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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

ا alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkanب ba b Be
ت ta t Te
ث sa st es (dengan titik di atas)
ج Jim j Je
ح ha h ha (dengan titik di bawah)
خ kha kh ka dan ha
د dal d de
ذ zal z zet (dengan titik di atas)
ر ra r er
ز zai z zet
س sin s es
ش syin sy es dan ye
ص shad sh es (dengan titik di bawah)
ض dậd dh de (dengan titik di bawah)
ط thậ th te (dengan titik di bawah)
ظ z}a zh zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
غ gain g ge
ف fa f ef
ق qaf q qi
ك kaf k ka
ل lam l el
م mim m em
ن nun n en
و wau w we
ھـ ha h ha
ء hamzah ’ apostrof
ى ya yang ye

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



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

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut:

T N Huruf Lain Nama

اَ  Fathậh A A

اِ  Kasrah I I

اُ  dậmmah U Untuk

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

Contoh:

كَـيْـفَ  : kaifa

حَـوْلَ  : 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

Nama Huruf Latin NamaTanda

fathậh dan yậ’ ai a dan i َْـى
fathậh dan wau au a dan u َْـو



...َ  ا | ...َ  ى fathah dan alif 
atau ya’

ậ a  dan garis di 
atas

ــِـــى kasrah dan ya’ ῖ i  dan garis di 
atas

ــُـو dậmmah dan
wau

Ū u  dan garis di 
atas

Contoh:

مـاَتَ  : mậta

رَمَـى : ramậ

قـِيْـلَ  : qῖla

يـَمـوُْتُ  : yamūtu

4. Tậ’ marbūtậh

Transliterasi untuk tậ’ marbūtah ada dua, yaitu: tậ’ marbūtah yang hidup 
atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan tậ’ marbūtah 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:

رَوْضَـةُ  الأَطْفَالِ  : raudah al-athfậl

الَـْمَـدِيـْنـَةُ  الَـْفـاَضِــلَة ُ  : al-madῖnah al-fadlah

الَْـحِـكْـمَــة ُ  : al-hikmah



B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = subhậnahū wa ta‘ậlậ

saw. = shallallậhu ‘alaihi wa sallam

a.s. = ‘alaihi al-salậm

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

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

w. = Wafat tahun

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imrận/3: 4

HR = Hadis Riwayat

PAI = Pendidikan Agama Islam

DPD = Dewan Pengurus Daerah

AGPAII = Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia



ABSTRAK

Nama : Haikal
NIM : 40200117075
Judul : Peran Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle dalam Syiar Islam di

Kabupaten Barru

Skripsi ini membahas tentang Peran Anregurutta H. Aburrahman Ambo Dalle 
dalam Syiar Islam di Kabupaten Barru. Pokok permasalahan sekaligus tujuan 
penelitian ini untuk mengidentifikasi biografi, konsep kepesantrenan, dan pengaruh 
syiar Islam Anregurutta H. Abd. Rahman Ambo Dalle.

Jenis penelitian ini adalah perpaduan kualitatif deskripsif dengan landasan 
fenomenologi dan kepustakaan  dengan menggunakan pendekatan historis, 
pendekatan, pendekatan paedagogi, dan pendekatan antropologi. Metode 
pengumpulan data digunakan metode heuristic, kritik sumber, interprestasi, 
historiografi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini diperoleh; 1) Biorgrafi Anregurutta H. Abdurrahman 
Ambo Dalle meliputi; riwayat kelahiran, masa kecil dan pendidikan, masa dewasa, 
dan wafatnya Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle. 2) Syiar Islam Anregurutta 
H. Abdurrahman Ambo Dalle Melalui DDI, meliputi; sejarah berdirinya DDI 
Mangkoso, model kepesantrenan DDI Mangkoso, dan pembaruan pesantren DDI 
Mangkoso. 3) Pengaruh syiar Islam H. Abdurrahman Ambo Dalle, meliputi; bidang 
pendidikan, bidang social, bidang kebudayaan, dan bidang politik. Ini erat kaitannya 
dengan trilogy penamaan DDI; Darun (lembaga/pendidikan), dak’wah (syiar/sosial), 
dan Irsyad (petunjuk). Sementara kultur include ke dalam tiga point tersebut. Adapun 
keterlibatan Anregurutta Abdurrahman Ambo Dalle dalam politik praktis 
dimaksudkan untuk menyelamatkan orgqanisasi DDI dari tekanan orde baru yang 
cenderung represif.

Peneliti memberikan saran dalam implikasi penelitian; 1) Penelitian ini 
diharapkan dapat menjadi konsumsi public untuk menambah wawasan kesejarahan 
bagi pegiat sejarah dan kebudayaan Islam, 2) Mampu menjadi stimulus untuk 
meneladani ulama kita, Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle. Sosok yang 
berwibawa, berwawasan luas, dan memilih belas kasih untuk manusia. 3) Hendaknya 
setiap pembaca mengenali sejarah di Tanah Bugis. Lebih khusus lagi santri dan 
alumni pesantren DDI Mangkoso. Kemudian melanjutkan dakwah Anregurutta Ambo 
Dalle di daerah masing-masing. 



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya menganut agama 

Islam. Masuknya Islam di bumi nusantara ini tidak lepas dari peran dan konstribusi 

ulama yang menyebarkan Islam baik dari jalur syiar dakwah dan perdagangan. Teori 

masuknya Islam di Indonesia sangat beragam, meliputi Arab, India, China, Persia dan 

lain-lain.

Mengawinkan aspek religi dan kultur pribumi sebagai suatu pendekatan 

cenderung tidak berkesan bahwa Islam merupakan agama yang kaku dan memaksa. 

Peran kerajaan juga menjadi salah satu aspek yang menjadikan Islam disambut baik 

oleh masyarakat, dengan mengislamkan isi kerajaan maka akan dapat memudahkan 

masyarakat mengikuti agama Islam dimana masyarakat kala itu masih memegang 

kuat ajaran nenek moyang mereka.

Bukan hanya dari aspek budaya, Islam kemudian disebarluaskan para ulama 

dengan membuka pengajian dalam bentuk halaqah dimana masyarakat yang ingin 

mendalami ilmu-ilmu Islam dapat mengikuti pengajian. Tidak terkecuali pemuda-

pemuda yang berasal dari luar wilayah pulau Jawa juga hadir mengikuti pengajian 

tersebut. Akhirnya, dari sistem halaqah regenerasi ulama menjadi sesuatu yang pasti. 

Maka lahirlah ulama-ulama nusantara dengan misi serupa yakni mensyiarkan Islam 

dalam bentuk halaqah.

Kreatifitas dan syiar para ulama tidak menoton pada jalur halaqah semata, 

seiring kemajuan zaman, metode halaqah  bertransformasi menjadi lembaga 



pendidikan tradisional yang dikenal saat ini dengan nama pondok pesantren atau 

madrasah. Artinya, pendidikan Islam tidak lagi bersifat insidentil atau sekedar 

perkumpulan seremonial melainkan telah menjadi sebuah sistem mencakup unsur 

kyai, santri, dan kurikulum pada lembaga pendidikan dimana pengajian di dalamnya 

menjadi sebuah tradisi.

Dari kreatifitas tersebut, pesantren, madrasah, surau dan semisalnya mulai 

banyak bermunculan di luar pulau Jawa dimana motif utamanya adalah 

menyebarluaskan Islam. Sementara itu, kyai dalam hal ini memiliki kedudukan 

sebagai tokoh sentral yang dipercayakan mampu menjadikan agama sebagai filter 

atas isu-isu kebudayaan yang berpotensi menyimpang dari misi agama Islam. Dapat 

dikatakan bahwa Islam tradisional berperan meluruskan arah kebudayaan.

Kedudukan ulama sangat tinggi di hadapan Allah Swt., maka wajarlah apabila 

ulama dikategorikan sebagai pewaris para nabi yang diamanahkan menjaga, 

mengamalkan, dan mensyiarkan Islam sehingga nilai-nilai Islami dapat menerobos 

ruang aktivitas dan segala aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, 

kebudayaan, dan lain-lain sebagainya. Allah Swt., berfirman dalam QS. Fathir/35; 28.

            

        

Terjemahnya:

28. dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan 
binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). 
Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah 
ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

Rasulullah saw., bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu 

Hanbal dari Abi al-Darda.



سلم یقول : ان عن ابى الدرداء قال فانى سمعت رسول الله صلى الله علیھ و

العلماء ورثة الا نبیاء, ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درھما, انما ورثوا العلم, فمن 

اخذه اخذ بخظ وافر

Artinya:

Dari Abi al-Darda’i berkata, aku mendengar Rasulullah saw., bersabda: 
Sesungguhnya ulama iru merupakan pewaris nabi, mereka tidak mewarisi dinar 
dan dirham. Sesungguhnya mereka hanya mewarisi ilmu, barang siapa yang 
mengambilnya ia memperoleh bagian yang banyak.1

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa sosok ulama merupakan 

manusia terpilih untuk mewariskan ilmu, adab, dan nilai-nilai Islam kepada 

masyarakat demi keseimbangan hidup masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai 

Islam. Maka seyogyanya ulama menempati kedudukan tertinggi dibandingkan gelar 

keduniaan yang dimiliki pejabat atau pemimpin saat ini.

Berbicara tentang DDI maka sebaiknya kita juga harus membicarakan 

Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle. Sebuah nama yang menyimpan begitu 

banyak kenangan dan pengalaman spritual bagi bangsa Indonesia. Beliau adalah 

tokoh yang selalu hidup di hati para murid-muridnya. Tidak diketahui dengan pasti 

kapan tanggal kelahirannya, hanya tahunnya diperkirakan sekitar tahun 1900 M di 

Desa Ujungngé Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Itu berarti beliau hidup dari 

empat zaman, mulai dari zaman feodal, Belanda, Jepang dan kemerdekaan. Ternyata 

warna-warni zaman itu turut mempengaruhi dinamika perjalanan dan perjuangan 

hidup Sang Gurutta. Pasang-surut kehidupannya selalu diwarnai oleh situasi zaman, 

yang mengukuhkannya sebagai tokoh yang kokoh dalam menjawab setiap tantangan 

yang dihadapinya.

                                                          
1Ahmad Ibnu Hambal, Musnad Ibnu Hambal (Kairo: Mauqi’ Wizarat al-Awqaf al-Misriyah, 

1420), h. 275.



Beliau adalah figur yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk membangun 

dan mencerdaskan bangsanya melalui pembangunan yang berbasis nilai-nilai Islam. 

Salah satu warisan monumentalnya adalah Darud Dakwah Wal-Irsyad (DDI), sebuah 

lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, yang berbasis pada 

kepemimpinan ulama dan pesantren. Didirikan di tengah-tengah kancah perjuangan 

revolusi bangsa Indonesia yaitu pada tanggal 21 Desember 1938 M di Mangkoso 

sebagai cabang Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) di sengkang.

Tanggal 29 syawal 1357 H atau bertepatan 21 desember 1938 M, AG H. 

Abdurrahman Ambo Dalle, resmi membuka Pesantren di masjid Jami Mangkoso 

dengan sistem Halaqah (bugis angajiang tudang). Atas kesepakatan para tokoh 

pendiri DDI, tanggal 17 Ramadhan 1424 H di tambahkan namanya AG H. 

Abdurrahman Ambo Dalle di belakang nama DDI, sehingga menjadi nama (DDI 

Abdurrahman Ambo Dalle). (DDI-AD) penambahan nama tersebut, selain untuk 

mengenang dan mengabadikan nama (AG H. Abdurrahman Ambo Dalle) sebagai 

pendiri utama, juga dimaksudkan untuk melestarikan nilai/budaya serta dasar 

perjuagan beliau dalam membangun dan mengembangkan DDI hingga menjadi 

organisasi islam terbesar di Indonesia Timur.2

Di Kabupaten Barru, Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle yang 

memiliki sumbangsi besar atas masyhurnya Islam di tengah-tengah masyarakat 

Bugis. Terminologi “gurutta” dalam istilah lokal (Bugis) merupakan gelar non-formal 

oleh masyarakat Muslim setempat kepada seseorang yang mempunyai ilmu agama 

yang tinggi. Guru itu sendiri berarti orang yang mengajar, sedangkan kata “ta”pada 

                                                          
2Darmawati, Pesantren DDI Mangkoso di Kabupaten Barru (Study Historis tentang 

Peranannya dalam Perkembangan Agama Islam). Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 
2014, h. 4.



“gurutta” berfungsi sebagai “kepemilikan” yang kemudian diartikan “guru kita”. Ada 

juga istilah lain untuk menyebut seorang ahli dalam ilmu agama “to panrita” yang 

artinya orang berilmu.3 Umumnya, orang yang memiliki gelar “gurutta/anregurutta” 

khususnya di Sulawesi Selatan merupakan sosok yang dimuliakan dan dihormati 

masyarakat.

Apabila mencermati pola penyebaran DDI ke berbagai daerah ke Indonesia, 

bahkan sampai ke Malaysia, ternyata sangat terkait dengan migrasi orang-orang 

Bugis ke daerah-daerah tersebut. Itulah sebabnya sehingga Anregurutta H. 

Abdurrahman Ambo dalle pernah berujar, “Dimana ada orang Bugis, di situ ada 

DDI”.

Menurut Abu Hamid, migrasi atau perantauan besar-besaran orang Bugis 

terjadi dalam tiga gelombang. Gelombang pertama pada abad ke- 17 ketika terjadi 

peperangan antara kerajaan Gowa dan Bone yang berujung pada lahirnya perjanjian 

Bungaya. Gelombang kedua pada abad ke-19 ketika Belanda memaksakan untuk 

memperbarui Perjanjian Bungaya yang ternyata ditolak oleh Raja Bone dan raja-raja 

Bugis yang lain sehingga menimbulkan perang. Gelombang ketiga terjadi antara 

tahun 1950-1965 akibat pemberontakan DI/TII.

Secara kultural, orang Bugis memang memiliki jiwa perantau (passompe), 

ditambah kekacauan yang terjadi di kampung halamannya, mendorong mereka untuk 

melakukan mobilitas sosial lateral dan struktural, meninggalkan negerinya guna 

mencari kehidupan yang lebih baik. Meskipun migrasi orang-orang Bugis umumnya 

karena motif ekonomi, namun mereka membawa serta tradisi dan kehidupan 

                                                          
3Abd. Rahim Arsyad, Syiar, Pemikiran, dan Ajaran Anre Gurutta K.H. Abd. Rahman Ambo 

Dalle (Cet. 1; Pare-pare: Buah Pena Publishing, 2017), h. 193.



beragama mereka. Itulah sebabnya, ketika sampai di tempat tujuan, sambil membuka 

lahan pertanian atau berdagang di pasar, tidak lupa mereka mendirikan mesjid secara 

bergotong royong. Setelah itu mereka mengadakan pengajian dan mendirikan 

madrasah buat putra putrinya. Imam dan ustadznya di ambil dari anggota rombongan 

perantau- peranttau tersebut, atau sengaja didatangkan dari kampung halamannya bila 

kehidupan di rantau sudah cukup mapan. Apabila menghendaki lembaga pendidikan 

yang lebih baik baik, biasanya mereka membawa putra putrinya ke Sulawesi Selatan 

untuk belajar agama pada pesantren (angangajiang) yang di nilai cukup baik. Setelah 

menamatkan pelajaran, diantara ada yang kembali di perantauan untuk membuka 

madrasa atau pesantren

Pola penyebaran tersebut pada umumnya dialami oleh madrasah atau 

pesantren cabang DDI di berbagai daerah. Itulah sebabnya, DDI pada umumnya 

berkembang di daerah-daerah yang banyak terkonsantrasi orang-orang Bugis, seperti 

Samarinda, Balikpapan, Tarakan, Bontang, Kutai, Pulau Laut di Kalimanta, riau, 

Batam, Jambi di Sumatera, Pulau Masalembo di Sumenep, Madura Jawa Timur. Palu, 

Donggala, Toli-toli di Sulteng , dan hampir semua kabupaten di Papua dan Papua 

Barat. Namun, itu bukan berarti bahwa DDI hanya bisa berkembang di kantong-

kantong Bugis atau DDI hanya milik orang Bugis. Di beberapa tempat, seperti Flores, 

Kendari, beberapa kabupaten di papua, DDI di bangun dan dikembangkan oleh 

penduduk lokal atau perantau dari suku lain, perantau dari Bugis sekedar merintis dan 

memperkenalkan.4

                                                          
4Ahmad Rasyid, Darud Da’wah Wal Irsyad Abdurrahman Ambo Dalle (Ed. 2; Mangkoso: 

Pondok Pesantren DDI Abdurrahman Ambo Dalle Mangkoso, 2009). h. 64.



Masyhurnya Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle tidak lepas dari 

didikan intens sosok Anregurutta As’ad. Relasi intelektual murid Gurutta As’ad 

dengan sejumlah murid lainnya melahirkan komitmen untuk mengembangkan 

pendidikan Islam tradisional (madrasah dan pesantren). Tidaklah berlebihan jika 

nama besar Gurutta As’ad al-Bugisi, mampu menyedot dan mempengaruhi santri-

santri awal yang kelak menjadi tokoh pesantren dan elit sosial-agama di Sulawesi 

Selatan abad 20 sampai sekarang.

Ulama-ulama murid beliau antara lain Gurutta Abdurrahman Ambo Dalle 

(Darud Syiar Wal Irsyad), Gurutta Daud Ismail (Yastrib-Beowe) di Soppeng, Gurutta 

Yunus Maratan (As’adiyah), Gurutta Abdul Malik, Gurutta Hamzah Badawi, Gurutta 

Hamzah Manguluang di Sengkang, Gurutta Abdul Kadir Khalid (Ma’had Dirasah al-

Islamiyah wa al-‘Arabiyah) di Makassar, Gurutta Abduh Pabbaja (al-Furqan) di 

Parepare, dan Gurutta Abdul Muin Yusuf (Pesantren al-‘Urwat al-Wutsqa) di 

Sidenreng Rappang, Gurutta Amberi Said (DDI Mangkoso), Gurutta Fasih Mustafa 

(DDI al-Ikhlas-Takkalasi Barru), Gurutta Marzuki Hasan (Dar al-Istiqamah Maros), 

Guruttta Muhammad Said (Pesantren Tahfiz 77) di Bone, Gurutta M. Sunusi Batjo 

(Nahdatul Ulum, Maros), Gurutta Abdul Azis (Nurul Junaidiyah Burau Luwu Utara), 

GuruttaMuhammad Marzuki Hasan (Darul Istiqamah) di Maccopa-Maros, Gurutta H. 

Syuaib Mas’ud (Babul Khaer) Bulukumba, serta pesantren lain.5

Lahirnya ulama di Sulawesi Selatan dari didikan gurutta As’ad paling tidak 

mampu menjadi tongkat estapet dalam mensyiarkan Islam di daerah masing-masing 

dengan tetap memperhatikan kearifan local masyarakat Bugis. sebagaimana AGH. 

                                                          
5Syamsuddin Arief. "Aktor Pembentuk Jaringan Pesantren Di Sulawesi Selatan 1928-1952." 

Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 10.2 (2007), h. 189.



Abdurrahman, Ambo Dalle mengkolaborasikan syiar budaya dan keulamaan yang 

menempatkan dirinya tetap independen.6Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle 

membina 70 pondok pesantren, 21 peguruan tinggi, dan 680 Madrasah di seluruh 

Indonesia denan 3 pondok pesantren yang didirikan langsung oleh Anregurutta H. 

Abdurrahman Ambo Dalle sebagai pusat pengembagan DDI, yaitu Pondok Pesantren 

DDI Mangkoso yang berada di Barru, Pondok Pesantren DDI Ujung Lare di Kota 

Pare-pare, dan Pondok Pesantren DDI Kaballangan yang berada di Kabupaten 

Pinrang.

Penelitian dilakukan dengan mengkhususkan Pondok Pesantren DDI 

Mangkoso. Lembaga pendidikan Islam tersebut beralamat di Jl. A. M. Sadiq Dg. 

Mangun, Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi 

Selatan. Sebagaimana dipahami bahwa pada lembaga pendidikan Islam tersebut di 

dalamnya terdapat beberapa santri  pendatang dari daerah di luar Kabupaten Barru, 

maka secara kebudayaan santri pendatang akan sangat berbeda dibandingkan santri-

santri asli Kabupaten Barru.

Tanggal 29 syawal 1357 H atau bertepatan 21 Desember 1938M, Anregurutta 

H. Abdurrahman Ambo Dalle, resmi membuka Pesantren di Masjid Jami Mangkoso 

dengan sistem Halaqah (bugisa ngajiang tudang). Atas kesepakatan para tokoh 

pendiri DDI, tanggal 17 Ramadhan 1424 H ditambahkan namanya AGH. 

Abdurrahman Ambo Dalle di belakang nama DDI, sehingga menjadi nama (DDI 

Abdurrahman Ambo Dalle). (DDI-AD) penambahan nama tersebut,selain untuk 

mengenang dan mengabadikan nama (AG H. Abdurrahman Ambo Dalle) sebagai 

                                                          
6Abd. Rahim Arsyad, Syiar, Pemikiran, dan Ajaran Anre Gurutta K.H. Abd. Rahman Ambo 

Dalle, h. 13.



pendiri utama, juga dimaksudkan untuk melestarikan nilai/budaya serta dasar 

perjuangan beliau dalam membangun dan mengembangkan DDI hingga menjadi 

organisasi Islam terbesar di Indonesia Timur.7

Pondok Pesantren DDI Mangkoso adalah salah satu pesantren tertua yang 

berlokus di Sulawesi Selatan. Pesantren ini telah menjadi pusat pendidikan 

keagamaan jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan beberapa alumni-alumni 

Pesantren DDI Mangkoso telah mendirikan pesantren-pesantren baru baik yang 

berada di Sulawesi Selatan maupun di bagian Indonesia bagian timur sepertiPesantren 

Nahdhatul Ulum yang didirikan oleh Anre Gurutta Sanusi Baco yang merupakan 

alumni Pesantren DDI Mangkoso. Dengan kata lain, pesantren ini telah melewati 

berbagai fase dialog antara tradisi dan modernitas.8

Dalam konteks sejarah dan kebudayaan, penelitian ini sangat penting untuk 

diteliti untuk memperkaya keilmuan dan pemahaman kesejarahan serta kebudayaan. 

Suatu keadaan yang ironis saat ini, dimana sejarah mulai diabaikan oleh banyak 

generasi sementara budaya sedikit demi sedikit dibabat oleh pergumulan masyarakat 

dengan produk modern yang tentunya bertujuan melakukan modernisasi pada segala 

aspek. Keadaan yang paling memprihatinkan saat ini, bahkan jauh sebelumnya, 

seringkali Islam dibenturkan dengan kebudayaan dimana seharusnya budaya menjadi 

basis penyebaran Islam, dan adapun Islam hendaknya menjadi filter atas kebudayaan. 

Akhirnya, Islam dan kebudayaan dapat membangun relasi berdasarkan keserasiannya 

sehingga tidak ada lagi gesekan kesenjangan antara keduanya.

                                                          
7Darmawati, Pesantren DDI Mangkoso di Kabupaten Barru: Study Historis tentang 

Peranannya dalam Perkembangan Agama Islam. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 
(2014), h. 5.

8Muhaemin Latif, "Pergulatan Pesantren dengan Modernitas (Bercermin pada Pondok 
Pesantren DDI Mangkoso, Barru)." Al-Qalam 25.2 (2019), h. 381.



Dengan merujuk problematika di lapangan, penyusun akhirnya termotivasi 

mengangkat judul penelitian “Peran Anregurtta Abd. Rahman Ambo Dalle dalam 

Mensyiarkan Islam di Kabupaten Barru (Studi Kasus di DDI Mangkosos Kabupaten 

Barru). Penelitian ini cukup penting khususnya bagi penyusun dan pembaca agar 

mampu memaknai serta memetik nilai syiar AGH. Abdurrahman Ambo Dalle 

sehingga Islam mampu membumi di Tanah Bugis dan secara umum di Sulawesi 

Selatan.

B. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun sub-bab ini diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu sebagai 

berikut:

1. Fokus Penelitian

Focus dan deskripsi focus dimaksudkan agar ada penekanan pada suatu 

penelitian sehingga dapat terarah dengan baik serta tidak keluar dari sasaran yang 

ingin dicapai. Merujuk pada judul penelitian ini serta segala pertimbangan pada 

pokok permasalahan sebagaimana dijelaskan sebelumnya maka dapat dipahami focus 

dalam penelitian ini yaitu peran Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle dalam 

mensyiarkan Islam di Kabupaten Barru dengan membatasi kajian di Pondok 

Pesantren DDI Mangkoso Kabupaten Barru.

2. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi focus merupakan penguraian terkait focus penelitian berdasarkan 

dimensi yang ingin dijawab dari obyek penelitian. Agar lebih jelas terkait deskripsi 

focus pada penelitian dapat diamati matriks sebagai berikut:



Tabel 1.1 Matriks Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

Fokus

Penelitian

Dimensi Fokus

Penelitian

Deskripsi Fokus

Penelitian

Peran AGH. 

Abd. Rahman 

Ambo Dalle 

dalam 

mensyiarkan 

Islam di 

Kabupaten 

Barru

Syiar Islam jalur 

pendidikan

Maksudnya adalah peran Anregurutta H. 

Abdurrahman Ambo Dalle dalam 

mensyiarkan Islam melalui jalur pendidikan 

dalam hal ini berdasarkan lokasi penelitian, 

yakni DDI Mangkoso Kabupaten Barru serta 

ragam karyanya yang menunjang proses 

pendidikan Islam.

Syiar Islam jalur 

sosial kultur

Maksudnya adalah peran Anregurutta H. 

Abdurrahman Ambo Dalle dalam proses 

Islamisasi melalui jalur sosial kultur 

berdasarkan kearifan local masyarakat Bugis 

Barru atau secara umum masyarakat 

Sulawesi Selatan.

Output syiar Islam 

berorientasi 

pendidikan, sosial, 

dan kebudayaan.

Yakni hasil yang dicapai oleh Anregurutta 

H. Abdurrahman Ambo Dalle dalam 

mensyiarkan Islam melalui ragam jalur 

meliputi; pendidikan, sosial, dan 

kebudayaan.

Syiar menurut bahasa arab yang bermakna merasainya.9 Karena syiar 

dibangun agar setiap orang yang melihatnya merasakan keagungan Allah swt. 

                                                          
9Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: Hidakarya Agung, 2010), h. 199.



Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia Syiar terdiri dari “Syi” dan “ar”, 

yang mana “ar” berarti kemuliaan atau kebesaran.10 Syiar bisa diartikan juga 

menyampaikan kabar berita kepada orangorang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. 

Syiar merupakan tindakan untuk menyampaikan dan memperkenalkan berbagai hal 

terkait Islam. Syiar bisa lewat tauladan, tausiyah, kesenian atau semacamnya.

Syiar Islam dan syiar merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang wajib 

dilaksanakan oleh setiap muslim. Kewajibab ini tercermin dari konsep amar ma’ruf 

nahi munkar, yakni perintah untuk mengajak masyarakat melakukan perilaku positif 

sekaligus mengajak mereka meninggalkan dan menjauhkan diri dari perilaku negatif. 

Konsep ini mengandung dua implikasi makna sekaligus, yakni prinsip perjuangan 

menegakkan kebenaran Islam tersebut dalam kehidupan sosial guna menyelamatkan 

mereka dan lingkungannya dari kerusakan.11

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa untuk memahami motif 

dan sasaran suatu syiar Islam terlebih dahulu seorang muballigh  memahami kit-kiat 

yang perlu dilakukan untuk memengaruhi jama’ah, dalam hal ini ialah pendekatan 

syiar itu sendiri. Yang mana dengan metode syiar seorang muballigh  dapat 

menyesuaikan diri serta menguasai perhatian para jama’ah yang mendengarkan. 

Lebih jauh bahwa syiar harus sesuai dengan metode yang sesuai sehingga jelas tujuan 

syiar dilakukan bukan semata menyampaikan hal-hal yang menjadi keresahan pribadi 

seorang muballigh  tetapi mempertimbangkan pendengar serta segala kapasitas 

mereka dalam menangkap muatan syiar.

                                                          
10Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi 

Keempat; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 453.
11Awaluddin Pimay, Metodologi Syiar (Semarang: Rasail, 2006), h. 1.



Sebagaimana telah dijelaskan bahwa syiar Islam merupakan bentuk umum 

dalam penyebarluasan Islam dimana jika dikerucutkan maka jalan syiar dapat 

ditempuh melalui dakwah, kesenian, kebudayaan, pendidikan, dan social. Selanjutnya 

akan dijelaskan bagaimana syiar Islam dapat memasuki elemen-elemen tersebut yaitu 

sebagai berikut:

1. Syiar Islam perspektif dakwah

Syiar dan dan dakwah Islam berbeda, kendatipun saat ini masyarakat 

memaknai keduanya dalam pengertian yang sama. Syiar Islam merupakan bentuk 

umum dalam proses penyebarluasan agama, sedangkan dakwah merupakan salah satu 

jalan atau prosesnya dengan ragam cara baik itu perkataan, perbuatan, jalan hikmah, 

perseorangan, ataupun perkelompok. Secara singkat dapat disederhanakan bahwa 

dakwah Islam memudahkan dalam upaya menyiarkan risalah kenabian dan perintah-

perintah agama dimana pada praktiknya menekankan teori dan praktik. Pada aspek 

cenderung pada dakwah yang menekankan komunikasi lisan, sedangkan pada aspek 

praktik cenderung menekankan ketauladanan.

Adapun jika diklasifikasikan, maka syiar Islam pada jalur dakwah dapat 

dibagi menjadi beberapa metode, yaitu sebagai berikut:

a. Syiar Fardiýah, yaitu dakwah yang dilakukan seorang muballigh dengan cara 

perorangan.

b. Syiar Ammah, yaitu dakwah yang dilakukan dengan cara kelompok semisal 

tausiyah, majelis taklim, tabligh akbar, atau sejenisnya.

c. Syiar bi al-Lisân/al-Qâul, yaitu dakwah yang dilakukan dengan komunikasi 

langsung atau melalui lisan.



d. Syiar bi al-hâl/al-Âmal, yaitu dakwah yang dilakukan dengan jalan 

menekspresikan ketauldanan amalan-amalan baik dalam kehidupan sehari-

hari.

e. Syiar bi al-Tadwîn, yaitu dakwah dengan meenggunakan teks tulisan seperti 

majalah, Koran, tabloid, artikel, dan sejenisnya.12

f. Syiar bi al-Hikmah, yaitu dakwah yang dilakukan dengan menggunakan cara 

yang lemah lembut dan bijaksana serta menghindari kekerasan di dalamnya.13

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa untuk menyiarkan 

Islam khususnya dengan jalur dakwah itu sendiri hendaknya memperhatikan metode 

yang akan digunakan tentunya berdasarkan kapasitas diri. Apabila seorang muballigh 

merasa lemah dalam komunikasi langsung maka dakwah dapat ditempuh dengan cara 

tadwin atau melalui tulisan. Demikian pula jika seorang muballigh merasa lemah 

dalam aspek penyempaian materi keislaman maka dapat digunakan cara ketauladan. 

Jalan tersebut sekaligus merupakan jawaban tentang kodrat seorang muslim bahwa 

secara kodrati, semua muslim merupakan pendakwah.

2. Syiar Islam perspektif pendidikan

Merupakan cara berpikir yang kaku jika memaknai syiar Islam hanya seputar 

dakwah dari mimbar ke mimbar saja, bahwa setiap muslim harus memahami 

eksistensinya sebagai penganut sekaligus penyampai pesan nilai-nilai Islam. Salah 

satu jalur syiar Islam yang familiar di kalangan masyarakat adalah dengan maraknya 

didirikan lembaga pendidikan keagamaan. Demikian sejak kemunculan Islam, 

                                                          
12Azizah Herawati dkk. "Syiar Berbasis Peduli Lingkungan: Pendampingan Rohani dan 

Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Komunitas Peduli Lingkungan Pucang Rahayua Desa 
Pucanganom, Srumbung, Magelang, Jawa Tengah, h. 10.

13Mahmud Junus, Terjemahan al-Qur’ân Karim (Bandung : PT. Al-Ma‟arif, 1986), h. 254.



pertama-tama yang dilakukan adalah pencerdasan penganutnya karenanya dikenal 

bentuk-bentuk pendidikan halaqah, wetonan, musyawarah. Bentuk-bentuk tersebut 

merupakan bibit benih lahirnya pemikiran bahwa Islam sangatlah tepat apabila 

disyiarkan melalui jalur pendidikan.

Lembaga-lembaga pendidikan Islam ada seiring dengan penyebaran Islam itu 

sendiri, lembaga semisal Pondok Pesantren di Jawa, Surau di Sumatera ( 

Minangkabau), Meunasah di Aceh dan Madrasah Islam modern yang menyebar di 

seluruh nusantara merupakan suatu fenomena-fenomena yang meniscayakan adanya 

dinamika lembaga-lembaga pendidikan Islam yang pada suatu kurun waktu tertentu 

menjadi suatu lembaga pendidikan yang menjadi menjadi primadona di masanya.14

Karena pendidikan Islam merupakan sarana dakwah yang menjanjikan, maka 

banyak kalangan yang mengadopsi system tersebut sebagaimana pesantren yang 

mulanya merupakan lembaga pendidikan Islam local pertama kali muncul di pulau 

Jawa, akhirnya saat ini pesantren bertabaran di berbagai daerah di luar pulau Jawa, 

bahkan sampai di pulau Sulawesi. Secara tersirat dapat dipahami bahwa keberhasilan 

system pendidikan kepesantrenan menjadi motivasi atas eksistensi pesantren di bumi 

nusantara.

Lembaga pendidikan bercorak keagamaan sangat mudah ditemukan. Di pulau 

Jawa misalnya, untuk kali pertama dibangun pesantren untuk mendalami ilmu-ilmu 

keagamaan serta melahirkan generasi pelanjut. Di Aceh atau umumnya di pulau 

Sumatera, dikenal lembaga pendidikan bernama surau, selanjutnya dari kalangan 

Muhammadiyah dikenal pula madrasah. Dengan demikian, lembaga pendidikan Islam 

                                                          
14Abdul Mukhlis, "Sejarah Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam Nusantara (Surau, 

Meunasah, Pesantren dan Madrasah)." AL Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan 1.01 (2017), 
h. 117-138.



tersebut merupakan cara lain yang dianggap jitu untuk menyebarkan Islam guna agar 

setiap muslim tidak hanya mengenal praktik ibadah semata, melainkan juga 

mendalami substansi dari praktik-praktik ritual peribadatan tersebut.

Mulanya, Islam menjadikan masjid sebagai tempat belajar mendalami 

pengetahuan keagamaan baik di masa Nabi Muhammad saw., kemudian dilanjutkan 

pada masa sahabat hingga pada masa dinasti Islamiyah dilakukan rekontruksi 

pengembangan lembaga pendidikan dari yang sebelumnya hanya sebuah proses 

menjadi sebuah system. System tersebut dijalankan dalam roda pendidikan dalam 

lembaga pendidikan Islam.

Sama halnya lembaga pendidikan dalam perspektif umum, dikenal lembaga 

pendidikan formal, nonformal, dan informal. Demikian pula pendidikan dengan corak 

Islam, terdapat lembaga pendidikan formal, non formal, dan informal. Klasifikasi 

tersebut bertujuan menghimpun dan memfasilitasi setiap penganut agama Islam dan 

menjadi tempat mendalami ilmu-ilmu Islam untuk setiap tahapan usia. Bahwa 

pendidikan secara alami dilakukan mulai dari keluarga, kemudian dalam masyarakat, 

pendidikan formal, atau pilihan lain seperti mengikuti kajian-kajian keislaman. Pada 

hakikatnya, pendidikan Islam tidak seharusnya dipahami hanya pada ranah lembaga 

atau instansi, melainkan juga pada ranah kegiatan-kegiatan atau agenda yang 

berorientasi pada upaya membekali pendidikan bagi setiap muslim.

Ahmad Syafi’I Ma’arif menjelaskan bahwa pendidikan Islam bukan sekedar 

proses penanaman nilai-nilai karakter untuk membentengi diri dari eksistensi 

disrupsi. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana nilai-nilai karakter yang telah 

ditanamkan pendidikan Islam tersebut mampu berperan sebagai kekuatan pembebas 



(liberating force) dari himpitan kekurangan finansial, kekurangan keilmuan, 

keterbelakangan sosial budaya dan ekonomi.15

Dengan demikian, pendidikan Islam selain menjadi wadah menghimpun 

generasi yang berkarakter Islam, juga diharapkan menjadi tempat membekali generasi 

Islam yang berkarakter, berintelektual tinggi, dan bertingkah lagu layaknya seorang 

muslim. Dengan bekal tersebut, regenerasi akan tercipta sekaligus sebagai dasar awal 

kesadaran melanjutkan syiar Islam. Di sisi lain, eksistensi lembaga pendidikan Islam 

juga merupakan salah satu pertimbangan penting bagi setiap orangtua untuk 

menyekolahkan anak-anak mereka agar terbentuk keseimbangan kecerdasan mereka 

baik itu secara intelektual, emosional, dan spiritual yang mana ketiga point tersebut 

hanya didalami pada lembaga pendidikan Islam.

3. Syiar Islam Perspektif Kebudayaan

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh 

sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk 

dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, 

bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga 

budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang 

cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha 

berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya, dan menyesuaikan 

perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Budaya adalah 

suatu pola hidup menyeluruh, karena itu budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. 

                                                          
15 Ahmad Syafii Ma’arif, Islam dalam Bingkai Kemanusiaan dan Keindonesiaan (Bandung: 

Mizan, 2009), 231.



Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-

budaya ini tersebar, dan meliputi banyak kegiatan social manusia.16

Budaya atau gabungan kata antara budi dan daya merupakan kreasi atau 

kekuatan berpikir manusia yang disepekati dan dijadikan kebiasaan dalam lingkungan 

masyarakat, bahkan budaya dapat berposisi sebagai system yang mengatur 

kehidupan. Karena keberadaan kebudayaan atau tradisi yang sangat dijunjung tinggi 

oleh masyarakat maka hal ini seyogyanya menjadi pertimbangan bagi setiap 

muballigh yang hendak mennyiarkan Islam.

Nabi Muhammad saw., memperkenalkan Islâm di tengah-tengah masyarakat 

Arab yang beragam khususnya dalam bidang agama dan kepercayaan. Keragaman itu 

diiringi dengan setumpuk tradisi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam rekam 

sejarah, umat beragama yang pernah bersentuhan dengan Islâm meliputi:

1) Kaum Hanif, yakni kaum yang berpegang teguh pada ajaran Ibrahim; 

2) Kaum Pagan, yaitu komunitas penyembah berhala;

3) Sabean (Shabiýah) yang berpegang pada satu Tuhan namun cara mendekatkan 

diri kepada-Nya melalui planet-planet;

4) Kaum Majusi, penyembah matahari;

5) Umat Yahudi, sebagai pemegang kitab suci Taurat dan Talmud;

6) Umat Nasrani, yakni umat yang berpegang pada kitab suci Injil.17

Syiar Islam harus bersifat fleksibel, tidak boleh kaku dan memandang kearifan 

local masyarakat sebagai benalu dalam dakwah. Sebaliknya, setiap muballigh 
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hendaknya menjadikan kebudayaan sebagai mitra atau instrument dalam menyiarkan 

agama Islam sebagaimana dipahami khususnya di nusantara ini, masing-masing 

wilayah atau daerah memiliki kebudayaan dan tradisi masing-masing yang telah ada 

jauh sebelum Islamisasi dilakukan oleh para penyebar Islam di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa merupakan suatu keharusan 

bagi seorang muballigh  memetakan pola syiar yang hendak disampaikan pada 

sasaran syiar sehingga sebelum bersyiar mereka telah mengenal lokasi syiar serta 

kebiasaaan-kebiasaan masyarakat di dalamnya, dengan demikian syiar yang 

disampaikan akan terarah dengan baik serta berupaya sedapat mungkin agar isi syiar 

sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan rohani jama’ah.

Al-Quran mengakui bahwa masyarakat terdiri atas berbagai macam komunitas 

yang memiliki orientasi kehidupan sendiri sendiri. Manusia harus menerima 

kenyataan keragaman budaya dan agama serta memberikan toleransi kepada masing-

masing komunitas dalam menjalankan ibadahnya. Oleh karena itu kecurigaan tentang 

sifat Islam yang antiplural, sangatlah tidak beralasan dari segi ideologis. Bila setiap 

muslim memahami secara mendalam etika pluralitas yang terdapat dalam Al-Qur`an, 

tidak perlu lagi ada ketegangan, permusuhan dan konflik dengan agama-agama lain, 

selama mereka tidak saling memaksakan.18

Kutipan di atas juga memberikan gambaran bahwa selain sains, budaya dan 

tradisi juga tidak luput dari kaca mata al-Quran. Sebagaimana Allah Swt., berfirman 

dalam QS. Al-Huhurat/49; 13.
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Terjemahnya:

13. Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-
suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 
mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Kata syu;ub adalah bentuk jamak dari kata sya’b. Kata ini digunakan untuk 

menunjukkan kumpulan sari sekian qabilah yang biasa diterjemahkan suku yang 

merujuk satu kakek. Qabilah atau suku pun terdiri dari sekian banyak kelompok 

keluarga yang dinamai imarah. Dan yang ini terdiri lagi dari sekian banyak kelompok 

yang dinamai bath. Di bawah ini bathn ada sekian fakhdz hingga akhirnya sampai 

pada huimpunan keluarga terkecil. Terlihat penggunaan kata sya’b bahwa ia bukan 

menunjuk kepada pengertian bangsa sebagaimana dipahami dewasa ini.19

Kata ta’arafu terambil dari kata ‘arafa yang berarti mengenal. Patron kata 

yang digunakan dalam ayat ini mengandung makna timbal balik, dengan demikian ia 

berarti saling mengenal. Semakin kuat pengenalan seseorang terhadap orang lain 

maka akan semkain terbuka peluang untuk saling mengenal dan memberi 

manfaat.perkenalan itu dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman 

pihak lain, guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt. Yang dampaknya 

tercermin pada kedamian dan kesejahteraan hidup di duniawi dan kebahagiaan 

ukhrawi. Anda tidak dapat menarik pelajaran, tidak dapat saling melengkapi dan 

menarik manfaat bahkan tidak dapat bekerja sama tanpa saling kenal-mengenal. 
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Saling mengenal yang digaris bawahi ialah pancingnyaq, bukan ikannya. Yang 

ditekankan adalah caranya bukan manfaatnya, karena seperti kata orang, memberi 

pancing jauh lebih menarik daripada memberi ikan.20

Terkait redaksi mengenai menarik pengalaman dari orang lain untuk saling 

mengenal juga secara tegas dijelaskan melalui Firman Allah Swt.,dalam Q.S. al-

Baqarah/2 : 148:

             

          

Terjemahnya:

148. dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap 
kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana 
saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari 
kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Bahwa semua muslim berpusar pada satu Tuhan, hanya saja cara setiap 

muslim dalam bertuhan cenderung berbeda ekspresi (khususnya dalam aspek ihsan). 

Dan pada semestinya manusia harus memusatkan diri kepada Tuhan, tetapi tujuannya 

adalah untuk kepentingan manusia sendiri, atau disebut sebagai humanisme teosentris 

yang merupakan nilai inti dari seluruh ajaran Islam. Dari tema inilah muncul system 

symbol, system yang terbentuk karena proses dialektik antara nilai dan kebudayaan. 

Misalnya dalam Al-Quran, kita mengenal adanya rumusan amr ma’ruf nahyi munkar, 

yaitu perintah untuk menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran21
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Jadi keberadaan kebudayaan sangatlah penting, karena akan menunjang 

terhadap pembahasan mengenai eksistensi suatu masyarakat. Kebudayaan sebagai 

suatu system budaya, aktivitas dan hasil karya fisik manusia yang berada dalam suatu 

masyarakat dimana kemunculannya itu diperoleh melalui proses belajar, baik itu 

formal maupun informal. Hal ini menunjukan bahwa kebudayaan tidak akan hadir 

dengan sendirinya, melainkan ada karena adanya manusia dalam komunitas sosial, 

sehingga antara manusia, masyarakat dan kebudayaan akan saling mendukung. 

Manusia menciptakan kebudayaan sebagai usaha untuk mempertahankan hidupnya di 

muka bumi ini, karena dengan kebudayaan manusia akan mampu melaksanakan 

tugasnya di muka bumi ini sebagai khalifah.22 Kendatipun terdapat sesuatu hal yang 

dianggap keliru atau kurang tepat maka adalah cara yang bijak apabila 

menyampaikannya dengan cara yang baik atau dengan memilih jalan yang dianggap 

lebih tepat.

Perlu ditekankan bahwa mudahnya masyarakat pribumi menerima Islam saat 

itu karena dakwah yang digunakan oleh para penyebar Islam seperti dakwah 

walisongo cenderung akrab dengan kebudayaan setempat. Adapun kesenjangan 

dalam kebudayaan diganti dengan praktik yang lebih terhormat, karena itu Islam 

dapat bertahan bahkan sebagai mayoritas hingga saat ini.

Di antara kearifan local yang ditradisikan misalnya barzanji, tahlilan, yasinan, 

atau tradisi lainnya yang bersifat ritual keagamaan lainnya. Jika mulanya ramai tradisi 

yang menyalah nilai-nilai Islam seperti sesajian, pengangungan terhadap pohon, 
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menuhankan binatang, maka kebiasaan itu secara bertahap diubah dengan substansi 

dan praktik yang berbeda sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Syiar Islam pada jalur kebudayaan secara sederhana dapat dikatakan bahwa 

Islam sama sekali tidak memusuhi kebudayaan sebagai hasil berpikir para leluhur 

masyarakat setempat, demikian pentingnya kebudayaan sebagai kekuatan bersama 

akan semakin kuat jika di dalamnya juga ditanamkan nilai-nilai keislaman. Maka 

dapat dipahami bahwa Islam sejatinya menghidupkan kebudayaan, bukan membabat 

habis kebudayaan.

Pada akhirnyam jika diamati dengan baik maka akan ditemukan kesamaan 

antara Islam dan suatu kebudayaan. Jika Islam dipandang sebagai system maka 

kebudayaan juga dapat berposisi sebagai system, jika keduanya dipaksakan menjadi 

suatu system pada lingkungan yang sama maka akan terjadi benturan kekerasan dan 

peperangan antara agama dan budya. Tetapi agama dan kebudayaan dipandang 

sebagai nilai (value), maka keduanya bisa harmonis dalam suatu lingkungan 

masyarakat dimana apabila kebudayaan merupakan kendaraan masyarakat, maka 

agama dalam hal ini “Islam” adalah kemudi atau pengarahnya. Dengan demikian ada 

kejelasan tujuan yang ingin dicapai dimana ada relasi antara keduanya.

4. Syiar Islam Perspektif Sosial

Kehidupan social sangat penting untuk membangun interaksi dan keakraban 

antar individu ke invidu atau kelompok dengan kelompok. Demikian pentingnya 

sehingga salah satu sila dalam pancasila juga disebutkan “keadilan social bagi seluruh 



rakyat Indonesia”.23 Sama halnya dalam pandangan agama Islam, hubungan social 

kerapkali menjadi sasaran dakwah.

Kehidupan social merupakan pergumulan manusia yang bertujuan untuk 

mengikat hubungan persaudaraan, maka Islam dalam hal ini hendaknya menjadi nilai 

dalam kehidupan social itu. Sebagaiaman di antara prinsip-prinsip yang dijunjung 

tinggi dalam agama Islam maliputi prinsip persaudaraan, prinsip kebersamaan, 

prinsip tolong menolong dalam kebaikan. Hal ini setidaknya menjadi dasar bahwa  

setiap pokok kehidupan dapat disusupi nilai-nilai keislaman.

Kehidupan di sini tidaklah bersifat tunggal, melainkan harus bersifat komunal. 

Artinya, ada nilai yang ingin diposisikan sebagai gagasan utama teori keadilan (the 

main idea of theory of justice). Gagasan inilah yang kemudian menjelma menjadi 

prinsip-prinsip keadilan sebagai basis struktur kemasyarakatan yang mana ia 

merupakan sebentuk objek orisinal sebuah kesepakatan.24 Perbincangan mengenai 

hubungan antara Islam dan Nasionalisme tidak diletakkan dalam posisi dikotomi 

struktural, melainkan harus dilihat sebagai hasil dialektika relasional. Sebab menjadi 

seorang muslim yang baik, tidak berarti menjadi seseorang yang anti-nasionalisme. 

Fakta inilah yang telah kita dapatkan dari para perintis perjuangan kemerdekaan 

Indonesia tempo dulu.25

Islam sangat menghargai kemanusiaan. Dalam Islam hak-hak manusia yang 

paling asasi disimpulkan dalam apa yang dikenal dengan istilah al-kulliyāt al-khams 
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atau al-dlarūriyāt al-khams (lima prinsip pokok), yaitu Hifż al-dīn, Hifż al-‘aql, Hifż 

al-nafs, Hifż almāl, dan Hifż al-nasl/ Hifż al-‘irdl. Jadi hak hidup dan perlindungan 

terhadap jiwa manusia merupakan salah satu persoalan yang sangat urgen dalam 

Islam. Setiap upaya yang bertujuan melindungi keselamatan jiwa harus didukung; 

dan setiap tindakan yang mengarah pada terancamnya keselamatan jiwa harus 

dicegah.26

Pada dasarnya syiar Islam jika dikaitkan dengan perspektif social maka akan 

terjalin titik temu untuk menghidupkan kedamaian dan kebaikan dalam berkehidupan. 

Di sisi lain, juga dikenal istilah etika social dan etika komunikasi. Etika social 

cenderung menekankan sopan santun dan keramahtamahan seseorang dengan orang 

lain dalam bertingkah laku, sedangkan dalam etika komunikasi juga ditekankan 

kesopanan dan dialog yang bertmartabat antara sesama makhluk social. Dengan

demikian, eksistensi hubungan social khususnya dalam menyiarkan Islam, maka 

seorang muballigh hendaknya menganggap setiap mereka yang didakwahi merupakan 

saudara, bukan musuh serta menyampaikan dakwahnya dengan jalan hikmah dan 

kebijaksanaan serta sedapat melerai kekerasan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok permasalahan sebagaimana diuraian pada sub-bab latar 

belakang masalah, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana biografi kehidupan Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle?

2. Bagaimana konsep kepesantrenan Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle 

dalam syiar Islam?
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3. Bagaimana pengaruh syiar Islam Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle 

pada jalur pendidikan, social, kebudayaan, dan politik?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sub-bab yang menekankan pengamatan terhadap 

penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Pada bagian ini, seorang peneliti dituntut kritis dan jeli menemukan 

kesamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan 

sehingga suatu penelitian yang sama diharapkan tidak dikaji oleh lebih dari satu 

orang peneliti.

Adapun penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian (yang 

akan dilakukan) ini yaitu sebagai berikut:

1. Mursalim, Pemikiran Tasawuf Anregurutta H. Abdurahman Ambo Dalle 

(Telaah atas Kitab al-Qawl al-Shadiq li Ma’rifat al-Khaliq). Pada abstrak 

penelitian ini dijelaskan, penelitian ini merupakan jenis penelitian bibliografi 

(library research) yang bersifat deskriptif analisis karakter. Sumber data 

dalam penelitian ini diambil dari literature kepustakaan. Pokok permasalahan 

yang ingin dijawab dalam penelitian ini yakni pemikiran tasawuf Anregurutta 

H. Abdurrahman Ambo Dalle.hasil penelitian menunjukkan keharmonisan 

yang dilakukan Anregurutta antara syariat ilmu dengan ilmu realitas 

merupakan upaya untuk tidak melekatnya konsep atau aliran tarekat (tasawuf) 

yang berkembang, khususnya pada masyarakat Bugis yang menahan diri dari 

al Qur'an dan hadits. Demikian pula kritiknya terhadap ajaran tasawuf dengan 

konsep ittihad dan hulul, yaitu suatu konsep yang mengajarkan seseorang 

untuk menyatakan dirinya sebagai budak sampai kepada Yang Tak Terbatas 



setelah hafalan (hafalan) dan pada saat itu sebagai satu kesatuan dengan 

Tuhan.27 Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

terletak pada tokoh yang akan diteliti. Namun demikian terdapat perbedaan 

signifikan yang mana penelitian sebelumnya menekankan pada pemikiran 

tasawuf Anregurutta H. ABd. Rahman Ambo Dalle sedangkan penelitian yang 

akan dilakukan lebih pada aspek praktik syiar. Selain itu, terdapat pula 

perbedaan dari aspek metodologi.

2. Hardiyanti Kamaluddin dkk., Analisis Makna Pesan Syiar dalam Syair Lagu 

Karya Anregurutta Haji Abdurrahman Ambo Dalle (Suatu Kajian Semiotika). 

Tiga lagu yang menjadi objek penelitian ini sarat dengan pesan syiar, baik 

yang berkaitan dengan keimanan, hukum, maupun akhlak yaitu lagu Allahu 

Jalla yang berisi pesan akidah (mengenal Tuhan dan menguatkan keyakinan 

kepada Allah swt), Lagu Sempajangnge berisi pesan syariah (terkait dengan 

penjelasan doa), lagu Hubbul Malik berisi pesan moralitas (akhlak kepada 

pemimpin dan sikap yang benar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lagu Anregurutta Haji Abdurrahman 

Ambo Dalle yang berjudul Allahu Jalla, Sempajangnge, dan Hubbul Malik 

diciptakan berdasarkan konteks sosial budaya yang melatarbelakanginya, 

yaitu 1) Lagu Allahu Jalla berdasarkan kebutuhan masyarakat saat itu yang 

mana perlu diberi pemahaman tentang sifat-sifat-Nya dan untuk menjauhi 

syirik; 2) Lagu Sempajangnge diciptakan atas dasar banyak orang yang 

mengaku beriman tetapi belum mengamalkan syariat Islam, khususnya shalat 

                                                          
27Mursalim, "Pemikiran Tasawuf Anregurutta H. Abdurahman Ambo Dalle." Fenomena 7.2 

(2015), h. 1.



lima waktu; 3) Lagu latar Hubbul Malik merupakan wujud nasionalisme yang 

kuat dalam rangka memerangi penjajahan dengan memperkuat nasionalisme.28

penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang 

akan dilakukan yakni terletak pada focus penelitian dimana aspek syiar yang 

dikaji dalam penelitian sebelumnya lebih sempit dibandingkan penelitian yang 

akan penyusun lakukan.

3. Samsir, Gerakan Pendidikan dan Sosial Keagamaan Darud Syiar Wal-Irsyad 

(DDDI) di Sulawesi Selatan.  Pada abstrak jurnalnya dijelaskan, Daru al Syiar 

wal Irsyad (DDI) merupakan salah satu pondok pesantren tertua di Sulawesi 

Selatan yang didirikan oleh AGH. Abdurrahman ambo Dalle, merupakan 

lembaga pendidikan Islam mulai dari tingkat SMP, SMA hingga Perguruan 

Tinggi. Tujuan utama dibangunnya lembaga DDI adalah; eksplorasi Islam, 

lembaga syiar dan pemberdayaan masyarakat. Lembaga DDI mengalami 

perkembangan dan kemajuan yang pesat sehingga melahirkan ribuan alumni 

dan menghasilkan tokoh-tokoh Islam yang hebat. Sebagai lembaga pendidikan 

Islam yang besar, DDI menciptakan inovasi dalam kajian Islam dengan 

memadukan kitab kuning klasik dan kitab karangan ulama kontemporer.29

Melihat redaksi judul penelitian tersebut, terdapat diidentifikasi perbedaan 

penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan. kendatipun 

memiliki kesamaan pada aspek lokasi penelitian, namun cenderung berbeda 
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dari aspek syiar Islam yang mana peneloitian yang akan dilakukan berfokus 

pada syiar yang dilakukan Anregurutta H. Abd. Rahman Ambo Dalle.  

4. Andi Masyithah Rahmah Darud Syiar wal Irsyad di Barru 1966-1998. Metode 

penelitian yang dilakukan adalah dengan pendekatan Ilmu Sejarah dengan 

tahapan: (1) Heuristik, penelitian ini menggunakan kajian pustaka yang 

diperolah di perpustakan pesantren Darud Syiar wal Irsyad di Barru, Balai 

Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), Perpustakan Umum Universitas Negeri 

Makassar, serta buku-buku koleksi pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengungkapkan tentang Kondisi Darud Syiar Wal Irsyad sebelum Orde Baru, 

serta perkembangan dan dampak keberadaan DDI pada masa Orde Baru. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa DDI merupakan organisasi masyarakat yang 

bersikap tidak terlibat atau bekerjasama dalam kegiatan partai politik. Namun 

yang terlibat hanya tokoh DDI dan Ketua Umum PB DDI. Dampak 

keberadaan DDI di masa orde baru yakni, terjadinya aksi protes para santri 

DDI kepada ketua umum PB DDI dan masyarakat tidak ingin menyekolahkan 

anaknya ke pesantren DDI, dan adanya perkembangan dari segi fasilitas 

pesantren DDI, adanya renovasi gedung yang didapatkan DDI dan 

perkembangaan pendidikan Agama Islam mendapatkan perhatian dari 

pemerintah.30 Relavansi penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada 

lokasi penelitian yakni di DDI Mangkoso. Namun sangat jauh berbeda dari 

focus penelitian yang mana penelitian tersebut hanya berkutat pada eksistensi 

DDI Mangkoso sedangkan penelitian yang akan penyusun lakukan 
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menekankan pada substansi syiar Islam Anregurutta H. Abd. Rahman Ambo 

Dalle selaku pendiri pondok pesantren DDI Mangkoso.

5. Muhaemin Latif, Pergulatan Pesantren dengan modernitas (Bercermin pada 

Pondok Pesantren DDI Mangkoso Barru). Jenis penelitian yang dipergunakan 

dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam pengumpulan data, peneliti 

mempraktekkan triangulasi, observasi, wawancara dan pengumpulan 

dokumen-dokumen yang terkait dengan pesantren dan modernitas. Data-data 

tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Pondok Pesantren DDI Mangkoso memiliki kapabilitas dan 

kompetensi dalam melakukan negosiasi dan dialog dengan arus globalisasi 

dan modernitas. Keberhasilan pesantren ini karena didukung oleh kreatifitas 

dan inovasi pesantren dalam menjembatani tradisi dan modernitas. Beberapa 

strategi yang dijabarkan dalam pesantren ini adalah mendefinisikan ulang 

makna modernitas, mengadopsi sistem pendidikan madrasah, pembinaan 

bahasa Inggris, serta pembentukan karakter kemandirian.31 Sebagaimana 

penelitian yang dilakukan Masyhitha, penelitian Muhaemin Latif juga hanya 

berfokus pada lembaga pendidikan DDI Mangkoso sehingga sangat jelas 

relevansi dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan 

penyusun lakukan.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu yang penyusun cantumkan di atas, 

serta setelah diklasifikasikan relevansi dan perbedaannya maka dapat disimpulkan 

bahwa perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini lebih banyak 
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Pesantren DDI Mangkoso, Barru." Al-Qalam 25.2 (2019), h. 1.



dibandingkan dengan relevansinya maka penelitian ini telah memenuhi syarat untuk 

dilanjutkan atas pertimbangan keluasan cakupannya.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam mendeskripsikan objek penelitian, jika dilihat dari aspek datanya maka 

jenis data yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif. Dari aspek dimana 

mendapatkan data, dimana proses pengumpulan datanya menggunakan penelitian 

(Library research), dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data-data dari berbagai 

sumber seperti buku-buku, jurnal, lontarak, dan berbagai sumber dari media 

elektronik.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan pendekatan arkeologi. 

Pendekatan historis memiliki fungsi untuk menemukan data yang otentik dan dapat 

dipercaya, serta usaha sintesis terhadap data hingga menjadi kisah sejarah yang dapat 

dipercaya.32

Sedangkan untuk pendekatan Antropologi digunakan untuk merekap nilai-

nilai yang mendasari perilaku tokoh sejarah, gaya hidup, status, system kepercayaan 

yang mendasari pola hidup dan sebagainya.33 Penelitian ini memiliki kaitan terhadap 

perubahan kondisi social ekonomi masyarakat Baghdad, khususnya pada masa

                                                          
32Eka Suliyanti, “Peranan Khalifah Al-Ma’mun dalam Perkembangan Imu Pengetahuan di 

Baghdad 813-833 M” (Analisis penelitian Sejarah). Skripsi, Universitas PGRI, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Yogyakarta, 2016.

33Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah (Jakarta: Gramedia 
Pustaka, 1993), h. 4



Daulah Bani Abbas yang telah berhasil membesarkan kota Baghdad di bidang sains 

melahirkan intelektual-intelektual ternama di bidang agama dan ilmu-ilmu umum, 

seperti di bidang ekonomi. Mereka mampu mengatur kemajuan ekonomi, seperti 

industri kertas, peralatan rumah tangga, dan industri lainnya. 

Selain pendekatan di atas, digunakan pula pendekatan pendidikan 

(paedadogik). Pendekatan ini dimaksudkan untuk menelusuri jejak sejarah pendidikan 

yang dilakukan oleh Anregurutta Abdurrahman Ambo Dalle semasa hidupnya. 

Pendekatan ini juga dimaksudkan karena arah penelitian ini menekankan DDI sebagai 

lokus penelitian yang kedudukannya sebagai lembaga pendidikan yang didirikan oleh 

Anregurutta Abdurrahman Amdo Dalle.

Jika dilihat dari aspek disiplin ilmu, penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian sejarah. Penelitian sejarah adalah melakukan rekonstruksi sistematis dan 

obyektif terhadap masa lalu, dengan tahapan pemilihan topik, pengumpulan sumber, 

verifikasi, dan sintesis bukti untuk menegakkan fakta dan mendapatkan kesimpulan 

yang kuat..34

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian sejarah terdapat empat tahap metode pengumpulan data 

diantaranya yaitu:

a. Heuristik

Heuristik merupakan tahapan proses pengumpulan sumber sejarah, yaitu 

tahapan awal dalam pengolahan data yang digunakan dalam mencari atau 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek penelitian yang dapat dianggap 
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dapat memberikan informasi yang konkrit terkait dengan objek penelitian itu sendiri. 

Jenis sumber yang digunakan: 

1. Menggunakan sumber pustaka, seperti buku-buku tentang sejarah peradaban 

dan tulisan sebagai rujukan utama, koran, naskah atau sumber lainnya yang 

dapat diperoleh di perpustakaan. pencarian data peneliti mencari pada 

perpustakaan UIN Alauddin dan menemukan beberapa sumber sekunder yaitu 

buku karangan dari Sti Zubaidah, Badri Yatim, H. Syamsuddin Nasution. 

Yang di dalam buku tersebut berkaitan dengan kekuasaan Abbasiyah terhadap 

kota Baghdad, dari mulai pembangunannya hingga keruntuhannya.

2. Memamfaatkan fasilitas internet. Pertimbangan utamanya karena pandemik 

yang sedang terjadi sekarang ini sehingga mengharuskan kita untuk belajar 

dari rumah (work from home). Selain itu juga karena internet merupakan 

jaringan dunia maya yang memiliki lintasan yang sangat luas, sehingga 

memungkinkan untuk mengakses data penting seperti Jurnal, Repository, 

Skripsi maupun KTI lainnya. Pencarian data melalui internet akan dilakukan 

dengan menggunakan bantuan mesin pencari (searh engine) seperti Goggle 

dan Wikipedia.

b. Kritik Sumber

Sumber-sumber yang telah diperoleh melalui tahapan heuristik, selanjutnya 

harus melalui tahapan verifikasi guna untuk menentukan keaslian yang berkaitan 

dengan bahan yang digunakan dari sumber tersebut. Terdapat dua macam kritik 

sumber yaitu:

1. Kritik Eksternal, merupakan kritik konstruktif dari luar sejarah yang dilakukan 

dengan mencari kebenaran fisik suatu sumber sejarah melalui sejumlah 



pengujian terhadap berbagai aspek di luar sumber sejarah, aspek yang 

dibutuhkan adalah kapan dan di mana sumber itu dibuat? Siapa yang 

membuatnya? Dari bahan apa sumber itu dibuat? Dan bagaimana kerangka 

konseptualnya?35

2. Kritik Internal, merupakan kritikan yang membangun dari dalam, yang 

didasarkan pada kesaksian sejarah di dalam suatu sumber sejarah yang telah 

dikumpulkan.

c. Interpretasi

Interpretasi atau interpretasi sejarah sering disebut dengan analisis sejarah. 

Analisis itu sendiri berarti mendeskripsikan dan dalam terminologi yang berbeda dari 

sintesis yang artinya menyatukan. Namun, baik analisis dan sintesis dipandang 

sebagai metode interpretasi utama. Dalam menafsirkan sejarah, penulis tidak dapat 

memberikan hasil penafsirannya sendiri, karena kajian sejarah membutuhkan 

beberapa metodologi dari alat bantu sejarah.

d. Historiografi

Historiografi merupakan tahapan paling akhir dari seluruh rangkaian 

penulisan karya ilmiah tersebut, pada tahap ini penulis berusaha menyusun fakta-

fakta ilmiah, dengan merekonstruksi data ke dalam bentuk tulisan.  Historiografi atau 

laporan hasil penelitian. Pada fase ini peneliti mencoba focus menangkap dan 

memahami histoire ralite atau sejarah sebagaimana terjadinya.
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Dalam konteks itu, penulisan sejarah tidak hanya sebatas menjawab 

pertanyaan-pertanyaan elementer atau deskriptif mengenai; “apa”, “siapa”, “kapan”, 

“bagaimana” suatau peristiwa terjadi, melainkan suatu ekspalansi secara kritis dan 

mendalam tentang “bagaimana” dan “mengapa” atau sebab terjadinya suatu 

peristiwa.36 Pada tahap ini, penulis memaparkan kondisi terbentuknya kota Baghdad 

sehingga mampu menjadi tonggak peradaban yang dikembangkan oleh Daulah 

Abbasiyah.

2. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan 

mengolah data, menyusun data, memilah-milahnya, menjadi unit-unit yang dapat 

dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan sesuatu yang dapat 

diceritakan kepada orang lain.37

Analisis data adalah proses mencari dan menghimpun data secara sistematis 

yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan materi lainnya, sehingga dapat 

dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat dibagikan kepada orang lain. Analisis 

data dilakukan dengan mengorganisasi data, memecahnya menjadi beberapa unit, 

mensintesisnya, menyusunnya menjadi pola, memilih apa yang penting dan apa yang 

akan dipelajari, serta membuat kesimpulan yang dapat dibagikan kepada orang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa proses penelitian ini 

dilakukan secara tersruktur agar sistematis proses penelitian hingga hasil penelitian 

yang diperoleh. Dalam aspek metodologis, setiap penelitian dilakukan untuk 
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menjamin kebenaran data berdasarkan rujukan dan referensi yang tersedia, dengan itu 

kemudian dilakukan proses analisis berdasarkan ketajaman berpikir mengolah, 

menyusun, memilah, membagi unitnya masing-masing hingga pada pemahaman alur 

cerita yang sebenarnya.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan suatu penelitian 

disesuaikan pada rumusan masalah maka dengan itu dapat dipahami tujuan penelitian 

ini yaitu sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui biografi kehidupan Anregurutta H. Abd. Rahman Ambo 

Dalle.

b. Untuk mengetahui konsep kepesantrenan Anregurutta H. Abd. Rahman Ambo 

Dalle dalam syiar Islam.

c. Untuk mengetahui pengaruh syiar Islam Anregurutta H. Abd. Rahman Ambo 

Dalle pada jalur pendidikan, social, dan kebudayaan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat diklasifikasi menjadi dua sub-kegunaan, 

meliputi kegunaan praktis dan kegunaan ilmiah. Adapun penjelasannya yaitu sebagai 

berikut:

a. Kegunaan praktis: penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah 

keilmuan khususnya demi menunjang proses islamisasi yang santun melalui jalur 

syiar, pendidikan, dan sosial kultur.

b. Kegunaan ilmiah: penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan peneliti yang 

akan datang demi keberlanjutan tradisi riset.





BAB II

BIOGRAFI KEHIDUPAN ANREGURUTTA H. ABDURRAHMAN

AMBO DALLE

Sub-bab ini membahas dua point penting berkaitan dengan biografi 

Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle, meliputi; riwayat kelahiran, masa kecil 

dan pendidikan, sifat dan karakter, dan riwayat meninggalnya Anregurutta H. 

Abdurrahman Ambo Dalle. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut:

1. Kelahiran Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle

Kelahiran dan Masa Kecilnya Kehijauan yang menghampar ditingkahi kicau 

burung bernyanyi, melukiskan kesuburan dan kedamaian. Itulah suasana yang 

tergambar di desa UjungE Kecamatan Tanasitolo, sebuah kampung yang berada di 

pinggir danau Tempe, terletak sekitar 7 kan dari kota Sengkang ibukota Kabupaten 

Wajo. Di kampung nan permai itu, pada hari Selasa siang tahun 1900, lahir seorang 

luri laki-laki dari pasangan yang berdarah bangsawan Bugis. Ayahnya bernama 

Puang Ngati Daeng Patobo dan Ibunya Puang Candara Dewi (Puang Cendaha).

Anreguruttta Ambo Dalle merupakan putra tunggal dari pasangan suami istri 

Puang Ngati Daeng Patobo dan Puang Cendra Dewa. Anre Gurutta H. Abd, Rahman 

Ambo Dalle lahir pada tahun 1900, dan dibesarkan di sebuah kampung yang terletak 

di sebelah timur tepi Danau Tempe, Desa UjungE Kecamatan Tanasitolo, 7 km 

sebelah utara Sengkang ibu kota Kabupaten Wajo dan meninggal dunia pada tahun 

1996 tepatnya pada 29 November.38
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Ayah Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle merupakan tokoh dan 

masyarakat yang sangat tinggi perhatiannya kepada masyarakatnya. Kepadanya 

warga sekitar kerap menanyakan persoalan yang tengah melilit mereka, mulai dari 

masalah ekonomi hingga masalah-masalah yang menyangkut keharmonisan rumah 

tangga.39 Daeng Patobo, sang ayah memberi nama Ambo Dalle, Ambo artinya bapak, 

sedangkan Dalle artinya rezeki, dengan harapan putranya akan membawa perubahan 

nasib, bukan hanya bagi keluarganya melainkan juga bagi masyarakatnya.40

Saat mengandung, konon Puang Cendaha bermimpi melihat cahaya yang 

keluar dari perutnya. Oleh kedua orang tuanya, bayi itu diberi nama Ambo Dalle 

Dalam bahasa Bugis, Ambo berarti bapak dan Dalle berarti rezeki. Jadi, Ambo Dalle 

berarti sumbernya rezeki. Mungkin mereka berharap bahwa dengan nama itu, putra 

semata wayangnya kelak akan mendatangkan rezeki yang melimpah.

Ketika memasuki sekolah agama, nama Ambo Dalle ditambahkan dengan

nama Abdur Rahman Sebagai anak tunggal, kedua orang tua terutama ibunya sangat 

menyayangi, namun tidak memanjakannya. Hal itu terlihat dari ketatnya mereka 

mengawasi pendidikan Ambo Dalle. Mula mula dia belajar mengaji pada I Midi, 

bibinya sendiri. Tetapi hal itu hanya berlangsung selama lima belas hari.

Karena kuatir kalau-kalau buah hatinya itu terpengaruh pergaulan anak-anak 

sebayanya yang lebih banyak bermain, apalagi ketika itu sang bunda sudah melihat 
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kalau putranya memiliki tanda-tanda dan kelainan dari anak sebayanya, ibunya 

memutuskan untuk mengajari langsung di rumah sendiri sehingga lebih mudah 

mengawasinya Setamat mengaji. Ambo Dalle dimasukkan mengaji tajwid (massara 

baca) pada pengajian yang diasuh oleh Puang Caco, kakeknya sendiri yang kebetulan 

adalah Imam UjungE Selain belajar, ia juga membantu kakeknya mengajari anak-

anak lainnya.

2. Masa Kecil dan Pendidikan

Pada masa kanak-kanaknya Anregurutta sama halnya dengan anak-anak 

lainnya, suka bermain-main dengan teman sebayanya, hanya saja postur dan 

tubuhnya agak kecil sehingga disayangi oleh teman-temannya, apalagi memang 

perangai semula jadinya sangat halus sebagai seorang anak bangsawan yang 

terpandang di kampungnya, lebih-lebih kedua orang tuanya sangat menyayanginya 

sebagai anak semata wayang.41

Sebagaimana dipahami Anre Gurutta Ambo Dalle merupakan anak tunggal, ia 

dibesarkan di lingkungan keluarga dengan tingkat sosial ekonomi yang baik.42

Sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf Khalid bahwa Anre Gurutta Ambo Dalle 

senantiasa dijaga dengan baik oleh sejumlah pembantu yang mengabdi kepada Daeng 

Patobo.43 Sementara ibunya, mengawasi pergaulan Anre Gurutta Ambo Dalle hingga 

tamat pengajian agar tidak terpengaruh dari pergaulan kurang baik dari teman 

sepergaulannya. Setelah melalui didikan ibunya, ia dimasukkan pada pengajian 
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masara’ baca (tajwid) yang dibimbing langsung oleh kakeknya, La Caco Imam 

UjungE.44

Kehausan akan ilmu agama Anre Gurutta Abd. Rahman Ambo Dalle 

dilanjutkan dengan belajar qirāah sab’ah (baca pitue) sekaligus menghapal al-Quran 

serta ilmu nahwu dan saraf kepada Gurutta H. Muhammad Ishaq. Dalam belajar yang 

penuh kesungguhan itu Ambo Dalle bisa membaca kitab-kitab berbahasa Arab dan 

akhirnya ia bisa membaca tafsir al-Quran. Agaknya Ambo Dalle mendapat 

keistimewaan dari Allah Swt, ia terus belajar dengan sungguh-sungguh tanpa merasa 

bosan sehingga jadilah ia seorang yang alim dan banyak yang lebih muda belajar dan 

berteladan kepadanya.45

Selanjutnya, Ambo Dalle melanjutkan pelajaran tajwidnya (baca pitul), 

menghafal Alquran, serta belajar Nahwu dan Sharaf pada H. Muhammad Ishaq, 

ulama setempat yang dikenal ahli dalam bidang ilmu tersebut, selama tiga bulan. Usia 

tujuh tahun dia sudah mampu menghafal Alquran dengan baik Sejak itulah ia populer 

di kalangan masyarakat Tancung dan sekitarnya (Wajo) dan banyaklah anak-anak 

yang berdatangan untuk belajar mengaji kepadanya.

Karena selalu merasa haus akan ilmu, sementara di kampungnya belum ada 

pendidikan formal, ia berangkat ke Sengkang yang berjarak 7 km dari kediamannya. 

Di kota ini ia memasuki sekolah Volk-School (sekolah desa 3 tahun) dan kursus 

bahasa Belanda di HIS (Hollands Inlands School), sebuah Sekolah. Rendah 

berbahasa Belanda. Yang dapat diterima di sekolah tersebut adalah kaum bangsawan 

pribumi.
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Berbeda dengan remaja seusianya yang mempunyai banyak waktu luang 

untuk digunakan menyalurkan gejolak jiwa remaja yang sedang mencari identitas, 

Ambo Dalle muda nyaris tak punya waktu untuk bersantai. Hampir seluruh waktunya 

digunakan untuk belajar. Kalaupun ada waktu luang yang tersisa itu digunakan untuk 

berolah raga. Olah raga yang digemarinya adalah sepak bola. Ambo Dalle dikenal 

sebagai pemain yang andal. Oleh teman-temannya, ia dijuluki si rusa karena memiliki 

nafas kuat dan lari yang kencang. Dalam kesebelasan, ia bisa menempati posisi mana 

saja. Baik posisi penyerang, gelandang maupun pertahanan belakang Selain itu ia pun 

bisa memainkan praga dengan gaya yang menawan. Tak heran kalau ia banyak 

dikagumi gadis-gadis masa itu.

Sementara itu, di negeri Wajo telah banyak ulama yang berasal dari Wajo dan 

belajar di Makkah, kembali dari sana dan membuka pengajian di negerinya. Pelajaran 

yang diberikan meliputi Tafsir, Fiqhi, Nahwu dan Sharal. Pemerintah kerajaan Wajo 

pun (Arung Matas dan Arung Eng) sangat senang pada ulama. Karena itu, kerajaan 

sering kedatangan tamu dari Saudi Arabiyah, dan tinggal bersama lama beberapa 

waktu untuk memberikan pengajaran atau pengajian; antara lain Syekh Mahmud Al-

Jawad, Sayyid Abdullah Dahlan, dan Sayyid Hasan al-Yamani (kakek Dr. Zaki 

Yamani, mantan Menteri Perminyakan Arab Saudi).

Ambo Dalle tentu saja tidak melewatkan kesempatan baik itu, menimba ilmu 

dari ulama-ulama tersebut dengan mengikuti pengajian mereka yang diberikan 

dengan cara halakah dinduk bersila) Rupanya, ia tidak merasa puas dengan 

mempelajari bidang agama saja Maka, ia pun meninggalkan tanah Wajo menuju kota 

Makassar dan belajar pada sekolah guru yang dilaksanakan oleh Syarikat Islam (S1). 

Setelah tamat, ia kembali ke Sengkang untuk melanjutkan memperdalam ilmu 



agamanya 12 Tahun 1928, Haji Muhammad As ad Bin Abd. Rasyid Al By, seorang 

ulama Bugis yang berasal dari Wajo dan lahir di Mekkah tahun 1907, kembali ke 

tanah air dalam usia 21 tahun.

Beliau hafal Alquran pada usia 14 tahun. la lalu membuka Pian di kota 

Sengkang yang dilaksanakan di mesjid dan di uhnya sendiri. Dalam memberikan 

pengajian, beliau menggunakan bahasa Bugis dengan fasih sebagai bahasa pengantar, 

meskipun beliau sendiri lahir dan dibesarkan di Mekkah. Hal itu karena bahasa Bugis 

sebagai bahasa ibu tetap dipelihara dan digunakan dalam lingkungan rumahnya.

Seiring dengan kebutuhannya akan pengambangan intelektualitas yang lebih 

mapan, Anregurutta memasuki pendidikan secara formal dan nonformal. Dalam hal 

ini Anregurutta Ambo  Dalle memulai pendidikan formalnya di Volk School 

(Sekolah Rakyat) Sengkang, dan secara nonformal mengikuti kursus bahasa Belanda 

sore hari di HIS Sengkang. Untuk memperluas cakrawala keilmuan, terutama 

wawasan modernitas, Anregurutta Ambo Dalle kemudian berangkat meninggalkan 

Wajo menuju Makassar, Guru Syarikat Islam yang dipimpin oleh H.O.S. 

Cokroaminoto, dan di sinilah beliau mendapatkan cara belajar dan mengajar dengan 

metodologi baru, yakni sistem klasikal, bukan sistem halaqah.46

Kegigihan dan keuletan Anregutta Ambo Dalle adalah kiat suksesnya yang 

lain. Ia melihat stigma di segenap lapisan masyarakatnya, dalam pelbagai sektor 

kehidupannya. Dan dia ingin menghilangkan sama sekali stigma demi stigma tersebut 

yang menjalar liar keseluruh sendi kehidupan itu. Dalam usianya yang relatif muda, 

Ambo Dalle sudah banyak berkenalan dengan kitab-kitab Tasawwuf, Mantiq, 
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Teologi, Ilmu Hadis, Farāidh, dan Kesusatraan. Demikian juga studinya dalam ilmu 

pengetahuan modern, seperti pendidikan, Pisikologi, Filsafat. Segilain yang menonjol 

dari Anregurutta adalah kecendrungan mistik.47

Tamat sekolah guru Syarikat Islam Makassar, Anregurutta Ambo Dalle 

kembali ke Wajo dan melanjutkan pendidikan formalnya di sekolah Dar al-Ulūm 

Sengkang yang dipimpin oleh Sayyid Muhammad al-Akhdāliy.48 Di antara murid-

murid angkatan pertama Anregurutta H. Muhammad As’ad adalah AnreguruttaAmbo 

Dalle termasuk murid yang menonjol dan cepat menarik perhatian gurunya. Ia 

menggabungkandiri pada pengajian tersebut segera setelah terbukanya pengajian itu. 

Setelah menguji kecerdasannya, Anregurutta H. Muhammad As’ad mangakui kalau 

ilmu muridnya setara dengan gurunya, sejak itu dia diangkat menjadi asisten. Bahkan 

ketika Anregurutta H.Muhammad As’ad mendirikan Madrasah Arabiyah Islamiyah

(MAI), ia diserahi tugas memimpin madrasah itu.49

Pada tahun 1935 Ambo Dalle melaksanakant naik haji ke kota Mekkah. Pada 

saat itu naik haji pulang pergi memerlukan waktu paling sedikit 7 bulan. Ambo Dalle 

sempat bermukim di Mekkah selama 9 bulan. Selama itu waktu-waktunya selalu ia 

gunakan untuk bersujud di Mesjidil Haram. Selebihnya ia gunakan untuk 

memperdalam kajian agama. Antara lain dia mempelajari rahasia kerohanian kepada 

Syeh Ahmad Samsi. Guru besar ilmu tasawwuf itu menghadiahkan kitab Khazīratul 

Asrāril Qubrā. Dari sang Mursyid, Ambo Dalle mendapatkan ilmu khas, yang tidak 

semua orang mempelajarinya, antara lain tentang rahasia kewalian yang telah dicapai 
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oleh para Waliyullah zaman dahulu. Gurutta Ambo Dalle mulai berenang dan 

kemudian menyelam ke dalam samudera spiritual. Pengalaman religius seperti itu 

tidak akan dicapai dengan beragama secara formal saja. Pengalaman itu menuntut 

pencarian hakikat diri, hakikat kehambaan yang kemudian sampai proses 

tersingkapnya tabir ma’rifat.50

3. Masa Dewasa 

Sepulang dari Mekkah, gairah syiarnya semakin mekar. Ia kembali mengajar 

di pesantren Gurutta As’ad. Dua potensi bertemu, menyatu dan bersama-sama 

berhasrat memperbaiki persoalan yang ada di tengah-tengah umat, serta bercita-cita 

mendorong kelambanan perkembangan daya dan dinamika masyarakat Sulawesi 

Selatan. Maka pantas jika lampu syiar yang kadang redup itu semakin terang 

menyala, meskipun cahayanya belum merebak sampai dimana-mana. Gairah Gurutta 

As’ad untuk mengabdi diimbangi semangat kerja Ambo Dalle beserta ketekunan dan 

kegigihannya.51

AGH Abdurrahman Ambo Dalle atau yang lazim dipanggil Anregurutta tak 

pernah mengenal lelah melakukan silaturrahim ke berbagai tempat guna menebarkan 

kasih sayang dan menyapa umat, mulai dari perkotaan hingga ke kampung dan desa, 

takjarang menyebrangi laut dengan kapal-kapal kecil menuju pulau-pulau terpencil 

dikawasan Sulawesi.52 Jadi gurutta mengadakan pengajian sehingga pengajian itu 
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memberikan pengaruh kemudian banyak orang datang menghadap ke gurutta. Jadi 

yang namanya pelanggaran itu berangsur-angsur menghilang.53

Anregurutta Abd. Rahman Ambo Dalle menggunakan tradisi-tradisi 

keIslaman dan juga budaya lokal dalam menyampaikan siar agamanya. Dalam suku 

Bugis banyak sekali kebudayaan yang kemudian dijadikan sebagai media beliau 

dalam bersyiar. Tanpa mengurangi nilai kearifan lokal juga yang tidak bertentangan 

dengan ajaran agama seperti bahasa, kebiasaan dan juga kesenian. Budaya di 

tangannya tidak hanya menjadi sebuah identitas suku dari beragam suku tetapi 

menjadi media yang bukan hanya sebagai media saling mengenal tetapi juga menjadi 

media menyebarkan ajaran Agama Islam yang sedari dulu di sebarkan oleh Nabi 

Muhammad Saw.54

Syiar yang dilakukan oleh Anregurutta Abd. Rahman Ambo Dalle merupakan 

pengajian kitab yang menggunakan metode wetonan (mangaji tudang). Beliau 

mengumpulkan para santri di masjid lalu setelah sholat berjama’ah mengadakan 

pengajian selama 20 hari. Dan setelah santri semakin banyak berdatangan dari 

berbagai daerah di Sulawasi Selatan.

Anregurutta Abd. Rahman Ambo Dalle merasa perlu ntuk mengadakan sistem 

madrasah (klasikal). Hal ini di sebabkan karena santri-santri memiliki latar belakang 

pendidikan dan tingkat pemahaman yang beragam. Dengan demikian, Anregurutta 

Abd. Rahman Ambo Dalle merasa perlu membagi mereka dalam beberapa tingatan 

sesuai dengan tingkat pemahaman mereka terdadap kitab-kitab pelajaran. Klasifikasi 
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tersebut berdasarkan dari hasil tes seleksi yang dilakukan oleh Anregurutta Abd. 

Rahman Ambo Dalle sendiri.55

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa sekilas tentang 

Anregurutta Abd. Rahman Ambo Dalle merupakan sosok yang intens melakukan 

syiar. Secara sederhana penyusun dapat memahamin jalur syiar yang ditempuh oleh 

Anregurutta Abd. Rahman Ambo Dalle meliputi; pertama, jalur pendidikan yakni 

dengan keberadaan DDI Mangkoso hingga saat ini. Kedua, syiar jalur kultur, yakni 

berdasarkan warna kebudayaan dan corak syiar yang direalisasikannya. Ketiga, jalur 

hubungan sosial, bahwa masyhurnya nama Anregurutta Abd. Rahman Ambo Dalle 

hingga saat ini oleh karena ia bersyiar melalui sikap ketauladanan.

Suatu ketika Anregurutta As'ad (Anregurutta Sade) mengunjungi tempat 

Ambo Dalle memberikan pengajian al-Quran, santrinya cukup banyak. Saat itu, selain 

mengajar mengaji Ambo Dalle juga telah diangkat sebagai juru tulis pembantu pada 

kerajaan bawahan (Sullewatang) Tancung Ini karena ia mempunyai kelebihan di 

antara kelebihan lainnya, yakni kemahiran dan kecepatan tangan kirinya menulis 

indah sama dengan tangan kanannya.

Melihat Ambo Dalle, Anregurutta As'ad mempunyai firasat bahwa orang ini 

bakal menjadi ulama besar la lantas mengajaknya bergabung dalam pengajiannya, hal 

mana ternyata dipenuhi oleh Ambo Dalle Sejak itu, ia mengikuti pengajian 

Anregurutta As'ad dengan tekun. Rupanya, beliau sering mengamati secara diam 

diam santrinya yang satu ini. Dalam penglihatanya. Ambo Dalle adalah adalah murid 

yang cerdas.
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Suatu ketika, diadakan ujian secara lisan dengan menanyakan berbagai 

pelajaran yang pernah dipelajari. Ternyata, jawaban Ambo Dalle lah yang dinilai 

paling benar dan tepat la mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik. la pun 

dipermaklumkan oleh Anregurutta As'ad sebagai asisten karena ilmunya dianggap 

setaraf dengan sang guru.

Mulanya, Ambo Dalle tidak percaya dengan pengakuan gurutta itu. Tetapi, 

karena hal itu keluar dari lubuk hati Anregurutta, spontan Ambo Dalle menjabat dan 

mencium tangan Anregurutta As'ad sebagai tanda penghormatan murid pada gurunya. 

Sebagaimana dijelaskan Anregurutta Ambo Dalle sebagaimana diabadikan dalam 

buku karya gurutta Ahmad Rasyid berjudul Darul Da’wah Wal Irsyad (DDI) 

Mangkoso dalam Perspektif Historis, Organisasi, dan Sistem Nilai.
"Mulanya saya sekelas dengan Gurutta, namun beliau sering naik kelas lebih 
cepat karena sangat cerdas", kata AG. H.M. Abduh Pabbajah, salah seorang 
teman seangkatannya di Sengkang Bersamaan dengan itu, Arung Matowa Wajo 
dan Arung Lili (Arung EnnengE) menemui Anregurutta As'ad dan 
menyarankan agar pengajian dengan sistem halaqah (mengaji tudang) yang 
sudah berkembang ditingkatkan dengan membuka madrasah atau sekolah, 
disamping tetap mempertahankan sistem lama.56

Pemerintah kerajaan bersedia membantu dengan menyiapkan fasilitas yang 

dibutuhkan. Usul diatas diterima dengan baik oleh Anregurutta. Pada tahun 1930 

dibukalah madrasah dengan tingkatan awaliyah, ibtidaiyah, iddadiyah, dan 

tsanawiyah. Madrasah yang kemudian bernama Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) 

diberi lambang yang diciptakan sendiri oleh Ambo Dalle atas persetujuan 

Anregurutta As'ad dan ulama lainnya. Bukan hanya itu, ia pun ditunjuk sebagai 

pimpinan perguruan yang baru didirikan itu Sementara Anregurutta As'ad tidak 

melepaskan diri begitu saja.
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Beliau pun turut pula mengajar sambil meneruskan pengajian sistem halaqah 

seperti semula. 13 Dalam pada itu, Ambo Dalle memasuki babak baru dalam 

kehidupannya sebagai manusia. Tahun 1930 ia memasuki kehidupan rumah tangga 

dengan mengawini Andi Tenri. Namun, karena tidak membuahkan keturunan, bahtera 

rumah tangga mereka tidak berlangsung lama. la lalu kawin dengan Puang Sohrah, 

yang tak lama kemudian diceraikannya juga.

Selanjutnya, Ambo Dalle menikah dengan Andi Selo yang masih ada 

hubungan dengan Anregurutta As'ad. Dari mereka Ambo Dalle tidak memperoleh 

seorang keturunan pun. 16 Tahun 1935, Ambo Dalle untuk pertama kalinya 

menunaikan ibadah haji. Di tanah suci ini ia menetap selama sembilan bulan untuk 

memperdalam ilmu agama yang pernah dipelajarinya di Wajo. Pada salah seorang 

Syekh tempatnya belajar, Syekh Ahmad Sanusi, ia memperoleh sebuah kitab, 

Khazinatul Asraril Qubra. Menurut penuturan gurunya, dalam kitab itu ia dapat 

membaca dan mempelajari apa saja yang ingin diketahuinya tentang hal-hal gaib.

Dari kitab tersebut ia mengenal rahasia Waliyullah di zaman dahulu. Beliau 

lalu mengamalkan Ketika kembali ke Sengkang, pesantren yang dibinanya itu 

semakin populer sejak saat itu ia dipanggil Gurutta oleh para santri yang artinya guru 

kita, Santri-santrinya berdatangan dari berbagai penjuru. Di antaranya ada yang 

berasal dari Soppeng Riaja sebuah kerajaan subur dan makmur yang berada di pesisir 

barat Sulawesi Selatan 17 Hijrah ke Mangkoso.

M.Yusuf Andi Dagong Petta Soppeng, raja terakhir dari Kerajaan Soppeng 

Riaja rupanya tertarik dengan sistem pendidikan yang diadakan oleh Anregurutta 

As'ad di Sengkang la pun bermaksud mendirikan perguruan yang sama. Hal itu 

terdorong oleh kenyataan bahwa kondisi beragama rakyatnya kurang 



menggembirakan. Ini tercermin dari mesjid yang didirikan dalam wilayah kerajaanya 

seringkali kosong dari jamaah Menurutnya, untuk menyemarakkan mesjid maka 

harus didirikan lembaga pendidikan Dan, MAI Sengkang lah tumpuan harapannya.

Berdasarkan hasil pertemuannya dengan masyarakat dan tokoh agama, Petta 

Soppeng lalu mengirim tokoh utusan ke Sengkang dan menjumpai Anregurutta As'ad 

mengutarakan permintaan Arung dan masyarakat Soppeng Riaja Rupanya, keinginan 

tersebut tidak dapat diterima oleh Anregurutta. Beliau tidak menginginkan ada 

cabang perguruan karena dikuatirkan akan mempengaruhi kualitasnya.

Selain itu, guru yang diminta oleh utusan Soppeng Riaja adalah Gurutta H. 

Ambo Dalle, murid kesayangan sekaligus asisten dan tulang punggung pesantrennya. 

Namun, dengan berprinsip pada falsafah bugis Icauitu gettengnge ri kekkee, Arung 

Soppeng Riaja tidak berputus asa. Diperintahkannya utusan itu kembali lagi ke 

Sengkang. Melihat kegigihan utusan Soppeng Riaja itu, Anregurutta As'ad akhirnya 

luluh juga. Diserahkannya kepada Gurutta Ambo Dalle untuk mengambil keputusan, 

hal mana diterima baik oleh beliau.

Hari Rabu tanggal 29 Syawal 1357 H atau 21 Desember 1938 M, Gurutta 

Ambo Dalle memulai babak baru perjuangannya. Hari itu ia secara resmi 

meninggalkan Sengkang, hijrah ke Mangkoso bersama istri, kedua orang tua, serta 

beberapa orang santri seniornya. Pemerintah kerajaan sudah menyiapkan segala 

fasilitas yang dibutuhkan, mulai dari rumah, padi, hingga nafkah bulanannya Di 

Mangkoso, calon santri sudah menunggu sehingga hari itu juga beliau langsung 

memulai pengajian perdana di Masjid Jami Mangkoso.

Pesantren yang baru dibukanya itu diberi nama yang sama dengan pesantren 

Anregurutta As'ad di Sengkang, yaitu Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) meski 



keduanya tidak ada hubungan organisasi, 18 Mangkoso adalah tempat yang tenang,

penduduknya hidup tenteram. Jangankan perampok atau pencopet, pencuri sekecil 

apapun tidak pernah ada. Bahkan, bila ada diantara warga melakukan perbuatan zina, 

Gurutta langsung diberitahu. Beliau lalu menyampaikan kepada masyarakat agar 

orang tersebut dikeluarkan dari kampung.

Gurutta meminta agar tradisi lama masyarakat yang bertentangan dengan 

ajaran Islam, seperti memuliakan batu-batu kubur dan pohon-pohon besar segera 

dihentikan Gurutta bahkan memerintahkan agar batu-batu nisan yang telah dibongkar 

itu dijadikan pondasi jalan agar bisa diinjak oleh masyarakat untuk menunjukkan 

bahwa batu-batu tersebut tidak punya kekeramatan apa-apa. Di masa pemerintahan 

Arung Petta Cowa, ia sangat mempertahankan menghembuskan nafasnya. yang 

terakhir, Petta Cou memerintahkan supaya amalan yang mengandung unsur khurafat 

itu segera dihentikan tradisi tersebut.

Pengalaman pengalaman Gaib Gurutta adalah manusia biasa yang memiliki 

keluarbiasaan Hal itu dibuktikan oleh berbagai pengalaman gaib yang tidak lazim 

dialami oleh manusia biasa. Bagi orang luar yang tidak memiliki hubungan emosional 

atau tidak pernah bergaul secara dekat dengan Gurutta, mungkin peristiwa-peristiwa 

itu dianggap sebagai sesuatu yang bersifat irasional atau kontroversi. Penulis tidak 

bermaksud membesar-besarkan berbagai peristiwa tersebut agar muncul kultus 

individu terhadap pribadi Gurutta Tetapi, penulis hanya mencoba mengungkap 

berbagai sisi pribadi dan kehidupan Gurutta sejauh informasi yang didapatkan.

Tentu saja, semua itu berdasarkan kesaksian mereka yang pernah 

menyaksikan kejadian itu ataupun penuturan langsung dari Gurutta Dalam keyakinan 

Islam, seseorang yang ketakwaannya mencapai derajat tertentu akan mendapatkan 



keistimewaan dari Allah Swt., Sang Maha Berkehendak atas segala sesuatu. Sejak 

tinggal di Mangkoso, banyak kejadian luar biasa terjadi.

Dalam mengarang kitab misalnya, berawal dari mimpi membaca kitab yang 

langsung bisa dihafalnya. Saat bangun dari tidur, hafalan itu kemudian ditulis oleh 

Abdullah Giling, santri terdekat merangkap pemboncengnya yang sangat bagus 

tulisan Arabnya Diantara kitab-kitab yang telah dikarang oleh Gurutta ialah sebagai 

berikut:

a. Al-Qaulus Shadiq fi ma'rifatil Khalaqi

b. Arrisalah Albahiyyah fil Aqail Islamiyah

c. Al Hidayatul Jaliyyah dan Maziyyah Ahlus Sunnah Wal Jamaah (bidang 

akidah).

d. Di bidang syariah ada kitab Mursyidut Tullah dan Addurusul Fiqhiyyah, serta 

yang lain lainnya.

H.M. Busairi Juddah, mantan Dekan Fakultas Syariah IAIN Alauddin 

Makassar yang menjadi santri di Mangkoso tahun 1940-an berkisah bahwa seringkali 

Gurutta berlama lama di kamar mandi, tetapi setelah keluar ia menyuruh Abdullah 

Giling untuk menulis syair. Ini berarti bahwa Gurutta berfikir sambil menyusun syair 

ketika berada di dalam kamar mandi.

Mimpi Anregurutta Ambo Dalle juga dijelaskan dalam buku karya gurutta 

Ahmad Rasyid:
Mimpinya yang lain, Gurutta melihat dirinya berjalan bersama teman-temannya 
menuju ke sebuah bukit Mengenai hal ini, Gurutta bercerita Saya bersama 
beberapa orang berjalan menuju sebuah bukit. Sesampainya di bukit tersebut, 
saya lalu mendaki ke puncak. Teman-teman saya yang lain tidak mampu 
mengikuti, tertinggal di bawah. Di puncak bukit, Saya melihat beberapa wajan 
di atas tungku yang masih menyala. Di dalam wajan tersebut terdapat bubur 
yang terbuat dari ramuan kitab Setiap wajan memiliki nama kitab dari cabang 
ilmu tertentu. Ketika salah satu isi wajan tersebut saya makan, serentak isi 



wajan yang lain ludes pula isinya. Saat terbangun, semua isi kitab itu saya hafal 
dengan baik (AGH Abd Rahman Ambo Dalle, wawancara 18.4.1991).57

Pengalaman gaib lainnya, Gurutta bermimpi bertemu Imam Syafi dan 

memperoleh ilmu dan hikmah dari ulama besar pencetus salah satu mazhab tersebut. 

Mimpi seperti itulah biasanya dijadikan petunjuk dalam mengambil sikap disaat 

menghadapi suatu masalah, baik sifatnya pribadi, menyangkut organisasi, bahkan 

kenegaraan.

Beliau pertama kali mengalami turunnya Lailatul Qadr pada malam 27 

Ramadan 1358 H atau 9 November 1939 M, tahun pertama mukimnya di Mangkoso. 

Peristiwa spiritual luar biasa yang senantiasa dinanti oleh umat Islam itu ditandai oleh 

seberkas cahaya yang memenuhi setiap sudut mesjid Masyarakat Mangkoso yang 

kebetulan terjaga malam itu menyangka kalau mesjid terbakar Gurutta mendoakan 

agar diberi ilmu yang berberkah dan tujuh generasinya menjadi ulama besar 

Ahlussunnah Wal Jamaah.

Pada zaman penjajahan Jepang, Gurutta seringkali dibonceng sepeda melewati 

pos penjagaan Tentara Jepang memerintahkan setiap orang yang melewati pos untuk 

turun dari sepeda dan memberi hormat. Kepada Abdullah Giling yang 

memboncengnya, Gurutta memerintahkan untuk jalan terus, tidak perlu berhenti. 

Gurutta pun lewat tanpa halangan apa-apa. Hanya saja, pengendara sepeda yang 

menyusul di belakang dan ikut ikutan tidak turun mendapat bentakan dan dipukuli 

oleh petugas pos.

Dalam masa-masa sulit atau membutuhkan sesuatu, baik yang menyangkut 

kebutuhan pokok sehari-hari ataupun keperluan pesantren, ada saja bantuan langsung 
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yang diperolehnya dengan cara yang gaib. Disaat memerlukan sejumlah dana, 

ditemukan seikat uang dari balik bantal atau kasur tempat tidurnya. Atau ada orang 

yang tidak diketahui dari mana datangnya tiba-tiba mengantarkan uang kepadanya." 

Busairi Juddah yang semasa di Mangkoso bertugas menimba air dan berbelanja di 

pasar bersama Abdullah Giling menuturkan pengalaman pribadinya hidup bersama 

Gurutta. Diantaranya saat hendak ke pasar ia memberi tahu Gurutta bahwa uang 

belum ada. Lalu Gurutta berkata, "Coba angkat bantal itu", dan ternyata uang ada di 

situ (Busairi Juddah dalam Khalid, 2005 24).

Seringkali terjadi, tatkala beliau tertidur atau sedang sendirian di dalam kamar 

tiba-tiba berbicara dalam bahasa Arab. Saat ditanya oleh santri yang mendengarkan, 

Gurutta menjelaskan bahwa ia baru saja kedatangan tamu Wali Allah atau gurunya 

dari Sengkang, Anregurutta As'ad Pernah suatu ketika, saat masih tinggal di 

Mangkoso, Gurutta tertidur selama tiga hari tiga malam. Begitu terbangun, beliau 

bercerita bahwa ia baru saja didatangi seorang wali yang mengajaknya menjalani 

kehidupan sebagai wali. Namun ajakan itu ditolak oleh Gurutta karena beliau tidak 

ingin terpisah dari umatnya.

Suatu ketika, masyarakat Mangkoso resah akibat kemarau berkepanjangan. 

Sungai, sumur, dan mata air kering. Sawah yang semestinya ditanami meranggas dan 

tanahnya retak retak. Melihat keadaan itu, Gurutta tidak tinggal diam. Ia segera 

meminta penduduk berkumpul di lapangan sepak bola untuk melakukan salat dan 

berdoa meminta hujan yang ia pimpin langsung. Seluruh masyarakat yang mengikuti 

prosesi itu menjadi saksi betapa makbulnya doa Sang Anregurutta Orang-orang 

belum beranjak meninggalkan lapangan ketika tiba-tiba hujan deras mengguyur bumi.



Lapangan sepak bola Mangkoso pun turut menjadi saksi bisu akan keberkahan 

ilmu Gurutta. Selang beberapa lama tinggal di Mangkoso, Gurutta lalu bercerai 

dengan istri ketiga yang diboyongnya dari Sengkang Andi Selo Gurutta kemudian 

kawin dengan St. Marhawa (Puang Hawa), putri saudara sepupunya sendiri. Dari istri 

terakhirnya. ini beliau memperoleh empat orang putra, namun yang sulung meninggal

dunia saat masih bayi Letak Mangkoso yang bersebelahan dengan Paccekke (markas 

para pejuang), membuat Gurutta selalu berhubungan dengan para pejuang itu, 

meskipun ia sendiri tidak pernah secara langsung memanggul senjata. Namun, setiap 

saat tempat tinggalnya selalu disinggahi para pejuang yang meminta didoakan 

keselamatannya.

Bahkan, ketika anggota ekspedisi TRI Persiapan Sulawesi di bawah komando 

Mayor Andi Mattalatta. akan berangkat ke Jawa untuk menemui Presiden Soekarno 

dan Panglima Besar Sudirman pada tahun 1947, mereka menemui Gurutta untuk 

didoakan agar selamat dalam perjalanan. Begitu pun saat mereka kembali dari Jawa 

pada tahun 1947.

Mendirikan DDI Sementara itu, pesantren MAI yang dibinanya dengan 

dibantu oleh beberapa orang santri seniornya terus berkembang Dalam pertemuan 

sejumlah ulama pendukung MAI di Watang Soppeng pada tanggal 7 Februari 1947, 

disepakati membentuk. sebuah organisasi untuk menangani perkembangan MAI 

tersebut, yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial kemasyarakatan 

Organisasi baru ini diberi nama Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI).

Anregurutta H.Abdurrahman Ambo Dalle lalu didaulat menjadi ketua bersama 

Anregurutta H.M.Abduh Pabbajah yang terpilih sebagai sekretaris. Ia pun dipercaya 

untuk membuat lambang organisasi itu. Sepulang dari Soppeng, perguruan MAI yang 



dipimpinnya diintegrasikan dengan organisasi baru itu. Sejak itu, MAI Mangkoso 

beserta seluruh cabang-cabangnya berganti nama menjadi DDI, sekaligus Mangkoso 

dijadikan pusat organisasi. Dalam perkembangan selanjutnya, DDI membuka cabang-

cabang di berbagai daerah.

Pembukaan cabang tersebut pada umumnya karena permintaan masyarakat 

setempat didukung oleh pemerintah yang menginginkan di daerahnya ada sekolah 

DDI. Hal ini menyebabkan permintaan tenaga pengajar mengalir dari berbagai 

daerah. Untuk melayani mereka, Gurutta mengambil kebijaksanaan. Santri yang 

duduk di tingkatan tertinggi ditugaskan keluar untuk mengajar dalam jangka waktu 

tertentu. Setelah tugasnya selesai mereka dipanggil kembali untuk meneruskan 

pelajaran dan diganti oleh santri lainnya. Sabri Sabri Yasnur Sementara itu pada 

tahun 1949, istri terakhirnya, Hj. Marhawa yang populer dengan panggilan Puang 

Hawa melahirkan putra kedua, Muhammad Ali Rusdy.

Dalam waktu yang hampir bersamaan, datang tawaran dari Pemerintah 

Swapraja Mallusetasi yang memintanya menjadi kadhi di Pare Pare Tawaran ini 

diterima baik oleh Gurutta. Sambil tetap memimpin pesantrennya di Mangkoso, 

beliau menjalankan tugas baru sebagai kadhi. Hal itu menyebabkan Gurutta harus 

bolak balik Mangkoso-Pare Pare dengan hanya dibonceng sepeda. Saat itu, beliau 

mulai menjajaki kemungkinan pusat organisasi dipindahkan ke Pare-Pare.58

4. Wafatnya Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle

Karena usianya yang kian sepuh, Gurutta beberapa kali jatuh sakit. Suatu hari, 

tanggal 8 November 1996, karena sakitnya dianggap parah, beliau dirawat secara 
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khusus di ruang Intensif Care Unit (ICU) Rumah Sakit Akademis Ujung Pandang 

Para dokter ahli yang memeriksa dan merawat beliau mengatakan bahwa ulama besar 

itu dalam keadaan yang "sehat-sehat saja karena tidak menemukan penyakit yang 

serius. Kesimpulan para ahli medis itu sekaligus mengisyaratkan bahwa Gurutta 

mengidap penyakit tua". Usianya memang telah uzur. Tuhan memberinya 

keistimewaan untuk melalui masa akhir hayat dengan tenang.

Rupanya, sakit Gurutta kali ini merupakan sakit yang terakhir. Setelah 

beberapa hari menjalani perawatan, pada hari Jum'at tanggal 29 November 1996, saat 

kaum muslimin sedang melaksanakan salat Jumat. Anregurutta H. Abdurrahman 

Ambo Dalle menghembuskan nafas terakhir, meninggalkan semua yang dicintai dan 

mencintainya, menuju ke zat yang lebih mencintainya, Anregurutta berangkat dengan 

hati yang tenang karena perjuangan yang dirintisnya telah membuahkan hasil.59

Esoknya, hari Sabtu tanggal 30 November 1996, sesuai wasiatnya semasa 

hidup, Gurutta dimakamkan di halaman depan Masjid Mangkoso, berdampingan 

dengan Gurutta H. M. Amberi Said dan Petta Soppeng. Sebelumnya, jenazah 

disemayamkan di rumah Gurutta di Ujung Baru Pare-Pare. Tumpah ruahnya ribuan 

orang pada prosesi pemakaman beliau menunjukkan betapa besarnya kecintaan umat 

kepadanya.

Kapuspen ABRI dan semua petinggi Sulawesi Selatan, mulai dari Gubernur, 

Ketua DPRD, Pangdam, Kapolda, serta tercatat 11 Bupati disamping puluhan tokoh 

penting lainnya, turut mengantarkan beliau ke peristirahatan terakhir. Dari Jakarta, 

Wakil Presiden, Pangab, Mendikbud, dan Kasad mengirimkan karangan bunga 
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sebagai tanda duka cita 29 AGH.M.Faried Wadjedy memberikan sambutan mewakili 

keluarga pada acara pemakaman AGH Abd Rahman Ambo Dalle.60

Beliau tidak pernah menuntut apa-apa dari masa pengabdiannya yang begitu 

panjang dan menyita hampir seluruh hidupnya. la ikhlas karena ia yakin, jerih 

payahnya tidak akan sia-sia. Kini rumput ilalang telah disiangi, benih yang ditabur 

pun telah berbuah. Sebagai orang Bugis, Gurutta telah mengamalkan prinsip yang 

dipegang teguh nenek moyangnya sejak berabad abad lampau. "Pura ba'bara 

sompe'ku, pura tangkisi' gulingku, ulebbirengngi telleng natoalie". Layar telah 

kukembangkan, kemudi sudah kupasang Kupilih tenggelam daripada surut kembali. 

Gurutta tidak tenggelam, ia pun tidak surut. la telah sampai mengantarkan umat lepas 

dari kebodohan dan keterbelakangan. Perjuangannya memang belum selesai.

Semasa hidup, sejak berdirinya MAI Mangkoso hingga lahirnya DDI, ia 

bukan sekadar sebagai tokoh sentral dan figur perekat warga DDI la bahkan menjadi 

"AD/ART" bagi organisasi. Kata dan sikapnya dijadikan rujukan dalam mengelola 

organisasi sampai ke tingkat paling bawah. Tidak mengherankan, karena sosok 

Gurutta yang kharismatik begitu identik dan lekat dengan DDL DDI adalah Gurutta 

dan Gurutta adalah DDI Apalagi, semua pengelola madrasah dan pengurus DDI, 

mulai tingkat pengurus besar hingga pengurus ranting adalah murid muridnya.
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BAB III

SYIAR ISLAM ANREGURUTTA H. ABDURRAHMAN AMBO DALLE 

MELALUI DDI

A. Sejarah Berdirinya DDI Mangkoso

Sub-bab ini membahas tiga point penting sebagai gambaran umum yang 

dijadikan landasan operasional pondok pesantren DDI Mangkoso; meliputi dinamika 

berdirinya DDI Mangkoso, visi, misi, dan program strategis. Adapun penjelasannya 

yaitu sebagai berikut:

1. Dinamika Berdirinya DDI Mangkoso

a. MAI Mangkoso

Berbicara tentang pesantren, maka tidak akan terlepas dari perkembangan 

Islam masuk ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia telah dibarengi dengan 

keinginan dari pemeluknya untuk mempelajari dan mendalami ajaran Islam. 

Kemudian muncul tempat-tempat pendidikan agama yang dilaksanakan di rumah-

rumah kyai, langgar, masjid, lalu berkembang menjadi lembaga pendidikan yang 

disebut pondok pesantren.

Pesantren merupakan lembaga Islam tertua di Indonesia. Kendatipun sejarah 

tidak mencatat secara pasti munculnya pesantren pertama kali di Indonesia, namun 

paling tidak lembaga pendidikan pesantren telah ada di masa para walisongo. Sekitar 

abad 16-17 M, misalnya pesantren yang didirikan oleh Maulana Malik Ibrahim di 

Gresik.

Lambat laun pesantren mengalami perkembangan, bukan hanya pada tataran 

system dan konsep pendidikan tetapi perkembangan itu terlihat pada menjamurnya 



pesantren di nusantara, mulai dari Sabang sampai Maraoke. Pesantren telah dikenal 

sebagai lembaga pendidikan yang memiliki ciri khas adanya kyai, santri, pondok, 

kitab kuning, dan masjid serta elemen lainnya. Demikian dapat dikatakan bahwa 

pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional yang dapat bertahan hingga saat 

ini bukan hanya disebabkan oleh karena pesantren merupakan anak kandung di 

negara Indonesia, melainkan disebabkan pesantren memiliki kualitas khas dan 

mampu menyajikan pelayanan pendidikan yang dibutuhkan setiap zaman.

Di Sulawesi Selatan, Kabupaten Barru. Terdapat sebuah pesantren yang 

didirikan oleh seorang ulama karismatik yang akrab dengan sebutan Anregurutta H. 

Abd. Rahman Ambo Dalle. DDI Mangkoso, atau sebelumnya bernama MAI 

Mangkoso, didirikan pada Rabu 29 Syawal 1357 H. bertepatan dengan 21 Desember 

1938 M. hari itu Gurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle tiba di Mangkoso beserta 

seluruh anggota keluarga dan beberapa orang santri seniornya di Sengkang.

Dinamika didirikannya MAI Mangkoso tidak lepas dari berbagai masalah. Di 

satu sisi Anregurutta As’ad memiliki harapan besar agar pusat pendidikan 

seyogyanya dipusatkan di Sengkang akan tetapi karena factor jarak yang terbilang 

jauh sehingga sangat sulit bagi masyarakat Mangkoso untuk menempuh jarak yang 

terbilang jauh untuk ukuran zaman saat itu.

Dengan problematika tersebut, setiap ulama memiliki keprihatinan, bukan 

hanya pada tentang bagaimana upaya memegahkan lembaga pendidikan dan 

memusatkannya pada satu titik sehingga masyhur di kalangan masyarakat. Tetapi 

perhatian utama seorang ulama adalah bagaimana upaya yang harus dilakukan agar 

setiap titik pada daerah tertentu mampu tersentuh oleh pendidikan agama Islam. 

Demikian yang dilakukan oleh Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle. Ia dengan 



berat hati menerima permintaan saran dari delegasi yang diutus untuk mendirikan 

MAI di Mangkoso.

Di sisi lain, Anregurutta As’ad demikian sama dengan berat hati menyerahkan 

pengambilan keputusan itu kepada gurutta Ambo Dalle dengan harapan yang 

bersangkutan akan menolak, ternyata, tugas itu diterima yang memang sudah ditemui 

sebelumnya di Pancana. Demikian beratnya, Gurutta Ambo Dalle berkata “padato 

pongaju, malekke lolling ure’ka”61_ibarat pohon, saya ini tercabut bersama akarnya. 

Demikian kata-kata itu bermakna bahwa kepergiannya bukanlah seorang diri tetapi 

juga diikuti oleh seluruh keluarga dan beberapa santrinya.

Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle beserta seluruh rombongan yang 

terdiri dari Andi Selo (istri), Puang Ngati Daeng Patobo (Ayah), dan Puang Cendana 

(ibu), serta beberapa santri di antaranya Harunarrasyid, Ismail Kutai, dan 

Muhammadiyah ditampung di rumah Petta Soppeng (Saoraja). Anregurutta Ambo 

Dalle memulai pengajian di masjid Mangkoso dengan system halaqah atau oleh 

masyarakat Bugis dikenal dengan mangaji tudang, pengajian itu berlangsung selama 

20 hari, setelah itu, Anregurutta Ambo Dalle menganggap sudah perlu mengadakan 

system madrasah (klasikal) mengingat pendidikan dan tingkat pemahaman santri-

santri memiliki latar belakang pendidikan dan tingkatan yang tidak sama.

Rabu, 20 Zulkaidah 1357 H atau 11 Januari 1939 M dibukalah tingkatan 

tahdiriyah (tiga tahun), ibtidaiyah (tiga tahun), I’dadiyah (satu tahun), dan tsanawiyah 

(tiga tahun). Mulanya, berdasarkan hasil evaluasi santri hanya berjumlah 65 orang, 

namun terus bertambah hingga jumlahnya mencapai 400 orang. Adalah Madrasah 
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Arabiyah Islamiyah atau dikenal MAI pada hakikatnya tidak memiliki kaitan secara 

organisasi dengan MAI Sengkang karena Anregurutta As’ad tetap tidak mengizinkan 

ada cabang MAI Sengkang.62

Dalam pengelolaan madrasah, Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle 

dibantu oleh 12 orang santri, tetapi salah satu santrinya, Muhammadiyah meninggal 

dunia maka tersisa 11 orang santri yang membantu Anre Gurutta Ambo Dalle, yaitu 

sebagai berikut:

1. Gurutta Burhanuddin

2. Gurutta Muhammad Makki Barru

3. Gurutta Abdul Rasyid Lapasu

4. Gurutta Abdul Rasyid Ajakkang

5. Gurutta Muhammad Yattangsengkang

6. Gurutta H. Hannan Mandalle

7. Gurutta Harunarrasyid Sengkang

8. Gurutta M. Amberri Said

9. Gurutta Muhammad Qasim Pancana

10. Gurutta Ismail Kutai

11. Gurutta Abd. Kadir Balusu.63

Menyusul kemudian gurutta Akib Siangka, yang dipanggil oleh Anregurutta 

Ambo Dalle dari Salemo, gurutta Abdurrahman Mattammeng juga dari Salemo, serta 

gurutta M. Amin Nashir dari Sengkang. mereka ditugasi oleh gurutta mengajar santri 
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di tingkatan tahdiriyah, ibtidaiyah, dan I’dadiyah hingga pukul sepuluh pagi 

kemudian antara pukul sepuluh hingga memasuki waktu Dhuhur diambil alih oleh 

Anre Gurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle.

b. Perubahan MAI Menjadi DDI

Perkembangan MAI Mangkoso yang kian pesat ditandai oleh santri yang 

semakin banyak serta cabang-cabang yang tersebar di berbagai tempat, bukan hanya 

di dalam provinsi Sulawesi Selatan, tetapi juga di Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, 

Kalimantan, dan Nusa Tenggara sehingga memunculkan pemikiran perlunya suatu 

organisasi yang bisa mengurus dan mengoordinasi hubungan antara cabang-cabang 

MAI di berbagai daerah dengan pusat MAI di Mangkoso. Di sini, muncul ide untuk 

mengadakan muasyarawah guna membicarakan renacan pembentukan organisasi 

tersebut.

Atas dukungan Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle, Syekh 

Abdurrahman Firdaus Sidrap, dan Anregurutta H. M. Abduh Pabbajah dari 

Allakkuang pertamuan yang berisi pembicaraan pembentukan organisasi induk 

tersebut berlangsung selama tiga hari, dimulai sejak 14 Rabiul Awwal 1366 H/5 

Februari 1947 M dan berakhir pada hari Jumat, 16 Rabiul Awwal 1366 H/7 Februari 

1947 M di Masjid Jami Watang Soppeng.

Beberapa putusan penting yang diambil dalam pertemuan tersebut adalah 

menyepakati perlunya pembentukan sebuah organisasi guna mengurus perguruan 

MAI seta mewadahi kegiatan MAI yang kian majemuk dan berkembang. Nama yang 

disepakati untuk organisasi induk tersebut adalah “Darud Da’wah Wal Irsyad”_yang 

berarti Darun (rumah, tempat, wadah), Da’wah (panggilan, ajakan, seruan untuk 



memasuki tempat tersebut), Irsyad (petunjuk), nama itu diusulkan oleh H. Abd. 

Rahman Firdaus.

Setelah penamaan organisasi yang kemudian disingkat DDI itu, pertemuan itu 

juga sekaligus membentuk pengurus yang terdiri dari pengurus inti:64

Ketua : H. Abd. Rahman Ambo Dalle

Wakil Ketua : H.M. Daud Ismail

Penulis I : M. Abduh Pabbadjah

Penulis II : H.M. Madani

Pembantu-pembantu : H. Abd. Mu’in Yusuf (Khadi Sidenreng)

  HM. Yunus Maratan

H. Abd. Kadir (Kadhi Maros)

H.M. Thahir (Kadhi Balanipa Maros)

Syekh Ali Mathar Rappang

H. Abd. Hafid (Khadi Sawitto)

H. Baharuddin Syatha (Khadi Suppa)

H. Kittab (Khadi Soppeng Riaja)

H. Muchadi Pangkajene Tammarenreng (T.M.B)

Penasihat : Syekh H.M. As’ad Sengkang

Syekh Hasan
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Syekh H. Abd. Rahman Firdaus

H. Zainuddin (Jaksa Pare-pare)

M. Aqib Genda

Lambang organisasi diserahkan kepada ketua terpilih, Anregurutta H. 

Abdurrahman Ambo Dalle. Sedangkan Anggara Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

(AD/ART) ditugaskan kepada gurutta M. Abduh Pabbadjah. Anggaran Dasar tersebut 

dibuat dalam bahasa Arab setelah ia kembali dari Alakkuang yang kemudian 

diindonesiakan oleh gurutta M. Ali al-Yafie bersama gurutta M. Amin Nasir. Setelah 

dikoreksi dan diperbaiki oleh Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle, Anggaran

Dasar itu kemudian disahkan dalam Muktamar DDI ke-2 di Pare-pare.

2. Visi dan Misi

Perancangan visi pondok pesantren DDI Mangkoso sebagai “Serambi 

Cairo”65 yang disampaikan pada hari syukuran pondok pesantren tanggak 02 April 

1985 sehubungan dengan telah berhasilnya H.M. Faried Wadjedy, M.A bersama H. 

Abd. Wahab Zakariya, MA., menyelesaikan pendidikannya di Mesir. Rancangan visi 

tersebut selanjutnya di jabarkan melalui misi yaitu sebagai berikut:

a. Membina santri agar menjadi manusia baik (al-Waladus shalaih) yaitu 

memadukan kemantapan imtak, kedalaman ilmu, keluasan wawasan keagamaan 

maupun kebangsaan, dan berhiaskan akhlakul karimah.

b. Mengupayakan pesantren agar menjadi lembaga pengkaderan ulama yang sejati, 

yang popular dengan istilah intelek atau “ulama plus”.
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c. Mencetak santri yang berdaya “market competitive” dan “berkualitas ekspor” 

sehingga memiliki kapabilitas (mental, intelektual, dan yuridis) untuk 

melanjutkan berbagai perguruan tinggi agama maupun umum, negeri atau swasta 

yang ada di Indonesia. Karena itu, lepasan aliyah DDI Mangkoso pada 

hakikatnya memiliki “kunci bebas” yang dapat digunakan memasuki pintu 

berbagai perguruan tinggi.

d. Dalam meningkatkan dan mengembangkan pembinaan kea rah kemajuan, 

pondok pesantren mengacu kepada motto “Attamassuku bil qadimis shalih, wal 

akhzu bil jadidil ashlah”, mempertahankan yang lama yang baik dan mengambil 

yang baru yang lebih baik.66

B. Model Kepesantrenan DDi Mangkoso

Untuk mengetahui konsep kepesantrenan Anregurutta mestilah merujuk pada 

strategi, program, dan kiat pengembangan  pondok pesantren DDI Mangkoso yang 

saat ini dikembangkan. Beberapa point penting merupakan strategi yang dicanangkan 

oleh Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle. Kalau merujuk pada pembahasan 

sub-bab sebelumnya, maka konsep kepesantrenan yang diberlakukan Anregurutta H. 

Abdurrahman Ambo Dalle adalah model klasikal madrasah yang berjenjang atau 

bertahap berdasarkan pertimbangan kapasitas santri yang umumnya berbeda-beda.

System yang berlaku di DDI Mangkoso langsung dari Kemenag, tapi kita juga 
tetap menganut system kepesantrenan, dan mengikut ke sekolah umum dan ada 
aturan yang diikuti dari Kemenag sebagaimana sekolah umum seperti Madrasah 
Aliyah Negeri (MAN), tetapi yang namanya pesantren tetap ada yang namanya 
pengajian. Yang dimana di DDI Mangkoso sekarang ada jenjang untuk 
menuntut ilmu di jenjang Strata 1 yaitu STAI (Sekolah tinggi Agama Islam). 
Kemudian kita disini ada program I’dadiyah yakni kelas persiapan, jadi anak 
anak yang mendaftar baru di sini boleh langsung menujui tsanawiyah atau 
Madrasah Aliyah apabila sudah menjalankan program kelas I’dadiyah. Dalam 
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program kelas tersebut diharuskan mengikuti pelajaran al-Qur’an, tajwid, 
nahwu, shorof, kawait selama 1 tahun. Bisa tidak mengikuti program terbut 
tetapi dengan syarat bisa membaca kitab kuning.67

Perkembangan system dan program strategis pesantren DDI Mangkoso saat 

ini tidak lepas dari pola klasik yang diterapkan oleh Anregurutta H. Abdurrahman 

Ambo Dalle. Beliau memulai segala bentuk dakwahnya demi dan untuk menyentuh 

masyarakat dengan ilmu, nilai, dan ajaran Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh Muh. 

Suwandi Halim, Pembina pada Pondok Pesantren DDI Mangkoso Asrama Putra.
Konsep kepesantrenannya Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle adalah 
mengaji di tengah masyarakat, karena melihat antusias masyarakat yang banyak 
sekali, yang dimana di dalam masjid tersebut masyarakat berbeda beda dalam 
membaca al-Qur’an, seperti halnya ada yang belum lancar mengaji, ada yang 
lancar, ada yang salah dalam tajwid.dari situlah Anregurutta Ambo Dalle 
membuat kelas, seperti madrasah Arabiyah Islamiyah yang disingkat MAI, 
yang awalnya memang pengajian-pengajian biasa seperti mengaji tudang tetapi 
antusias masyarakat di masjid terlalu besar dan mulailah diklasifikasi, itulah 
awalnya pesantren.68

Demikianlah perjalanan hidup seorang hamba Allah Swt., yang telah melalui 

berbagai zaman dalam perjuangannya menegakkan misi agama Islam. Di setiap era 

yang dilewatinya, dia tetap tampil sebagai sosok yang selalu ikhlas dan tegar. Ibarat 

pohon bakau di tepi pantai, ia tak pernah luruh dan tetap kukuh menghalau deburan 

ombak yang menghantamnya. Dia tak mau takluk pada perhitungan manusia akan 

kondisi dan kemampuan fisiknya di usia senja. Di mana keadaan sebagian tubuhnya 

sudah tidak berfungsi lagi, mata yang mulai kabur, dan tubuh ringkih yang tak kuat 

berjalan. Semua itu tidak membuatnya untuk berhenti dari misi pengabdiannya.
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C. Pembaruan Pesantren DDI Mangkoso

Berbeda dengan saat ini, upaya berdaptasi dengan perkembangan zaman, DDI 

Mangkoso mengadopsi nilai-nilai baru yang baik tanpa meleburhilangkan tradisi 

lama, ini dapat diamati pada strategi, program, dan kiat pengembangan DDI 

Mangkoso yaitu sebagai berikut:

1. Unifikasi kelas, penghapusan dobel kartu dan kelas pincang. Sebelumnya santri 

yang baru masuk pondok pesantren DDI Mangkoso harus memiliki dua kartu 

dari dua tingkatan, satu untuk tingkatan umum dan satu untuk untuk tingkatan 

agama. System ini memiliki beberapa kelemahan;

a. Santri yang umumnya tamatan SD/MIN/MIS diterima di kelas satu umum 

(SMP/PGA/Tsanawiyah Umum), sementara untuk agama diterima di kelas III 

Ibtidaiyah agama. Jadi kelasnya tidak parallel/picang. Setelah tamat, 

melanjutkan lagi dengan kelas yang tetap pincang. Yaitu kelas I 

SMA/PGAA/Aliyah Umum untuk tingkatan umum dan kelas I Tsanawiyah 

agama untuk tingkatan agama.

b. Setelah dua tahun di PGAA atau tiga tahun di SMA/Aliyah Umum, santri 

sudah berhak masuk di perguruan tinggi sedangkan untuk tingkatan agama

maksimal baru tamat Tsanawiyah (Kelas III).

c. Dengan ijazah SMA/PGAA/Aliyah Umum, santri lanjut di perguruan tinggi 

dan meninggalkan Aliyah Agama. Akibatnya, santri sudah duduk di 

perguruan tinggi sedangkan untuk agama maksimal baru tamat tsanawiyah 

Mangkoso. Hal ini menyebabkan Aliyah Agama tidak punya santri dan mati.



d. Pendidikan diselenggarakan secara dikotomi penuh, ada santri yang hanya 

mengikuti satu jenis pendidikan saja, yaitu agama. Ini mengakibatkan santri 

memiliki kelemahan dalam menghadapi tantangan zaman.

2. Untuk unifikasi kelas dengan tanpa mengurangi kualitas pesantren sekaligus 

menghidupkan kembali Aliyah Agama serta sntri tidak dapat lagi dengan hanya 

memasuki satu jenis pendidikan, dilahirkanlah konsep I’dadiyah (tingkat 

persiapan) untuk memberikan landasan pendidikan agama bagi santri sebelum 

masuk ke tingkatan tsanawiyah atau aliyah.

3. Kurikulum di tingkat tsanawiyah dan aliyah adalah perpaduan antara kurikulum 

Departemen Pendidikan Nasional/Departemen Agama dan Pondok Pesantren 

secara umum.

4. Materi pelajaran agama yang diberikan adalah kitab-kitab gundul (tanpa harakat), 

baik kitab kuning (klasik) maupun putih (kontemporer), inilah yang disebut 

dengan “kualitas ekspor” sehingga santri tidak kesulitan dalam mengikuti 

pelajaran di Timur Tengah. Hal inilah yang menekankan duduk di tingkatan 

I’dadiyah terlebih dahulu sebelum ke tsanawiyah dan aliyah.

5. Pengajian salafi (tradisional) yang diadakan setiap selesai Maghrib dan Subuh 

dengan system pengajian umum (gabungan seluruh tingkatan) diubah menjadi 

pengajian khusus yang terbagi empat; pengajian I’dadiyah, tsanawiyah, aliyah, 

dan perguruan tinggi. Proses pelaksanaan pengajian tersebut dilaksanakan secara 

terpisah bagi santri putera dan puteri kecuali pengajian perguruan tinggi yang 

digabung,

6. Diupayakan setiap santri memiliki kitab-kitab pelajaran dan pengajian, termasuk 

kamus-kamus. Budaya meminjam atau bergantung pada orang lain harus dikikis.



7. Pakaian seragam santri ada tiga macam; pramuka untuk Sabtu-Ahad, Putih untuk 

Senin-Selasa, dan seragam khusus untuk Rabu-Kamis (puteri memakai kain 

panjang).

8. Untuk pembinaan al-Qur’an dibentuk lembaga Majlisul Qira’ah wa Tahfidzil 

Qur’an (1985).

9. Administrasi dikelola secara professional. Di kantor pusat dan setiap tingkatan 

harus ada staf khusus yang menangani, dilengkapi dengan sarana prasarana.

10. Penyediaan sarana prasarana perpustakaan sebagai otak suatu lembaga

11. Dilakukan studi banding berkala, baik Pembina/pengasuh, maupun oleh santri-

santri untuk memperluas wawasan dan memperkuat silaturahim.

12. Pesantren terbuka kepada semua pihak, baik pemerintah maupun non pemerintah 

untuk upaya kerjasama atas dasar ukhuwah Islamiyah dan pengembangan 

kemajuan pesantren.

13. Aqidah ahlussunnah wal Jama’ah sebagai system DDI yang disajikan dalam 

bentuk murni dan asli.

14. Independensi pesantren harus dijaga. Tidak boleh ada organisasi luar yang masuk 

dengan motif merekrut.

15. Mengadakan berbagai pelatihan, ilmiah atau keterampilan tangan. Dilaksanakan 

secara swadaya atau bekerjasama dengan pihak lain. Khusus I’dadiyah 

ditekankan pada dakwah dan kaligrafi.

16. Mengikutkan pesantren dalam berbagai kegiatan pelatihan/keterampilan yang 

diadakan pihak lain untuk peningkatan kualitas pesantren dan menyiapkan santri 

sebagai kader umat. 



17. Melaksanakan pertandingan (Porseni) untuk memperingati hari-hari besar Islam 

dan Nasional.

18. Kegiatan mauled Nabi Muhammad saw., yang diadakan setiap tahun pada 

internal pesantren, maulid akbar setiap lima tahun dengan melibatkan pesantren-

pesantren se-Sulawesi Selatan dengan berbagai kegiatan seperti porseni atau 

yang bersifat ilmiah.

19. Acara penamatan santri dengan menampilkan pidato santri dengan berbagai 

bahasa; Arab, Inggris, Indonesia, dan berbagai bahasa di daerah masing-masing 

dengan undangan yang lebih luas.

20. Lagu-lagu klasik DDI sebagai salah satu tradisi dan warisan budaya perlu 

dihidupkan kembali dan mengajarkan kepada santri serta menampilkan dalam 

kegiatan atau peristiwa.

21. Membentuk organisasi asal daerah asal santri (ORDAS) intra pesantren untuk 

lebih memantapkan koordinasi. Komunikasi/informasi, pembinaan, dan 

pengawasan.

22. Drumband dan pramuka diaktifkan kembali demi kelengkapan 

pembinaan/keterampilan santri dalam menunjang kemajuan pesantren.

23. Pembagian kegiatan antara SEMA dan IMDI agar kegiatan kedua lembaga 

tersebut tidak tumpang tindih. SEMA menangani kegiatan-kegiatan yang bersifat 

kokurikuler. IMDI menangani kegiatan ekstrakurikuler.

24. Nafkah dan kesejahteraan Pembina/guru-guru perlu ditingkatkan, dari yang 

sebelumnya diberikan pertriwulan menjadi sekali dalam sebulan.

25. Untuk mewujudkan pesantren yang terkemuka. Harus didukung saran prasarana 

yang berorientasi kedepan.  Baik itu menyangkut lembaga DDI dan 



perluasannya, atau mengenai alat-alat belajar, dan sarana prasarana untuk 

ketersediaan kapasitas lembaga.

26. Kegiatan agribisnis untuk pasokan atau sumber pendanaan pesantren dan 

partisipasi nyata pembangunan bangsa.

27. Mendirikan koperasi pesantren untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari santri 

sekaligus menjadi salah satu usaha ekonomi pesantren.

28. Lahan di sekitar pesantren khususnya sawah, sedapat mungkin dibeli oleh 

pesantren.

29. Perlu diupayakan wakaf dari tokoh-tokoh/simpatisan/dermawan, dan umat Islam 

umumnya sebagaimana yang dilakukan al-Azhar di Mesir.

30. Menerbitkan kelender secara berkala setiap tahun sebagai salah satu usaha 

pendanaan, sekaligus menjadi media promosi, dokumentasi, dan identitas warga 

pesantren.69

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa konsep besar 

kepesantrenan saat ini diramu dalam tiga triologi DDI yaitu, pendidikan, dakwah, dan 

social.  Ranahnya DDI pada tiga  aspek tersebut yang dimana tiga aspek tersebut 

diambil dari karakter Anregurutta Ambo Dale bahwa dalam kehidupan Anregurutta 

Ambo Dalle, hampir semua usianya dihabiskan oleh tiga aspek tersebut, dan 

sesungguhnya organisasi itu di buat atau DDI dibuat hanya sebagai kendaraan untuk 

melaksanakam tiga hal tersebut, dan kebudayaan termasuk dalam tiga hal tersebut, 

kebudayaan itu include, kebudayaan bisa masuk di ranah pendidikan, dakwah dan 

social, tidak mesti di kemas dalam kebudayaan, bisa masuk di dakwah, pendidikan.
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BAB IV

PENGARUH SYIAR ISLAM ANREGURUTTA H. ABDURRAHMAN AMBO 

D. Bidang Pendidikan

1. Darul Dakwah wa al-Irsyad

Tidak salah lagi, salah satu pilar penting untuk mengingat konstribusi 

Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle adalah pengaruhnya dalam bidang 

pendidikan yang berorientasi pada pembinaan kaum intelektual di Tanah Bugis. Jalur 

pendidikan mendapat perhatian besar oleh Anregurutta Ambo Dalle, tentu ini 

mengingat bahwa pendidikan merupakan lentera peradaban, tidaklah dapat suatu 

tempat diterangi cahaya peradaban kecuali dengan pendidikan itu sendiri.

Keberadaan Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle di Tanah Bugis 

banyak melahirkan ulama, lembaga pendidikan, pemikiran serta ide-ide dakwah yang 

kawin dengan karakter masyarakat Bugis, setiap langkah strategis beliau selalu 

mempertimbangkan misi dengan keinginan besar masyarakat Bugis. Hingga DDI 

mencapai puncak kejayaannya setelah dikenal bukan hanya pada tataran tanah Bugis 

dan Sulawesi Selatan pada umumnya, tetapi juga meluas dan menjamur di beberapa 

wilayah di Indonesia, di luar pulau Sulawesi.

Sebagaimana dijelaskan oleh Aksa Muhammad Nawawi, selaku Rektor IAIN 

Pare-pare.
Di Indonesia mempunyai banyak cabang DDI dan pada saat pertama kali 
anregurutta mendirikan sebuah pesantren yaitu dengan system pendidikan 
Mangaji Tudang dan kemudian dengan banyaknya masyarakat yang antusias 
dalam mengikuti pengajian. Yang dimana awal mulanya system pengajian 
tersebut Anregurutta barengi dengan system pendidikan. Dan sekarang banyak 
cabang DDI di Sulawesi selatan bahkan di luar provinsi seperti di jawa, 
Sumatra, kalimantan dan di daerah-daerah lainnya. Semua itu anregurutta 



sendiri yang membangunnya. Sejak masih muda anregurutta sudah berkeliling 
Indonesia demi melakukan syiar islam.70

Pengembangan madrasah-madrasah DDI di berbagai daerah, khususnya di 

daerah pedalaman juga tidak lepas dari pengaruh keberadaan Anregurutta H. 

Abdurrahman Ambo Dalle di tempat tersebut yakni pada masa pergolakan DI/TII. Di 

daerah Tanete Riaja, misalnya, terdapat dua madrasah DDI di kampong Lajoangin 

dan Waruwue yang letaknya berada di daerah pegunungan yang berbatasan dengan 

Kabupaten Bone. Demikian juga di desa Gattareng yang terletak di wilayah 

pegunungan Kabupaten Barru yang berbatasan dengan Kabupaten Pangkep, Bone, 

dan Maros terdapat sebuah madrasah Ibtidaiyah DDI. Hal yang sama juga bisa 

ditemukan di Kabupaten Soppeng seperti adanya Madrasah DDI di Citta dan 

Walimpong.71

Menurut penuturan penduduk setempat, keberadaan madrasah tersebut karena 

Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle pernah singgah di kampong mereka saat 

melakukan perjalanan dari daerah Maros menuju Luwu dan sempat memberikan 

pengajaran kepada penduduk setempat. Dulu kampong tersebut termasuk dalam 

wilayah yang dikuasai Qahhar Muzakkar. Demikian juga di Belawae, sebuah 

kampong terpencil di kaki gunung Latimojong yang terletak di Kabupaten Sidrap, 

terdapat sebuah madrasah DDI.

Agaknya kurang apabila membatasi gerakan dan pengaruh Anregurutta H. 

Abdurrahman Ambo Dalle hanya pada seputaran didirikannya MAI dan DDI 

Mangkoso. Keberadaan Anregurutta juga dirasakan sangat penting pada saat ia 
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bergabung di Darul Islam yang diinisiasi Qahar Muzakkar atau dikenal dengan 

DI/TII. Wilayah-wikayah kekuasaan DI/TII sebelumnya tidak memiliki akses untuk 

mendapatkan pendidikan. Dengan hadirnya Anregurutta Ambo Dalle besarta ulama 

yang membersamainya serta ditopang oleh kekuasaan DI/TII membuat para 

penduduk bisa belajar secara langsung kepada Anregurutta H. Abdurrahman Ambo 

Dalle baik melalui lembaga pendidikan yang didirikan pemerintahan Darul Islam, 

maupun pengajian yang dilaksanakan oleh Anregurutta Ambo Dalle yang 

dilaksanakan tanpa mengenal tempat dan waktu.
Ketika Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle keluar dari hutan pada tahun 
1963, banyak warga atau anak-anak mereka yang ikut ke kota melanjutkan 
pendidikan pada pesantren DDI baik yang ada di Pare-pare maupun yang ada di 
Mangkoso. Beberapa dari mereka adalah Prof. Dr. H.M. Yusrie Abady, peneliti 
senior pada Balai LItbang Kemenang Pusat dan Direktur Program Pascasarjana 
Universitas Islam Attahiriyah Jakarta, Drs. KH. Muhammad Abbas (Pimpinan 
Perguruan DDI Cabang Galesong Baru Makassar), Drs. K.H. Amirullah Husain 
(Pimpinan Pondok Pesantren Addariyah DDI Cabang Sudiang Makassar), Drs. 
K.H. Jafar Sanusi (Mantan Ketua MUI Kabupaten Pinrang), K.H.B Sardini 
(Pengurus DPP IMMIM), dan beberapa santri lain yang tidak sempat 
disebutkan namanya.72

Pembinaan serta regenerasi ulama yang berasal dari DDI Mangkoso tidak 

lepas dari didikan dari Anregurutta itu sendiri serta sosok ulama yang menjadi guru di 

DDI Mangkoso. Banyaknya pendidikan yang di ajarkan di DDI mangkoso yang tdak 

dipelajari di pesantren-pesantren lain sehingga ini yang menjadi kenapa banyaknya 

calon2 ulama yang lahir dari DDI. Ada 12 kitab yang dipelajari.

Kemudian sekarang di mangkoso ini ada lagi istilah jalur baru atau pendidikan 

baru dari Kemenag yaitu PDF (Pendidikan dunia formal) Jadi kalau di sekolah 

tsanawiyah, MTs itu mempelajari ada bahasa indonesianya dan sedikit bahasa 

arabnya. Kalau di PDF itu hampir semua yang dipelajari berbahasa arab semua kitab. 
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Adapun bahasa indonesia yaitu seperti bahasa indonesia itu sendiri, bahasa inggris, 

matematika, IPA itu saja, yang lainnya itu semua berbahasa arab.73

Sebagaimana ditambahkan pula oleh Aksa Muhammad Nawawi Direktorat 

IAIN Pare-pare Kabupaten Barru Sulawesi Selatan.
Tidak hanya sampai disitu, jadi itu tingkat tsanawiyah. Aliyah ada namanya 
PDF mulia tingkat aliyah, PDF mustad tingkat tsanawiyah. Kemudian ada 
tingkatan jenjang sampai ke mahad ali namanya tingkatan sekolah tinggi ya jadi 
PDF ini ada lanjutannya ke maahd ali. Salah satu pesantren yang memiliki PDF 
mulia, mustad, mahad ali itu di sulsel itu cuma satu yaitu DDI Mangkoso saja.74

Tidak terbatas hanya pada konstribusi Anregurutta dalam memberi stimulus 

pembangunan lembaga pendidikan madrasah DDI di nusantara. Anregurutta H. 

Abdurrahman Ambo Dalle juga merupakan seorang pendidik dan ulama yang 

produktif. Tidak kurang dari empat puluh judul kitab telah ditulisnya. Kitab-kitab 

tersebut ada yang berbahasa Arab, Bugis, Arab - Bugis, dan Arab - Indonesia.

Di antara karya-karya Anregurutta dalam bidang pendidikan dan 

intelektualitas yaitu sebagai berikut:

1. Al-Qaulus Shadiq fi Ma'rifatil Khaliq, kitab tasawuf yang memaparkan 

tentang perkataan yang benar dalam mengenali Allah dan tata cara pengabdian 

serta mendekatkan diri kepada-Nya. Kitab tersebut ditulis dalam bahasa 

Bugis.

2. Al-Risalah al-Bahiyyah fi al-Akaid al-Islamiyah, kitab yang ditulis tiga jilid 

dalam bahasa Arab, mengandung pelajaran dasar tentang sifat-sifat wajib, 

mustahil, harus bagi Allah SWT, surga, neraka, dan lain-lain.
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3. Maziyyah ahl al-Sunnah wa al-Jamaah, kitab yang menguraikan akidah 

Ahlussunnah wal-Jamaah dan 73 aliran yang lain ditulis dalam bahasa Bugis. 

Dijelaskan bahwa aliran Ahlussunnah wal-Jamaah adalah satu-satunya aliran 

yang benar, sedangkan aliran-aliran yang lain adalah sesat.

4. Syifa al-Afidah min al-Tasyaum wa al-Tiyarah yang berbahasa Bugis dan 

Indonesia. Kitab ini membahas pamali.

5. Mursyid al-Tullab, kitab ini ditulis dalam bentuk syair Arab sebanyak 500 bait 

menerangkan tentang kaidah-kaidah dasar Usul Fiqhi. 

6. Al-Durus al-Fiqhiyyah, kitab yang ditulis dalam bahasa Arab dan 

menguraikan ibadah, seperti bersuci, salat fardu, salat sunat, puasa, zakat, dan 

haji.

7. Hilyat al-Syabab, kitab akhlak, gurutta menulisnya dalam kitab yang 

menjelaskan tentang akhlak kepada Allah Swt., sesama manusia, dan perlunya 

merawat badan.

8. Al-Nukhbat al-Mardiyyah kitab berisi ayat-ayat Quran dan Hadits yang 

berkaitan dengan etika, perasaan ikhlas, riya, menuntut ilmu dan 

mengajarkannya.

9. Mufradat al-Arabiyyah, Irsyad al Tullab, Tanwir al-Tullab, kitab ini berisi 

pelajaran bahasa Arab, nahwu-sharaf, dan balagah diuraikan Gurutta dalam 

kitab.

10. Al-Sirah al-Nabawiyyah dan al-Dabit al-Jaliyyah, kitab bidang sejarah.

11. Miftah al-Muzakarah dan tentang ilmu mantiq (logika) dalam kitab Miftah al-

Fuhum fi Mi'yari al-Ulum 



12. Hazihi Ad'iyah Mabrurah berisi himpunan doa yang diterjemahkan ke dalam 

bahasa Indonesia dan Bugis, Ilmu Tajwid ditulis dalam bahasa Indonesia. 

Kitab yang ditulis Gurutta saat berusia 20 tahun adalah Khutbah Jumat.

13. Sulo Mattappa (lampu yang bercahaya) ditulis tahun 1927 dan menguraikan 

peristiwa Isra Miraj dan hikmahnya.75

Itulah sebagian karya-karya AGH Abd Rahman Ambo Dalle. Salah satu 

kelebihan kitab karangan Gurutta adalah isinya tidak ada yang terlalu tebal dengan 

pembahasan yang sederhana sehingga memudahkan masyarakat awam untuk 

memahaminya. Rata-rata halamannya berjumlah puluhan, yang paling tebal terdiri 

dari 110 halaman. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pengaruh syiar Islam 

Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle terbukti sangat berdampak pada 

bermunculannya ulama dan intelektual muslim di tanah Bugis dan umum di Provinsi 

Sulawesi Selatan, juga dikuatkan oleh bukti lain seperti menjamurnya madrasah DDI 

di berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan di luar pulau Sulawesi. Ini merupakan 

warisan luhur dari Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle untuk generasi saat ini 

bahwa Islam dan pendidikan merupakan dua term yang saling berkaitan, tidak 

terpisahkan, dan akan selalu selaras hingga akhir zaman

2. Gerakan Dar al-Islam

.Lembaga pendidikan Darul Dakwah wal Irsyad yang didirksn oleh 

Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle disamping bergerak di bidang pendidikan 

juga bergerak di bidang dakwah Islamiyah. Lembaga ini berpusat di Mangkoso 
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Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan, dan sekarang ini cabangnya telah 

tersebar hampir di seluruh Indonesia.

Gerakan Dar al-Islamiyah sebagaimana dipahami yakni basic keagamaan yang 

diprakarsai oleh Qahhar Muzakkar pada masa DI/TII yang mana selain H. 

Abdurrahman Ambo Dalle juga turut ditopang oleh sejumlah tokoh yang berpengaruh 

di masa itu seperti Husain Ahmad, Husain Muhammad, Abdullah, Junaid, Jusuf 

Usman, Sattar, Ahmad Marzuki Hasan, Hasan Ridwan, Ismail Hasan, Achmad 

Rahiem, dan Junaid Sulaiman.

Bergabungnya tokoh-tokoh pendidikan tersebut bukan hanya untuk 

menduduki jabatan tertentu melainkan sekaligus pula sebagai pendidik atau guru pada 

sekolah yang didirikan gerilyawan. Pendidikan yang dijalankan Qahhar tidak terbatas 

pada anak yang dalam usia sekolah, melainkan juga terhadap pasukannya. Bahkan 

menurut keterangan dari beberapa jama’ah Thariqat Khalawatiyah Samman, di 

antaranya Syekh H. Mahmud Yusuf, bahwa banyak di antara pasukan DI/TII yang 

belajar thariqat kepada Syekh Abdul Razak dan Syekh Abu Bakar Fihrin yang pernah 

dibawa oleh pasukan ke hutan selama tiga bulan untuk mengajarkan ilmu 

pengetahuan yang dimilikinya.

Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle dikenal sebagai sosok yang sangat 

besar pengaruhnya dalam usaha menjalankan pendidikan tersebut. Ia tidak hanya 

mengajar di sekolah-sekolah nonformal yang dilaksanakan di masjid (semacamnya 

pesantren), tetapi juga pada sekolah-sekolah formal seperti yang disebutkan di atas,

bahkan pada sekolah kader militer. Saat berada di markas Brigade III Lereng Tjinta 

bersama Bahar Mattalioe di Gunung Gattareng Matinggi pada Taun 1955, KH. 

Abdurrahman Ambo Dalle mengajar pada Madrasah Zu’amaa yang dibina oleh 



Majelis Ulama Darul Islam serta mengajar agama pada Sekolah Kepandaian Puteri 

(SKP) yang dibina oleh Gerakan Wanita Islam (Gerwais) Darul Islam.

Aktivitas sebagai pendidik tetap berlanjut saat Anregurutta Abdurrahman 

Ambo Dalle pindah ke Ranteballa, sebuah kampung terpencil yang terletak di 

Ketinggian Gunung Lantimojong. Tempat ini menjadi pusat Komando Militer 

Markas Divisi Hasanuddin yang panglimanya adalah Qahhar Muzakkar dan Letkol 

Hasan Lakallu sebagai Kepala Staf. Penjagaan dan pengamanan Ranteballa Complex 

dilakukan Usman Tjommoh selaku Komandan Dekking Markas Besar (DMB). Istri 

Qahhar Muzakkar, Andi Halia berinisiatif membuka lembaga pendidikan (kursus) 

untuk kaum wanita anggota Gerakan Wanita Islam (Gerwais). Anggota Gerwais 

adalah pasukan wanita DI/TII yang dipimpin Andi Halia. Gurutta Abdurrahman 

Ambo Dalle mengajar pengajaran agama, Mustamin bahasa Indonesia, dan M. Naim 

bahasa Arab.

Di tempat ini juga diadakan Pendidikan Kader Militer (PKM) untuk prajurit 

Tentara Islam Indonesia. Pesertanya sebanyak 1 kompi terdiri dari 4 peleton (150 

orang) yang direkrut dari berbagai kesatuan TII dengan jabatan komandan peleton ke 

atas, termasuk pasukan pengawal Qahhar Muzakkar. Anregurtta Abdurrahman Ambo 

Dalle mendapat tugas mengajar agama untuk para siswa sekolah militer tersebut.

Pusat pemerintahan Darul Islam kemudian pindah ke Ulu Salu yang terletak di 

gunung yang berada di atas Ranteballa, Anregurutta Abdurrahman Ambo Dalle dan 

santri-santrinya pindah bermukim di tempat tersebut. Di tempat ini, gurutta tetap 

melanjutkan aktivitas sebagai pendidik dengan membuka lembaga pendidikan yang 

dibantu enam santri yang setia mengikutinya. Sedangkan Marzuki Hasan Mendirikan 

Akademi Muballigh dan Amin Larekeng membuka Pendidikan Jurnalistik. Tenaga 



pengajar yang lain adalah BS. Baranti dan Corry Van Stenus, istri kedua Qahhar 

Muzakkar yang mengajar bahasa Inggris. Santri dan siswanya adalah utusan dari 

setiap daerah DI/TII, salah seorang santri Anregurutta dari Lapakka yang setia 

menemani beliau ialah Mustamin, ikut belajar di Akademi Muballigh yang diajar oleh 

Marzuki Hasan.

Demikian juga ketika Anregurtta berada di Kampong Soro, Wajo. Di tempat 

ini ia membuka pesantren jenjang pendidikan ibtidaiyah, tsanawiyah, SMP, dan 

Kulliyah Takhassus. Rakyat setempat bergotong royong mendirikan tiga buah 

bangunan dari kayu dan bamboo untuk tempat belajar. Bangunan semi permanen 

tersebut berada satu kompleks dengan asrama-asrama yang ditempati prajurit DI/TII 

dan para petinggi Darul Islam. Termasuk Anregurutta Abdurrahman Ambo Dalle dan 

Santri-santrinya. Selain belajar agama, para santri juga dilatih berpidato dan 

berdiskusi. Bahkan ada sepuluh hafiz yang dididik khusus oleh Anregurutta 

Abdurrahman Ambo Dalle dalam Kulliyah Takhassus.

Selanjutnya, saat pindah ke Bajo yang terletak di daerah Luwu, Anregurutta 

Abdurrahman Ambo Dalle bersama menteri pendidikan RII, BS. Baranti, memimpin 

dan mengelola lembaga pendidikan mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SR) sampai 

perguruan tinggi yang diberi nama Perguruan Tinggi Agama Islam al-Qasas. Salah 

seorang santrinya adalah Yusrie Abady. HB. Sardini yang pernah ikut belajar diBajo 

pada Tahaun 1960 menceritakan pengalamannya diajar oleh Anregurtta Abdurrahman 

Ambo Dalle.
Saya mulai ikut belajar setingkat SMA tahun 1956 di Ulu Salu. Saat itu ada 
perintah dari Pimpinan Darul Islam agar semua daerah-daerah Darul Islam 
mengirimkan anak-anak untuk belajar pada markas pendidikan yang diadakan 
di Ulu Salu yang terletak di Gunung Latimojong. Tenaga pengajarnya adalah 
Anregurtta Abdurrahman Ambo Dalle, BS. Baranti, dan Istri Qahhar 
Muzakkar, Corry Van Stenus yang mengajar bahasa Inggris. Setelah markas 
pendidikan di Ulu Salu ditutup, saya dan teman-teman lain kembali ke 



kampung halaman masing-masing. Lalu sekilas Tahun 1960 saya ke Bajo 
karena di sana dibuka lagi Pusat Pendidikan Darul Islam. Tenaga pengajarnya 
masih sama dengan waktu di Ulu Salu, siswanya sangat banyak dan 
merupakan utusan dari berbagai daerah yang dikuasai Darul Islam.76

Selanjutnya, Sardini menuturkan aktivitas Anregurutta Abdurrahman Ambo 

Dalle setiap hari.
Gurutta tidak pernah berhenti mengajar kecuali kalau beliau tidur. Sebelum 
salat Subuh, Gurutta mengajar santri-santri pelajaran tauhid. Lalu dilanjutkan 
setelah salat Subuh dengan pelajaran Syariah dan Ibadah. Selanjutnya, pukul 
08.00 pagi beliau mengajar kami dikelas formal sampai Dhuhur. Setelah 
shalat Dhuhur dan makan siang Gurutta mengajar lagi dengan murid yang 
berbeda sampai Ashar. Usai salat Ashar, Gurutta melanjutkan mengajar di 
kelas sampai salat Maghrib lalu beliau mengajar lagi dengan sistem ceramah 
di masjid sampai masuk waktu Isya. Dan setelah makan malam beliau 
mengajar lagi sampai jam sebelas malam.77

Mengenai cara Anregurutta Abdurrahman Ambo Dalle mengajar, KH. 

Mahmud Abbas yang menjadi santri saat itu menuturkan bahwa Anregurutta 

Abdurrahman Ambo Dalle seringkali memberikan pelajaran hanya di bawah pohon 

kayu yang dijadikan sebagai tempat berlindung. Hal senada juga disampaikan oleh 

santri yang lain, Mustamin Ibrahim, menceritakan pengalamannya bersama Gurutta 

Abdurrahman Ambo Dalle dalam suatu perjalanan dari Bajo ke Pasoloran untuk 

mengadiri suatu pertemuan. Setelah berjalan kaki menempuh perjalanan selama tiga 

hari, mereka istirahat di bawah pohon. Kesempatan beristirahat itu justeru 

dimanfaatkan oleh Anregurutta Abdurrahman Ambo Dalle untuk mengajar. Ia 

menyuruh santri-santrinya untuk membuka kitab yang selalu dibawanya kemanapun 

ia pergi dan belajar bahasa Arab.

Kondisi belajar yang serba darurat juga diceritakan oleh Sapri Pewe, seorang 

penduduk Cilallang Kecamatan Bajo yang pernah ikut belajar pada gurutta 
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Abdurrahman Ambo Dalle bahwa meskipun di bawah pohon maka proses belajar 

terus dilaksanakan, apabila terdengar kabar kedatangan tentara maka rombongan 

berpindah ke tempat yang lebih aman karena mereka menemani Anregurutta 

Abdurrahman Ambo Dalle.

E. Bidang Sosial

Jiwa social Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle tidak dapat diragukan 

lagi, ini dimulai dengan rasa prihatin dan empati Anregurutta H. Abdurrahman Ambo 

Dalle terhadap masyarakat yang kurang disentuh pendidikan. Olehnya, setiap tempat 

yang disinggahi kebanyakan pada tempat itu dilakukan pengajian atau pengajaran 

terhadap masyarakat. Demikian, simpul social dibangun oleh Anregurutta H. 

Abdurrahman Ambo Dalle dari titik ke titik persinggahannya sampailah masyarakat 

termotivasi untuk mendirikan lembaga pendidikan DDI di tempat mereka 

sebagaimana dijelaskan pada sub-bab sebelumnya.

Dinamika social yang terbentuk antara Anregurutta H. Abdurrahman Ambo 

Dalle dengan masyarakat luas sangat disenangi oleh mereka. Ini disebabkan 

kedatangan Anregurutta Ambo Dalle tidak hanya membawa fisik tetapi beliau 

membawa ilmu dan kasih sayang. Karenanya masyarakat sangat berharap gurutta 

akan singgah di tempat mereka apabila melakukan perjalanan lintas kabupaten. Aksa 

Muhammad Nawawi menjelaskan.
Respon masyarakat pada saat itu sangat baik dengan menyambut salah satu 
sosok ulama di daerah mereka, dan masyarakat sangan senang dengan syiar 
dakwah beliau serta pendidikan yang diajarkan beliau dan Alhamdulillah tidak 
ada yang pernah bertentangan dengan beliau. Alhamdulillah pencapaian serta 
keberhasilan beliau sampai saat ini masih Berjaya di tengah-tengah masyarakat 
dari banyaknya ilmu yang beliau berikan terhadap masyarakat dan santri-santri 



banyak dari didikan beliau menjadi sosok yang berpengaruh di Indonesia lebih
tepatnya bagi santri-santri di berbagai daerah.78

Simpul social yang diikat kuat oleh Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle 

juga bisa dilihat pada perjalanan hidupnya selama delapan tahun di hutan di bawah 

kekuasaan Darul Islam. Umumnya masyarakat di pedalaman belum memahami ajaran 

Islam dengan baik, bahkan banyak masyarakat yang baru memeluk Islam saat daerah 

tersebut dikuasai oleh Darul Islam. Sebenarnya, menurut penuturan seorang muridnya 

di hutan, Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle punya peluang dan kesempatan 

untuk masuk ke kota kappa ia berkeinginan, tanpa harus menjalani kehidupan di 

hutan selama delapan tahun. Tetapi setelah melihat kondisi keberagamaan masyarakat 

di pedalaman, jiwa Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle terpanggil untuk 

memperbaiki.

Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle tidak sampai hati meninggalkan 

masyarakat dalam kondisi seperti itu, sebaliknya, jabatan dan kedudukannya dalam 

kekuasaan Darul Islam Anregurutta gunakan untuk mengakses dan menjangkau 

daerah-daerah pelosok yang terpencil, bahkan di puncak gunung. Tujuannya adalah 

membangun hubungan social dengan simpul pendidikan.

F. Bidang Kebudayaan

Budaya merupakan manifestasi potensi manusia, wujud dari kekuatan dan 

budi manusia. Setiap tempat memiliki budaya, demikian setiap manusia memiliki 

anatomi kebudayaan dalam karakternya yang selanjutnya diaplikasin dalam wujud 

perbuatan, keyakinan, produk, ataupun aspek lain yang berkenaan dengan identitas 

budaya itu sendiri.
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Ahmad Rasyid ketika diwawancarai tentang simpul budaya yang diikat oleh 

Anregurutta Ambo Dalle di Tanah Bugis dan seluruh provinsi yang merasakan 

konstribusi ulama karismatik satu ini, ia menjelaskan. 

Seperti halnya gurutta dalam berdakwah, kan banyak mengangkat kearifan local 
seperti halnya, banyak sekali kitab-kitab yang berbahasa Bugis, yang dimana 
banyak stigma masyarakat yang dituju adalah masyarakat local tersebut. Yang 
kedua, misalnya melalui kebudayaan yang dimana banyak lagu-lagu dakwah 
atau bertema yang di ciptakan oleh anregurutta Ambo Dale berbahasa bugis 
maupun bahasa arab. Jadi ini anregurutta menjadikan kebudayaan sebagai 
media dakwah, jadi intinya anregurutta tidak kaku dalam menyiarkan agama 
Islam di tengah-tengah masyarakat.jadi kita bisa menyesuaikan diri dengan 
budaya orang-orang di sana.79

Anregurutta melestarikan budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam 

dan budaya budaya yang ada paada saat itu selagi tidak bertentangan dengan ajaran 

syariat Islam dia tetap pertahankan. Hal ini juga diambahkan oleh Aksa Muhammad 

Nawawi betapa Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle sangat terbuka untuk 

budaya dan perkembangan yang terjadi, sekaligus mencerminkan sikap dan 

kepribadian gurutta yang fleksibel.

Dan ketika Anregurutta dipanggil langsung oleh Raja Soppeng Riaja untuk 
melakukan syiar Islam dengan sistem pendidikan di Barru dan melestarikan 
budaya serta adat selagi tidak melenceng dari ajaran Islam seperti halnya 
barazanji, menaruh bunga di atas kuburan, baca-baca (meminta doa). 
Anregurutta banyak menguasai ilmu-ilmu alam dan meyakini bahwasanya 
ketika ingin melakukan sebuah syiar Islam memerlukan beberapa hal seperti 
halnya pendidikan, pendekatan terhadap masyarakat (social), dan melihat 
budaya dari masyarakat tersebut apakah budaya tersebut tidak melenceng dari 
syariat Islam.80

Pendayagunaan budaya sebagai kearifan local masyarakat Bugis dimanfaatkan 

oleh Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle sebagai media dakwah. Ini 
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menandakan bahwa gurutta tidak menolak eksistensi budaya selama itu tidak 

berseberangan dengan nilai-nilai Islam. Bahwa agama dan budaya memiliki sisi yang 

sama apabila ditinjau dari aspek nilai. Maka adapun ketidaksamaan lainnya 

hendaknya menjadi tanggung jawab masing-masing untuk saling menutupi bagian itu. 

Dengan demikian budaya dan agama dan membangun relasi, saling membangun, 

saling menguntungkan, dan menyentuh tujuan bersama.

Eksistensi budaya dan kearian lokal menjadi perhatian penting oleh para 

ulama bahkan jauh sebelum hari ini. demikian pole dakwah yang diterapkan oleh 

Anregurutta Abdurrahman Amdo Dalle, ia menjadikan budaya sebagai instrument 

sampainya dakwah ke tengah-tengah masyarakat sebagaimana dipahami bahwa 

masyarakat Sulawesi sangat kental dengan adat, tradisi, dan budaya maka untuk 

menyentuh mereka haruslah melibatkan kearifan lokal mereka atau minimal tidak 

menebas kebudayaan apalagi menjustice budaya sebagai musuh agama.

G. Bidang Politik

Secara kelembagaan, DDI tidak melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang 

bersifat politik praktis. Hal tersebut dipertegas dalam pasal 2 Peraturan Dasar DDI 

Tahun 1947 bahwa ”Badan ini tidak mencampuri soal-soal politik”. Karena itu, 

menjelang pemilu tahun 1955 AGH. Abd. Rahman Ambo Dalle menolak keinginan 

KH. Wahid Hasyim yang ketika itu adalah menteri agama sekaligus ketua umum 

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU). Wahid Hasyim melihat ada persamaan 

haluan keagamaan antara NU dan DDI sehingga ia mengajak anregurutta Ambo Dalle 

bergabung dengan NU atau melebur DDI ke dalam NU yang ketika itu telah menjadi 

partai politik.



Untuk menyalurkan aspirasi politik warga DDI menghadapi pemilu pertama, 

PB DDI melalui Surat Edaran Nomor:130/C.I/54 tanggal 15 Juli 1954 yang 

ditandatangani oleh Anregurutta H. Abd. Rahman Ambo Dalle selaku ketua umum 

menyarankan agar warga DDI memberikan suara kepada partai-partai Islam 

(Masyumi, PSII, NU, Perti), khususnya yang memasang orang-orang DDI sebagai 

calon legislative.

Bahkan untuk optimalisasi suara-suara partai-partai Islam, Anregurutta Abd. 

Rahman Ambo Dalle memutuskan ikut pemilu 1955 dengan membentuk partai atas 

nama dirinya sendiri. Pembentukan partai itu dimaksudkan untuk mengumpulkan dan 

memperbanyak suara umat Islam yang kemudian disalurkan kepada partai politik 

Islam (PSII, NU, PERTI, MASYUMI) yang kebetulan menempatkan warga DDI 

sebagai calon anggota legislative, meski keikutsertaan orang-orang DDI tersebut 

dalam kancah politik atas namanya sendiri, bukan mewakili atau atas nama DDI 

secara kelembagaan. Akan tetapi keterlibatan sejumlah tokoh DDI dalam politik 

praktis mulai terasa imbasnya ke dalam DDI menjelang Muktamar ke-11 tahun 1969. 

Saat itu muncul kesan adanya persaingan pengaruh diantara tokoh-tokoh tersebut.

DDI seakan-akan ingin diseret ke dalam pusaran salah satu partai politik Islam 

yang ada saat itu. Gejolak itu mencapai kulminasi dalam Muktamar ke 11 di watang 

Soppeng. Muktamar itu berlangsung cukup hangat karena salah satu kekuatan DDI 

ingin memasukkan unsur salah satu partai politik (Partai NU) ke dalam lambang DDI. 

Akibatnya, muktamar berakhir dengan menyisahkan masalah, yaitu sikap utusan DDI 

Mangkoso yang menolak perubahan lambang DDI. DDI Mangkoso tetap bertahan 

menggunakan lambang yang diciptakan oleh Anregurutta Abdurrahman Ambo Dalle 

yaitu matahari dan bulan sabit tanpa tali, mihrab, dan lima bintang.



Dalam perkembangan selanjutnya,, gejolak politik kembali menerpa DDI saat 

menghadapi Pemilu 1977. Saat itu, partai politik mengalami penyederhanaan menjadi 

tiga, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan 

Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Atas dasar menyelamatkan organisasi dari tekanan 

pemerintah orde baru yang represif, setelah melalui istikharah akhirnya Anregurutta 

Abdurrahman Ambo Dalle menyatakan diri bergabung dengan Golongan Karya 

(Golkar) dan menjadi calon anggota DPR pusat. Meskipun keterlibatan Anregurutta 

di Golkar atas nama pribadi, bukan lembaga, namuntak urung sikap politik beliau 

ditentang oleh beberapa tokoh DDI. Sikap itu dianggap sudah keluar dari tujuan 

perjuangan DDI. Akobatnya, hal itu berimbas pada keadaan pondok pesantren DDI 

Pare-pare yang dipimpin langsung oleh Anregurutta Ambo Dalle. Kampus DDI 

Ujung Lare dan Ujung Baru ditinggalkan oleh santri-santri.

Peristiwa dan pengalaman pahir pemilu memberikan kesadaran kepada warga 

dan tokoh-tokoh DDI untuk mempertegas kembali independensi DDI. DDI haru 

kembali ke mabda. Maka, dalam Muktamar ke-14 Tahun 1979 di Pare-pare 

dicetuskan Deklarasi Ujung Lare yang berisi penegasan tentang independensi DDI 

dan pemakaian kembali lambang DDI yang diciptakan oleh Anregurutta 

Abdurrahman Ambo Dalle.81 Dengan demikian, masalah lambangyang muncul pada 

Mukatamar ke-11 sudah terselesaikan dan DII Mangkoso tidak perlu mengubah 

lambang karena sejak semula memang memakai lambang ciptaan Anregurutta 

Abdurrahman Ambo Dalle.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan penjelasan pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan 

penelitian ini ke dalam beberapa point penting sebagai benang merah dan penekanan 

bagian yang dijadikan focus. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

1. Biografi Anregurutta H. Abd. Rahman Ambo Dalle, meliputi; riwayat hidup 

dan riwayat pendidikan. Anregurutta Ambo Dalle lahir di desa UjungE 

Kecamatan Tanasitolo, sebuah kampung yang berada di pinggir danau Tempe, 

terletak sekitar 7 kan dari kota Sengkang ibukota Kabupaten Wajo pada hari 

Selasa siang tahun 1900, Ayahnya bernama Puang Ngati Daeng Patobo dan 

Ibunya Puang Candara Dewi (Puang Cendaha).AG. KH. Abd. Rahman Ambo 

Dalle mengawali pendidikannya dengan belajar membaca al-Quran di 

kampung halamannya, Lalu dilanjutkan dengan massara’ baca (melancarkan 

dan memperbaiki bacaan al-Quran menurut kaedah tajwid). Ia juga 

mempelajari baca pitu (qira’at tujuh) dan ilmu-ilmu alat lainnya, seperti 

nahwu dan sharaf serta menghafal al-Quran pada seorang hafiz al-Quran, 

Ustaz H. Muhammad Ishaq.Kemudian AG. KH. Abd. Rahman Ambo Dalle  

melanjutkan pendidikannya menuju kota Sengkang, selain masuk ke Volk-

School juga mengikuti kursus di Hollandsch-Inlandsche School (HIS) 

Sengkang.Setelah itu,  AG. KH. Abd. Rahman Ambo Dalle  melanjutkan 

pendidikannya pada Sekolah Guru Syarikat Islam (SI) di Makassar. Tidak 

lama kemudian, beliau berhasrat memutar haluan pendidikannya dengan 

memusatkan perhatiannya pada pendidikan agama, maka beliau kembali ke 

Sengkang sambil memasuki sekolah Darul ‘Ulum, juga mengikuti pengajian 

kitab (kuning) dengan tekun pada pada tahun 1928.



2. Konsep umum yang dijadikan orientasi pondok pesantren DDI Mangkoso, 

meliputi; konsep kepesantrenan Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle 

dan pembaruan konsep kepesantrenan DDI di masa kini. Koonsep kepesantren 

DDI dari masa ke masa sejak diketua Anregurutta Ambo Dalle hingga saat ini 

telah mengalami pengembangan atas pertimbangan prinsip 

pesantren”memelihara nilai lama yang baik, dan mengambil nilai-nilai baru 

yang lebih baik”.

3. Pengaruh H. Abdurrahman Rahman Ambo Dalle dalam syiar islam meliputi; 

jalur pendidikan, jalur social, dan jalur kebudayaan. Ini erat kaitannya dengan 

trilogy penamaan DDI; Darun (lembaga/pendidikan), dak’wah (syiar/sosial), 

dan Irsyad (petunjuk). Sementara kultur include ke dalam tiga point tersebut.

B. Implikasi Penelitian

Setelah melakukan pengamatan terhadap hasil penelitian dan pembahasan 

penelitian ini, maka peneliti memberikan saran dalam implikasi penelitian; yaitu 

sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi konsumsi public untuk menambah 

wawasan kesejarahan bagi pegiat sejarah dan kebudayaan Islam.

2. Penelitian ini hendaknya mampu menjadi stimulus untuk meneladani ulama 

kita, Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle. Sosok yang berwibawa, 

berwawasan luas, dan memilih belas kasih untuk manusia.

3. Melalui penelitian ini, hendaknya setiap pembaca mengenali sejarah di Tanah 

Bugis. Lebih khusus lagi santri dan alumni pesantren DDI Mangkoso. 

Kemudian melanjutkan dakwah Anregurutta Ambo Dalle di daerah masing-

masing. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A.	Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

		Huruf Arab

		Nama

		Huruf Latin

		Nama



		ا

		alif



		Tidak dilambangkan

		tidak dilambangkan





		ب



		ba



		b



		Be





		ت



		ta



		t



		Te





		ث



		sa



		st



		es (dengan titik di atas)





		ج



		Jim

		j



		Je





		ح



		ha



		h



		ha (dengan titik di bawah)





		خ



		kha



		kh



		ka dan ha





		د



		dal



		d



		de





		ذ



		zal



		z



		zet (dengan titik di atas)





		ر



		ra



		r



		er





		ز



		zai



		z



		zet





		س



		sin



		s



		es





		ش



		syin



		sy



		es dan ye





		ص



		shad



		sh



		es (dengan titik di bawah)





		ض



		dậd



		dh



		de (dengan titik di bawah)





		ط



		thậ



		th



		te (dengan titik di bawah)





		ظ



		z}a



		zh



		zet (dengan titik di bawah)





		ع



		‘ain



		‘



		apostrof terbalik





		غ



		gain



		g



		ge





		ف





		fa



		f



		ef





		ق



		qaf



		q



		qi





		ك



		kaf



		k



		ka





		ل



		lam



		l



		el





		م



		mim



		m



		em





		ن



		nun



		n



		en





		و



		wau



		w



		we





		هـ



		ha



		h



		ha





		ء



		hamzah



		’



		apostrof





		ى



		ya



		yang



		ye







Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2.	Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

		T

		N

		Huruf Lain

		Nama



		اَ

		Fathậh

		A

		A



		اِ

		Kasrah

		I

		I



		اُ

		dậmmah

		U

		Untuk





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

Nama



Huruf Latin



Nama



Tanda



fathậh  dan yậ’



ai

a dan i

ـَىْ



fathậh dan wau



au

a dan u



ـَوْ









Contoh:

كَـيْـفَ	: 	kaifa

حَـوْلَ	: 	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



		... َ ا | ... َ ى

		fathah dan alif atau ya’

		ậ

		a  dan garis di atas



		ـِــــى

		kasrah dan ya’

		ῖ

		i  dan garis di atas



		ـُــو

		dậmmah dan wau

		Ū

		u  dan garis di atas





Contoh:

مـَاتَ	: mậta

رَمَـى	: ramậ

قِـيْـلَ	: qῖla

يَـمـُوْتُ	: yamūtu

4.	Tậ’ marbūtậh

Transliterasi untuk tậ’ marbūtah ada dua, yaitu: tậ’ marbūtah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tậ’ marbūtah 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:

رَوْضَـة ُ الأَطْفَالِ	: raudah al-athfậl

اَلْـمَـدِيْـنَـة ُ اَلْـفـَاضِــلَة ُ	: al-madῖnah al-fadlah

اَلـْحِـكْـمَــة ُ	: al-hikmah

B.	Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	subhậnahū wa ta‘ậlậ 

saw.	=	shallallậhu ‘alaihi wa sallam

a.s.	=	‘alaihi al-salậm

H	=	Hijrah

M	=	Masehi

SM	=	Sebelum Masehi

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

w. 	=	Wafat tahun

QS …/…: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imrận/3: 4

HR	=	Hadis Riwayat

PAI	=	Pendidikan Agama Islam

DPD	=	Dewan Pengurus Daerah

AGPAII	=	Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia




ABSTRAK

Nama	: Haikal

NIM	: 40200117075

Judul	: Peran Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle dalam Syiar Islam di

Kabupaten Barru

Skripsi ini membahas tentang Peran Anregurutta H. Aburrahman Ambo Dalle dalam Syiar Islam di Kabupaten Barru. Pokok permasalahan sekaligus tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi biografi, konsep kepesantrenan, dan pengaruh syiar Islam Anregurutta H. Abd. Rahman Ambo Dalle.

[bookmark: _GoBack]Jenis penelitian ini adalah perpaduan kualitatif deskripsif dengan landasan fenomenologi dan kepustakaan  dengan menggunakan pendekatan historis, pendekatan, pendekatan paedagogi, dan pendekatan antropologi. Metode pengumpulan data digunakan metode heuristic, kritik sumber, interprestasi, historiografi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini diperoleh; 1) Biorgrafi Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle meliputi; riwayat kelahiran, masa kecil dan pendidikan, masa dewasa, dan wafatnya Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle. 2) Syiar Islam Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle Melalui DDI, meliputi; sejarah berdirinya DDI Mangkoso, model kepesantrenan DDI Mangkoso, dan pembaruan pesantren DDI Mangkoso. 3) Pengaruh syiar Islam H. Abdurrahman Ambo Dalle, meliputi; bidang pendidikan, bidang social, bidang kebudayaan, dan bidang politik. Ini erat kaitannya dengan trilogy penamaan DDI; Darun (lembaga/pendidikan), dak’wah (syiar/sosial), dan Irsyad (petunjuk). Sementara kultur include ke dalam tiga point tersebut. Adapun keterlibatan Anregurutta Abdurrahman Ambo Dalle dalam politik praktis dimaksudkan untuk menyelamatkan orgqanisasi DDI dari tekanan orde baru yang cenderung represif.

Peneliti memberikan saran dalam implikasi penelitian; 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi konsumsi public untuk menambah wawasan kesejarahan bagi pegiat sejarah dan kebudayaan Islam, 2) Mampu menjadi stimulus untuk meneladani ulama kita, Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle. Sosok yang berwibawa, berwawasan luas, dan memilih belas kasih untuk manusia. 3) Hendaknya setiap pembaca mengenali sejarah di Tanah Bugis. Lebih khusus lagi santri dan alumni pesantren DDI Mangkoso. Kemudian melanjutkan dakwah Anregurutta Ambo Dalle di daerah masing-masing. 


BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam. Masuknya Islam di bumi nusantara ini tidak lepas dari peran dan konstribusi ulama yang menyebarkan Islam baik dari jalur syiar dakwah dan perdagangan. Teori masuknya Islam di Indonesia sangat beragam, meliputi Arab, India, China, Persia dan lain-lain.

Mengawinkan aspek religi dan kultur pribumi sebagai suatu pendekatan cenderung tidak berkesan bahwa Islam merupakan agama yang kaku dan memaksa. Peran kerajaan juga menjadi salah satu aspek yang menjadikan Islam disambut baik oleh masyarakat, dengan mengislamkan isi kerajaan maka akan dapat memudahkan masyarakat mengikuti agama Islam dimana masyarakat kala itu masih memegang kuat ajaran nenek moyang mereka.

Bukan hanya dari aspek budaya, Islam kemudian disebarluaskan para ulama dengan membuka pengajian dalam bentuk halaqah dimana masyarakat yang ingin mendalami ilmu-ilmu Islam dapat mengikuti pengajian. Tidak terkecuali pemuda-pemuda yang berasal dari luar wilayah pulau Jawa juga hadir mengikuti pengajian tersebut. Akhirnya, dari sistem halaqah regenerasi ulama menjadi sesuatu yang pasti. Maka lahirlah ulama-ulama nusantara dengan misi serupa yakni mensyiarkan Islam dalam bentuk halaqah.

Kreatifitas dan syiar para ulama tidak menoton pada jalur halaqah semata, seiring kemajuan zaman, metode halaqah  bertransformasi menjadi lembaga pendidikan tradisional yang dikenal saat ini dengan nama pondok pesantren atau madrasah. Artinya, pendidikan Islam tidak lagi bersifat insidentil atau sekedar perkumpulan seremonial melainkan telah menjadi sebuah sistem mencakup unsur kyai, santri, dan kurikulum pada lembaga pendidikan dimana pengajian di dalamnya menjadi sebuah tradisi.

Dari kreatifitas tersebut, pesantren, madrasah, surau dan semisalnya mulai banyak bermunculan di luar pulau Jawa dimana motif utamanya adalah menyebarluaskan Islam. Sementara itu, kyai dalam hal ini memiliki kedudukan sebagai tokoh sentral yang dipercayakan mampu menjadikan agama sebagai filter atas isu-isu kebudayaan yang berpotensi menyimpang dari misi agama Islam. Dapat dikatakan bahwa Islam tradisional berperan meluruskan arah kebudayaan.

Kedudukan ulama sangat tinggi di hadapan Allah Swt., maka wajarlah apabila ulama dikategorikan sebagai pewaris para nabi yang diamanahkan menjaga, mengamalkan, dan mensyiarkan Islam sehingga nilai-nilai Islami dapat menerobos ruang aktivitas dan segala aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan lain-lain sebagainya. Allah Swt., berfirman dalam QS. Fathir/35; 28.

                      

Terjemahnya:

28. dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

Rasulullah saw., bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Hanbal dari Abi al-Darda.

عن ابى الدرداء قال فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ان العلماء ورثة الا نبياء, ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما, انما ورثوا العلم, فمن اخذه اخذ بخظ وافر

Artinya:

Dari Abi al-Darda’i berkata, aku mendengar Rasulullah saw., bersabda: Sesungguhnya ulama iru merupakan pewaris nabi, mereka tidak mewarisi dinar dan dirham. Sesungguhnya mereka hanya mewarisi ilmu, barang siapa yang mengambilnya ia memperoleh bagian yang banyak.[footnoteRef:1] [1: Ahmad Ibnu Hambal, Musnad Ibnu Hambal (Kairo: Mauqi’ Wizarat al-Awqaf al-Misriyah, 1420), h. 275.] 


Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa sosok ulama merupakan manusia terpilih untuk mewariskan ilmu, adab, dan nilai-nilai Islam kepada masyarakat demi keseimbangan hidup masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Maka seyogyanya ulama menempati kedudukan tertinggi dibandingkan gelar keduniaan yang dimiliki pejabat atau pemimpin saat ini.

Berbicara tentang DDI maka sebaiknya kita juga harus membicarakan Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle. Sebuah nama yang menyimpan begitu banyak kenangan dan pengalaman spritual bagi bangsa Indonesia. Beliau adalah tokoh yang selalu hidup di hati para murid-muridnya. Tidak diketahui dengan pasti kapan tanggal kelahirannya, hanya tahunnya diperkirakan sekitar tahun 1900 M di Desa Ujungngé Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Itu berarti beliau hidup dari empat zaman, mulai dari zaman feodal, Belanda, Jepang dan kemerdekaan. Ternyata warna-warni zaman itu turut mempengaruhi dinamika perjalanan dan perjuangan hidup Sang Gurutta. Pasang-surut kehidupannya selalu diwarnai oleh situasi zaman, yang mengukuhkannya sebagai tokoh yang kokoh dalam menjawab setiap tantangan yang dihadapinya.

Beliau adalah figur yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk membangun dan mencerdaskan bangsanya melalui pembangunan yang berbasis nilai-nilai Islam. Salah satu warisan monumentalnya adalah Darud Dakwah Wal-Irsyad (DDI), sebuah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, yang berbasis pada kepemimpinan ulama dan pesantren. Didirikan di tengah-tengah kancah perjuangan revolusi bangsa Indonesia yaitu pada tanggal 21 Desember 1938 M di Mangkoso sebagai cabang Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) di sengkang.

Tanggal 29 syawal 1357 H atau bertepatan 21 desember 1938 M, AG H. Abdurrahman Ambo Dalle, resmi membuka Pesantren di masjid Jami Mangkoso dengan sistem Halaqah (bugis angajiang tudang). Atas kesepakatan para tokoh pendiri DDI, tanggal 17 Ramadhan 1424 H di tambahkan namanya AG H. Abdurrahman Ambo Dalle di belakang nama DDI, sehingga menjadi nama (DDI Abdurrahman Ambo Dalle). (DDI-AD) penambahan nama tersebut, selain untuk mengenang dan mengabadikan nama (AG H. Abdurrahman Ambo Dalle) sebagai pendiri utama, juga dimaksudkan untuk melestarikan nilai/budaya serta dasar perjuagan beliau dalam membangun dan mengembangkan DDI hingga menjadi organisasi islam terbesar di Indonesia Timur.[footnoteRef:2] [2: Darmawati, Pesantren DDI Mangkoso di Kabupaten Barru (Study Historis tentang Peranannya dalam Perkembangan Agama Islam). Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014, h. 4.] 


Di Kabupaten Barru, Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle yang memiliki sumbangsi besar atas masyhurnya Islam di tengah-tengah masyarakat Bugis. Terminologi “gurutta” dalam istilah lokal (Bugis) merupakan gelar non-formal oleh masyarakat Muslim setempat kepada seseorang yang mempunyai ilmu agama yang tinggi. Guru itu sendiri berarti orang yang mengajar, sedangkan kata “ta”pada “gurutta” berfungsi sebagai “kepemilikan” yang kemudian diartikan “guru kita”. Ada juga istilah lain untuk menyebut seorang ahli dalam ilmu agama “to panrita” yang artinya orang berilmu.[footnoteRef:3] Umumnya, orang yang memiliki gelar “gurutta/anregurutta” khususnya di Sulawesi Selatan merupakan sosok yang dimuliakan dan dihormati masyarakat. [3: Abd. Rahim Arsyad, Syiar, Pemikiran, dan Ajaran Anre Gurutta K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle (Cet. 1; Pare-pare: Buah Pena Publishing, 2017), h. 193.] 


Apabila mencermati pola penyebaran DDI ke berbagai daerah ke Indonesia, bahkan sampai ke Malaysia, ternyata sangat terkait dengan migrasi orang-orang Bugis ke daerah-daerah tersebut. Itulah sebabnya sehingga Anregurutta H. Abdurrahman Ambo dalle pernah berujar, “Dimana ada orang Bugis, di situ ada DDI”.

Menurut Abu Hamid, migrasi atau perantauan besar-besaran orang Bugis terjadi dalam tiga gelombang. Gelombang pertama pada abad ke- 17 ketika terjadi peperangan antara kerajaan Gowa dan Bone yang berujung pada lahirnya perjanjian Bungaya. Gelombang kedua pada abad ke-19 ketika Belanda memaksakan untuk memperbarui Perjanjian Bungaya yang ternyata ditolak oleh Raja Bone dan raja-raja Bugis yang lain sehingga menimbulkan perang. Gelombang ketiga terjadi antara tahun 1950-1965 akibat pemberontakan DI/TII.

Secara kultural, orang Bugis memang memiliki jiwa perantau (passompe), ditambah kekacauan yang terjadi di kampung halamannya, mendorong mereka untuk melakukan mobilitas sosial lateral dan struktural, meninggalkan negerinya guna mencari kehidupan yang lebih baik. Meskipun migrasi orang-orang Bugis umumnya karena motif ekonomi, namun mereka membawa serta tradisi dan kehidupan beragama mereka. Itulah sebabnya, ketika sampai di tempat tujuan, sambil membuka lahan pertanian atau berdagang di pasar, tidak lupa mereka mendirikan mesjid secara bergotong royong. Setelah itu mereka mengadakan pengajian dan mendirikan madrasah buat putra putrinya. Imam dan ustadznya di ambil dari anggota rombongan perantau- peranttau tersebut, atau sengaja didatangkan dari kampung halamannya bila kehidupan di rantau sudah cukup mapan. Apabila menghendaki lembaga pendidikan yang lebih baik baik, biasanya mereka membawa putra putrinya ke Sulawesi Selatan untuk belajar agama pada pesantren (angangajiang) yang di nilai cukup baik. Setelah menamatkan pelajaran, diantara ada yang kembali di perantauan untuk membuka madrasa atau pesantren

 Pola penyebaran tersebut pada umumnya dialami oleh madrasah atau pesantren cabang DDI di berbagai daerah. Itulah sebabnya, DDI pada umumnya berkembang di daerah-daerah yang banyak terkonsantrasi orang-orang Bugis, seperti Samarinda, Balikpapan, Tarakan, Bontang, Kutai, Pulau Laut di Kalimanta, riau, Batam, Jambi di Sumatera, Pulau Masalembo di Sumenep, Madura Jawa Timur. Palu, Donggala, Toli-toli di Sulteng , dan hampir semua kabupaten di Papua dan Papua Barat. Namun, itu bukan berarti bahwa DDI hanya bisa berkembang di kantong-kantong Bugis atau DDI hanya milik orang Bugis. Di beberapa tempat, seperti Flores, Kendari, beberapa kabupaten di papua, DDI di bangun dan dikembangkan oleh penduduk lokal atau perantau dari suku lain, perantau dari Bugis sekedar merintis dan memperkenalkan.[footnoteRef:4] [4: Ahmad Rasyid, Darud Da’wah Wal Irsyad Abdurrahman Ambo Dalle (Ed. 2; Mangkoso: Pondok Pesantren DDI Abdurrahman Ambo Dalle Mangkoso, 2009). h. 64.] 


Masyhurnya Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle tidak lepas dari didikan intens sosok Anregurutta As’ad. Relasi intelektual murid Gurutta As’ad dengan sejumlah murid lainnya melahirkan komitmen untuk mengembangkan pendidikan Islam tradisional (madrasah dan pesantren). Tidaklah berlebihan jika nama besar Gurutta As’ad al-Bugisi, mampu menyedot dan mempengaruhi santri-santri awal yang kelak menjadi tokoh pesantren dan elit sosial-agama di Sulawesi Selatan abad 20 sampai sekarang.

Ulama-ulama murid beliau antara lain Gurutta Abdurrahman Ambo Dalle (Darud Syiar Wal Irsyad), Gurutta Daud Ismail (Yastrib-Beowe) di Soppeng, Gurutta Yunus Maratan (As’adiyah), Gurutta Abdul Malik, Gurutta Hamzah Badawi, Gurutta Hamzah Manguluang di Sengkang, Gurutta Abdul Kadir Khalid (Ma’had Dirasah al-Islamiyah wa al-‘Arabiyah) di Makassar, Gurutta Abduh Pabbaja (al-Furqan) di Parepare, dan Gurutta Abdul Muin Yusuf (Pesantren al-‘Urwat al-Wutsqa) di Sidenreng Rappang, Gurutta Amberi Said (DDI Mangkoso), Gurutta Fasih Mustafa (DDI al-Ikhlas-Takkalasi Barru), Gurutta Marzuki Hasan (Dar al-Istiqamah Maros), Guruttta Muhammad Said (Pesantren Tahfiz 77) di Bone, Gurutta M. Sunusi Batjo (Nahdatul Ulum, Maros), Gurutta Abdul Azis (Nurul Junaidiyah Burau Luwu Utara), GuruttaMuhammad Marzuki Hasan (Darul Istiqamah) di Maccopa-Maros, Gurutta H. Syuaib Mas’ud (Babul Khaer) Bulukumba, serta pesantren lain.[footnoteRef:5] [5: Syamsuddin Arief. "Aktor Pembentuk Jaringan Pesantren Di Sulawesi Selatan 1928-1952." Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 10.2 (2007), h. 189.] 


Lahirnya ulama di Sulawesi Selatan dari didikan gurutta As’ad paling tidak mampu menjadi tongkat estapet dalam mensyiarkan Islam di daerah masing-masing dengan tetap memperhatikan kearifan local masyarakat Bugis. sebagaimana AGH. Abdurrahman, Ambo Dalle mengkolaborasikan syiar budaya dan keulamaan yang menempatkan dirinya tetap independen.[footnoteRef:6]Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle membina 70 pondok pesantren, 21 peguruan tinggi, dan 680 Madrasah di seluruh Indonesia denan 3 pondok pesantren yang didirikan langsung oleh Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle sebagai pusat pengembagan DDI, yaitu Pondok Pesantren DDI Mangkoso yang berada di Barru, Pondok Pesantren DDI Ujung Lare di Kota Pare-pare, dan Pondok Pesantren DDI Kaballangan yang berada di Kabupaten Pinrang. [6: Abd. Rahim Arsyad, Syiar, Pemikiran, dan Ajaran Anre Gurutta K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle, h. 13.] 


 Penelitian dilakukan dengan mengkhususkan Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Lembaga pendidikan Islam tersebut beralamat di Jl. A. M. Sadiq Dg. Mangun, Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagaimana dipahami bahwa pada lembaga pendidikan Islam tersebut di dalamnya terdapat beberapa santri  pendatang dari daerah di luar Kabupaten Barru, maka secara kebudayaan santri pendatang akan sangat berbeda dibandingkan santri-santri asli Kabupaten Barru.

Tanggal 29 syawal 1357 H atau bertepatan 21 Desember 1938M, Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle, resmi membuka Pesantren di Masjid Jami Mangkoso dengan sistem Halaqah (bugisa ngajiang tudang). Atas kesepakatan para tokoh pendiri DDI, tanggal 17 Ramadhan 1424 H ditambahkan namanya AGH. Abdurrahman Ambo Dalle di belakang nama DDI, sehingga menjadi nama (DDI Abdurrahman Ambo Dalle). (DDI-AD) penambahan nama tersebut,selain untuk mengenang dan mengabadikan nama (AG H. Abdurrahman Ambo Dalle) sebagai pendiri utama, juga dimaksudkan untuk melestarikan nilai/budaya serta dasar perjuangan beliau dalam membangun dan mengembangkan DDI hingga menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia Timur.[footnoteRef:7] [7: Darmawati, Pesantren DDI Mangkoso di Kabupaten Barru: Study Historis tentang Peranannya dalam Perkembangan Agama Islam. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (2014), h. 5.] 


Pondok Pesantren DDI Mangkoso adalah salah satu pesantren tertua yang berlokus di Sulawesi Selatan. Pesantren ini telah menjadi pusat pendidikan keagamaan jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan beberapa alumni-alumni Pesantren DDI Mangkoso telah mendirikan pesantren-pesantren baru baik yang berada di Sulawesi Selatan maupun di bagian Indonesia bagian timur sepertiPesantren Nahdhatul Ulum yang didirikan oleh Anre Gurutta Sanusi Baco yang merupakan alumni Pesantren DDI Mangkoso. Dengan kata lain, pesantren ini telah melewati berbagai fase dialog antara tradisi dan modernitas.[footnoteRef:8] [8: Muhaemin Latif, "Pergulatan Pesantren dengan Modernitas (Bercermin pada Pondok Pesantren DDI Mangkoso, Barru)." Al-Qalam 25.2 (2019), h. 381.] 


Dalam konteks sejarah dan kebudayaan, penelitian ini sangat penting untuk diteliti untuk memperkaya keilmuan dan pemahaman kesejarahan serta kebudayaan. Suatu keadaan yang ironis saat ini, dimana sejarah mulai diabaikan oleh banyak generasi sementara budaya sedikit demi sedikit dibabat oleh pergumulan masyarakat dengan produk modern yang tentunya bertujuan melakukan modernisasi pada segala aspek. Keadaan yang paling memprihatinkan saat ini, bahkan jauh sebelumnya, seringkali Islam dibenturkan dengan kebudayaan dimana seharusnya budaya menjadi basis penyebaran Islam, dan adapun Islam hendaknya menjadi filter atas kebudayaan. Akhirnya, Islam dan kebudayaan dapat membangun relasi berdasarkan keserasiannya sehingga tidak ada lagi gesekan kesenjangan antara keduanya.

Dengan merujuk problematika di lapangan, penyusun akhirnya termotivasi mengangkat judul penelitian “Peran Anregurtta Abd. Rahman Ambo Dalle dalam Mensyiarkan Islam di Kabupaten Barru (Studi Kasus di DDI Mangkosos Kabupaten Barru). Penelitian ini cukup penting khususnya bagi penyusun dan pembaca agar mampu memaknai serta memetik nilai syiar AGH. Abdurrahman Ambo Dalle sehingga Islam mampu membumi di Tanah Bugis dan secara umum di Sulawesi Selatan.

1. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun sub-bab ini diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian

Focus dan deskripsi focus dimaksudkan agar ada penekanan pada suatu penelitian sehingga dapat terarah dengan baik serta tidak keluar dari sasaran yang ingin dicapai. Merujuk pada judul penelitian ini serta segala pertimbangan pada pokok permasalahan sebagaimana dijelaskan sebelumnya maka dapat dipahami focus dalam penelitian ini yaitu peran Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle dalam mensyiarkan Islam di Kabupaten Barru dengan membatasi kajian di Pondok Pesantren DDI Mangkoso Kabupaten Barru.

1. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi focus merupakan penguraian terkait focus penelitian berdasarkan dimensi yang ingin dijawab dari obyek penelitian. Agar lebih jelas terkait deskripsi focus pada penelitian dapat diamati matriks sebagai berikut:





Tabel 1.1 Matriks Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

		Fokus

Penelitian

		Dimensi Fokus

Penelitian

		Deskripsi Fokus

Penelitian



		Peran AGH. Abd. Rahman Ambo Dalle dalam mensyiarkan Islam di Kabupaten Barru

		Syiar Islam jalur pendidikan

		Maksudnya adalah peran Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle dalam mensyiarkan Islam melalui jalur pendidikan dalam hal ini berdasarkan lokasi penelitian, yakni DDI Mangkoso Kabupaten Barru serta ragam karyanya yang menunjang proses pendidikan Islam.



		

		Syiar Islam jalur sosial kultur

		Maksudnya adalah peran Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle dalam proses Islamisasi melalui jalur sosial kultur berdasarkan kearifan local masyarakat Bugis Barru atau secara umum masyarakat Sulawesi Selatan.



		

		Output syiar Islam berorientasi pendidikan, sosial, dan kebudayaan.

		Yakni hasil yang dicapai oleh Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle dalam mensyiarkan Islam melalui ragam jalur meliputi; pendidikan, sosial, dan kebudayaan.





Syiar menurut bahasa arab yang bermakna merasainya.[footnoteRef:9] Karena syiar dibangun agar setiap orang yang melihatnya merasakan keagungan Allah swt. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia Syiar terdiri dari “Syi” dan “ar”, yang mana “ar” berarti kemuliaan atau kebesaran.[footnoteRef:10] Syiar bisa diartikan juga menyampaikan kabar berita kepada orangorang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Syiar merupakan tindakan untuk menyampaikan dan memperkenalkan berbagai hal terkait Islam. Syiar bisa lewat tauladan, tausiyah, kesenian atau semacamnya. [9: Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: Hidakarya Agung, 2010), h. 199.]  [10: Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 453.] 


Syiar Islam dan syiar merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Kewajibab ini tercermin dari konsep amar ma’ruf nahi munkar, yakni perintah untuk mengajak masyarakat melakukan perilaku positif sekaligus mengajak mereka meninggalkan dan menjauhkan diri dari perilaku negatif. Konsep ini mengandung dua implikasi makna sekaligus, yakni prinsip perjuangan menegakkan kebenaran Islam tersebut dalam kehidupan sosial guna menyelamatkan mereka dan lingkungannya dari kerusakan.[footnoteRef:11] [11: Awaluddin Pimay, Metodologi Syiar (Semarang: Rasail, 2006), h. 1.] 


Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa untuk memahami motif dan sasaran suatu syiar Islam terlebih dahulu seorang muballigh  memahami kit-kiat yang perlu dilakukan untuk memengaruhi jama’ah, dalam hal ini ialah pendekatan syiar itu sendiri. Yang mana dengan metode syiar seorang muballigh  dapat menyesuaikan diri serta menguasai perhatian para jama’ah yang mendengarkan. Lebih jauh bahwa syiar harus sesuai dengan metode yang sesuai sehingga jelas tujuan syiar dilakukan bukan semata menyampaikan hal-hal yang menjadi keresahan pribadi seorang muballigh  tetapi mempertimbangkan pendengar serta segala kapasitas mereka dalam menangkap muatan syiar.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa syiar Islam merupakan bentuk umum dalam penyebarluasan Islam dimana jika dikerucutkan maka jalan syiar dapat ditempuh melalui dakwah, kesenian, kebudayaan, pendidikan, dan social. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana syiar Islam dapat memasuki elemen-elemen tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Syiar Islam perspektif dakwah

Syiar dan dan dakwah Islam berbeda, kendatipun saat ini masyarakat memaknai keduanya dalam pengertian yang sama. Syiar Islam merupakan bentuk umum dalam proses penyebarluasan agama, sedangkan dakwah merupakan salah satu jalan atau prosesnya dengan ragam cara baik itu perkataan, perbuatan, jalan hikmah, perseorangan, ataupun perkelompok. Secara singkat dapat disederhanakan bahwa dakwah Islam memudahkan dalam upaya menyiarkan risalah kenabian dan perintah-perintah agama dimana pada praktiknya menekankan teori dan praktik. Pada aspek cenderung pada dakwah yang menekankan komunikasi lisan, sedangkan pada aspek praktik cenderung menekankan ketauladanan.

Adapun jika diklasifikasikan, maka syiar Islam pada jalur dakwah dapat dibagi menjadi beberapa metode, yaitu sebagai berikut:

1. Syiar Fardiýah, yaitu dakwah yang dilakukan seorang muballigh dengan cara perorangan.

1. Syiar Ammah, yaitu dakwah yang dilakukan dengan cara kelompok semisal tausiyah, majelis taklim, tabligh akbar, atau sejenisnya.

1. Syiar bi al-Lisân/al-Qâul, yaitu dakwah yang dilakukan dengan komunikasi langsung atau melalui lisan.

1. Syiar bi al-hâl/al-Âmal, yaitu dakwah yang dilakukan dengan jalan menekspresikan ketauldanan amalan-amalan baik dalam kehidupan sehari-hari.

1. Syiar bi al-Tadwîn, yaitu dakwah dengan meenggunakan teks tulisan seperti majalah, Koran, tabloid, artikel, dan sejenisnya.[footnoteRef:12] [12: Azizah Herawati dkk. "Syiar Berbasis Peduli Lingkungan: Pendampingan Rohani dan Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Komunitas Peduli Lingkungan Pucang Rahayua Desa Pucanganom, Srumbung, Magelang, Jawa Tengah, h. 10.] 


1. Syiar bi al-Hikmah, yaitu dakwah yang dilakukan dengan menggunakan cara yang lemah lembut dan bijaksana serta menghindari kekerasan di dalamnya.[footnoteRef:13] [13: Mahmud Junus, Terjemahan al-Qur’ân Karim (Bandung : PT. Al-Ma‟arif, 1986), h. 254.] 


Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa untuk menyiarkan Islam khususnya dengan jalur dakwah itu sendiri hendaknya memperhatikan metode yang akan digunakan tentunya berdasarkan kapasitas diri. Apabila seorang muballigh merasa lemah dalam komunikasi langsung maka dakwah dapat ditempuh dengan cara tadwin atau melalui tulisan. Demikian pula jika seorang muballigh merasa lemah dalam aspek penyempaian materi keislaman maka dapat digunakan cara ketauladan. Jalan tersebut sekaligus merupakan jawaban tentang kodrat seorang muslim bahwa secara kodrati, semua muslim merupakan pendakwah.

1. Syiar Islam perspektif pendidikan

Merupakan cara berpikir yang kaku jika memaknai syiar Islam hanya seputar dakwah dari mimbar ke mimbar saja, bahwa setiap muslim harus memahami eksistensinya sebagai penganut sekaligus penyampai pesan nilai-nilai Islam. Salah satu jalur syiar Islam yang familiar di kalangan masyarakat adalah dengan maraknya didirikan lembaga pendidikan keagamaan. Demikian sejak kemunculan Islam, pertama-tama yang dilakukan adalah pencerdasan penganutnya karenanya dikenal bentuk-bentuk pendidikan halaqah, wetonan, musyawarah. Bentuk-bentuk tersebut merupakan bibit benih lahirnya pemikiran bahwa Islam sangatlah tepat apabila disyiarkan melalui jalur pendidikan.

Lembaga-lembaga pendidikan Islam ada seiring dengan penyebaran Islam itu sendiri, lembaga semisal Pondok Pesantren di Jawa, Surau di Sumatera ( Minangkabau), Meunasah di Aceh dan Madrasah Islam modern yang menyebar di seluruh nusantara merupakan suatu fenomena-fenomena yang meniscayakan adanya dinamika lembaga-lembaga pendidikan Islam yang pada suatu kurun waktu tertentu menjadi suatu lembaga pendidikan yang menjadi menjadi primadona di masanya.[footnoteRef:14] [14: Abdul Mukhlis, "Sejarah Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam Nusantara (Surau, Meunasah, Pesantren dan Madrasah)." AL Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan 1.01 (2017), h. 117-138.] 


Karena pendidikan Islam merupakan sarana dakwah yang menjanjikan, maka banyak kalangan yang mengadopsi system tersebut sebagaimana pesantren yang mulanya merupakan lembaga pendidikan Islam local pertama kali muncul di pulau Jawa, akhirnya saat ini pesantren bertabaran di berbagai daerah di luar pulau Jawa, bahkan sampai di pulau Sulawesi. Secara tersirat dapat dipahami bahwa keberhasilan system pendidikan kepesantrenan menjadi motivasi atas eksistensi pesantren di bumi nusantara.

Lembaga pendidikan bercorak keagamaan sangat mudah ditemukan. Di pulau Jawa misalnya, untuk kali pertama dibangun pesantren untuk mendalami ilmu-ilmu keagamaan serta melahirkan generasi pelanjut. Di Aceh atau umumnya di pulau Sumatera, dikenal lembaga pendidikan bernama surau, selanjutnya dari kalangan Muhammadiyah dikenal pula madrasah. Dengan demikian, lembaga pendidikan Islam tersebut merupakan cara lain yang dianggap jitu untuk menyebarkan Islam guna agar setiap muslim tidak hanya mengenal praktik ibadah semata, melainkan juga mendalami substansi dari praktik-praktik ritual peribadatan tersebut.

Mulanya, Islam menjadikan masjid sebagai tempat belajar mendalami pengetahuan keagamaan baik di masa Nabi Muhammad saw., kemudian dilanjutkan pada masa sahabat hingga pada masa dinasti Islamiyah dilakukan rekontruksi pengembangan lembaga pendidikan dari yang sebelumnya hanya sebuah proses menjadi sebuah system. System tersebut dijalankan dalam roda pendidikan dalam lembaga pendidikan Islam.

Sama halnya lembaga pendidikan dalam perspektif umum, dikenal lembaga pendidikan formal, nonformal, dan informal. Demikian pula pendidikan dengan corak Islam, terdapat lembaga pendidikan formal, non formal, dan informal. Klasifikasi tersebut bertujuan menghimpun dan memfasilitasi setiap penganut agama Islam dan menjadi tempat mendalami ilmu-ilmu Islam untuk setiap tahapan usia. Bahwa pendidikan secara alami dilakukan mulai dari keluarga, kemudian dalam masyarakat, pendidikan formal, atau pilihan lain seperti mengikuti kajian-kajian keislaman. Pada hakikatnya, pendidikan Islam tidak seharusnya dipahami hanya pada ranah lembaga atau instansi, melainkan juga pada ranah kegiatan-kegiatan atau agenda yang berorientasi pada upaya membekali pendidikan bagi setiap muslim.

Ahmad Syafi’I Ma’arif menjelaskan bahwa pendidikan Islam bukan sekedar proses penanaman nilai-nilai karakter untuk membentengi diri dari eksistensi disrupsi. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana nilai-nilai karakter yang telah ditanamkan pendidikan Islam tersebut mampu berperan sebagai kekuatan pembebas (liberating force) dari himpitan kekurangan finansial, kekurangan keilmuan, keterbelakangan sosial budaya dan ekonomi.[footnoteRef:15] [15:  Ahmad Syafii Ma’arif, Islam dalam Bingkai Kemanusiaan dan Keindonesiaan (Bandung: Mizan, 2009), 231.] 


Dengan demikian, pendidikan Islam selain menjadi wadah menghimpun generasi yang berkarakter Islam, juga diharapkan menjadi tempat membekali generasi Islam yang berkarakter, berintelektual tinggi, dan bertingkah lagu layaknya seorang muslim. Dengan bekal tersebut, regenerasi akan tercipta sekaligus sebagai dasar awal kesadaran melanjutkan syiar Islam. Di sisi lain, eksistensi lembaga pendidikan Islam juga merupakan salah satu pertimbangan penting bagi setiap orangtua untuk menyekolahkan anak-anak mereka agar terbentuk keseimbangan kecerdasan mereka baik itu secara intelektual, emosional, dan spiritual yang mana ketiga point tersebut hanya didalami pada lembaga pendidikan Islam.

1. Syiar Islam Perspektif Kebudayaan

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya, dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh, karena itu budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar, dan meliputi banyak kegiatan social manusia.[footnoteRef:16] [16: Deddy Mulyana dan Jalaluddin Rakhmat, Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 25.] 


Budaya atau gabungan kata antara budi dan daya merupakan kreasi atau kekuatan berpikir manusia yang disepekati dan dijadikan kebiasaan dalam lingkungan masyarakat, bahkan budaya dapat berposisi sebagai system yang mengatur kehidupan. Karena keberadaan kebudayaan atau tradisi yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat maka hal ini seyogyanya menjadi pertimbangan bagi setiap muballigh yang hendak mennyiarkan Islam.

Nabi Muhammad saw., memperkenalkan Islâm di tengah-tengah masyarakat Arab yang beragam khususnya dalam bidang agama dan kepercayaan. Keragaman itu diiringi dengan setumpuk tradisi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam rekam sejarah, umat beragama yang pernah bersentuhan dengan Islâm meliputi:

1. Kaum Hanif, yakni kaum yang berpegang teguh pada ajaran Ibrahim; 

1. Kaum Pagan, yaitu komunitas penyembah berhala;

1. Sabean (Shabiýah) yang berpegang pada satu Tuhan namun cara mendekatkan diri kepada-Nya melalui planet-planet;

1. Kaum Majusi, penyembah matahari;

1. Umat Yahudi, sebagai pemegang kitab suci Taurat dan Talmud;

1. Umat Nasrani, yakni umat yang berpegang pada kitab suci Injil.[footnoteRef:17] [17: Zainol Huda. "Syiar Islâm Multikultural: Metode Syiar Nabi saw., kepada Umat Agama Lain." Religia (2016), h. 100.] 


Syiar Islam harus bersifat fleksibel, tidak boleh kaku dan memandang kearifan local masyarakat sebagai benalu dalam dakwah. Sebaliknya, setiap muballigh hendaknya menjadikan kebudayaan sebagai mitra atau instrument dalam menyiarkan agama Islam sebagaimana dipahami khususnya di nusantara ini, masing-masing wilayah atau daerah memiliki kebudayaan dan tradisi masing-masing yang telah ada jauh sebelum Islamisasi dilakukan oleh para penyebar Islam di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa merupakan suatu keharusan bagi seorang muballigh  memetakan pola syiar yang hendak disampaikan pada sasaran syiar sehingga sebelum bersyiar mereka telah mengenal lokasi syiar serta kebiasaaan-kebiasaan masyarakat di dalamnya, dengan demikian syiar yang disampaikan akan terarah dengan baik serta berupaya sedapat mungkin agar isi syiar sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan rohani jama’ah.

Al-Quran mengakui bahwa masyarakat terdiri atas berbagai macam komunitas yang memiliki orientasi kehidupan sendiri sendiri. Manusia harus menerima kenyataan keragaman budaya dan agama serta memberikan toleransi kepada masing-masing komunitas dalam menjalankan ibadahnya. Oleh karena itu kecurigaan tentang sifat Islam yang antiplural, sangatlah tidak beralasan dari segi ideologis. Bila setiap muslim memahami secara mendalam etika pluralitas yang terdapat dalam Al-Qur`an, tidak perlu lagi ada ketegangan, permusuhan dan konflik dengan agama-agama lain, selama mereka tidak saling memaksakan.[footnoteRef:18] [18: Deden Sumpena "Islam dan budaya lokal: Kajian terhadap Interelasi Islam dan budaya Sunda." Ilmu Syiar: Academic Journal for Homiletic Studies 6.1 (2012), h. 101-120.] 


Kutipan di atas juga memberikan gambaran bahwa selain sains, budaya dan tradisi juga tidak luput dari kaca mata al-Quran. Sebagaimana Allah Swt., berfirman dalam QS. Al-Huhurat/49; 13.

                         

Terjemahnya:

13. Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Kata syu;ub adalah bentuk jamak dari kata sya’b. Kata ini digunakan untuk menunjukkan kumpulan sari sekian qabilah yang biasa diterjemahkan suku yang merujuk satu kakek. Qabilah atau suku pun terdiri dari sekian banyak kelompok keluarga yang dinamai imarah. Dan yang ini terdiri lagi dari sekian banyak kelompok yang dinamai bath. Di bawah ini bathn ada sekian fakhdz hingga akhirnya sampai pada huimpunan keluarga terkecil. Terlihat penggunaan kata sya’b bahwa ia bukan menunjuk kepada pengertian bangsa sebagaimana dipahami dewasa ini.[footnoteRef:19] [19: M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Volume 1, h. 262.] 


Kata ta’arafu terambil dari kata ‘arafa yang berarti mengenal. Patron kata yang digunakan dalam ayat ini mengandung makna timbal balik, dengan demikian ia berarti saling mengenal. Semakin kuat pengenalan seseorang terhadap orang lain maka akan semkain terbuka peluang untuk saling mengenal dan memberi manfaat.perkenalan itu dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain, guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt. Yang dampaknya tercermin pada kedamian dan kesejahteraan hidup di duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Anda tidak dapat menarik pelajaran, tidak dapat saling melengkapi dan menarik manfaat bahkan tidak dapat bekerja sama tanpa saling kenal-mengenal. Saling mengenal yang digaris bawahi ialah pancingnyaq, bukan ikannya. Yang ditekankan adalah caranya bukan manfaatnya, karena seperti kata orang, memberi pancing jauh lebih menarik daripada memberi ikan.[footnoteRef:20] [20: M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Volume 1, h. 262.] 


Terkait redaksi mengenai menarik pengalaman dari orang lain untuk saling mengenal juga secara tegas dijelaskan melalui Firman Allah Swt.,dalam Q.S. al-Baqarah/2 : 148:

                         

Terjemahnya:

148. dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Bahwa semua muslim berpusar pada satu Tuhan, hanya saja cara setiap muslim dalam bertuhan cenderung berbeda ekspresi (khususnya dalam aspek ihsan). Dan pada semestinya manusia harus memusatkan diri kepada Tuhan, tetapi tujuannya adalah untuk kepentingan manusia sendiri, atau disebut sebagai humanisme teosentris yang merupakan nilai inti dari seluruh ajaran Islam. Dari tema inilah muncul system symbol, system yang terbentuk karena proses dialektik antara nilai dan kebudayaan. Misalnya dalam Al-Quran, kita mengenal adanya rumusan amr ma’ruf nahyi munkar, yaitu perintah untuk menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran[footnoteRef:21] [21: Deden Sumpena "Islam dan budaya lokal: Kajian terhadap Interelasi Islam dan budaya Sunda." Ilmu Syiar: Academic Journal for Homiletic Studies 6.1 (2012): 101-120.] 


Jadi keberadaan kebudayaan sangatlah penting, karena akan menunjang terhadap pembahasan mengenai eksistensi suatu masyarakat. Kebudayaan sebagai suatu system budaya, aktivitas dan hasil karya fisik manusia yang berada dalam suatu masyarakat dimana kemunculannya itu diperoleh melalui proses belajar, baik itu formal maupun informal. Hal ini menunjukan bahwa kebudayaan tidak akan hadir dengan sendirinya, melainkan ada karena adanya manusia dalam komunitas sosial, sehingga antara manusia, masyarakat dan kebudayaan akan saling mendukung. Manusia menciptakan kebudayaan sebagai usaha untuk mempertahankan hidupnya di muka bumi ini, karena dengan kebudayaan manusia akan mampu melaksanakan tugasnya di muka bumi ini sebagai khalifah.[footnoteRef:22] Kendatipun terdapat sesuatu hal yang dianggap keliru atau kurang tepat maka adalah cara yang bijak apabila menyampaikannya dengan cara yang baik atau dengan memilih jalan yang dianggap lebih tepat. [22: Deden Sumpena "Islam dan budaya lokal: Kajian terhadap Interelasi Islam dan budaya Sunda." Ilmu Syiar: Academic Journal for Homiletic Studies 6.1 (2012): 101-120.] 


Perlu ditekankan bahwa mudahnya masyarakat pribumi menerima Islam saat itu karena dakwah yang digunakan oleh para penyebar Islam seperti dakwah walisongo cenderung akrab dengan kebudayaan setempat. Adapun kesenjangan dalam kebudayaan diganti dengan praktik yang lebih terhormat, karena itu Islam dapat bertahan bahkan sebagai mayoritas hingga saat ini.

Di antara kearifan local yang ditradisikan misalnya barzanji, tahlilan, yasinan, atau tradisi lainnya yang bersifat ritual keagamaan lainnya. Jika mulanya ramai tradisi yang menyalah nilai-nilai Islam seperti sesajian, pengangungan terhadap pohon, menuhankan binatang, maka kebiasaan itu secara bertahap diubah dengan substansi dan praktik yang berbeda sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Syiar Islam pada jalur kebudayaan secara sederhana dapat dikatakan bahwa Islam sama sekali tidak memusuhi kebudayaan sebagai hasil berpikir para leluhur masyarakat setempat, demikian pentingnya kebudayaan sebagai kekuatan bersama akan semakin kuat jika di dalamnya juga ditanamkan nilai-nilai keislaman. Maka dapat dipahami bahwa Islam sejatinya menghidupkan kebudayaan, bukan membabat habis kebudayaan.

Pada akhirnyam jika diamati dengan baik maka akan ditemukan kesamaan antara Islam dan suatu kebudayaan. Jika Islam dipandang sebagai system maka kebudayaan juga dapat berposisi sebagai system, jika keduanya dipaksakan menjadi suatu system pada lingkungan yang sama maka akan terjadi benturan kekerasan dan peperangan antara agama dan budya. Tetapi agama dan kebudayaan dipandang sebagai nilai (value), maka keduanya bisa harmonis dalam suatu lingkungan masyarakat dimana apabila kebudayaan merupakan kendaraan masyarakat, maka agama dalam hal ini “Islam” adalah kemudi atau pengarahnya. Dengan demikian ada kejelasan tujuan yang ingin dicapai dimana ada relasi antara keduanya.

1. Syiar Islam Perspektif Sosial

Kehidupan social sangat penting untuk membangun interaksi dan keakraban antar individu ke invidu atau kelompok dengan kelompok. Demikian pentingnya sehingga salah satu sila dalam pancasila juga disebutkan “keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”.[footnoteRef:23] Sama halnya dalam pandangan agama Islam, hubungan social kerapkali menjadi sasaran dakwah. [23: Hijrian A. Prihantoro, "Islam Nusantara dan Filsafat Orientasi Bangsa; Dialektika Modernitas Beragama dalam Negara Berbudaya." Millah: Jurnal Studi Agama 2 (2017), h. 203-234.] 


Kehidupan social merupakan pergumulan manusia yang bertujuan untuk mengikat hubungan persaudaraan, maka Islam dalam hal ini hendaknya menjadi nilai dalam kehidupan social itu. Sebagaiaman di antara prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi dalam agama Islam maliputi prinsip persaudaraan, prinsip kebersamaan, prinsip tolong menolong dalam kebaikan. Hal ini setidaknya menjadi dasar bahwa  setiap pokok kehidupan dapat disusupi nilai-nilai keislaman.

Kehidupan di sini tidaklah bersifat tunggal, melainkan harus bersifat komunal. Artinya, ada nilai yang ingin diposisikan sebagai gagasan utama teori keadilan (the main idea of theory of justice). Gagasan inilah yang kemudian menjelma menjadi prinsip-prinsip keadilan sebagai basis struktur kemasyarakatan yang mana ia merupakan sebentuk objek orisinal sebuah kesepakatan.[footnoteRef:24] Perbincangan mengenai hubungan antara Islam dan Nasionalisme tidak diletakkan dalam posisi dikotomi struktural, melainkan harus dilihat sebagai hasil dialektika relasional. Sebab menjadi seorang muslim yang baik, tidak berarti menjadi seseorang yang anti-nasionalisme. Fakta inilah yang telah kita dapatkan dari para perintis perjuangan kemerdekaan Indonesia tempo dulu.[footnoteRef:25] [24: Jhon Rawls, A Theory of Justice (USA: Havard University Press, 1971), h. 11.]  [25: Hijrian A. Prihantoro, "Islam Nusantara dan Filsafat Orientasi Bangsa; Dialektika Modernitas Beragama dalam Negara Berbudaya." Millah: Jurnal Studi Agama 2 (2017), h. 203-234.] 


Islam sangat menghargai kemanusiaan. Dalam Islam hak-hak manusia yang paling asasi disimpulkan dalam apa yang dikenal dengan istilah al-kulliyāt al-khams atau al-dlarūriyāt al-khams (lima prinsip pokok), yaitu Hifż al-dīn, Hifż al-‘aql, Hifż al-nafs, Hifż almāl, dan Hifż al-nasl/ Hifż al-‘irdl. Jadi hak hidup dan perlindungan terhadap jiwa manusia merupakan salah satu persoalan yang sangat urgen dalam Islam. Setiap upaya yang bertujuan melindungi keselamatan jiwa harus didukung; dan setiap tindakan yang mengarah pada terancamnya keselamatan jiwa harus dicegah.[footnoteRef:26] [26: Hijrian A. Prihantoro, "Islam Nusantara dan Filsafat Orientasi Bangsa; Dialektika Modernitas Beragama dalam Negara Berbudaya." Millah: Jurnal Studi Agama 2 (2017), h. 203-234.] 


Pada dasarnya syiar Islam jika dikaitkan dengan perspektif social maka akan terjalin titik temu untuk menghidupkan kedamaian dan kebaikan dalam berkehidupan. Di sisi lain, juga dikenal istilah etika social dan etika komunikasi. Etika social cenderung menekankan sopan santun dan keramahtamahan seseorang dengan orang lain dalam bertingkah laku, sedangkan dalam etika komunikasi juga ditekankan kesopanan dan dialog yang bertmartabat antara sesama makhluk social. Dengan demikian, eksistensi hubungan social khususnya dalam menyiarkan Islam, maka seorang muballigh hendaknya menganggap setiap mereka yang didakwahi merupakan saudara, bukan musuh serta menyampaikan dakwahnya dengan jalan hikmah dan kebijaksanaan serta sedapat melerai kekerasan. 

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok permasalahan sebagaimana diuraian pada sub-bab latar belakang masalah, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana biografi kehidupan Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle?

1. Bagaimana konsep kepesantrenan Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle dalam syiar Islam?

1. Bagaimana pengaruh syiar Islam Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle pada jalur pendidikan, social, kebudayaan, dan politik?

1. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sub-bab yang menekankan pengamatan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, seorang peneliti dituntut kritis dan jeli menemukan kesamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan sehingga suatu penelitian yang sama diharapkan tidak dikaji oleh lebih dari satu orang peneliti.

Adapun penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian (yang akan dilakukan) ini yaitu sebagai berikut:

1. Mursalim, Pemikiran Tasawuf Anregurutta H. Abdurahman Ambo Dalle (Telaah atas Kitab al-Qawl al-Shadiq li Ma’rifat al-Khaliq). Pada abstrak penelitian ini dijelaskan, penelitian ini merupakan jenis penelitian bibliografi (library research) yang bersifat deskriptif analisis karakter. Sumber data dalam penelitian ini diambil dari literature kepustakaan. Pokok permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini yakni pemikiran tasawuf Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle.hasil penelitian menunjukkan keharmonisan yang dilakukan Anregurutta antara syariat ilmu dengan ilmu realitas merupakan upaya untuk tidak melekatnya konsep atau aliran tarekat (tasawuf) yang berkembang, khususnya pada masyarakat Bugis yang menahan diri dari al Qur'an dan hadits. Demikian pula kritiknya terhadap ajaran tasawuf dengan konsep ittihad dan hulul, yaitu suatu konsep yang mengajarkan seseorang untuk menyatakan dirinya sebagai budak sampai kepada Yang Tak Terbatas setelah hafalan (hafalan) dan pada saat itu sebagai satu kesatuan dengan Tuhan.[footnoteRef:27] Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada tokoh yang akan diteliti. Namun demikian terdapat perbedaan signifikan yang mana penelitian sebelumnya menekankan pada pemikiran tasawuf Anregurutta H. ABd. Rahman Ambo Dalle sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih pada aspek praktik syiar. Selain itu, terdapat pula perbedaan dari aspek metodologi. [27: Mursalim, "Pemikiran Tasawuf Anregurutta H. Abdurahman Ambo Dalle." Fenomena 7.2 (2015), h. 1.] 


1. Hardiyanti Kamaluddin dkk., Analisis Makna Pesan Syiar dalam Syair Lagu Karya Anregurutta Haji Abdurrahman Ambo Dalle (Suatu Kajian Semiotika). Tiga lagu yang menjadi objek penelitian ini sarat dengan pesan syiar, baik yang berkaitan dengan keimanan, hukum, maupun akhlak yaitu lagu Allahu Jalla yang berisi pesan akidah (mengenal Tuhan dan menguatkan keyakinan kepada Allah swt), Lagu Sempajangnge berisi pesan syariah (terkait dengan penjelasan doa), lagu Hubbul Malik berisi pesan moralitas (akhlak kepada pemimpin dan sikap yang benar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa lagu Anregurutta Haji Abdurrahman Ambo Dalle yang berjudul Allahu Jalla, Sempajangnge, dan Hubbul Malik diciptakan berdasarkan konteks sosial budaya yang melatarbelakanginya, yaitu 1) Lagu Allahu Jalla berdasarkan kebutuhan masyarakat saat itu yang mana perlu diberi pemahaman tentang sifat-sifat-Nya dan untuk menjauhi syirik; 2) Lagu Sempajangnge diciptakan atas dasar banyak orang yang mengaku beriman tetapi belum mengamalkan syariat Islam, khususnya shalat lima waktu; 3) Lagu latar Hubbul Malik merupakan wujud nasionalisme yang kuat dalam rangka memerangi penjajahan dengan memperkuat nasionalisme.[footnoteRef:28] penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni terletak pada focus penelitian dimana aspek syiar yang dikaji dalam penelitian sebelumnya lebih sempit dibandingkan penelitian yang akan penyusun lakukan. [28: Hardiyanti Kamaluddin dkk., Analisis Makna Pesan Syiar dalam Syair Lagu Karya Anregurutta Haji Abdurrahman Ambo Dalle (Suatu Kajian Semiotika).Washiyah: Jurnal Kajian Syiar dan Komunikasi 1.3. (2020), h. 1.] 


1. Samsir, Gerakan Pendidikan dan Sosial Keagamaan Darud Syiar Wal-Irsyad (DDDI) di Sulawesi Selatan.  Pada abstrak jurnalnya dijelaskan, Daru al Syiar wal Irsyad (DDI) merupakan salah satu pondok pesantren tertua di Sulawesi Selatan yang didirikan oleh AGH. Abdurrahman ambo Dalle, merupakan lembaga pendidikan Islam mulai dari tingkat SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi. Tujuan utama dibangunnya lembaga DDI adalah; eksplorasi Islam, lembaga syiar dan pemberdayaan masyarakat. Lembaga DDI mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat sehingga melahirkan ribuan alumni dan menghasilkan tokoh-tokoh Islam yang hebat. Sebagai lembaga pendidikan Islam yang besar, DDI menciptakan inovasi dalam kajian Islam dengan memadukan kitab kuning klasik dan kitab karangan ulama kontemporer.[footnoteRef:29] Melihat redaksi judul penelitian tersebut, terdapat diidentifikasi perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan. kendatipun memiliki kesamaan pada aspek lokasi penelitian, namun cenderung berbeda dari aspek syiar Islam yang mana peneloitian yang akan dilakukan berfokus pada syiar yang dilakukan Anregurutta H. Abd. Rahman Ambo Dalle.   [29: Samsir, "Gerakan Pendidikan Dan Sosial Keagamaan Daarud Syiar Wal-irsyad (Ddi) Di Sulawesi Selatan." Lentera 14.1 Juni (2012), h. 1.] 


1. Andi Masyithah Rahmah Darud Syiar wal Irsyad di Barru 1966-1998. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan pendekatan Ilmu Sejarah dengan tahapan: (1) Heuristik, penelitian ini menggunakan kajian pustaka yang diperolah di perpustakan pesantren Darud Syiar wal Irsyad di Barru, Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), Perpustakan Umum Universitas Negeri Makassar, serta buku-buku koleksi pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan tentang Kondisi Darud Syiar Wal Irsyad sebelum Orde Baru, serta perkembangan dan dampak keberadaan DDI pada masa Orde Baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DDI merupakan organisasi masyarakat yang bersikap tidak terlibat atau bekerjasama dalam kegiatan partai politik. Namun yang terlibat hanya tokoh DDI dan Ketua Umum PB DDI. Dampak keberadaan DDI di masa orde baru yakni, terjadinya aksi protes para santri DDI kepada ketua umum PB DDI dan masyarakat tidak ingin menyekolahkan anaknya ke pesantren DDI, dan adanya perkembangan dari segi fasilitas pesantren DDI, adanya renovasi gedung yang didapatkan DDI dan perkembangaan pendidikan Agama Islam mendapatkan perhatian dari pemerintah.[footnoteRef:30] Relavansi penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yakni di DDI Mangkoso. Namun sangat jauh berbeda dari focus penelitian yang mana penelitian tersebut hanya berkutat pada eksistensi DDI Mangkoso sedangkan penelitian yang akan penyusun lakukan menekankan pada substansi syiar Islam Anregurutta H. Abd. Rahman Ambo Dalle selaku pendiri pondok pesantren DDI Mangkoso. [30: Andi Masyithah Rahmah dkk., "Darud Da’wah Wal Irsyad di Barru 1966-1998." Pattingalloang 8.1 (2021), h. 43-54.] 


1. Muhaemin Latif, Pergulatan Pesantren dengan modernitas (Bercermin pada Pondok Pesantren DDI Mangkoso Barru). Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam pengumpulan data, peneliti mempraktekkan triangulasi, observasi, wawancara dan pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait dengan pesantren dan modernitas. Data-data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren DDI Mangkoso memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam melakukan negosiasi dan dialog dengan arus globalisasi dan modernitas. Keberhasilan pesantren ini karena didukung oleh kreatifitas dan inovasi pesantren dalam menjembatani tradisi dan modernitas. Beberapa strategi yang dijabarkan dalam pesantren ini adalah mendefinisikan ulang makna modernitas, mengadopsi sistem pendidikan madrasah, pembinaan bahasa Inggris, serta pembentukan karakter kemandirian.[footnoteRef:31] Sebagaimana penelitian yang dilakukan Masyhitha, penelitian Muhaemin Latif juga hanya berfokus pada lembaga pendidikan DDI Mangkoso sehingga sangat jelas relevansi dan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penyusun lakukan. [31: Muhaemin Latif. "Pergulatan Pesantren dengan Modernitas: Bercermin pada Pondok Pesantren DDI Mangkoso, Barru." Al-Qalam 25.2 (2019), h. 1.] 


Berdasarkan uraian penelitian terdahulu yang penyusun cantumkan di atas, serta setelah diklasifikasikan relevansi dan perbedaannya maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini lebih banyak dibandingkan dengan relevansinya maka penelitian ini telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan atas pertimbangan keluasan cakupannya.

1. Metodologi Penelitian

0. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

0. Jenis Penelitian

Dalam mendeskripsikan objek penelitian, jika dilihat dari aspek datanya maka jenis data yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif. Dari aspek dimana mendapatkan data, dimana proses pengumpulan datanya menggunakan penelitian (Library research), dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data-data dari berbagai sumber seperti buku-buku, jurnal, lontarak, dan berbagai sumber dari media elektronik.

0. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan pendekatan arkeologi. Pendekatan historis memiliki fungsi untuk menemukan data yang otentik dan dapat dipercaya, serta usaha sintesis terhadap data hingga menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya.[footnoteRef:32] [32: Eka Suliyanti, “Peranan Khalifah Al-Ma’mun dalam Perkembangan Imu Pengetahuan di Baghdad 813-833 M” (Analisis penelitian Sejarah). Skripsi, Universitas PGRI, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Yogyakarta, 2016.] 


Sedangkan untuk pendekatan Antropologi digunakan untuk merekap nilai-nilai yang mendasari perilaku tokoh sejarah, gaya hidup, status, system kepercayaan yang mendasari pola hidup dan sebagainya.[footnoteRef:33] Penelitian ini memiliki kaitan terhadap perubahan kondisi social ekonomi masyarakat Baghdad, khususnya pada masa Daulah Bani Abbas yang telah berhasil membesarkan kota Baghdad di bidang sains melahirkan intelektual-intelektual ternama di bidang agama dan ilmu-ilmu umum, seperti di bidang ekonomi. Mereka mampu mengatur kemajuan ekonomi, seperti industri kertas, peralatan rumah tangga, dan industri lainnya.  [33: Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1993), h. 4] 


Selain pendekatan di atas, digunakan pula pendekatan pendidikan (paedadogik). Pendekatan ini dimaksudkan untuk menelusuri jejak sejarah pendidikan yang dilakukan oleh Anregurutta Abdurrahman Ambo Dalle semasa hidupnya. Pendekatan ini juga dimaksudkan karena arah penelitian ini menekankan DDI sebagai lokus penelitian yang kedudukannya sebagai lembaga pendidikan yang didirikan oleh Anregurutta Abdurrahman Amdo Dalle.

Jika dilihat dari aspek disiplin ilmu, penelitian ini menggunakan jenis penelitian sejarah. Penelitian sejarah adalah melakukan rekonstruksi sistematis dan obyektif terhadap masa lalu, dengan tahapan pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, dan sintesis bukti untuk menegakkan fakta dan mendapatkan kesimpulan yang kuat..[footnoteRef:34] [34:  Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Banteng, 2013), h. 69.] 


1. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian sejarah terdapat empat tahap metode pengumpulan data diantaranya yaitu:

0. Heuristik

Heuristik merupakan tahapan proses pengumpulan sumber sejarah, yaitu tahapan awal dalam pengolahan data yang digunakan dalam mencari atau mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek penelitian yang dapat dianggap dapat memberikan informasi yang konkrit terkait dengan objek penelitian itu sendiri. Jenis sumber yang digunakan: 

1. Menggunakan sumber pustaka, seperti buku-buku tentang sejarah peradaban dan tulisan sebagai rujukan utama, koran, naskah atau sumber lainnya yang dapat diperoleh di perpustakaan. pencarian data peneliti mencari pada perpustakaan UIN Alauddin dan menemukan beberapa sumber sekunder yaitu buku karangan dari Sti Zubaidah, Badri Yatim, H. Syamsuddin Nasution. Yang di dalam buku tersebut berkaitan dengan kekuasaan Abbasiyah terhadap kota Baghdad, dari mulai pembangunannya hingga keruntuhannya.

1. Memamfaatkan fasilitas internet. Pertimbangan utamanya karena pandemik yang sedang terjadi sekarang ini sehingga mengharuskan kita untuk belajar dari rumah (work from home). Selain itu juga karena internet merupakan jaringan dunia maya yang memiliki lintasan yang sangat luas, sehingga memungkinkan untuk mengakses data penting seperti Jurnal, Repository, Skripsi maupun KTI lainnya. Pencarian data melalui internet akan dilakukan dengan menggunakan bantuan mesin pencari (searh engine) seperti Goggle dan Wikipedia.

0. Kritik Sumber

Sumber-sumber yang telah diperoleh melalui tahapan heuristik, selanjutnya harus melalui tahapan verifikasi guna untuk menentukan keaslian yang berkaitan dengan bahan yang digunakan dari sumber tersebut. Terdapat dua macam kritik sumber yaitu:

1. Kritik Eksternal, merupakan kritik konstruktif dari luar sejarah yang dilakukan dengan mencari kebenaran fisik suatu sumber sejarah melalui sejumlah pengujian terhadap berbagai aspek di luar sumber sejarah, aspek yang dibutuhkan adalah kapan dan di mana sumber itu dibuat? Siapa yang membuatnya? Dari bahan apa sumber itu dibuat? Dan bagaimana kerangka konseptualnya?[footnoteRef:35] [35: Abd Rahman Hamid & Muhammad Saleh Majid, Pengantar Ilmu Sejarah (Cet, I; Yogyakarta: Ombak, 2011), h, i. ] 


1.  Kritik Internal, merupakan kritikan yang membangun dari dalam, yang didasarkan pada kesaksian sejarah di dalam suatu sumber sejarah yang telah dikumpulkan.

0. Interpretasi

Interpretasi atau interpretasi sejarah sering disebut dengan analisis sejarah. Analisis itu sendiri berarti mendeskripsikan dan dalam terminologi yang berbeda dari sintesis yang artinya menyatukan. Namun, baik analisis dan sintesis dipandang sebagai metode interpretasi utama. Dalam menafsirkan sejarah, penulis tidak dapat memberikan hasil penafsirannya sendiri, karena kajian sejarah membutuhkan beberapa metodologi dari alat bantu sejarah.

0. Historiografi

Historiografi merupakan tahapan paling akhir dari seluruh rangkaian penulisan karya ilmiah tersebut, pada tahap ini penulis berusaha menyusun fakta-fakta ilmiah, dengan merekonstruksi data ke dalam bentuk tulisan.  Historiografi atau laporan hasil penelitian. Pada fase ini peneliti mencoba focus menangkap dan memahami histoire ralite atau sejarah sebagaimana terjadinya.

Dalam konteks itu, penulisan sejarah tidak hanya sebatas menjawab pertanyaan-pertanyaan elementer atau deskriptif mengenai; “apa”, “siapa”, “kapan”, “bagaimana” suatau peristiwa terjadi, melainkan suatu ekspalansi secara kritis dan mendalam tentang “bagaimana” dan “mengapa” atau sebab terjadinya suatu peristiwa.[footnoteRef:36] Pada tahap ini, penulis memaparkan kondisi terbentuknya kota Baghdad sehingga mampu menjadi tonggak peradaban yang dikembangkan oleh Daulah Abbasiyah. [36: Abd. Rahman Hamid & Muhammad Saleh Madjid, Pengantar Ilmu Sejarah, h. 51-52] 


1. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan mengolah data, menyusun data, memilah-milahnya, menjadi unit-unit yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan sesuatu yang dapat diceritakan kepada orang lain.[footnoteRef:37] [37: M. Djunaidi Ghony dkk, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 247] 


Analisis data adalah proses mencari dan menghimpun data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan materi lainnya, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat dibagikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasi data, memecahnya menjadi beberapa unit, mensintesisnya, menyusunnya menjadi pola, memilih apa yang penting dan apa yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan yang dapat dibagikan kepada orang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa proses penelitian ini dilakukan secara tersruktur agar sistematis proses penelitian hingga hasil penelitian yang diperoleh. Dalam aspek metodologis, setiap penelitian dilakukan untuk menjamin kebenaran data berdasarkan rujukan dan referensi yang tersedia, dengan itu kemudian dilakukan proses analisis berdasarkan ketajaman berpikir mengolah, menyusun, memilah, membagi unitnya masing-masing hingga pada pemahaman alur cerita yang sebenarnya.

1. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan suatu penelitian disesuaikan pada rumusan masalah maka dengan itu dapat dipahami tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui biografi kehidupan Anregurutta H. Abd. Rahman Ambo Dalle.

1. Untuk mengetahui konsep kepesantrenan Anregurutta H. Abd. Rahman Ambo Dalle dalam syiar Islam.

1. Untuk mengetahui pengaruh syiar Islam Anregurutta H. Abd. Rahman Ambo Dalle pada jalur pendidikan, social, dan kebudayaan.

1. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat diklasifikasi menjadi dua sub-kegunaan, meliputi kegunaan praktis dan kegunaan ilmiah. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan praktis: penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan khususnya demi menunjang proses islamisasi yang santun melalui jalur syiar, pendidikan, dan sosial kultur.

1. Kegunaan ilmiah: penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan peneliti yang akan datang demi keberlanjutan tradisi riset.






BAB II

BIOGRAFI KEHIDUPAN ANREGURUTTA H. ABDURRAHMAN

AMBO DALLE

Sub-bab ini membahas dua point penting berkaitan dengan biografi Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle, meliputi; riwayat kelahiran, masa kecil dan pendidikan, sifat dan karakter, dan riwayat meninggalnya Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut:

1. Kelahiran Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle

Kelahiran dan Masa Kecilnya Kehijauan yang menghampar ditingkahi kicau burung bernyanyi, melukiskan kesuburan dan kedamaian. Itulah suasana yang tergambar di desa UjungE Kecamatan Tanasitolo, sebuah kampung yang berada di pinggir danau Tempe, terletak sekitar 7 kan dari kota Sengkang ibukota Kabupaten Wajo. Di kampung nan permai itu, pada hari Selasa siang tahun 1900, lahir seorang luri laki-laki dari pasangan yang berdarah bangsawan Bugis. Ayahnya bernama Puang Ngati Daeng Patobo dan Ibunya Puang Candara Dewi (Puang Cendaha).

Anreguruttta Ambo Dalle merupakan putra tunggal dari pasangan suami istri Puang Ngati Daeng Patobo dan Puang Cendra Dewa. Anre Gurutta H. Abd, Rahman Ambo Dalle lahir pada tahun 1900, dan dibesarkan di sebuah kampung yang terletak di sebelah timur tepi Danau Tempe, Desa UjungE Kecamatan Tanasitolo, 7 km sebelah utara Sengkang ibu kota Kabupaten Wajo dan meninggal dunia pada tahun 1996 tepatnya pada 29 November.[footnoteRef:38] [38: Muhammad Yusuf Khalid, Biografi Kiyai H. Abd. Ambo Dalle dan Sumbangannya dalam Syiar di Sulawesi Selatan, Indonesia (Cet. I; Kuala Lumpur: KUIM, 2005), h. 10.] 


Ayah Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle merupakan tokoh dan masyarakat yang sangat tinggi perhatiannya kepada masyarakatnya. Kepadanya warga sekitar kerap menanyakan persoalan yang tengah melilit mereka, mulai dari masalah ekonomi hingga masalah-masalah yang menyangkut keharmonisan rumah tangga.[footnoteRef:39] Daeng Patobo, sang ayah memberi nama Ambo Dalle, Ambo artinya bapak, sedangkan Dalle artinya rezeki, dengan harapan putranya akan membawa perubahan nasib, bukan hanya bagi keluarganya melainkan juga bagi masyarakatnya.[footnoteRef:40] [39: Muhammad Ruslan,Ulama Sulawesi Selatan: Biografi Pendidikan dan Syiar (Cet. I; Makassar: Komisi Informasi dan Komunikasi MUI Sul-Sel,2007), h. 5. Dikutip Ashar, Hadis-hadis tentang Zikir: Studi Kritis terhadap Hadis-hadis yang Termuat dalam Kitab al-Qaulu as-Sadiq fi Ma'rifatu al-Khaliq Karya AGH. A. Ambo Dalle.  Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (2010), h. 14.]  [40: Jajat Burhanuddin dkk., Transformasi Otoritas Keagamaan : pengalamanIslam Indonesiai(Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 6. Dikutip Ashar, Hadis-hadis tentang Zikir: Studi Kritis terhadap Hadis-hadis yang Termuat dalam Kitab al-Qaulu as-Sadiq fi Ma'rifatu al-Khaliq Karya AGH. A. Ambo Dalle, h. 15.] 


Saat mengandung, konon Puang Cendaha bermimpi melihat cahaya yang keluar dari perutnya. Oleh kedua orang tuanya, bayi itu diberi nama Ambo Dalle Dalam bahasa Bugis, Ambo berarti bapak dan Dalle berarti rezeki. Jadi, Ambo Dalle berarti sumbernya rezeki. Mungkin mereka berharap bahwa dengan nama itu, putra semata wayangnya kelak akan mendatangkan rezeki yang melimpah.

Ketika memasuki sekolah agama, nama Ambo Dalle ditambahkan dengan nama Abdur Rahman Sebagai anak tunggal, kedua orang tua terutama ibunya sangat menyayangi, namun tidak memanjakannya. Hal itu terlihat dari ketatnya mereka mengawasi pendidikan Ambo Dalle. Mula mula dia belajar mengaji pada I Midi, bibinya sendiri. Tetapi hal itu hanya berlangsung selama lima belas hari.

Karena kuatir kalau-kalau buah hatinya itu terpengaruh pergaulan anak-anak sebayanya yang lebih banyak bermain, apalagi ketika itu sang bunda sudah melihat kalau putranya memiliki tanda-tanda dan kelainan dari anak sebayanya, ibunya memutuskan untuk mengajari langsung di rumah sendiri sehingga lebih mudah mengawasinya Setamat mengaji. Ambo Dalle dimasukkan mengaji tajwid (massara baca) pada pengajian yang diasuh oleh Puang Caco, kakeknya sendiri yang kebetulan adalah Imam UjungE Selain belajar, ia juga membantu kakeknya mengajari anak-anak lainnya.

1. Masa Kecil dan Pendidikan

Pada masa kanak-kanaknya Anregurutta sama halnya dengan anak-anak lainnya, suka bermain-main dengan teman sebayanya, hanya saja postur dan tubuhnya agak kecil sehingga disayangi oleh teman-temannya, apalagi memang perangai semula jadinya sangat halus sebagai seorang anak bangsawan yang terpandang di kampungnya, lebih-lebih kedua orang tuanya sangat menyayanginya sebagai anak semata wayang.[footnoteRef:41] [41: Al-Mukarram K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle : Sekilas Riwayat Hidupnya”, Suara DDI Berkhidmat untuk Umat, Januari,2005, h. 47] 


Sebagaimana dipahami Anre Gurutta Ambo Dalle merupakan anak tunggal, ia dibesarkan di lingkungan keluarga dengan tingkat sosial ekonomi yang baik.[footnoteRef:42] Sebagaimana dijelaskan oleh Yusuf Khalid bahwa Anre Gurutta Ambo Dalle senantiasa dijaga dengan baik oleh sejumlah pembantu yang mengabdi kepada Daeng Patobo.[footnoteRef:43] Sementara ibunya, mengawasi pergaulan Anre Gurutta Ambo Dalle hingga tamat pengajian agar tidak terpengaruh dari pergaulan kurang baik dari teman sepergaulannya. Setelah melalui didikan ibunya, ia dimasukkan pada pengajian masara’ baca (tajwid) yang dibimbing langsung oleh kakeknya, La Caco Imam UjungE.[footnoteRef:44] [42: Abdul Rahman, Menalar Tasawuf Anre Gurutta Ambo Dalle: Tela’ah Kitab al-Qaulu al-Shadiq fi Ma’rifat al-Khaliq (Cet. II; Ciputat: Dialektika, 2012), h. 17.]  [43: Muhammad Yusuf Khalid, Biografi Kiyai H. Abd. Ambo Dalle dan Sumbangannya dalam Syiar di Sulawesi Selatan, Indonesia, h. 11.]  [44: M. Nasruddin Anshory, Anregurutta Ambo Dalle Maha Guru dari Bumi Bugis (Yogyakarta: Jendela, 2006), h. 9.] 


Kehausan akan ilmu agama Anre Gurutta Abd. Rahman Ambo Dalle dilanjutkan dengan belajar qirāah sab’ah (baca pitue) sekaligus menghapal al-Quran serta ilmu nahwu dan saraf kepada Gurutta H. Muhammad Ishaq. Dalam belajar yang penuh kesungguhan itu Ambo Dalle bisa membaca kitab-kitab berbahasa Arab dan akhirnya ia bisa membaca tafsir al-Quran. Agaknya Ambo Dalle mendapat keistimewaan dari Allah Swt, ia terus belajar dengan sungguh-sungguh tanpa merasa bosan sehingga jadilah ia seorang yang alim dan banyak yang lebih muda belajar dan berteladan kepadanya.[footnoteRef:45] [45: Nasruddin Anshoriy, Anregurutta Ambo Dalle:Maha Guru dari Bumi Bugis, h.9.] 


Selanjutnya, Ambo Dalle melanjutkan pelajaran tajwidnya (baca pitul), menghafal Alquran, serta belajar Nahwu dan Sharaf pada H. Muhammad Ishaq, ulama setempat yang dikenal ahli dalam bidang ilmu tersebut, selama tiga bulan. Usia tujuh tahun dia sudah mampu menghafal Alquran dengan baik Sejak itulah ia populer di kalangan masyarakat Tancung dan sekitarnya (Wajo) dan banyaklah anak-anak yang berdatangan untuk belajar mengaji kepadanya.

Karena selalu merasa haus akan ilmu, sementara di kampungnya belum ada pendidikan formal, ia berangkat ke Sengkang yang berjarak 7 km dari kediamannya. Di kota ini ia memasuki sekolah Volk-School (sekolah desa 3 tahun) dan kursus bahasa Belanda di HIS (Hollands Inlands School), sebuah Sekolah. Rendah berbahasa Belanda. Yang dapat diterima di sekolah tersebut adalah kaum bangsawan pribumi.

Berbeda dengan remaja seusianya yang mempunyai banyak waktu luang untuk digunakan menyalurkan gejolak jiwa remaja yang sedang mencari identitas, Ambo Dalle muda nyaris tak punya waktu untuk bersantai. Hampir seluruh waktunya digunakan untuk belajar. Kalaupun ada waktu luang yang tersisa itu digunakan untuk berolah raga. Olah raga yang digemarinya adalah sepak bola. Ambo Dalle dikenal sebagai pemain yang andal. Oleh teman-temannya, ia dijuluki si rusa karena memiliki nafas kuat dan lari yang kencang. Dalam kesebelasan, ia bisa menempati posisi mana saja. Baik posisi penyerang, gelandang maupun pertahanan belakang Selain itu ia pun bisa memainkan praga dengan gaya yang menawan. Tak heran kalau ia banyak dikagumi gadis-gadis masa itu.

Sementara itu, di negeri Wajo telah banyak ulama yang berasal dari Wajo dan belajar di Makkah, kembali dari sana dan membuka pengajian di negerinya. Pelajaran yang diberikan meliputi Tafsir, Fiqhi, Nahwu dan Sharal. Pemerintah kerajaan Wajo pun (Arung Matas dan Arung Eng) sangat senang pada ulama. Karena itu, kerajaan sering kedatangan tamu dari Saudi Arabiyah, dan tinggal bersama lama beberapa waktu untuk memberikan pengajaran atau pengajian; antara lain Syekh Mahmud Al-Jawad, Sayyid Abdullah Dahlan, dan Sayyid Hasan al-Yamani (kakek Dr. Zaki Yamani, mantan Menteri Perminyakan Arab Saudi).

Ambo Dalle tentu saja tidak melewatkan kesempatan baik itu, menimba ilmu dari ulama-ulama tersebut dengan mengikuti pengajian mereka yang diberikan dengan cara halakah dinduk bersila) Rupanya, ia tidak merasa puas dengan mempelajari bidang agama saja Maka, ia pun meninggalkan tanah Wajo menuju kota Makassar dan belajar pada sekolah guru yang dilaksanakan oleh Syarikat Islam (S1). Setelah tamat, ia kembali ke Sengkang untuk melanjutkan memperdalam ilmu agamanya 12 Tahun 1928, Haji Muhammad As ad Bin Abd. Rasyid Al By, seorang ulama Bugis yang berasal dari Wajo dan lahir di Mekkah tahun 1907, kembali ke tanah air dalam usia 21 tahun.

Beliau hafal Alquran pada usia 14 tahun. la lalu membuka Pian di kota Sengkang yang dilaksanakan di mesjid dan di uhnya sendiri. Dalam memberikan pengajian, beliau menggunakan bahasa Bugis dengan fasih sebagai bahasa pengantar, meskipun beliau sendiri lahir dan dibesarkan di Mekkah. Hal itu karena bahasa Bugis sebagai bahasa ibu tetap dipelihara dan digunakan dalam lingkungan rumahnya.

Seiring dengan kebutuhannya akan pengambangan intelektualitas yang lebih mapan, Anregurutta memasuki pendidikan secara formal dan nonformal. Dalam hal ini Anregurutta Ambo  Dalle memulai pendidikan formalnya di Volk School (Sekolah Rakyat) Sengkang, dan secara nonformal mengikuti kursus bahasa Belanda sore hari di HIS Sengkang. Untuk memperluas cakrawala keilmuan, terutama wawasan modernitas, Anregurutta Ambo Dalle kemudian berangkat meninggalkan Wajo menuju Makassar, Guru Syarikat Islam yang dipimpin oleh H.O.S. Cokroaminoto, dan di sinilah beliau mendapatkan cara belajar dan mengajar dengan metodologi baru, yakni sistem klasikal, bukan sistem halaqah.[footnoteRef:46] [46: Muhammad Ruslan,Ulama Sulawesi Selatan: Biografi Pendidikan dan Syiar (Cet. I; Makassar: Komisi Informasi dan Komunikasi MUI Sul-Sel,2007), h. 6.] 


Kegigihan dan keuletan Anregutta Ambo Dalle adalah kiat suksesnya yang lain. Ia melihat stigma di segenap lapisan masyarakatnya, dalam pelbagai sektor kehidupannya. Dan dia ingin menghilangkan sama sekali stigma demi stigma tersebut yang menjalar liar keseluruh sendi kehidupan itu. Dalam usianya yang relatif muda, Ambo Dalle sudah banyak berkenalan dengan kitab-kitab Tasawwuf, Mantiq, Teologi, Ilmu Hadis, Farāidh, dan Kesusatraan. Demikian juga studinya dalam ilmu pengetahuan modern, seperti pendidikan, Pisikologi, Filsafat. Segilain yang menonjol dari Anregurutta adalah kecendrungan mistik.[footnoteRef:47] [47: Muhammad Ruslan,Ulama Sulawesi Selatan: Biografi Pendidikan dan Syiar, h. 33.] 


Tamat sekolah guru Syarikat Islam Makassar, Anregurutta Ambo Dalle kembali ke Wajo dan melanjutkan pendidikan formalnya di sekolah Dar al-Ulūm Sengkang yang dipimpin oleh Sayyid Muhammad al-Akhdāliy.[footnoteRef:48] Di antara murid- murid angkatan pertama Anregurutta H. Muhammad As’ad adalah AnreguruttaAmbo Dalle termasuk murid yang menonjol dan cepat menarik perhatian gurunya. Ia menggabungkandiri pada pengajian tersebut segera setelah terbukanya pengajian itu. Setelah menguji kecerdasannya, Anregurutta H. Muhammad As’ad mangakui kalau ilmu muridnya setara dengan gurunya, sejak itu dia diangkat menjadi asisten. Bahkan ketika Anregurutta H.Muhammad As’ad mendirikan Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI), ia diserahi tugas memimpin madrasah itu.[footnoteRef:49] [48: Muhammad Ruslan,Ulama Sulawesi Selatan: Biografi Pendidikan dan Syiar, h. 7.]  [49: Azhar Arsyad, Ke-DDI-an Sejarah dan Pandangan atas Isu-Isu Kontemporer(Yogyakarta:LkiS, 2003), h. 23.] 


Pada tahun 1935 Ambo Dalle melaksanakant naik haji ke kota Mekkah. Pada saat itu naik haji pulang pergi memerlukan waktu paling sedikit 7 bulan. Ambo Dalle sempat bermukim di Mekkah selama 9 bulan. Selama itu waktu-waktunya selalu ia gunakan untuk bersujud di Mesjidil Haram. Selebihnya ia gunakan untuk memperdalam kajian agama. Antara lain dia mempelajari rahasia kerohanian kepada Syeh Ahmad Samsi. Guru besar ilmu tasawwuf itu menghadiahkan kitab Khazīratul Asrāril Qubrā. Dari sang Mursyid, Ambo Dalle mendapatkan ilmu khas, yang tidak semua orang mempelajarinya, antara lain tentang rahasia kewalian yang telah dicapai oleh para Waliyullah zaman dahulu. Gurutta Ambo Dalle mulai berenang dan kemudian menyelam ke dalam samudera spiritual. Pengalaman religius seperti itu tidak akan dicapai dengan beragama secara formal saja. Pengalaman itu menuntut pencarian hakikat diri, hakikat kehambaan yang kemudian sampai proses tersingkapnya tabir ma’rifat.[footnoteRef:50] [50: Nasruddin Anshoriy, Anregurutta Ambo Dalle: Maha Guru dari Bumi Bugis, h. 53.] 


1. Masa Dewasa 

Sepulang dari Mekkah, gairah syiarnya semakin mekar. Ia kembali mengajar di pesantren Gurutta As’ad. Dua potensi bertemu, menyatu dan bersama-sama berhasrat memperbaiki persoalan yang ada di tengah-tengah umat, serta bercita-cita mendorong kelambanan perkembangan daya dan dinamika masyarakat Sulawesi Selatan. Maka pantas jika lampu syiar yang kadang redup itu semakin terang menyala, meskipun cahayanya belum merebak sampai dimana-mana. Gairah Gurutta As’ad untuk mengabdi diimbangi semangat kerja Ambo Dalle beserta ketekunan dan kegigihannya.[footnoteRef:51] [51: Nasruddin Anshoriy, Anregurutta Ambo Dalle:Maha Guru dari Bumi Bugis, h.53.] 


AGH Abdurrahman Ambo Dalle atau yang lazim dipanggil Anregurutta tak pernah mengenal lelah melakukan silaturrahim ke berbagai tempat guna menebarkan kasih sayang dan menyapa umat, mulai dari perkotaan hingga ke kampung dan desa, takjarang menyebrangi laut dengan kapal-kapal kecil menuju pulau-pulau terpencil dikawasan Sulawesi.[footnoteRef:52] Jadi gurutta mengadakan pengajian sehingga pengajian itu memberikan pengaruh kemudian banyak orang datang menghadap ke gurutta. Jadi yang namanya pelanggaran itu berangsur-angsur menghilang.[footnoteRef:53] [52: M. Nasruddin Anshority, Anregurutta Ambo Dalle Maha Guru dari Bumi Bugis, h.xxxiii.]  [53: Iskandar, "Metode Wetonan (Mangaji Tudang) sebagai Media Bersyiar KH.  abdurrahman Ambo Dalle di Pondok Pesantren DDI Mangkoso." Komunida: Media Komunikasi dan Syiar 6.2 (2016), h. 11.] 


Anregurutta Abd. Rahman Ambo Dalle menggunakan tradisi-tradisi keIslaman dan juga budaya lokal dalam menyampaikan siar agamanya. Dalam suku Bugis banyak sekali kebudayaan yang kemudian dijadikan sebagai media beliau dalam bersyiar. Tanpa mengurangi nilai kearifan lokal juga yang tidak bertentangan dengan ajaran agama seperti bahasa, kebiasaan dan juga kesenian. Budaya di tangannya tidak hanya menjadi sebuah identitas suku dari beragam suku tetapi menjadi media yang bukan hanya sebagai media saling mengenal tetapi juga menjadi media menyebarkan ajaran Agama Islam yang sedari dulu di sebarkan oleh Nabi Muhammad Saw.[footnoteRef:54] [54: Iskandar, "Metode Wetonan (Mangaji Tudang) sebagai Media Bersyiar KH.  abdurrahman Ambo Dalle di Pondok Pesantren DDI Mangkoso, h. 10.] 


Syiar yang dilakukan oleh Anregurutta Abd. Rahman Ambo Dalle merupakan pengajian kitab yang menggunakan metode wetonan (mangaji tudang). Beliau mengumpulkan para santri di masjid lalu setelah sholat berjama’ah mengadakan pengajian selama 20 hari. Dan setelah santri semakin banyak berdatangan dari berbagai daerah di Sulawasi Selatan.

Anregurutta Abd. Rahman Ambo Dalle merasa perlu ntuk mengadakan sistem madrasah (klasikal). Hal ini di sebabkan karena santri-santri memiliki latar belakang pendidikan dan tingkat pemahaman yang beragam. Dengan demikian, Anregurutta Abd. Rahman Ambo Dalle merasa perlu membagi mereka dalam beberapa tingatan sesuai dengan tingkat pemahaman mereka terdadap kitab-kitab pelajaran. Klasifikasi tersebut berdasarkan dari hasil tes seleksi yang dilakukan oleh Anregurutta Abd. Rahman Ambo Dalle sendiri.[footnoteRef:55] [55: Iskandar, "Metode Wetonan (Mangaji Tudang) sebagai Media Bersyiar KH.  abdurrahman Ambo Dalle di Pondok Pesantren DDI Mangkoso, h. 12-13.] 


Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa sekilas tentang Anregurutta Abd. Rahman Ambo Dalle merupakan sosok yang intens melakukan syiar. Secara sederhana penyusun dapat memahamin jalur syiar yang ditempuh oleh Anregurutta Abd. Rahman Ambo Dalle meliputi; pertama, jalur pendidikan yakni dengan keberadaan DDI Mangkoso hingga saat ini. Kedua, syiar jalur kultur, yakni berdasarkan warna kebudayaan dan corak syiar yang direalisasikannya. Ketiga, jalur hubungan sosial, bahwa masyhurnya nama Anregurutta Abd. Rahman Ambo Dalle hingga saat ini oleh karena ia bersyiar melalui sikap ketauladanan.

Suatu ketika Anregurutta As'ad (Anregurutta Sade) mengunjungi tempat Ambo Dalle memberikan pengajian al-Quran, santrinya cukup banyak. Saat itu, selain mengajar mengaji Ambo Dalle juga telah diangkat sebagai juru tulis pembantu pada kerajaan bawahan (Sullewatang) Tancung Ini karena ia mempunyai kelebihan di antara kelebihan lainnya, yakni kemahiran dan kecepatan tangan kirinya menulis indah sama dengan tangan kanannya.

Melihat Ambo Dalle, Anregurutta As'ad mempunyai firasat bahwa orang ini bakal menjadi ulama besar la lantas mengajaknya bergabung dalam pengajiannya, hal mana ternyata dipenuhi oleh Ambo Dalle Sejak itu, ia mengikuti pengajian Anregurutta As'ad dengan tekun. Rupanya, beliau sering mengamati secara diam diam santrinya yang satu ini. Dalam penglihatanya. Ambo Dalle adalah adalah murid yang cerdas.

Suatu ketika, diadakan ujian secara lisan dengan menanyakan berbagai pelajaran yang pernah dipelajari. Ternyata, jawaban Ambo Dalle lah yang dinilai paling benar dan tepat la mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik. la pun dipermaklumkan oleh Anregurutta As'ad sebagai asisten karena ilmunya dianggap setaraf dengan sang guru.

Mulanya, Ambo Dalle tidak percaya dengan pengakuan gurutta itu. Tetapi, karena hal itu keluar dari lubuk hati Anregurutta, spontan Ambo Dalle menjabat dan mencium tangan Anregurutta As'ad sebagai tanda penghormatan murid pada gurunya. Sebagaimana dijelaskan Anregurutta Ambo Dalle sebagaimana diabadikan dalam buku karya gurutta Ahmad Rasyid berjudul Darul Da’wah Wal Irsyad (DDI) Mangkoso dalam Perspektif Historis, Organisasi, dan Sistem Nilai.

"Mulanya saya sekelas dengan Gurutta, namun beliau sering naik kelas lebih cepat karena sangat cerdas", kata AG. H.M. Abduh Pabbajah, salah seorang teman seangkatannya di Sengkang Bersamaan dengan itu, Arung Matowa Wajo dan Arung Lili (Arung EnnengE) menemui Anregurutta As'ad dan menyarankan agar pengajian dengan sistem halaqah (mengaji tudang) yang sudah berkembang ditingkatkan dengan membuka madrasah atau sekolah, disamping tetap mempertahankan sistem lama.[footnoteRef:56] [56: Ahmad Rasyid, Darul Da’wah Wal Irsyad DDI Mangkoso dalam Perspektif Historis, Organisasi, dan Sistem Nilai (Cet, I; Mangkoso:tt, 2018), h.] 


Pemerintah kerajaan bersedia membantu dengan menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan. Usul diatas diterima dengan baik oleh Anregurutta. Pada tahun 1930 dibukalah madrasah dengan tingkatan awaliyah, ibtidaiyah, iddadiyah, dan tsanawiyah. Madrasah yang kemudian bernama Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) diberi lambang yang diciptakan sendiri oleh Ambo Dalle atas persetujuan Anregurutta As'ad dan ulama lainnya. Bukan hanya itu, ia pun ditunjuk sebagai pimpinan perguruan yang baru didirikan itu Sementara Anregurutta As'ad tidak melepaskan diri begitu saja.

Beliau pun turut pula mengajar sambil meneruskan pengajian sistem halaqah seperti semula. 13 Dalam pada itu, Ambo Dalle memasuki babak baru dalam kehidupannya sebagai manusia. Tahun 1930 ia memasuki kehidupan rumah tangga dengan mengawini Andi Tenri. Namun, karena tidak membuahkan keturunan, bahtera rumah tangga mereka tidak berlangsung lama. la lalu kawin dengan Puang Sohrah, yang tak lama kemudian diceraikannya juga.

Selanjutnya, Ambo Dalle menikah dengan Andi Selo yang masih ada hubungan dengan Anregurutta As'ad. Dari mereka Ambo Dalle tidak memperoleh seorang keturunan pun. 16 Tahun 1935, Ambo Dalle untuk pertama kalinya menunaikan ibadah haji. Di tanah suci ini ia menetap selama sembilan bulan untuk memperdalam ilmu agama yang pernah dipelajarinya di Wajo. Pada salah seorang Syekh tempatnya belajar, Syekh Ahmad Sanusi, ia memperoleh sebuah kitab, Khazinatul Asraril Qubra. Menurut penuturan gurunya, dalam kitab itu ia dapat membaca dan mempelajari apa saja yang ingin diketahuinya tentang hal-hal gaib.

Dari kitab tersebut ia mengenal rahasia Waliyullah di zaman dahulu. Beliau lalu mengamalkan Ketika kembali ke Sengkang, pesantren yang dibinanya itu semakin populer sejak saat itu ia dipanggil Gurutta oleh para santri yang artinya guru kita, Santri-santrinya berdatangan dari berbagai penjuru. Di antaranya ada yang berasal dari Soppeng Riaja sebuah kerajaan subur dan makmur yang berada di pesisir barat Sulawesi Selatan 17 Hijrah ke Mangkoso.

M.Yusuf Andi Dagong Petta Soppeng, raja terakhir dari Kerajaan Soppeng Riaja rupanya tertarik dengan sistem pendidikan yang diadakan oleh Anregurutta As'ad di Sengkang la pun bermaksud mendirikan perguruan yang sama. Hal itu terdorong oleh kenyataan bahwa kondisi beragama rakyatnya kurang menggembirakan. Ini tercermin dari mesjid yang didirikan dalam wilayah kerajaanya seringkali kosong dari jamaah Menurutnya, untuk menyemarakkan mesjid maka harus didirikan lembaga pendidikan Dan, MAI Sengkang lah tumpuan harapannya.

Berdasarkan hasil pertemuannya dengan masyarakat dan tokoh agama, Petta Soppeng lalu mengirim tokoh utusan ke Sengkang dan menjumpai Anregurutta As'ad mengutarakan permintaan Arung dan masyarakat Soppeng Riaja Rupanya, keinginan tersebut tidak dapat diterima oleh Anregurutta. Beliau tidak menginginkan ada cabang perguruan karena dikuatirkan akan mempengaruhi kualitasnya.

Selain itu, guru yang diminta oleh utusan Soppeng Riaja adalah Gurutta H. Ambo Dalle, murid kesayangan sekaligus asisten dan tulang punggung pesantrennya. Namun, dengan berprinsip pada falsafah bugis Icauitu gettengnge ri kekkee, Arung Soppeng Riaja tidak berputus asa. Diperintahkannya utusan itu kembali lagi ke Sengkang. Melihat kegigihan utusan Soppeng Riaja itu, Anregurutta As'ad akhirnya luluh juga. Diserahkannya kepada Gurutta Ambo Dalle untuk mengambil keputusan, hal mana diterima baik oleh beliau.

Hari Rabu tanggal 29 Syawal 1357 H atau 21 Desember 1938 M, Gurutta Ambo Dalle memulai babak baru perjuangannya. Hari itu ia secara resmi meninggalkan Sengkang, hijrah ke Mangkoso bersama istri, kedua orang tua, serta beberapa orang santri seniornya. Pemerintah kerajaan sudah menyiapkan segala fasilitas yang dibutuhkan, mulai dari rumah, padi, hingga nafkah bulanannya Di Mangkoso, calon santri sudah menunggu sehingga hari itu juga beliau langsung memulai pengajian perdana di Masjid Jami Mangkoso.

Pesantren yang baru dibukanya itu diberi nama yang sama dengan pesantren Anregurutta As'ad di Sengkang, yaitu Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) meski keduanya tidak ada hubungan organisasi, 18 Mangkoso adalah tempat yang tenang, penduduknya hidup tenteram. Jangankan perampok atau pencopet, pencuri sekecil apapun tidak pernah ada. Bahkan, bila ada diantara warga melakukan perbuatan zina, Gurutta langsung diberitahu. Beliau lalu menyampaikan kepada masyarakat agar orang tersebut dikeluarkan dari kampung.

Gurutta meminta agar tradisi lama masyarakat yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti memuliakan batu-batu kubur dan pohon-pohon besar segera dihentikan Gurutta bahkan memerintahkan agar batu-batu nisan yang telah dibongkar itu dijadikan pondasi jalan agar bisa diinjak oleh masyarakat untuk menunjukkan bahwa batu-batu tersebut tidak punya kekeramatan apa-apa. Di masa pemerintahan Arung Petta Cowa, ia sangat mempertahankan menghembuskan nafasnya. yang terakhir, Petta Cou memerintahkan supaya amalan yang mengandung unsur khurafat itu segera dihentikan tradisi tersebut.

Pengalaman pengalaman Gaib Gurutta adalah manusia biasa yang memiliki keluarbiasaan Hal itu dibuktikan oleh berbagai pengalaman gaib yang tidak lazim dialami oleh manusia biasa. Bagi orang luar yang tidak memiliki hubungan emosional atau tidak pernah bergaul secara dekat dengan Gurutta, mungkin peristiwa-peristiwa itu dianggap sebagai sesuatu yang bersifat irasional atau kontroversi. Penulis tidak bermaksud membesar-besarkan berbagai peristiwa tersebut agar muncul kultus individu terhadap pribadi Gurutta Tetapi, penulis hanya mencoba mengungkap berbagai sisi pribadi dan kehidupan Gurutta sejauh informasi yang didapatkan.

Tentu saja, semua itu berdasarkan kesaksian mereka yang pernah menyaksikan kejadian itu ataupun penuturan langsung dari Gurutta Dalam keyakinan Islam, seseorang yang ketakwaannya mencapai derajat tertentu akan mendapatkan keistimewaan dari Allah Swt., Sang Maha Berkehendak atas segala sesuatu. Sejak tinggal di Mangkoso, banyak kejadian luar biasa terjadi.

Dalam mengarang kitab misalnya, berawal dari mimpi membaca kitab yang langsung bisa dihafalnya. Saat bangun dari tidur, hafalan itu kemudian ditulis oleh Abdullah Giling, santri terdekat merangkap pemboncengnya yang sangat bagus tulisan Arabnya Diantara kitab-kitab yang telah dikarang oleh Gurutta ialah sebagai berikut:

1. Al-Qaulus Shadiq fi ma'rifatil Khalaqi

1. Arrisalah Albahiyyah fil Aqail Islamiyah

1. Al Hidayatul Jaliyyah dan Maziyyah Ahlus Sunnah Wal Jamaah (bidang akidah).

1. Di bidang syariah ada kitab Mursyidut Tullah dan Addurusul Fiqhiyyah, serta yang lain lainnya.

H.M. Busairi Juddah, mantan Dekan Fakultas Syariah IAIN Alauddin Makassar yang menjadi santri di Mangkoso tahun 1940-an berkisah bahwa seringkali Gurutta berlama lama di kamar mandi, tetapi setelah keluar ia menyuruh Abdullah Giling untuk menulis syair. Ini berarti bahwa Gurutta berfikir sambil menyusun syair ketika berada di dalam kamar mandi.

Mimpi Anregurutta Ambo Dalle juga dijelaskan dalam buku karya gurutta Ahmad Rasyid:

Mimpinya yang lain, Gurutta melihat dirinya berjalan bersama teman-temannya menuju ke sebuah bukit Mengenai hal ini, Gurutta bercerita Saya bersama beberapa orang berjalan menuju sebuah bukit. Sesampainya di bukit tersebut, saya lalu mendaki ke puncak. Teman-teman saya yang lain tidak mampu mengikuti, tertinggal di bawah. Di puncak bukit, Saya melihat beberapa wajan di atas tungku yang masih menyala. Di dalam wajan tersebut terdapat bubur yang terbuat dari ramuan kitab Setiap wajan memiliki nama kitab dari cabang ilmu tertentu. Ketika salah satu isi wajan tersebut saya makan, serentak isi wajan yang lain ludes pula isinya. Saat terbangun, semua isi kitab itu saya hafal dengan baik (AGH Abd Rahman Ambo Dalle, wawancara 18.4.1991).[footnoteRef:57] [57: Ahmad Rasyid, Darul Da’wah Wal Irsyad DDI Mangkoso dalam Perspektif Historis, Organisasi, dan Sistem Nilai, h. 20.] 


Pengalaman gaib lainnya, Gurutta bermimpi bertemu Imam Syafi dan memperoleh ilmu dan hikmah dari ulama besar pencetus salah satu mazhab tersebut. Mimpi seperti itulah biasanya dijadikan petunjuk dalam mengambil sikap disaat menghadapi suatu masalah, baik sifatnya pribadi, menyangkut organisasi, bahkan kenegaraan.

Beliau pertama kali mengalami turunnya Lailatul Qadr pada malam 27 Ramadan 1358 H atau 9 November 1939 M, tahun pertama mukimnya di Mangkoso. Peristiwa spiritual luar biasa yang senantiasa dinanti oleh umat Islam itu ditandai oleh seberkas cahaya yang memenuhi setiap sudut mesjid Masyarakat Mangkoso yang kebetulan terjaga malam itu menyangka kalau mesjid terbakar Gurutta mendoakan agar diberi ilmu yang berberkah dan tujuh generasinya menjadi ulama besar Ahlussunnah Wal Jamaah.

Pada zaman penjajahan Jepang, Gurutta seringkali dibonceng sepeda melewati pos penjagaan Tentara Jepang memerintahkan setiap orang yang melewati pos untuk turun dari sepeda dan memberi hormat. Kepada Abdullah Giling yang memboncengnya, Gurutta memerintahkan untuk jalan terus, tidak perlu berhenti. Gurutta pun lewat tanpa halangan apa-apa. Hanya saja, pengendara sepeda yang menyusul di belakang dan ikut ikutan tidak turun mendapat bentakan dan dipukuli oleh petugas pos.

Dalam masa-masa sulit atau membutuhkan sesuatu, baik yang menyangkut kebutuhan pokok sehari-hari ataupun keperluan pesantren, ada saja bantuan langsung yang diperolehnya dengan cara yang gaib. Disaat memerlukan sejumlah dana, ditemukan seikat uang dari balik bantal atau kasur tempat tidurnya. Atau ada orang yang tidak diketahui dari mana datangnya tiba-tiba mengantarkan uang kepadanya." Busairi Juddah yang semasa di Mangkoso bertugas menimba air dan berbelanja di pasar bersama Abdullah Giling menuturkan pengalaman pribadinya hidup bersama Gurutta. Diantaranya saat hendak ke pasar ia memberi tahu Gurutta bahwa uang belum ada. Lalu Gurutta berkata, "Coba angkat bantal itu", dan ternyata uang ada di situ (Busairi Juddah dalam Khalid, 2005 24).

Seringkali terjadi, tatkala beliau tertidur atau sedang sendirian di dalam kamar tiba-tiba berbicara dalam bahasa Arab. Saat ditanya oleh santri yang mendengarkan, Gurutta menjelaskan bahwa ia baru saja kedatangan tamu Wali Allah atau gurunya dari Sengkang, Anregurutta As'ad Pernah suatu ketika, saat masih tinggal di Mangkoso, Gurutta tertidur selama tiga hari tiga malam. Begitu terbangun, beliau bercerita bahwa ia baru saja didatangi seorang wali yang mengajaknya menjalani kehidupan sebagai wali. Namun ajakan itu ditolak oleh Gurutta karena beliau tidak ingin terpisah dari umatnya.

Suatu ketika, masyarakat Mangkoso resah akibat kemarau berkepanjangan. Sungai, sumur, dan mata air kering. Sawah yang semestinya ditanami meranggas dan tanahnya retak retak. Melihat keadaan itu, Gurutta tidak tinggal diam. Ia segera meminta penduduk berkumpul di lapangan sepak bola untuk melakukan salat dan berdoa meminta hujan yang ia pimpin langsung. Seluruh masyarakat yang mengikuti prosesi itu menjadi saksi betapa makbulnya doa Sang Anregurutta Orang-orang belum beranjak meninggalkan lapangan ketika tiba-tiba hujan deras mengguyur bumi.

Lapangan sepak bola Mangkoso pun turut menjadi saksi bisu akan keberkahan ilmu Gurutta. Selang beberapa lama tinggal di Mangkoso, Gurutta lalu bercerai dengan istri ketiga yang diboyongnya dari Sengkang Andi Selo Gurutta kemudian kawin dengan St. Marhawa (Puang Hawa), putri saudara sepupunya sendiri. Dari istri terakhirnya. ini beliau memperoleh empat orang putra, namun yang sulung meninggal dunia saat masih bayi Letak Mangkoso yang bersebelahan dengan Paccekke (markas para pejuang), membuat Gurutta selalu berhubungan dengan para pejuang itu, meskipun ia sendiri tidak pernah secara langsung memanggul senjata. Namun, setiap saat tempat tinggalnya selalu disinggahi para pejuang yang meminta didoakan keselamatannya.

Bahkan, ketika anggota ekspedisi TRI Persiapan Sulawesi di bawah komando Mayor Andi Mattalatta. akan berangkat ke Jawa untuk menemui Presiden Soekarno dan Panglima Besar Sudirman pada tahun 1947, mereka menemui Gurutta untuk didoakan agar selamat dalam perjalanan. Begitu pun saat mereka kembali dari Jawa pada tahun 1947.

Mendirikan DDI Sementara itu, pesantren MAI yang dibinanya dengan dibantu oleh beberapa orang santri seniornya terus berkembang Dalam pertemuan sejumlah ulama pendukung MAI di Watang Soppeng pada tanggal 7 Februari 1947, disepakati membentuk. sebuah organisasi untuk menangani perkembangan MAI tersebut, yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial kemasyarakatan Organisasi baru ini diberi nama Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI).

Anregurutta H.Abdurrahman Ambo Dalle lalu didaulat menjadi ketua bersama Anregurutta H.M.Abduh Pabbajah yang terpilih sebagai sekretaris. Ia pun dipercaya untuk membuat lambang organisasi itu. Sepulang dari Soppeng, perguruan MAI yang dipimpinnya diintegrasikan dengan organisasi baru itu. Sejak itu, MAI Mangkoso beserta seluruh cabang-cabangnya berganti nama menjadi DDI, sekaligus Mangkoso dijadikan pusat organisasi. Dalam perkembangan selanjutnya, DDI membuka cabang-cabang di berbagai daerah.

Pembukaan cabang tersebut pada umumnya karena permintaan masyarakat setempat didukung oleh pemerintah yang menginginkan di daerahnya ada sekolah DDI. Hal ini menyebabkan permintaan tenaga pengajar mengalir dari berbagai daerah. Untuk melayani mereka, Gurutta mengambil kebijaksanaan. Santri yang duduk di tingkatan tertinggi ditugaskan keluar untuk mengajar dalam jangka waktu tertentu. Setelah tugasnya selesai mereka dipanggil kembali untuk meneruskan pelajaran dan diganti oleh santri lainnya. Sabri Sabri Yasnur Sementara itu pada tahun 1949, istri terakhirnya, Hj. Marhawa yang populer dengan panggilan Puang Hawa melahirkan putra kedua, Muhammad Ali Rusdy.

Dalam waktu yang hampir bersamaan, datang tawaran dari Pemerintah Swapraja Mallusetasi yang memintanya menjadi kadhi di Pare Pare Tawaran ini diterima baik oleh Gurutta. Sambil tetap memimpin pesantrennya di Mangkoso, beliau menjalankan tugas baru sebagai kadhi. Hal itu menyebabkan Gurutta harus bolak balik Mangkoso-Pare Pare dengan hanya dibonceng sepeda. Saat itu, beliau mulai menjajaki kemungkinan pusat organisasi dipindahkan ke Pare-Pare.[footnoteRef:58] [58: Ahmad Rasyid, Darul Da’wah Wal Irsyad DDI Mangkoso dalam Perspektif Historis, Organisasi, dan Sistem Nilai, h. 22] 


1. Wafatnya Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle

Karena usianya yang kian sepuh, Gurutta beberapa kali jatuh sakit. Suatu hari, tanggal 8 November 1996, karena sakitnya dianggap parah, beliau dirawat secara khusus di ruang Intensif Care Unit (ICU) Rumah Sakit Akademis Ujung Pandang Para dokter ahli yang memeriksa dan merawat beliau mengatakan bahwa ulama besar itu dalam keadaan yang "sehat-sehat saja karena tidak menemukan penyakit yang serius. Kesimpulan para ahli medis itu sekaligus mengisyaratkan bahwa Gurutta mengidap penyakit tua". Usianya memang telah uzur. Tuhan memberinya keistimewaan untuk melalui masa akhir hayat dengan tenang.

Rupanya, sakit Gurutta kali ini merupakan sakit yang terakhir. Setelah beberapa hari menjalani perawatan, pada hari Jum'at tanggal 29 November 1996, saat kaum muslimin sedang melaksanakan salat Jumat. Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle menghembuskan nafas terakhir, meninggalkan semua yang dicintai dan mencintainya, menuju ke zat yang lebih mencintainya, Anregurutta berangkat dengan hati yang tenang karena perjuangan yang dirintisnya telah membuahkan hasil.[footnoteRef:59] [59: Muhammad Ruslan,Ulama Sulawesi Selatan: Biografi Pendidikan dan Syiar (Cet. I; Makassar: Komisi Informasi dan Komunikasi MUI Sul-Sel,2007), h. 182.] 


Esoknya, hari Sabtu tanggal 30 November 1996, sesuai wasiatnya semasa hidup, Gurutta dimakamkan di halaman depan Masjid Mangkoso, berdampingan dengan Gurutta H. M. Amberi Said dan Petta Soppeng. Sebelumnya, jenazah disemayamkan di rumah Gurutta di Ujung Baru Pare-Pare. Tumpah ruahnya ribuan orang pada prosesi pemakaman beliau menunjukkan betapa besarnya kecintaan umat kepadanya.

Kapuspen ABRI dan semua petinggi Sulawesi Selatan, mulai dari Gubernur, Ketua DPRD, Pangdam, Kapolda, serta tercatat 11 Bupati disamping puluhan tokoh penting lainnya, turut mengantarkan beliau ke peristirahatan terakhir. Dari Jakarta, Wakil Presiden, Pangab, Mendikbud, dan Kasad mengirimkan karangan bunga sebagai tanda duka cita 29 AGH.M.Faried Wadjedy memberikan sambutan mewakili keluarga pada acara pemakaman AGH Abd Rahman Ambo Dalle.[footnoteRef:60] [60: Muhammad Ruslan,Ulama Sulawesi Selatan: Biografi Pendidikan dan Syiar, h. 182] 


Beliau tidak pernah menuntut apa-apa dari masa pengabdiannya yang begitu panjang dan menyita hampir seluruh hidupnya. la ikhlas karena ia yakin, jerih payahnya tidak akan sia-sia. Kini rumput ilalang telah disiangi, benih yang ditabur pun telah berbuah. Sebagai orang Bugis, Gurutta telah mengamalkan prinsip yang dipegang teguh nenek moyangnya sejak berabad abad lampau. "Pura ba'bara sompe'ku, pura tangkisi' gulingku, ulebbirengngi telleng natoalie". Layar telah kukembangkan, kemudi sudah kupasang Kupilih tenggelam daripada surut kembali. Gurutta tidak tenggelam, ia pun tidak surut. la telah sampai mengantarkan umat lepas dari kebodohan dan keterbelakangan. Perjuangannya memang belum selesai.

Semasa hidup, sejak berdirinya MAI Mangkoso hingga lahirnya DDI, ia bukan sekadar sebagai tokoh sentral dan figur perekat warga DDI la bahkan menjadi "AD/ART" bagi organisasi. Kata dan sikapnya dijadikan rujukan dalam mengelola organisasi sampai ke tingkat paling bawah. Tidak mengherankan, karena sosok Gurutta yang kharismatik begitu identik dan lekat dengan DDL DDI adalah Gurutta dan Gurutta adalah DDI Apalagi, semua pengelola madrasah dan pengurus DDI, mulai tingkat pengurus besar hingga pengurus ranting adalah murid muridnya.




BAB III

SYIAR ISLAM ANREGURUTTA H. ABDURRAHMAN AMBO DALLE MELALUI DDI

1. Sejarah Berdirinya DDI Mangkoso

Sub-bab ini membahas tiga point penting sebagai gambaran umum yang dijadikan landasan operasional pondok pesantren DDI Mangkoso; meliputi dinamika berdirinya DDI Mangkoso, visi, misi, dan program strategis. Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut:

1. Dinamika Berdirinya DDI Mangkoso

1. MAI Mangkoso

Berbicara tentang pesantren, maka tidak akan terlepas dari perkembangan Islam masuk ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia telah dibarengi dengan keinginan dari pemeluknya untuk mempelajari dan mendalami ajaran Islam. Kemudian muncul tempat-tempat pendidikan agama yang dilaksanakan di rumah-rumah kyai, langgar, masjid, lalu berkembang menjadi lembaga pendidikan yang disebut pondok pesantren.

Pesantren merupakan lembaga Islam tertua di Indonesia. Kendatipun sejarah tidak mencatat secara pasti munculnya pesantren pertama kali di Indonesia, namun paling tidak lembaga pendidikan pesantren telah ada di masa para walisongo. Sekitar abad 16-17 M, misalnya pesantren yang didirikan oleh Maulana Malik Ibrahim di Gresik.

Lambat laun pesantren mengalami perkembangan, bukan hanya pada tataran system dan konsep pendidikan tetapi perkembangan itu terlihat pada menjamurnya pesantren di nusantara, mulai dari Sabang sampai Maraoke. Pesantren telah dikenal sebagai lembaga pendidikan yang memiliki ciri khas adanya kyai, santri, pondok, kitab kuning, dan masjid serta elemen lainnya. Demikian dapat dikatakan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional yang dapat bertahan hingga saat ini bukan hanya disebabkan oleh karena pesantren merupakan anak kandung di negara Indonesia, melainkan disebabkan pesantren memiliki kualitas khas dan mampu menyajikan pelayanan pendidikan yang dibutuhkan setiap zaman.

Di Sulawesi Selatan, Kabupaten Barru. Terdapat sebuah pesantren yang didirikan oleh seorang ulama karismatik yang akrab dengan sebutan Anregurutta H. Abd. Rahman Ambo Dalle. DDI Mangkoso, atau sebelumnya bernama MAI Mangkoso, didirikan pada Rabu 29 Syawal 1357 H. bertepatan dengan 21 Desember 1938 M. hari itu Gurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle tiba di Mangkoso beserta seluruh anggota keluarga dan beberapa orang santri seniornya di Sengkang.

Dinamika didirikannya MAI Mangkoso tidak lepas dari berbagai masalah. Di satu sisi Anregurutta As’ad memiliki harapan besar agar pusat pendidikan seyogyanya dipusatkan di Sengkang akan tetapi karena factor jarak yang terbilang jauh sehingga sangat sulit bagi masyarakat Mangkoso untuk menempuh jarak yang terbilang jauh untuk ukuran zaman saat itu.

Dengan problematika tersebut, setiap ulama memiliki keprihatinan, bukan hanya pada tentang bagaimana upaya memegahkan lembaga pendidikan dan memusatkannya pada satu titik sehingga masyhur di kalangan masyarakat. Tetapi perhatian utama seorang ulama adalah bagaimana upaya yang harus dilakukan agar setiap titik pada daerah tertentu mampu tersentuh oleh pendidikan agama Islam. Demikian yang dilakukan oleh Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle. Ia dengan berat hati menerima permintaan saran dari delegasi yang diutus untuk mendirikan MAI di Mangkoso.

Di sisi lain, Anregurutta As’ad demikian sama dengan berat hati menyerahkan pengambilan keputusan itu kepada gurutta Ambo Dalle dengan harapan yang bersangkutan akan menolak, ternyata, tugas itu diterima yang memang sudah ditemui sebelumnya di Pancana. Demikian beratnya, Gurutta Ambo Dalle berkata “padato pongaju, malekke lolling ure’ka”[footnoteRef:61]_ibarat pohon, saya ini tercabut bersama akarnya. Demikian kata-kata itu bermakna bahwa kepergiannya bukanlah seorang diri tetapi juga diikuti oleh seluruh keluarga dan beberapa santrinya. [61: Ahmad Rasyid, Darul Da’wah Wal Irsyad DDI Mangkoso dalam Perspektif Historis, Organisasi, dan Sistem Nilai (Cet, I; Mangkoso:tt, 2018), h.] 


Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle beserta seluruh rombongan yang terdiri dari Andi Selo (istri), Puang Ngati Daeng Patobo (Ayah), dan Puang Cendana (ibu), serta beberapa santri di antaranya Harunarrasyid, Ismail Kutai, dan Muhammadiyah ditampung di rumah Petta Soppeng (Saoraja). Anregurutta Ambo Dalle memulai pengajian di masjid Mangkoso dengan system halaqah atau oleh masyarakat Bugis dikenal dengan mangaji tudang, pengajian itu berlangsung selama 20 hari, setelah itu, Anregurutta Ambo Dalle menganggap sudah perlu mengadakan system madrasah (klasikal) mengingat pendidikan dan tingkat pemahaman santri-santri memiliki latar belakang pendidikan dan tingkatan yang tidak sama.

Rabu, 20 Zulkaidah 1357 H atau 11 Januari 1939 M dibukalah tingkatan tahdiriyah (tiga tahun), ibtidaiyah (tiga tahun), I’dadiyah (satu tahun), dan tsanawiyah (tiga tahun). Mulanya, berdasarkan hasil evaluasi santri hanya berjumlah 65 orang, namun terus bertambah hingga jumlahnya mencapai 400 orang. Adalah Madrasah Arabiyah Islamiyah atau dikenal MAI pada hakikatnya tidak memiliki kaitan secara organisasi dengan MAI Sengkang karena Anregurutta As’ad tetap tidak mengizinkan ada cabang MAI Sengkang.[footnoteRef:62] [62: Ahmad Rasyid, Darul Da’wah Wal Irsyad DDI Mangkoso dalam Perspektif Historis, Organisasi, dan Sistem Nilai, h. 23.] 


Dalam pengelolaan madrasah, Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle dibantu oleh 12 orang santri, tetapi salah satu santrinya, Muhammadiyah meninggal dunia maka tersisa 11 orang santri yang membantu Anre Gurutta Ambo Dalle, yaitu sebagai berikut:

1. Gurutta Burhanuddin

1. Gurutta Muhammad Makki Barru

1. Gurutta Abdul Rasyid Lapasu

1. Gurutta Abdul Rasyid Ajakkang

1. Gurutta Muhammad Yattangsengkang

1. Gurutta H. Hannan Mandalle

1. Gurutta Harunarrasyid Sengkang

1. Gurutta M. Amberri Said

1. Gurutta Muhammad Qasim Pancana

1. Gurutta Ismail Kutai

1. Gurutta Abd. Kadir Balusu.[footnoteRef:63] [63: Ahmad Rasyid, Darul Da’wah Wal Irsyad DDI Mangkoso dalam Perspektif Historis, Organisasi, dan Sistem Nilai, h. 23.] 


Menyusul kemudian gurutta Akib Siangka, yang dipanggil oleh Anregurutta Ambo Dalle dari Salemo, gurutta Abdurrahman Mattammeng juga dari Salemo, serta gurutta M. Amin Nashir dari Sengkang. mereka ditugasi oleh gurutta mengajar santri di tingkatan tahdiriyah, ibtidaiyah, dan I’dadiyah hingga pukul sepuluh pagi kemudian antara pukul sepuluh hingga memasuki waktu Dhuhur diambil alih oleh Anre Gurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle.

1. Perubahan MAI Menjadi DDI

Perkembangan MAI Mangkoso yang kian pesat ditandai oleh santri yang semakin banyak serta cabang-cabang yang tersebar di berbagai tempat, bukan hanya di dalam provinsi Sulawesi Selatan, tetapi juga di Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Kalimantan, dan Nusa Tenggara sehingga memunculkan pemikiran perlunya suatu organisasi yang bisa mengurus dan mengoordinasi hubungan antara cabang-cabang MAI di berbagai daerah dengan pusat MAI di Mangkoso. Di sini, muncul ide untuk mengadakan muasyarawah guna membicarakan renacan pembentukan organisasi tersebut.

Atas dukungan Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle, Syekh Abdurrahman Firdaus Sidrap, dan Anregurutta H. M. Abduh Pabbajah dari Allakkuang pertamuan yang berisi pembicaraan pembentukan organisasi induk tersebut berlangsung selama tiga hari, dimulai sejak 14 Rabiul Awwal 1366 H/5 Februari 1947 M dan berakhir pada hari Jumat, 16 Rabiul Awwal 1366 H/7 Februari 1947 M di Masjid Jami Watang Soppeng.

Beberapa putusan penting yang diambil dalam pertemuan tersebut adalah menyepakati perlunya pembentukan sebuah organisasi guna mengurus perguruan MAI seta mewadahi kegiatan MAI yang kian majemuk dan berkembang. Nama yang disepakati untuk organisasi induk tersebut adalah “Darud Da’wah Wal Irsyad”_yang berarti Darun (rumah, tempat, wadah), Da’wah (panggilan, ajakan, seruan untuk memasuki tempat tersebut), Irsyad (petunjuk), nama itu diusulkan oleh H. Abd. Rahman Firdaus.

Setelah penamaan organisasi yang kemudian disingkat DDI itu, pertemuan itu juga sekaligus membentuk pengurus yang terdiri dari pengurus inti:[footnoteRef:64] [64: Ahmad Rasyid, Darul Da’wah Wal Irsyad DDI Mangkoso dalam Perspektif Historis, Organisasi, dan Sistem Nilai, h. 24.] 


Ketua			: H. Abd. Rahman Ambo Dalle

Wakil Ketua		: H.M. Daud Ismail

Penulis I		: M. Abduh Pabbadjah

Penulis II		: H.M. Madani

Pembantu-pembantu	: H. Abd. Mu’in Yusuf (Khadi Sidenreng)

			  HM. Yunus Maratan

H. Abd. Kadir (Kadhi Maros)

H.M. Thahir (Kadhi Balanipa Maros)

Syekh Ali Mathar Rappang

H. Abd. Hafid (Khadi Sawitto)

H. Baharuddin Syatha (Khadi Suppa)

H. Kittab (Khadi Soppeng Riaja)

H. Muchadi Pangkajene Tammarenreng (T.M.B)

Penasihat			: Syekh H.M. As’ad Sengkang

Syekh Hasan

Syekh H. Abd. Rahman Firdaus

H. Zainuddin (Jaksa Pare-pare)

M. Aqib Genda

Lambang organisasi diserahkan kepada ketua terpilih, Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle. Sedangkan Anggara Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ditugaskan kepada gurutta M. Abduh Pabbadjah. Anggaran Dasar tersebut dibuat dalam bahasa Arab setelah ia kembali dari Alakkuang yang kemudian diindonesiakan oleh gurutta M. Ali al-Yafie bersama gurutta M. Amin Nasir. Setelah dikoreksi dan diperbaiki oleh Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle, Anggaran Dasar itu kemudian disahkan dalam Muktamar DDI ke-2 di Pare-pare.

1. Visi dan Misi

Perancangan visi pondok pesantren DDI Mangkoso sebagai “Serambi Cairo”[footnoteRef:65] yang disampaikan pada hari syukuran pondok pesantren tanggak 02 April 1985 sehubungan dengan telah berhasilnya H.M. Faried Wadjedy, M.A bersama H. Abd. Wahab Zakariya, MA., menyelesaikan pendidikannya di Mesir. Rancangan visi tersebut selanjutnya di jabarkan melalui misi yaitu sebagai berikut: [65: Pondok Pesantren DDI Mangkoso “Dokumentasi” Kabupaten Barru Sulawesi Selatan Tanggal 16 september 2021.] 


1. Membina santri agar menjadi manusia baik (al-Waladus shalaih) yaitu memadukan kemantapan imtak, kedalaman ilmu, keluasan wawasan keagamaan maupun kebangsaan, dan berhiaskan akhlakul karimah.

1. Mengupayakan pesantren agar menjadi lembaga pengkaderan ulama yang sejati, yang popular dengan istilah intelek atau “ulama plus”.

1. Mencetak santri yang berdaya “market competitive” dan “berkualitas ekspor” sehingga memiliki kapabilitas (mental, intelektual, dan yuridis) untuk melanjutkan berbagai perguruan tinggi agama maupun umum, negeri atau swasta yang ada di Indonesia. Karena itu, lepasan aliyah DDI Mangkoso pada hakikatnya memiliki “kunci bebas” yang dapat digunakan memasuki pintu berbagai perguruan tinggi.

1. Dalam meningkatkan dan mengembangkan pembinaan kea rah kemajuan, pondok pesantren mengacu kepada motto “Attamassuku bil qadimis shalih, wal akhzu bil jadidil ashlah”, mempertahankan yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik.[footnoteRef:66]  [66: Pondok Pesantren DDI Mangkoso “Dokumentasi” Kabupaten Barru Sulawesi Selatan Tanggal 16 september 2021.] 


1. Model Kepesantrenan DDi Mangkoso

Untuk mengetahui konsep kepesantrenan Anregurutta mestilah merujuk pada strategi, program, dan kiat pengembangan  pondok pesantren DDI Mangkoso yang saat ini dikembangkan. Beberapa point penting merupakan strategi yang dicanangkan oleh Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle. Kalau merujuk pada pembahasan sub-bab sebelumnya, maka konsep kepesantrenan yang diberlakukan Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle adalah model klasikal madrasah yang berjenjang atau bertahap berdasarkan pertimbangan kapasitas santri yang umumnya berbeda-beda.

System yang berlaku di DDI Mangkoso langsung dari Kemenag, tapi kita juga tetap menganut system kepesantrenan, dan mengikut ke sekolah umum dan ada aturan yang diikuti dari Kemenag sebagaimana sekolah umum seperti Madrasah Aliyah Negeri (MAN), tetapi yang namanya pesantren tetap ada yang namanya pengajian. Yang dimana di DDI Mangkoso sekarang ada jenjang untuk menuntut ilmu di jenjang Strata 1 yaitu STAI (Sekolah tinggi Agama Islam). Kemudian kita disini ada program I’dadiyah yakni kelas persiapan, jadi anak anak yang mendaftar baru di sini boleh langsung menujui tsanawiyah atau Madrasah Aliyah apabila sudah menjalankan program kelas I’dadiyah. Dalam program kelas tersebut diharuskan mengikuti pelajaran al-Qur’an, tajwid, nahwu, shorof, kawait selama 1 tahun. Bisa tidak mengikuti program terbut tetapi dengan syarat bisa membaca kitab kuning.[footnoteRef:67] [67: Muh. Suwandi Halim, Pembina pada Pondok Pesantren DDI Mangkoso Asrama Putra,”Wawancara” Kabupaten Barru, 16 September 2021.] 


Perkembangan system dan program strategis pesantren DDI Mangkoso saat ini tidak lepas dari pola klasik yang diterapkan oleh Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle. Beliau memulai segala bentuk dakwahnya demi dan untuk menyentuh masyarakat dengan ilmu, nilai, dan ajaran Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh Muh. Suwandi Halim, Pembina pada Pondok Pesantren DDI Mangkoso Asrama Putra.

Konsep kepesantrenannya Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle adalah mengaji di tengah masyarakat, karena melihat antusias masyarakat yang banyak sekali, yang dimana di dalam masjid tersebut masyarakat berbeda beda dalam membaca al-Qur’an, seperti halnya ada yang belum lancar mengaji, ada yang lancar, ada yang salah dalam tajwid.dari situlah Anregurutta Ambo Dalle membuat kelas, seperti madrasah Arabiyah Islamiyah yang disingkat MAI, yang awalnya memang pengajian-pengajian biasa seperti mengaji tudang tetapi antusias masyarakat di masjid terlalu besar dan mulailah diklasifikasi, itulah awalnya pesantren.[footnoteRef:68] [68: Muh. Suwandi Halim, Pembina pada Pondok Pesantren DDI Mangkoso Asrama Putra, ”Wawancara”  Kabupaten Barru, 16 September 2021.] 


Demikianlah perjalanan hidup seorang hamba Allah Swt., yang telah melalui berbagai zaman dalam perjuangannya menegakkan misi agama Islam. Di setiap era yang dilewatinya, dia tetap tampil sebagai sosok yang selalu ikhlas dan tegar. Ibarat pohon bakau di tepi pantai, ia tak pernah luruh dan tetap kukuh menghalau deburan ombak yang menghantamnya. Dia tak mau takluk pada perhitungan manusia akan kondisi dan kemampuan fisiknya di usia senja. Di mana keadaan sebagian tubuhnya sudah tidak berfungsi lagi, mata yang mulai kabur, dan tubuh ringkih yang tak kuat berjalan. Semua itu tidak membuatnya untuk berhenti dari misi pengabdiannya.




1. Pembaruan Pesantren DDI Mangkoso

Berbeda dengan saat ini, upaya berdaptasi dengan perkembangan zaman, DDI Mangkoso mengadopsi nilai-nilai baru yang baik tanpa meleburhilangkan tradisi lama, ini dapat diamati pada strategi, program, dan kiat pengembangan DDI Mangkoso yaitu sebagai berikut:

1. Unifikasi kelas, penghapusan dobel kartu dan kelas pincang. Sebelumnya santri yang baru masuk pondok pesantren DDI Mangkoso harus memiliki dua kartu dari dua tingkatan, satu untuk tingkatan umum dan satu untuk untuk tingkatan agama. System ini memiliki beberapa kelemahan;

1. Santri yang umumnya tamatan SD/MIN/MIS diterima di kelas satu umum (SMP/PGA/Tsanawiyah Umum), sementara untuk agama diterima di kelas III Ibtidaiyah agama. Jadi kelasnya tidak parallel/picang. Setelah tamat, melanjutkan lagi dengan kelas yang tetap pincang. Yaitu kelas I SMA/PGAA/Aliyah Umum untuk tingkatan umum dan kelas I Tsanawiyah agama untuk tingkatan agama.

1. Setelah dua tahun di PGAA atau tiga tahun di SMA/Aliyah Umum, santri sudah berhak masuk di perguruan tinggi sedangkan untuk tingkatan agama maksimal baru tamat Tsanawiyah (Kelas III).

1. Dengan ijazah SMA/PGAA/Aliyah Umum, santri lanjut di perguruan tinggi dan meninggalkan Aliyah Agama. Akibatnya, santri sudah duduk di perguruan tinggi sedangkan untuk agama maksimal baru tamat tsanawiyah Mangkoso. Hal ini menyebabkan Aliyah Agama tidak punya santri dan mati.

1. Pendidikan diselenggarakan secara dikotomi penuh, ada santri yang hanya mengikuti satu jenis pendidikan saja, yaitu agama. Ini mengakibatkan santri memiliki kelemahan dalam menghadapi tantangan zaman.

1. Untuk unifikasi kelas dengan tanpa mengurangi kualitas pesantren sekaligus menghidupkan kembali Aliyah Agama serta sntri tidak dapat lagi dengan hanya memasuki satu jenis pendidikan, dilahirkanlah konsep I’dadiyah (tingkat persiapan) untuk memberikan landasan pendidikan agama bagi santri sebelum masuk ke tingkatan tsanawiyah atau aliyah.

1. Kurikulum di tingkat tsanawiyah dan aliyah adalah perpaduan antara kurikulum Departemen Pendidikan Nasional/Departemen Agama dan Pondok Pesantren secara umum.

1. Materi pelajaran agama yang diberikan adalah kitab-kitab gundul (tanpa harakat), baik kitab kuning (klasik) maupun putih (kontemporer), inilah yang disebut dengan “kualitas ekspor” sehingga santri tidak kesulitan dalam mengikuti pelajaran di Timur Tengah. Hal inilah yang menekankan duduk di tingkatan I’dadiyah terlebih dahulu sebelum ke tsanawiyah dan aliyah.

1. Pengajian salafi (tradisional) yang diadakan setiap selesai Maghrib dan Subuh dengan system pengajian umum (gabungan seluruh tingkatan) diubah menjadi pengajian khusus yang terbagi empat; pengajian I’dadiyah, tsanawiyah, aliyah, dan perguruan tinggi. Proses pelaksanaan pengajian tersebut dilaksanakan secara terpisah bagi santri putera dan puteri kecuali pengajian perguruan tinggi yang digabung,

1. Diupayakan setiap santri memiliki kitab-kitab pelajaran dan pengajian, termasuk kamus-kamus. Budaya meminjam atau bergantung pada orang lain harus dikikis.

1. Pakaian seragam santri ada tiga macam; pramuka untuk Sabtu-Ahad, Putih untuk Senin-Selasa, dan seragam khusus untuk Rabu-Kamis (puteri memakai kain panjang).

1. Untuk pembinaan al-Qur’an dibentuk lembaga Majlisul Qira’ah wa Tahfidzil Qur’an (1985).

1. Administrasi dikelola secara professional. Di kantor pusat dan setiap tingkatan harus ada staf khusus yang menangani, dilengkapi dengan sarana prasarana.

1. Penyediaan sarana prasarana perpustakaan sebagai otak suatu lembaga

1. Dilakukan studi banding berkala, baik Pembina/pengasuh, maupun oleh santri-santri untuk memperluas wawasan dan memperkuat silaturahim.

1. Pesantren terbuka kepada semua pihak, baik pemerintah maupun non pemerintah untuk upaya kerjasama atas dasar ukhuwah Islamiyah dan pengembangan kemajuan pesantren.

1. Aqidah ahlussunnah wal Jama’ah sebagai system DDI yang disajikan dalam bentuk murni dan asli.

1. Independensi pesantren harus dijaga. Tidak boleh ada organisasi luar yang masuk dengan motif merekrut.

1. Mengadakan berbagai pelatihan, ilmiah atau keterampilan tangan. Dilaksanakan secara swadaya atau bekerjasama dengan pihak lain. Khusus I’dadiyah ditekankan pada dakwah dan kaligrafi.

1. Mengikutkan pesantren dalam berbagai kegiatan pelatihan/keterampilan yang diadakan pihak lain untuk peningkatan kualitas pesantren dan menyiapkan santri sebagai kader umat. 

1. Melaksanakan pertandingan (Porseni) untuk memperingati hari-hari besar Islam dan Nasional.

1. Kegiatan mauled Nabi Muhammad saw., yang diadakan setiap tahun pada internal pesantren, maulid akbar setiap lima tahun dengan melibatkan pesantren-pesantren se-Sulawesi Selatan dengan berbagai kegiatan seperti porseni atau yang bersifat ilmiah.

1. Acara penamatan santri dengan menampilkan pidato santri dengan berbagai bahasa; Arab, Inggris, Indonesia, dan berbagai bahasa di daerah masing-masing dengan undangan yang lebih luas.

1. Lagu-lagu klasik DDI sebagai salah satu tradisi dan warisan budaya perlu dihidupkan kembali dan mengajarkan kepada santri serta menampilkan dalam kegiatan atau peristiwa.

1. Membentuk organisasi asal daerah asal santri (ORDAS) intra pesantren untuk lebih memantapkan koordinasi. Komunikasi/informasi, pembinaan, dan pengawasan.

1. Drumband dan pramuka diaktifkan kembali demi kelengkapan pembinaan/keterampilan santri dalam menunjang kemajuan pesantren.

1. Pembagian kegiatan antara SEMA dan IMDI agar kegiatan kedua lembaga tersebut tidak tumpang tindih. SEMA menangani kegiatan-kegiatan yang bersifat kokurikuler. IMDI menangani kegiatan ekstrakurikuler.

1. Nafkah dan kesejahteraan Pembina/guru-guru perlu ditingkatkan, dari yang sebelumnya diberikan pertriwulan menjadi sekali dalam sebulan.

1. Untuk mewujudkan pesantren yang terkemuka. Harus didukung saran prasarana yang berorientasi kedepan.  Baik itu menyangkut lembaga DDI dan perluasannya, atau mengenai alat-alat belajar, dan sarana prasarana untuk ketersediaan kapasitas lembaga.

1. Kegiatan agribisnis untuk pasokan atau sumber pendanaan pesantren dan partisipasi nyata pembangunan bangsa.

1. Mendirikan koperasi pesantren untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari santri sekaligus menjadi salah satu usaha ekonomi pesantren.

1. Lahan di sekitar pesantren khususnya sawah, sedapat mungkin dibeli oleh pesantren.

1. Perlu diupayakan wakaf dari tokoh-tokoh/simpatisan/dermawan, dan umat Islam umumnya sebagaimana yang dilakukan al-Azhar di Mesir.

1. Menerbitkan kelender secara berkala setiap tahun sebagai salah satu usaha pendanaan, sekaligus menjadi media promosi, dokumentasi, dan identitas warga pesantren.[footnoteRef:69] [69: Ahmad Rasyid, Darul Da’wah Wal Irsyad DDI Mangkoso dalam Perspektif Historis, Organisasi, dan Sistem Nilai, h. 282.] 


Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa konsep besar kepesantrenan saat ini diramu dalam tiga triologi DDI yaitu, pendidikan, dakwah, dan social.  Ranahnya DDI pada tiga  aspek tersebut yang dimana tiga aspek tersebut diambil dari karakter Anregurutta Ambo Dale bahwa dalam kehidupan Anregurutta Ambo Dalle, hampir semua usianya dihabiskan oleh tiga aspek tersebut, dan sesungguhnya organisasi itu di buat atau DDI dibuat hanya sebagai kendaraan untuk melaksanakam tiga hal tersebut, dan kebudayaan termasuk dalam tiga hal tersebut, kebudayaan itu include, kebudayaan bisa masuk di ranah pendidikan, dakwah dan social, tidak mesti di kemas dalam kebudayaan, bisa masuk di dakwah, pendidikan.




BAB IV

PENGARUH SYIAR ISLAM ANREGURUTTA H. ABDURRAHMAN AMBO 

1. Bidang Pendidikan

1. Darul Dakwah wa al-Irsyad

Tidak salah lagi, salah satu pilar penting untuk mengingat konstribusi Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle adalah pengaruhnya dalam bidang pendidikan yang berorientasi pada pembinaan kaum intelektual di Tanah Bugis. Jalur pendidikan mendapat perhatian besar oleh Anregurutta Ambo Dalle, tentu ini mengingat bahwa pendidikan merupakan lentera peradaban, tidaklah dapat suatu tempat diterangi cahaya peradaban kecuali dengan pendidikan itu sendiri.

Keberadaan Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle di Tanah Bugis banyak melahirkan ulama, lembaga pendidikan, pemikiran serta ide-ide dakwah yang kawin dengan karakter masyarakat Bugis, setiap langkah strategis beliau selalu mempertimbangkan misi dengan keinginan besar masyarakat Bugis. Hingga DDI mencapai puncak kejayaannya setelah dikenal bukan hanya pada tataran tanah Bugis dan Sulawesi Selatan pada umumnya, tetapi juga meluas dan menjamur di beberapa wilayah di Indonesia, di luar pulau Sulawesi.

Sebagaimana dijelaskan oleh Aksa Muhammad Nawawi, selaku Rektor IAIN Pare-pare.

Di Indonesia mempunyai banyak cabang DDI dan pada saat pertama kali anregurutta mendirikan sebuah pesantren yaitu dengan system pendidikan Mangaji Tudang dan kemudian dengan banyaknya masyarakat yang antusias dalam mengikuti pengajian. Yang dimana awal mulanya system pengajian tersebut Anregurutta barengi dengan system pendidikan. Dan sekarang banyak cabang DDI di Sulawesi selatan bahkan di luar provinsi seperti di jawa, Sumatra, kalimantan dan di daerah-daerah lainnya. Semua itu anregurutta sendiri yang membangunnya. Sejak masih muda anregurutta sudah berkeliling Indonesia demi melakukan syiar islam.[footnoteRef:70] [70: Aksa Muhammad Nawawi Lc., M.Hum Di Rektorat IAIN Pare-pare “Wawancara” di Kabupaten Barru Sulawesi Selatan Tanggal 16 september 2021.] 


Pengembangan madrasah-madrasah DDI di berbagai daerah, khususnya di daerah pedalaman juga tidak lepas dari pengaruh keberadaan Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle di tempat tersebut yakni pada masa pergolakan DI/TII. Di daerah Tanete Riaja, misalnya, terdapat dua madrasah DDI di kampong Lajoangin dan Waruwue yang letaknya berada di daerah pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Bone. Demikian juga di desa Gattareng yang terletak di wilayah pegunungan Kabupaten Barru yang berbatasan dengan Kabupaten Pangkep, Bone, dan Maros terdapat sebuah madrasah Ibtidaiyah DDI. Hal yang sama juga bisa ditemukan di Kabupaten Soppeng seperti adanya Madrasah DDI di Citta dan Walimpong.[footnoteRef:71] [71: Pondok Pesantren DDI Mangkoso “Dokumentasi” Kabupaten Barru Sulawesi Selatan Tanggal 16 september 2021.] 


Menurut penuturan penduduk setempat, keberadaan madrasah tersebut karena Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle pernah singgah di kampong mereka saat melakukan perjalanan dari daerah Maros menuju Luwu dan sempat memberikan pengajaran kepada penduduk setempat. Dulu kampong tersebut termasuk dalam wilayah yang dikuasai Qahhar Muzakkar. Demikian juga di Belawae, sebuah kampong terpencil di kaki gunung Latimojong yang terletak di Kabupaten Sidrap, terdapat sebuah madrasah DDI.

Agaknya kurang apabila membatasi gerakan dan pengaruh Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle hanya pada seputaran didirikannya MAI dan DDI Mangkoso. Keberadaan Anregurutta juga dirasakan sangat penting pada saat ia bergabung di Darul Islam yang diinisiasi Qahar Muzakkar atau dikenal dengan DI/TII. Wilayah-wikayah kekuasaan DI/TII sebelumnya tidak memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan. Dengan hadirnya Anregurutta Ambo Dalle besarta ulama yang membersamainya serta ditopang oleh kekuasaan DI/TII membuat para penduduk bisa belajar secara langsung kepada Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle baik melalui lembaga pendidikan yang didirikan pemerintahan Darul Islam, maupun pengajian yang dilaksanakan oleh Anregurutta Ambo Dalle yang dilaksanakan tanpa mengenal tempat dan waktu.

Ketika Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle keluar dari hutan pada tahun 1963, banyak warga atau anak-anak mereka yang ikut ke kota melanjutkan pendidikan pada pesantren DDI baik yang ada di Pare-pare maupun yang ada di Mangkoso. Beberapa dari mereka adalah Prof. Dr. H.M. Yusrie Abady, peneliti senior pada Balai LItbang Kemenang Pusat dan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Attahiriyah Jakarta, Drs. KH. Muhammad Abbas (Pimpinan Perguruan DDI Cabang Galesong Baru Makassar), Drs. K.H. Amirullah Husain (Pimpinan Pondok Pesantren Addariyah DDI Cabang Sudiang Makassar), Drs. K.H. Jafar Sanusi (Mantan Ketua MUI Kabupaten Pinrang), K.H.B Sardini (Pengurus DPP IMMIM), dan beberapa santri lain yang tidak sempat disebutkan namanya.[footnoteRef:72] [72: Ahmad Rasyid, Darul Da’wah Wal Irsyad DDI Mangkoso dalam Perspektif Historis, Organisasi, dan Sistem Nilai] 


Pembinaan serta regenerasi ulama yang berasal dari DDI Mangkoso tidak lepas dari didikan dari Anregurutta itu sendiri serta sosok ulama yang menjadi guru di DDI Mangkoso. Banyaknya pendidikan yang di ajarkan di DDI mangkoso yang tdak dipelajari di pesantren-pesantren lain sehingga ini yang menjadi kenapa banyaknya calon2 ulama yang lahir dari DDI. Ada 12 kitab yang dipelajari.

Kemudian sekarang di mangkoso ini ada lagi istilah jalur baru atau pendidikan baru dari Kemenag yaitu PDF (Pendidikan dunia formal) Jadi kalau di sekolah tsanawiyah, MTs itu mempelajari ada bahasa indonesianya dan sedikit bahasa arabnya. Kalau di PDF itu hampir semua yang dipelajari berbahasa arab semua kitab. Adapun bahasa indonesia yaitu seperti bahasa indonesia itu sendiri, bahasa inggris, matematika, IPA itu saja, yang lainnya itu semua berbahasa arab.[footnoteRef:73] [73: Darul Da’wah wal Irsyad DDI Mangkoso, “Observasi” Kabupaten Barru Sulawesi Selatan Tanggal 16 september 2021] 


Sebagaimana ditambahkan pula oleh Aksa Muhammad Nawawi Direktorat IAIN Pare-pare Kabupaten Barru Sulawesi Selatan.

Tidak hanya sampai disitu, jadi itu tingkat tsanawiyah. Aliyah ada namanya PDF mulia tingkat aliyah, PDF mustad tingkat tsanawiyah. Kemudian ada tingkatan jenjang sampai ke mahad ali namanya tingkatan sekolah tinggi ya jadi PDF ini ada lanjutannya ke maahd ali. Salah satu pesantren yang memiliki PDF mulia, mustad, mahad ali itu di sulsel itu cuma satu yaitu DDI Mangkoso saja.[footnoteRef:74] [74: Aksa Muhammad Nawawi Lc., M.Hum Di Rektorat IAIN Pare-pare “Wawancara” di Kabupaten Barru Sulawesi Selatan Tanggal 16 september 2021.] 


Tidak terbatas hanya pada konstribusi Anregurutta dalam memberi stimulus pembangunan lembaga pendidikan madrasah DDI di nusantara. Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle juga merupakan seorang pendidik dan ulama yang produktif. Tidak kurang dari empat puluh judul kitab telah ditulisnya. Kitab-kitab tersebut ada yang berbahasa Arab, Bugis, Arab - Bugis, dan Arab - Indonesia.

Di antara karya-karya Anregurutta dalam bidang pendidikan dan intelektualitas yaitu sebagai berikut:

1. Al-Qaulus Shadiq fi Ma'rifatil Khaliq, kitab tasawuf yang memaparkan tentang perkataan yang benar dalam mengenali Allah dan tata cara pengabdian serta mendekatkan diri kepada-Nya. Kitab tersebut ditulis dalam bahasa Bugis.

1. Al-Risalah al-Bahiyyah fi al-Akaid al-Islamiyah, kitab yang ditulis tiga jilid dalam bahasa Arab, mengandung pelajaran dasar tentang sifat-sifat wajib, mustahil, harus bagi Allah SWT, surga, neraka, dan lain-lain.

1. Maziyyah ahl al-Sunnah wa al-Jamaah, kitab yang menguraikan akidah Ahlussunnah wal-Jamaah dan 73 aliran yang lain ditulis dalam bahasa Bugis. Dijelaskan bahwa aliran Ahlussunnah wal-Jamaah adalah satu-satunya aliran yang benar, sedangkan aliran-aliran yang lain adalah sesat.

1. Syifa al-Afidah min al-Tasyaum wa al-Tiyarah yang berbahasa Bugis dan Indonesia. Kitab ini membahas pamali.

1. Mursyid al-Tullab, kitab ini ditulis dalam bentuk syair Arab sebanyak 500 bait menerangkan tentang kaidah-kaidah dasar Usul Fiqhi. 

1. Al-Durus al-Fiqhiyyah, kitab yang ditulis dalam bahasa Arab dan menguraikan ibadah, seperti bersuci, salat fardu, salat sunat, puasa, zakat, dan haji.

1. Hilyat al-Syabab, kitab akhlak, gurutta menulisnya dalam kitab yang menjelaskan tentang akhlak kepada Allah Swt., sesama manusia, dan perlunya merawat badan.

1. Al-Nukhbat al-Mardiyyah kitab berisi ayat-ayat Quran dan Hadits yang berkaitan dengan etika, perasaan ikhlas, riya, menuntut ilmu dan mengajarkannya.

1. Mufradat al-Arabiyyah, Irsyad al Tullab, Tanwir al-Tullab, kitab ini berisi pelajaran bahasa Arab, nahwu-sharaf, dan balagah diuraikan Gurutta dalam kitab.

1. Al-Sirah al-Nabawiyyah dan al-Dabit al-Jaliyyah, kitab bidang sejarah.

1. Miftah al-Muzakarah dan tentang ilmu mantiq (logika) dalam kitab Miftah al-Fuhum fi Mi'yari al-Ulum 

1. Hazihi Ad'iyah Mabrurah berisi himpunan doa yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan Bugis, Ilmu Tajwid ditulis dalam bahasa Indonesia. Kitab yang ditulis Gurutta saat berusia 20 tahun adalah Khutbah Jumat.

1. Sulo Mattappa (lampu yang bercahaya) ditulis tahun 1927 dan menguraikan peristiwa Isra Miraj dan hikmahnya.[footnoteRef:75] [75: Ahmad Rasyid, Darul Da’wah Wal Irsyad DDI Mangkoso dalam Perspektif Historis, Organisasi, dan Sistem Nilai, h. 218.] 


Itulah sebagian karya-karya AGH Abd Rahman Ambo Dalle. Salah satu kelebihan kitab karangan Gurutta adalah isinya tidak ada yang terlalu tebal dengan pembahasan yang sederhana sehingga memudahkan masyarakat awam untuk memahaminya. Rata-rata halamannya berjumlah puluhan, yang paling tebal terdiri dari 110 halaman. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pengaruh syiar Islam Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle terbukti sangat berdampak pada bermunculannya ulama dan intelektual muslim di tanah Bugis dan umum di Provinsi Sulawesi Selatan, juga dikuatkan oleh bukti lain seperti menjamurnya madrasah DDI di berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan di luar pulau Sulawesi. Ini merupakan warisan luhur dari Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle untuk generasi saat ini bahwa Islam dan pendidikan merupakan dua term yang saling berkaitan, tidak terpisahkan, dan akan selalu selaras hingga akhir zaman

1. Gerakan Dar al-Islam

.Lembaga pendidikan Darul Dakwah wal Irsyad yang didirksn oleh Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle disamping bergerak di bidang pendidikan juga bergerak di bidang dakwah Islamiyah. Lembaga ini berpusat di Mangkoso Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan, dan sekarang ini cabangnya telah tersebar hampir di seluruh Indonesia.

Gerakan Dar al-Islamiyah sebagaimana dipahami yakni basic keagamaan yang diprakarsai oleh Qahhar Muzakkar pada masa DI/TII yang mana selain H. Abdurrahman Ambo Dalle juga turut ditopang oleh sejumlah tokoh yang berpengaruh di masa itu seperti Husain Ahmad, Husain Muhammad, Abdullah, Junaid, Jusuf Usman, Sattar, Ahmad Marzuki Hasan, Hasan Ridwan, Ismail Hasan, Achmad Rahiem, dan Junaid Sulaiman.

Bergabungnya tokoh-tokoh pendidikan tersebut bukan hanya untuk menduduki jabatan tertentu melainkan sekaligus pula sebagai pendidik atau guru pada sekolah yang didirikan gerilyawan. Pendidikan yang dijalankan Qahhar tidak terbatas pada anak yang dalam usia sekolah, melainkan juga terhadap pasukannya. Bahkan menurut keterangan dari beberapa jama’ah Thariqat Khalawatiyah Samman, di antaranya Syekh H. Mahmud Yusuf, bahwa banyak di antara pasukan DI/TII yang belajar thariqat kepada Syekh Abdul Razak dan Syekh Abu Bakar Fihrin yang pernah dibawa oleh pasukan ke hutan selama tiga bulan untuk mengajarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya.

Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle dikenal sebagai sosok yang sangat besar pengaruhnya dalam usaha menjalankan pendidikan tersebut. Ia tidak hanya mengajar di sekolah-sekolah nonformal yang dilaksanakan di masjid (semacamnya pesantren), tetapi juga pada sekolah-sekolah formal seperti yang disebutkan di atas, bahkan pada sekolah kader militer. Saat berada di markas Brigade III Lereng Tjinta bersama Bahar Mattalioe di Gunung Gattareng Matinggi pada Taun 1955, KH. Abdurrahman Ambo Dalle mengajar pada Madrasah Zu’amaa yang dibina oleh Majelis Ulama Darul Islam serta mengajar agama pada Sekolah Kepandaian Puteri (SKP) yang dibina oleh Gerakan Wanita Islam (Gerwais) Darul Islam.

Aktivitas sebagai pendidik tetap berlanjut saat Anregurutta Abdurrahman Ambo Dalle pindah ke Ranteballa, sebuah kampung terpencil yang terletak di Ketinggian Gunung Lantimojong. Tempat ini menjadi pusat Komando Militer Markas Divisi Hasanuddin yang panglimanya adalah Qahhar Muzakkar dan Letkol Hasan Lakallu sebagai Kepala Staf. Penjagaan dan pengamanan Ranteballa Complex dilakukan Usman Tjommoh selaku Komandan Dekking Markas Besar (DMB). Istri Qahhar Muzakkar, Andi Halia berinisiatif membuka lembaga pendidikan (kursus) untuk kaum wanita anggota Gerakan Wanita Islam (Gerwais). Anggota Gerwais adalah pasukan wanita DI/TII yang dipimpin Andi Halia. Gurutta Abdurrahman Ambo Dalle mengajar pengajaran agama, Mustamin bahasa Indonesia, dan M. Naim bahasa Arab.

Di tempat ini juga diadakan Pendidikan Kader Militer (PKM) untuk prajurit Tentara Islam Indonesia. Pesertanya sebanyak 1 kompi terdiri dari 4 peleton (150 orang) yang direkrut dari berbagai kesatuan TII dengan jabatan komandan peleton ke atas, termasuk pasukan pengawal Qahhar Muzakkar. Anregurtta Abdurrahman Ambo Dalle mendapat tugas mengajar agama untuk para siswa sekolah militer tersebut.

Pusat pemerintahan Darul Islam kemudian pindah ke Ulu Salu yang terletak di gunung yang berada di atas Ranteballa, Anregurutta Abdurrahman Ambo Dalle dan santri-santrinya pindah bermukim di tempat tersebut. Di tempat ini, gurutta tetap melanjutkan aktivitas sebagai pendidik dengan membuka lembaga pendidikan yang dibantu enam santri yang setia mengikutinya. Sedangkan Marzuki Hasan Mendirikan Akademi Muballigh dan Amin Larekeng membuka Pendidikan Jurnalistik. Tenaga pengajar yang lain adalah BS. Baranti dan Corry Van Stenus, istri kedua Qahhar Muzakkar yang mengajar bahasa Inggris. Santri dan siswanya adalah utusan dari setiap daerah DI/TII, salah seorang santri Anregurutta dari Lapakka yang setia menemani beliau ialah Mustamin, ikut belajar di Akademi Muballigh yang diajar oleh Marzuki Hasan.

Demikian juga ketika Anregurtta berada di Kampong Soro, Wajo. Di tempat ini ia membuka pesantren jenjang pendidikan ibtidaiyah, tsanawiyah, SMP, dan Kulliyah Takhassus. Rakyat setempat bergotong royong mendirikan tiga buah bangunan dari kayu dan bamboo untuk tempat belajar. Bangunan semi permanen tersebut berada satu kompleks dengan asrama-asrama yang ditempati prajurit DI/TII dan para petinggi Darul Islam. Termasuk Anregurutta Abdurrahman Ambo Dalle dan Santri-santrinya. Selain belajar agama, para santri juga dilatih berpidato dan berdiskusi. Bahkan ada sepuluh hafiz yang dididik khusus oleh Anregurutta Abdurrahman Ambo Dalle dalam Kulliyah Takhassus.

Selanjutnya, saat pindah ke Bajo yang terletak di daerah Luwu, Anregurutta Abdurrahman Ambo Dalle bersama menteri pendidikan RII, BS. Baranti, memimpin dan mengelola lembaga pendidikan mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SR) sampai perguruan tinggi yang diberi nama Perguruan Tinggi Agama Islam al-Qasas. Salah seorang santrinya adalah Yusrie Abady. HB. Sardini yang pernah ikut belajar diBajo pada Tahaun 1960 menceritakan pengalamannya diajar oleh Anregurtta Abdurrahman Ambo Dalle.

Saya mulai ikut belajar setingkat SMA tahun 1956 di Ulu Salu. Saat itu ada perintah dari Pimpinan Darul Islam agar semua daerah-daerah Darul Islam mengirimkan anak-anak untuk belajar pada markas pendidikan yang diadakan di Ulu Salu yang terletak di Gunung Latimojong. Tenaga pengajarnya adalah Anregurtta Abdurrahman Ambo Dalle, BS. Baranti, dan Istri Qahhar Muzakkar, Corry Van Stenus yang mengajar bahasa Inggris. Setelah markas pendidikan di Ulu Salu ditutup, saya dan teman-teman lain kembali ke kampung halaman masing-masing. Lalu sekilas Tahun 1960 saya ke Bajo karena di sana dibuka lagi Pusat Pendidikan Darul Islam. Tenaga pengajarnya masih sama dengan waktu di Ulu Salu, siswanya sangat banyak dan merupakan utusan dari berbagai daerah yang dikuasai Darul Islam.[footnoteRef:76] [76: Ahmad Rasyid A. Said, Darul Dakwah Wal Irsyad DDI Mangkoso dalam Perspektif Historis, Organisasi, dan Sistem Nilai (Mangkoso: tp, 2018), h. 148.] 


Selanjutnya, Sardini menuturkan aktivitas Anregurutta Abdurrahman Ambo Dalle setiap hari.

Gurutta tidak pernah berhenti mengajar kecuali kalau beliau tidur. Sebelum salat Subuh, Gurutta mengajar santri-santri pelajaran tauhid. Lalu dilanjutkan setelah salat Subuh dengan pelajaran Syariah dan Ibadah. Selanjutnya, pukul 08.00 pagi beliau mengajar kami dikelas formal sampai Dhuhur. Setelah shalat Dhuhur dan makan siang Gurutta mengajar lagi dengan murid yang berbeda sampai Ashar. Usai salat Ashar, Gurutta melanjutkan mengajar di kelas sampai salat Maghrib lalu beliau mengajar lagi dengan sistem ceramah di masjid sampai masuk waktu Isya. Dan setelah makan malam beliau mengajar lagi sampai jam sebelas malam.[footnoteRef:77] [77: Ahmad Rasyid A. Said, Darul Dakwah Wal Irsyad DDI Mangkoso dalam Perspektif Historis, Organisasi, dan Sistem Nilai (Mangkoso: tp, 2018), h. 148.] 


Mengenai cara Anregurutta Abdurrahman Ambo Dalle mengajar, KH. Mahmud Abbas yang menjadi santri saat itu menuturkan bahwa Anregurutta Abdurrahman Ambo Dalle seringkali memberikan pelajaran hanya di bawah pohon kayu yang dijadikan sebagai tempat berlindung. Hal senada juga disampaikan oleh santri yang lain, Mustamin Ibrahim, menceritakan pengalamannya bersama Gurutta Abdurrahman Ambo Dalle dalam suatu perjalanan dari Bajo ke Pasoloran untuk mengadiri suatu pertemuan. Setelah berjalan kaki menempuh perjalanan selama tiga hari, mereka istirahat di bawah pohon. Kesempatan beristirahat itu justeru dimanfaatkan oleh Anregurutta Abdurrahman Ambo Dalle untuk mengajar. Ia menyuruh santri-santrinya untuk membuka kitab yang selalu dibawanya kemanapun ia pergi dan belajar bahasa Arab.

Kondisi belajar yang serba darurat juga diceritakan oleh Sapri Pewe, seorang penduduk Cilallang Kecamatan Bajo yang pernah ikut belajar pada gurutta Abdurrahman Ambo Dalle bahwa meskipun di bawah pohon maka proses belajar terus dilaksanakan, apabila terdengar kabar kedatangan tentara maka rombongan berpindah ke tempat yang lebih aman karena mereka menemani Anregurutta Abdurrahman Ambo Dalle.

1. Bidang Sosial

Jiwa social Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle tidak dapat diragukan lagi, ini dimulai dengan rasa prihatin dan empati Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle terhadap masyarakat yang kurang disentuh pendidikan. Olehnya, setiap tempat yang disinggahi kebanyakan pada tempat itu dilakukan pengajian atau pengajaran terhadap masyarakat. Demikian, simpul social dibangun oleh Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle dari titik ke titik persinggahannya sampailah masyarakat termotivasi untuk mendirikan lembaga pendidikan DDI di tempat mereka sebagaimana dijelaskan pada sub-bab sebelumnya.

Dinamika social yang terbentuk antara Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle dengan masyarakat luas sangat disenangi oleh mereka. Ini disebabkan kedatangan Anregurutta Ambo Dalle tidak hanya membawa fisik tetapi beliau membawa ilmu dan kasih sayang. Karenanya masyarakat sangat berharap gurutta akan singgah di tempat mereka apabila melakukan perjalanan lintas kabupaten. Aksa Muhammad Nawawi menjelaskan.

Respon masyarakat pada saat itu sangat baik dengan menyambut salah satu sosok ulama di daerah mereka, dan masyarakat sangan senang dengan syiar dakwah beliau serta pendidikan yang diajarkan beliau dan Alhamdulillah tidak ada yang pernah bertentangan dengan beliau. Alhamdulillah pencapaian serta keberhasilan beliau sampai saat ini masih Berjaya di tengah-tengah masyarakat dari banyaknya ilmu yang beliau berikan terhadap masyarakat dan santri-santri banyak dari didikan beliau menjadi sosok yang berpengaruh di Indonesia lebih tepatnya bagi santri-santri di berbagai daerah.[footnoteRef:78] [78: Aksa Muhammad Nawawi Lc., M.Hum Di Rektorat IAIN Pare-pare “Wawancara” di Kabupaten Barru Sulawesi Selatan Tanggal 16 september 2021.] 


Simpul social yang diikat kuat oleh Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle juga bisa dilihat pada perjalanan hidupnya selama delapan tahun di hutan di bawah kekuasaan Darul Islam. Umumnya masyarakat di pedalaman belum memahami ajaran Islam dengan baik, bahkan banyak masyarakat yang baru memeluk Islam saat daerah tersebut dikuasai oleh Darul Islam. Sebenarnya, menurut penuturan seorang muridnya di hutan, Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle punya peluang dan kesempatan untuk masuk ke kota kappa ia berkeinginan, tanpa harus menjalani kehidupan di hutan selama delapan tahun. Tetapi setelah melihat kondisi keberagamaan masyarakat di pedalaman, jiwa Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle terpanggil untuk memperbaiki.

Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle tidak sampai hati meninggalkan masyarakat dalam kondisi seperti itu, sebaliknya, jabatan dan kedudukannya dalam kekuasaan Darul Islam Anregurutta gunakan untuk mengakses dan menjangkau daerah-daerah pelosok yang terpencil, bahkan di puncak gunung. Tujuannya adalah membangun hubungan social dengan simpul pendidikan.

1. Bidang Kebudayaan

Budaya merupakan manifestasi potensi manusia, wujud dari kekuatan dan budi manusia. Setiap tempat memiliki budaya, demikian setiap manusia memiliki anatomi kebudayaan dalam karakternya yang selanjutnya diaplikasin dalam wujud perbuatan, keyakinan, produk, ataupun aspek lain yang berkenaan dengan identitas budaya itu sendiri.

Ahmad Rasyid ketika diwawancarai tentang simpul budaya yang diikat oleh Anregurutta Ambo Dalle di Tanah Bugis dan seluruh provinsi yang merasakan konstribusi ulama karismatik satu ini, ia menjelaskan. 

Seperti halnya gurutta dalam berdakwah, kan banyak mengangkat kearifan local seperti halnya, banyak sekali kitab-kitab yang berbahasa Bugis, yang dimana banyak stigma masyarakat yang dituju adalah masyarakat local tersebut. Yang kedua, misalnya melalui kebudayaan yang dimana banyak lagu-lagu dakwah atau bertema yang di ciptakan oleh anregurutta Ambo Dale berbahasa bugis maupun bahasa arab. Jadi ini anregurutta menjadikan kebudayaan sebagai media dakwah, jadi intinya anregurutta tidak kaku dalam menyiarkan agama Islam di tengah-tengah masyarakat.jadi kita bisa menyesuaikan diri dengan budaya orang-orang di sana.[footnoteRef:79] [79: Ahmad Rasyid mengenai Anregurutta Ambo Dalle Di Kantor Kemenag Barru Tanggal 16 September 2021] 


Anregurutta melestarikan budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan budaya budaya yang ada paada saat itu selagi tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam dia tetap pertahankan. Hal ini juga diambahkan oleh Aksa Muhammad Nawawi betapa Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle sangat terbuka untuk budaya dan perkembangan yang terjadi, sekaligus mencerminkan sikap dan kepribadian gurutta yang fleksibel.

Dan ketika Anregurutta dipanggil langsung oleh Raja Soppeng Riaja untuk melakukan syiar Islam dengan sistem pendidikan di Barru dan melestarikan budaya serta adat selagi tidak melenceng dari ajaran Islam seperti halnya barazanji, menaruh bunga di atas kuburan, baca-baca (meminta doa). Anregurutta banyak menguasai ilmu-ilmu alam dan meyakini bahwasanya ketika ingin melakukan sebuah syiar Islam memerlukan beberapa hal seperti halnya pendidikan, pendekatan terhadap masyarakat (social), dan melihat budaya dari masyarakat tersebut apakah budaya tersebut tidak melenceng dari syariat Islam.[footnoteRef:80] [80: Aksa Muhammad Nawawi Lc., M.Hum Di Rektorat IAIN Pare-pare “Wawancara” di Kabupaten Barru Sulawesi Selatan Tanggal 16 september 2021.] 


Pendayagunaan budaya sebagai kearifan local masyarakat Bugis dimanfaatkan oleh Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle sebagai media dakwah. Ini menandakan bahwa gurutta tidak menolak eksistensi budaya selama itu tidak berseberangan dengan nilai-nilai Islam. Bahwa agama dan budaya memiliki sisi yang sama apabila ditinjau dari aspek nilai. Maka adapun ketidaksamaan lainnya hendaknya menjadi tanggung jawab masing-masing untuk saling menutupi bagian itu. Dengan demikian budaya dan agama dan membangun relasi, saling membangun, saling menguntungkan, dan menyentuh tujuan bersama.

Eksistensi budaya dan kearian lokal menjadi perhatian penting oleh para ulama bahkan jauh sebelum hari ini. demikian pole dakwah yang diterapkan oleh Anregurutta Abdurrahman Amdo Dalle, ia menjadikan budaya sebagai instrument sampainya dakwah ke tengah-tengah masyarakat sebagaimana dipahami bahwa masyarakat Sulawesi sangat kental dengan adat, tradisi, dan budaya maka untuk menyentuh mereka haruslah melibatkan kearifan lokal mereka atau minimal tidak menebas kebudayaan apalagi menjustice budaya sebagai musuh agama.

1. Bidang Politik

Secara kelembagaan, DDI tidak melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat politik praktis. Hal tersebut dipertegas dalam pasal 2 Peraturan Dasar DDI Tahun 1947 bahwa ”Badan ini tidak mencampuri soal-soal politik”. Karena itu, menjelang pemilu tahun 1955 AGH. Abd. Rahman Ambo Dalle menolak keinginan KH. Wahid Hasyim yang ketika itu adalah menteri agama sekaligus ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU). Wahid Hasyim melihat ada persamaan haluan keagamaan antara NU dan DDI sehingga ia mengajak anregurutta Ambo Dalle bergabung dengan NU atau melebur DDI ke dalam NU yang ketika itu telah menjadi partai politik.

Untuk menyalurkan aspirasi politik warga DDI menghadapi pemilu pertama, PB DDI melalui Surat Edaran Nomor:130/C.I/54 tanggal 15 Juli 1954 yang ditandatangani oleh Anregurutta H. Abd. Rahman Ambo Dalle selaku ketua umum menyarankan agar warga DDI memberikan suara kepada partai-partai Islam (Masyumi, PSII, NU, Perti), khususnya yang memasang orang-orang DDI sebagai calon legislative.

Bahkan untuk optimalisasi suara-suara partai-partai Islam, Anregurutta Abd. Rahman Ambo Dalle memutuskan ikut pemilu 1955 dengan membentuk partai atas nama dirinya sendiri. Pembentukan partai itu dimaksudkan untuk mengumpulkan dan memperbanyak suara umat Islam yang kemudian disalurkan kepada partai politik Islam (PSII, NU, PERTI, MASYUMI) yang kebetulan menempatkan warga DDI sebagai calon anggota legislative, meski keikutsertaan orang-orang DDI tersebut dalam kancah politik atas namanya sendiri, bukan mewakili atau atas nama DDI secara kelembagaan. Akan tetapi keterlibatan sejumlah tokoh DDI dalam politik praktis mulai terasa imbasnya ke dalam DDI menjelang Muktamar ke-11 tahun 1969. Saat itu muncul kesan adanya persaingan pengaruh diantara tokoh-tokoh tersebut.

DDI seakan-akan ingin diseret ke dalam pusaran salah satu partai politik Islam yang ada saat itu. Gejolak itu mencapai kulminasi dalam Muktamar ke 11 di watang Soppeng. Muktamar itu berlangsung cukup hangat karena salah satu kekuatan DDI ingin memasukkan unsur salah satu partai politik (Partai NU) ke dalam lambang DDI. Akibatnya, muktamar berakhir dengan menyisahkan masalah, yaitu sikap utusan DDI Mangkoso yang menolak perubahan lambang DDI. DDI Mangkoso tetap bertahan menggunakan lambang yang diciptakan oleh Anregurutta Abdurrahman Ambo Dalle yaitu matahari dan bulan sabit tanpa tali, mihrab, dan lima bintang.

Dalam perkembangan selanjutnya,, gejolak politik kembali menerpa DDI saat menghadapi Pemilu 1977. Saat itu, partai politik mengalami penyederhanaan menjadi tiga, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Atas dasar menyelamatkan organisasi dari tekanan pemerintah orde baru yang represif, setelah melalui istikharah akhirnya Anregurutta Abdurrahman Ambo Dalle menyatakan diri bergabung dengan Golongan Karya (Golkar) dan menjadi calon anggota DPR pusat. Meskipun keterlibatan Anregurutta di Golkar atas nama pribadi, bukan lembaga, namuntak urung sikap politik beliau ditentang oleh beberapa tokoh DDI. Sikap itu dianggap sudah keluar dari tujuan perjuangan DDI. Akobatnya, hal itu berimbas pada keadaan pondok pesantren DDI Pare-pare yang dipimpin langsung oleh Anregurutta Ambo Dalle. Kampus DDI Ujung Lare dan Ujung Baru ditinggalkan oleh santri-santri.

Peristiwa dan pengalaman pahir pemilu memberikan kesadaran kepada warga dan tokoh-tokoh DDI untuk mempertegas kembali independensi DDI. DDI haru kembali ke mabda. Maka, dalam Muktamar ke-14 Tahun 1979 di Pare-pare dicetuskan Deklarasi Ujung Lare yang berisi penegasan tentang independensi DDI dan pemakaian kembali lambang DDI yang diciptakan oleh Anregurutta Abdurrahman Ambo Dalle.[footnoteRef:81] Dengan demikian, masalah lambangyang muncul pada Mukatamar ke-11 sudah terselesaikan dan DII Mangkoso tidak perlu mengubah lambang karena sejak semula memang memakai lambang ciptaan Anregurutta Abdurrahman Ambo Dalle. [81: Ahmad Rasyid mengenai Anregurutta Ambo Dalle Di Kantor Kemenag Barru Tanggal 16 September 2021] 





BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan paparan penjelasan pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian ini ke dalam beberapa point penting sebagai benang merah dan penekanan bagian yang dijadikan focus. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

1. Biografi Anregurutta H. Abd. Rahman Ambo Dalle, meliputi; riwayat hidup dan riwayat pendidikan. Anregurutta Ambo Dalle lahir di desa UjungE Kecamatan Tanasitolo, sebuah kampung yang berada di pinggir danau Tempe, terletak sekitar 7 kan dari kota Sengkang ibukota Kabupaten Wajo pada hari Selasa siang tahun 1900, Ayahnya bernama Puang Ngati Daeng Patobo dan Ibunya Puang Candara Dewi (Puang Cendaha).AG. KH. Abd. Rahman Ambo Dalle mengawali pendidikannya dengan belajar membaca al-Quran di kampung halamannya, Lalu dilanjutkan dengan massara’ baca (melancarkan dan memperbaiki bacaan al-Quran menurut kaedah tajwid). Ia juga mempelajari baca pitu (qira’at tujuh) dan ilmu-ilmu alat lainnya, seperti nahwu dan sharaf serta menghafal al-Quran pada seorang hafiz al-Quran, Ustaz H. Muhammad Ishaq.Kemudian AG. KH. Abd. Rahman Ambo Dalle  melanjutkan pendidikannya menuju kota Sengkang, selain masuk ke Volk-School juga mengikuti kursus di Hollandsch-Inlandsche School (HIS) Sengkang.Setelah itu,  AG. KH. Abd. Rahman Ambo Dalle  melanjutkan pendidikannya pada Sekolah Guru Syarikat Islam (SI) di Makassar. Tidak lama kemudian, beliau berhasrat memutar haluan pendidikannya dengan memusatkan perhatiannya pada pendidikan agama, maka beliau kembali ke Sengkang sambil memasuki sekolah Darul ‘Ulum, juga mengikuti pengajian kitab (kuning) dengan tekun pada pada tahun 1928.

1. Konsep umum yang dijadikan orientasi pondok pesantren DDI Mangkoso, meliputi; konsep kepesantrenan Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle dan pembaruan konsep kepesantrenan DDI di masa kini. Koonsep kepesantren DDI dari masa ke masa sejak diketua Anregurutta Ambo Dalle hingga saat ini telah mengalami pengembangan atas pertimbangan prinsip pesantren”memelihara nilai lama yang baik, dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik”.

1. Pengaruh H. Abdurrahman Rahman Ambo Dalle dalam syiar islam meliputi; jalur pendidikan, jalur social, dan jalur kebudayaan. Ini erat kaitannya dengan trilogy penamaan DDI; Darun (lembaga/pendidikan), dak’wah (syiar/sosial), dan Irsyad (petunjuk). Sementara kultur include ke dalam tiga point tersebut.

1. Implikasi Penelitian

Setelah melakukan pengamatan terhadap hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini, maka peneliti memberikan saran dalam implikasi penelitian; yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi konsumsi public untuk menambah wawasan kesejarahan bagi pegiat sejarah dan kebudayaan Islam.

1. Penelitian ini hendaknya mampu menjadi stimulus untuk meneladani ulama kita, Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle. Sosok yang berwibawa, berwawasan luas, dan memilih belas kasih untuk manusia.

1. Melalui penelitian ini, hendaknya setiap pembaca mengenali sejarah di Tanah Bugis. Lebih khusus lagi santri dan alumni pesantren DDI Mangkoso. Kemudian melanjutkan dakwah Anregurutta Ambo Dalle di daerah masing-masing. 
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[image: ]       1.2 Wawancara bersama salah satu Pembina pondok Pesantren DDI Mangkoso
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1.5 Wawancara salah satu Pembina di Pondok Pesantren DDI Mangkoso
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