupun dalam 

sebutan hadis diketahui dengan periwayatan hadis. Periwayatan hadis ialah 

aktivitas penerimaan serta penyampaian hadis dengan menyandarkannya 

pada orang yang jadi sandarannya, dengan memakai salah satu wujud kalimat 

periwayatan.23 Metode pembelajaran hadis ialah tata cara yang sepatutnya 

serta jadi ketentuan untuk orang yang akan mendengar hadis dari seseorang 

guru dengan betul-betul mengikuti serta menerima sesuatu riwayat tertentu, 

buat diinformasikan pada orang lain serta seseorang anak didik menjaga hadis 

yang diperoleh dari gurunya dengan betul-betul menjaga dengan cara 

sempurna buat bisa meriwayatkan pada orang lain dalam bentuk yang baik.24 

 
22 Abustani Ilyas dan La Ode Ismail Ahmad, Filsafat Ilmu Hadis (Cet. I; Surakarta: 

Zadahaniva Publishing, 2011), h. 75-76 
23   Abustani Ilyas dan La Ode Ismail Ahmad, Filsafat Ilmu Hadis (Cet. I; Surakarta: 

Zadahaniva Publishing, 2011), h. 86. 
24   Mahmud Thahhan, Ulumul Hadis Studi Kompleksitas Hadis Nabi (Cet. VII; Beirut: 

Darul Tsaqafah Islamiyah, 2016), h. 169 
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 Ada pula metode menerima hadis terdapat 8 macam, ialah: 

1. Al-Sima’ 

 Ialah penerimaan hadis dengan metode mencermati percakapan 

gurunya, baik dengan metode imla’25 atau metode yang lain. Hadis ini 

dituturkan oleh guru hadis bersumber pada mahfuz serta catatannya. 

Mayoritas ulama beranggapan kalau tata cara ini terdapat di peringkat paling 

tinggi periwayatan. Terdapat yang beranggapan jika mendengar dari guru 

setelah itu diiringi dengan catatan maka hendak lebih tinggi dari mendengar 

saja sebab dengan menulis maka beliau bakal terlepas dari kelalaian serta 

lebih mendekati pada keabsahan serta keakuratan.26 

2. Al-Qira’ah 

 Ialah Penerimaan hadis dengan metode seseorang murid membacakan 

hadis di depan guru, baik ia sendiri yang membacakan ataupun orang lain baik 

dari mahfuz ataupun dari kitabnya yang sudah diteliti, sedang guru 

mencermati ataupun menyimaknya dengan baik hafalannya ataupun dari 

kitab aslinya ataupun dari dokumen yang dipakai buat memeriksa serta 

mempelajari. Sebagian besar ulama hadis menyebutnya al-‘Aradh ialah 

penyodoran hadis ataupun mengajukan bacaan, semacam ketika mengajukan 

bacaaan al-Qur’an pada gurunya. 

 
25  Imla’ yaitu menyampaikan kepada orang lain dengan bantuan pengucapan dan 

suara agar dia memindahkan secara baik dan benar dari segi bahasa dan mempelajarinya. 
Lihat Nur Khoirun Nisa’ dan M. Thaib Rizki, “Integrasi Kaidah Imla’ dan Tajwid dalam 
Kemampuan Menulis Bahasa Arab”, al-Mu’arrib Pendidikan Bahasa Arab 1, no. 2, (2021): h. 54. 

26   Khairil Ikhsan Siregar dan sari Narulita, Ulumul Hadis-Kompilasi (Jakarta: Lembaga 
Pengembangan Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, 2014), h. 54. 
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3. Al-Ijazah 

 Ialah pemberian wewenang seseorang guru pada muridnya buat 

meriwayatkan beberapa riwayatnya yang telah ditentukan pada seorang 

ataupun sebagian orang tanpa membacakan seluruh hadis yang 

diijazahkannya. Jadi, al-ijazah ialah perizinan buat meriwayatkan suatu dari 

seseorang guru pada muridnya. 

4. Al-Munawalah 

 Ialah seseorang guru ataupun ahli hadis membagikan suatu kitab pada 

muridnya supaya seseorang anak didik meriwayatkan darinya. Terdapat pula 

yang berkata kalau al-Munawalah merupakan seseorang guru membagikan 

pada muridnya kitab asli yang didengar dari gurunya ataupun suatu dokumen 

yang telah dicocokkan, sembari mengatakan “Inilah hadis- hadis yang telah aku 

dengar dari seorang, hingga riwayatkanlah hadis itu dariku” 

5. Al-Mukatabah 

 Ialah seseorang guru menulis dengan tangannya sendiri ataupun 

memohon orang lain menulis beberapa hadisnya buat diserahkan pada murid 

yang ada dihadapannya ataupun yang terletak ditempat lain dengan jalan 

mengirimkan surat lewat orang yang dapat diyakini buat menyampaikannya. 

6. Al-I’lam 

 Ialah seseorang guru memberitahukan pada muridnya kalau hadis 

tertentu ataupun kitab tertentu yang diriwayatkan ia peroleh dari seorang 

tanpa memberikan izin pada muridnya buat meriwayatkan hadis itu ataupun 

tanpa ada perintah buat meriwayatkannya. 
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7. Al-Wasiyyah 

 Ialah seseorang guru hadis meriwayatkan kitab hadis saat sebelum 

bepergian jauh ataupun saat sebelum wafat, supaya kitab riwayatnya 

diserahkan pada seorang buat meriwayatkan darinya. 

8. Al-Wijadah 

 Ialah seorang tidak menerima hadis dari gurunya lewat al-sima’ 

ataupun al-ijazah, namun mendapat hadis yang ditulis oleh periwayatnya 

dalam wujud sahifah. 

D. Kajian Hadis Pondok Pesantren di Indonesia 

 Kajian Hadis di Pondok Pesantren bukanlah merupakan suatu kegiatan 

yang baru pertama kali di lakukan di Indonesia, lalu kemudian peneliti telah 

menganalisis serta mencari beberapa kajian hadis yang pernah dilakukan 

sebelumnya, agar menjadi bahan dasar peneliti untuk meneliti. Berikut ini 

adalah beberapa hasil analisis kajian hadis pondok pesantren di Indonesia: 

1. Kajian Hadis di Pondok Pesantren Kota Banjarbaru 

 Kajian hadis di pondok pesantren Kota Banjarbaru menggunakan dua 

model pembelajaran, yaitu pertama, model pembelajaran yang bersifat 

tradisional, yakni pembelajaran yang diselenggarakan menurut kebiasaan 

yang telah lama dilaksanakan pada pesantren atau dapat juga disebut sebagai 

model pembelajaran asli (original) pondok pesantren seperti menggunakan 

metode sorogan, wetonan, dan hafalan. Kedua, model pembelajaran 

kombinatif, yaitu model pembelajaran yang menggunakan metode yang 

mengkombinasikan antara sistem klasikal dan sistem tradisional. Kitab hadis 
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yang dijadikan acuan pada pondok pesantren Kota Banjarbaru terdiri dari 

buku-buku yang umumnya dipakai di pesantren tradisional, Untuk siswa 

tingkat tsanawiyah menggunakan kitab al-Arba‟în al-Nawâwîyah serta Riyadh 

al-Shâlihîn (karya Imam al-Nawāwī w. 676 H./1277 M.). Sementara untuk 

tingkat aliyah, kitab hadis dipakai ialah Bulûgh al-Mâram (karya Ibnu Hajar al-

Asqâlani w.825 H/1449 M), serta Shahih Muslim karangan Imam Muslim (w. 

261 H.). Dan di tingkat yang lebih tinggi (Ma’had ‘Ali) menggunakan kitab 

Sunan al-Tirmidzî karangan Muhammad bin Isa al-Tirmidzi (w. 279 H.). 

Sedangkan saat pengajian hadis diadakan di masjid atau di rumah kyai, 

beberapa kitab yang digunakan, yaitu kitab Mukhtar al-Ahâdits karya Ahmad 

al-Hasyimi Bek (w. 1943 M.), kitab al-Adzkâr karya Abû Zakariyâ Yahyâ al-

Nawâwî (w. 676 H./1277 M.). serta kitab Shahih al-Bukhârî karya Imam al-

Bukhari.27 

 Pada Pondok Pesantren Kota Banjarbaru, kajian hadis dibagi menjadi 

dua kategori oleh para guru/pengajar yang bertanggung jawab atas 

pengajaran hadis di sana. Untuk tingkat tsanawiyah, fokus pembelajaran 

adalah hadis-hadis yang terkait dengan akhlak dan tasawuf. Di sisi lain, untuk 

tingkat aliyah, hadis-hadis yang berkaitan dengan fikih dan ibadah menjadi 

fokus pembelajaran. Berkenaan dengan pendidikan para guru/pengajar hadis 

di Pondok Pesantren Kota Banjarbaru, terdapat variasi yang cukup beragam 

 
27   Muhammad Rizki Maulana, “Kajian Hadis Di Pondok Pesantren (Studi Terhadap 

Tiga Pesantren di Kota Banjarbaru)”, Skripsi, (Fakultas Ushuluddin dan Humaniora: IAIN 
Antasari, 2015). 
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sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Jumlah guru/pengajar hadis 

di pondok pesantren Kota Banjarbaru terdiri dari 18 orang, di mana 9 di 

antaranya menempuh pendidikan terakhir di pondok pesantren dan 9 lainnya 

telah menyelesaikan pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Namun, tidak ada 

satu pun pengajar hadis di sana yang berasal dari jurusan Tafsir hadis. Meski 

begitu, mereka memiliki pengalaman mengajar yang memadai karena setiap 

pengajar pernah mempelajari kitab hadis yang diajarkan selama bersekolah di 

pondok pesantren sebelumnya dan memiliki ijazah sanad kitab hadis yang 

diajarkan.28 

2. Kajian Hadis di Pondok Pesantren Al-Ittihad Poncol Bringin 

Semarang29 

 Riwayat pengkajian kitab Hadis Sohihain yang pertama dimulai pada 

tahun 1948 M. Pada masa itu, pembacaan kitab Hadis Sohihain dilakukan 

setiap hari selama bertahun-tahun. Satu juz diselesaikan atau dikhatamkan 

setiap tahunnya. Dari tahun 1948 M hingga 1956 M, atau selama 8 tahun, 

pembacaan kitab Hadis dilaksanakan setiap hari, sebelum akhirnya berubah 

menjadi satu kali dalam setahun. 

 Cara mengajarkan Hadis di pondok pesantren tersebut menggunakan 

teknik al-Sama’ (santri mendengarkan langsung lafal Hadis dari syaikh/guru). 

 
28   Muhammad Rizki Maulana, “Kajian Hadis Di Pondok Pesantren (Studi Terhadap 

Tiga Pesantren di Kota Banjarbaru)”, Skripsi, (Fakultas Ushuluddin dan Humaniora: IAIN 
Antasari, 2015). 

29   Khoirul Umam, “Dinamika Kajian Hadis di Pondok Pesantren Al-Ittihad Poncol 
Bringin Semarang”, Skripsi, (Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora: IAIN Salatiga, 2021). 



29 
 

 

 

Hadis diteruskan atau dibacakan dalam pengajian oleh syaikh menggunakan 

kitab-kitab Hadis.  

 Dilihat dari metode yang diterapkan oleh pondok pesantren Al-Ittihad 

Poncol dalam memahami Hadis, mereka menggunakan metode global (ijmali) 

dengan menguraikan isi matan Hadis secara singkat dan komprehensif. 

Namun, dalam menganalisis struktur Hadis, pondok pesantren Al-Ittihad 

Poncol memakai metode tekstual untuk memahami Hadis, di mana 

pemahaman terhadap isi matan Hadis didasarkan pada teks aslinya saja. 

3. Kajian Hadis Pada Pesantren di Kota Salatiga30 

 Dari berbagai sudut pandang, pesantren di Kota Salatiga telah 

mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai 

aspek seperti status kelembagaan, program pendidikan yang diselenggarakan, 

perluasan bidang garap, kekhasan bidang keilmuan, serta jaringan kerjasama 

yang terjalin. Keragaman perkembangan tersebut menghasilkan banyak 

ekspresi pesantren dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tak hanya itu, 

kajian kitab hadis juga mengalami perkembangan pesat. Pesantren yang baru 

muncul pada 1990-an di Kota Salatiga telah mengajarkan beberapa kitab hadis 

seperti Bulughul Maram, Arbain Nawawi, Riyadhus Salihin, Sahih Bukhori, dan 

Sahih Muslim. Selain itu, para santri juga mendapatkan pendidikan lainnya, 

terutama bagi mereka yang masih buta huruf. 

 
30   Puji Rahayu, “Dinamika Kajian Hadis Pada Pesantren Di Kota Salatiga”, Skripsi, 

(Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora: IAIN Salatiga, 2019). 
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  Studi tentang kitab hadis di Pondok Pesantren Kota Salatiga memiliki 

beberapa kesamaan dan perbedaan. Sepuluh Pondok Pesantren, yaitu Ponpes 

Salafiyah Modern Pancasila, Ponpes Roudlotut Ta’allum, Ponpes Darussalam, 

Ponpes Nurul Asna, An-Nida, Ittihadul Asna, Hidayatul Mubtadiien, Al-Ishlah, 

Al-Falah, dan Sunan Giri, sudah mempelajari Kitab Hadis yang hampir serupa. 

Mereka memulai dengan mempelajari Kitab Hadis Arba'in Annawawi, Bulughul 

Marom, Riyadhus Sholihin, dan Jawarikhul Bukhori, serta Shahih Bukhori, 

Shahih Muslim, Fathul Qarib, Jami'us Saghir, Usyfuriyah, dan lainnya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode 

wawancara pada beberapa pengurus pesantren. Metode yang digunakan 

dalam tulisan ini merupakan metode deskriptif-analisis ialah menguraikan 

data-data yang ditemui dari berbagai sumber yang berkaitan, setelah itu data 

tersebut dianalisis dengan pendekatan historis. 

B. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini akan dilakukan di Kota Makassar. Pemilihan lokasi 

tersebut dengan pertimbangan bahwa kajian tentang hadis di Kota Makassar 

masih relatif kurang. Adapun lokasi tujuan peneliti, yaitu Pondok Pesantren 

Ulul Albab Makassar, yang berlokasi di Jl. Dg. Ramang No. 102, Sudiang Raya, 

Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pondok Pesantren Ulul 

Albab adalah pesantren yang berada di bawah naungan Yayasan Ulul Albab 

Kota Makassar, telah berdiri sejak tahun 1996, di bawah pimpinan H. Ahmad 

Suanna dan Drs. Muh. Nurullah HD sebagai Direktur pada saat itu. Namun pada 

tahun 2016 H. Ahmad Suanna meninggal dunia maka di gantikan oleh Ahmad 

Daeng Paule, di tahun yang sama Ahmad Daeng Paule juga meninggal dunia 

maka posisi Ketua Yayasan di gantikan oleh H. Muh. Syukri HS hingga saat ini. 

Sedangkan posisi Direktur juga telah diadakan pergantian pengurusan pada 

tahun 2019, yang mengamanatkan Ambo Upe, S.Ag., M.Pd.I menjadi Direktur 
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hingga saat ini. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti mengenai 

perkembangan kajian hadis di pondok pesantren tersebut. 

Pada awal berdirinya yang menjadi sebagai kepala Sekolah Madrasah 

Aliyah Ulul Albab yang pertama kali pada tahun 1996-1998 adalah Drs. Saiful 

Alim, lalu pada periode 1998-2010 dipercayakan kepada Drs. Muh. Nurullah 

HD, pada pergantian yang ketiga kalinya dipercayakan kepada Drs. 

Muhammadong., M.Pd.I yang menjabat di tahun 2010 hingga 2022, dan pada 

tahun 2022 sampai sekarang yang menjadi sebagai Kepala Sekolah Madrasah 

Aliyah Ulul Albab adalah Ustaz Muhammad Jaharuddin, S.Pd.I., M.Pd. 1 

Seiring berjalannya waktu, Setelah Drs. Muh. Nurullah M.Pd 

melepaskan jabatan sebagai kepala sekolah tiga tingkatan, terjadi beberapa 

pergantian kepala sekolah di tingkatan tersebut. Ustaz Drs. Muhammadong, 

M.Pd.i, dan kemudian Ustaz Muhammad Jaharuddin, S.Pd.i. M.Pd mengemban 

tanggung jawab sebagai kepala sekolah di Madrasah Aliyah. Sedangkan di 

tingkat SMP, Abd Kadir, S.Ag, dipercayakan sebagai kepala sekolah. Lalu di 

tingkat Madrasah Ibtidaiyah, kepemimpinan berturut-turut dipegang oleh 

beberapa individu, termasuk Drs. Muh. Nurullah, M.Pd, Rahmapati, S.Ag, 

Mubiarto, S.Ag, Ambo Upe, S.Ag.,M.Pd.i, Drs. Muh. Rusli, Hj. Yenre, S.Ag, 

Jumasang, S.Ag, dan saat ini oleh Junaedi, S.Pd.i,.M.Pd.i. 

Menurut ketua yayasan Ulul Albab Makassar tujuan didirikannya 

pondok pesantren ini adalah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan 

sumber daya manusia dan penciptaan insan-insan terdidik yang berwawasan 

menyeluruh (baik dunia maupun agama), dalam melanjutkan cita-cita bangsa. 

 
1 Nurullah, (Direktur Yayasan Ulul Albab Kota Makassar 1996-2019), Wawancara, 

Makassar, Kamis 07 Maret 2024 
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Selain itu, Pesantren Ulul Albab merupakan Lembaga Independen, 

dalam proses pembelajaran, Pondok Pesantren Ulul Albab Kota Makassar 

menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dengan 

memadukan kurikulum Kementerian Agama, dan kepesantrenan yang 

senantiasa mengedepankan akhlakul karimah dan keterampilan (IMTAQ dan 

IPTEK). 

Pondok Pesantren Ulul Albab ini terdaftar di Departemen Agama 

dengan Nomor Statistik Pesantren (NSP): 510073710011. Pondok Pesantren 

Ulul Albab Kota Makassar terletak di Jl. Dg Ramang No. 102, Kelurahan 

Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. 

Berdiri di areal tanah seluas 750. M2. Pada awal didirikan, Pondok Pesantren 

Ulul Albab Kota Makassar adalah cikal bakal dari Pondok Pesantren An-

Nahdlah Sudiang yang tidak terlepas dari peranan Kepala Kanwil Departemen 

Agama Sulawesi selatan yang mana pada saat itu dijabat oleh Drs. H. 

Muhammad Naim. Pesantren An-Nahdlah Sudiang meninggalkan 3 ruangan 

belajar, namun  ditambah 3 ruangan MTS dan 1 Masjid serta 1 ruangan Kantor 

adapun Madrasah Ibtidaiyah belajarnya di bawah kolong pondokan,  

madrasah ini berada dalam satu atap. Perlahan-lahan bertambah jumlah 

bangunan sesuai dengan jumlah kebutuhan. Jika pada awalnya areal tanah 

yang begitu luas hanya terdapat beberapa bangunan, dan dimanfaatkan untuk 

kegiatan pembelajaran terhadap 64 peserta didik Madrasah Aliyah. Akan 

tetapi dengan bergulirnya waktu yang begitu cepat dan animo masyarakat 

yang besar terhadap lembaga pendidikan keagamaan tersebut, maka saat ini 

Pondok Pesantren Ulul Albab Makassar  telah memiliki 20 buah bangunan 
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diperuntukan pada kegiatan pembelajaran santri yang berjumlah 488 orang, 

dengan tenaga pendidiknya 57 orang.2  

1. Visi  dan  Misi  

a. Visi Pondok Pesantren Ulul Albab Kota Makassar  

“Menjadi Pondok Pesantren yang unggul dalam Iptek dan teladan 

dalam Imtaq” 

b. Misi Pondok Pesantren Ulul Albab Kota Makassar 

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Pondok Pesantren Ulul 

Albab Kota Makassar memiliki enam misi yang akan dilaksanakan: 

1) Berorientasi ke depan dengan memperhatikan potensi yang ada 

2) Sesuai dengan norma dan harapan masyarakat. 

3) Ingin mencapai keunggulan pendidikan yang islami. 

4) Mendorong semangat dan komitmen seluruh warga Pondok 

Pesantren  

5) Mendorong adanya perubahan yang lebih baik.  

6) Mengarahkan langkah-langkah strategi Pondok Pesantren 

Uraian dari misi di atas dapat diketahui bahwa: 

1) Berorientasi ke depan dengan memperhatikan potensi yang ada, 

potensi yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Ulul Albab Makassar, 

sangat besar untuk berkembang karena berada disekitar daerah 

perumahan dengan lahan tanah yang luas dan fasilitas yang cukup. 

2) Sesuai dengan norma dan harapan masyarakat, karena pendirian 

Pondok Pesantren Ulul Albab Makassar didukung oleh masyarakat 

maka adapun norma yang diterapkan adalah sesuai dengan 

 
2 Ambo Upe, (Direktur Yayasan Ulul Albab Kota Makassar 2019-Sekarang), 

Wawancara, Makassar, Kamis 07 Maret 2024 
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keinginan masyarak dengan mengacu kepada peraturan yang 

dimiliki oleh Pondok Pesantren. 

3) Ingin mencapai keunggulan yang islami, yakni Pondok Pesantren ini 

berupaya menjadikan pendidikan santri yang mampu menyerap 

ilmu agama Islam secara menyeluruh. 

4) Mendorong semangat dan komitmen seluruh warga Pondok 

Pesantren. Warga madrasah diharapkan selalu bersemangat dan 

menjadikan komitmen bersama untuk memajukan Pondok 

Pesantren ini. 

5) Mendorong adanya perubahan yang lebih baik. Seluruh warga 

Pondok Pesantren ini berupaya keras untuk menciptakan 

perubahan yang lebih baik. 

6) Mengarahkan langkah strategis Pondok Pesantren. Dalam 

pendidikan santri Pesantren ini diharapkan mengarahkan langkah-

langkah strategis untuk mencapai tujuan visi tersebut. 

 

1. Kurikulum Pondok Pesantren Ulul Albab Kota Makassar 

Penerapan dan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan 

(KTSP) dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. 

Secara umum, pengembangan kurikulum merespon secara proaktif berbagai 

perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan 

disentralisasi. Untuk dapat mengimplementasikan KTSP dengan baik, Pondok 

Pesantren Ulul Albab Makassar sebagai suatu lembaga penyelenggara 

pendidikan yang independen, perlu melakukan pengembangan kurikulum 

tingkat satuan pendidikannya secara mandiri dan inovatif. Dalam penyusunan 

KTSP di Pondok Pesantren Ulul Albab Makassar, Abd Kadir, mengungkapkan 
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bahwa, Dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan Pondok 

Pesantren Ulul Albab Makassar disusun berdasarkan pada dua faktor 

pendukung, yaitu faktor  internal madrasah dan faktor eksternal madrasah.3 

Faktor internal madrasah berpatokan pada visi dan misi, serta profil 

kompetensi lulusan Pondok Pesantren Ulul Albab Makassar hal ini dimaksud 

untuk meningkatkan relevansi program pelajaran dengan keadaan dan 

kebutuhan Pondok Pesantren Ulul Albab Makassar, sedangkan faktor 

eksternal madrasah adalah merujuk pada kerangka dasar kurikulum nasional 

dan prinsip pengembangan kurikulum (Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 22 tahun 2006 Tentang Standar Isi), serta disesuaikan dengan 

standar kompetensi lulusan (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Kelulusan). 

Panduan pelaksana kurikulum tingkat satuan pendidikan Pondok 

Pesantren Ulul Albab Makassar  disusun secara bertahap dan bersifat 

grounded research yaitu suatu model yang merupakan usulan dan temuan 

dari bawah (guru mengajar). Secara umum panduan ini mencakup enam 

bagian, yaitu 1) kerangka pemikiran 2) struktur kurikulum 3) sistem 

pembelajaran 4) sistem penilaian 5) kriteria kenaikan kelas dan penentuan 

program studi, 6) silabus pengajaran. 

Struktur kurikulum yang digunakan di MA Pesantren Pesantren Ulul 

Albab Makassar merupakan bentuk pengembangan dari struktur KTSP 

(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) bentuk pengembangan yang 

dilakukan berdasarkan pada visi dan misi Pondok Pesantren Ulul Albab 

Makassar yang disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan belajar dan 

beban maksimal aktivitas santri, oleh karena itu dalam struktur kurikulum ini 

 
3 Abd. Kadir, S.Ag, (Kepala Sekolah SMP Ulul Albab Makassar), Wawancara, Jum’at 08 

Maret 2024 
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terdapat perubahan/atau modifikasi, dan pengalihan jam belajar santri. 

Diharapkan bahwa, struktur kurikulum ini mampu memberikan nuansa baru 

dalam proses pembelajaran serta kesempatan yang lebih banyak bagi peserta 

didik untuk mengedepankan dan mengelola sendiri materi pelajaran yang 

telah diperoleh. 

 

2. Pola Pembangunan Karakter di Pondok Pesantren Ulul Albab Makassar 

Dalam Rancangan Aksi Pembangunan  Karakter Bangsa tahun 2010 

ditetapkan  nilai karakter yang di maksud adalah; 1) Religius 2) jujur, 3)  

toleransi, 4) Disiplin, 5) kerja keras, 6) kreatif, 7) mandiri, 8)  demokrasi, 9) 

bertanggung jawab 10) rasa ingin tahu, 11) cinta tanah air, 12) menghargai 

prestasi, 13) bersahabat/komunikatif, 14) cinta damai, 15) gemar membaca 

16) peduli lingkungan, 17) peduli sosial, 18) semangat kebangsaan.  

Setiap pesantren memiliki  pola tersendiri dalam mengembangkan 

karakter terhadap santri yang diasuhnya, maka dalam pembangunan karakter 

yang dimiliki Pondok Pesantren Ulul Albab Makassar lebih difokuskan pada: 

Tabel I 

Identifikasi nilai-nilai karakter di Pondok Pesantren Ulul Albab 

Makassar 

No Nilai Karakter Perilaku Hasil 

1 Religius Wajib shalat duha, berdo’a 

sebelum belajar, membawa Al-

Qur’an,latihan barzanji,shalat 

tahajud malam ahad satu kali satu 

Semua santri 

ikut, kecuali 

barazanji 
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bulan,pengajian kitab antara 

magrib dan isya, mengucapkan 

salam apabila ketemu. 

2 Jujur Perpustakaan jujur, dilarang 

menyontek pada saat ujian. 

 Tumbuh 

percaya diri 

3 Disiplin Datang dan pulang tepat waktu, 

memakai atribut madrasah, kaki 

baju laki-laki di dalam sedangkan 

perempuan di luar. 

Sudah 

terlaksana 

4 Kreatif Memanfaatkan tanah kosong 

untuk berkebun .mengikuti 

perlombaan. 

Diadakan 

berkelompok 

5 Demokrasi Pemilihan ketua OSIS oleh 

seluruh santri secara langsung. 

Terbentuk 

pengurus OSIS 

6 Beranggungjawa

b 

Menyelesaikan tugas tepat waktu 

dan menghindari sikap sombong 

Terbentuknya 

rendah hati 

7 Cita Tanah air Mengadakan upacara bendera, 

outbond 

Diadakan tiap 

senin 
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8 Gemar membaca Pengadaan taman baca, 

pengadaan buku dan  

pembelajaran di luar ruangan 

Kunjungan 

perpustakaan  

9 Menghargai 

prestasi 

Mengikuti perlombaan Prestasi 

tingkat 

provinsi 

10 Peduli 

lingkungan  

Mengadakan sabtu 

bersih,pembersihan bagi yang 

terlambat 

Menjaga 

kerindangan 

madrasah 

 

Sumber data: Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pondok 

Pesantren Ulul Albab Makassar 

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pembangunan karakter di 

Pondok Pesantren Ulul Albab Makassar sudah dilaksanakan dengan maksimal, 

demikian pula yang diungkapkan Wakil Kepala Madrasah Aliyah bagian 

kesiswaan, menurutnya; 

“Apa yang direncanakan dalam KTSP tentang karakter santri sudah 
dilaksanakan dengan baik, dengan melihat secara fisik terhadap 
kegiatan-kegiatan  santri setiap hari mulai dari masuknya ke lokasi 
pesantren sampai pulang kerumah.”4 
 
Sehubungan dengan wilayah kerja pembangunan karakter bangsa 

dapat dijelaskan dalam diagram berikut: 

 
4 Nurlia, Wakil Kepala Madrasah Aliyah Pesantren Ulul Albab Makassar, Wawancara, 

Makassar. Jum’at 08 Maret 2024. 
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Wilayah Pendidikan Karakter Bangsa 

OLAH PIKIR
(Analitik, sintetik, 

praktikal)

OLAH HATI
(jujur, tanggung jawab, 

empathy, paham diri dan 
orang lain)

OLAH RAGA
(sehat, kuat, bersih, 
sportif, refreshing )

OLAH RASA
DAN KARSA

sustainable self
Learning and living

(Emulatif, kreatif,
inovatif)

UNJUK KERJA:
GROW WITH 
CHARATER

UNJUK KERJA:
GROW WITH 
CHARACTER

 

Dari diagram diatas dapat diuraikan bahwa wilayah pendidikan 

karakter bangsa terdiri atas: 

1. Olah Pikir, di dalamnya terdapat,  analitik (analisis), sintetik 

(pengolahan), dan praktikal (praktek). 

2. Olah hati, yang diterapkan adalah, jujur, tanggungjawab, empati, 

paham terhadap diri sendiri dan orang lain. 

3. Olah raga, yang diharapkan adalah, sehat, kuat, bersih, sportif dan 

refresing).    

4. Olah rasa, sustantinable self learning and living (sistimatik untuk 

hidup mandiri dengan cara menciptakan (emulative),  cakap 

(kreatif) dan ide untuk berubah  (inovatif). 
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3. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Ulul Albab Makassar 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data: Papan Struktur Organisasi Pondok Pesantren Ulul Albab Makassar 

Keterangan; 

                    : Hubungan Instrukruktif 

-------------   : Hubungan koordinatif 

Struktur organisasi Pondok Pesantren Ulul Albab Makassar tersebut, 

menunjukkan bahwa kepala Madrasah dalam menjalankan organisasi sekolah 

dibantu oleh wakil kepala sekolah dan beberapa kepala urusan, kepala urusan 

melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai struktur amanah yangdiembangnya. 

Sedangkan komite sekolah adalah wadah mandiri dari orang tua peserta didik 

KOMITE 

MADRASAH 

KEPALA MADRASAH 

WKL.KEP.MADRASAH

H 

Bagian Kurikulum dan Sampras 

Wali Kelas Tata  Usaha Perpustakaan 

Guru 

Bagian Kesiswaan dan 

Humas 

Bimbingan 

Konseling 

                                      PESERTA DIDIK 

MASYARAKAT 
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atau masyarakat yang berada di sekolah guna bekerja sama dengan pihak 

sekolah untuk meningkatkan program sekolah yang dicita-citakan. 

Hal ini menunjukkan bahwa suatu organisasi berjalan secara efektif 

apabila ada kerja sama yang baik antara komponen yang ada. Misalnya, urusan 

administrasi/ tata usaha bertugas menyiapkan dan mengurusi segala sesuatu  

yang berhubungan dengan administrasi. Urusan administrasi dibantu oleh 

beberapa staf, yaitu bendahara dan staf administrasi. Urusan kurikulum 

bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan kurikulum. 

Urusan humas bertugas mengurus hubungan timbal balik dengan masyarakat 

luar sekolah, baik dengan  komite sekolah, orang tua santri, maupun dengan 

masyarakat umum. Urusan kesiswaan bertugas mengurus berbagai hal yang 

berhubungan dengan kesiswaan yang dibantu oleh wali kelas dan Pembina 

OSIS. 

C. Metode Pendekatan Penelitian 

 Dalam hal ini peneliti akan menggunakan dua metode pendekatan, 

yaitu : 

1. Pendekatan historis, yaitu penelitian yang melihat data ini secara 

historis berdasarkan ilmu sejarah. Sejarah dalam penelitian ini adalah 

proses perkembangan kajian hadis di Pondok Pesantren Ulul Albab 

Makassar. 

2. Pendekatan sosiologis, yaitu digunakan untuk menjelaskan peranan 

dan pengaruh hadis kepada para santri di pondok pesantren. 

D. Sumber Data 
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 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, 

mencatat dan mempelajari buku-buku pelengkap atau referensi, seperti 

jurnal, skripsi, dan media cetak lainnya di perpustakaan atau tempat 

lainnya. 

2. Penelitian lapangan, yaitu penelitian ini dilakukan untuk memperoleh 

data primer, yaitu dengan mengunjungi pondok pesantren, dalam hal ini 

Pondok Pesantren Ulul Albab Makassar. 

E. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk memperoleh 

atau menggunakan data dalam rangka pemecahan masalah dan tercapainya 

tujuan penelitian. Dalam instrumen penelitian ini, maka peneliti 

menggunakan instrument sebagai berikut: 

1. Peneliti sendiri, yaitu merupakan alat pengumpul data utama, terutama 

pada saat proses wawancara dan analisa data. 

2. Pedoman wawancara, merupakan suatu daftar pertanyaan yang 

diberikan kepada informan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Wawancara dilakukan 

pada pengurus Pondok Pesantren Ulul Albab Makassar dan santri. 

F. Metode Pengumpulan Data 
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 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data 

dengan tiga cara, yaitu : 

1. Wawancara (Interview) 

Penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan beberapa pihak 

di Pondok Pesantren Ulul Albab Makassar mengenai segala sesuatu yang 

berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. 

2. Observasi/Pengamatan Langsung 

Studi lapangan digunakan untuk mendapatkan data primer mengenai 

permasalahan yang menjadi objek penelitian. 

3. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah penelitian untuk memperoleh data sekunder 

dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur yang memuat 

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

yang dilakukan. 

G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengelolaan Data 

Dalam mengelola data, maka peneliti memerlukan beberapa metode, 

yaitu: 

a. Metode Deduktif 

Metode deduktif, yakni bertolak dari pengetahuan atau gejala yang 

bersifat umum kemudian menguraikan kepada bagian-bagiannya untuk 

mendapatkan suatu pemahaman yang bersifat khusus. 

b. Metode Komparatif 
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Metode komparatif merupakan suatu cara yang dilakukan dengan 

membandingkan suatu pemahaman dengan pemahaman lainnya, 

kemudian berusaha menghasilkan kesimpulan dalam bentuk argumen 

penulis 

2. Teknik Analisis Data 

 Analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul. Proses analisis 

data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan tiga langkah, yaitu : 

a. Reduksi Data 

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

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

ini yaitu data yang telah diperoleh di lapangan mengenai perkembangan 

kajian hadis di Pondok Pesantren Ulul Albab Makassar dengan wawancara 

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

dengan peranan perkembangan hadis terhadap masyarakat tersebut. 

b. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, kemudian tahap selanjutnya adalah penyajian 

data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat. Penyajian data dalam penelitian ini berfungsi untuk lebih 

memudahkan peneliti memahami data yang diperoleh di lapangan. 

Dengan demikian, dapat dilihat perkembangan kajian hadis di Pondok 

Pesantren Ulul Albab Makassar 

 

c. Penarikan Kesimpulan 
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Langkah ketiga dalam proses analisis data adalah penarikan 

kesimpulan. Kesimpulan data dapat menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan sejak awal dan kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran 

mengenai objek yang diteliti. 

H. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mengetahui kajian hadis di Pondok Pesantren Ulul Albab Makassar 

b. Mengetahui dan menguraikan metode kajian hadis di Pondok 

Pesantren Ulul Albab Makassar. 

2. Kegunaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut: 

a. Kegunaan ilmiah, berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

terkhusus dalam perkembangan kajian hadis di Pondok Pesantren Ulul 

Albab Makassar, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan 

rujukan dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya. 

b. Kegunaan praktis, berguna dalam memberikan informasi kepada 

pembaca dalam menambah ilmu pengetahuan tentang metode kajian 

hadis bagi para santri. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Perkembangan Kajian Hadis di Pondok Pesantren Ulul Albab Makassar 

Pondok pesantren hadir untuk menyebarkan ajaran Islam dengan 

tujuan menghasilkan ulama yang memahami agama secara mendalam, 

memiliki kecerdasan intelektual, dan dapat mandiri. Peran pondok pesantren 

sangat vital sebagai lembaga pendidikan Islam yang memengaruhi kehidupan 

sosial dan politik di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh keberadaannya sebagai 

bagian integral dari subkultur masyarakat.1 

Secara umum, pesantren memiliki banyak kesamaan dalam ideologi 

dan praktik pengajaran mereka, yang memberikan mereka kekuatan yang 

besar dan memungkinkan mereka dihargai oleh orang lain. Keunggulan 

pesantren meliputi sistem asrama dan reputasinya sebagai lembaga 

pendidikan yang diakui oleh masyarakat setempat. Para santri menerima 

pendidikan agama melalui madrasah atau sistem pengajian yang dijalankan di 

bawah arahan seorang kiai yang karismatik dan otonom. Pendidikan di 

pesantren adalah bukti bahwa masyarakat mengakui kebutuhan akan 

alternatif pendidikan. Selain sebagai institusi pendidikan, pesantren juga 

berperan sebagai lembaga yang menyebarkan ajaran dan nilai-nilai Islam 

serta mempromosikan kesejahteraan sosial berbasis agama.2 

Sejak awal berdirinya pada tahun 1996 Pondok Pesantren Ulul Albab 

Makassar, pesantren tersebut telah memulai pengkajian hadis. Ini sesuai oleh 

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

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

Pendidikannya”, Lentera Pendidikan16, no. 2 (2013): h. 206. 
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pernyataan dari Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Ulul Albab dalam 

sebuah wawancara, yang menyatakan: 
“Ya ada, jadi memang sejak awal berdiri itu sudah mulai mi juga ada 
pengkajian kitab hadis, kitab yang di pakai juga sama ji dari awal berdiri 
sampai sekarang, kitab-kitab nya itu Ta’lim Muta’allim, Riyadhus 
Sholihin,  dan Bulughul Maram.”3 

Dari pernyataan Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Ulul Albab 

Makassar sejalan dengan yang dituturkan oleh Ustaz Nurullah selaku Mantan 

Direktur  sekaligus kiai yang membawakan pengajian Riya>dhus Shalihi>n 

yang menyatakan bahwa; 

“Sejak awal berdirinya Pondok Pesantren Ulul Albab ini pengajian 
tentang kitab-kitab hadis itu sudah ada, dan saya merupakan salah satu 
kiai yang mengajar dari awal berdirinya ini pondok sampai sekarang, 
kitab yang saya bawakan di pengajian itu Kitab Riya>dhus Shalihi>n.” 

Dari kedua wawancara diatas, dapat diketahui bahwa pengkajian hadis 

sudah dimulai sejak berdirinya pesantren tersebut dan dengan menggunakan 

kitab yang sama sampai saat ini. 

Adapun pengajar untuk kajian kitab di Pondok Pesantren Ulul Albab 

Makassar saat ini ada dua, yaitu Kiai Muh. Nurullah HD dan Kiai 

Muhammadong, S.Ag., MA. Ustaz Nurullah pertama kali menjadi pengajar 

kajian kitab pada tahun 1996, beliau merupakan lulusan S1 IKIP UP tahun 

1998 dan S2 UNM tahun 2000, Kitab-kitab yang pernah beliau pelajari antara 

lain yaitu Riyadhus Shalihin, Bulugul Maram, Mukhtarul Ahadits, Tafsir Jalalain, 

Tanwirul Qulub, Kifayatul Akhyar, dll. Beliau pernah berguru kepada KH. Muh. 

Nur, KH. Muh. Harisah, KH. Ahmad Ismail, KH. Abdullah Salim, dll. Keterangan 

tersebut sesuai dengan lembar biodata yang di isi oleh Ustaz Nurullah. 

 

 
3 Abd. Kadir, S.Ag, (Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Ulul Albab Makassar), 

Wawancara, Makassar, Kamis 28 Maret 2024. 



49 
 

 

 

B.  Kitab-Kitab Kajian Hadis di Pondok Pesantren Ulul Albab Makassar 

Kitab adalah salah satu elemen penting dari sebuah pesantren, di mana 

keberadaan pesantren ditandai dengan pengajaran kitab. Kitab-kitab yang 

diajarkan di pesantren adalah kitab klasik yang berisi materi agama Islam, 

termasuk fikih, tafsir, hadis, bahasa Arab, dan lainnya. Khusus mengenai hadis, 

penelitian oleh H. Mahmud Yunus menunjukkan bahwa kitab hadis dan 'Ilm 

Mustalah al-Hadits yang diajarkan di madrasah dan pesantren meliputi Shahih 

Bukhari, Fath al-Bari, Jawahir al-Bukhari, Tajrid al-Sarih, Shahih Muslim, Al-

Arba'in al-Nawawiyah, Riyad al-Salihin, Bulughul Maram, Subul As-Salam, Al 

Adab An-Nabawi, Nayl al-Awtar, dan Hady al-Rasul. Sedangkan kitab-kitab yang 

berkaitan dengan 'Ilm Mustalah al-Hadith adalah Minhat al-Mughit, Nubhat al-

Fikr karya Ibnu Hajar al-Asqalani, Musthalah Hadis, Matan, dan Syarh 

Baiquniyyah.4 

Begitu pula halnya dengan Pondok Pesantren Ulul ALbab Makassar 

juga telah diajarkan kitab-kitab hadis. Seiring berjalannya waktu kitab-kitab 

yang diajarkan di Pondok Pesantren Ulul Albab Makassar juga mengalami 

beberapa perubahan, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan 

Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Ulul Albab Makassar, beliau 

mengatakan: 
“Kalau perubahan kitab yang di gunakan itu ada tapi cuma beberapa 
saja, kalau dulu pernah diajarkan dan dikaji kitab Mukhtarul Hadis, 
namun karena kegiatan santri yang semakin padat, maka dipilih saja 
kitab yang lebih dibutuhkan santri untuk bisa lebih banyak paham 
hadis-hadis yang bisa digunakan untuk berdakwah:”5 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat adanya penyesuaian 

dalam kurikulum pengajaran kitab hadis di Pondok Pesantren Ulul Albab 

 
4 Tasrif, Kajian Hadis di Indonesia (Cet. I: STAIN Ponorogo Press, 2007), h. 21 
5 Abd. Kadir, S.Ag, (Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Ulul Albab Makassar), 

Wawancara, Makassar, Kamis 28 Maret 2024. 
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Makassar. Pada awalnya, kitab Mukhtarul Hadis telah diajarkan, namun 

kemudian dihentikan karena adanya pertimbangan terkait keterbatasan jam 

pelajaran yang mengharuskan pondok pesantren untuk memprioritaskan 

materi yang paling penting bagi santri. Dalam menghadapi situasi tersebut, 

diputuskan untuk menghapuskan pengajaran Mukhtarul Hadis. Saat ini, fokus 

pengajaran pesantren tertuju pada beberapa kitab penting seperti Ta'lim 

Muta'allim, Riyadhus Sholihin, dan Bulughul Maram, sesuai dengan arahan 

yang disampaikan oleh Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Ulul Albab 

Makassar dan Kepala Asrama Pondok Pesantren Ulul Albab Makassar, Abd. 

Kadir, S.Ag, dalam kesempatan wawancara. Langkah ini menegaskan 

komitmen pesantren untuk memberikan pendidikan yang relevan dan 

berdaya guna sesuai dengan kebutuhan santri serta tuntutan zaman. Pada 

wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa: 

“kitab yang dipelajari dan dikaji sama santri saat ini itu ada Ta’lim 
Muta’allim, Riyadhus Sholihin dan Bulughul Maram”.6 

Di Pondok Pesantren Ulul Albab Makassar juga tidak hanya 

mengajarkan kitab di bidang hadis saja, melainkan mengajarkan juga di bidang 

tafsir. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Sekretaris Yayasan Pondok 

Pesantren Ulul Albab Makassar, beliau mengatakan: 

“kalau untuk kitab di bidang tafsir juga itu ada kitab Tafsir Jalalain, 
jadwal pengajian kitabnya itu setiap hari Jum’at yang diajarkan oleh 
Drs. Hamzah, M.Ag.”7 

Menurut hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa pesantren tidak 

hanya memusatkan pengajarannya pada hadis, tetapi juga menyediakan 

pelajaran tentang tafsir. Pesantren tersebut menggunakan kitab Tafsir Jalalain 

 
6 Abd. Kadir, S.Ag, (Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Ulul Albab Makassar), 

Wawancara, Makassar, Kamis 28 Maret 2024. 
7 Abd. Kadir, S.Ag, (Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Ulul Albab Makassar), 

Wawancara, Makassar, Kamis 28 Maret 2024. 
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sebagai salah satu materi pembelajaran dalam bidang tafsir. Kehadiran 

pelajaran tafsir ini menambah kelengkapan kurikulum pesantren dan 

menunjukkan komitmen mereka untuk memberikan pemahaman yang 

menyeluruh tentang ajaran Islam kepada santri. Hal ini mencerminkan 

pendekatan pendidikan yang holistik dan beragam, yang tidak hanya berfokus 

pada satu aspek keilmuan saja, tetapi juga memperluas wawasan santri dalam 

berbagai bidang ilmu agama. 

Kitab-kitab hadis di atas diajarkan kepada para santri yang tinggal 

mukim di dalam pesantren baik tingkatan, MI, SMP ataupun MA. Pengajian 

kitab dilaksanakan setiap Ba’da maghrib dan dengan kitab atau kegiatan yang 

berbeda-beda di setiap malamnya.  

Perhatikan tabel jadwal kegiatan berikut: 

Jadwal Kegiatan Santri 

No Hari Mu’allim Kitab 

1 Senin Drs. Muslimin, S.Ag Ta’lim Muta’allim 

2 Selasa Drs. KH. Muh. Nurullah HD Riyadhus Shalihin 

3 Rabu Drs. Muhammadong, M.Pd.i Bulughul Maram 

4 Kamis - Yasinan 

5 Jumat Drs. Hamzah, M.Ag Tafsir Jalalain 

6 Sabtu - Eskul (Ceramah) 

Kitab Riya>dus Sha>lihi>n merupakan kitab hadis karya Abu Zakariya 

Yahya al-Nawawi yang membicarakan masalah akidah, syari’ah dan akhlak. 
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Kitab Bulu>gul Mara>m merupakan kitab hadis karya Ibnu Hajar al-Asqalani 

yang membahas spesifik hadis-hadis yang terkait hukum Islam. 

Di antara karya-karya Imam Nawawi yang paling bermanfaat dan 

terkenal, serta tersebar luas di berbagai kalangan, adalah kitab "Riyadhush 

Shalihin". Popularitas kitab ini, dengan izin Allah, disebabkan oleh dua faktor 

utama:8 

a. Pertama, kontennya yang berisi bimbingan yang dapat membentuk dan 

mengembangkan jiwa, serta memberikan dorongan kuat untuk beribadah, 

sesuai tujuan penciptaan manusia, dan mengarahkannya menuju 

kebahagiaan dan kebaikan. Kitab ini mencakup ajakan untuk melakukan 

kebaikan (targhib) dan peringatan untuk menjauhi keburukan (tarhib), 

serta mencakup kebutuhan seorang muslim dalam urusan agama, dunia, 

dan akhiratnya. Riyadhush Shalihin merupakan kitab tarbiyah yang baik, 

menyentuh berbagai aspek kehidupan individu dan sosial, dengan 

penyampaian yang mudah dipahami oleh semua kalangan, baik yang 

berpengetahuan khusus maupun awam. 

b. Kedua, materi dalam kitab ini diambil dari kitab-kitab hadits terpercaya 

seperti Shahih al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, 

Ibnu Majah, dan lainnya. Imam Nawawi berkomitmen hanya memasukkan 

hadits-hadits yang sahih ke dalam kitabnya dan ia berhasil melakukannya, 

sehingga hanya sedikit sekali hadits yang dianggap lemah, itupun menurut 

pandangan dan pengetahuannya masih dianggap sahih. 

 
8 Anton Haryono, Ebook Riyadhus Shalihin untuk HP berbasis CHTML, Skripsi, 

Fakultas Teknologi Industri, 2011. 
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Imam Nawawi, sebagai penulis Riyadhush Shalihin, memiliki 

kedudukan ilmiah yang tinggi di antara ulama sezamannya, berkat keluasan 

ilmu dan pemahaman mendalamnya terhadap sunnah Rasulullah. 

Keistimewaan Riyadhush Shalihin tidak dimiliki oleh kitab lain dari 

kitab-kitab Sunnah. Kitab ini benar-benar menjadi bekal bagi penasihat, 

permata bagi penerima nasihat, pelita bagi pencari petunjuk, dan taman bagi 

orang-orang saleh. Keistimewaan inilah yang membuatnya sangat dihargai 

oleh para ulama, sehingga banyak dari mereka memberikan syarah, komentar, 

dan mengajarkannya dalam halaqah-halaqah mereka. 

Akhirnya, tidak dapat dipungkiri bahwa kitab ini adalah salah satu yang 

paling tersebar luas dan dimiliki, dengan kemasyhuran yang luar biasa dan 

kedudukan yang tinggi di kalangan berbagai kalangan, baik yang khusus 

maupun awam. Banyak pesantren menggunakan kitab ini sebagai bahan 

kajian kitab para santri. Imam Nawawi memberikan perhatian khusus dalam 

menyusun dan mengatur bab-bab dalam kitab ini, membaginya menjadi 

beberapa kitab yang terdiri dari beberapa bab, dan setiap bab diisi dengan 

hadits-hadits yang relevan. 

Kitab ini terdiri dari 17 kitab, 265 bab, dan 1897 hadits. Imam Nawawi 

biasanya membuka setiap bab dengan menyebut ayat-ayat Al-Quran yang 

sesuai dengan pembahasan hadits dalam bab tersebut, kemudian mengatur 

dan menghubungkan bab-bab tersebut sehingga kitab ini lebih unggul 

dibandingkan kitab-kitab sejenis. 

Mahrus dan Mukhlis menyebutkan keistimewaan kitab Bulugh al-

Maram yang diuraikan dalam kitab Taudhihul Ahkam min Bulughil Maram 

karya Syaikh Abdullah bin Abdirrahman Al Bassam. Keistimewaan-

keistimewaan tersebut adalah sebagai berikut: 
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1) Penulis kitab ini, Ibn Hajar al-Asqalani, menjelaskan tingkat keabsahan 

hadis, yaitu shahih, hasan, dan dhaif, sehingga memudahkan para 

penuntut ilmu untuk mencari referensi dari kitab lain. 

2) Jika suatu hadis memiliki riwayat lain yang memberikan tambahan 

informasi yang berguna, penulis menyajikannya dengan ringkas dan 

jelas, sehingga berbagai riwayat hadis dapat saling melengkapi dalam 

membahas suatu masalah. 

3) Hadis-hadis dalam kitab ini dipilih dari kitab-kitab induk yang terkenal, 

seperti Musnad Imam Ahmad, al-Jami' al-Shahih karya Imam Bukhari 

dan Imam Muslim, Kitab Sunan yang empat, dan lainnya. 

4) Sebagian besar hadis bersumber dari al-Jami' al-Shahih atau salah 

satunya, kemudian dilengkapi dengan riwayat dari kitab Sunan agar 

hadis tersebut benar-benar shahih dan dapat dijadikan landasan serta 

referensi dalam suatu masalah, sedangkan riwayat lainnya berfungsi 

sebagai pelengkap. 

5) Penulis menyebutkan 'illah (cacat) yang terdapat pada hadis tertentu 

ketika ditemukan. 

6) Jika hadis tersebut memiliki penguat (tabi' atau syahid), penulis 

memberikan isyarat dengan cara yang halus, sehingga manfaat dari 

menggabungkan hadis lebih baik daripada mencelanya. 

7) Penulis mengurutkan bab dan hadis sesuai dengan kajian kitab fiqh, 

untuk memudahkan pembaca dalam melakukan tinjauan ulang 

(muroja'ah). 

8) Penulis menutup kitabnya dengan bab tentang adab yang berisi 

kumpulan hadis pilihan, dinamakan bab "Jami' fil Adab", agar pembaca 
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dapat mengambil manfaat dari kitab ini, tidak hanya dari sisi hukum, 

tetapi juga aspek akhlak. 

9) Penulis menggunakan istilah tertentu untuk menyebut siapa yang 

meriwayatkan hadis (mukharrij), yaitu: 

• Rowahu as-Sab'ah untuk hadis yang diriwayatkan oleh tujuh imam 

dalam ilmu hadis: Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, 

Nasa'i, dan Ibnu Majah. 

•  Rowahu as-Sittah untuk hadis yang diriwayatkan oleh enam imam 

selain Ahmad. 

•  Rowahu al-Khamsah untuk hadis yang diriwayatkan oleh lima 

imam selain Bukhari-Muslim. 

•  Rowahu al-Arba'ah untuk hadis yang diriwayatkan oleh empat 

imam selain Ahmad, Bukhari, dan Muslim. 

• Rowahu ats-Tsalatsah untuk hadis yang diriwayatkan oleh tiga 

imam selain Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah. 

• Muttafaqun 'alaih untuk hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari-

Muslim. 

Dengan demikian, kitab kedua tersebut layak mendapatkan perhatian dan 

menjadi bahan kajian di Pondok Pesantren. 

C.  Metode Kajian Hadis di Pondok Pesantren Ulul Albab Makassar 

Pesantren, sebagai institusi pendidikan, menampilkan warisan dan 

kriteria akademik yang khas. Salah satu ciri khas yang membedakan pondok 

pesantren adalah pendekatan kurikulumnya yang berfokus pada studi-studi 

agama seperti tafsir, hadis, nahwu, sharaf, tauhid, tasawuf, dan topik-topik 

sejenis, dengan mengacu pada berbagai karya literatur yang relevan dan 

bermutu. Kurikulum ini menunjukkan komitmen pesantren dalam 
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memberikan pendidikan yang mendalam dalam bidang ilmu agama Islam 

serta memperkaya pemahaman dan pengalaman belajar santri dalam aspek-

aspek kehidupan spiritual dan keagamaan.9 Sebuah lembaga pendidikan 

seperti pondok pesantren tentu memiliki proses atau langkah-langkah yang 

terstruktur dalam menyampaikan pembelajaran. Selain itu, pemahaman 

terhadap hadis membutuhkan pendekatan tertentu dalam proses pengenalan, 

pemahaman, dan implementasi. Dalam konteks bahasa Indonesia, "metode" 

merujuk pada serangkaian langkah yang terorganisir dengan baik, didasarkan 

pada pemikiran yang matang, untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang 

ilmu pengetahuan tersebut. Ini melibatkan pendekatan yang sistematis dan 

terstruktur dalam menjalankan kegiatan agar mencapai tujuan yang 

diinginkan. Selain itu, "metodologi" yang berasal dari kata "method" mengacu 

pada teknik atau pendekatan yang teratur yang digunakan untuk 

menyelesaikan tugas dengan cara yang efektif guna mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan.10 

Seperti kebanyakan pondok pesantren lainnya, Pondok Pesantren Ulul 

Albab Makassar memiliki beragam metode dalam pengajaran hadis. Ini 

merupakan upaya untuk memastikan kelestarian dan pemahaman yang 

mendalam terhadap hadis hingga saat ini. Selain itu, pesantren ini juga dapat 

diklasifikasikan sebagai institusi pendidikan yang menerapkan model 

pendidikan komprehensif11, yang menggabungkan unsur-unsur tradisional 

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

Pesantren Daarun Nahdah Thawalib Bangkinang”, al-Fikra 17, no. 1 (2018): h. 22. 
10 Muhammad Asriady, “Metode Pemahaman Hadis”, Ekspose 16, no. 1 (Januari-Juni 

2017): h. 315. 
11 Pesantren komprehensif adalah pesantren yang menggabungkan sistem 

pendidikan dan pengajaran antara yang tradisional dan yang modern. Artinya, di dalamnya 
diterapkan pendidikan dan pengajaran kitab kuning dengan metode sorogan dan bandongan, 
namun secara regular sistem persekolahan terus dikembangkan. Lihat M. Sahrawi Salmima 
dan Elfridawati Mai Dhuhani, “Kajian Seputar Model Pondok Pesantren dan Tinjauan Jenis 
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dan modern dalam proses pembelajaran. Sistem pendidikan tradisionalnya 

mencakup pengajaran klasik yang telah lama dikenal, sementara sistem 

pendidikan modernnya mencakup pendidikan formal yang umumnya ditemui, 

sambil tetap memperhatikan pembelajaran agama yang terintegrasi dalam 

kurikulum yang telah disusun dengan baik. Pendekatan ini menunjukkan 

upaya pesantren untuk memadukan nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan 

pendidikan yang kontemporer, sehingga memberikan kesempatan bagi santri 

untuk berkembang secara holistik dalam berbagai aspek keilmuan dan 

keagamaan. 

Asal-usul kata "kurikulum" dapat ditelusuri ke bahasa Yunani, di mana 

"curir" mengacu pada pelari dan "curare" menggambarkan tempat di mana 

mereka berpacu. Pada zaman Yunani kuno, istilah "kurikulum" awalnya 

digunakan dalam konteks olahraga untuk merujuk pada jarak yang harus 

ditempuh oleh pelari dari titik awal hingga garis finish. Dalam konteks ini, 

"kurikulum" mencerminkan serangkaian materi pelajaran dan waktu yang 

dibutuhkan oleh siswa untuk menyelesaikan studi mereka dan mendapatkan 

ijazah. Di dalam budaya Arab, kurikulum sering disebut sebagai "manhaj", 

yang menggambarkan sebuah jalan atau lintasan yang ditempuh oleh individu 

dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks pendidikan, atau yang sering 

disebut sebagai "manhaj al-dirāsah" dalam bahasa Arab, kurikulum merujuk 

pada seperangkat rencana dan alat yang digunakan oleh lembaga pendidikan 

untuk mencapai tujuan akademik yang telah ditetapkan.12 

Dalam semua kegiatan yang dijalankan di Pondok Pesantren Ulul Albab 

Makassar, baik yang terkait dengan sistem madrasah maupun jiwa 

 
Santri Pada Pondok Pesantren Darul Qur’an Al Anwariyah Tulehu”, Pendidikan Agama Islam 
5, no. 1 (Juli 2021): h. 4. 

12 Syamsul Bahri, “Pengembangan Kurikulum Dasar dan Tujuannya”, Islam Futura  11, 
no. 1 (2021): h. 16-17. 
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pesantrennya, terdapat keterkaitan dan dukungan yang saling memperkuat. 

Prinsip utama yang dipegang teguh adalah konsep integrasi, yaitu "al-

muhafadzah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadiid al-ashlah" yang 

mengandung makna memelihara nilai-nilai lama yang baik sambil mengambil 

nilai-nilai baru yang lebih baik.13 Demikian pula, Pondok Pesantren Ulul Albab 

Makassar telah menerapkan sistem madrasah atau sekolah dengan mengatur 

kurikulum di dalamnya. Ini tercermin dalam keberadaan Madrasah Ibtidaiyah, 

Sekolah Menengah Pertama, dan Madrasah Aliyah di pondok pesantren 

tersebut. Pendekatan ini menunjukkan komitmen pesantren untuk 

menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan inovasi yang lebih baik guna 

memperkuat pendidikan agama dan umum bagi santri mereka. 

Pondok pesantren di Indonesia menunjukkan kecenderungan untuk 

mengadopsi pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan elemen-elemen 

dari kurikulum pemerintah dan aspek lokal. Melalui transformasi sistem 

pendidikan ini, pesantren bertujuan untuk menyelaraskan diri dengan tujuan 

pendidikan nasional secara menyeluruh. Dengan menggabungkan kurikulum 

pemerintah yang telah ditetapkan dengan elemen-elemen lokal yang khas bagi 

pesantren, pendidikan yang diberikan di pondok pesantren diharapkan dapat 

memberikan kontribusi yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan 

pendidikan nasional yang lebih luas. Pendekatan ini mencerminkan upaya 

pesantren untuk tetap relevan dalam menghadapi perkembangan dan 

tuntutan zaman, sambil tetap mempertahankan identitas dan nilai-nilai 

tradisional yang dimilikinya.14 Hal ini bisa kita lihat dari pernyataan dari 

 
13 Muhammad Ismail, “Sistem Pendidikan Pesantren Modern Studi Kasus Pendidikan 

Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo”, : h. 158. 
 

14 B. Marjani Alwi, “Pondok Pesantren: Ciri Khas, Perkembangan, dan Sistem 
Pendidikannya”, h. 215. 
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Direktur Yayasan Pondok Pesantren Ulul Albab Makassar tersebut, 

mengatakan bahwa:  
“kitab-kitab yang diajarkan dan dikaji disini itu semuanya kitab-kitab 
yang dasar saja, karena santri masih sulit pahami kalau kita mau 
berikan kitab yang bukan dasar, dan juga kitab-kitab ini yang memang 
sesuai instruksi dan ketentuan dari Kementrian Agama, terus santri-
santri disini juga sering ikut lomba baca kitab, dan yang diperlombakan 
adalah kitab-kitab yang memang diajarkan disini.”15 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa kurikulum yang diterapkan di Pondok Pesantren Ulul Albab Makassar 

selalu disusun sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Agama. Selain itu, pesantren ini juga mengadopsi materi pembelajaran dari 

berbagai kitab yang akan diikutsertakan dalam berbagai perlombaan, mulai 

dari tingkat provinsi hingga nasional. Dengan demikian, kurikulum pesantren 

ini tidak hanya mengikuti standar nasional, tetapi juga memiliki fleksibilitas 

untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kebutuhan pendidikan 

agama di tingkat lokal maupun nasional. Pendekatan ini mencerminkan 

komitmen pesantren untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan 

relevan bagi para santrinya, sambil tetap memperhatikan arahan dan regulasi 

yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. 

Seperti halnya pondok pesantren umumnya, Pondok Pesantren Ulul 

Albab Makassar juga telah mengadopsi berbagai metode dalam pengajaran 

kajian hadisnya sebagai bagian dari upaya untuk menjaga keberlangsungan 

pemahaman dan pengamalan hadis hingga saat ini. Pondok Pesantren Ulul 

Albab Makassar telah mengembangkan pendekatan kajian hadis yang 

melibatkan dua model, yaitu model tradisional dan modern. Hal ini disebabkan 

oleh fakta bahwa pesantren ini telah merancang kurikulumnya secara khusus 

sesuai dengan karakteristik pesantren, yang didasarkan pada kitab-kitab 

 
15 Ambo Upe, S.Ag., M.Pd.I, (Direktur Yayasan Pondok Pesantren Ulul Albab Makassar), 

Wawancara, Makassar, Kamis 07 Maret 2024. 
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kuning dengan pendekatan pendidikan muallimin. Pendekatan pendidikan 

muallimin ini menggambarkan sistem pendidikan pesantren yang 

mengintegrasikan ilmu agama Islam dan ilmu umum secara komprehensif, 

baik dalam kurikuler maupun ekstrakurikuler. Dengan demikian, sebagai 

pesantren yang mempraktikkan model komprehensif, Pondok Pesantren Ulul 

Albab Makassar telah berhasil menggabungkan metode dan pendekatan 

pendidikan yang tradisional dan modern dalam sistem pendidikan dan 

pengajarannya. 

Dalam kelas non formal seperti di masjid, Pondok Pesantren umumnya 

menerapkan minimal dua metode dalam kajian kitab-kitab kuning, yaitu 

sorogan dan bandongan.16 Sorogan merujuk pada sistem di mana seorang 

santri belajar langsung dengan seorang kiai, di mana santri membawa satu 

kitab kuning yang akan dipelajarinya. Dalam konteks ini, santri menghadap 

kepada kiai untuk belajar secara langsung. Di sisi lain, bandongan adalah 

metode di mana banyak santri belajar bersama-sama dalam kajian kitab 

kuning. Santri duduk mengelilingi kiai yang memimpin kajian, dengan kiai 

bertindak sebagai pengajar yang aktif dalam membaca, menerjemahkan, dan 

menjelaskan isi kitab kuning yang dipelajari. Santri, sebagai peserta pasif, 

mendengarkan dengan seksama dan mencatat penjelasan dari kiai. 17Dengan 

demikian, kedua metode ini memungkinkan santri untuk mendapatkan 

pemahaman yang mendalam tentang kitab kuning melalui interaksi langsung 

dengan kiai dalam kelas non formal. 

 
16 Achmad Muchaddam Fahham, Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, 

Pembentukan Karakter, dan Perlindungan Anak, (Cet I; Jakarta: Publica Institute Jakarta, 
2020), h. 33 

17 Syamsul Ma’arif, dkk, “Inklusifitas Pesantren Tebuireng: Menatap Globalisasi 
dengan Wajah Tradisionalisme,” Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi 3, no. 
1 (Juni 2015): h. 91 
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Mayoritas pesantren yang berkembang di Indonesia, terutama di 

wilayah Jawa dan Madura, memiliki akar yang berasal dari tradisi (salaf). 

Awalnya, pesantren-pesantren ini merupakan perkembangan dari pengajaran 

dasar agama Islam yang dilakukan di lingkungan pedesaan, baik di masjid, 

langgar, maupun di rumah-rumah pribadi para ulama dan ahli ilmu agama. 

Oleh karena itu, metode pengajaran bandongan menjadi lebih dominan dan 

lebih efektif secara kuantitatif.18 Salah satu alasan utama dari tetapnya sistem 

tradisional dalam pembelajaran kitab kuning adalah untuk menjaga identitas 

para santri sebagai individu yang secara khusus dipersiapkan untuk 

menguasai berbagai ilmu agama (tafaqquh fi al-din).19 Dengan demikian, 

walaupun saat ini ada berbagai inovasi dalam pendidikan pesantren, sistem 

tradisional dengan metode sorogan dan bandongan masih tetap 

dipertahankan oleh sebagian besar pesantren di Indonesia, mengakui nilai-

nilai dan keunikan yang terkandung di dalamnya. 

Pesantren yang berlokasi di Makassar, seperti Pondok Pesantren Ulul 

Albab, juga tetap mempertahankan metode tradisional dalam pengajaran 

kajian hadis, khususnya melalui sistem bandongan. Hal ini ditegaskan dalam 

hasil wawancara dengan Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Ulul Albab 

Makassar, yang menyatakan bahwa: 
“Jadi metodenya itu santri datang membawa kitab lalu kemudian kiai 
akan membacakan dan menjelaskan hadis kepada santri, kemudian 
santri mendengarkan dan menulis terjemahannya serta penjelasan-
penjelasannya dan di setiap pekan berikutnya santri di suruh untuk 
menjelaskan kembali apa yang di pahami dari pertemuan yang lalu.”20 

 
18 Effendi Chairi, “Pengembangan Metode Bandongan dalam Kajian Kitab Kuning di 

Pesantren Attarbiyah Guluk-Guluk dalam Perspektif Muhammad Abid al-Jabiri”, Nidhomul 
Haq 4, no. 1 (2019): h.78. 

19 Syamsul Ma’arif, dkk, “Inklusifitas Pesantren Tebuireng: Menatap Globalisasi 
dengan Wajah Tradisionalisme,” Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi 3, no. 
1 (Juni 2015): h. 90 

20 Abd. Kadir, S.Ag, (Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Ulul Albab Makassar), 
Wawancara, Makassar, Kamis 28 Maret 2024. 
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Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa metode bandongan ini 

sering kali dilakukan di masjid atau dalam pengajian umum yang dihadiri oleh 

seluruh santri. Dalam pengajaran hadis menggunakan kitab-kitab seperti 

Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, dan Ta’lim Muta’allim. Dalam metode ini, 

kiai memimpin dengan membacakan, menerjemahkan, dan menjelaskan isi 

dari kitab-kitab hadis yang sedang dipelajari, sementara santri mendengarkan 

dan mencatat penjelasan tersebut. Metode ini memiliki paralel dengan praktik 

majelis tahdis pada masa Rasulullah, di mana hadis-hadis beliau disampaikan 

dan dijelaskan kepada para hadirin. 

Di Pondok Pesantren Ulul Albab, selain menerapkan metode 

bandongan, terkadang juga digunakan metode sorogan. Dalam metode 

sorogan, sebelum pengajian dimulai, salah satu santri dipilih untuk membaca 

kitab hadis yang akan dipelajari. Kemudian, kiai mendengarkan bacaan dari 

santri tersebut. Setelah itu, kiai membacakan kembali atau mengoreksi bacaan 

santri serta menjelaskan makna dari hadis tersebut kepada seluruh hadirin. 

Di Pondok Pesantren Ulul Albab terdapat tiga tingkatan pendidikan, 

yaitu Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, dan Madrasah Aliyah, 

untuk pembelajaran tentang hadisnya mengikuti kurikulum dari Kementrian 

Agama dan Kementrian Pendidikan, Hal ini sesuai dengan yang disampaikan 

Direktur Yayasan Ulul Albab pada wawancara, beliau berkata: 
“kalau untuk di bangku sekolah itu santri belajar tentang hadisnya 
mengikut dengan kurikulum dari kemenag dan disdik, klo madrasah 
ibtidaiyah itu ada mata pelajaran al-qur’an dan hadis, di sekolah 
menengah pertama itu tergabung ke dalam mata pelajaran pendidikan 
agama islam, sedangkan kalau di Aliyah itu ada 2, ada mata pelajaran 
al-qur’an dan hadis dan ada juga mata pelajaran ilmu hadis.”21 

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran tentang hadisnya ada yang masuk ke dalam Pendidikan Agama 

 
21 Ambo Upe, S.Ag., M.Pd.I, (Direktur Yayasan Pondok Pesantren Ulul Albab Makassar), 

Wawancara, Makassar, Kamis 07 Maret 2024. 
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Islam, ada juga yang terfokus pada Ilmu Hadis serta ada yang tergabung pada 

Al-Qur’an dan Hadis. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh 

peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan: 

1. Pondok Pesantren Ulul Albab, yang telah berdiri sejak tahun 1996 di 

bawah Yayasan Ulul Albab Kota Makassar, mengalami sejumlah 

pergantian kepemimpinan yang menandai evolusi dan dinamika 

organisasionalnya. Setelah kepergian pendiri H. Ahmad Suanna pada 

tahun 2016, kepemimpinan yayasan dipegang oleh H. Muh. Syukri HS, 

sementara direktur dijabat oleh Ustaz Ambo Upe, S.Ag., M.Pd.I yang 

telah menjabat sejak tahun 2019. Sekolah Madrasah Aliyah Ulul Albab 

telah melihat serangkaian kepala sekolah mulai dari Drs. Saiful Alim 

hingga saat ini Ustaz Muhammad Jaharuddin, S.Pd.i., M.Pd. Di tingkat 

SMP, kepala sekolahnya adalah Abd Kadir, S.Ag., sementara di tingkat 

Madrasah Ibtidaiyah, kepemimpinan telah melewati beberapa 

perubahan, yang saat ini dipegang oleh Junaedi, S.Pd.i., M.Pd.i. Transisi 

kepemimpinan ini mencerminkan adaptasi pesantren terhadap 

tantangan zaman dan kebutuhan komunitasnya, serta menunjukkan 

komitmen mereka untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan 

pengelolaan lembaga. 

2. Kajian hadis di Pondok Pesantren Ulul Albab sudah dimulai semenjak 

pesantren tersebut diresmikan pada tahun 1996 M sampai sekarang. 

Adapun kitab-kitab hadis yang di ajarkan yaitu Ta’lim Muta’allim, 

Riyadhus Shalihin dan Bulughul Maram, dan jika melihat materi hadis 

yang diajarkan lebih menitikberatkan pada aspek-aspek ajaran Islam 
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yang terkait dengan fiqih dan akhlak. Kitab Ta’lim Muta’allim, 

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

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

tujuan  pengajaran hadis di pesantren-pesantren yakni untuk 

meningkatkan pengalaman keagamaan para santri di pesantren, bukan 

bertujuan untuk membekali para santri untuk melakukan penelitian 

hadis. Oleh karena itu, literatur ilmu hadis yang digunakan masih 

berupa karya yang bersifat pengantar. 

3. Pondok Pesantren Ulul Albab Makassar menerapkan metode 

pengajaran hadis yang komprehensif, menggabungkan pendekatan 

tradisional dan modern untuk menjaga kelestarian dan pemahaman 

mendalam terhadap hadis. Selain mengintegrasikan nilai-nilai lama 

dan baru dalam pendidikan, pesantren ini menawarkan kurikulum 

yang mengombinasikan pendidikan agama dan umum. Sistem 

pendidikan yang diterapkan mencakup Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah 

Menengah Pertama, dan Madrasah Aliyah, sesuai dengan kurikulum 

dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan. Metode 

tradisional seperti sorogan dan bandongan tetap digunakan dalam 

pengajaran kitab kuning, di mana sorogan melibatkan pembelajaran 

langsung antara santri dan kiai, sedangkan bandongan melibatkan 

pembelajaran bersama dengan kiai sebagai pengajar aktif. Pendekatan 

muallimin juga diterapkan, mengintegrasikan ilmu agama dan umum 

secara holistik. Dengan demikian, Pondok Pesantren Ulul Albab 

Makassar berhasil memadukan metode pendidikan tradisional dan 

modern untuk mendukung perkembangan santri dalam aspek 

keilmuan dan keagamaan. 
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B. Implikasi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan terhadap kajian hadis 

di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan terlebih lagi di pondok pesantren. 

Sehingga dapat menjadi bahan untuk para pengkaji hadis di masa yang akan 

mendatang terkait dengan proses perkembangan kajian hadis di Indonesia. 

Selain itu, perlunya menerapkan atau mengajarkan kajian hadis kepada 

seluruh santri khusunya santri yang ada di Pondok Pesantren Ulul Albab Kota 

Makassar. Perlunya menerapkan pengkajian hadis secara mendalam seperti 

sampai pada metodologi penelitian dan menjadikannya bagian dari kurikulum 

pesantren. Kemudian, melihat dari perkembangan zaman dimana teknologi 

sudah semakin canggih maka perlu adanya pengajaran digitalisasi hadis untuk 

mempermudah ketika ingin mengkaji suatu hadis. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pembina pesantren dalam 

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