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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam bahasa latin dapat 

dilihat sebagai berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ة

 Ta T Te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan 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 ش

 Syin Sy es dan ye ظ

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ
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 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ن

 Lam L El ي

َ Mim M Em 

ْ Nun N En 

ٚ Wau W We 

ٖ Ha H Ha 

 Hamzah ’ Apostrof ء

  ٞ Ya Y Ye 

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda  Nama  Huruf Latin Nama 

 fath}ah a  A اَ 

 Kasrah i   I اِ 

 ُ  d}ammah u   U ا
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ْٝ  fath}ah dan ya>’ Ai a dan i ىَ

 ْٛ  fath}ah dan wau Au a dan i ىَ

Contoh: 

و١َْفَ    :  kaifa 

ي ْٛ َ٘  : haula 

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 

ٜ َ...  َ... fath}ah dan alif atau ya>’ a> a dan garis di atas 

ٜ kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas 

 d}ammah dan wau u> u dan garis di atas ىُٛ

Contoh: 

بتَ  َِ  : ma>ta  

ٝ َِ  <rama : رَ

 ًَ   qi>la : ل١ِْ

تُ  ْٛ ُّ َ٠ : yamu>tu 

4. Ta>’ marbut}ah 

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

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 
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Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

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

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

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

Contoh: 

ضَةُ الْأطَْفبيِ  ْٚ  raud}ah al-at}fa\>l : رَ

د٠َِْٕةُ اٌفبَضٍَِةُ   َّ ٌْ َ ا  : al-madi>nah al-fa\>d}ilah 

ةُ  َّ ٌْحِىْ َ  al-h}ikmah :  ا

5. Syaddad (Tasydi>d) 

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

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

بَ   <rabbana : رَبَّٕ

١ْٕبَ   ٔجََّ  : najjaina> 

ٌْحَك    al-h}aqq : اَ

\ َُ  nu‘‘ima : ٔعُّ

  ٚ  aduwwun‘ : عَدُ

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

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

Contoh: 

  ٟ ٍِ  Ali@ (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَ

  ٟ  Arabi@ (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَبِ
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6. Kata Sandang 

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

lam ma‘rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. 

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

Contoh: 

صُ  ّْ  al-syams (bukan asy-syamsu) :  اٌَشَّ

سٌََةُ   ٌْ ٌْسَّ اَ   : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ٍْطَفَةُ  ٌْفَ َ  al-falsafah :  ا

ٌْبلََِدُ  َ  al-bila>d:  ا

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 َْ ْٚ رُ ُِ ْ  ta’muru>n :  تأَ

ءُ اَ  ْٛ ٌَّٕ   : al-nau‘ 

ء   ْٝ  ’syai :  شَ

رْتُ  ِِ ُ  umirtu :  أ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia  

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

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
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yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

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

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

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

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

secara utuh. Contoh: 

Fi> Z}ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi@n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله ) 

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

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

hamzah. 

Contoh: 

ُٓ اللهُ    billa>h ب االل    di>nulla>h د٠ِْ

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ةِ اللهِ  َّ ْٟ رَحْ ُْ فِ ُ٘ hum fi> rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 
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diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 

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

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

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

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

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l  

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

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

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

Abu> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

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

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

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subh}a>nahu> wa ta’a>la> 

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

Nas}r H}a>mid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zai@d, Nas}r H}a>mid (bukan: Zaid, 
Nas}r H}a>mi>d Abu> ) 
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saw.      = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s.   = ‘alaihi al-sala>m 

H   = Hijriah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

L  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.           = Wafat tahun 

QS.../...: 4  = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<l ‘Imran/3: 4 

 HR      
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ABSTRAK 

Nama    : Roslindah 

Nim    : 30700120052 

Judul : Perkembangan Kajian Hadis di Pondok Pesantren Babul 

Khaer Kabupaten Bulukumba 

Penelitian ini membahas tentang perkembangan kajian hadis di Pondok 
Pesantren Babul Khaer, yang bertujuan untuk mengetahui gambaran umum di 
Pondok Pesantren Babul Khaer dengan berdasar pada sejarah berdirinya Pondok 
Pesantren Babul Khaer, dan program pendidikan yang ada dalam Pondok Pesantren, 
dan untuk mengetahui perkembangan kajiah hadis di Pondok Pesantren Babul Khaer, 
dengan berdasar pada sejarah kajian hadis, kitab yang digunakan, serta model kajian 
hadis dan model pembelajarannya 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara 
kepada beberapa pengurus pesantren dengan metode deskriptif analisis yaitu 
memaparkan data-data yang ditemukan dari berbagai sumber yang berkaitan, 
kemudian data tersebut dianalisis dengan pendekatan historis dan ilmu hadis. 
Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi/pengamatan langsung 
dan studi kepustakaan. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu reduksi data, penyajian data, dan tahap terakhir menyimpulkan apa yang 
didapatkan dari hasil wawancara. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Babul Khaer 
berdiri pada tanggal 1 Januari 1979 bertempat di Mesjid Babul Khaer Bulukumba. 
Pondok Pesantren Babul Khaer menerapakan sistem pendidikan formal  dan non 
formal, sistem  pendidikan  formal yaitu dengan mengikuti kurikulum Kementian 
Agama yang terdiri dari dua tingkat, yaitu Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah 
Aliyah. Kemudian sistem pendidikan non formal yang terapkan yaitu Pramuka, PMR 
dan Olahraga, Paskip, Kesenian, Kaligrafi, Bahasa Asing, KSM, UKS, KIR dan 
Karate. Sedangkan kajian atau pembelajaran hadis di Pondok Pesantren Babul Khaer 
dinilai belum mengalami perkembangan yang signifikan. Karena walaupum kajian 
hadis sudah dimulai sejak awal berdirinya pondok, akan tetapi hanya diterapkan 
dalam pembelajaran di madrasah (sistem pendidikan formal) saja. Kitab hadis yang 
diajarkan di Pondok Pesantren Babul Khaer dominan ke hadis riwayah seperti 
Riya>dus Sha>lihi>n, Irsya>dul Ibad, Bulu>gul Mara>m, dan Arba’i>n al-Nawawi | 
Sedangkan kitab hadis dirayah yang diajarkan hanya kitab Mukhta>rul al-H}adis  dan  
Mus}t}alah} al-H}adi>s. Model pengkajian hadis formal dikelas dilakukan dengan 
berusaha menyatukan berbagai jenis cara pengajar dengan maksud agar siswa dapat 
memahami dengan baik materi yang diberikan termasuk cara yang digunakan dengan 
memberi tugas, diskusi, menghafal dan menerjemahkan. Untuk model kajian hadis 
tradisional yang diterapkan di kelas non formal (masjid), metode yang digunakan di 
pesantren secara umum di antaranya, yaitu 1) metode tuntunan, 2) metode sorongan, 
3) metode ceramah, 4) metode hafalan.  

Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh 
lembaga pendidikan yang berbasis Islam khususnya pondok pesantren untuk lebih 
mengembangkan kajian terkait hadis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber syariat pada masa Rasulullah saw. adalah kitabullah dan sunnah 

Rasulillah. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad saw. kemudian Nabi 

menyampaikannya kepada umatnya secara menyeluruh, menjelaskan maksud dari 

ayat tersebut adalah menjelaskan hukumnya, sehingga Rasulullah saw. adalah rujukan 

utama dalam berbagai perkataan.
1
 Hadis merupakan ucapan, perbuatan, dan 

pengakuan atau persetujuan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. Hadis 

ialah petunjuk dan sumber hukum kedua bagi ummat Islam setelah al-Qur‟an. 

Sebagai sumber hukum, hadis juga berfungsi untuk memperjelas isi kandungan dari 

al-Qur‟an itu sendiri. Selain itu, hadis juga merupakan salah satu bentuk konkrit dari 

tingkah laku Nabi semasa hidupnya atau yang biasa disebut sunnah Nabi. Hadis 

dalam hubungannya dengan sumber ajaran Islam yang pertama, al-Qur‟an, berfungsi 

menjelaskan (memperjelas isi/kandungan) al-Qur‟an, menguatkan hukum-hukum 

(yang ditetapkan) al-Qur‟an, dan menetapkan beberapa hukum yang tidak dijelaskan 

(dalam) al-Qur‟an. Oleh karena itu, hadis tidak dapat di pisahkan dari al-Qur‟an. Hal 

ini berlaku sejak masa Nabi saw.
2
 

Hadis mempunyai fungsi sebagai penjelas atas al-Qur‟an juga memiliki fungsi 

khusus mandiri dalam menentukan hukum, jika al-Qur‟an tidak menyebut atau 

                                                             
1 Muhammad Arwani Rofi‟i,“Studi Hadis di Pesantren”, Jurnal al-I‟jaz 3, no. 2 (2021), h.80. 

2 Iskandar Utsman, “Hadis pada Masa Rasulullah dan Sahabat: Studi Kritik Terhadap 
2 Iskandar Utsman, “Hadis pada Masa Rasulullah dan Sahabat: Studi Kritik Terhadap 

Pemeliharaan Hadis”, Jurnal hukum Keluarga 4, no. 1 (2021), h. 42. 
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menjelaskanya. Kepentingan umat Islam atas hadis tersebut menjadikan kajian 

semakin meningkat, terutama dari sisi keilmuanya.
3
 

Ketika Islam memperkenalkan dirinya di Indonesia pada abad ke-7 sampai 

abad ke-13 Masehi, secara tidak langsung Islam juga memperkenalkan dua komponen 

penting yang dibawanya, yaitu al-Qur‟an dan hadis. Artinya, perkembangan hadis 

yang terjadi di Indonesia tidak luput dari penyebaran agama Islam yang bermula dari 

jalur perdagangan dari berbagai negara, seperti Arab, hingga jalur pendidikan. Selain 

itu perkembangan hadis juga termasuk efek dari penetrasi agama Islam dari Timur 

Tengah oleh para guru pengembara sufi yang pada abad ke-12 datang ke Indonesia 

dalam jumlah yang cukup banyak.
4
 

Perkembangan hadis dapat dilihat dari dua aspek penting, yaitu periwayatan 

dan pembawaannya. Dari keduanya dapat diketahui proses dan transformasi yang 

berkaitan dengan perkataan, perbuatan, sifat dan taqrir dari Nabi Muhammad saw. 

kepada para sahabat dan seterusnya hingga munculnya kitab-kitab himpunan hadis 

untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan ini. 

Kelahiran hadis sebagaimana dimaksud terkait langsung dengan pribadi Nabi 

Muhammad saw, sebagai sumber hadis, di mana beliau telah membina umatnya 

selama kurang lebih 23 tahun, dan masa tersebut merupakan kurun waktu turunnya 

wahyu (al-Qur‟an), berbarengan dengan itu keluar pula hadis. Lahirnya hadis pada 

masa Nabi adalah adanya interaksi Rasullah sebagai mubayyin (pemberi penjelasan) 

terhadap ayat-ayat al-Qur‟an kepada sahabat atau umat lainnya, dalam rangka 

                                                             

3 Sutoyo, Al-qur‟an Hadits untuk Madrasah Aliyah (Surakarta: CV pratama, 2010), hlm. 45. 

4 Fitriani Mariam Hakim, “Perkembangan Hadis dan Ahli Hadis di Indonesia”, 

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

indonesia/ (04 April  2023). 
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penyampaian risalah, dan juga karena adanya berbagai persoalan hidup yang dihadapi 

oleh umat dan dibutuhkan solusi atau jalan pemecahannya dari Nabi Muhammad saw, 

lalu para sahabat memahami dan menghafal apa yang telah diterimanya dari Nabi 

Muhammad saw.
5
  

Studi kajian hadis di Indonesia, telah dimulai sejak abad ke-17 M. Namun 

demikian, seperti terlihat kemudian, tulisan-tulisan tersebut tidak dikembangkan lebih 

jauh. Kajian hadis setelah itu  mengalami kemandekan hampir satu setengah abad 

lamanya. 

Kajian hadis mendapatkan perhatian kembali pada paruh terakhir abad ke-19 

dengan dimasukkannya kajian hadis dalam kurikulum pesantren-pesantren dan 

madrasah-madrasah. Kajian hadis di pesantren lebih ditekankan  pada pengajaran 

materi hadis yang berkaitan dengan pengalaman ajaran Islam di berbagai bidang: 

akidah,  ibadah, dan akhlak. Sedangkan  kajian terhadap „ilm mustalah al-hadith 

sebagai alat untuk meneliti kualitas hadis masih mendapatkan perhatian kecil. 

Perhatian yang lebih besar terhadap „ilm mustalah al-hadith muncul menjadi 

kebutuhan ketika  organisasi-organisasi  Islam yang menyebut diri mereka sebagai 

pembaharu mulai didirikan. Mereka menekankankan pentingnya kembali kepada al-

Qur‟an dan hadis  dalam rangka memperbaiki praktek keagamaan masyarakat kepada 

penelitian keotentikan nilai hadis-hadis yang digunakan.  Hal ini menunjukkan bahwa  

pada masa itu kajian „ilm mustalah al-hadith belum mendapatkan  perhatian yang 

besar dari ulama indonesia. Lebih jauh, seperti diturunkan oleh feder spiel, pembicara 

                                                             

5 Leni  Andariati,  “Hadis dan Sejarah dan Perkembangannya”, Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis 4, 

no.  2 ( 2020), h. 154.  
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tentang hadis pada masa-masa Belanda berkuasa, masih sebagai bagian pembicara 

tentang fikih,bukan bidang yang berdiri sendiri.
6
 

Pendidikan di Pondok Pesantren merupakan salah satu pendidikan yang 

bernafaskan keagamaan. Di dalamnya diajarkan materi keagamaan maupun materi 

umum, materi keagamaan seperti al-Qur‟an dan hadis yang merupakan sumber 

hukum dan pegangan hidup umat Islam. Pengajaran hadis di Pondok Pesantren harus 

selalu ditingkatkan untuk menghasilkan lulusan santri yang berpegang kuat kepada 

hukum Islam tersebut. 

Memahami ajaran dalam agama Islam dilakukan tidak sebatas membaca al-

Quran dan terjemahannya. Sebab, al-Quran memiliki bahasa yang tinggi dan ayat-

ayatnya tidak selalu bisa dipahami hanya melalui terjemahan. Salah satu penjelas dari 

isi al-Quran ada sunnah atau hadis yang berupa ucapan dan perbuatan Nabi 

Muhammad saw yang diberi otoritas oleh Allah swt untuk menyampaikan setiap 

wahyu kepada umat manusia. Kedudukan hadis ini sangat penting bagi umat Islam.
7
 

Seiring dengan berkembangnya zaman dan pengetahuan, corak atau 

karakteristik beberapa pesantren di Indonesia berbeda-beda dalam menentukan sistem 

pendidikannya, khususnya dalam hal menyampaikan dan mengamalkan hadis-hadis 

Rasulullah saw. Secara garis besar karakteristik Pondok Pesantren di Indonesia 

diklasifikasikan menjadi dua yakni; pertama, pesantren salaf yaitu pesantren yang 

dalam proses pendidikannya berdasarkan pada pola-pola pengajaran klasik (lama) 

yang menyelenggarakan pembelajaran dengan pendekatan tradisional. Yang berarti 

                                                             

6 Muh. Tasrif, Kajian Hadis Di Indonesia, (Cet. 1; Ponogoro: STAIN Ponogoro Press, 2007), 

h. 17. 

7
 Arita Alfa Karomi, “Pola Kajian di Pondok Pesantren Annajiyah dan Ulul Albab 

Lubuklinggau”, Skripsi, (Palembang: Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah 

Palembang 2021) 
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semata-mata mengajarkan kitab-kitab klasik yang ditulis oleh para ulama pada abad 

pertengahan dengan menggunakan bahasa Arab.
8
 Kedua, pesantren khalaf/modern 

yaitu pesantren yang berupaya memadukan tradisionalitas dan modernitas 

pendidikan. Sistem pengajaran ala klasikal dan kurikulum terpadu diadopsi dengan 

penyesuaian tertentu.
9
 

Islam masuk di Sulawesi Selatan pada abad ke 17. Proses pengislaman di 

Sulawesi Selatan dibawa oleh 3 orang ulama dari Melayu. Ketiga orang tersebut 

adalah Abdul  Makmur Khatib Tunggal (Datuk Ri Bandang), Khatib Sulaiman 

(Datuk Patimbang), Khatib Bungsu (Datuk Ri Tiro). Mereka bertiga berpencar, Datuk 

Ri Tiro yang menyebarkan agama Islam untuk  wilayah Bulukumba (Tiro) dan 

sekitarnya.
10

 Tiro  adalah sebuah kerajaan kecil  yang terletak di Bulukumba, selain 

Tiro masih ada kerajaan-kerajaan kecil lainnya seperti: Kajang, Bulukumba,  

Gantarang, Hero atau  Wero  dan Bira.
11

 

Masuknya agama Islam di Tiro yang dibawa oleh Datuk Ri Tiro sangat sesuai 

dengan kondisi keadaan setempat. Masuknya Islam di Tiro telah membawa 

perubahan dan suasana baru terhadap rakyat. Kebiasaan-kebiasaan mereka 

sebelumnya dalam ritual lebih cenderung secara konseptual menyalahi logika berpikir 

yang baik namun akan membawa rakyatnya ketaraf hidup yang lebih baik, damai dan 

sejahtera. Masuknya ajaran agama Islam di tengah masyarakat yang lebih aktual, 

                                                             

8 Ali Anwar, Pembaharuan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri (Cet. 1; Kediri: IAIT 

Press, 2011), h. 26. 

9 Abdul Tolib, “Pendidikan di Pondok Pesantren Modern”, Jurnal Risalah 1, no. 1 (2015), h. 

62. 

10 Bahtiar,”Islamisasi di Tiro Bulukumba”, Jurnal: Al-Qalam 18,  no. 2 ( 2012), h. 227. 

11 Bahtiar,”Islamisasi di Tiro Bulukumba”, Jurnal: Al-Qalam, h. 228.   
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telah membawa masyarakatnya lebih tenang, damai dan lebih nyata, karena ajaran 

ajarannya lebih mendekatkan diri kepada Allah swt.
12

 

Salah satu di antara pesantren yang menjadi tempat pengembangan kajian 

hadis ialah pondok Pesantren Babul  Khaer yang teletak di Kabupaten Bulukumba  

Sulawesi Selatan. Pondok pesantren ini diasuh oleh almarhum M. Saleh Junaid pada 

tahun 1979 dengan sistem pendidikan informal dan  hanya melaksanakan pengajian 

al-Qur‟an, kitab-kitab dakwah dan agama sesudah sholat magrib dan subuh. Dengan 

sistem ini Pesantren Babul Khaer tidak mampu mneyusaikan diri dengan 

perkembangan pendidikan  nasional dalam negara pancasila sehingga murid 

berangsur-angsur berkurang dan dana kesejahteraan guru makin merosot. 

Pada tanggal 27 Januari 1985 Bapak H. Abdullah Mangnguluang berusaha 

meneruskan pesantren Babul Khaer yang bertempat di Gedung UNIZAL Bulukumba,  

terbentuklah sebuah badan dengan nama panitia pemikir pembangunan Pesantren 

Babul Khaer Kalumeme Bulukumba yang dibentuk oleh almarhum  M.  Thahir Dg.  

Pasara dan sekretaris pengurus pondok. Sejak tanggal 8 Maret 1985 mulai diadakan 

peletakan batu pertama di asrama Pondok Pesantren Babul  Khaer Bulukumba. Pada 

tanggal 15 Juli 1985 Pondok Pesantren Babul  Khaer Bulukumba diresmikan bapak 

Bupati Kepala Daerah.  Pondok Pesantren Babul Khaer sudah berpindah tempat di 

Jln. Dato Tiro No. 69 Kel. Kalumeme, saat itu Pondok Pesantren Babul Khaer 

mengalami perkembangan dan jumlah santri dan santriwati waktu itu ada  657 dengan 

12 orang pembina yang memiliki keahlian tersendiri seperti kitab kuning, Tahfidz, 

Bahasa Arab dan Inggris, dan seluruh santri atau santriwati  di wajibkan untuk 

mengikuti seluruh kegiatan mangajih tudang (halaqah).  

                                                             
12 Bahtiar,”Islamisasi di Tiro Bulukumba”, Jurnal: Al-Qalam, h. 234. 
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Mengajih tudang (halaqah) sebagai ciri khas Pesantren Babul Khaer dan 

untuk kitab kuning ada pengajian setiap magrib dan subuh salah satunya belajar kitab 

kuning tapi sifatnya umum, semua santri ikut. Ada juga kelas khusus belajar kitab 

kuning di asrama yang khusus lebih intens dibandingkan pengajian di masjid di mana 

pembinanya itu khusus yang tinggal bersama mereka. Ada juga semacam OSKAB 

(osis) juga mempunyai program yang bernama JODOH (Just One Day Hadist) yang 

mereka baca setiap selesai sholat berjamaah dan santri lain yang mendengarkanya. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui proses 

yang dilakukan pihak pesantren dalam mengembangkan kajian hadis. Oleh 

karenanya, langkah yang penulis lakukan adalah melakukan penelitian lebih lanjut 

dengan menetapkan tema yakni Perkembangan Kajian Hadis Pondok  Pesantren 

Babul Khaer, kab Bulukumba. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan studi hadis di Pondok Pesantren Babul Khaer? 

2. Bagaimana model kajian hadis di Pondok Pesantren Babul Khaer? 

C. Deskripsi Fokus  dan Fokus Penelitian 

1. Deskripsi fokus 

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dan untuk memudahkan 

pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam topik 7 skripsi ini, maka penulis 

mengemukakan beberapa pengertian terhadap konsep konsep yang digunakan dalam 

penelitian ini. 
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a.  Perkembangan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkembangan berasal dari 

kata kembang/berkembang yang artinya membentang atau mekar terbuka, menjadi 

besar, dan menjadi bertambah sempurna. Jadi, perkembangan merupakan suatu hal 

yang berkembang.
13

 

Adapun perkembangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses 

mengembangkan kajian hadis kepada santri di pondok pesantren, serta bagaimana 

cara menghidupkan atau mengaplikasikan makna hadis dalam kehidupan terkhusus 

pada kehidupan masyarakat sekitar. 

b. Kajian 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata kajian berasal dari kata 

“kaji” yang berarti pelajaran (terutama dalam hal agama Islam) atau penyelidikan dan 

telaah (dengan pikiran) serta penelitian, selain itu disebutkan juga bentuk lainnya 

adalah mengkaji yang berarti belajar, mempelajari, memeriksa, menyelidiki, 

memikirkan (mempertimbangkan dsb), menguji, menelaah. Sedangkan kajian 

diartikan sebagai hasil mengkaji.
14

 

c. Hadis 

  Secara bahasa hadis merupakan kata benda (isim) dari kata al-tahdis yang 

berarti pembicaraan.
15

 Hadis juga mempunyai beberapa arti yaitu: 

                                                             

13 Pusat Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 

h. 725. 

14 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Pusat Bahasa, 2008), h. 660. 

15 Khusniati Rofiah, Studi Ilmu Hadis, (Cet. 2; Yogyakarta; IAIN PO Press, 2018), h. 1. 
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1. Jadid, yang berarti baru. Lawan kata dari qadim yang berarti terdahulu. Hal ini 

yang dimaksud dengan qadim ialah kitab Allah, sedangkan yang dimaksud 

dengan jadid ialah hadis Nabi saw.
16

 

2. Qarib, yang berarti dekat, atau dalam waktu dekat dan belum lama lagi terjadi. 

3. Khabar, yang berarti warta berita, sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan 

dari seseorang ke orang lain. 

  Sedangkan hadis menurut istilah ahli hadis ialah apa yang disandarkan kepada 

Nabi saw. baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat, atau sirah beliau, baik 

sesudah kenabian maupun sebelum kenabian.
17

 

d. Pondok Pesantren 

Istilah pesantren sering disebut dalam bahasa sehari-hari dengan tambahan 

kata “pondok” menjadi “pondok pesantren”. Dari segi bahasa, kata pondok dengan 

kata pesantren tidak ada perbedaan yang mendasar karena kata pondok berasal dari 

bahasa Arab فٕدق (funduq) yang artinya hotel, losmen, penginapan. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pondok memiliki tiga arti yaitu: sebagai 

bangunan untuk tempat sementara, bangunan tempat tinggal berpetak-petak yang 

berdinding rumbia dan madrasah dan asrama (tempat mengaji, belajar agama 

Islam).
18

 Pesantren sesungguhnya merupakan lembaga pendidikan tertua di indonesia, 

                                                             

16 Subhi as-Shalih, Membahas Ilmu-Ilmu Hadis, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 22; 

dikutip dalam Khusniati Rofiah, Studi Ilmu Hadis, (Cet. 2; Yogyakarta: IAIN PO Press, 2018), h. 1. 

17 Manna‟ al-Qaththan, MubahatsFii Ulumul Hadits, terj. Mifdhol Abdurrahman, Pengantar 

Studi Ilmu Hadits, (Cet. 9; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), h. 22. 

18
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ed. II; Cet. X; 

Jakarta: Balai Pustaka: 1999), h. 781. 
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yang secara nyata telah melahirkan banyak ulama. Tidak sedikit tokoh Islam lahir 

dari lembaga pesantren.
19

 

Pada umumnya pondok memang merupakan memang tempat penampungan 

sederhana bagi para pelajar yang jauh dari tempat asalnya. Sedangkan kata pesantren 

berasal dari kata dasar “Santri” yang dibubuhi awalan “pe” dan akhiranya “an” yang 

berarti tempat tinggal para santri. Menurut beberapa ahli, sebagaimana yang dikutip 

oleh Zamakhsyari antara lain 

1. Jhon, menyatakan bahwa kata santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti 

guru mengaji, sedangkan. CC. Berg berpendapat bahwa istilah ini berasal dari 

istilah shastri yang dalam isndia berarti orang tau buku-buku suci agama 

hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. 

2. Kata  Shastri berasal dari kata shastra yang berarti buku-buku suci, buku-

buku agama, atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan.
20

 

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa dari segi etimologi pondok pesantren 

merupakan satu lembaga kuno yang mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan agama. 

Ada sisi kesamman (secara bahasa) antara pesantren yang ada dalam sejarah Hindu 

dengan pesantren yang lahir belakangan. Antara keduanya memiliki kesamaan prinsip 

pengajaran ilmu agama yang dilakukan dalam bentuk asrama. 

Secara terminologi, KH. Imam Zarkasih mengartikan pesantren sebagai 

lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, di mana kyai sebagai 

figur utama, mesjid sebagai pusat kegiatan menjiwainya, dan pengajar agama Islam di 

                                                             

19 Imam Syafe‟i, “Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter”, Al-

Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam 8, no. 8 (Mei): h. 217. 

20 Riska Fitri, Syarifuddin Ondeng,”Pesantren di Indonesia: Lembaga Pembentukan 

Karakter”, Al Urwatul Wutsqa 2, no. 1 (2022): h. 44. 
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bawah bimbingan kyai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya pesantren 

sekarang ini merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki ciri khas sendiri. 

Lembaga pesantren ini sebagai lembaga Islam tertua dalam sejarah Indonesia yang 

memiliki peran besar dalam proses keberlanjutan pendidikan nasional. KH. 

Abdurrahman Wahid, mendefinisikan pesantren secara teknis, pesantren adalah 

tempat  di mana santri tinggal.
21

 

Dalam hal ini menurut M. Arifin yang dikutip oleh Mujamil memberikan 

batasan istilah pesantren adalah sesuatu lembaga pendidikan agama Islam yang 

tumbuh serta diakui masyarakat sekitar, dengan sistem asrama di mana santri-santri 

menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang 

sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari leader-ship seorang atau beberapa orang 

kyai dengan ciri-ciri khas yang bersifat kharismatik serta independen dalam segala 

hal.
22

 

 Pondok Pesantren Babul Khaer merupakan salah satu Pondok Pesantren tertua 

yang berada di Kelurahan Kalumeme, Kecematan Ujung Bulu Kabupaten 

Bulukumba. Pondok pesantren berasal dari dua kata yaitu pondok dan pesantren, 

Pondok berasal dari bahasa Arab funduq yang berarti tempat menginap, asrama, 

rumah atau tempat tinggal yang terbuat dari bambu. Sedangkan pesantren berasal dari 

bahasa Tamil, dari kata santri, yang diimbuhkan awalan (pe) dam akhiran (an) yang 

berarti tempat pelajar para penuntut ilmu atau santri, Sedangkan menurut istilah 

pondok pesantren ialah sebuah lembaga pendidikan Islam yang bertujuan untuk 

                                                             

  
21

 Riska Fitri, Syarifuddin Ondeng,”Pesantren di Indonesia: Lembaga Pembentukan 

Karakter”, Al Urwatul Wutsqa, h. 45. 

22 Mujamil Qomar, Pesantren Dari Tranformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi 

(Jakarta: Erlangga, 2009), h. 2-3. /44 
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mempelajari, memahami mendalami, menghayati, serta mengamalkan ajaran-ajaran 

Islam dan menekankan akan pentingnya nilai keagamaan. 

e. Kabupaten Bulukumba 

  Kabupaten Bulukumba merupakan  salah satu Kawasan Tingkat II di provinsi 

Sulawesi Selatan, Indonesia. Luas wilayah kabupaten Bulukumba adalah 1.154,67 

km², atau sekitar 1.85 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan yang meliputi 10 

kecamatan dan terbagi kedalam 24 keluruhan dan 102 desa.
23

  

  Kabupaten Bulukumba terdiri dari sepuluh kecamatan yaitu Kecamatan Ujung 

Bulu (Ibukota Kabupaten), Gantarang, Kindang, Rilau Ale, Bulukumpa, Ujung Loe, 

Bontobahari, Bontotiro, Kajang dan Herlang. Tujuh diantaranya termasuk daerah 

pesisir sebagai sentra pengembangan pariwisata dan perikanan yaitu kecamatan: 

Gantarang, Ujung Bulu, Ujung Loe, Bontobahari, Bontotiro, Kajang dan Herlang. 

Tiga Kecamatan sentra pengembangan pertanian dan perkebunan yaitu Kecamatan: 

Kindang, Rilau Ale dan Bulukumpa. Kabupaten Bulukumba juga mempunyai enam 

buah pulau yang terdapat pada wilayah Kecamatan Bontobahari lima buah pulau 

(Pulau Liukang Loe, Pulau Kambing, Pulau Batukasuso, Pulau Batutaha, Pulau Bili) 

dan Kecamatan Bontotiro satu buah pulau (Pulau Samboang). Dari enam buah pulau 

tersebut hanya satu buah pulau yang berpenghuni yakni Pulau Liukang Loe di 

Kecamatan Bontobahari.
24

 Secara umum, masyarakat di Kabupaten Bulukumba 

beragama Islam, maka sudah pasti memiliki tempat ibadah yang terbilang cukup 

banyak dan lembaga pendidikan Islam lainnya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya 

                                                             
23 Badan Perencanaan Perkembangan Daerah Kabupaten Bulukumba, Profil Daaerah 

Kabupaten Bulukumba (Bulukumba:Bappeda Bulukumba, 2020), h. 6. 
24 Badan Perencanaan Perkembangan Daerah Kabupaten Bulukumba, Profil Daaerah 

Kabupaten Bulukumba, h. 7. 
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pondok pesantren, salah satunya  ialah  pondok Pesantren Babul Khaer terletak di 

Kelurahan Kalumeme, Kecematan Bulukumba. 

2. Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian dimaksudkan sebagai pedoman arah atau batas ruang dalam 

pengembangan penelitian sehingga penelitian tersebut benar-benar mendapatkan hasil 

yang diinginkan. Dengan demikian titik fokus dalam penelitian ini, adalah tentang 

Perkembangan Kajian Hadis di Pondok Pesantren Babul Khaer. 

D. Kajian Pustaka 

Setelah melakukan pengamatan, penulis belum menemukan studi yang 

mengkaji tentang perkembangan kajian hadis di pondok Pesantren Babul Khaer 

Kabupaten Bulukumba. Namun penulis menemukan beberapa jurnal, dan skripsi 

yang berhubungan secara langsung maumpun tidak secara langsung dengan penelitian 

yang akan dilakukan sebagai berikut: 

Skripsi “Strategi Pondok Pesantren Babul Khaer dalam Mengembangkan 

SDM Islam di Bulukumba” oleh Annisa Selang.
25

 Skripsi ini membahas tentang 

bagaimana strategi Pondok Pesantren Babul Khaer dalam mengembangkan SDM 

Islami di Bulukumba dan bagaimana peluang dan tantangan pondok Pesantren Babul 

Khaer dalam mengembangkan SDM islami di Bulukumba. Sedangkan peneliti akan 

berfokus pada perkembangan kajian hadis di Pondok Pesantren Babul Khaer.  

Skripsi “Mangngaji Tudang Di Pondok Pesantren Babul Khaer Kalumeme 

Kabupaten Bulukumba” oleh Herniati.
26

 Skripsi ini membahas tentang bagaimana 

                                                             
25

 Annisa Selang, “Pondok Pesantren Babul Khaer dalam Mengembangkan SDM Islam di 

Bulukumba”, Skripsi (Makassa: Fak.Dakwah dan Komunikasi  UIN Alauddin 2018) 

26
 Herniati,” Mangngaji Tudang Di Pondok Pesantren Babul Khaer Kalumeme Kabupaten 

Bulukumba”, Skripsi (Samata: Fak.Dakwah dan Komunikasi  UIN Alauddin 2017) 
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sistem Mangngaji tudang (halaqah)  Pondok Pesantren Babul Khaer Kalumeme Kab. 

Bulukumba dan Bagaimana efektifitas Mangngaji tudang (halaqah)  di Pondok 

Pesantren Babul Khaer Kalumeme Kab. Bulukumba sebagai metode dakwah Al-

Mau‟idzah Hasanah, persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

akan diteliti oleh peneliti ialah sama-sama Pondok Pesantren Babul Khaer yang 

dijadikan objek penelitian, dan perbedaan ialah penelitian yang dilakukan oleh 

saudari Herniati ini lebih menfokuskan pada Mangngaji Tudang (halaqah). 

Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti hanya fokus kepada 

perkembangan hadis di Pondok Pesantren Babul Khaer. 

Skripsi “Pengaruh Pembelajaran fikih Terhadap Pemahaman Keagamaan 

Siswa Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Babul Khaer Kecamatan Ujung Bulu 

Kabupaten Bulukumba” oleh Andi Wahid Fadjeri.
27

 Skripsi ini membahas tentang 

bagaimana gambaran  pembelajaran fikih pada siswa Madrasah Aliyah Pondok 

Pesantren Babul Khaer Kecematan Ujung  Bulu Kabupaten Bulukumba, Bagaimana 

pemahaman keagamaan siswa Madrasah Aliyah  Pondok Pesantren Babul Khaer 

Kecamatan Ujung  Bulu Kabupaten Bulukumba dan Adakah pengaruh pembelajaran 

fikih terhadap pemahaman keagamaan siswa  Madrasah Aliyah Pondok Pesantren 

Babul Khaer Kecamatan Ujung  Bulu Kabupaten Bulukumba, sedangkan pada 

penelitian yang akan dilakukan berfokus pada perkembangan kajian hadis di Pondok 

Pesantren Babul Khaer. 

                                                             

27 Andi Wahid  Fadjeri,” Pengaruh Pembelajaran Fikih Terhadap Pemahaman Keagamaan 

Siswa Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Babul Khaer Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten 

Bulukumba”, Skripsi  (Makassar: Fak.Tarbiyah dan Keguruan  UIN Alauddin 2012) 
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Skripsi “Strategi Dakwah Dalam Mengembangkan Sumber Daya Manusia Di 

Pondok Pesantren Babul Khaer  Kalumeme Bulukumba, oleh Ridhayani
28

 Skripsi ini 

membahas tentang  bagaimana strategi dakwah di Pondok Pesantren Babul Khaer 

Kalumeme Bulukumba dan apa faktor pendukung dan penghambat dalam 

pengembangan sumber daya manusia di Pondok Pesantren Babul Khaer Kalumeme 

Bulukumba, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh 

peneliti adalah peneliti hanya fokus perkembangan kajian hadis di Pondok Pesantren 

Babul Khaer tersebut. 

Thesis “Sinergitas Peran Guru dan Orang Tua dalam Pembentukan Akhlak 

Siswa di MTs Babul Khaer Kalumeme Bulukumba Sulawesi Selatan” oleh Muhlis.
29

 

Thesis ini menjelakan tentang mendeskripsikan dan menganalisis sinergitas peran 

guru dan orang tua dalam membentuk akhlak siswa di MTs Babul Kaher Kalumeme 

Bulukumba. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas tentang 

perkembangan kajian hadis di Pondok Pesantren Babul Khaer. 

Dari keseluruhan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu, 

belum ada satu pun yang membahas perkembangan hadis di Pondok Pesantren Babul 

Khaer. Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa belum ada literatur dan karya 

ilmiah lainnya yang membahas secara mendalam tentang perkembangan kajian hadis 

Pondok Pesantren Babul Kaher Kabupaten Bulukumba. Sementara itu, peneliti 

merasa bahwa penelitian ini sangat penting untuk dilakukan mengingat pondok 

                                                             

28 Ridhayani,” Strategi Dakwah Dalam Mengembangkan Sumber Daya Manusia di Pondok 

Pesantren Babul Khaer Kalumeme Bulukumba,” Skripsi (Gowa: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN 

Alauddin 2021) 

29
 Muhlis,” Mendeskripsikan dan Menganalisis Sinergitas Peran Guru dan Orang Tua dalam 

Membentuk Akhlak Siswa di MTs Babul Kaher Kalumeme Bulukumba,” Thesis (Mojekerto: Institut 

Pesantren KH. Abdul. Chalim Mojokerto 2020) 
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pesantren merupakan media penyebaran agama Islam, khususnya dalam bidang 

kajian hadis. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetaui  dan menganalisis  perkembangan studi hadis di Pondok 

Pesantren Babul Khaer 

2. Untuk metode kajian hadis di Pondok Pesantren Babul Khaer 

a. Manfaat Teoretis 

1. Menamba khasanah literatur ilmiah terkat perkembangan hadis  di  

Bulukumba 

2. Memberikan kontribusi dalamperkembangan ilmu pengetauan 

b. Manfaat praktis 

1. Untuk mengembangkan hadis di pesantrean Babul Khaer Bulukumba 

2. Untuk menerapkan metode kajian hadis dalam proses  pembelajaran 

kurikulum diesantren Babul Khaer Bulukumba 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Kajian Hadis dan Ruang Lingkupnya 

Kajian adalah suatu kegiatan penyelidikan dan penelusuran terhadap 

sesuatu,
30

 atau sering juga digunakan istilah studi yang berarti penelitian ilmiah, 

kajian, dan telaahan.
31

 Selain itu, kata penelitian juga sering memiliki makna yang 

mirip dengan dua kata sebelumnya. Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti; 

penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang 

dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau 

menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.
32

 

Hadis sebagai objek kajian adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada 

Nabi Muhammad saw. namun disana ada pembatasan yang diberikan oleh para ulama 

yaitu yang berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifat Nabi Muhammad 

saw.
33

 sesuatu yang tidak tercakup dalam kategori tersebut tidak termasuk kedalam 

objek kajian hadis. Dalam mengembangkan kajian hadis, para ulama kemudian 

merumuskan unsur yang terkandung di dalam hadis yakni sanad dan matan, atau 

lebih spesifik yakni rawi (periwayat), sanad (rantai periwayatan), dan mata>n (teks 

hadis).
34

 Selain itu, kajian hadis juga meliputi penelitian terhadap pemikiran terhadap 

hadis maupun ilmu hadis (kajian tokoh). Kajian ini menfokuskan penelitiannya 

                                                             

30 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 617-618. 

31  Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1377. 

32 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1480. 

33 Mahmud Tahhan, Taisir Mustalah al-Hadis (Cet. III; Riyad: Maktabah al-„Arabiyah al-

Su‟udiyah, 1987), h. 15. 
34 M. Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadis (Cet; X, Bandung: Angkasa, 1994), h. 17. 
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terhadap pemikiran seorang tokoh terhadap hadis baik pemikiran dalam fik>ih al-h{adi>s 

maupun tentang kehujjahan hadis, maupun terkait perangkat ilmu hadis. 

Kajian hadis bagi umat Islam ada dasarnya bukan hanya diinginkan sampai 

pada taraf kajian wacana pemikiran saja, tetapi juga hadis dikaji agar dapat dijadikan 

sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehingga pemahaman terhadap hadis 

akan melahirkan pengamalan terhadap hadis hingga pada produknya berupa budaya 

yang dihasilkan dari menghidupkan hadis, maupun fenomena-fenomena pemahaman 

h{adi>s di tengah masyarakat. Hal itulah yang kemudian melahirkan kajian tentang 

persepsi masyarakat tentang hadis atau disebut dengan istilah kajian living hadis. 

B.  Perkembangan Studi Hadis di Indonesia 

Awal masuknya Islam di Indonesia pada abad ke-13 menandai awal 

masuknya hadis di Indonesia, karena hadis berperan sebagai perangkat dari ajaran 

Islam yang diajarkan pada masa itu. Akan tetapi, studi hadis di Indonesia secara 

historis baru berkembang pada abad ke-17. Abad ke-17 memang merupakan awal 

studi hadis dikembangkan, akan tetapi kajian hadis pada masa itu masih terbilang 

langka. Oleh karena itu hampir semua data yang berbicara tentang perkembangan 

hadis di Indonesia baru mengalami perkembangan signifikan pada abad ke-19 atau 

awal abad ke-20.
35

 

Ar-Raniri mengumpulkan dalam karyanya Hidayat al-Ha>bib fi al-Tar{gib wa 

al-Tar>hib, atau dalam cetakannya berjudul al-Fawa‟id al-Bahiyyah fi al-Ah{ad>is an-

                                                             

35 Indah Syifana, Ferdy Pratama,”Perkembangan Kajian Hadis di Indnesia pada Abad ke 20-

21 m”, Jurnal El-Furqonia 7, no. 1 (Februari 2021), h. 95. 
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Nabawiyy<ah.
36

 Sejumlah hadis yang diterjemahkannya dari Bahasa Arab ke Bahasa 

Melayu agar masyarakat Muslim mampu memahami isi kitabnya dengan baik dan 

benar. Selanjutnya, Abdul Rauf as-Singkili menulis dua karya tentang hadis, yaitu 

penafsiran terhadap hadis Arba‟in karya an-Nawawi yang diberi judul Syarh Latif ala 

Arba‟in H{adi>s li al-Im>am al-Nawawi dan koleksi hadis-hadis qudsi yang diberi judul 

al-Mawa‟izd al-Badi‟ah. As-Singkili juga menjadikan Syarh Kitab Muslim Karya an-

Nawawi sebagai salah satu rujukan penting  dalam menyususn kitab fikih yang 

berjudul Mir‟atut Thullab.
37

 

Dari pemaparan kitab-kitab hadis yang muncul pada abad ke-17 dan ke-18 di 

atas terlihat bahwa kecenderungan kajian hadis di Nusantara saat itu mengikuti arus 

utama ulama ahli hadis (ittija>h jumhu>r ‘ulama>’ al-hadi>th). Hal ini terlihat dalam 

metodologi yang dipakai secara umum, yaitu mengikuti kecenderungan mayoritas 

ulama ahli hadis, baik pada masa klasik maupun moderen. Selain itu, dapat 

disimpulkan pula bahwa karya di bidang hadis awal yang muncul di nusantara ialah 

justru bidang sharh} hadis, dari pada karya-karya hadis lain yang bersifat pengantar 

ilmu hadis. Hal ini tentu tidak bisa dilepaskan dari tujuan kajian keislaman saat itu 

yang memang lebih mengarah kepada pembinaan akhlak dan perilaku. 

Secara umum, perkembangan kajian hadis abad ke-17 dan ke-18 ini belum 

dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Hal ini bisa dilihat bahwa kajian hadis 

setelah itu mengalami kemandekan hampir satu setengah abad lamanya. Dari 

berbagai kajian yang telah dilakukan, setidaknya memberikan sedikit gambaran 

                                                             

36 Lailiyatun Nafisah, “Jejak Ulama Hadis Abad 17: Studi atas Nuruddin ar-Raniri dan 

Kontribusi Terhadap Hadis di Nusantara”, Jurnal Studi Ilmu Keislaman 1, no. 1 (2021) h. 156 

37 Saifuddin, dkk, Peta Kajian Hadis Ulama Banjar (Banjarmasin: IAIN Antasari press, 

2014), h. 109 
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bahwa hadis pada masa abad XVII-XVIII ini belum berkembang menjadi disiplin 

ilmu tersendiri, karena kajian hadis baru pada tataran praktis (dalam rangka 

pembinaan), belum tersusun secara teoritis. 
38

 Barulah pada akhir abad ke-19 atau 

memasuki abad ke-20 ditemukan kitab hadis yang disusun oleh ulama Indonesia, 

yaitu Syekh Mahfudz al-Tarmasi dengan kitabnya yang berjudul Manha>j Dhawi al-

Naz}ar  yang ia tulis ketika ia berada di Mekkah.
39

 

Syekh Mahfudz al-Tarmasi merupakan ulama besar yang sangat berjasa bagi 

pengembangan keilmuan Islam terkhusus dalam bidang hadis dan ilmunya di dunia 

dan di Indonesia khususnya. Beliau adalah ulama nusantara yang berdomisili di 

Mekkah yang senantiasa menciptakan karya-karya ilmiah yang diakui oleh para 

ilmuan dunia. Sejak itulah kajian hadis di Indonesia mengalami perkembangan yang 

dapat dibuktikan dengan dimulainya pengajaran beberapa kitab hadis di beberapa 

pesantren, dan perhatian terhadap kajian ini mencapai puncaknya pada abad ke-20 

ditandai dengan beberapa kitab hadis yang dijadikan sebagai bahan ajar kurikulum di 

pesantren, madrasah bahkan perguruan tinggi.
40

 

Syekh Mahfudz al-Tarmasi merupakan ulama Indonesia pertama yang 

mengajarkan kitab hadis S{ah}ih} al-Bukha>ri kepada beberapa ulama Indonesia, di 

antaranya Syekh Hasjim Asy‟ari. Dari kedua tokoh inilah kemudian terbentuk 

jaringan ulama hadis Indonesia. Meskipun dapat dikatakan bahwa jaringan ulama 

hadis tersebut tidak secara khusus dan secara sengaja dibentuk yang kemudian diikuti 

                                                             

38 Taufan Anggoro,“Perkembangan Pemahaman Hadis di Indonesia”, Jurnal Diya al-Afkar 7, 

no. 1 (2019), h.152.  

39 Afriadi Putra, “Pemikiran Hadis KH. M. Hasjim Asy‟ari dan Kontribusinya terhadap 

Kajian Hadis di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 1, no, 1 (2016), h.46- 47 

40 Ahmad Fauzan, “Syekh Mahfudz al-Tarmasi: Muhaddis Nusantara”, Jurnal Tahdis 9, no. 2 

(2018): h. 143. 
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oleh ulama dan cendikiawan muslim lainnya, baik murni produk pesantren maupun 

tidak. Di antara ulama yang mempunyai latar belakang pesantren yang kuat sekaligus 

menjadi tokoh atau ulama hadis di Indonesia adalah KH. Hasyin Asy‟ari, Syekh 

Yasin al-Fadani dan lainnya. Sementra itu di antara cendikiawan muslim yang 

menggeluti hadis maupun ilmunya adalah Prof. Dr. Mahmud Yunus, Prof. Dr. 

Syuhudi Ismail, Prof. Dr. Ali Mustafa Ya‟qub, Prof. Dr. TM Hasbi ash-Shiddieqy, 

dan lain-lain.
41

 

Kajian hadis belakangan menunjukkan adanya perkembangan di Indonesia 

dan bahkan keadaan terkini, hadis mengalami kemajuan yang pesat, baik dari aspek 

kuantitas maupun kualitas. Hal ini tampak dari semakin banyaknya program studi 

ilmu hadis di berbagai UIN/IAIN di Indonesia, kurikulum dan silabusnya, serta 

berkembangnya judul-judul skripsi, tesis, disertasi dan buku-buku yang diterbitkan 

tidak lagi bersifat konvensional, tetapi sudah menemukan terobosan terobosan baru 

dengan materi yang baru, sosiologis dan filosofis khususnya setelah tahun 2000-an.
42

 

Kajian dilakukan secara mendalam dengan melihat tradisi masa lampau dengan 

melakukan kontekstualisasi serta menjadikannya dengan pemahaman baru melalui 

beragam metode. Dalam kajian ini selalu berkembang seiring dengan perubahan 

zaman dan penyesuaian dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
43

 

 

 

                                                             

41 Hasan Su‟aidi, “Jaringan Ulama Hadits Indonesia”, Jurnal, (t.th.): h. 6. 

42 Ramli Abdul Wahid, Dedi Masri, “Perkembangan Terkini Studi Hadis di Indonesia”: h. 

264 

43 Muhammad Alfatih Suryadilaga, “Prospek Kajian Hadis di Perguruan Tinggi Islam di 

Indonesia”, Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis 7, no. 1 (Juni 2017): h. 203. 
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C. Masuknya Islam di Bulukumba 

Agama Islam masuk di Sulawesi Selatan pada awal abad ke 17, proses 

pengislaman di Sulawesi Selatan dibawa oleh 3 orang ulama dari Melayu. Ketiga 

orang tersebut adalah Abdul Makmur Khatib Tunggal (Datuk Ri Bandang), Khatib 

Sulaiman (Datuk Patimang), Abdul Jawad Khatib Bungsu (Datuk Ri Tiro).
44

 Mereka 

bertiga berpencar, Datuk Ri Tiro yang menyebarkan agama Islam untuk wilayah 

Bulukumba (Tiro) dan sekitarnya. Untuk mengenang nama Abdul Jawad sebagai 

penyiar agama Islam di daerah Bulukumba dan sekitanya telah dibangun sebuah 

masjid di kota Bulukumba diberi nama Islamic Centre Dato‟ Tiro. 

Ketika ulama ini mempunyai kompetensi keilmuan yang berbeda yaitu Datu‟ 

Bandang dan Datu‟ Patimang menguasai ilmu syariat, itulah sebabnya kedua ulama 

ini metode yang digunakan dalam menyiarkan agama mengutamakan ilmu syariat. 

Sedangkan Dato‟ Tiro menguasai  paham ilmu kebatinan, sehingga beliau diutus ke 

Bulukumba, karena penduduk di sana menyukai ilmu kebatinan atau ilmu tasawuf. 

Kedua metode ini apabila ditinjau dari segi proses pendidikan, metode yang 

digunakan Dato‟ Bandang dan Dato‟ Patimang lebih tepat karena proses pendidikan 

harus dimulai dari dasar seperti yang diterapkan kedua ulama ini dengan memulai 

ilmu syariat. Sedangkan metode yang diterapkan Dato‟ Tiro kurang tepat, karena 

tidak dimulai dari dasar dan langsung ilmu-ilmu tingkat tinggi yaitu ilmu tasawuf.
45

  

Setelah agama Islam diterima di Kerajaan Tiro, maka secara perlahan-lahan 

Islam mulai menyebar ke wilayah Sinjai dan Bantaeng. Kerajaan-kerajaan di Sinjai 

                                                             

44 Bahtiar,”Islamisasi di Tiro Bulukumba”, Jurnal: Al-Qalam 18,  no. 2 ( 2012), h. 227. 

45 Abdul Hadis Sambu, Sejarah Kajang (Yogyakarta: Yayasan Pemerhati Sejarah, 2016), h. 

20. 
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seperti Tondong, Bulo-bulo dan Lamatti mulai pula tertarik terhadap Islam. Ketiga 

kerajaan tersebut juga menyatakan menerima Islam, dan menggantikan kebiasaan 

lama terhadap kepercayaan yang diwariskan oleh leluhur, yaitu animisme dan 

dinamisme. 

Nama Tiro, menurut cerita rakyat, bahwa pada masa silam telah datang 

seorang asing berasal dari Luwu yang bernama Samparaja Daeng Malaja. Orang 

tersebut (Samparaja Daeng Malaja) naik ke puncak gunung yang bersebelahan 

dengan tepi pantai lalu memandang ke segala arah, sambil menyaksikan keindahan 

alam, kemudian terucap dalam hati orang tersebut “pattiroang”. Dari kata 

“pattiroang” inilah yang menjadi nama suatu daerah, yang kemudian disebut dengan 

Tiro sampai sekarang. Tiro adalah sebuah kerajaan kecil yang terletak di Bulukumba, 

selain Tiro masih ada kerajaan-kerajaan kecil lainnya seperti: Kajang, Bulukumba, 

Gantarang, Hero atau Wero dan Bira.
46

 

Kemudian setelah agama Islam diterima di Kerajaan Tiro, maka timbul 

pertanyaan, mengapa Datuk Ri Tiro memilih Kerajaan Tiro sebagai tempat 

menyebarkan agama Islam? Alasannya dengan pertimbangan untuk memperluas 

wilayah penyiarannya. Misalnya Kerajaan Gowa yang penyebarannya terkonsentrasi 

di bagian barat, Kerajaan Luwu untuk bagian selatan, sementara Bulukumba dapat 

mempengaruhi bagian selatan. Jadi dengan melalui Bulukumba Islam masuk, maka 

akan terhembus ajaran ini ke beberapa kerajaan yang bersebelahan dengan 

Bulukumba. Selanjutnya, yang menjadi daya tarik lain adalah Tiro berpotensi bagus 

karena memiliki pelabuhan yang baik serta aman untuk disinggahi kapal-kapal dari 

Jawa, Maluku, Melayu, dan lain-lain. Dengan letak geografis demikian, menjadikan 
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penyiaran agama Islam lebih mudah, karena sarana komunikasi yang lancar.Selain 

pelabuhan pantai Tiro terdapat juga Pelabuhan Bira dan Pelabuhan Biropa yang 

banyak disinggahi kapal-kapal dagang nusantara. Agama Islam mula-mula tiba di 

negeri yang mempunyai pelabuhan niaga yang ramai dikunjungi oleh pedagang 

Islam.
47

 

Penyiaran agama Islam di Kerajaan Tiro adalah berkat usaha serta partisipasi 

antara raja dan Datuk Ri Tiro, sehingga mengakibatkan masyarakat dari daerah 

sekitarnya datang ke Tiro untuk belajar mengenai agama Islam. Setelah Islam 

diterima sebagai agama Kerajaan Tiro, maka rakyat mendalami ajaran-ajarannya, 

sehingga kepercayaan-kepercayaan lama sudah ditinggalkan. Kebiasaan minum-

minuman keras dan makanan haram juga sudah tidak dilakukan lagi. Kegiatan-

kegiatan keagamaan sudah berjalan dengan baik di Masjid maupun di rumah-rumah 

seperti pengajian, zikir dan sebagainya. Upacara perkawinan, aqiqah dilakukan 

dengan cara Islam, namun tidak meninggalkan budaya-budaya lama dari leluhur 

sepanjang sesuai dengan aqidah Islam. Kemudian perkembangan Islam selanjutnya 

mulai dikembangkan oleh beberapa orang yang amat besar perhatiannya terhadap 

kemajuan Islam di Bulukumba. Tokoh-tokoh inilah yang meneruskan syiar Islam 

yang sudah dirintis oleh Datuk Ri Tiro yang didukung oleh raja di Tiro
48

.  

Proses penyebaran agama Islam di Tiro (Bulukumba) berlangsung tidak 

terlalu rumit yaitu dengan jalan damai, tidak melalui jalan perang, seperti yang terjadi 

pada beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan. Diterimanya agama Islam sebagai agama 

kerajaan oleh Raja Tiro V La Unru Daeng Biasa setelah terlebih dahulu memahami 

                                                             

47 Bahtiar, “Islamisasi di Tiro Bulukumba”, Jurnal Al-Qalam, h. 229. 

48 Bahtiar, “Islamisasi di Tiro Bulukumba”, Jurnal Al-Qalam, h. 232. 
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ajaran agama Islam yang dibawakan oleh Datuk Ri Tiro melalui ajaran Tasawuf. 

Akhirnya beliau tersebut tertarik untuk memeluk agama Islam, selanjutnya 

menghimbau kepada rakyat Tiro agar memeluk agama Islam.  

Metode dakwah yang dipergunakan oleh beliau disesuaikan dengan selera 

rakyat Tiro, lebih mengajarkan kepada hal-hal yang konkrit dan mudah didalami oleh 

rakyat Tiro, antara lain dengan mengajarkan kejujuran, berbuat kebajikan, tidak 

berbuat maksiat serta tidak memakan makanan haram. Selain itu agama Islam juga 

mewajibkan mengerjakan shalat lima waktu dan mengaji.  

Rakyat Tiro yang sebelumnya banyak melakukan hal-hal mistik mulai 

ditinggalkan dan melakukan kegiatan-kegiatan berdasarkan Islam, meskipun beliau 

tidak melarang bahkan masih menghargai konsep penghormatan terhadap budaya 

leluhur, asalkan tidak bertentangan dengan aqidah Islam. Dengan demikian, rakyat 

tidak berat dalam proses penerimaan Islam.Agama Islam kemudian menyebar tidak 

hanya di Kerajaan Tiro melainkan juga di kerajaan-kerajaan sekitarnya seperti Bira, 

Bantaeng, Sampeang dan Kerajaan-kerajaan di Tellu Limpoe yaitu Tondong, Bulo-

Bulo dan Lamatti merupakan wilayah kabupaten Sinjai.
49

 

E. Model Kajian Hadis di Pesantren 

1. Kajian hadis bidang mus}t}alah} al-h}adi>s 

Mus}t}alah al-h}adi@th merupakan sebuah disiplin ilmu yang bertujuan untuk 

mencari kebenaran dengan metode-metode tertentu. Kebenaran yang dicari oleh ilmu 

ini ialah apakah h}adi@th yang diriwayatkan oleh para periwayat itu benarbenar berasal 

dari Rasulullah saw. atau bukan. Mengenai hasil kebenaran yang dicapai oleh ilmu 

mus}t}alah} al-h}adi@th biasanya dapat diukur menurut urutan sebagai berikut, (1) 

                                                             
49

 Bahtiar, “Islamisasi di Tiro Bulukumba”, Jurnal Al-Qalam, h. 235. 



26 
 

 
 

meyakinkan/qat}’i@, (2) cukup meyakinkan atau persangkaan yang kuat/z}anni@, (3) 

kurang meyakinkan atau sangat meragukan/shakki@ dan (4) tidak meyakinkan sama 

sekali/wahmi@.  

Dalam metodologi penelitian tentang ilmu h}adi@th, maka metode yang 

digunakan, meliputi pembahasan tentang objek penelitian ilmu h}adi@th, metode 

penelitian periwayat dan sanad, dan metode penelitian matn h}adi@th. Objek Penelitian 

Ilmu Hadis sebagaimana telah diketahui bahwa muhaddisin pada periode 

mutaqaddimin (abad kedua dan ketiga hijriah) telah mengumpulkan h}adi@th dengan 

metode observasi dan komunikasi dengan jalan mengamati dan mendengar secara 

langsung menemui para penghafal h}adi@th yang sudah tersebar di berbagai pelosok 

negara Arab dan sekitarnya. Sambil memperhatikan raut muka dan kefasihan 

berbicara, h}adi@th yang diucapkan itu didengar, dicocokkan dengan yang lain, 

kemudian dicatat dan dibukukan.  

Suatu h}adi@th yang lengkap terdiri dari periwayat, sanad dan matn. Oleh 

karena itu, yang menjadi objek utama penelitian ilmu mus}t}alah} al-h}adi@th adalah para 

periwayat h}adi@th itu sendiri yang membentuk sanad h}adi@th bersambung sampai 

kepada Rasulullah. Matn atau materi h}adi@th ditinjau dari segi ilmu bahasa dan studi 

kelayakan yang lain sehingga h}adi@th tersebut dapat dinilai derajatnya. Berdasarkan 

berbagai obyek kajian atau masalah dalam bidang ilmu mus}t}alah} al-h}adi@th, terutama 

berkaitan dengan periwayat dan/atau sanad, maka timbullah berbagai cabang ilmu ini, 

seperti :  

a. Ilmu rija>l al-h}adi@th, yaitu ilmu yang membahas para periwayat h}adi@th, dari 

kalangan sahabat, tabi’in dan generasi sesudahnya.  
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b. Ilmu t}abaqa>t al-ruwa>h, yaitu ilmu yang membahas klasifikasi para periwayat 

sahabat, tabi‟in dan setrusnya.  

c. Ilmu ta>ri@kh rija>l al-h}adi@th, yaitu ilmu yang membahas tanggal, tempat kelahiran, 

keturunan, guru-guru para periwayat dan sebagainya.  

d. Ilmu al-jarh} wa al-ta’di@l, yaitu ilmu yang membahas kepribadian, kriteriakriteria 

untuk mengevaluasi keadilan dan keaiban para periwayat.
50

 

 

Model pengajaran atau pembelajaran merupakan gambarang suatu lingkungan 

pembelajaran yang meliputi perilaku guru dalam menetapkan model tersebut. Model 

ini memiliki banyak kegunaan yang terjangkau di  segala lembaga pendidikan seperti 

pesantren.
51

 

2. Kajian Hadis dibidang Naqd al-Hadi>s| 

Secara umum, kata kritik dipahami sebagai kata yang mengandung makna 

negative dan destruktif. Dimana seseorang memberikan kecaman atau penilaian atas 

sesuatu dari sisi kekurangan dan kelemahannya. Namun makna kritik tidak sesempit 

itu, dalam kamus Merriam Webster menggunakan kata criticism yang diterjemahkan 

dalam bahasa Indonesia dengan arti kritik. Yang dimana dalam kamus ini memberi 

pengertian tentang kritik sebagai ‚the scientific investigation of literary document 

(such as the bible) in regard to such matters as origin, text, composition, or history‛ 

                                                             
50Arifuddin Ahmad, dkk, “Kecenderungan Kajian Hadis di UIN Alauddin Makassar (Tracer 
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51 Abasa Asyafah,”Menimbang Model  Pembelajaran”, Jurnal TARBAWY 6 no 1,(2019), h.20. 



28 
 

 
 

yakni penyelidikan ilmiah atas dokumen sastra (seperti Alkitab) yang berkaitan 

dengan asal usul, teks, komposisi, dan sejarah.
52

 

Kritik hadis dikalangan ahli hadis dikenal dengan sebutan (ٔمد اٌحد٠ج ) naqd 

al-hadis. Secara bahasa kata naqd berarti mengkritik, menyatakan dan memisahkan 

antara yang baik dari yang buruk. Sedangkan makna kritik dalam ilmu hadis lebih 

kepada kegiatan penelitian hadis, namun bukan berarti dimaknai sebagai sebuah 

kecaman terhadap hadis.
53

 

Ilmu kritik hadis adalah penetapan status cacat atau adil para periwayat hadis 

dengan menggunakan idiom khusus berdasarkan bukti-bukti yang mudah diketahui 

oleh para ahlinya, dan mencermati matan-matan hadis sepanjang telah dinyatakan 

shahih dari aspek sanad untuk tujuan mangakui validitas atau menilai lemah, dan 

upaya menyingkap kemusykilan pada matan hadis yang telah dinyatakan shahih, 

mengatasi gejala kontradiksi pemahaman hadis dengan mengaplikasikan tolak ukur 

uang mendetail.
54

 

Kritik h}adi@th (naqd al-h}adi@th) meliputi kritik sanad (naqd al sanad) dan kritik 

matan (naqdal-matn). Kritik pada bagian sanad (naqd al-sanad) adalah kritik tentang 

keadilan, ke-d}a>bit}-an dan ketersambungan sanad. Sedangkan kritik pada bagian 

matan (naqd al-matn) adalah kritik tentang terdapat tidaknya shudhu>dh dan ‘illah.55
 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa makna naqh al-

hadis atau kritik hadis adalah suatu kegiatan penelitian hadis untuk menemukan 

                                                             
52Komarudin Soleh dan Amin Iskandar, “Metodologi Kritik dan Pendekatan Dalam 
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Modern”, Jurnal al-Dzikra, VOl. 9 (Januari-Juni 2015), h. 58. 
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Zadahaniva Publishing, 2013), h. 140-141.   
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kekeliruan yang terdapat pada hadis Rasulullah saw., baik dari segi sanad maupun 

matan, sehingga dapat ditentukan mana hadis yang dapat diterima dan mana hadis 

yang tidak dapat diterima, serta bagaimana kualitas periwayatan hadis yang 

bersangkutan. 

3. Kajian hadis bidang syarh} al-h}adi>s 

Kata syarh} berasal dari bahasa arab  شرحب –٠شرح   –شرح  yang berarti 

menjelaskan, membukakan dan meluaskan. Istilah syarh} diperuntukkan bagi disiplin 

ilmu lain, termasuk hadis yakni untuk menjelaskan makna, mkasud, isi atau pesan 

suatu hadis. Sehingga syarh} hadis ialah upaya menerangkan, atau menjelaskan segala 

sesuatu yang berasal dari Nabi saw, baik berupa perkataan, perbuatan maupun berupa 

taqrir dan sifat-sifatnya. 

Istilah syarh} al-H}adi>s\ merupakan hasil dari proses transfirmasi dari istilah fiqh 

al-ha}dis| yang sudah ada sebelum istilah syarh} al-H}adis. Syarh} al-H}adis yang 

diketahui saat ini lebih kongkrit operasional yaitu berupa tulisan-tulisan dibeberapa 

kitab yang memuat penjelasan para ulama atas hasil pemahaman mereka terhadap 

suatu hadis. Sedangkan fiqh al-h}adis| lebih bersifat konseptual, meskipun dikatakan 

masih bersifat oral (penjelasan lisan).
56

 

Adapun definisi syarh} al-H}adis dalam istilah yang termasuk sanad dan matan 

adalah menjelaskan kesahihan dan kekurangan sanad dan matan hadis, menjelaskan 

maknanya, mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Dengan demikian, syarh} al-H}adis| 

terdiri dari tiga hal, yaitu; memperjelas status hadis yang diteliti baik secara sanad 
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maupun matannya, menjelaskan makna dari hadis tersebut dan mengungkapkan 

hukum yang terkandung di dalamnya. 

4. Kajian Hadis dibidang Fiqh al-Hadis 

Kata fiqh al-hadis terdiri dari dua kata, yaitu: fiqh dan al-hadis. Fiqh yang 

berarti ٌٗ ُٙاٌعٍُ ببٌشئ ٚ اٌف (mengetahui sesuatu dan memahaminya), sedangkan 

hadis sebagaimana yang kita ketahui bahwa segala yang disandarkan kepada Nabi 

Muhammad Saw., baik berupa perkataan, perbuatan, dan takrir maupun sifat bawaan 

beliau dan sifat perangainya.
57

  

 Berdasarkan pengertian di atas maka bisa dipahami bahwa makna fiqh al-

hadis adalah penjelasan tentang matan hadis, baik berupa maksud, hukum, dan 

hikmah yang dikandungnya dan tidak membahas aspek sanad, baik dari segi kuantita 

periwayatan maupun kualitas periwayatan.
58

 

5. Kajian Kitab Hadis 

Pengembangan pemikiran khazanah intelektual Islam akan sangat terbantu 

dengan mempelajari karya ulama teradahulu karena kesinambungan tidak dapat 

berangkat dari kekosongan, melainkan harus melihat dan menelaah pemikiran-

pemikiran yang dihasilkan ulama sebelumnya dengan harapan memperoleh keluasan 

wawasan ilmu, baik dari aspek metode maupun materi termasuk di dalamnya ilmu 

hadis.  

Perhatian yang sangat serius oleh para ulama kepada hadis Nabi saw., 

disebabkan karena hadis merupakan sumber hukum Islam setelah al-Qur‟an. 
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Problematika yang mengiringi hadis Nabi saw., melahirkan sangat banyak karya 

ulama di bidang tersebut. Baik kitab-kitab berupa kumpulan hadis seperti kitabkitab 

s}ah}i>h, sunan, musnad, mustadrak, maupun kitab-kitab yang men-syarh} hadis hadis 

yang terdapat dalam kitab kumpulan hadis. 

Pada kajian terhadap kitab hadis, terdapat berbagai hal yang dapat dikaji, 

mulai dari sistematika dan metode penulisan, gambaran terkait konten yang terdapat 

di dalam sebuah kitab, pendekatan kriteria, hingga pemikiran penulis dalam kitab 

tersebut, meskipun kajian kitab juga berbicara tentang pemikiran tokoh tetapi kajian 

ini berbeda dengan kajian terhadap pemikiran dan atau biografi intelektual seorang 

tokoh karena yang menjadi objeknya adalah pemikiran tokoh bersangkutan yang 

terdapat dalam sebuah kitab. Hal tersebut menjadi penting karena ada kemungkinan 

seorang tokoh memiliki perkembangan pemikiran dari satu kitab dari kitab lainnya.
59

 

6. Kajian Tokoh Hadis 

Setiap zaman senantiasa muncul para pemikir yang tertarik untuk meneliti. 

Hal ini dapat dilihat di banyak buku-buku ilmu hadits  yang berkembang pada saat 

ini. Kajian hadis dipelajari dalam karya-karya tersebut biasanya bersifat filosofis. 

Para penulis berbicara lebih banyak tentang apa itu harus disebut hadits, bukan apa 

yang sebenarnya substansi hadits itu . Pada saat yang sama, kajian berdasarkan 

pendekatan ilmiah, baru terjadi pada abad ke-19 dan dilakukan oleh kaum orientalis.  

Munculnya para pemikir atau tokoh hadits memancing setiap mahasiswa atau 

pemerhati hadits untuk mempelajari para pemikir dan tokoh tersebut untuk 

mendapatkan informasi tentang data pribadi, karya-karya, latar belakang pendidikan 
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mereka dan yang paling penting adalah sumbangsih mereka terhadap perkembangan 

hadis wa „ulumuh.
60
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan cara wawancara kepada 

beberapa pengurus pesantren. Metode yang dipakai dalam tulisan ini adalah metode 

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

yang berkaitan, kemudian data tersebut dianalisis dengan pendekatan historis. 

2. Lokasi Penelitian. 

Lokasi Penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Penelitian ini akan 

dilakukan di Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Ilmu Hadis, yaitu digunakan untuk 

menganalisis kajian yang diterapkan oleh Pondok Pesantren Babul Khaer dalam 

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

Sedangkan Pendekatan sosio-histori dan pendekatan ilmu hadis. Pendekatan sosio-

historis dimaksudkan untuk mengetahui sejarah perkembangan kajian hadis yang ada 

di pondok pesantren Babul Khaer dari masa ke masa. 

C. Sumber Data 

Sumber data merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan 

bagaimana data tersebut dikumpulan. Adapun sumber data yang digunakan dalam 
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penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Pada penelitian ini, data 

dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian di Pondok Pesantren Babul Khaer, 

sebagai objek penelitian dengan menggunakan teknik sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya 

tanpa media perantara. Data tersebut dikumpulkan oleh peneliti yang tujuannya untuk 

menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan 

cara mewawancarai beberapa guru/kiai dan para santi-santri lainnya yang kompeten 

secara langsung untuk mengetahui kajian hadis di Pondok Pesantren Babul Khaer  

yang merupakan objek penelitian. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul 

data dan tersedia untuk umum dan dipergunakan oleh sekelompok masyarakat yang 

menggunakan data tersebut.
61

 Adapun sumber data sekunder yang digunakan ialah 

berupa dokumen dan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini yang disediakan 

Pondok Pesantren untuk memberikan keterangan yang jelas mengenai kondisi daerah 

penelitian secara geografis, administratif, sosial ekonomi, kondisi pendidikan, kondisi 

sosial keagamaan pondok pesantren yang terpublikasi, dan informasi lain yang 

dianggap relevan dengan kebutuhan penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini, peneliti 

menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data. Data yang akurat dan 
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sistematis diperlukan untuk analisis dan interpretasi data yang akurat sehingga hasil 

yang diperoleh dapat secara akurat menggambarkan kondisi subjek penelitian. Selain 

itu, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Keempat metode dipilih agar 

pengumpulan data dapat dilakukan secara maksimal. 

1. Observasi 

Teknik observasi menjadi kunci atau syarat utama dalam menggali sumber 

data atau informasi di lapangan. Sehingga peneliti dapat melihat secara langsung dan 

mengetahui fakta yang sebenarnya. Teknik observasi partisipatif adalah suatu cara 

untuk pengumpulan data yang diinginkan dengan jalan mengadakan pengamatan 

secara langsung, metode ini meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu 

obyek dengan menggunakan seluruh alat indra.
62

 Penggunaan metode observasi ini 

dimaksudkan untuk mengamati secara langsung kondisi faktual yang ada, dalam hal 

ini peneliti melakukan pengamatan pada lokasi penelitian dengan tujuan untuk 

mengetahui kajian hadis pondok pesantren Babul Khaer dan untuk memperoleh data 

atau informasi yang akurat, maka peneliti akan memilih informan yang paham 

tentang kajian hadis di pondok pesantren Babul Khaer. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara 

(interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara 

(interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interviewee) 

                                                             

62 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002), 

h. 33. 
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melalui komunikasi langsung. Dapat juga dikatakan bahwa wawancara merupakan 

percakapan tatap muka (face to face) antara pewawancara dengan sumber informasi, 

di mana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah 

dirancang sebelumnya.
63

 

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah 

berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian 

dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber 

informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.
64

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan khas yang digunakan dalam sebuah 

penelitian yang sifatnya kualitatif. Dalam instrumen penelitian ini peneliti 

menggunakan beberapa instrumen diantaranya Pedoman wawancara atau beberapa 

teks yang berisikan pertanyaan yang akan peneliti gunakan pada saat wawancara pada 

pihak terkait. 

a. Peneliti, yang akan menjadi instrumen utama yang akan langsung ke lokasi 

penelitian. 

b. Alat perekam, alat ini digunakan untuk menampung semua hasil wawancara. 

c. Alat tulis berupa buku dan pena yang bertujuan untuk mencatat hal-hal yang 

penting dari hasil wawancara dari informasi yang terkait. 

F. Teknik Analisis Data 
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 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, h. 372. 

64
 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, h. 391. 
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Analisis data adalah kegiatan mengolah dan menganalisis data yang 

terkumpul. Teknik analisis data yang terkumpul melalui berbagai teknik 

pengumpulan data yang berbeda-beda, seperti wawancara, observasi, kutipan, 

dokumen, dan catatan-catatan lainnya. Selanjutnya data tersebut harus diproses dan 

dianalisis sebelum dapat digunakan. Tujuan utama dari analisis data adalah 

memberikan informasi untuk pemecahan masalah. Peneliti melakukan tiga kegiatan 

analisis data secara serempak, yaitu: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dari analisis data. 

Peneliti memilih data mana akan diberi kode, mana yang ditarik keluar, dan pola 

rangkuman sejumlah potongan atau apa pengembangan ceritanya merupakan pilihan 

analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, 

memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam satu cara, di mana 

kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan, agar memperoleh gambaran 

yang jelas dan memudahkan peneliti, dalam melakukan pengumpulan data-data 

selanjutnya.
65

 

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 Babul Khaer dengan wawancara dan observasi akan dipilih dan fokuskan 

pada hal-hal yang berkaitan dengan peranan perkembangan hadis terhadap 

masyarakat tersebut. 

2. Penyajian Data 

                                                             

65 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, h. 408 
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Kegiatan utama yang kedua dalam analisis data adalah data display. Display 

dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data akan memudahkan 

bagi peneliti untuk memahami apa yang terjadi, mendapatkan gambaran yang lebih 

jelas mengenai keseluruhan data dan merencanakan kegiatan selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah dipahami.
66

 

3. Penarikan Kesimpulan 

Kegiatan utama ketiga dalam analisis data yaitu penarikan 

kesimpulan/verifikasi. Sejak awal pengumpulan data, peneliti telah mencatat dan 

memberi makna sesuatu yang dilihat atau diwawancarainya.
67

 Berdasarkan 

pengumpulan dan analisa data, peneliti akan menarik kesimpulan dan makna, 

Pengolahan data kualitatif tidak dilakukan tergesa-gesa, melainkan secara bertahap 

dengan memerhatikan perkembangan pengolahan data. Oleh sebab itu peneliti 

memperhatikan keakuratan dan validitas data yang didapatkan. 

 

 

 

                                                             

66 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, h. 409 

67 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, h. 410. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

A. Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya Pondok Pesantren Babul Khaer 

Sejak tanggal 1 Januari 1979 sudah berdiri pesantren Babul Khaer 

Bulukumba, bertempat di Mesjid Babul Khaer Bulukumba Jln. Abd. Jabbar No. 22 

Bulukumba, dan semua kegiatan pesantren di dalam Mesjid dengan jumlah santri 109 

orang.  Pada awalnya pesantren ini diasuh oleh almarhum M. Saleh Junaid dengan 

sistem pendidikan in formal dan hanya melaksanakan pengajian al-Qur‟an. Kitab-

kitab agama dan dakwah sesudah shalat magrib dan subuh. Dengan sistem ini 

pesantren Babul Khaer tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan 

pendidikan Nasional dalam Negara Pancasila sehingga murid berangsur-angsur 

berkurang dan dana kesejahteraaan guru makin merosot. 

Atas prakarsa Bapak H. Abdullah Mangnguluang berusaha meneruskan 

Pesantren Babul Khaer. Maka pada tanggal 27 Januari 1985 bertempat di Gedung 

UNIZAL Bulukumba, terbentuklah sebuah Badan dengan nama Panitia Pemikir 

Pembangunan Pesantren Babul Khaer Kalumeme Bulukumba yang diketahui oleh 

almarhum M. Thahir Dg. Pasara. 

Hasil karya panitia pemikir ini membentuk pengurus dengan susunan 

personalia Ketua Dewan Pembina H. Abdullah Mangnguluang. Ketua Pengurus 

Harian almarhum M. Thahir Dg. Pasara dan sekretaris pengurus harian Drs. H. 

Syarkawi. Dewan pengurus harian, dibantu oleh Ketua Majelis Fisik Sosial Logistik 

Dakwah dan Pendidikan. Dari hasil pengurus dapat mengumpulkan dana pertama 



40 
 

 
 

sebanyak Rp. 5.505.720,- dengan areal 1,80 di lingkungan Kalumeme Kec. Ujung 

Bulu Kab. Bulukumba sebagai Hibah dari Hj. Maemunah, H. Abdullah 

Mangnguluang, H. Muh. Natsir Mangnguluang dan Lembang. 

Di lokasi tersebut pada tanggal 8 Maret 1985 mulai diadakan peletakan batu 

pertama Asrama Pondok Pesantren Babul Khaer. Oleh Ketua BP7 mewakili Bupati 

Kepala Daerah TK II Bulukumba untuk dua unit Asrama, masing-masing berukuran 7 

x 25 meter dan satu unit rumah dapur umum santri/wati. Sebuah sekolah semi 

permanen terdiri dari tiga lokal berukuran 7 x 21 meter mewakafkan kepada Pondok 

Pesantren Babul Khaer Bulukumba oleh pengurusnya (H.Muh.Natsir 

Mangnguluang). 

Dengan Rahmat Allah swt, dalam usaha kurang lebih empat bulan semua 

bangunan sudah dapat dimanfaatkan, pada tanggal 15 Juli 1985 Pondok Pesantren 

Babul Khaer Bulukumba diresmikan Bapak Bupati Kepala Daerah TK II Bulukumba 

Drs. Andi Kube Dauda dalam satu upacara yang dihadiri oleh Ketua Muspidah, 

Kepala Jawatan/Dinas TK II Bulukumba dan para undangan lainnya. Pada tahun 

pertama ini Pondok Pesantren Babul Khaer Bulukumba menerima santri/wati 

sebanyak 44 orang sampai saat ini telah 19 kali menamatkan, sedang alumninya 

tersebar di beberapa Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta, baik dalam Negeri 

maupun Luar Negeri, utamanya Mesir Cairo untuk melnjutkan pendidikannya, 

bahkan telah banyak menjadi PNS, POLRI dan TNI serta swasta.
68

 

Namun, sekarang ini Pondok Pesantren Babul Khaer sudah berpindah tempat 

di Jln. Dato Tiro No. 69 Kel. Kalumeme dengan Luas wilayah 3 hektar. Saat itulah 

Pondok Pesantren Babul Khaer mengalami perkembangan.  Sehingga  jumlah santri  

                                                             
68 Mtsppbabulkhaer.ponpes.id, “Sejarah”, Situs Resmi Mts Babul Khaer. http://ww.Mtspp 

babulkhaer.ponpes.id/read/4/sejarah-pondok-pesantren-babul-khaer(22 Januari 2024). 
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dan santriwati ada sekitar 600-an pembina yang tinggal di  asrama sekarang ada 12. 

Orang jika ditotalkan dengan guru ada 60 orang  yang memiliki  keahlian masing-

masing  bidangnya. Hal ini dibenarkan berdasarkan informal yang telah penulis 

wawancarai berikut: 

“Itu awalnya ada mesjid Babul  Khaer  di kota ternyata situ mengadakan 

pengajian biasa itu berkembang berkembang banyak santrinya lalu muncullah  

inisiatif membangun pondok pesantren dengan nama Babul Khaer yang di 

tempatkan Kelurahan Kalumeme.”
69

 

  Pesantren Babul Khaer adalah pesantren yang berbasis Nahdatul Ulama (NU). 

Banyak antara mereka yang menjadi tokoh, termasuk melanjutkan pendidikan di 

Universitas Al-Azhar Khairo di Mesir. Berbagai prestasi juga diraih santri/wati di 

pesantren Babul Khaer antaranya adalah juara lomba hapal al-Qur‟an 30 juz, 

beberapa kali menjadi juara lomba Syarhil Qur‟an tingkat Provinsi Sul-sel, dan 

Hadits ke ajang MTQ nasional. Di Babul Khaer sistem pendidikan menempuh sistem 

pendidikan formal menggunakan kurikulum yang sama dengan kurikulum madrasah 

dan sekolah. Santri dibekali dengan tiga bahasa yaitu bahasa Indonesia, bahasa Arab, 

dan Inggris.
70

 Pesantren Babul Khaer dalam mencapai tujuannya sebagai lembaga 

pendidikan Islam meyusun visi misi sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Visi dan Misi 

Visi Islami, Inovatif, Kolaboratif, berprestasi dan peduli 

lingkungan 

 

                                                             
69

 Musytari Randa, Pimpinan Pondok Pesantren Babul Khaer, Wawancara, Bulul6umba, 21 

Januari 2024 
70 Syamsuddin, Alumni dan Kepala MA Pondok Pesantren  Babul Khaer, Wawancara, 

Bulukumba,  18 Januari 2024. 
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Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran 

holistic berdasarkan nilai nila islam 

2. Meningkatkan budaya islami dan spirit  Ahlu Sunnah 

Wal Jama‟a 

3. Menerapkan pembelajaran berbasis TIK 

4. Menerapkan pola pergaulan ramah dan penuh tata 

krama 

5. Membangun kerja sama antar warga madrasah dengan 

masyarakat di  lingkungan madrasah 

6. Mengoptimalkan kemampuan bakat dan minat warga 

madrasah untuk meraih  prestasi Membiasakan pola 

hidup bersih dan sehat 

7. Memproteksi peserta didik dari pengaruh narkoba dan 

pergaulan bebas. 

 

2. Tujuan Pendirian Pondok Pesantren Babul Khaer 

Pondok Pesantren Babul Khaer merupakan salah satu unit dari Yayasan yang 

didirikan sejak tahun 1985 dan ditempatkan di Kelurahan Kalumeme, Kabupaten 

Bulukumba. Tujuan didirikannya Pesantren Babul  Khaer adalah untuk menciptakan 

dan mempersiapkan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, cerdas, terampil, 

mandiri, berakhlatul karimah dan berwawasan luas. Selain itu untuk 

menyelenggarakan pendidikan yang terjangkau dan berdaya saing. 

Menyelenggarakan pendidikan ekstrakurikuler dengan keterampilan sebagai bakat 
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bagi santri untuk berkompetensi dalam bursa kerja dan dunia usaha. Hal ini 

dibenarkan berdasarkan informal yang telah penulis wawancarai berikut: 

“Pondok Pesantren Babul Khaer itu didirikan dari yayasan jadi bukan orang per-
orang tapi sekelompok orang, tokoh-tokoh masyarakat Bulukumba berkumpul 
mendirikan yayasan kemudian mendirikan pesantren. Disebut dengan Panitia 
Pemikir Pembangunana Pesantren”

71
 

“Namun setelah pindah ke Kalumeme H.Abdullah Mangnguluang, H. Natsir 

Mangnguluang dan H. Muhammad Randa dia yang berusaha meneruskan 

Pondok Pesantren Babul Khaer dan mewakafkan tanahnya untuk pembangunan 

Pondok”
72

 

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa di Pondok Pesantren Babul 

Khaer didirikan dari salah satu unit dari Yayasan dengan Panitia Pemikir 

Pembangunana Pesantren. 

3.  Program Pendidikan dan Kurikulum Pondok Pesantren Babul Khaer 

   Terdapat pada pembahasan sebelumnya, Pondok Pesantren Babul  Khaer 

merupakan pondok pesantren yang berdiri untuk memenuhi dari kebutuhan 

masyarakat Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu serta dukungan langsung 

dari pemerintah setempat akan kehadiran lembaga pendidikan berbasis agama Islam. 

Sehingga Pondok Pesantren Babul Khaer saat ini menjadi salah satu lembaga 

pendidikan Islam yang berkembang pesat. Hal ini tidak terlepas dari manajemen 

internal pesantren yang mengelolah program pendidikan dengan baik. 

   Dalam sistem pendidikan di Pondok Pesantren Babul Khaer, telah diterapkan 

sistem pendidikan formal dan non-formal. Sistem formal biasa disebut dengan sistem 
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 Musytari Randa, Pimpinan Pondok Pesantren Babul Khaer, Wawancara, Bulukumba, 21 
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 Syamsuddin, Alumni dan Kepala MA Pondok Pesantren  Babul Khaer, Wawancara, 
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klasikal berorientasi pada kurikulum yang dikeluarkan oleh Departemen Agama dan 

Depatemen Pendidikan Nasional. Sistem klasikal biasa juga disebut dengan madrasah 

yang berarti sekolah agama Islam modern dengan sistem klasikal dan pengajaran dan 

pendidikan di dalamnya telah tersusun dalam kurikulum.
73

 Pada pendidikan formal 

terdiri dari dua tingkatan, yaitu Madrasah „Ibtidayyah, Madrasah Tsanawiyah dan 

Madrasah Aliyah. Dengan demikian program pendidikan di Pondok Pesantren Babul 

Khaer dapat dirincikan sebagai berikut: 

- Madrasah  Aliyah  (MA), Setingkat dengan SMA dengan masa studi selama  3 

tahun 

- Madrasah Tsanawiyah (MTs), setingkat dengan SMP dengan masa studi selama 

3 tahun. 

- Madrasah I‟btidaiyyah (MI), setingkat dengan SD dengan masa studi selama 6 

tahun. 

- Pusat Padu Babul Khaer, setingkat dengan TK dengan masa studi 2 tahun. 

  Adapaun kurikulum yang digunakan di Pondok Pesantren Pesantren Babul 

Khaer tidak lepas dari panduan yang disusun oleh Departeman Agama. Secara garis 

besar materi yang diajarkan di Pondok Pesantren Babul Khaer  adalah sebagai 

berikut: 

 Tabel 4.2 

Mata Pelajaran 

No Mata Pelajaran 

1 Fiqih 

2 Akidah Akhlak 

                                                             
73 Munirah Ahmad, “Pekembangan Kajian Hadis di Pondok Pesantren Darul Abrar”, Skripsi  

(Makassar: Fak.Ushuluddin  Filsafat dan Politik, 2023), h. 39-40.   



45 
 

 
 

3 SKI (Sejarah Kebudayaan  Islam) 

4 al-Qur‟an Hadis 

5 Bahasa Inggris 

6 Bahasa Indonesia 

7 Bahasa Arab 

8 Ekonomi 

9 Matematika 

10 Kimia 

11 Biologi 

12 Fisika 

13 Penjaskes 

14 Geografi 

15 PPKN 

16 Prakarya 

17 Sosiologi 

18 Sastra indonesia/Fiqih 

19 Qurhas 

20 Ket.Ibadah 

  Kemudian sistem pendidikan non-formal adalah pendidikan yang dilaksanakan 

secara terencana, sistematis, fleksibel, integral dan berlangsung di luar sistem 

pendidikan formal. Adapun sistem pendidikan non-formal yang diterapkan oleh 

Pondok Pesantren Babul Khaer yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat 

mendukung pendidikan belajar para santri yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 

Bidang Ekstrakulikuler 

No Ekstrakulikuler 

1 Pramuka 

2 PMR dan Olahraga 

3 Paskip 

4 Kesenian 

5 Kaligrafi 

6 Bahasa Asing 

7 KSM (Kompetensi Sains Madrasah) 

8 UKS  UKS (Usaha Kesahatan Sekolah) 

9 KIR (Kelompok Ilmiah Remaja) 

10 Karate 

4. Struktur Oganisasi 

   Struktur organisasi pesantren merupakan susunan yang menunjukkan 

hubungan antara individu dan kelompok yang satu sama lain mempunyai hubungan 

kerja sama yang baik dengan kewajiban, hak dan tanggung jawab masing-masing 

sesuai dengan tugas yang diamanahkan sesuai dengan kebutuhan kerja untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

   Pondok Pesantren Babul Khaer mempunyai suatu wadah yang dituangkan 

dalam bentuk struktur organisasi agar di dalam proses pembelajaran pesantren dapat 

berlangsung dengan lancar, serta menciptakan santri dan santriwati yang memiliki 

budi pekerti yang baik dan berguna dimasyarakat maupun bangsa dan negara. 
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   Adapun struktur organisasi Pondok Pesantren Babul Khaer adalah terdiri dari 

kepala sekolah, guru dan wali kelas, adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Struktur Organisasi 

STRUKTUR ORGANISASI, TATA KERJA DAN URAIAN 

TUGAS STAF KEPALA MTs. P.P BABUL KHAER 

TAHUN 2022/2023 

 

NO NAMA JABATAN 

1 H. SUBEHAN, S.Pd.I, M.Pd KEPALA MADRASAH 

2 NUR HAERANI, S.Pd KEPALA TATAUSAHA 

3 NUR ASNI, S.Pd PENGELOLAHAN EMI/RDM 

4 ESY SAFITRY, S.Pd OPERATOR 

5 UMMI KALSUM,S.Pd BENDAHARA BOS 

6 BAHTIAR,  S.Pd WAKAMAD AKADEMIK 

7 NIRMAYANI, S.Ag, M.Pd.I WAKAMAD KESISWAAN 

8 KAMARUDDIN, S.Pd, M.P,d.I  WAKAMAD  HUMASA 

9 SUTISNAWATI, S.Pd WAKAMAD SAPRAS 

10 WISTATI WAHAB, S.Pd KEPALA PERPUSTAKAAN 

11 HIJRAH, S.Pd KEPALA LAB. IPA 

12 NUR ASNI, S.Pd KIR 

13 MUSDALIPAH, S.Pd, M.Pd KSM 

14 ABDUL JALIL, S.Pd KEAGAMAAN 
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15 HAFIDZ RAHMAN, S.Pd.I SENI ISLAM 

16 ARIFATUL HIKMAH, S.Pd BAHASA ASING 

17 CHAERUL UMAM, S.Pd GURU BK 

18 HENDRIANI, S.Pd OSIS 

19 HARIADI, S.Pd PRAMUKA 

20 UMMI MUNAWWARAH, S.Pd PMR 

21 MUAMMAR, S.Pd UKS 

22 CHAERUL UMAM, S.Pd WALI VII A 1 

23 HARIADI, S.Pd WALI VII A 2 

24 MUHLIS, S.Pd., M.Pd WALI VII A  3 

25 ST. NURHAYATI, S.Ag WALI VII B 1 

26 NUR ASNI, S.Pd WALI VII B 2 

27 MUSDALIPA, S.Pd WALI VII B 3 

28 ARIEF MABRUR, S.Pd WALI VIII A 1 

29 MUAMMAR, S.Pd.I WALI VIII A 2 

30 HASNIATI, S.Ag WALI VIII B 1 

31 UMMI MUNAWWARAH, S.Pd WALI VIII B 2 

32 HJ. NURHAYATI, S.Pd WALI VIII B 3 

33 ABDUL JALIL, S.Pd WALI IX A    1 

34 ERWIN MUCHTAR, S.Pd WALI IX A 2 

35 RIRIN ALMURIDA, S.Pd WALI IX B 1 

36 WAHDANIAH, S.Pd WALI IX B 2 

37 ARIFATUL HIKMAH, S.Pd WALI IX B 3 
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Tabel 4.5 

Struktur Organisasi 

STRUKTUR ORGANISASI, TATA KERJA DAN URAIAN 

TUGAS STAF KEPALA MA. P.P BABUL KHAER 

TAHUN 2022/2023 

 

NO NAMA JABATAN 

1 Drs. KH. MUSTARI RANDA, M.Pd.I PIMPINAN PONDOK 

2 SYAMSUDDIN, S.Ag, M.Pd.I KEPALA MADRASAH 

3 ZUL IDHAR M.Pd KEPALA TU 

4 HIJRAH, M.Pd OPERATOR EMIS 

5 IHDAR, S.Pd OPERATOR SIMPATIKA 

6 ST. ASRIANI K, S.Pd BENDAHARA 

7 JUSNIATI, S.Pd.I KEPALA 

8 TRI ANNISA A, M.Pd KEPALA LAP.IPA 

9 ZUL IDHAN, M.Pd KEPALA LAB. KOM 

10 HASWANI ANSAR, S,Pd.I WAKA BIDANG 

11 MUSDAR, S.Pd WAKA BIDANG 

12 HJ. NURUL HIDAYA K, M.Pd WAKA BIDANG 

13 A. HASMAWATI H,MA WAKA BIDANG 

14 TRI ANNISA A, M.Pd KSM 

15  AFRIANDI,  M.Pd KALIGAFI 

16 AHMAD FAJAR, S.Pd PRAMUKA 

17 HIJRAH, M.Pd UKS 
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18 NISRAYANTI, M.Pd PASKIP 

19 Drs. SYARIFUDDIN PMR DAN OLAHAGA 

20 HJ. NURUL  HIDAYA K, M.Pd KIR 

21 AHMAD KARIM, M.HUM WALI  X IPA 1 

22 HARNAWATI, S.Pd WALI  X IPA 2 

23 AHMAD FAJAR, S.Pd WALI  XI IPA 1 

24 HIJARAH, M.Pd WALI  XI IPA 2 

25 WAHIDA TAIYYEB, S.Pd.I WALI  XII IPA 1 

26 NISRAYANTI,  S.Pd WALI  XII IPA 2 

27 HANAN, S.Pd WALI X IPS 1 

28 NIA DANIATI R, S.Pd WALI X IPS 2 

29 ST. ASRIANI K, S.Pd WALI XI IPS 1 

30 NURMULIATI, S.Pd WALI XI IPS 2 

31 ZUL IDHAR, S.Pd WALI XII IPS 1 

31 JUSNIATI, S.Pd WALI XII IPS 2 

  Dalam sistem mengajar Pondok Pesantren Babul Khaer memiliki tenaga 

pengajar yang berkompeten dengan berbagai latar belakang akademik, antara lain: 

Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, STIBA Makassar, UNISMUH Makassar, UIN 

Alauddin Makassar, Universitas Islam Makassar, Universitas Muhammadiah 

Makassar, Al-Gazali Bulukumba, Universitas Muhammadiah Bulukumba, dan 

Alumni Pondok Pesantren Babul Khaer.
74

 

 

                                                             
74 Chaerul Umam, “Pembina Santri di Pondok Pesantren Babul Khaer”,  Wawancara, 

Bulukumba,  19 Januari 2024. 
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B. Perkembangan Kajian Hadis di Pondok Pesantren Babul Khaer 

1. Sejarah Kajian Hadis di Pondok Pesantren Babul Khaer Bulukumba 

Pondok pesantren diartikan sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam 

untuk, memahami,mendalami menghayati dan mengamalkan ajaran Islam yang 

dengan menekankan pentingnya moral  keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-

hari.
75

 Maka, peranan hadis dalam kehidupan beragama tidak dapat dipisahkan dari 

pesantren yang merupakan sumber keilmuan agama. 

Sebagai lembaga pendidikan, pesantren tentu saja memiliki tujuan yang ingin 

dicapai. Untuk mengidentifikasi tujuan pendidikan pesantren tersebut diperlukan 

identifikasi, semakin lengkap elemen suatu pesantren semakin luas pula tujuan yang 

ingin dicapai.  

Pada sistem pembelajaran Pondok Pesantren Babul Khaer menggunakan 

sistem yang berpedoman pada al-Qur‟an dan hadis karena kedua pedoman ini 

merupakan pendoman dan rujukan utama bagi seluruh pesantren pada umumnya, 

khususnya di Pondok Pesantren Babul Khaer sehingga menjadikan pembelajaran 

(kajian) terkait hadis sudah dilakukan sejak awal berdirinya pondok pesantren ini.  

Adapun kurikulum yang dilakukan di Pondok Pesantren Babul Khaer pada 

umumnya seperti kurikulum pesantren yang lain yaitu hanya mempelajari ilmu-ilmu 

agama yang bersumber dari al-Qur‟an dan al-Hadis, maka materi kurikulumnya 

mencakup ilmu tauhid, tafsir, ilmu tafsir, hadis, fiqhi, bahasa arab, yang mencakup 

nahwu, sharaf, balaghah dan tajwid. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh 

informan yaitu Ustadz Syamsuddin sebagai berikut: 
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“Pembelajaan hadis di pondok pesantren babul khaer mulai  ada sejak awal  

didirikannya pondok, begitu pun dengan mata pelajaran al-Qur‟an hadis sudah 

ada sejak awal didirikan pondok dan memang ada di kurikulum, dan saya 

alumni pertama disini”
76

 

“Kalau di sini  memang tidak ada mata pelajaran khusus tentang ilmu hadis 

yang ada hanya al-Qur‟an hadis karena  yang khusus ilmu tafsir dan ilmu 

hadis itu ada dijurusan agama sedangkan di sini hanya jurusan Ipa dan Ips 

saja”
77

 

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa kajian dan pembelajaran 

hadis di Pondok Pesantren Babul Khaer sudah ada sejak berdirinya pondok tersebut 

akan tetapi pembelajaran tersebut tidak mengkhususkan pada hadis. Hadis hanya 

digunakan sebagai dalil dalam menjelaskan al-Qur‟an. 

Pembelajaran Hadis hanya diterapkan di  Madrasah  (kelas-kelas) saja, akan 

tetapi pembahasanya yang diajarkan berbeda tiap tingkat kelas. Untuk jenjang 

Madrasah Tsanawiyah, yang diajarkan hanya hadis-hadis pilihan dari kitab rujukan 

Mus}t}alah} al-H}adi>s. Untuk kelas 1 pada jenjang Madrasah Tsanawiyah hadis yang 

dipelajari hanya berbasis  bahasa indonesia (artinya hadis), untuk kelas 2 dan 3 baru 

menggunakan hadis Berbahasa Arab. 

Pada jenjang Madrasah Aliyah, hadis yang diajarkan  adalah dari kitab 

Arba’i>n al-Nawawi setiap kelasnya berbeda bab.  Kelas 1 bab yang diajarkan bab 

Hubungan al-Qur‟an dan Hadis, untuk kelas 2 yang diajarkan adalah adab dalam 

kehidupan sehari-hari dan untuk kelas 3 yang diajarkan yaitu bab  perilaku terpuji. 

                                                             
76 Syamsuddin,  Kepala MA Pondok Pesantren Babul Khaer, Wawancara, Bulukumba, 18 

Januari 2024. 
77 Andi Hasmawati Helmi,  Guru Fiqih  Pondok Pesantren Babul Khaer, Wawancara,  
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“Kalau pembelajaran sudah ada memang buku yang ditetapkan Kementrian 

Agama yang dibagikan dan harus dipelajari mengikuti kurikulum merdeka 

yang berlaku karena itu pendidikan formal dikelas”
78

 

Dari data di atas, diketahui bahwa pembelajaran hadis di Pondok Pesantren 

Babul Khaer telah ada semenjak pondok tersebut didirikan, namun hadis yang 

dibahas hanya berkisaran pada hadis-hadis tekstual dan hanya diajarkan dalam kelas 

madrasah saja. 

Melihat hasil dari ungkapan informan tersebut dan data-data sebelumnya 

sudah bisa disimpulkan bahwa Pondok Pesantren Babul Khaer tidak terlalu 

melibatkan hadis dan ilmu hadis dalam kurikulum pembelajarannya. Karena kitab 

hadis yang diajarkan Mus}t}alah} al-H}adi>s, Arba’i>n al-Nawawi dan Bulugul Maram dari 

kelas satu Tsanawiyah sampai kelas 3 Aliyah 

Untuk lebih mempermudah memahami gambar kajian hadis di Pondok 

Pesantren Babul Khaer, perhatikan tabel berikut: 

Tabel 4.6 

Jenjang 

Pendidikan 

Kelas Buku Materi Bab Nama 

Kitab 

Tempat 

Madrasah 

Tsanawiyah 

1 Al-Qur‟an Hadis 

MTS Kelas VII 

(Kemenag) 

Menggapai 

kebahagiaan 

dengan sabar 

dan bersyukur 

Mus}t}alah} 

al-H}adi>s 

Ruangan 

Kelas 

 
 

2 Al-Qur‟an Hadis 

MTS Kelas VIII 

Keseimbangan 

kehidupan 

Mus}t}alah} 

al-H}adi>s 

Ruangan 

Kelas 
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 (Kemenag) dunia dan 

akhirat  

dengan usaha 

dan ibadah 

 3 Al-Qur‟an Hadis 

MTS Kelas IX 

(Kemenag) 

1. Menggapai 

keberkahan 

hidup dengan 

jujur dalam 

muamalah 

2. Pantang 

menyerah 

meraih 

kebahagiaan 

dengan ilmu 

Mus}t}alah} 

al-H}adi>s 

Ruangan 

Kelas 

Madrasah 

Aliyah 

1 Al-Qur‟an Hadis 

MA Kelas X 

(Kemenag) 

Hubungan al-

Qur‟an dan 

Hadis 

Arba’i>n al-

Nawawi, 

dan 

Bulugul 

Maram 

Ruangan 

Kelas 

 2 Al-Qur‟an Hadis 

MA Kelas XI 

(Kemenag) 

Adab dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

Arba’i>n al-

Nawawi 

dan 

Bulugul 

Maram 

Ruangan 

Kelas 
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 3 Al-Qur‟an Hadis 

MA Kelas XII 

(Kemenag) 

Perilaku 

terpuji 

Arba’i>n al-

Nawawi 

dan 

Bulugul 

Maram 

Ruangan 

Kelas 

Adapun di luar kelas (non-formal) ada khusus kajian hadis  dan tafsir sebagai 

yang diungkapkan oleh informan sebagai berikut: 

“Sejak awal berdirinya pondok sudah ada khusus kajian yang membahas hadis 

dan tafsir yang dilakukan selain di dalam kelas yang dikaji melalui pengajian 

dalam mesjid. Dan yang  membawakan kajian juga orang-orang terpilih 

maksudnya  orang yang mempunyai keahlian dalam bidangnya tersebut serta 

pernah ikut pengkaderan ulama.”
79

 

Dari data di atas diketahui kajian hadis non-formal di Pondok Pesantren Babul 

Khaer ada secara khusus, dan hadis juga dijadikan  sebagai penafsir ayat-ayat al-

Qur‟an yang dikaji melalui kajian pekanan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Pondok 

Pesantren Babul Khaer tidak menfokuskan kurikulum pada hadis.  Dengan kata lain 

pondok tersebut bergerak secara umum dalam pengkajian islam. 

Di Pondok Pesantren Babul Khaer tidak hanya mengajarkan di bidang hadis 

saja, melainkan mengajarkan juga tentang fiqih maupun tafsir di antaranya yaitu kitab 

Subulussalam, Tafsir jalalain, Matnul Jurumiyyah, al-Qur‟an Watajwiduhu, fathul 

Mu‟in, Fathul Qarib, Tanwirul Qulub, Safinatunnajah dan Akhlak lil Banin Hal ini 

sesuai yang dikatakan oleh salah satu informan, beliau mengatakan: 

“Di Pondok Babul Khaer ini lebih banyak menggunakan kitab tafsir dan fikih 

di banding kitab hadis. Dimana  kitab yang digunakan itu Kitab Fathul Muin, 
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Fathul Qorib, Matnul Al-jurumiah, Tafsir Jalalain, Ilmu Tajwid, 

Safinatunnajah dan tilawah.”
80

 

Dari hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwasanya di pesantren 

tersebut tidak hanya mengajarkan tentang hadis melainkan ada juga pengajaran yang 

lain seperti fiqih dan tafsir.  

Adapun tenaga pengajar terkhusus pada bidang al-Qur‟an hadis, hanya ada 

Jusniati, S.Pd, Abdul Jalil, S.Pd, Muhlis, S.Pd.I, M.Pd.I. Pondok Pesantren Babul 

Khaer hingga saat ini tidak mensyaratkan harus alumni atau lulusan (sarjana) hadis. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan berikut ini: 

“Tidak harus alumni hadis yang mengajar hadis, namun dia tetapi harus 

menguasai ilmu hadis bahasa Arab, nahwu, sharaf, balaghah, mengetahui 

tentang jara} wa ta’dil, sanad, matan, ilmu mus}t}alah hadi>s\, dan ilmu syarah al-

hadis.”.
81

 

Dari ungkapan informan di atas, dapat dipahami bahwa di Pondok Pesantren 

Babul Khaer tidak mensyaratkan pengajar hadisnya harus alumni (sarjana) hadis pula. 

Namun pengajar hadis di Pondok Pesantren Babul Khaer tetap harus menguasai ilmu 

terkait hadis walaupun bukan alumni hadis. 

2. Kitab Kajian Hadis di Pondok Pesantren Babul Khaer 

Kitab merupakan istilah khusus yang digunakan untuk menyebut karya tulis di 

bidang keagamaan yang ditulis dengan huruf Arab. Sebutan ini membedakan karya 

tulis pada umumnya yang ditulis dengan huruf selain Arab, yang disebut buku.
82

 

Pembelajaran yang berkaitan dengan kitab atau pun ilmu-ilmu agama yang  
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merupakan suatu kesatuan dengan dunia pesantren sehingga setiap  pesantren tentu 

mempeajari kitab-kitab islam klasik yang berbahasa arab dan ditulis menggunakan 

aksara arab dapat dipahami sebagai kitab  kuning atau kitab gundul.
83

 

Seiring  berkembangnya zaman kebanyakan pesantren telah mengakomodasi 

sejumlah mata pelajaran umum untuk di pesantren, tetapi pengajaran kitab-kitab 

Islam klasik tetap diberikan sebagai upaya untuk meneruskan tujuan utama pesantren 

yaitu mendidik calon-calon ulama yang setia kepada paham islam tradisional.
84

 

Seperti halnya di Pondok Pesantren Babul Khaer juga telah diajarkan kitab-

kitab hadis diajarkan yaitu Mus}t}alah} al-H}adi>s, Bulu>gul Mara>m, Riya>dus Sha>lihi>n, 

Mukhta>rul al-H}adis|, Arba’i>n al-Nawawi, dan Irsya>dul Ibad. Kemudian berkembang 

dengan bertambahnya beberapa kitab hadis yang diajarkan seperti kitab Matnul 

Jurumiyah, fiqih dan syara‟ Subu>lus Sal{am sebagai syara‟nya Bulu>gul Mara>m. Hal 

ini dibuktikan dengan hasil yang diungkapkan oleh informan berikut ini: 

“Jadi di Pesantren Babul Khaer ini diajarkan memang kitab-kitab hadis seperti 

kitab Mus}t}alah} al-H}adi>s, Bulu>gul Mara>m, Riya>dus Sha>lihi>n, Mukhta>rul al-
H}adis|, Arba’i>n al-Nawawi, dan Irsya>dul Ibad. Syara‟ masuk ke Subu>lus 
Sal{am sebagai syara‟nya Bulu>gul Mara>m dan proses kajianya digabung MTS 

dan MA tempatnya masing-masing di mesjid santri dan santriwati.‛
85

 

“Dari awal sudah diajarkan Matnul Jurumiya dan Fiqih, kebetulan ada guru 

spesialnya mem ang dari alumni As‟Adiyah Sengkang”
86

 

Kitab-kitab hadis di atas diajarkan berdasarkan tingkatan-tingkatannya. Untuk 

model pengkajian hadis tradisional yang diajarkan di masjid diperuntukkan kepada 
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seluruh santri, baik tingkat tsanawiyah maupun tingkat aliyah menggunakan kitab 

Riya>dus Sha>lihi>n, Mukhta>rul al-H}adis|, dan Irsya>dul Ibad. Untuk pembelajaran 

dikelas menggunakan kitab Mus}t}alah} al-H}adi>s, Bulu>gul Mara>m, dan Arba’i>n al-

Nawawi, Perhatikan tabel berikut: 

4.7 

Jadwal  Pengajian Hadis 

No Hari Pemateri Kitab 

1 Rabu malam (setelah 

sholat Magib) 

Dr. H. Abdul Hakim 

Bukhari, M.Pd 

Riya>dus Sha>lihi>n 

2 Malam kamis (setelah 

sholat magrib) 

H. Patahuddin, Lc., 

M.Pd.I 

Irsya>dul Ibad 

3 Kamis subuh (setelah 

sholat subuh) 

Syukriadi, S.Ag.,  M.M Subu>lus Sal{am 

4 Sabtu malam (setelah 

sholat magrib) 

K.M. H.  Syarifuddin, 

S.Hi 

Mukhta>rul al-H}adis 

Penjelasan tabel di atas yaitu nama pembawa kajian serta materi yang 

dibawakan dalam kegiatan kajian kitab hadis di pesantren tentu saja dituntut 

penerapannya, mengingat bahwa di pondok pesantren terdapat kurikulum non formal 

kepesantrenan seperti kajian kitab klasik dan pengajaran bahasa Arab. Untuk kajian 

Hadis di Pondok Pesantren Babul Khaer pada proses pembelajaran dilaksanakan di 

masjid dengan menggabung antara tingkat tsanawiyah dan aliyah, sedangkan proses 

pembelajaran santri santriwati dipisah tempat, untuk santri putra di Masjid Taqwa 

adapun santri putri masjid Fuad Arafah. Waktu pelaksanaannya setiap waktu magrib-
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isya dan ba‟da shalat subuh. Namun, pembelajaran hadis juga terkadang diajarkan di 

asrama santri. 

 Berikut ini uraian tentang kitab-kitab  tersebut: 

a. Riya>dus Sha>lihi>n 

Riya>dus Sha>lihi>n merupakan kitab hadis karya Abu Zakariya Yahya al-

Nawawi yang membicarakan masalah akidah, syari‟ah dan akhlak karya monumental 

milik Abu Zakariyah Yahya bin Syaraf al-Nawawi atau yang lebih terkenala dengan 

panggilan Imam al-Nawawi. Nama lengkap kitab ini adalah Riyad} al-S}a>lihi>n min 

Kala>m Sayyid al-Mursali>n. Sebagaimana namanya, kitab ini berisikan kumpulan 

hadis Rasulullah saw. yang diambil dari berbagai sumber, mulai dari Muwat}t}a’ karya 

Imam Malik hingga S}ah}i>h} al-Bukhari> dan Muslim. Kitab ini juga dilengkapi dengan 

ayat-ayat al-Qur‟an sebagai penguat dalam pembahasannya.
87

 

Kitab Riya>dus Sha>lihi>n secara khusus membahas tentang tazkiyah, adab, dan 

akhlak bagi kaum muslim. Kitab ini sangat bagus untuk dijadikan sebagai rujukan 

karena di dalamnya terkandung nilai-nilai tarbiyah yang agung dan nilai spiritual 

yang tinggi. Inilah juga yang menjadi alasan Pondok Pesantren Babul Khaer 

menjadikan kitab tersebut sebagai buku rujukan. 

b. Mukhta>rul H}adi>s| 

Mukhta>rul H}adi>s| merupakan kitab hadis karya Ahmad al-Hasyimi yang 

disusun dengan mengutip dari kitab- kitab S}ah}i>h} al-Bukha>ri>, S}ah}i>h} Muslim, Sunan 

al-Turmudzi>, sunan al-nasa>’i, sunan ibnu ma>jah, sunan abu> da>wud, muwat}t}a ma>lik, 

ja>mi‘ al-s}agi>r, ja>mi‘ al-kabi>r, targ{i>b wa tarhi>b, dan lainnya. Kitab ini mencakup 

                                                             
87 Laudia Tysara, “Riyadhus Shalihin adalah Kitab Imam Nawawi, Membahas Tazkiyah, 
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bahasan terkait akidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Sedangkan dalam kitab ini 

hanya mencantumkan matan hadis saja, kemudian setelah mengutip hadis penulis 

kitab ini mencantumkan mukharrij dan rawi a‘la>’.88
 

Kitab ini salah satu kitab hadis yang dipelajari santi dan santriwati di Pondok 

Pesantren Babul Khaer didalam kajian setelah magrib dan subuh. kitab ini 

menyajikan kumpulan hadis-hadis nabi. 

c. Irsya>dul Ibad 

Irsya>dul Ibad  merupakan kitab hadis  karya Syekh  Zainuddin Bin Abdul 

Aziz Al-Malibari. Kitab ini tidak hanya berisi kajian ilmu fikih tetapi juga memuat 

kajian tentang ilmu akhlak dan juga berisi masalah-masalah fikih dilengkapi dengan 

nasehat yang bersumber dari hadis nabi dan kisah-kisah para ulama.
89

 

d. Arba’i>n al-Nawawi 

Arba’i>n al-Nawawi adalah suatu kitab yang memuat beberapa kumpulan 

hadits terkenal pada sekelompok umat muslim dan muslimah di dunia Islam. Kitab 

ini  yang dikarang oleh Imam An-Nawawi berisi empat puluh dua hadis. setiap hadis 

merupakan metode pedoman yang terkemuka di antara ajaran-ajaran Agama Islam 

dan telah diakui oleh sebagian besar Ulama, yang menjadi pedoman utama Umat 

Islam dan sebagai setengah bagian dari ajaran Islam. Arba’i>n al-Nawawi ialah 

kumpulan beberapa hadis-hadis nabi pilihan yang mempunyai keutamaan pada 

pembahasan secara detail. mengenai permasalahan pada berkehidupan yakni dalam 

beribadah, bermuamalah, beragama, bersyari‟ah. 
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Dalam kitab Arba’i>n al-Nawawi, Nawawi mengumpulkan 42 hadis, tetapi 

tidak menyebutkan sanad-sanad secara lengkap agar lebih mudah diingat dan 

mendapatkan lebih banyak manfaat. Bagi masyarakat kita, dianjurkan untuk 

mengadopsi, mempelajari dan mengingat tradisi-tradisi ini, karena mereka 

komprehensif dalam kehidupan keagamaan dan kehidupan selanjutnya, ketaatan dan 

urusan sekuler.
90

 

e. Bulu>gul Mara>m 

Bulu>gul Mara>m adalah kitab yang disusun oleh para ulama ternama, yaitu 

Abu Fad}l Syiha>b al-Di>n Ah}mad ibn Ali ibn Muh}ammad ibn Ah}mad al-Kinani al-

Asqalani al-Syafi’i>  lebih dikenal dengan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani yang memuat 

kumpulan hadis-hadis tentang hukum islam yang disusun secara sistematis 

berdasarkan bab-bab fikih. Sesuai namanya, bahasan kitab ini tidak jauh dari t}aharah, 

salat, jenazah, zakat, puasa, haji, jual beli, nikah, rujuk, jinayah, jihad, makanan, 

sumpah dan nazar, peradilan dan pembebasan budak.
91

 

Kitab ini merupakan kitab hadis yang dipelajari santi dan santriwati di Pondok 

Pesantren Babul Khaer yang menyajikan pembahasan yang sama persis dengan kitab-

kitab fikih yang tentu sangat diperlukan dalam melaksanakan amalan-amalan duniawi 

dan ukhrawi dan menjadikannya buku rujukannya khususnya dibidang hadis. 

Dengan melihat beberapa kitab hadis rujukan Pondok Pesantren Babul Khaer 

dapat disimpulkan bahwa kecenderuangan kajian hadis di pondok tersebut lebih akrab 

dengan pembelajaran hadis riwayah dibanding dirayah. 

f.   Mus}t}alah} al-H}adi>s 
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   Kitab Mus}t}alah} al-H}adi>s\ yang dimaksud adalah kitab susunan Syekh 

Muhammad ibn Shaleh ibn al-Utsaimin seorang ulama faqih tersohor di masanya. 

Kitab ini membas tentang asas-asas ilmu dan istilah-istilah penting dalam memahami 

kedudukan suatu hadis yang disandarkan atas nama Nabi Muhammad saw. Kitab atau 

ilmu Mus}t}alah} al-H}adi>s\ merupakan ilmu yang penting untuk dipelajari dan difahami 

oleh setiap kaum muslim baik yang awam maupun yang mendalami ilmu-ilmu 

syariat.
92

 Di pondok Pesantren Babul Khaer telah menjadikan kitab Mus}t}alah} al-

H}adi>s sebagai kitab rujukan dalam pembelajaran formal. 

C. Model Kajian Hadis di Pondok Pesantren Babul Khaer 

Pesantren pada umumnya tidak merumuskan tujuan pendidikannya secara 

rinci, dijabarkan dalam sebuah sistem pendidikan yang lengkap dan konsisten. 

Namun secara umum tujuan itu sebagaimana tertulis dalam kitab Ta’limul 

Muta’allim karya Zarnuji, sebagai pedoman etika dan pembelajaran di pesantren 

dalam menuntut ilmu, yaitu “menuntut dan mengembangkan ilmu-ilmu itu semata-

mata merupakan kewajiban yang harus dilakukan secara ikhlas”.
93

 

 Sebuah lembaga pendidikan seperti halnya dengan pondok pesantren pasti 

memiliki metode. Selain itu, memahami hadis membutuhkan cara untuk diketahui, 

dimengerti, dipahami, dan diamalkan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), 

"metode" berarti cara yang teratur berdasarkan pemikiran yang matang untuk 

mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan tersebut), cara kerja yang teratur dan 

                                                             
92 Kedai Buku Online Atsar Online Book Store”, Musthalah Hadits Susunan Asy-Syaikh 

MuhammadbinShalihAl-Utsaiminrahimahullahhttps://atsar.ilmusunnah.com/index.php?route=product/  

product &produtc_id=267 (20 Maret 2024) 
93 Muhammad Thoriqussu‟ud,” Model-model Pengembangan kajian kitab kuning di Pondok 

Pesantren”, h. 227. 
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bersistem untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan dengan mudah untuk mencapai 

maksud. Selain itu, "metodologi" berasal dari kata "method", yang berarti "cara atau 

tekhnik", dan juga dapat didefinisikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk 

melaksanakan tugas agar tercapai tujuan yang diinginkan.
94

 

 Pondok Pesantren Babul Khaer memiliki model dan metode dalam 

mengajarkan hadis dan  telah menerapkan sistem pengajaran atau pendidikan 

gabungan antara yang tradisional dan modern. Sistem pendidikan tradisional adalah 

sistem pengajaran klasik di dalamnya, sedangkan sistem pendidikan modern adalah 

sistem yang mengadakan pendidikan formal pada umumnya dan tetap diajarkan 

pelajaran agama serta telah ditetapkan dalam sebuah kurikulum. 

 Kurikulum digunakan pertama kali pada dunia olahraga  pada zaman Yunani 

kuno yang berasal dari kata curi dan curere, sehigga pada waktu itu kurikulum 

diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Kurikulum pada 

umumnya adalah rancangan yang memuat seperangkat mata pelajaran atau yang 

diajarkan guru pada siswanya.
95

 Hal ini bisa kita lihat dari yang diungkapkan oleh 

informan berikut ini: 

“Kitab-kitab ini merupakan kebutuhan atau insruksi dari Kementrian Agama, 

karena di pondok pesantren itukan ada yang namanya lomba Musabaqah 

Qiratul Kutub, itu sama dengan MTQ  yang menampilkan berbagai macam 

perlombaan kitab-kitab. Kitab yang akan dipertandingkan nanti baik ditingkat 

kabupaten maupun ditingkat provinsi dan tingkat nasioal sehingga kitab itu 

yang kita ikuti disini karena itu yang sering dilombakan biasa disebut Pospeda 

dua kali satu tahun”
96

 

                                                             
94 Muhammad Asriady, “Metode Pemahaman Hadis”, Jurnal Ekspose 16, no. 1 (Januari-Juni 

2017): h. 315. 
95 Ahmad Dhomiri, “Konsep Dasar dan Peranan serta Fungsi Kurikulum dalam Pendidikan”, 

Khatulistiwa: Junal Pendidikan dan Sosial Humaniora 3, no.1 (Maret 2023): h. 121. 
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 Syamsuddin, Alumni dan Kepala MA Pondok Pesantren  Babul Khaer, Wawancara, 

Bulukumba, 18 Januari 2024. 
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 Dari ungkapan informan di atas, dapat dipahami bahwa kurikulum di Pondok 

Pesantren Babul Khaer sejalan dengan arahan dari Kementerian Agama dan juga 

menyesuaikan dari berbagai kitab-kitab yang akan diperlombakan baik dari tingkat 

provinsi sampai pada tingkat nasional. 

1. Model Pengkajian Hadis Formal 

Model pembelajaran ini dilakukan dengan berusaha menyatukan berbagai 

jenis cara pengajar dengan maksud agar siswa dapat memahami dengan baik materi 

yang diberikan. Cara yang diberikan dengan memberikan tugas, diskusi, menghafal 

dan menerjemahkan.  Adapun model pengkajian hadis modern yang diajarkan di 

kelas dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 

a) Tingkat Madrasah Tsanawiyah 

Dalam pembelajaran hadis untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah itu tedapat 

tiga buku yang dipelajari masing-masing tingkat kelas. Untuk kelas VI-IX buku yang 

dipelajari yang berjudul “Al-Qur‟an dan Hadis” yang merujuk pada kitab Mus}t}alah} 

al-H}adi>s\ Pernyataan ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan berikut ini: 

“Untuk di Madrasah Tsanawiyah tidak menggunakan kitab hadis dalam 

pembelajaran di kelas karena ada buku khusus dari Kementrian Agama”
97

 

b) Tingkat Madrasah Aliyah  

Pada tingkatan Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Babul Khaer dibagi 

menjadi dua jurusan, yaitu IPA dan IPS  terdapat tiga buku yang dipelajari dimasing-

masing tingkatan kelas. Untuk kelas X-XII buku yang dipelajari yaitu “Al-Qur‟an dan 

Hadis” dari kementrian Agama kurikulum Madrasah KMA 2020. Selain itu para 

santri juga mempelajari beberapa kitab diluar dari kelas yang pelaksanaannya 

                                                             
97 H. Subehan, Kepala MTS Pondok Pesantren  Babul Khaer, Wawancara, Bulukumba, 18 
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dilakukan di masjid, dan kitab yang diajarkan yaitu Riya>dus Sha>lihi>n, Mukhta>rul al-

H}adis|, dan Irsya>dul Ibad, para santri juga diajarkan kitab fiqih dan kitab tafsir, hal ini 

bisa kita lihat dari hasi wawancara berikut ini: 

“Kalau Madrasah Aliah itu hadisnya ada dikitab Bulughul Maram dan Arba’i>n 
al-Nawawi kalau Madrasah Tsanawiyah hadisnya adalah Arbain an-

Nawawy.
98

 

Dari hasil wawancara tersebut, dapat di lihat bahwa untuk kajian hadis di 

kelas secara umum mengikuti berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh 

Kementrian Agama.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada tiga kitab hadis yang 

diajarkan di Pondok Pesantren Babul Khaer di masjid yaitu, Riya>dus Sha>lihi>n, 

Mukhta>rul al-H}adis|, dan Irsya>dul Ibad, dan ada juga kitab Mus}t}alah} al-H}adi>s\, 

Bulughul Maram dan Arba’i>n al-Nawawi yang diajarkan formal di kelas. 

Melihat dari kitab-kitab yang diajarkan di Pondok Pesantren Babul Khaer, 

kitab tersebut telah diajarkan di pesantren-pesantren pada abad ke-19 M atau pada 

awal abad ke-20 M yang dimana hal tersebutlah yang membuat hadis mendapatkan 

perhatian besar karena adanya kitab-kitab hadis yang diajarkan di pesantren madrasah 

pada saat itu. Sama halnya dengan yang diterapkan di Pondok Pesantren Babul 

Khaer, kitab-kitab hadis yang di ajarkan yaitu H{adith Arba‘in karya Imam al-

Nawa>wi, dan Mus}t}alah} al-H}adi>s\ jika melihat materi hadis yang diajarkan lebih 

menitikberatkan pada aspek-aspek ajaran Islam yang terkait dengan fiqih dan akhlak. 

Kitab Riya>dus Sha>lihi>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-
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pesantren yakni untuk meningkatkan pengalaman keagamaan para santri di pesantren, 

bukan bertujuan untuk mengajar para santri untuk melakukan penelitian hadis.  

2. Model Kajian Hadis Tradisional 

 Untuk model kajian hadis tradisional yang diterapkan di kelas non formal 

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

a) Metode Tuntunan 

  Dinamakan metode tuntunan karena santri menyimak kitab yang dibaca atau 

diajarkan oleh kyai dan kyai menuntun para santri dan membetulkan tanda baca atau 

harakat pada kitab yang diajarkan tersebut dengan membacakan kata per kata, kalimat 

demi kalimat dari isi kitab, kyai menerangkannya dengan menggunakan bahasa Arab, 

Indonesia ataupun bahasa Daerah tertentu.  

  Demikian pula halnya dengan Pondok Pesantren Babul Khaer dalam 

mengajarkan kajian hadis menggunakan metode tuntunan diawali dengan terlebih 

dahulu meminta kepada santri/wati untuk membacakan materi kitab yang akan 

dipelajari, lalu kyai membacakan dengan membenarkan. Hal ini dibuktikan dari hasil 

wawancara bersama Ust. Syamsuddin yang menyatakan bahwa: 

“Metode tuntunan ini sering kali dipake pada semua kajian kitab dimesjid 

karena tidak semua anak-anak paham apa yang terdapat dalam isi kitab 

tersebut”. 

  Dari  wawancara di atas dapat diketahui bahwa Pondok Pesantren Babul 

Khaer dalam mengajarkan kitab hadis santri menyimak kitab yang dibaca atau 

diajarkan oleh kyai dan meminta kepada santri/wati untuk membacakan materi kitab 

yang akan dipelajari, lalu kyai membacakan dengan membenarkan 

b) Metode Sorongan 
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  Sorongan berasal dari bahasa jawa, sorong yang berarti menyedorkan. Secara 

istilah, metode  ini disebut sorongan karena santri menghadap kyai atau ustadz 

pengajarnya seorang demi seorang dan meneydorkan kitab untuk bersama kyai atau 

ustadz tersebut.
99

 

  Metode sorongan merupakan salah satu metode tradisional sekaligus metode 

andalan dalam  pembelajaran bahasa arab yang sampai saat ini masih dipertahankan 

di Pondok Pesantren Babul Khaer. Metode sorongan sangat membantu dan 

mempermudahkan santri dan santriwati untuk mempelajari kitab kuning. Dengan 

sepotong pensil, murid-muridnya itu menuliskan catatan-catatan dalam kitabnya 

mengenai arti dan keterangan-keterangan lainnya. Sesudah ustadz atau kyai membaca 

kitab-kitab Arab yang gundul, menerjemahkan, dan memberikan keterangan yang 

perlu, maka dipersilahkan salah seorang santri/santriwati membaca kembali matan, 

lafadz yang sudah diterangkan itu. Metode sorogan ini dapat juga dikatakan dengan 

metode evaluasi. Dengan metode sorogan ini, ustadz atau kyai akan dapat mengetahui 

santri/santriwati yang sungguh sungguh dan telaten. Hal ini dibuktikan dari hasil 

wawancara bersama Ust. Syamsuddin yang menyatakan bahwa: 

“Dalam mempelajari kajian hadis santri/wati  itu harus memperhatikan betul-

betul apa yang di ajarkan karena sesudah membaca kitab-kitab kuning dan 

menerjemahkan ada metode evaluasi.” 

  Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa metode sorongan sangat 

membantu dan mempermudahkan santri dan santriwati dalam membaca kitab kuning 

dan menerjemahkan karena ada metode evaluasi ketika proses kajian  hampir selesai. 

                                                             
99 Humaidah Br. Hasibuan,  Dkk, “Penerapan Metode Sorongan dalam Pembelajaran Kitab 

Kuning Kelas VII di Pondok Pesantren  Modern Ta‟dib Al-Syakirin Titi Kuning Kecamatan Medan 

Johor”, Jurnal Tazkiya  7, no. 2 (Januari-Juni 2018): h. 3. 
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c) Metode Ceramah 

  Metode ceramah merupakan metode yang sangat paktis dan efisien dan paling 

banyak dilakukan dalam  proses belajar mengajar dari tingkat pemula hingga 

perguruan tinggi.
100

 

  Metode ini disebut dengan metode tradisional karena sejak lama metode ini 

telah digunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan anak didiknya 

dalam proses belajar mengajar. Meski metode ini lebih banyak menuntut keaktifan 

guru dari anak didik, tetapi metode ini tidak dapat ditinggalkana begitu saja pada 

kegiatan proses pembelajaran, terutama di lingkungan pesantren sejak dulu sampai 

sekarang, apalagi dalam pendidikan dan pengajaran tradisional seperti pendidikan 

pesantren masa lalu, yang serba sederhana. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara 

bersama Ust. Syamsuddin yang menyatakan bahwa: 

 “Metode ceramah merupakan metode dengan cara guru mengajar dengan 

menyampaikan hadis serta menjelaskan makna hadis tersebut secara lisan 

kepada para santri. Kemudian santri menyimak dan mendengarkan serta 

mencatat penjelasan-penjelasan” 

  Dari wawancara di atas, dapat diketahui bahwa dalam mengajarkan hadis 

menggunakan metode ceramah yaitu guru mengajar dengan menyampaikan hadis 

serta menjelaskan makna hadis tersebut secara lisan kepada para santri. Kemudian 

santri menyimak dan mendengarkan serta mencatat penjelasan-penjelasan dari guru 

dan terkadang santri disuruh untuk mengulas kembali apa yang dipahami dari hadis 

yang dijelaskan oleh guru. 

d) Metode Hafalan 

                                                             
100 Dafid Fajar Hidayat,  “Desain Metode Ceramah dalam Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam”,  Jurnal Inovatif 8, no. 2 (September 2022): h.360. 
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  Metode hafalan adalah cara menyajikan materi pelajaran dengan menyuruh 

siswa untuk menghafal kalimat-kalimat baik berupa ayat-ayat al-Qur‟an, hadis, syair, 

ceita, kata-kata hikmah dan lain sebagainya 

  Metode hafalan seringkali digunakan khusus pada pengajaran bahasa Arab 

dan al-Qur‟an hadis di pesantren, guru/ustadz terlebih dahulu memberikan sejumlah 

mufradat, ayat, hadits kepada santri/wati secara Mangngaji tudang (halaqah). 

Kemudian santri/wati diminta untuk menyodorkan hafalannya pada beberapa tutor 

pada waktu tertentu. Metode hafalan ini akan membantu santri/santriwati dalam 

menjaga materi yang sudah dipelajari. Santri/santriwati diminta oleh ustadz atau kyai 

untuk menghafal setelah mereka menjelaskan materi kitabnya. Hal ini dibuktikan dari 

hasil wawancara bersama Ust. Syamsuddin yang menyatakan bahwa: 

  “Jadi metode hafalan itu sering digunakan pada anak-anak yang terlambat ikut 

pembelajaran atau terlambat ikut kajian itu sebagai hukuman untuk mereka, 

selain itu dalam proses kajian di mesjid anak-anak juga di haruskan menghafal 

setelah kyai menjelaskan materi kitabnya..” 

  Dari wawancara di atas, dapat diketahui bahwa metode hafalan merupakan 

metode yang paling penting di Pondok Pesantren Babul Khaer karena akan 

membantu santri/santriwati dalam menjaga materi yang sudah dipelajari. Selain itu 

Santri/santriwati diminta oleh ustadz atau kyai untuk menghafal setelah mereka 

menjelaskan materi kitabnya. Hafalan juga digunakan pada anak-anak yang terlambat 

ikut pembelajaran atau terlambat ikut kajian itu sebagai hukuman untuk mereka. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan menganalisa data, 

keterangan dan penjelasan yang penulis peroleh kesimpulan bahwa: 

1. Kajian atau pembelajaran hadis di Pondok Pesantren Babul Khaer dimulai 

sejak awal berdirinya pada tahun 1979 tersebut dinilai belum mengalami 

perkembangan yang signifikan. Karena walaupum kajian hadis sudah dimulai 

sejak awal berdirinya pondok, akan tetapi hanya diterapkan dalam 

pembelajaran di madrasah (sistem pendidikan formal) saja. Kitab hadis yang 

diajarkan di Pondok Pesantren Babul Khaer lebih dominan ke hadis riwayah 

seperti Bulugul Maram, Riya>dus Sha>lihi>n,  Irsya>dul Ibad dan Arba’i>n al-

Nawawi>. Sedangkan kitab hadis dirayah yang diajarkan hanya kitab 

Mukhta>rul al-H}adis dan Mus}t}alah} al-H}adi>s.  Adapun tenaga pengajar hadis di 

Pondok Pesantren Babul Khaer tidak mensyaratkan harus sarjana hadis, akan 

tetapi tetap harus menguasai ilmu terkait hadis. 

2. Model pengkajian hadis formal dikelas dilakukan dengan berusaha 

menyatukan berbagai jenis cara pengajar dengan maksud agar siswa dapat 

memahami dengan baik materi yang diberikan termasuk cara yang digunakan 

dengan memberi tugas, diskusi, menghafal dan menerjemahkan. Untuk model 

kajian hadis tradisional yang diterapkan di kelas non formal (masjid), metode 

yang digunakan di pesantren secara umum di antaranya, yaitu 1) metode 
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tuntunan, 2) metode sorongan, 3) metode ceramah, 4) metode hafalan. 

Keempat metode yang digunakan di Pondok Pesantren Babul Khaer dalam 

mengajarkan hadis masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. 

B. Implikasi 

Kajian terkait hadis mestinya harus dikembangkan karena hadis merupakan 

pedoman bagi umat Muslim. Olehnya itu, dengan penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi motivasi bagi seluruh lembaga pendidikan yang berbasis Islam khususnya 

pondok pesantren untuk lebih mengembangkan kajian terkait hadis.  

Mengingat kajian hadis di Pondok Pesantren Babul Khaer belum berkembang 

dengan signifikan, olehnya itu penelitian ini juga sangat diharapkan menjadi 

pendorong agar Pondok Pesantren Babul Khaer lebih memperdalam lagi 

pembelajaran hadisnya seperti mengahadirikan kajian hadis di luar kelas dengan rutin 

mengadakan pengajian khusus mengkaji hadis, menambah jumlah kitab hadis yang 

diajarkan tekhusus dalam kajian hadis dirayah dan serta memanfaatkan para sarjana-

sarjana hadis dalam membantu proses mengajar hadis di Pondok Pesantren Babul 

Khaer. 

Dalam hasil penelitian ini tidaklah sempurna, maka untuk penelitian yang jauh 

lebih baik, penulis mengharapkan saran, kritikan, dan masukan yang dapat 

membangun agar dapat bermamfaat bagi penelitian yang jauh lebih baik lagi. 
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