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PENGANTAR REKTOR 

Puji syukur kepada Allah swt. atas segala nikmat, rahmat, dan 
berkah-Nya yang tak terbatas. Salawat dan Salam semoga 
tercurah kepada Rasulullah Muhammad saw.  

Di tengah situasi penuh keterbatasan karena pandemi 
global Covid-19, karya buku “Eksistensi Ahli Sunnah Wal-
Jama’ah dalam Pemikiran Islam (Sorotan Pemikiran Agh. 
Abdul Rahman Ambo Dalle)” yang kini hadir di tangan 
pembaca patut mendapat apresiasi setinggi-tingginya. 
Apresiasi tersebut diperlukan sebagai bentuk penghargaan 
kita sebagai pembaca terhadap penulis yang dengan penuh 
kesungguhan hati, mampu menyelesaikan suatu naskah buku 
referensi yang berharga bagi khazanah ilmu pengetahuan. 

Sebagai Rektor, tentu hal ini merupakan suatu 
kebanggaan sekaligus kehormatan bagi kami, karena pada 
tahun pertama kepemimpinan ini, melalui program Gerakan 
Penulisan dan Penerbitan 100 Buku Referensi, karya ini 
dapat lahir. Hal ini, selain merupakan manifestasi dari salah 
satu Pancacita kepemimpinan kami, yakni Publikasi yang 
Aktif, juga tentu menunjukkan bahwa produktivitas 
melahirkan karya referensi dan karya akademik harus tetap 
digalakkan dan disupport demi terciptanya suatu lingkungan 
akademik yang dinamis dan dipenuhi dengan khazanah 
keilmuan. Iklim akademik yang demikian itu dapat 
mendorong kepada hal-hal positif yang dapat memberi 
dampak kepada seluruh sivitas akademika UIN Alauddin 
Makassar. Tentu, hal ini juga perlu dilihat sebagai bagian dari 
proses upgrading kapasitas dan updating perkembangan 
ilmu pengetahuan sebagai ruh dari sebuah universitas. 

Transformasi keilmuan yang baik dan aktif dalam 
sebuah lembaga pendidikan seperti UIN Alauddin Makassar 
adalah kunci bagi suksesnya pembangunan sumber daya 
manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini perlu 
dibarengi dengan kepemimpinan yang baik, keuletan, sikap 
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akomodatif dan kolektif yang mampu mendorong 
peningkatan kapasitas dan kreativitas sumber daya, dan 
menciptakan inovasi yang kontinu guna menjawab setiap 
tantangan zaman yang semakin kompleks. Apalagi, di tengah 
kemajuan pada bidang teknologi informasi yang kian pesat 
dewasa ini, hal-hal tersebut bukanlah sesuatu yang sulit 
diwujudkan. Semua berpulang pada tekad yang kuat dan 
usaha maksimal kita untuk merealisasikannya. 

Karya ilmiah berupa buku referensi akan menjadi 
memori sekaligus legacy bagi penulisnya di masa datang. UIN 
Alauddin Makassar sebagai salah satu institusi pendidikan 
yang memiliki basic core pengembangan ilmu pengetahuan, 
memiliki kewajiban untuk terus menerus memproduksi ilmu 
pengetahuan dengan menghasilkan karya ilmiah dan 
penelitian yang berkualitas sebagai kontribusinya terhadap 
kesejahteraan umat manusia. Semoga ikhtiar para penulis 
yang berhasil meluncurkan karya intelektual ini dapat 
menjadi sumbangsih yang bermanfaat bagi pembangunan 
sumber daya manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan 
yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing demi 
kemajuan peradaban bangsa. 

Hanya kepada Allah jugalah kita berserah diri atas 
segala usaha dan urusan kita. Semoga Allah swt. senantiasa 
merahmati, memberkahi, dan menunjukkan jalan-Nya yang 
lurus untuk kita semua. Āmīn… 

 
Makassar, 17 Agustus 2020 
Rektor UIN Alauddin Makassar, 

 
 
 

Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D.  
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SAMBUTAN KETUA UMUM PENGURUS BESAR DARUD 

DAKWAH WAL-IRSYAD (PB DDI) 

PROF. DR. H. Andi Syamsul Bahri Andi Ghaligo, MA 

Istilah “Angre Gurutta” (AG) adalah satu gelar kehormatan 
bagi ulama di masyarakat Bugis. Di Jawa dipanggil “Kiyai”, di 
Sumatera dipanggil “Abuya” dan di masyarakat Islam di 
Malaysia dipanggil “Tuan Guru”. 

Kata pengantar yang sederhana ini disampaikan dalam 
rangka penerbitan buku Dr. Hj Nurlaelah Abbas (Dosen 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar) 
akan dikemukakan perjuangan al-Mukarram AGH. Abdul 
Rahman Ambo Dalle bersama ulama Bugis lainnya,  pada 
pertengahan kurun ke 20 dalam membangun sebuah institusi 
dakwah dan pendidikan yang menjadi asas perjuangan 
mereka dalam mengembangkan syiar Agama Islam di tanah 
Bugis pada khususnya dan Nusantara pada umumnya. 

Usaha tersebut berawal dengan kesepakatan Angre 
Gurutta Ulama Bugis pada tahun 1940an tentang berdirinya 
satu organisasi dakwah (tanzim da’awiy) yang diberi nama: 
Darud Dakwah Wal-Irsyad . Kesepakatan ini merupakan satu 
segmen sejarah yang cukup signifikan akan perkembangan 
dakwah Islam di tanah Bugis khususya, dan seterusnya di 
alam Melayu. Perkataan Darud Dakwah Wal-Irsyad yang 
berasal dari bahasa Arab yang berarti: Tempat untuk dakwah 
dan pendidikan.  

Organisasi ini merupakan organisasi dakwah produk 
ulama Bugis yang dilimpahkan pelaksanaannya, baik secara 
administratif maupun aktivitas dakwah dan pendidikannya 
kepada AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle (W. 1996), dengan 
tujuan untuk membangun pemahaman keislaman 
masyarakat yang mengedepankan manhaj Ahli sunnah wal-
Jamaah melalui dakwah wasatiyyah dan pendidikan sesuai 
dengan perkembangan zaman. 
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Musyawarah ulama Bugis itu diadakan pada hari Rabu, 
14 Rabiul Awal 1366 H / 05 Februari 1947 dan berakhir pada 
hari Jumat tanggal 16 Rabiul Awal 1366 H / 7 Februari 1947. 
Telah menyepakati membentuk sebuah organisasi Islam, 
yang bergerak dalam bidang dakwah dan pendidikan. AGH. 
Abdul Rahman Ambo Dalle dipilih sebagai orang yang 
dituakan dan AGH.  Muhammad Abduh Pabbajah (w. 2009) 
sebagai Sekretaris organisasi. Setelah musyawarah tersebut, 
Pondok Pesantren (MAI) Mangkoso beserta seluruh 
cabangnya berubah nama menjadi Pondok Pesantren Darud 
Dakwah Wal-Irsyad (DDI). Mangkoso sendiri telah 
ditetapkan sebagai pusat gerakan organisasi. 

Beberapa hal yang melatarbelakangi berdirinya 
organisasi ini, namun yang paling utama adalah munculnya 
berbagai paham umat Islam yang saling bertentangan antara 
satu dengan lainnya yang membingungkan masyarakat ketika 
itu. Masalah furuiyyah dalam fikhi Islam terkadang menjadi 
topik perbincangan di kalangan para muballig dalam masjid, 
demikian pula munculnya pengaruh kebatinan (kejawen) 
melalui sebagian  amalan tarekat tasawuf sehingga institusi 
tarekat tasawuf menjadi sasaran serangan oleh sebagian 
masyarakat Islam. 

Musyawarah Ulama memutuskan bahwa usaha 
mewujudkan sistem pendidikan Islam (tarbiyah Islamiyyah) 
secara menyeluruh merupakan jalan terbaik untuk 
menyelesaikan persoalan masyarakat, terutama karena masa 
itu negara Indonesia pun baru diproklamirkan sebagai 
sebuah negara Merdeka (1945), para raja dan sultan ketika 
itu telah setuju menerima integrasi kerajaan masing-masing 
untuk bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI). 

Oleh karena itu, berdirinya organisasi Darud Dakwah 
Wal-Irsyad ini merupakan satu sumbangan berharga dari 
Angre Gurutta para ulama Bugis dalam mengisi kemerdekaan 
yang dirasakan sangat perlu, yaitu meningkatkan 
pengetahuan masyarakat Islam melalui pendidikan Islam, 
baik dalam bentuk madrasah (sekolah) maupun pengajian 
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pesantren. Dengan sistem pendidikan yang bersatu dan 
teratur dapat mengurangi pertentangan pemikiran dan 
pandangan umat Islam terhadap beberapa isu agama dan 
mementingkan persatuan dan persaudaraan dalam mengisi 
kemerdekaan yang baru saja diraihnya. 

Di antara Angre Gurutta yang hadir dalam musyawarah 
tersebut ialah AGH. Abdul Rahman Firdaus (Parepare), AGH. 
Ahmad Afifi al-Masriy (Sengkang) AGH. Sayyid Muhammad 
Alwi al-Ahdal (Mandar), AGH. Abdul Rahman al- Jawwad 
(Bone), AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle ( Soppeng Riaja), 
AGH. Daud Ismail (Soppeng), AGH. Muhammad Abduh 
Pabbajah (Sidenreng), AGH. Sayyid Hasan Yamani (Teteaji ), 
AGH. Sayyid Abdul Rahman al-Saqqaf (Maros), AGH. Abdul 
Muin Yusuf (Rappang), AGH. Muhammad Saleh (Majene), 
AGH. Jalaluddin (Pambusuang) AGH. Ramli (Palopo), AGH. 
Junaide (Bone), AGH. Muhammad Ali Yafie (Parepare) dan 
lain-lain. 

Darud Dakwah Wal-Irsyad (DDI) 

Ada beberapa nama yang muncul ketika itu sebagai 
nama organisasi tersebut, di antaranya Awn al-Rafiq, al-
Furqan, Nasr al-Haq dan Darud Dakwah Wal-Irsyad dan lain-
lain lagi. Nama Darud Dakwah Wal-Irsyad adalah nama yang 
diilhamkan oleh AGH. Abdul Rahman Firdaus, seorang ulama 
asal Hijaz yang sejak tahun 1921 berhijrah ke Tanah Bugis. 
Beliau mengusulkan nama tersebut kerana di Mesir ketika itu 
telah wujud satu organisasi pemikiran Islam yang 
dikembangkan oleh Syaikh Rasyid Ridha (Murid Syaikh 
Muhammad Abduh dan Saikh Jamaluddin al-Afghani) yang 
juga diberi nama Darud Dakwah  Wal-Irsyad. 

Organisasi ini telah berhasil mengharmoniskan dua 
pemikiran Islam yang berkembang di dunia Islam ketika itu, 
yaitu Pemikiran Salaf Wahabi, dan Pemikiran Salaf Asyairah. 
Pemikiran Salaf Wahabi yang cenderung tekstual (nassiy) 
sementara pemikiran Salaf Asyairah lebih terbuka dan 
terfokus kepada pendekatan rasional (aqliy).  Fenomena ini 
telah dicermati oleh Syaikh Rasyid Ridha di Cairo Mesir 
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kemudian menghasilkan  persatuan DARUD DAKWAH WAL-
IRSYAD sebagai satu wadah untuk menjembatani antara 
kedua-dua aliran pemikiran tersebut dengan menitik 
beratkan kepada pendekatan WASATIY yang bersifat 
kontekstual dan sederhana. 

Dari sudut terminologi, Darud Dakwah Wal-Irsyad 
mengandung tiga kata, yaitu “dar” yang berarti wadah atau 
tempat, “dakwah” yang berarti sosialisasi Islam kepada non 
muslim dan “irsyad” adalah petunjuk penerapan nilai-nilai 
Islam di kalangan umat Islam. 

Dengan pemahaman makna seperti itulah para Angre 
Gurutta Ulama Bugis yang bermusyawarah ketika itu di 
Soppeng sepakat menerima baik nama Darud Dakwah Wal-
Irsyad kemudian disingkat DDI dalam versi bahasa Indonesia 
dan Addariyah dalam versi bahasa Arab. Hal ini disebabkan 
karena tujuan yang dicita-citakan oleh para pendiri (angre 
gurutta) adalah untuk mencari jalan tengah (manhaj wasatiy) 
dalam mengantisipasi pemikiran Islam yang berkembang di 
Sulawesi Selatan pada masa itu, yaitu pemikiran Islam kaum 
muda dan kaum tua yang ternyata memberi kesan negative 
kepada pengamalan nilai-nilai Islam yang berkembang ketika 
itu. Apatah lagi dengan munculnya berbagai ideologi yang 
menyimpang, baik yang bersifat tradisional seperti tarikat-
tarikat tasawuf yang berbauh Kebatinan, maupun yang 
moderen seperti Komunisme, Libralisme, osialisme dan lain-
lain. 

DDI dan AGH. Abdul Rahman Ambo 

Kesepakatan musyawarah berikutnya adalah memberi 
kepercayaan penuh kepada AGH. Abdul Rahaman Ambo Dalle 
untuk memimpin organisasi baru itu, Darud Dakwah Wal-
Irsyad. Dan secara resminya beliau dilantik sebagai orang 
Yang Dipertua untuk ahli pertama dalam mengurus 
organisasi tersebut. 

Hasil musyawarah ini memberi pertimbangan bahwa 
AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle telah terbukti 
kepemimpinannya, beliau berhasil membangun Madrasah 
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Arabiyah wal-Islamiyah (MAI) Mangkoso, jauh lebih 
berkembang jika dibandingkan dengan perguruan MAI 
Sengkang pada masa itu. Angre Gurutta juga memiliki 
pengalaman pentadbiran yang baik yang dipelajarinya 
melalui organisasi Syarikat Islam (SI) di kota Makassar dan 
mempunyai keahlian mengurus dakwah dan pendidikan yang 
cukup memadai ketika itu. 

Juga perlu diketahui bahwa AGH. Abdul Rahman Ambo 
Dalle mempunyai jiwa seni (estetik) sehingga beliau 
dipercayakan melukis logo organisasi yang baru itu. Dan 
berhasil mengemukakan tiga lukisan serentak untuk dipilih 
dalam musyawarah ulama tersebut. Beliau juga dianggap 
seorang ulama Bugis yang memiliki kepribadian sederhana 
dan bekerja keras dalam bidang dakwah dan pendidikan. 

Sebelum AGH. Ambo Dalle menerima amanah untuk 
mengurus organisasi baru itu, beliau mengamalkan solat 
istikharah selama satu minggu untuk mendapatkan petunjuk 
Allah, apakah tawaran dari musyawarah ulama itu dapat 
dilaksanakan atau bagaimana? Dan akhirnya dengan penuh 
rendah hati dan tawakkal kepada Allah Swt tawaran dari 
Musyawarah Ulama yang amat berat itu diterimanya dan 
mulai dilaksanakannya. 

Perkembangan Dakwah DDI 

Langka awal yang dibenahi oleh AGH. Abdul Rahman 
Ambo Dalle di Mangkoso adalah integrasi pondok pesantren 
(MAI) yang dipimpinnya menjadi bagian  dari aktivitas 
Organisasi Darud Dakwah Wal-Irsyad. Oleh sebab itulah MAI 
Mangkoso yang berapiliasi dengan MAI Sengkang dibawah 
asuhan AGH. Muhammad As’ad Sanusi (W.1953), secara 
otomatis berubah nama menjadi Madrasah DDI Mangkoso 
yang ditetapkan pada tahun 1947. Di sinilah titik awal 
munculnya Darud Dakwah Wal-Irsyad di Mangkoso, baik dari 
segi organisasi maupun sebagai lembaga pendidikan 
madrasah atau pesantren. Walaupun pada hakikatnya  MAI 
Mangkoso sebagai cikal bakal DDI sudah berdiri dan berjalan 
lancar sejak sembilan tahun sebelumnya, yaitu tahun 1938. 
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AGH.Ambo Dalle  sebagai ulama, panutan masyarakat 
dengan kemahiran pengurusan dan pentadbiran yang 
dimilikinya terus berpacu membangun DDI baik sebagai 
organisasi maupun sebagai pusat pendidikan Islam 
(pesantren). Perkembangan ini ditandai dengan pembukaan 
beberapa cabang DDI yang berbentuk madrasah dan 
pesantren di berbagai kawasan dan daerah di Sulawesi 
Selatan, misalnya di Pattojo-Soppeng, Paria-Wajo, Siwa-Wajo, 
Bonto-bonto-Pangkajene dan lain-lain. 

Perkembangan ini, bukan saja di Sulawesi tetapi juga di 
Kalimantan dan Sumatera. Bahkan sebelum intergrasi ke 
Pesanteren DDI yaitu awal 1940an di Johor telah didirikan 
sebuah madrasah Bugisiyyah oleh seorang murid kesayangan 
AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle, yaitu AGH. Mahmud Fasih. 
Beliau adalah Angre Gurutta yang berasal dari Belawa-Wajo, 
setelah menamatkan pengajian di Pesantren MAI Mangkoso 
kemudian melanjutkan pengajian di Makkah al-Mukarramah. 
Di tanah suci belaiu bersahabat dengan ulama Bugis yang 
berasal dari Benut, Johor seperti AGH. Arafah, AGH. Hasbullah 
dan lain-lain. Dengan persahabatan inilah sehingga waktu 
kembali ke tanah Bugis beliau singgah di Benut dan berhasil 
mendirikan madrasah Bugisiyah Tampo di Johor, disamping 
itu juga aktif memberi pengajian dan ceramah agama.   

Para ulama yang aktif membantu Angre Gurutta 
membangun DDI pada peringkat awal adalah AGH. 
Muahammad Amin Nasir, AGH. Haruna Rasyid, AGH. Abdul 
Rahman Matammeng, AGH. Muhammad Ali Yafi, AGH. 
Muhammad Abduh Pabbajah, AGH. Muhammad Yusuf 
Hamzah, AGH. Muhammad Aqib Siangka, AGH. Muhammad 
Amberi Said, AGH. Mahmud Fasih. 

Di samping pembukaan cabang DDI di kawasan 
Nusantara, Anre Gurutta juga meluaskan aktivitasnya dengan 
membuka pesantren besar-besaran di Kota Parepare dan 
pada waktu itu beliau dilantik menjadi Qadi Parepare. Dan 
akhirnya DDI Mangkoso diamanahkan kepada kader 
terbaiknya yaitu AGH. Ambri Said untuk memimpinnya, yang 
kini diteruskan oleh putranya, AGH. M.Farid Wajdi, MA. 
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DDI Pare-pare dipimpin langsung oleh Angre Gaurutta 
yang berlokasi di samping Masjid Raya Parepare (kini Masjid 
Agung) dan mengalami perkembangan yang cukup pesat 
sehingga hanya beberapa tahun kemudian DDI Parepare 
menjadi terkenal di Sulawesi dan di seluruh kepulauan di 
Indonesia. Maka berdatanganlah pelajar-pelajar (santri-
santri) dari pelbagai pelosok tanah air, termasuk dari 
kepulauan Sumatra dan Kalimantan (Borneo). Oleh karena 
lokasinya sudah tidak dapat lagi menampung pelajar yang 
berdatangan itu, akhirnya Anre Gurutta berikhtiar untuk 
pindah lokasi di pinggir kota Parepare yang lebih luas, lokasi 
tersebut dikenal dengan Ujung Lare. 

Pada akhir 1970an Angre Gurutta mengirim salah 
seorang muridnya yang bernama AGH. Muhammad Abbas 
Remmang ke Sarawak, Malaysia atas permintaan keluarga 
besar masyarakat Bugis di Sarawak untuk tujuan 
menyebarkan dakwah Islam melalui pengajian dan ceramah 
Agama. Ternyata aktivitas dakwah ini membuahkan 
keberhasilan sehingga mantan Ketua Menteri Sarawak (Dato’ 
Patinggi Abdul Tayeb Mahmud) tertarik untuk menziarahi 
AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle di Pesantren DDI 
Kaballangan Pinrang dan mengundang Angre Gurutta ke 
Kucing pada tahun 1980an. 

Sebelumnya, AGH. Abd Qadir Khalid, MA telah 
berkunjung ke Johor Baru untuk memenuhi undangan Mufti 
Johor dengan tujuan berdakwah dan membantu beliau dalam 
membangun institusi fatwa di Johor. Walau bagaimanapun 
beliau tidak dapat tinggal lama sebab aktivitas pengajaran 
dan dakwah Islam beliau di Makassar juga sangat padat.   

Demikianlah DDI Parepare dan DDI Mangkoso sebagai 
pusat pendidikan Islam Sulawesi Selatan berkembang dengan 
pesatnya, walaupun rintangan dan cobaan dalam perjuangan 
Angre Gurutta tetap saja ada. Terutama setelah AGH. Ambo 
Dalle ditakdirkan masuk berjuang bersama Abdul Qahhar 
Muzakkar, pimpinan pergerakan Darul Islam (DI-TII) di 
Sulawesi Selatan. Meskipun Angre Gurutta masuk hutan 
bersama mereka, akan tetapi beliau tetap meneruskan 
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aktivitas dakwah dan pendidikannya dalam bentuk yang 
sangat sederhana. 

AGH. Muhammad Abduh Pabbajah dan AGH. 
Muhammad Ali Yafi adalah dua sosok ulama Bugis DDI yang 
memberi sumbangan besar untuk pembangunan organisasi 
DDI dengan menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran  Rumah 
Tangga (AD&ART) DDI untuk pertama kalinya dalam dua 
versi bahasa Arab dan bahasa Melayu. Ketika itu AGH. Ambo 
Dalle bersama Abdul Qahhar Muzakkar, di bidang pendidikan 
Darud Dakwah Wal-Irsyad sementara pengajian 
dikembangkan terus oleh AGH. Ambri Said di Mangkoso dan 
AGH. Haruna Rasyid di Parepare. 

Pada awal tahun 1960an, AGH. Ambo Dalle kembali aktif 
di Parepare dengan membenahi semula pesantren yang telah 
ditinggalkan beberapa tahun. Perkembangan demikian pesat 
sehingga dalam masa tidak begitu lama DDI Ujung Lare 
kembali maju dan telah berhasil mendirikan Pusat Kaderisasi 
Ulama yang disebut “al-Ma’had al-Islamiy li al-Dirasat al-
Islamiyyah”, Lembaga pendidikan ini dikukuhkan di atas 
kerja sama antara empat pondok Pesantren besar di Sulawesi 
Selatan, yaitu  Pesantren DDI (Parepare), Pesantren 
As’adiyah (Sengkang), Pesantren al-Tarbiyyah (Soppeng) 
dan Pesantren al-Hadith (Bone). 

Strategi penyebaran dakwah Islam melalui ma’had 
inilah membuka hubungan dakwah dan pendidikan dengan 
Tawawu, Sabah (Malaysia Timur). Pelajar Ma’had ini dikirim 
ke luar untuk berdakwah dan menjadi imam tarawih pada 
bulan ramadhan. Dalam masa yang sama pelajar ini juga 
memperkenalkan pesantren DDI kepada masyarakat Islam di 
Tawawu dan sekitarnya. Di awal 1980an ada bererapa orang 
Bugis yang berasal dari Sabah belajar di pesantren DDI 
Mangkoso dan Parepare. 

Di samping pusat pendidikan (Ma’had) ini, DDI juga 
telah berhasil mendirikan sebuah institusi perguruan tinggi 
pertama di Parepare yang diberi nama Universitas Islam 
Addariyah. Universitas ini telah mengembangkan sayapnya 
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ke kawasan lain dengan membuka beberapa fakultasnya di 
daerah-daerah berpotensi seperti Mangkoso, Pinrang, 
Polman, Mamuju, Sidrap, Pangkep dan Kalimantan Timur.  

Setelah DDI di Parepare kelihatan cukup maju dan 
berkembang, maka Angre Gurutta mengamanahkan 
kepemimpinan DDI Ujung Lare (Parepare) kepada AGH. 
Muhammad Yusuf Hamzah bersama AGH. Abu Bakar Zainal 
meneruskannya. Dan Anre Gurutta berhijrah ke Pinrang 
(Desa Kaballangan) atas permintaan tokoh-tokoh Pinrang 
terutama Andi Patonangi (Bubati Pinrang) dan Puang Milu 
(Ketua DPRD) dan Petta Baso Bau Massepe. Penghijrahan ini 
terjadi pada akhir 1978 yang ditandai dengan masuknya 
Angre Gurutta ke Golkar bergabung dengan pemerintahan 
Soeharto pada waktu itu. Walaupun masyarakat Islam ketika 
itu menganggap satu yang tabuh jika seorang ulama masuk 
Golkar akan tetapi atas dasar istikharah Angre Gurutta di 
samping pertimbangan demi kelancaran pendidikan dan 
dakwah yang diembannya beliau memberanikan diri 
menerima tawaran Golkar sebagai perahu politiknya, dan 
akhirnya masyarakatpun menerimanya. 

Dengan sikap dan ikhtiar seperti itu, Angre Gurutta 
berhasil membangun Pesantren DDI Manahilil Ulum 
Kabalangan Pinrang menjadi pondok Pesantren terbesar di 
Indonesia bagian  timur di masa hidup beliau. Di pesantren 
inilah beliau berjuang membangun masyarakat Islam melalui 
pendidikan dan dakwah hingga beliau menerima panggilan 
Ilahi pada tahun 1996. 

Darud Dakwah Wal-Irsyad berhasil melahirkan 
generasi penerus yang telah dan sedang berkhidmat di 
Malaysia yaitu: Prof. Dr. Hj Ahmad Amiruddin (mantan 
Pensyarah di UKM), Prof. Dr. Hj. Hassan Langgulung (mantan 
Pensyarah di UKM), Prof. Dr. Sayyid Mohd. Aqil al-Mahdali 
(mantan Rektor Insaniah Kedah), Prof. Dr. Syamsul Bahri 
Andi Galigo ( mantan Pensyarah USIM), Prof. Madya Dr. Hj. 
Muhammad Yusuf Khalid ( Pensyarah USIM), Prof. Dr. Hj. Abd 
Rahim Arsyad (mantan Pensyarah USIM), Drs. Hj. Abd Hamid 



xii 

Ridwan (mantan Timb. Mufti Sabah), Dr. Mikdar Rusdi 
(Pensyarah Universiti Tun Husin On) 

Semoga dengan terbitnya buku ini dapat menambah 
wawasan keluarga besar Darud Dakwah Wal-Irsyad dan 
masyarakat Islam di Nusantara terhadap peranan ulama dan 
organisasi DDI dalam menjalankan misi dakwah dan 
pendidikannya. 
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KATA PENGANTAR 

بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحمد لله الذى أنعم علينا  
خير الأنام  وعلى آله وأصحابه الكرام  أما بعد 

Puji dan syukur dipersembahkan kepada Allah Subhanahu 

wata’ala, Tuhan Maha Pengasih tak pilih kasih, dan Maha 

Penyayang tidak pandang sayang yang telah mengutus rasul-

Nya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat 

untuk semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah 

keharibaan junjungan Nabi Muhammad Saw, pembawa 

risalah Islam yang telah menjadi pegangan umat manusia 

sejagat. Mudah-mudahan rahmat dan keselamatan 

dilimpahkan kepada segenap keluarga, sahabat Baginda, 

‘alim ulama dan intelektual Islam yang telah melahirkan 

berbagai pemikiran keislaman yang menjadi kajian umat 

Islam guna mempertahankan kemurnian agama dan aqidah 

Islam. 

  Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama 

mengikuti program Pascasarjana pada PPs Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar, sampai penyelesaian penulisan 

buku ini banyak memperolehi bantuan dan pertolongan dari 

berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materil. Oleh 

karena itu, penulis merasa berkewajiban memberi 

penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga 

kepada semua pihak yang telah berjasa. 

Penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tinginya 

penulis haturkan kepada Prof. H. Hamdan Juhannis, MA., Ph.D, 

Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, atas 

fasilitas yang diberikan sehingga hasil kajian ini  dapat 

diproses dalam bentuk buku,  Prof. Dr. H. Abdul Qadir Gassing 



xiv 

HT, MS., mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) 

Alauddin Makassar yang telah memberikan motivasi, fasilitas, 

dan dukungan sehingga program pascasarjana sebagai 

tempat penulis menyelesaikan studi pada program doktor 

tetap eksis dan sukses, semoga Allah Swt. meridhohi dan 

menerimanya sebagai amal jariyah. 

 Terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga 

penulis haturkan kepada Prof. Dr. H. Moh. Natsir Mahmud, 

M.A., mantan Direktur Program Pascasarjana UIN Alauddin

Makassar, beserta Tim Kerja Program Pascasarjana UIN

Alauddin, yang telah banyak membantu dalam proses kajian

dan penyelesaian disertasi ini.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada 

Prof. Dr. Mohammad Qasim Mathar, M.A., Prof. Dr. H. 

Mappanganro, M.A., dan Dr. Hj. Nurnaningsih, M.A., yang telah 

berkenan masing-masing sebagai promotor dan co-promotor 

sekaligus sebagai anggota Dewan Munaqisy kepada penulis, 

meskipun di tengah kesibukan mereka, namun tetap 

meluangkan waktu untuk memberi petunjuk, bimbingan dan 

motivasi kepada penulis sehingga terwujud kajian ini. 

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya pula 

kepada Prof. Dr. H. Moh. Natsir Mahmud, M.A., Prof. Dr. H. 

Nihaya M, M.Hum., Prof. Dr. H. Samiang Katu, M.Ag., masing-

masing sebagai Tim penguji disertasi (penilai dalaman) yang 

telah berkenan memberikan koreksi, perbaikan serta saran-

saran yang sangat berharga untuk penyempurnaan isi kajian 

ini. 

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada 

Dr. Firdaus Muhammad, MA, Dekan Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Alauddin Makassar, atas motivasi yang 

diberikan untuk melakukan penyempurnaan dalam proses 

penerbitan buku ini, Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag., mantan 
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Makassar (periode 2008-2012), atas kesempatan yang 

diberikan untuk melanjutkan kuliah sambil mengabdi sebagai 

dosen. Juga kepada Dr. Hj. Muliaty Amin, M.Ag., mantan Dekan 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi (periode 2012-2016), 

beserta seluruh pimpinan fakultas dan teman-teman, para 

dosen dan staf di fakultas tempat penulis mengabdi yang 

senantiasa memberikan dukungan dan motivasi serta do’a 

sehingga penulis memiliki semangat yang kental untuk 

menyelesaikan studi hingga saat akhir. 

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya pula 

kepada Ketua pustakawan dan staf Perpustakaan UIN 

Alauddin Makassar yang dengan segala ketulusan dan 

kesabaran menyiapkan waktunya untuk melayani penulis 

dalam pencarian data dan rujukan yang diperlukan dalam 

penyelesaian kajian ini. 

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah 

Kabupaten Wajo, Pemerintah Kab. Barru, Pemerintah Kota 

Pare-pare, Pemerintah Kabupaten Pinrang dan Pemerintah 

Kota Makassar yang telah mengizinkan kepada penulis untuk 

mengumpulkan data di wilayah masing-masing. 

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pula 

kepada seluruh keluarga AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle, 

dan keluarga besar Darud Dakwah Wal-Irsyad (DDI) seluruh 

Indonesia, khasnya di Makassar, Sengkang Wajo, Mangkoso 

kab. Barru, Pare-Pare, dan Kaballangan kabupaten Pinrang 

sebagai responden dan informan, yang dengan tulus dan 

ikhlas meluangkan waktunya untuk menerima penulis guna 

pengumpulan data dan maklumat yang diperlukan  dalam 

penyelesaian kajian ini. Juga terima kasih yang tulus kepada 

Anre Gurutta Prof. Dr. H. Andi Syamsul Bahri Galigo, MA 
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Terima kasih dan penghargaan yang khusus kepada 

suami tercinta H. Muh. Yahya Ahmad, Lc, M.Pd Dg Situru  dan 

kedua ananda tersayang  Khairul Anwar Dg Rate dan Abdul 

Salam Dg Situju yang dengan ikhlas dan penuh pengertian 

mendampingi penulis dalam suka dan duka, terkadang hak 

mereka terabaikan dengan kesibukan mengumpulkan data 

dan kajian. Semoga rahmat dan kasih sayang Allah 

memberkati perjuangan ini untuk menjadi keluarga sakinah, 

mawaddah, warahmah di dunia dan di akhirat.   

Terkhusus ucapan terima kasih, do’a dan penghargaan 

yang setulus-tulusnya kepada kedua-dua orang tua penulis H. 

Abbas Dg Mabbara (almarhum) dan Hj. Jawariah 

(almarhumah) yang telah melahirkan, membesarkan, 

mendidik dengan curahan kasih sayang, serta 
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Semoga arwah keduanya ditempatkan di sisi-Nya sebagai 
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Sorong Dg Ngono (almarhum) dan Mako Dg Te’ne 

(almarhumah) serta Hajjah Khalifah Dg Lebang yang telah 
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Allah. Penghargaan dan terima kasih kepada abang dan kakak 
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mereka dinilai dengan pahala oleh Allah Swt amin.  

Akhirnya penulis memohon ke hadirat Allah Swt. 

semoga hasil kajian dalam bentuk buku ini dapat bermanfaat 

kepada semua pihak, khususnya para pencinta ilmu dan 

pemikiran Islam dan peneliti sendiri, amin. 

Makassar, Agustus 2020 

Penulis 

Nurlaelah Abbas 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

slam adalah agama suci yang diwahyukan oleh Allah

kepada Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaihi wasallam 

dengan misi rahmatan lil’alamin, ajaran-ajarannya 

bersifat universal dan komprehensif. Islam pada hakikatnya 

membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu 

segi, tetapi mengenai berbagai aspek kehidupan manusia 

yang bersumber dari rujukan al-Qur’an dan al-Hadis.  

Islam juga mengajarkan umatnya untuk senantiasa 

bersikap toleran (tolak ansur) dan mengambil posisi jalan 

tengah (ummatan wasatan) sama ada dalam berpikir, 

bersikap maupun berkehendak, agar tercipta kedamaian 

hidup. Namun adakalanya umat Islam itu sendiri justru sering 

menampilkan pemikiran yang kadang-kadang kontroversial 

I 
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sehingga menimbulkan konflik etnis, bangsa, mazhab dan 

golongan yang berwarna-warni corak pemikiran dan 

kepercayaan yang dipegang. 

Perkembangan pemikiran umat Islam yang sangat 

pesat, banyak pemahaman yang muncul dan berkembang 

yang dinilai menyimpang dari prinsip-prinsip yang telah 

diajarkan oleh Rasulullah tanpa disadari dan melahirkan 

perdebatan; misalannya perdebatan soal dosa besar, posisi 

al-Qur’an itu makhluk atau bukan, persoalan imamah dan hal-

hal yang menyangkut perbuatan manusia. Perdebatan 

tentang masalah agama baik yang fundamental (usul) 

maupun divisional (furu’) dari waktu ke waktu semakin 

meluas, dan melibatkan pemikir dan ulama Islam sehingga 

menimbulkan berbagai persepsi antara satu sama lain.   

Perbedaan pemikiran di kalangan umat Islam, 

sebenarnya diawali dengan masalah politik dan kekuasaan, 

disusul permasalahan teologi, dan hukum-hukum1. 

Perebutan kekuasaan politik melahirkan Khawarij, Syi’ah, 

dan Sunni. Ketiganya golongan ini dalam menjabarkan paham 

politiknya menimbulkan persoalan teologis seperti 

 

1Perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan kaum Muslimin itu 
pada hakikatnya tampak dalam dua bentuk yaitu praktis dan teoritis. 
Pertama, bentuk praktis seperti pembelotan yang terjadi  pada masa 
pemerintahan Usman bin Affan, peristiwa yang terjadi antara Ali dan 
golongan Khawarij, perbedaan antara Ibnu Zubair dan kelompok 
Umawiyah di satu sisi serta Khawarij di sisi lain. Pergulatan seperti itulah 
yang terjadi antar berbagai mazhab politik dalam Islam yang semuanya 
menimbulkan bencana besar bagi kaum Muslimin.  Kedua  adalah ilmiah-
teoritis seperti yang terjadi dalam beberapa masalah akidah dan fikih 
tidak melampaui batas-batas teoritis dan orientasi berpikir dan tidak 
sampai terjadi pertumpahan darah. Lihat  Muhammad Ab Zahra, Tarikh 
al-Mazahib al-Islamiyah fi al-Siyasah wa al-‘Aqaid, Juz I, (t.tp: Dar al-Fikr 
al-‘Arabi, t.th), h. 16. 



Eksistensi Ahli Sunnah Wal-Jama’ah dalam Pemikiran Islam: (Sorotan 

Pemikiran Agh. Abdul Rahman Ambo Dalle) 

 

3 

 

membunuh lawan politik, apakah termasuk kategori dosa 

besar atau tidak?. Demikian pula orang yang berdosa besar 

apakah masih tetap mukmin atau sudah kafir? Persoalan dosa 

besar itu melahirkan aliran-aliran teologi; seperti Khawarij, 

Murji’ah dan Muktazilah.  

Teologi Khawarij menganut paham bahwa orang yang 

berdosa besar sudah kafir.  Teologi Murji’ah menganut paham 

bahwa orang yang berdosa besar masih tetap mukmin. 

Mu’tazilah menolak paham Khawarij dan Murji’ah. Bagi 

teologi Mu’tazilah orang berdosa besar bukan kafir dan bukan 

pula mukmin melainkan berada pada al-manzilah bain al-

manzilatain.  

Selain daripada itu, muncul pula aliran teologi 

Qadariyah, dan Jabariyah yang keduanya berlainan 

pemahaman. Qadariyah menganut paham bahwa manusia 

mempunyai kemerdekaan dalam berkehendak dan 

perbuatannya (free will and free act). Sedangkan Jabariyah 

berpaham manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam 

berkehendak dan perbuatannya. Perbedaan paham yang 

demikian itu mengalami pasang surut seirama dengan pasang 

surutnya perkembangan masyarakat Islam.2  

Pada masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah, Khalifah 

al-Makmun (813-833 M), teologi Mu’tazilah dijadikan sebagai 

mazhab resmi negara. Keputusan politik tersebut 

menimbulkan pertentangan hebat, kajian Mu’tazilah yang 

mendapat pengakuan pemerintah menyiarkan secara paksa 

ajaran-ajarannya, terutama pahamnya yang mengatakan 

bahwa al-Qur’an bersifat makhluq (diciptakan) bukan 

 
2Ab Zahra, Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah fi al-Siyasah wa al-

‘Aqaid, h. 7  
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bersifat qadim (tidak diciptakan). Paham teologi Mu’tazilah 

ini mendapat perlawanan dari golongan tradisional Islam 

terutama golongan Hambali atau pengikut mazhab Imam 

Ahmad ibn Hambal.3 

Tuntutan pembaharuan terhadap pemikiran Islam 

pasca kenabian terus terjadi dan tidak dapat dibendung. 

Bahkan pembaharuan yang dilakukan, hasilnya terkadang 

melenceng dari misi utama Islam, kajian adanya perbedaan 

cara pandang dalam menempatkan kedudukan ajaran dalam 

wahyu itu sendiri. Langka kontradiktif antar kelompok terus 

memformulasikan gerakannya, sehingga gerakan yang 

selama ini dilakukan telah menghasilkan dua hal sekaligus, 

yaitu lahirnya para tokoh pembaruan pemikiran Islam di satu 

sisi, dan pada saat bersamaan, telah memunculkan kelompok-

kelompok atau firqah dalam Islam.   

Sejumlah data yang menyebutkan bahwa, perdebatan 

ulama-ulama abad ke 3 Hijriyah, ada nuansa keluar dari 

koridor al-Sunnah, dan cenderung mengandalkan 

kemampuan akal manusia seperti Mu’tazilah, dengan segala 

konstruksi hipotesisnya. Jika misi perdebatan tentang Islam 

adalah untuk menjalankan dan memahami ajaran Islam, 

seperti yang sudah diajarkan dan dijalankan oleh Rasulullah, 

maka hadis Rasulullah Saw yang disampaikannya sebagai 

wasiat sebelum beliau meninggal tentang dua perkara yang 

bisa menjadi kendali seseorang untuk bisa selamat, itu patut 

untuk menjadi referensi. Adapun hadis yang dimaksud dalam 

pernyataan tersebut  adalah: 

 
3Ab Zahra, Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah fi al-Siyasah wa al-

‘Aqaid, h. 8. 
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تَرَكْتُ فِيْكُمْ    :مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  عن  
مْرَينِْ لنَْ تضَِلُوا مَامَسَكْتُمْ بهِِمَا 

َ
 4.كِتاَبَ اللهِ وسَُنَةَ نبَيهِِ  :أ

“Aku tinggalkan dua perkara untukmu, selama kamu 
berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan sesat, 
yaitu kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya”  

Hadis di atas, merupakan tindak lanjut dari isyarat Allah 

Swt kepada hamba-Nya yang beriman agar senantiasa 

kembali kepada al-Qur’an dan sunnah dalam menghadapi 

berbagai masalah. Dalam QS An-Nisaa’/4:59, 

ءٖ فرَُدُّوهُ إلََِ    … إنِ كُنتمُۡ تؤُۡمِنوُنَ    لرسَُولِ ٱوَ   لَلهِ ٱفَإنِ تنَََٰزعَۡتمُۡ فِِ شََۡ
 ِ حۡسَ  لۡأٓخِرِ  ٱ لۡۡوَۡمِ ٱوَ  لَلهِ ٱب

َ
َٰلكَِ خَيۡرٞ وَأ وِيلاا   نُ ذَ

ۡ
   ٥٩تأَ

“… Jika kamu berlainan tentang sesuatu, maka kembalikanlah 
ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 
benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang 
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya.”5 

 Penentang teologi Mu’tazilah muncul seperti Imam 

Abu Hasan al-Asy’ari (w. 935 M) dan Imam Abu Mansur 

Muhammad al-Maturidi (w. 944 M) melahirkan teologi 

salafiah masing-masing aliran al-Asy’ariyah dan aliran al-

Maturidiyah. Kedua aliran teologi ini berhasil mengalahkan 

Mu’tazilah berkat kebijakan politik al-Mutawakkil yang 

 
4Malik bin Anas, Maus’ah al-Kutub al-Sunnah wa Syuruhuha al-

Muwa¯a, jil. 2 Kitab al-Qadr, (Cet. ke 2; Istanbul: Dar Sahnun, 1413 H/1992 
M), h. 899. 

5Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Madinah al-

Munawwarah: Khadim al-¦aramain al-Syarifain al-Malik Fahd li ¯iba’ah al-

Mushab al-Syarif, 1412), h. 128.  
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membatalkan aliran Mu’tazilah sebagai mazhab resmi negara. 

Aliran-aliran teologi al-Asy’ariyah dan al-Maturidiyah tampil 

kedepan menjadi mazhab anutan mayoritas umat Islam yang 

memperoleh sebutan sebagai Ahli Sunnah Wal-Jama’ah. 

Hanya saja aliran Maturidiyah pada umumnya dianut oleh 

umat Islam yang bermazhab Hanafi, sedangkan aliran 

Asy’ariyah umumnya dianut umat Islam yang bermazhab 

Syafi’i.6 Mereka tidak berbeda dalam persoalan dasar aqidah 

usuliyah melainkan dalam tatanan furu’iyah saja yang tidak 

berarti.7  

Meskipun aliran teologi Mu’tazilah kalah dalam 

percaturan politik, namun tidak berarti perbedaan 

pemahaman dalam bidang teologi segera berakhir. 

Perdebatan teologi muncul kembali menyusul lahirnya aliran 

rasionalisme di dunia Islam dengan identitas baru, yakni 

aliran teologi neo Mu’tazilah. Aliran rasionalisme itu 

menumbuhsuburkan perbedaan pemahaman dan 

melahirkan pemikiran-pemikiran keagamaan yang bersifat 

kontroversial, sebagaimana yang pernah dimunculkan oleh 

dua tokoh yakni al-Ghazali dan Ibnu Rusyd. Bahkan masing-

masing memunculkan buku: Tahafut al-Falasifah dan Tahafut 

al-Tahafut. 

Pemikiran keagamaan yang kontroversial, penulis 

dapat mengemukakan fakta sebagaimana yang pernah 

dialami dan diungkapkan oleh Imam al-Ghazali salah satu 

tokoh yang terkenal pernah bergelimang dalam empat 

 
6Dewan Ensiklopedi Islam, Ensklopedi Islam, jilid 4, (Cet.9; Jakarta: 

Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 301.  

7Syamsul Bahri Andi Galigo, Usl al-‘Aqidah fi Dai Manhaj Ahl al-
Sunnah, (Cet. I; Malaysia: Mes Enterprise SDN BHD, 1424H/2003M), h. 
128.  
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komponen pemikiran keagamaan (teologi, kebatinan, filosof 

dan tasawuf) dengan ungkapan sebagai berikut:  

  –   للحق  يعنى  –   عندى  الطالبين  أصناف  انحصرت  المريض  هذا  منه  الله  شفانى  ولما"

 :  فرق أربع فى

 . والنظر الرأى أهل أنهم يدعونه  وهم المتكلمون .1

  الإمامه  منه  بالإقتباس  والحصوصون,  التعليم  أصحاب  أنهم  يزعمونه  وهم  الباطنيةه .2

 . المعصوم

 . والبرهان المنطقه أهل أنهم يزعمون  وهم الفلاسفةه .3

 . والمكاشفة المشاهدة وأهل, الحضرة خواصه أنهم يزعمونه وهم الصوفية .4

 أردت  ماه فيه  وصنفته,  منهم المحققين  كتبه  وطلعته,  فحصلته  الكلام  بعلم  ابتدأت  انى  ثم

 8"بمقصودى  واف غير,  بمقصوده وافيا علما  فصادوته, أصنف أن

Setelah Allah mengobati saya dari penyakit ini, lalu saya 

dapat membatasi golongan-golongan pencari kebenaran 

menjadi empat kelompok yaitu: 

1. Para teologi (mutakallimun), yaitu kelompok yang 
mengaku sebagai rasionalis (ahl ra’yi wa al-nasar). 

2. Penganut kebatinan (batiniyyah), kelompok yang 
mengklaim diri sebagai pemegang  pengajaran (ta’lim) dan 
kelompok yang mengkhususkan diri pada adopsi ajaran 
imam yang suci (al-imam al-ma’sum). 

3. Kelompok Filosof, yaitu kelompok orang-orang yang 
mengklaim diri sebagai pemilik logika dan penalaran 
demonstrative. 

4. Golongan Sufi, yaitu mereka yang mengaku kelompok elit 
yang terhormat (khawas al-hadrah) dan kelompok yang 
biasa menyaksikan dan menyingkap kebenaran hakiki (ahl 
al-musyahadah wa al-mukasyafah). 

 
8Al-Imam Al-Ghazali, Tahafut al-Falasifah, Tahqiq Sulaiman Dunya, 

(Cet. V; Misr : Dar al-Ma’arif, 1392H/1972M), h. 55. 
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Kemudian saya memulai mengkaji ilmu kalam dengan 

membedah  karya-karya dari para tokoh terkemuka disiplin 

tersebut, setelah itu saya menulis buku  dalam disiplin ini 

sesuai dengan keinginan saya. 

Selanjutnya Imam al-Ghazali mencurahkan perhatian 

kepada kelompok ta’limiyah dengan mengatakan; 

sesungguhnya akal tidak bisa dijamin aman dari kesalahan. 

Maka tidak bisa dibenarkan mengambil hakikat ajaran agama. 

Hal tersebut terlihat dalam tanggapannya terhadap 

pandangan filosof dalam : 

1. Masalah keazalian alam, dan mereka mengatakan bahwa  
semua substansi adalah azali. 

2. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui 
partikular-partikular yang tercipta dari individu-individu. 

3. Mereka mengingkari kebangkitan jasmani di akhirat.  

Sanggahan-sanggahan tegas dari tiga pokok persoalan 

di atas telah dikemukakan oleh Imam al-Ghazali bahwa 

“pandangan tersebut  tidak sesuai dengan Islam dari sisi 

manapun, kajian orang yang meyakininya berarti 

berkeyakinan bahwa para Nabi (semoga rahmat dan salawat 

Allah senantiasa tercurah kepadanya) berbohong, dan 

mereka mengatakan bahwa apa yang telah disampaikan 

adalah kemaslahatan sebagai metafora dan penjelasan 

kepada semua makhluk, ini merupakan kekafiran yang nyata 

dan tidak akan diyakini oleh siapapun dari kaum Muslimin.  

Demikian pandangan Imam al-Ghazali yang dapat 

dipandang sebagai salah satu tokoh aliran Asy’ariyah yang 

juga sering disebut Ahli Sunnah Wal-Jama’ah, dan terlihat 

pemikirannya yang menimbulkan perdebatan baharu 

lantaran berbeda dengan  paham yang dianut oleh mayoritas 

umat Islam. Adapun hal-hal di luar ketiga masalah tersebut 

seperti sikap pemikiran Islam terhadap sifat Allah dan 
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keyakinan tauhid di dalamnya, maka mazhab mereka dekat 

dengan Mu’tazilah dan teori filosof tentang korelasi sebab-

sebab alami adalah teori yang digunakan Mu’tazilah dalam 

masalah tawallud (regenerasi).9   

Selanjutnya tampil tokoh pemikiran Islam di Indonesia 

Harun Nasution menegaskan bahwa, di zaman modern10 dan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ajaran-ajaran 

kaum Mu’tazilah yang bersifat rasional  itu telah mulai 

muncul kembali di kalangan umat Islam terutama di kalangan 

kaum terpelajar. Secara tidak sadar mereka telah mempunyai 

pemahaman yang sama atau dekat dengan ajaran-ajaran 

Mu’tazilah.11 

Trend pemikiran Islam di Timur Tengah sedikit banyak 

telah mempengaruhi pemikiran Islam di Alam Melayu 

(Nusantara). Hal ini terjadi disebabkan kajian dua faktor 

yaitu: Pertama, adanya beberapa tokoh agama yang 

berbangsa Arab  datang ke Nusantara untuk menyebarkan 

ilmunya, kemudian masing-masing tampil memberi corak 

pemikirannya di tengah masyarakat.  

 
9Al-Imam Al-Gazali, Tahafut al-Falasifah Terj. Ahmad Maimun 

denga judul Tahafut al-Falasifah Membongkar Tabir Kerancuan Para 
Filosof, (Cet. II; Bandung : Marja ), h. 301-302.  

10Berdasarkan periodesasi Sejarah Islam menurut Harun Nasution, 
itu terdiri atas tiga periode yaitu: (1) Periode Klasik; dari tahun 650 
sampai tahun 1250, (2) Periode Pertengahan dari tahun 1250 sampai 
tahun 1800) dan (3) Periode Modern dari tahun 1800 sampai sekarang. 
lihat Harun Nasution,Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jil I (Cet. I; 
Jakarta:Universitas Indonesia (UI-Press), 1974), h. 56-89. 

11Harun Nasution, Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah Analisa 
PerbandinganIbid,(Cet. I; Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1972) 
h. 60.  
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Kedua, orang-orang dari berbagai suku di Nusantara 

(Jawa, Bugis, Makassar, dan lain-lain) yang menimba ilmu 

agama di Mekah dan Mesir dan negara Arab lainnya akhirnya 

kembali ke Tanah air menyebarkan ilmu-ilmu agama yang 

diterimanya sehingga masing-masing menjadi tokoh agama 

yang merintis lembaga pendidikan seperti yang dilakukan 

oleh AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle di Sulawesi Selatan,12 

dengan berbekal pengalaman ketika beliau mendampingi 

Allamah H. Muhammad As’ad (1907-1952)13 di Sengkang 

Wajo yang baru saja kembali dari kota Mekah pada bulan 

Rabiul Akhir 1347 H/1928 M untuk mengelola Madrasah 

Arabiyah Islamiyah (MAI) Sengkang, bahkan beliau sendiri 

pernah menimba ilmu di Mekah beberapa bulan.14 

 
12Muhammad Yusuf Khalid, Biografi Kiyai Hj, Abdul Rahman Ambo 

Dalle dan Sumbangannya Dalam Dakwah di Sulawesi Selatan Indonesia 
(Cet.I; Kuala Lumpur: Gempita Maju Sdn Bhd, 2005), h. xiv. 

13AGH. Muhammad As’ad adalah putra dari seorang yang berasal 
dari  keturunan Bugis-Wajo yang bermukim di Mekah bernama H. Abdul 
Rasyid al-Bugisy. K.H. Muhammad As’ad biasa dipanggil Gurutta Sade  
lahir di kota Mekah hari Senin 12 Rabi’ul  Awal 1326 H, atau pada tahun 
1907 M. Ibunya bernama Hj. Shalihah binti Abdurrahman al-Bugisy. 
Kedua orang tuanya sama-sama keturunan ulama. Ia mendapat 
pendidikan langsung dari ayahnya seperti mengaji dan praktek salat 
berjama’ah di Masjidil Haram. Ia menghafal al-Qur’an tiga pulu juz dalam 
usia 14 tahun,  kemudian memperdalam berbagai ilmu agama. Ia datang 
ke Wajo pada usia 21 tahun, dan mengabdi kepada masyarakat dengan 
membuka pengajian tahun 1928 dengan nama Madrasah Arabiyah 
Islamiyah disingkat MAI. Setelah meninggal, namanya diabadikan 
kedalam madrasah sehingga dari MAI berubah menjad Madrasah 
As’adiyah yang dinisbahkan kepada nama pendirinya yaitu H. Muhammad 
As’ad. Lihat Zainuddin Hamka, Corak Pemikiran Keagamaan Gurutta Muh. 
As’ad  Al-Bugisi, Disertasi, (Jakarta: Badan Litbang  dan Diklat Puslitbang 
Lektur Keagamaan, 2009), h. 107.  

14) Zainuddin Hamka, Corak Pemikiran Keagamaan Gurutta Muh. 
As’ad  Al-Bugisi, h. 111.  
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AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle adalah seorang tokoh 

intelektual Islam yang hidup sezaman dengan Muhammad 

Nasir dan Hamka (tokoh Masyumi). Ia dilahirkan di 

Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan pada tahun 

1900 dan wafat tahun 1996. Di samping memiliki kharismatik 

yang hebat sebagai tokoh agama, ia juga memimpin sebuah 

lembaga pendidikan Darud Dakwah Wal-Irsyad (DDI) yang 

tersebar di Sulawesi, Irian Jaya, Kalimantan, Jakarta, dan 

Sumatra bahkan cabangnya sampai ke Johor Malaysia.15 

AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle memiliki corak 

pemikiran  Islam sunni, baik dalam masalah aqidah, ibadah, 

maupun akhlak dan tasawuf. Ia juga memiliki semangat dan 

solidaritas yang tinggi, sehingga dapat menarik simpatik 

masyarakat Islam khususnya di Sulawesi Selatan sebagai 

pengikutnya. Dalam menegakkan syiar Islam beliau sentiasa 

mempertimbangkan budaya (kultur) dan model-model 

tradisi masyarakat Bugis, sepanjang hal itu tidak 

bertentangan dengan aqidah Islam yang tulen. Ia tampil 

menterjemahkan syariah agama Islam secara tepat dengan 

memunculkan simbol-simbol baharu yang dapat diterima 

oleh berbagai kalangan.16 

Hal tersebut merupakan salah satu sikap dalam usaha 

menjunjung tinggi nilai-nilai Islam tanpa menafikan 

khazanah budaya lokal sebagai salah satu tatanan  nilai yang 

dipegang masyarakat demi menjaga kesatuan umat Islam 

selama tidak bertentangan  dengan syariat Islam. Ia telah 

 
15Muhammad Yusuf Khalid, Biografi Kiyai Hj, Abdul Rahman Ambo 

Dalle dan Sumbangannya Dalam Dakwah di Sulawesi Selatan Indonesia, h. 
xii.  

16Nasruddin Anshoriy Ch, Anregurutta Ambo Dalle Maha Guru dari 
Bumi Bugis (Cet.I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009), h. 62.  
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mewariskan fikirannya melalui jalur pendidikan, dakwah dan 

kegiatan sosial kepada sejumlah masyarakat Islam di 

Indonesia dan alam Melayu, khususnya di Sulawesi Selatan   

AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle menganggap golongan 

Ahli Sunnah Wal-Jama’ah ini sebagai satu-satunya golongan 

yang memiliki keaslian dan keistimewaan tersendiri 

dibanding dengan golongan-golongan lainnya, sebagaimana 

tercermin dalam beberapa buku yang ditulisnya, antara lain 

“Maziyah Ahl sunnah wa al-Jama’ah.” Buku tersebut, 

menguraikan  beberapa hadis Nabi Saw yang berkaitan 

dengan firqah Islam, menurutnya bahwa di antara 73 

golongan yang muncul di kalangan umat Islam, hanyalah 

firqah Ahli Sunnah Wal-Jama’ah saja yang selamat (najiah) 

karena mereka tetap berpegang teguh pada al-Qur’an dan 

Sunnah Rasulullah dan sahabatnya, selain dari golongan 

tersebut tidak selamat (sesat).17 Hal ini dikuatkan dengan 

beberapa hadis Rasulullah Saw, antara lain;  

قال :  ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة الناجية منها واحدة والباقون هلكى. قيل: ومن الناجية
 .18عليه اليوم واصحابيأهل السنة والجماعة. وما السنة والجماعة؟ قال : ما انا 

 
17Abdul Rahman Ambo Dalle, Maziyyah Ahl Sunnah wa al-Jama’ah 

(Cet.I; Parepare: al-Khaeriyah, 1391H/1971M), h. 47. 

18Hadis tentang firqah tersebut terdapat dalam beberapa kitab 
hadits seperti Sunan Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmidzy dan Musnad Ahmad. 
Namun ketika kita merujuk kepada lafaz hadits, maka didapati ada 
perbedaan antara satu dengan yang lain, tetapi perbedaan itu tidak keluar 
dari substansi makna yang dimaksud. Adapun lafadz hadits yang 
dikemukakan oleh AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle di atas, tidak 
mencantumkan sanad dan rawinya. Lafadz tersebut adalah persis sama 
dengan lafadz yang terdapat dalam kitab Milal wa al-Nihal sehingga ada 
indikasi bahwa hadits tersebut dirujuk dari kitab tersebut Lihat  
Muhammad ‘Abd al-Karim al-Syahrastani, Milal wa al-Nihal, jilid.I (Beirt: 
Dar Sa’ab, 1406H/1686M), h. 13.   
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“Umatku akan berpecah ke dalam 73 golongan, di antaranya 
yang selamat hanyalah satu, sedang lainnya sesat. Ditanyakan 
golongan manakah yang selamat? Nabi menjawab adalah Ahli 
Sunnah Wal-Jama’ah, lalu ditanyakan lagi, golongan manakah 
yang dimaksud Ahli Sunnah Wal-Jama’ah? Nabi menjawab, 
yang mengikuti Aku dan sahabat-ku.”  

Meskipun Hadis tersebut tidak sempat di-takhrij oleh, 

AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle, tetapi beliau tetap yakin 

bahwa Ahli Sunnah Wal-Jama’ah adalah  golongan yang 

selamat, dan itulah satu-satunya jalan yang terbaik untuk 

dilalui dalam hidup ini. Pernyataan tersebut dikuatkan 

dengan salah satu dalil naqli dalam QS al-An’am/6:153, 

نَ 
َ
بُلَ ٱوَلََ تتََبعُِواْ    تَبعُِوهُ  ٱ قِيمٗا فَ هََٰذَا صِرََٰطِِ مُسۡتَ   وَأ فَتَفَرَقَ بكُِمۡ    لسُّ

َٰلكُِمۡ وصََىَٰكُم بهِِ   ۦ عَن سَبيِلهِِ    ١٥٣لعََلَكُمۡ تَتَقُونَ  ۦذَ
“Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang 
lurus, Maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-
jalan (yang lain), kajian jalan-jalan itu mencerai beraikan 
kamu dari jalanNya. yang demikian itu diperintahkan Allah 
agar kamu bertakwa.” 19 

Ahli Sunnah Wal-Jama’ah (ASWJ) merupakan sebuah 

gerakan pemahaman keagamaan yang populer dan moderat 

(wasatiy) sejak awal kemunculannya. Ia muncul pada saat 

yang tepat, yakni ketika ancaman perpecahan pemikiran 

teologis di kalangan umat Islam memuncak. Klaim untuk 

menentukan adanya legitimasi hadis mengenai kelompok 

yang paling mendapatkan “keselamatan” atas golongan 

 
 19Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya,  h. 215.  
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lainnya, semakin menjadi-jadi ketika itu.20 Pemahaman Ahli 

Sunnah Wal-Jama’ah inilah yang dipertahankan eksistensinya 

oleh AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle kurang lebih 60 tahun, 

bermula di kota Sengkang, Mangkoso, kota Parepare hingga 

Desa Kaballangan, Pinrang  tanpa memperdulikan rintangan 

apapun yang dilaluinya. 

Sebagai manusia biasa, perjalanan hidupnya tentu saja 

tidak selamanya berjalan mulus, bahkan beliau pernah 

mengalami hal-hal yang mencemaskan jiwanya yaitu ketika ia 

dipanggil paksa oleh pasukan gerakan Darul Islam/Tentara 

Islam (DI/TII) yang dipimpin oleh Letnan Colonel Abdul 

Qahhar Mudzakkar21 sekitar tahun 1955. Kajian ini 

 
20Marwan Ja’far, Ahli Sunnah  Wal-Jama’ah Telaah Historis dan 

Konstektual (Cet.I; Yogyakarta: PT. LkiS Printing Cemerlang, 2009), h. 1.  

21Abdul Qahhar Mudzakkar adalah mantan pejuang 45, Pemimpin 
Gerakan Separatis. Lahir di Kampung Lanipa, Palopo Sulawesi Selatan 
pada tanggal 24 Maret 1921. Ayahnya bernama Malinrang, keturunan 
bangSawan yang cukup kaya dan terpandang. Setelah tamat Sekolah 
Rakyat di Lanipa, Qahhar melanjutkan pendidikannya Muallimin 
Muhammadiyah Solo. Masa studinya hanya berjalan tiga tahun  (1937 s/d 
1940), kemudian terputus karena kawin dengan perempuan asal Solo. Ia 
ke Kampung halamannya bersama istrinya, namun keluarganya gempar 
karena membawa orang Jawa. Di kampung ia aktif dalam organisasi 
kepanduan yang berafiliasi dengan Muhammadiyah yaitu Hizbul Wathan. 
Jepang masuk Indonesia, Qahhar tertular eforia yang berharap Jepang 
bisa membebaskan Indonesia dari Belanda. Ia bekerja sebagai pegawai 
Nippon di Dohopo Makassar. Di tengah keluarganya, sikap Qahhar yang 
anti-feodal membuatnya tersingkir. Ia dituduh memicu permusuhan di 
kalangan kaum bangSawan Luwu, sehingga dikenai hukuman ri-poppangi 
tana, atau diusir dari tanah kelahirannya. Qahhar pun kembali ke Solo 
untuk mendirikan perusahaan muda dengan nama Usaha Semangat Muda. 
Ia meluaskan usahanya sampai  di Jakarta dengan mendirikan Toko Luwu. 
Pasca Proklamasi, Qahhar mendirikan Gerakan Pemuda Indonesia 
(GEPIS) yang lalu selanjutnya berubah  menjadi Angkatan Pemuda 
Indonesia Sulawesi (APIS), bagian dalam Angkatan Pemuda Indonesia 
(API). Qahhar bersama API ikut terlibat dalam rapat besar Ikada, Jakarta, 
19 September 1945. Dalam rapat  yang bersejarah itu, Qahhar 
bersenjatakan sebilah golok membela Soekarno dan Hatta dari kepungan 
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mendapati wujudnya perbedaan mendasar tentang ideologi 

keagamaan yakni AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle adalah 

tokoh ulama yang menganut ajaran Islam yang berhaluan Ahli 

Sunnah Wal-Jama’ah, sedangkan Qahhar Mudzakkar lebih 

cenderung kepada pemikiran gurunya (Kyai Ma’sum dan Kyai 

Sulaiman) yaitu aliran yang dikenal oleh masyarakat dengan 

aliran Wahabi.22  

 
tentara Jepang. Dalam perkembangannya, APIS meleburkan diri ke dalam 
usaha perlawanan secara fisik menentang kembalinya penjajah dengan 
nama Kebaktian Rakyat Indonesia (KRIS) yang daerah operasinya 
mencakup Karawang, Subang, Tangerang, dan beberapa daerah di Jawa 
Timur. Karir militer Qahhar mulai cerah ketika ia ditugaskan menjadi 
Komandan Persiapan TRI (Tentara Republik Indonesia) di Sulawesi. Yang 
disatukan dalam Brigade XVI. Masalah mulai muncul ketika ia tersingkir 
dari perwira-perwira yang memilki kemampuan teknis militer yang 
memadai. Meskipun Qahhar sebagai  tentara secara “kebetulan” tapi 
punya karisma terhadap pengikutnya, Qahhar hanya diposisikan sebagai 
orang kedua dalam brigade ini. Qahhar menolak pengangkatan Letkol J.F 
Warouw sampai Letkol Lembong sebagai pemimpin brigade. Di samping 
itu, persoalan etnis, Qahhar merasa dianak tirikan di mana orang-orang 
Manado-Minahasa menjadi anak emas dalam kemiliteran. Qahhar pun 
melepaskan jabatannya sebagai wakil. Ia diberi tugas membentuk 
Komando Grup Seberang meliputi Kalimantan, Sunda kecil, Maluku dan 
Sulawesi. Yang menjadi basis kekuatannya dalam gerakan DI/TII di 
Sulawesi selatan. Ketika Kedudukan Grup ini dihapuskan, Qahhar menjadi 
perwira tanpa jabatan. Ia ditugaskan di Sulawesi selatan tahun 1950. 
Karena keadaan  tidak kondusif  lagi, terutama ketika Soekarno menolak 
masyarakat Bugis-Makassar bergabung dalam angkatan perang RI dalam 
kesatuan Hasanuddin. Akhirnya Qahhar membentuk brigadenya sendiri, 
7 Agustus 1953, secara resmi Qahhar dan pengikutnya menjadi bagian 
dari DI/TII pimpinan S.M.Kartosuwirio. (Lihat Tim Narasi, 100 Tokoh 
Yang Mengubah Indonesia, (Cet; III; Jakarta: PT. Buku Kita, 2009), h. 6-10. 
Lihat juga Kahar Mudzakkar, Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia, 
Pengantar Prof.Dr. Deliar Noer, (Jakarta, Madinah Press,  1999), h. 161-
162.   

 22Wahabi adalah suatu gerakan yang memiliki tujuan 
memurnikan perilaku keagamaan umat Islam yang telah menyimpang 
dari tuntunan agama yang sebenarnya. Menurutnya, akidah atau tauhid 
umat Islam telah dicemari oleh berbagai hal seperti takhayyul, bid’ah dan 
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Bahkan ditemukan juga bahwa AGH. Abdul Rahman 

Ambo Dalle pernah dikecewakan oleh sebagian warga Darud 

Dakwah Wal-Irsyad (DDI) dalam tragedi Pemilihan Umum 

(pilihan raya) saat beliau mendukung salah satu partai 

pemerintah yaitu Golongan Karya (Golkar) di era Soeharto, 

dengan pertimbangan bahwa lembaga DDI akan lebih maju, 

dan dikenal oleh segenap lapisan masyarakat bila 

bekerjasama dengan pemerintah. Ternyata sikap tersebut 

menimbulkan berbagai kekecewaan, baik di kalangan 

masyarakat maupun santri sendiri sehingga melahirkan dua 

versi yaitu: sebagian pihak menyalahkan, bahkan 

menuduhnya telah menyimpang dari rel perjuangan awal DDI 

sebagai organisasi independen yang tidak terlibat kepada 

partai politik tertentu, sehingga murid-muridnya banyak 

yang meninggalkannya pindah ke pesantren lain dan 

sebagian yang lain mendukung, dengan pertimbangan bahwa 

ulama, zuama, dan umara harus berdampingan.23 Suasana 

seperti itu, tentu saja tidak kondusif.  

Namun karena semangat juang yang tinggi, ia tetap saja 

beraktivitas tanpa ada rasa khawatir, bimbang dan ragu 

 
khurafat (TBC) yang dapat menjatuhkan pelakunya kepada musyrik. 
Nama gerakan ini, oleh lawan-lawannya disebut dengan gerakan Wahabi 
yang dinisbahkan kepada pendirinya yaitu Muhammad bin Abdul Wahab 
yang lahir di Nejed Arab Saudi, tahun 1703M. Lihat, Dewan Ensiklopedi 
Islam, Ensiklopedi Islam, Juz 5, (Cet.IX; Jakarta: PT. Ichtiar van Hoeve, 
2001), h. 156. Lihat juga Herry Muhammad dkk, Tokoh-Tokoh Islam yang 
Berpengaruh Abd 20, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 1427H/2006M), h. 243.  

23Amal, Taufik Adnan,Gurutta K. H. Abdul Rahman Ambo Dalle 

(c.1900-1996) Ulama Besar dari Tanah Bugis, dalam Jajat Burhanuddin 

dan Ahmad Baedowi (Peny), Transformasi Otoritas Keagamaan 

Pengalaman Islam Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 

Bekerjasama dengan PPIM-UIN Jakarta dan Besic Education Project 

(Depag), 2003), h. 214. 
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dalam hatinya, bahkan ia semakin antusias mengembangkan 

idea-ideanya dengan tujuan untuk mengajak masyarakat 

kepada paham keislaman yang mengedepankan manhaj Ahli 

Sunnah Wal-Jama’ah melalui dakwah persuasif, dan 

pendidikan yang mengikuti perkembangan zaman 

sebagaimana yang dituangkan melalui organisasi Darud 

Dakwah Wal-Irsyad (DDI) yang didirikannya pada tahun 

1947. 

Uraian latar belakang di atas mengantarkan pada kajian 

ini untuk menelusuri bagaimana eksistensi Ahli Sunnah Wal-

Jama’ah  dalam pemikiran AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle. 

Dasar permasalahan tersebut dirumuskan dalam sub 

permasalahan sebagai yang dinyatakan berikut:  

1. Bagaimana pemikiran keagamaan Ahli Sunnah Wal-

Jama’ah?

2. Bagaimana eksistensi Ahli Sunnah Wal-Jama’ah yang

dikembangkan AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle? dan

3. Bagaimana dampak pemikiran keagamaan AGH. Abdul

Rahman Ambo Dalle terhadap masyarakat Islam

khususnya di Sulawesi Selatan?

B. Definisi Operasional, dan Ruang Lingkup Kajian 

1) Definisi Variabel Kajian

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran

pembaca terhadap judul disertasi ini, maka penulis akan 

mengemukakan definisi operasional yang penulis 

maksudkan. Adapun judul kajian ini ialah: “Eksistensi Ahli 

Sunnah Wal-Jama’ah dalam Pemikiran Islam (Sorotan 

Pemikiran AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle).” Pada judul 

tersebut, terdapat dua hal yang perlu dielaborasi yaitu:  

eksistensi Ahli Sunnah Wal-Jama’ah  itu sendiri dan 
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pemikiran AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle yang terdiri dari 

beberapa kata kunci sebagaimana yang diperlukan.  

 

 

a. Eksistensi 

Kata eksistensi berarti keberadaan, wujud (yang 

tampak), adanya sesuatu yang membedakan antara benda 

yang satu dengan benda lain.24 Istilah dalam bahasa Arab 

disebut al-wujud muqabiln li al-’adam, wa hua badihi,  

artinya ada, kebalikan dari tidak ada, yaitu keberadaannya 

jelas nampak dan betul-betul nyata.25 Sedangkan dalam 

istilah bahasa Inggris disebut exist atau existence dari bahasa 

latin existere artinya muncul, ada, timbul, memiliki 

keberadaan aktual.26  

Istilah tersebut di atas, bila dikaitkan dengan kata Ahli 

Sunnah Wal-Jama’ah, maka dimaksudkan adalah bagaimana 

meyakinkan hakikat pemahaman Ahli Sunnah Wal-Jama’ah 

yang telah dirintis oleh Imam al-Asy’ari dan Imam al-Maturidi 

eksis sebagai penengah di tengah aliran yang kontroversial 

seperti Khawarij, Syi’ah, Murji’ah, Qadariyah, Jabariyah, 

 

24Pius A Partanto & M. Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiyah Populer 
(Surabaya: Arkola, 2001), h. 133. 

25Jamil Saliba, al-Mu’jam al-Falsafi bi Alfa§ al-‘Arabiyah wa al-
Faransiyah wa al-Ingiliziyah wa al-Latiniyah, juz II (Beirt Lubnan; Dar al-
Kitab al-Lubnani, 1982), h. 558. lihat juga, Man Ziyadah, al-Maus’ah al-
Falsafiyah al-‘Arabiyah, jilid I (Cet.I; t.tp: Ma’had al-Inma’ al-’Arabiyah, 
1986), h. 836.  

26Loren Bagus, Kamus Filsafat, (Cet. III; Jakarta: PT.Gramedia 
Pustaka Utama, 2002), h. 183-184. Lihat juga, John M. Echols dan Hassan 
Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Cet.XXV; Jakarta: PT. Gramedia,  2003), 
h. 224. 
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Mu’tazilah, dan lain-lain terutama yang berkaitan dengan 

masalah aqidah sehingga penganutnya merasa puas dengan 

paham tersebut tanpa ada keragu-raguan sedikitpun.  

 

b.  Ahli Sunnah Wal-Jama’ah (ASWJ) 

Ahli Sunnah Wal-Jama’ah adalah aliran teologi dalam 

Islam yang muncul sebagai reaksi dan koreksi terhadap 

paham-paham golongan Mu’tazilah, dan sebagai nama asal 

bagi aliran Asy’ariyah dan Maturidiyah.27 Di antara mereka 

ada yang disebut “Salaf” yakni generasi awal mulai dari para 

sahabat, tabi’in dan tabi’ut-tabi’in, dan ada juga yang disebut 

“Khalaf ”yaitu generasi yang datang kemudian. Di antara 

mereka ada yang toleransinya luas terhadap peran akal, dan 

ada pula yang membatasi peran akal secara ketat. Di antara 

mereka juga ada yang bersikap reformatif (tajdid) dan 

diantara lainnya bersikap konservatif (muhafiz). Golongan ini 

merupakan mayoritas umat Islam sepanjang zaman.28 

c. Pemikiran AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle 

Kata pemikiran diambil dari akar katanya yaitu “pikir” 

dengan  awalan “pe” dan akhiran “an” artinya29 akal budi, 

 
27Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Jil. I, (Cet. 4; 

Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 79.  
28Muhammad Tholhah Hasan, Ahli Sunnah  Wal-Jama’ah Dalam 

Persepsi Dan Tradisi NU, (Cet. III; Jakarta: lantabora Press, 1426 H/ 2005 
H), h. 3.  

29Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990), 
h.683. 
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ingatan, angan-angan. Pemikiran berarti proses, perbuatan 

berpikir atau memikir. 30   

Kata pemikiran dalam bahasa Arab dikenal dengan kata 

al- ‘aqlu atau al-fikru yaitu suatu potensi yang dimiliki oleh 

setiap manusia dalam menggunakan akalnya untuk 

memikirkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan 

seluruh makhluk di alam kenyataan dan di alam ghaib atau 

demi kesejahteraan dan kebahagiaannya di dunia dan di 

akhirat kelak. Terdapat beberapa ayat yang mengemukakan 

tentang pemikiran di dalam al-Quran antara lain QS Ali 

Imran/3:190-191, 

رۡضِ ٱوَ   لسَمََٰوََٰتِ ٱفِِ خَلقِۡ    إنَِ 
َ
وْلِِ   لنهََارِ ٱوَ   لَۡلِۡ ٱ  خۡتلََِٰفِ ٱوَ   لۡأ

ُ
لَأٓيََٰتٖ لِأِ

لۡبََٰبِ ٱ
َ
جُنوُبهِمِۡ    لَلهَ ٱيذَۡكُرُونَ    لَذِينَ ٱ  ١٩٠  لۡأ  َٰ وَعَلىَ وَقُعُودٗا  قيََِٰمٗا 

رۡضِ ٱوَ   لسَمََٰوََٰتِ ٱوَيَتَفَكَرُونَ فِِ خَلقِۡ  
َ
رَبَناَ مَا خَلَقۡتَ هََٰذَا بََٰطِلٗا    لۡأ

   ١٩١ لنَارِ ٱ سُبۡحََٰنَكَ فقَِنَا عَذَابَ 
“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi  dan silih 
bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi 
orang yang berakal  (yaitu) orang-orang yang mengingat 
Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan 
berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit 
dan bumi (seraya berkata): ‘Ya Tuhan kami tiadalah Engkau 
menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka 
peliharalah kami dari siksa neraka.” 31  

Ayat di atas menunjukkan betapa pentingnya manusia 

mempergunakan akalnya untuk berpikir. Syaikh Muhammad 

 
30 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, h. 684. 

31Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 22.   
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Abduh dalam bukunya menjelaskan bahwa keharusan 

manusia mempergunakan akalnya, bukanlah hanya 

merupakan ilham yang terdapat pada dirinya, tetapi juga 

adalah ajaran al-Qur’an yang memerintahkan untuk berpikir 

dan melarang manusia memakai sikap taklid.32 

Berpikir adalah merujuk kepada kemampuan untuk 

membedakan, mengidentifikasi dan menunjukkan sesuatu 

sebagai buah pikiran. Pemikiran AGH. Rahman Ambo Dalle 

dimaksudkan di sini adalah ide-ide yang dikembangkan dan 

diaplikasikan kepada masyarakat dengan senantiasa 

mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal dan tradisi 

masyarakat Bugis dengan tetap mengedepankan prinsip dan 

nilai al-Qur’an dan al-Sunnah, guna menjaga kemurnian 

aqidah Islam dari hal-hal yang membawa kepada 

kemusyrikan. 

Selanjutnya label AGH. (Anre Gurutta Haji) atau K.H33 

yang melekat pada nama Abdul Rahman Ambo Dalle adalah 

memiliki makna tersendiri karena Anre Gurutta (tuan guru) 

dan ulama adalah pemimpin nonformal sekaligus berperan 

sebagai sosok pemimpin spiritual, dan posisi mereka sangat 

dekat dengan kumpulan masyarakat lapisan bawah di desa-

desa. Sebagai pemimpin masyarakat, para Anre Guru dan 

ulama mempunyai jama’ah, komunitas dan masyarakat yang 

 
32Muhammad Abduh, Risalah al-Tauhid, (Cet. VII; Beirt: Dar Ihya 

al-‘Ulm, 1412H/1992M), h. 25 

33Istilah kyai muncul di Sulawesi Selatan sekitar tahun 1980an 
ketika terbentuk perwakilan Departemen Agama di Sulawesi Selatan, Kyai 
H. Hasan dari Jawa lalu orang Makassar menganggap gelar penghormatan 
tertinggi kepada ulama yang sebelumnya digunakan istilah Gurutta, dan 
tahun 2000-an kyai berubah lagi menjadi Anregurutta. (AG) hingga saat 
ini. Ahmad Rahman, Wawancara oleh penulis di Gowa, pada tanggal 21 
April 2012.    
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diikat oleh hubungan paguyuban yang erat dan ikatan budaya 

paternalistik. Fatwa-fatwa mereka akan selalu didengar, 

diikuti dan dilaksanakan para jama’ah komunitas dan 

masyarakat yang dipimpinnya.34 Di samping itu, AGH. adalah 

orang yang mempunyai pengetahuan keislaman yang dalam 

dan mendedikasikan ilmunya kepada kepentingan 

masyarakat.35 Di antara mereka tentu ada yang bekerja 

sebagai muballig, guru mengaji, dan adapula sebagai dosen 

dan profesor di perguruan tinggi Islam. 

AGH. juga merupakan penerus risalah Nabi dan Rasul 

untuk menyampaikan ajaran agama. Tugas utama mereka 

adalah mengajarkan agama. Menurut Dhoffier, kyai atau anre 

guru dengan kelebihan pengetahuan agama Islam seringkali 

dilihat sebagai orang yang senantiasa dapat memahami 

keagungan Tuhan dan rahasia alam. Mereka dianggap 

memiliki kedudukan yang tidak terjangkau, terutama oleh 

kebanyakan orang awam.36 Menurut Prof. Abu Bakar Atjeh 

bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan 

seseorang menjadi ulama besar yaitu; pengetahuannya, 

kesalehannya, keturunannya, dan jumlah muridnya37 

Kajian itu, Kyai atau anre guru memainkan peranan 

lebih dari sekedar guru. Dia bertindak sebagai seorang 

pembimbing spiritual bagi mereka yang taat dan pemberi 

 
34Sanapiah Faisal, Format-Format Kajian Sosial (Dasar-Dasar dan 

Aplikasi), (Jakarta: Rajawali Press, 1992), h. 39-40.  

35Hafid Dasuki, The Pondok Pesantren An Account Of Its Developmen 
in Independent Indonesia (1965-73), (Montreal McGill University, 1974), h. 
74. 

36Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan 
Hidup Kyai, (Cet. I; Jakarta: LP3ES,1982), h. 56. 

37Karel Steenbrink, Pesantren Madrasah  dan Sekolah; Pendidikan 
Islam dalam Kurun Modern (Jakarta; LP3S, 1986), h. 110.  
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nasehat dalam masalah kehidupan pribadi mereka, 

memimpin ritual-ritual penting serta membacakan do’a pada 

acara penting. 

Abdul Rahman Ambo Dalle sendiri adalah salah seorang 

ulama terkenal dan berjasa di Indonesia. Ia lahir dan 

dibesarkan di Sulawesi Selatan (1900-1996), seorang 

pemimpin yang handal dan profesional, banyak yang pernah 

menimba ilmu serta berguru kepadanya. Ia termasuk sosok 

ulama yang kharismatik kajian kemampuannya 

menggerakkan segala potensi yang ada dalam membangun 

wadah pengabdiannya 38  

Selain itu, Abdul Rahman Ambo Dalle adalah penggagas 

sekaligus pendiri utama Darud Dakwah Wal-Irsyad (DDI) 

yang kini generasinya berkembang dari masa ke masa.39 

Dengan ciri keulamaan dan segala konsekuensinya yang telah 

disebutkan di atas, ternyata ada pada diri pribadi Ambo Dalle 

sehingga gelar Anre Gurutta (AG) layak disandangnya sebagai 

panggilan Anre Gurutta Haji Abdul Rahman Ambo Dalle. 

Demikian pula, ia termasuk salah seorang kader brilian 

yang telah dipersiapkan menjadi ulama hebat dalam kelas 

khusus yang dibina oleh Syaikh Allamah Haji Muhammad 

As’ad di Sengkang.40 Pemikiran-pemikirannya tercermin 

 
38Abdul Kadir Ahmad, Ulama Bugis (Makassar: Balai Kajian dan 

Pengembangan Agama, 2008), h. 203. 

39Syarifuddin Ondeng, “AGH. Abdurrahman Ambo Dalle, Pendiri 
Darud Dakwah Wal-Irsyad” dalam Ulama Sulawesi Selatan; Biografi 
Pendidikan & Dakwah, Eds, Muhammad Ruslan & Waspada Santing, (Cet.I; 
Sulawesi Selatan: Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama 
Indonesia (MUI), 1428H/2007M), h. 4. 

40Syarifuddin Arief, “Jaringan Pesantren Sulawesi Selatan”, 
(Disertasi Doktor, Program Pascasarjana Syarif Hidayatullah Jakarta 
tahun 1426H/2005M), h. 193.  
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melalui karya-karya tulisnya, juga usaha-usaha yang 

dilakoninya melalui aktivitas pendidikan, dakwah, dan sosial 

kemasyarakatan itu sangat mudah diterima dan diaplikasikan 

oleh mayoritas umat Islam.  

 Meskipun nama AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle tidak 

ditemukan dalam urutan kelompok ulama pemikir Islam 

dunia, namun jelas bahwa ia melahirkan pemikiran yang 

ditularkan kepada masyarakat Indonesia melalui pembinaan 

pendidikan di berbagai Pondok Pesantren dan madrasah 

Darud Dakwah Wal-Irsyad (DDI), dan lembaga tersebut 

ternyata telah menjadi medan perjuangan pembaharuan 

pemikiran Islam sekaligus sebagai sumber inspirasi kaum 

muda, baik yang ada di Sulawesi Selatan maupun di luarnya.  

2) Ruang Lingkup Kajian 

Ruang lingkup kajian ini dimaksudkan untuk memberi 

gambaran yang jelas dan lebih fokus pada apa yang akan 

dikaji di lapangan agar tidak salah arah ketika berada di 

lokasi kajian. 

Kajian itu, bertolak dari rumusan masalah dan tujuan 

kajian, maka ruang lingkup penyelidikan ini dapat 

dikemukakan dalam bentuk tabel yang sekaligus dapat 

memberi gambaran kerangka teori berpikir sebagai berikut: 

Tabel 1. Matriks  Ruang Lingkup Kajian 

No Asas Permasalahan Uraian 

1. Pemikiran keagamaan 
Ahli Sunnah Wal-
Jama’ah (ASWJ) di 
tengah-tengah pelbagai 
aliran pemikiran Islam 
lainnya. 

a. Berpegang pada  sunnah 
Rasulullah, ushuliyah dan 
fur’uiyah 
b. Konsisten pada dua manhaj 
berpikir Salaf dan Khalaf. 
c. Menjunjung tinggi  prinsip 
wasathiyah dalam bidang 
aqidah,  syari’ah, dan tasawuf. 
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2. Ahli Sunnah Wal-
Jama’ah yang 
dikembangkan oleh 
AGH. Abdul Rahman 
Ambo Dalle di tengah 
masyarakat.   

a. Melalui Pendidikan 
b. Melalui Dakwah dan  
c. Usaha sosial 
kemasyarakatan. 

3. Dampak pemikiran 
AGH. Abdul Rahman 
Ambo Dalle 
Di tengah masyarakat 
Sulawesi Selatan.  

a. Berdiri organisasi DDI di 
berbagai tempat  dan 
melahirkan generasi penerus.  
b. Pemahaman keagamaan 
Ahli Sunnah Wal-Jama’ah 
menjadi anutan mayoritas umat 
Islam. 
c.  Kebiasaan-kebiasaan 
mereka yang tidak islami 
sebelumnya, dapat teratasi 

Berdasarkan tabel dalam bentuk matriks di atas dapat 

dipahami bahwa, pemikiran keagamaan Ahli Sunnah Wal-

Jama’ah mewarnai pemikiran AGH. Abdul Rahman Ambo 

Dalle, dan tetap eksis di tengah-tengah masyarakat, 

pemikiran tersebut memiliki keistimewaan yakni berpegang 

teguh pada al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw dan 

sahabatnya, baik dalam masalah usuliyah maupun furu’iyah, 

juga konsisten pada dua manhaj berpikir yaitu; Salaf dan 

Khalaf, serta tetap menjunjung tinggi  prinsip wasathiyah 

(moderat)41 dalam berbagai bidang.  

Adapun pemikiran AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle 

adalah meliputi bidang aqidah, syari’ah, dan akhlak/tasawuf 

 
41Prinsip Wasathiyah (moderat)  memiliki beberapa karakteristik 

antara lain; 1) meyakini adanya rahasia dan hikmah dibalik semua ajaran 
agama,  2) Keutuhan teks-teks dan hukum Islam, 3) pandangan yang 
seimbang mengenai urusan dunia akhirat, 4) sinergitas antara teks-teks 
suci dengan realitas kehidupan, 5) keterbukaan atas dunia luar. Lihat Abd 
Rauf Amin, Paham Moderat sebuah pandangan atau Sikap?, (Makalah yang 
dipresentasikan dalam Seminar Nasional dan Lonching Buku Ikatan 
Cendekiawan Alumni Timur Tengah (ICATT) di Islamic Centre UIN 
ALauddin Makassar pada tanggal 12 Mei 2012 
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yang senantiasa berpijak atau berasas pada manhaj Ahli 

Sunnah Wal-Jama’ah yang dikembangkan pada masyarakat 

melalui jalur pendidikan, dakwah dan usaha-usaha sosial. 

Namun yang dipertajam dalam kajian ini  adalah pemikiran 

dalam bidang aqidah tanpa menafikan bidang lainnya. 

C. Kajian Pustaka 

Relevansi dengan Kajian Sebelumnya 

Sebagai pemahaman agama yang dipegang oleh 

mayoritas umat Islam khususnya di Indonesia dan alam 

Melayu, telah banyak dikembangkan oleh ulama-ulama Islam 

di dunia termasuk Indonesia lebih khusus di Sulawesi Selatan 

seperti AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle, beliau termasuk 

salah seorang ulama besar kelahiran tanah Bugis (Sulawesi 

Selatan) yang berhasil mempertahankan eksistensi Ahli 

Sunnah Wal-Jama’ah di tengah masyarakat Islam di Indonesia 

terutama tempat perjuangannya, Sulawesi Selatan.  

Berdasarkan penulusuran penulis, ternyata banyak 

peneliti yang memberi apresiasi dan perhatian yang cukup 

serius kepada AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle, juga pada 

pemahaman Ahli Sunnah Wal-Jama’ah yang diyakininya 

sehingga melahirkan berbagai bentuk kajian, baik dalam 

bentuk buku, majalah, maupun karya ilmiah dan akademik 

lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut. 

 Untuk menghindari pembahasan yang sama dengan 

kajian terdahulu, maka dalam hal ini perlu dikemukakan 

beberapa hasil kajian, baik yang berkaitan dengan Ahli 

Sunnah Wal-Jama’ah, maupun yang berkaitan dengan 

kepribadian AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle, dan organisasi 

yang dirintisnya yaitu Darud Dakwah Wal-Irsyad (DDI) 

sebagai senteral pengembangan pemikirannya yang eksis 

hingga kini.  
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Hasil kajian yang berkaitan dengan Ahli Sunnah Wal-

Jama’ah sebagai berikut: 

1. Konsepsi Ahli Sunnah Wal-Jama’ah dalam Bidang Aqidah 

dan Syari’ah. Kajian ini ditulis oleh Rs Abdul Aziz dan 

diterbitkan pada tahun 1990 oleh Toko Buku Bahagia, 

Pekalongan. Buku tersebut  menguraikan secara umum 

aqidah Ahli Sunnah Wal-Jama’ah dan Imam-imam mazhab 

kaum Ahli Sunnah Wal-Jama’ah tanpa mengaitkan dengan 

tokoh penganutnya. 

2. Ahl Sunnah wa al-Jama'ah: Ma'alim al-Intilaqat al-Kubra. 

Buku ini ditulis oleh Muhammad Abdul Hadi al-Misri, dan 

diterjemahkan oleh Zeid Husein al-Hamid dengan judul 

Ahli sunnah Wal-Jama’ah Sejarah Perkembangan Ahli 

sunnah dan Berbagai golongan bid’ah (mubtadi’ah) yang 

diterbitkan pada tahun 1990 oleh Central Media Surabaya. 

Buku tersebut menguraikan secara umum tentang sejarah 

terjadinya penyimpangan umat Islam dari jalan yang 

sebenarnya dan munculnya Ahli Sunnah Wal-Jama’ah itu 

sendiri serta prinsip-prinsip yang disepakatinya. 

3. Ahli Sunnah Wal-Jama’ah dalam Persepsi NU. Buku ini 

ditulis oleh  Muhammad Tholhah Hasan pada tahun 2005, 

dan diterbitkan oleh  Lantabora Press Jakarta. Dalam 

bukunya menguraikan secara spesifik tentang Ahli Sunnah 

Wal-Jama’ah versi Nahdatul Ulama (NU) baik yang 

menyangkut amalan ibadah, syariah dan tasawuf, maupun 

tradisi dan budaya tanpa menyebutkan tokoh yang 

berhasil mengembangkannya. 

4. Ahli Sunnah Wal-Jama’ah: Telaah Historis dan Kontekstual. 

Buku ini ditulis oleh  Marwan Ja’far pada tahun 2010, dan 

diterbitkan oleh PT. LKiS Printing Cemerlang Yogyakarta. 

Dalam bukunya mengungkapkan tentang sejarah Ahli 

sunnah wa al-Jama’ah dengan mengaitkan juga dengan 
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tradisi di NU dan politik Indonesia, tanpa menyebutkan 

salah satu tokoh sebagai generasi penerus. Keempat kajian 

di atas, tentu lebih meluas bila dikaitkan dengan seorang 

tokoh yang dianggap cukup berpengaruh  seperti penulis 

lakukan. 

5. Pengenalan Ahli Sunnah Waljama’ah Sejarah Pendekatan 

dan Pembaruan ditulis oleh Syamsul Bahri Andi Galigo & 

Norarfan Haji Zainal pada tahun 2012 dan diterbitkan oleh 

Pusat Penerbitan Kolej Universitas Perguruan Ugama Seri 

Begawan (KUPU SB) Negara Brunai Darussalam. 

Walaupun kajian ini termasuk yang terkini dan 

menyeluruh tentang Ahli sunnah Waljama’ah secara 

umum, hanya ditumpu berkenaan beberapa hal yang 

berkaitan dengan terma Ahli Sunnah Wal-Jama’ah yakni; 

sejarahnya, metodologinya serta pemahamannya tanpa 

menyentuh tokoh-tokoh ASWJ seperti mengaitkan dengan 

perjuangan AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle.  

Adapun kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle adalah sebagai berikut: 

1. Biografi K.H. Abdul Rahman Ambo Dalle. Hasil kajian ini 

ditulis oleh Tanetting Syamsuddin pada tahun 1985 

melalui Balai Kajian Kementerian Agama  Sulawesi Selatan. 

Kajian tersebut menulis secara umum riwayat hidup AGH. 

Abdul Rahman Ambo Dalle dan aktivitasnya dalam 

mendirikan Pesantren dan madrasah Darud Dakwah Wal-

Irsyad (DDI) dengan melalui beberapa perjuangan dan 

rintangan. 

2. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Darud Dakwah 

Wal-Irsyad (DDI) ditulis oleh Abd Muiz Kabry pada tahun 

1989 di Pondok Pesantren Putri DDI Ujung Lare, Parepare 

Dalam buku tersebut dijelaskan secara umum tentang 

sejarah berdirinya organisasi DDI yang dipimpin oleh AGH. 
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Abdul Rahman Ambo Dalle dengan memiliki berbagai 

cabang dan madrasah di berbagai daerah di Indonesia, 

bahkan sampai ke negeri  jiran (Malaysia). 

3. Anregurutta Kiai Abdul Rahman Ambo Dalle Seorang Elit 

Sosial. Tesis Magister yang ditulis oleh Sadiq Kawu pada 

tahun 2001 di Universitas Negeri Makassar (UNM). Dalam 

temuannya menyebutkan bahwa AGH. Abdul Rahman 

Ambo Dalle adalah seorang elit sosial yang menghabiskan 

usianya mengabdi untuk kepentingan dakwah, sosial dan 

pendidikan. Lahir dari keluarga tradisional yang 

konservatif dalam pemahaman keagamaan, dengan tidak 

menjadikan kendala baginya mengabdi secara total dalam 

ruang dan waktu yang sangat dinamis. Ia menjadi pelopor 

dari salah satu kutub awal modernisasi masyarakat, 

dimana ia berfungsi sebagai aktor dan penggerak 

sekaligus.  

Meskipun dalam kajian tersebut mengungkap tentang 

keberadaan AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle dalam tradisi 

keagamaan masyarakat, namun tidak diuraikan secara 

rinci corak pemikirannya. Fokus kajian Abdul Sadiq Kawu 

lebih mengutamakan pada skop tokoh sosial saja yakni 

Ambo Dalle sebagai tokoh elit sosial. Kajian itu perlu 

dikembangkan dan diteliti lebih jauh dengan fokus pada 

pemikirannya. 

4. Biografi K.H. Abdul Rahman Ambo Dalle dan 

Sumbangannya dalam Dakwah di Sulawesi Selatan, 

Indonesia. Hasil Kajian Disertasi Muhammad Yusuf Khalid 

di Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) yang telah 

dicetak pada tahun 2005 oleh Penerbit Kolej Universitas 

Islam Malaysia (KUIM) Kuala Lumpur. Hasil kajian 

tersebut memuat sejarah berdirinya Darud Dakwah Wal-

Irsyad (DDI) yang didirikan oleh AGH. Abdul Rahman 
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Ambo Dalle sebagai sumbangan dakwah terhadap 

masyarakat Islam khususnya di Sulawesi Selatan. 

Demikian pula keterlibatannya dalam partai politik 

khususnya partai Golkar. 

5. Anregurutta Ambo Dalle Maha Guru dari Bumi Bugis  

ditulis oleh  Nasruddin Ansory Ch dan dicetak pada tahun 

2009 oleh Ihara Wacana, Yogyakarta. Buku tersebut 

mengungkapkan suka cita AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle 

dalam berjuang mengarungi lautan cita-cita hingga 

lahirnya Darud Dakwah Wal-Irsyad (DDI) di tengah-

tengah masyarakat. Begitu pula keuletannya dalam 

memimpin organisasi  tersebut sampai ajal datang 

menjemputnya. Dalam tulisan tersebut tidak secara rinci 

menguraikan pemikirannya yang berkaitan dengan Ahli 

Sunnah Wal-Jama’ah   

6. Kepemimpinan Pendidikan Islam di Sulawesi Selatan Studi 

Kasus Kepemimpinan AGH.Abdurrahman Ambo Dalle 

dalam Pengembangan Perguruan DDI. Disertasi Doktor 

Salehuddin pada Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin 

tahun 2010 di Makassar. Dalam kajian tersebut  

mengungkapkan bahwa, kepemimpinan Ambo Dalle dalam 

bidang pendidikan, itu tumbuh melalui proses panjang 

sejak kecil, remaja hingga dewasa senantiasa 

mendapatkan sentuhan pendidikan agama Islam yang 

memadai baik formal maupun nonformal, meskipun 

dengan berbagai tantangan kehidupan yang dialaminya. 

Tidak sedikit pengalaman yang diperolehnya ketika 

mendampingi Anre Gurutta Muhammad As’ad di Sengkang 

dalam mengelola MAI Sengkang. Pengalaman tersebut ikut 

mewarnai karakternya yang kuat serta dapat memberikan 

solusi bagi pengembangan perguruan DDI. Namun 

landasan pemikiran AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle 

secara rinci tidak disinggung dalam kajian tersebut. 
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7. Corak Pemikiran Pendidikan Keagamaan K.H. Abdur 

Rahman Ambo Dalle Dalam Mengelola Darud Dakwah Wal-

Irsyad  Parepare Sulawesi Selatan, Tesis Magister (MA) 

ditulis oleh H.M. Yusrie Abady pada tahun 2012 di 

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 

dan telah diterbitkan oleh Rabbani Press Jakarta. Dalam 

bukunya menyebutkan bahwa, konsep pemikiran 

pendidikan keagamaan AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle 

yang dibangun dan dikembangkan adalah pemikiran yang 

berpusat pada pendidikan akhlak dan bertujuan untuk 

mendapatkan kesempurnaan manusia di dunia dan di 

akhirat. Pengajaran keagamaannya cenderung mengikuti 

aliran Ahli sunnah wal Jamaah dalam bidang aqidah, 

syariah dan tasawuf. Juga menjelaskan tentang sistem 

pendidikan yang dilaksanakan oleh DDI dalam 

pengelolaannya cenderung sama dengan Manajemen 

Berbasis Sekolah yang melibatkan Kepala sekolah dan 

seluruh stake holders-nya.  

8. Menalar Tasawuf Anregurutta Ambo Dalle Telaah 

terhadap Kitab al-Qaul al-Sadiq fi Ma’rifat al-Khaliq, ditulis 

oleh Abdul Rahman pada tahun 2012, dan diterbitkan oleh 

Dialektika Jakarta. Buku ini secara khusus menjelaskan 

tentang sikap dan pandangan tasawuf AGH. Abdul Rahman 

Ambo Dalle dalam menghadapi tarekat yang menyimpang 

dari ajaran Islam yang sebenarnya.  

Demikian pula tulisan-tulisan yang dimuat dalam 

Majalah dan Jurnal, kebanyakan menceritakan secara khusus 

sosok kepribadian AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle seorang 

ulama kelahiran Sulawesi Selatan yang memimpin Darud 

Dakwah Wal-Irsyad, dikagumi perjuangan dan 

kepemimpinannya yang kharismatik. Sejak lahirnya Darud 
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Dakwah Wal-Irsyad (DDI) bermula di Mangkoso hingga ia 

wafat pada tanggal 29 Nopember 1996.42  

Pada kajian terdahulu, tidak dinafikan terdapatnya 

beberapa kajian oleh sarjana yang menyinggung tentang 

kepribadian AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle dan organisasi 

Darud Dakwah Wal-Irsyad (DDI) yang dipimpinnya, baik 

yang ditulis dalam bentuk buku, skripsi, tesis, disertasi, 

maupun majalah, namun dalam kajian mereka lebih 

mengutamakan kepada sejarah pertumbuhan dan sistem 

pengajarannya yang berlaku di lingkungan DDI, serta sosok 

kepribadiannya sebagai tokoh elit sosial dan tokoh 

pendidikan yang memiliki kepemimpinan yang kharismatik.  

Memperhatikan hasil kajian tentang sosok kepribadian 

AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle dari sudut pandang 

pendidikan, sosial, dakwah dan lainnya, maka dalam kajian 

ini, penulis ingin melanjutkan kajian tersebut dengan lebih 

fokus pada pemikiran aqidahnya yang senantiasa merujuk 

pada pemahaman Ahli Sunnah Wal-Jama’ah, mengingat 

pemahaman tersebut tetap eksis di masyarakat dari generasi 

ke generasi hingga kini, serta menjadi panutan mayoritas 

umat Islam dewasa ini. 

D. Objektif dan Manfaat Kajian 

1) Objektif Kajian 

a. Untuk mengetahui, dan menggambarkan secara 

mendalam tentang eksistensi Ahli Sunnah Wal-Jama’ah, 

dan spesifikasi ajaran-ajarannya,  serta manhaj atau 

metode berpikir yang ditawarkan sehingga eksis di 

 
42Kahar, Gurutta K.H. Abdul Rahman Ambo Dalle Telah Tiada, 

dalam Pedoman Rakyat, Parepare, (30 Nopember 1996), h. 1.  
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tengah-tengah aliran Islam lainnya  dan menjadi panutan 

mayoritas umat Islam 

b. Untuk mengungkapkan pemikiran AGH. Abdul Rahman 

Ambo Dalle sebagai seorang ulama kharismatik yang 

punya andil dalam mempertahankan ajaran Ahli Sunnah 

Wal-Jama’ah di tengah-tengah masyarakat Islam yang 

beraneka ragam suku etnis dan budaya melalui 

pembinaan pendidikan dan dakwah serta usaha sosial 

kemasyarakatan yang dinilai cukup berpengaruh.  

c. Untuk menemukan, menganalisis, dan merumuskan 

sejauh mana dampak pemikiran AGH. Abdul Rahman 

Ambo Dalle dalam memasyarakatkan pemahaman Ahli 

Sunnah Wal-Jama’ah, dan aplikasinya di tengah-tengah 

masyarakat dalam melahirkan generasi dari masa ke 

masa.  

2) Manfaat Kajian 

Hasil kajian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi umat 

Islam, baik yang aktif dalam dunia akademik, maupun dalam 

dunia lainnya:  

a.  Manfaat Ilmiah 

Menambah wawasan ilmu keislaman terutama yang 

berkaitan dengan pemikiran Islam secara khusus dalam 

bidang aqidah sehingga umat Islam memiliki suatu 

pandangan yang jelas dan dapat dijadikan sebagai benteng 

pertahanan aqidah yang murni untuk mengantisipasi 

berbagai pengaruh di era global.  

b.  Manfaat Praktis 

Kajian ini diharapkan memberi motivasi kepada umat 

Islam untuk mempertahankan dan mengembangkan 
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eksistensi Ahli Sunnah Wal-Jama’ah dalam berbagai aspek 

kehidupan keagamaan sebagaimana yang dikembangkan 

oleh AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle, baik melalui jalur 

pendidikan maupun melalui aplikasi dakwah dan sosial 

kepada masyarakat.  

Demikian pula, diharapkan menjadi kontribusi 

pemikiran terhadap umat Islam baik yang berkecimpun 

dalam dunia pendidikan maupun dalam dunia lainnya. Tidak 

kalah pentingnya diharapkan dapat melengkapi dan 

memperkaya khasanah kepustakaan Islam khususnya 

kepustakaan UIN Alauddin Makassar yang tercinta.  

Diharapkan pula tulisan ini menjadi hadiah kepada 

AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle Allah yarham yang selama 

hidupnya telah berjasa menanamkan pemahaman Ahli 

Sunnah Wal-Jama’ah pada segenap santrinya di seluruh 

Pesantren yang bernaung di bawah panji Darud Dakwah Wal-

Irsyad (DDI). Berkat perjuangannya sehingga ada beberapa 

santrinya yang dapat melanjutkan studinya di Universitas al-

Azhar Cairo-Mesir dengan beasiswa al-Azhar  dan Menteri 

Wakaf Mesir.  

Demikian pula di universitas lainnya baik dalam, 

maupun di luar negeri, dan Alhamdulillah, ternyata banyak 

yang telah berhasil mengabdikan ilmunya di tengah 

masyarakat, baik dalam lingkungan madrasah, pesantren, 

perguruan tinggi, maupun lingkungan lainnya. 
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BAB II 
 

 

 

 

 

PEMIKIRAN KEAGAMAAN AGH. ABDUL 

RAHMAN AMBO DALLE 

 

A. Biografi AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle 

1. Kelahiran dan Keluarganya  

bdul Rahman Ambo Dalle dilahirkan pada hari Selasa 

siang tahun 1900 di desa Ujungnge (sebelah timur 

danau Tempe)  kecamatan Tanasitolo, yang berjarak 

7 km sebelah utara kota Sengkang Kabupaten Wajo.43  

Keturunannya berasal dari bangsawan Bugis, ayahnya 

bernama Andi Ngati Dg Patobo (dipanggil Puang Ngati Dg 

 

43T. Syamsuddin, Biografi Ulama K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle, 
(Ujung Pandang: Balai Kajian Keagamaan, 1985), h. 50. 

A 
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Patobo) seorang yang dituakan di kampung Ujungnge, ia 

menjadi tokoh dan pemimpin masyarakat. Kehormatan ini 

diberikan oleh masyarakat bukan karena ia memang 

keturunan bangsawan, tetapi lebih dari itu karena Dg Patobo 

sendiri adalah orang yang memiliki kharisma yang 

diagungkan oleh masyarakatnya, disebabkan karena ia sering 

melayani masyarakat yang datang mengadukan berbagai 

problema hidup yang dihadapinya, misalnya masalah 

ekonomi dan masalah-masalah lainnya yang menyangkut 

keharmonisan rumah tangga. Ibunya bernama Andi Candara 

Dewi,44 yang masih sepupu tiga kali dengan Jenderal Yusuf 

dari keturunan Bone.45 

Pada masa kecilnya, ia diberi nama oleh kedua orang 

tuanya “Ambo Dalle” sebuah nama yang punya arti tersendiri. 

Dalam bahasa Bugis, Ambo berarti bapak atau ayah, 

sedangkan Dalle berarti rezki. Jadi Ambo Dalle berarti 

bapaknya rezki (sumbernya rezki). Nama tersebut sengaja 

diberikan kepadanya dengan harapan kelak akan membawa 

perubahan nasib, bukan hanya bagi keluarganya, melainkan 

juga bagi masyarakatnya.46  

Pada masa memasuki sekolah agama namanya 

dilengkapi menjadi Abdul Rahman Ambo Dalle sampai 

dinobatkan sebagai ulama dengan panggilan Gurutta, atau 

 
44Nasruddin Anshoriy Ch, Anregurutta Ambo Dalle Maha Guru dari 

Bumi Bugis, (Cet. I; Yogyakarta : Tiara Wacana, 2009), 2-3. 

45Abd. Rahim Arsyad, salah seorang murid Gurutta AGH. Abdul 
Rahman Ambo Dalle yang berkiprah di dunia pendidikan sebagai Ketua 
STAIN Parepare,  Wawancara oleh penulis di Makassar, 12 Desember 
2012  

46Nasruddin Anshoriy Ch Anregurutta Ambo Dalle Maha Guru dari 
Bumi Bugis, h. 2. 
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lengkapnya dipanggil Anre Gurutta H. Abdul Rahman Ambo 

Dalle,47.  

Sebagai anak semata wayang, ia disayangi sejak kecil 

apalagi sudah memperlihatkan banyak keanehan atau tanda 

serta hal-hal yang berbeda dengan anak sebayanya.48 Tentu 

saja tanda-tanda tersebut akan membawa dampak dan 

pengaruh pada diri Ambo Dalle.  

Pada tahun 1930-an, ia kawin pertama kali dengan Andi 

Tenri, namun perkawinan tersebut tidak bertahan lama 

kemudian diceraikannya atas permintaan orang tuanya. 

Begitu pula dengan isteri yang kedua (Puang Sohra), dan 

isteri yang ketiganya (Andi Selo). Ketiga perempuan yang 

pernah dinikahi tersebut, tidak seorangpun yang 

memberinya keturunan. Salah seorang isterinya pernah 

mengatakan: “bagaimana bisa memperoleh keturunan, 

sementara di tempat tidur pak Kiai tidak pernah melepaskan 

kitab bacaannya bahkan membelakangi saya” Ambo Dalle 

hanya tersenyum ketika mendengarkan penuturan dan 

keluhan isterinya itu karena dalam hatinya membenarkan.49 

Sikap Ambo Dalle tersebut dapat dipahami sebagai suatu 

 
47Gurutta (bahasa Bugis) berarti maha guru/pendidik kami, yakni 

gelar atau sebutan yang lazim diberikan kepada tokoh pendidik dan ulama 
besar di Sulawesi Selatan, semitra dengan istilah Kiai senior di Jawa atau 
Tuang Guru di Sumatera. Lihat Taufik Adnan Amal Gurutta AGH. Abdul 
Rahman Ambo Dalle (1900-1996) Ulama besar dari tanah Bugis”, dalam 
Jajat Burhanuddin dan Ahmad Baedowi, penyunting Transformasi 
Otoritas Keagamaan, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Bekerja sama 
dengan PPIM-UIN Jakarta dan Besic Education Project (DEPAG), 2003), h. 
220.  

48T. Syamsuddin, Biografi Ulama K.H. Abd. Rahman Ambo Dallet, h. 
53-54. 

49Anton Santoso S, “Gurutta se-Abad Lebih”, Majalah Gatra,  (24 
Pebruari 1996),  h. 57. 
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kesungguhan dan ketekunan terhadap ilmu pengetahuan 

yang dicita-citakannya meskipun harus mengorbankan 

perasaan isterinya, namun masalah ini tidak ada yang berani 

menanyakan hukum perasaan isteri-isterinya yang demikian 

itu.   

Akhirnya ia menikah lagi untuk keempat kalinya dengan 

memilih keluarganya sendiri bernama Sitti Marhawa yang 

biasa dipanggil “Puang Hawa” Perkawinan ini mendapat 

respon baik dari ibu mertuanya, karena kriteria yang 

diinginkan oleh ibu mertuanya antara lain adalah rajin 

bekerja di dapur. Inilah satu-satunya isteri yang melahirkan 

tiga orang anak laki-laki masing-masing Muhammad Ali 

Rusydi, Abdul Halim Mubarak dan Muh. Rasyid Ridha,50 dan 

saat ini beliau memiliki 14 cucu masing-masing dari Abdul 

Halim Mubarak dan Muh. Rasyid Ridha. 

2. Pendidikan dan Karya Tulisnya 

a) Pendidikannya 

Pendidikan Ambo Dalle dimulai dalam lingkungan 

keluarganya sendiri. Ia belajar mengaji al-Qur’an dari 

tantenya bernama I Midi selama 15 hari, kemudian 

dilanjutkan oleh ibunya sendiri hingga tamat. Hal ini 

dilakukan atas pertimbangan rasa kasih sayang yang 

mendalam terhadap anak satu-satunya, dan ia senantiasa 

mendapat pengawasan guna mengantisipasi pengaruh 

negatif dari lingkungannya. Untuk lebih fasih membaca al-

Qur’an, ia belajar tajwid msr bc (massara baca) kepada 

kakeknya yang bernama  Puang Caco, imam masjid 

 
50T. Syamsuddin, Biografi Ulama K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle,  h. 

76. 
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Ujungnge.51 Ia juga mulai belajar qiraat tujuh sambil 

menghafal al-Qur’an dari seorang ulama yang bernama H. 

Muhammad Ishak, dan al-Qur’an dapat dihafal dalam usia 7 

tahun.52  

Ketekunannnya menuntut ilmu mempercepat karirnya 

sebagai seorang cendekiawan muda yang potensial, menurut 

keterangan Rahman kepada Sadiq bahwa, pada saat beliau 

mengaji di Tancung, yang diajar H. Muhammad Ishak ia 

memperlihatkan kecerdasannya yang luar biasa sehingga 

anak-anak sebayanya berkunjung kepadanya untuk belajar 

mengaji.53 Hal ini menunjukkan bahwa jiwa kepemimpinan 

yang ada pada diri AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle telah 

muncul sejak dini, bahkan ciri tersebut menggambarkan 

adanya cikal bakal menjadi seorang ulama. 

Kesadaran orang tua akan pentingnya membekali anak 

dengan ilmu pengetahuan, maka Ambo Dalle diizinkan 

berangkat ke Sengkang untuk belajar pada Volks School 

(Sekolah Rakyat), kemudian dilanjutkan ke Hollandsch 

Inlandsche School (Sekolah Lanjutan Pertama). Dua sekolah 

yang diselenggarakan pada zaman Belanda, itu berbeda 

kebijakan satu sama lainnya. Volks School adalah sekolah 

tingkat dasar yang diperuntukkan bagi masyarakat non 

bangsawan, dan karenanya tidak diperbolehkan 

menggunakan bahasa Belanda, melainkan hanya boleh 

menggunakan bahasa daerah dan bahasa Melayu. Sementara 

 
51Lihat Syarifuddin Ondeng dalam Ruslan dkk, Ulama Perintis 

Biografi Mini Ulama Sul-Sel, (Makassar: Pustaka al-Zikra, 2010), h. 54. 

52T. Syamsuddin, Biografi Ulama K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle,  h. 
54. 

53Abd. Sadiq Kawu, “Ambo Dalle Sebagai Elit Sosial”, (Tesis 
Pascasarjana Universitas Negeri Makassar (UNM) 2000),h.  



Nurlaelah Abbas 

 

40 

 

Hollandsch Inlandsche School (HIS) adalah sekolah pribumi 

yang mengharuskan penggunaan bahasa Belanda di 

dalamnya. 54 

Selain belajar waktu pagi, sore hari pun Ambo Dalle 

menekuni berbagai macam ilmu agama. Di samping itu, ia 

juga aktif bermasyarakat, dan hobinya bermain sepak bola, ia 

termasuk pemain bola yang handal, teman-teman 

sepermainannya menjuluki dengan gelar “si rusa” karena 

larinya sangat kencang seperti rusa.55  

Pada masa pemerintahan Arung Matoa Wajo La Oddang 

Datu Larompong (1926-1933) yang seterusnya dilanjutkan 

oleh Andi Mangkona Datu Marioriwawo (1933-1949), 

menaruh perhatian besar terhadap agama Islam. Berkat 

inisiatif kerajaan, Wajo yang sering kedatangan tamu ulama 

dari Mekah (Arab Saudi) seperti Syekh Muhammad al-Jawad, 

Shekh Sayyid Abdullah Dahlan dan Syekh Sayyid Hasan 

Yamani (kakek Dr Zaki Yamani mantan menteri perminyakan 

Arab Saudi). Lalu mereka tinggal di tanah Wajo dalam waktu 

yang cukup lama sambil memberikan pengajian dan 

pengajaran agama. Di samping itu sudah banyak putra Wajo 

yang kembali belajar dari Mekah, seperti H. Syamsuddin, H. 

Ambo Emme, dan Sayyid Alwi Ahdal. Mereka membuka 

pengajian dengan mengajarkan Tafsir, Fikh, Nahwu, Saraf, 

dan lain-lain.56 

 
54Abd Latif, “Biografi Gurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle”, 

(Sekapur Sirih dalam Haul yang ke 15 Anregurutta H. Abdurrahman Ambo 
Dalle, Makassar: Islamic Centre UIN Alauddin, 29 Nopember 2011), h. 2. 

55Lihat Syarifuddin Ondeng, Ulama Perintis Biografi Mini Ulama Sul-
Sel, h. 55.  

56T. Syamsuddin,  Biografi Ulama K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle, h. 
55.  
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Abdul Rahman Ambo Dalle senantiasa memanfaatkan 

waktunya dengan baik untuk menimba atau mencari ilmu 

dari para ulama tersebut di atas dengan jalan mengikuti 

pengajian-pengajian mereka. Sistem yang berlaku ketika itu 

adalah sistem sorogan (halaqah) dalam bahasa Bugis disebut 

(mangaji tudang) di masjid atau di rumah guru belum 

berbentuk madrasah seperti sekarang yang menggunakan 

mejatulis dan bangku belajar.57 

Untuk memperluas wawasan keilmuannya, ia 

meninggalkan tanah Wajo menuju Makassar untuk belajar di 

sekolah guru yang diadakan oleh Syarikat Islam (SI)58 

 
 57 T. Syamsuddin, Biografi Ulama K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle, h. 

55 

58Sarekat Islam Indonesia pada awalnya bernama Sarekat Dagang  

Indonesia (SDI) yang didirikan tahun 1911 di Surakarta Oleh H. 

Samanhoedhi yang haluannya terbatas pada kumpulan pedagang Islam, 

kemudian berubah nama menjadi Sarekat Islam pada tanggal 10 

September 1912 oleh HOS Tjokroaminoto dengan haluan sebagai 

kumpulan umat Islam yang hendak menegakkan Islam sebagai agama dan 

mengilmui Islam, sehingga merambah ke berbagai bidang kehidupan 

umat. Dalam kongres I SI  dibentuk Central Sarekat Islam dengan berpusat 

di Yogyakarta. Pada kongres I SI bulan Februari 1923 di Madium, berubah 

namanya menjadi Partai Sarekat Islam (PSI). Terakhir berubah nama 

menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII)  pada tahun 1930. Di 

dalamnya berisi tentang arah dan gerak perlawanan partai, antara lain, 

bersandarkan kepada kebersihan tauhid, bersandar kepada ilmu,  dan 

bersandarkan kepada siyasah (politik) yang berkaitan dengan bangsa, 

tumpah darah, dan menyatukan negeri-negeri berpenduduk muslim 

(dikenal dengan Pan Islamisme) yang diusung oleh Jamaluddin al-Afghani 

dari Timur Tengah itu merebak ke India dan Indonesia. Partai ini pulalah 

yang diikuti oleh AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle sebelum bergabung 

dengan Golkar. Lihat Herry Muhammad Dkk, Tokoh-Tokoh Islam yang 

Berpengaruh Abad 20, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2006), h.30-31.  

Bandingkan Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, 

(Cet. 8; Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1996), h. 114-179.  
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pimpinan H. Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto, di sekolah 

itulah Ambo Dalle mendapatkan bimbingan tentang tatacara 

belajar dan mengajar dengan metodologi baru yakni klasikal, 

bukan sistem halaqah. 59  

Pengembaraannya dalam mencari ilmu di Makassar 

tidak berhasil menamatkan pelajarannya, lalu ia kembali ke 

Wajo untuk memperdalam pengetahuan agamanya yang 

pernah diterima sebelumnya di Darul Ulum Sengkang60 

Syekh Allamah Muhammad As’ad bin Abdul Rasyid al-

Bugisi yang kembali pada tahun 1928 di samping membuka 

pengajian di rumahnya, juga di masjid (Masjid Jami’) kota 

Sengkang, Wajo. Pengajian tersebut mendapat kunjungan 

dari berbagai kalangan, utamanya ulama-ulama dan guru-

guru yang datang sebelumnya ke Wajo.  Bahasa pengantar 

yang digunakan adalah bahasa Bugis. Sistem yang berlaku 

ketika itu adalah sistem serogan (halaqah) dalam bahasa 

Bugis disebut “(mangaji tudang),” belum berbentuk 

madrasah seperti sekarang yang menggunakan meja dan 

bangku belajar.61  

 
Kaitannya dengan partai politik, ia menjadikan PSII sebagai pilihan 

pribadinya selama partai ini eksis (belum berkualisi dengan partai lain). 

Menjelang pemilu 1971 (pemilu terakhir yang diikuti PSII sebagai partai 

independen), Ambo Dalle mendukungnya dengan membagi kartu 

keanggotaan partai tersebut kepada santrinya, sekalipun tidak ada 

paksaan untuk mengikuti pilihannya. Lihat Taufiq Adnan, Transformasi 

Otoritas Keagamaan, h. 201. 

59Syarifuddin Ondeng, Ulama Perintis Biografi Mini Ulama Sul-Sel, 

h. 54   

60Syarifuddin Ondeng, Ulama Perintis Biografi Mini Ulama Sul-Sel, 
h. 54  

61T. Syamsuddin, Biografi Ulama K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle, h.56. 
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Pada saat itu, Ambo Dalle, juga membuka pengajian al-

Qur’an di rumahnya, dan mendapat kunjungan anak mengaji 

yang cukup banyak. Karena popularitinya semakin menanjak, 

majelis pengajiannya dikunjungi banyak orang. Sejak itulah 

majelis pengajiannya mendapatkan perhatian dari AGH. 

Muhammad As’ad.62 

Sebagai pemuda yang cerdas tidak segan-segan belajar 

kepada AGH.Muhammad As’ad meskipun umurnya selisih 7 

tahun lebih muda dari dirinya.63 AGH.Muhammad As’ad 

senantiasa mengamati sikap sang murid, rupanya dengan 

pengamatan tersebut, ia mengetahui bahwa ternyata Ambo 

Dalle sangat antusias mengikuti pengajian yang diberikannya. 

Suatu ketika diadakan semacam ujian lisan dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan 

materi yang diajarkan, ternyata Abdul Rahman Ambo Dalle 

yang paling banyak menjawab benar. Karena itulah  maka ia 

dianggap sudah memiliki ilmu dan pengetahuannya yang 

setaraf (selevel) dengan bekas gurunya, bahkan kadangkala 

lebih menonjol dari teman-teman yang lainnya, dan pada 

akhirnya ia diangkat sebagai asistennya.64 

Suatu ketika AGH.Muhammad As’ad mengunjungi 

tempat pengajian Ambo Dalle karena ia mempunyai firasat 

bahwa Ambo Dalle bakal menjadi ulama besar, lalu diajaknya 

untuk bergabung dalam pengajiannya. Dengan penuh rasa 

hormat, ajakan tersebut disambut baik oleh Ambo Dalle, 

maka sejak itulah Ambo Dalle resmi sebagai tenaga pengajar 

 
62T. Syamsuddin, Biografi Ulama K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle, h.56.    

63Nasruddin Anshoriy Ch, Anregurutta Ambo Dalle Maha Guru dari 
Bumi Bugis, h. 17. 

64T. Syamsuddin, Biografi Ulama K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle, 
h.57.  
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(guru bantu) angkatan pertama di Madrasah Arabiyah 

Islamiyah (MAI) bersama H. Daud Ismail, H. Hobe, dan H. 

Langka. Kemudian disusul oleh H. Yunus Maratan, H. 

Muhammad Abduh Pabbajah, H. Muhammad Yusuf dan lain-

lain sebagai angkatan kedua, lalu H. Muhammad Amin Nashir 

dan kawan-kawan sebagai angkatan ketiga.65 

Selanjutnya Ambo Dalle juga sudah memperlihatkan 

keterampilan dan kemampuannya berkiprah di masyarakat 

sebagai pembantu pada Kerajaan Bawahan (Sulewatang 

Tancung). Ia berperan sebagai juru tulis, selain karena 

kecerdasan otaknya, juga karena ia mempunyai keterampilan 

menulis dengan tangan kiri dan tangan kanan yang sama 

cepatnya.66  

Berbekal dengan keterampilan yang dimilikinya, ia 

diangkat sebagai asisten AGH. Muhammad As’ad, peluang 

tersebut semakin terbuka ketika Arung Matoa Wajo bersama 

Arung Lili (Arung Ennengnge) sepakat menyerahkan 

tanggungjawab kepada Muhammad As’ad agar sistem 

pengajian selogan (bersila) di rubah menjadi sistem madrasi 

(klasikal). Usulan Arung Matoa Wajo ini, setelah melihat 

Muhammadiyah sukses membuka sekolah ketika itu. 

Salah satu hal yang mendorong pihak kerajaan (Arung 

Matoa Wajo bersama jajarannya) untuk mengusulkan 

perubahan sistem dari halaqah ke madrasi, karena 

diharapkan nantinya wadah pendidikan tersebut bisa 

 
65Ahmad Rahman, AGH. Muhammad As’ad al-Bugis (Pelopor 

Pendidikan Islam di Sulawesi Selatan, (Materi Seminar dalam Seminar 
Nasional, Musyawarah Nasional I dan Reuni Alumni Ikatan Keluarga dan 
Alumni As’adiyah (IKAKAS) di Makassarr, Sabtu 19-20 Rajab 1433 H/9-
10 Juni 2012 M), h.   

66T. Syamsuddin, Biografi Ulama K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle, h.56 
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mengakomodir kegiatan keagamaan di kerajaan yang masih 

kental dengan budaya nenek moyang mereka, guna 

mengimbangi pola pikir Muhammadiyah yang anti terhadap 

budaya yang bernuansa takhayyul, bid’ad dan khurafat (tbc). 

Karena itu, Ambo Dalle dianggap memiliki sejumlah 

keterampilan, dan kepimpinan serta pengalaman belajar di 

Syarikat Islam Makassar, sehingga diamanahkan kepadanya 

untuk membangun  sistem madrasah tersebut.67 

Arung Matoa Wajo atas nama Pemerintah Kerajaan 

ketika itu bersedia memberikan bantuan yang diperlukan, 

dan realisasi usulan tersebut melahirkan madrasah dengan 

berbagai tingkatan seperti, Awaliyah, Ibtidaiyah, I’dadiyah 

dan Tsanawiyah. Madrasah yang baru dibuka itu diberi nama 

Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI). Sebagai simbol identiti, 

MAI memiliki sebuah lambang yang diciptakan oleh Ambo 

Dalle atas persetujuan dan rekomendasi AGH. Muhammad 

As’ad (lambang MAI persis dengan lambang DDI yang ada 

sekarang) inilah cikal bakal MAI yang dipercayakan kepada 

Ambo Dalle untuk mengelolahnya, sementara AGH.  As’ad 

berfungsi sebagai pembina sekaligus tenaga pengajar. 

Akhirnya Madrasah Arabiyah Islamiyah  dibuka secara resmi 

pada bulan Mei tahun 1930.68 

Pada tahun 193569 ia menunaikan ibadah haji yang 

pertama, dan menetap beberapa bulan di Mekah untuk 

 
67Ahmad Rahman, (Peneliti Utama Puslitbang Lektur Keagamaan 

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI,)  Wawancara oleh 
penulis di Jakarta, 13 Desember 2011.    

68Zainuddin Hamka, Corak Pemikiran Keagamaan Gurutta H. 
Muhammad As’ad al-Buqisi, (Cet. I; Jakarta:  Departemen Agama RI Badan 
Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur Keagamaan, 2009), h.  126. 

69Menurut penjelasan Gurutta Ambo Dalle bahwa ia pergi ke Mekah 
karena desakan keluarganya di Paria Wajo yang ingin melihatnya sudah 
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memperdalam ilmu agama. Ia menggunakan kesempatannya 

mengikuti pengajian halaqah di Masjidil Haram Mekah di 

bawah bimbingan Syekh Abbas al-Maliki dan putranya Syekh 

Alawi al-Maliki (ulama Ahli Sunnah Wal-Jama’ah yang 

termasyhur di zamannya). Gurunya yang terakhir ini telah 

mentalkinkan ilmu Mantiq kepadanya. Ia juga telah 

mendaftarkan diri sebagai siswa pada Ma’had al-Hadis Mekah 

al-Mukarramah.  

Di samping itu, ia juga belajar ilmu falak pada Syekh 

Ahmad al-Qusasiy di Mekah. Ketika Abdul Rahman Ambo 

Dalle menanyakan tentang hal-hal yang ghaib, lalu sang Guru 

memberikan kitab Khazinatul Asraril Kubra. Beliau berkata: 

“Baca saja kitab itu, semua yang ingin kamu tanyakan dan 

pelajari ada di situ.” Walaupun kitab itu merupakan wasiat 

gurunya, namun Gurutta sebagai pakar ilmu Hadis tidak serta 

merta menjadikan kitab itu sebagai rujukan penting dalam 

pengajiannya, karena kitab itu banyak mengandung hadis 

lemah dan maudu’ sama seperti kitab Durrah al-Na¡ihin. 70 

Namun desakan panggilan gurunya (AGH. Muhammad 

As’ad) di Sengkang agar segera pulang karena Madrasah 

Arabiyah Islamiyah (MAI) mengalami sedikit masalah dari 

segi administrasi dan manajemen pendidikan, maka sejak 

itulah AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle meninggalkan tanah 

 
H. karena waktu  itu ia satu-satunya murid pilihan Gurutta Puang H. Sade 
yang belum H.. Ia ke tanah suci didampingi oleh muridnya Muhammad 
Amin Nasir. Lihat Andi Syamsul Bahri Andi Galigo, “Organisasi DDI (Darud 
Dakwah Wal-Irsyad)” (Makalah yang dipresentasikan pada Seminar di 
Universitas Sains Islam  Malaysia, tanggal 23 Juni  2003), h. 10. 

 70Andi Syamsul Bahri Andi Galigo, “Organisasi DDI (Darud 
Dakwah Wal-Irsyad)”h. 10  
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suci Mekah.71 Abdul Sadiq Kawu menyebutkan bahwa masa 

belajar selama 9 bulan di Mekah memberi warna yang cukup 

kuat terhadap figur AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle sebagai 

ulama kharismatik di daerah Bugis.72  

 Proses pendidikan dan perjalanan AGH. Abdul Rahman 

Ambo Dalle yang  bermula di Sengkang Wajo, kemudian 

dilanjutkan di Makassar hingga di Mekah adalah merupakan 

episode khusus dalam karir sebagai ulama masa depan umat 

Islam. Ia pernah melaksanakan tugas sebagai tenaga pengajar 

di Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) Sengkang atas 

amanah AGH. Muhammad As’ad, kemudian mengembangkan 

hasil pendidikannya di Mangkoso, Parepare dan Pinrang, 

wujud lembaga pendidikan yang bergerak di bidang 

pendidikan, dakwah, dan usaha sosial bernama “Darud 

Dakwah Wal-Irsyad (DDI)” hingga beliau wafat pada tahun 

1996. 

b) Karya Tulisnya 

Sosok ulama AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle meskipun 

tidak ditemukan namanya dalam urutan ulama pemikir Islam, 

namun hampir semua cabang ilmu agama dibahasnya secara 

tuntas dalam karya intelektualnya baik dalam masalah 

aqidah, syari’ah, akhlak, tasawuf, balaghah, mantik, sejarah, 

bahasa dan lain-lain. Hal tersebut dapat mencerminkan ide-

ide pemikirannya. 

Menurut Ahmad Rahman dalam bukunya “Inventarisasi 

Karya Ulama Di Lembaga Pendidikan Keagamaan 

 
71Andi Syamsul Bahri Andi Galigo, “Organisasi DDI (Darud Dakwah 

Wal-Irsyad)”. Lihat juga Anton Santoso S. “Gurutta Se-abad Lebih”, 
Majalah Gatra, (24 Februari 1996), h. 24. 

72Abd. Sadiq Kawu, “Ambo Dalle Sebagai Elit Sosial”, h.  10 
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menyebutkan bahwa, karya tulis AGH. Abdul Rahman Ambo 

Dalle cukup banyak judul buku yang telah dikumpulkan 

sebagaimana termaktub di bawah ini : 73 

a. Bidang Aqidah  

1) Al-Risalah al-Bahiyah fi al-Aqa’id al-Islamiyah. Buku ini 

terdiri dari 3 jilid yang berbahasa Arab, dan 

pembahasannya menyangkut tentang sifat-sifat wajib, 

mustahil dan jaiz bagi Allah, surga, neraka dan lain-lain. 

Buku tersebut sudah diterjemahkan ke dalam bahasa 

Bugis dan bahasa Latin. 

2) Al-Hidayah al-Jaliyah ila Ma’rifat al-‘Aqa’id al-Islamiyah. 

1375 H. Buku ini berjumlah 44 halaman ditulis dalam 

bahasa Bugis, dan isinya membahas tentang  dasar-dasar 

aqidah Islam seperti prinsip-prinsip mengesakan Tuhan, 

penyimpangan dari tauhid, dan lain-lain. 

3) Maziyah Ahl al- Sunnah wa al Jama’ah. 1389 H/ 1969 M.   

Berjumlah 47 halaman yang menguraikan tentang i’tikad 

Ahli Sunnah Wal-Jama’ah dan golongan-golongan lainnya 

dari 73 golongan, juga menetapkan Ahli Sunnah Wal-

Jama’ah sebagai golongan yang selamat dan memiliki 

keistimewaan tersendiri. 

4) Syifa al-Af’idah min al-Tasyaum wa al-Tiyarah, 1360 H / 

1941 M. Berjumlah 22 halaman yang ditulis dalam bahasa 

Bugis dengan judul Pabburana atie ri Pemmalie dan 

diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh muridnya 

 
73Lihat, Ahmad Rahman, Inventarisasi Karya Ulama Di Lembaga 

Pendidikan Keagamaan (Studi di Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Timur. 
Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Nangroe Aceh 
Darussalam, (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan 
Diklat Kementerian Agama, 2010), h. 41. Bandingkan T. Syamsuddin, h. 
89-92  
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Muhammad Rais Mangkoso. Buku tersebut berisi tentang 

pemali (pantang larang) mulai dari pengertiannya, asal 

usulnya, kerusakannya, hingga hukum 

mengamalkannya). 

Gambaran empat buku di atas dapat dipahami bahwa 

AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle berusaha membuat rumusan 

dasar sekaligus mempertegas pandangan keagamaannya dan 

menjelaskan posisi ideologi kelompok masyarakat yang 

menganggap dirinya sebagai pengikut Ahli Sunnah Wal-

Jama’ah. 

 b.  Bidang Fiqhi/Syari’ah 

1) Mursyid al-Tullab, 1362 H. Berjumlah 39 halaman 

ditulis dalam bahasa Arab di Mangkoso, isinya 

membahas tentang kaedah-kaedah dasar Ushul Fiqhi 

yang disusun dalam bentuk syair-syair Arab.  

2) Al-Durs al-Fiqhiyyah. jumlah 36 halaman ditulis dalam 

bahasa Arab, buku ini menguraikan masalah yang 

berkaitan dengan ibadah misalnya: bersuci, shalat 

fardhu, shalat sunat, puasa, zakat dan haji 

3) Bughiyat al-Muhtaj. Berjumlah 18 halaman ditulis  

dalam bahasa Bugis, berisi tata cara mengerjakan haji, 

(sekitar syarat, rukun, wajib dan bacaannya).  

4) Al-shalah al-Imad al-Din. Berjumlah 27 halaman berisi 

tentang tata cara shalat dan bacaan-bacaannya dalam 

bahasa Arab yang diterjemahkan dalam Bugis. 

5) Mukhtasar al-Durs al-Fiqhiyyah. 1383 H/1963 M. 

Berjumlah 31 halaman  ditulis dalam bahasa Arab, 

dalam bentuk tanya jawab tentang shalat dan yang 

berkaitan dengannya seperti masalah wudhu, zikir dan 

do’a yang lazim dibaca sesudah shalat. 
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6) Risalah fi Bayan al-Ahkam al-shalah. 1402 H / 1982 M. 

Berjumlah 110 halaman ditulis dalam bahasa Bugis, 

membahas tentang pengertian shalat, kedudukannya, 

cara pelaksanaannya disertai dengan dalil al-Qur’an dan 

Hadis. 

7) Al-Fiqhi al-Islami. Berjumlah 48 halaman yang isinya  

menguraikan  tentang shalat. 

Memperhatikan karya tulis di atas khususnya dalam 

bidang fiqhi, dapat dipahami bahwa ternyata AGH. Abdul 

Rahman Ambo Dalle sangat tinggi kepeduliannya terhadap 

umat Islam untuk memberikan penjelasan tentang 

pelaksanaan ibadah dengan bahasa budaya lokal sehingga 

mudah dipahami mereka dalam beribadah kepada Allah 

dengan baik dan khusyu’. Dan beliau sangat kuat berpegang 

dengan mazhab Imam al-Syafi’ie. 

c.   Bidang Akhlak/Tasawuf 

1) Hilya al-Syabab fi ’Ilmi al-Akhlaq. Terdiri dari 3 jilid, 

yang berjumlah 36 halaman, ditulis dalam bahasa 

Arab, buku tersebut berisi tentang akhlak terhadap 

Khaliq (Tuhan) dan makhluq (sesama manusia) 

terutama mengenai perlunya merawat anggota tubuh. 

2) Al-Qaul al-shadiq fi Ma’rifat al-Khaliq 1390 H / 1970 M 

berjumlah 44 halaman ditulis dalam bahasa Bugis dan 

huruf Serang. Buku tersebut memuat bagaimana cara 

hamba mendekatkan diri pada Allah dengan jalan yang 

benar. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia dan bahasa Latin. 

3) Al-Nukhbat al-Mardiyyah. Terdiri atas 2 jilid. Jilid I 

berjumlah 38 halaman dan jilid II berjumlah 58 

halaman, ditulis dalam bahasa Arab dengan koleksi 

ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis yang menyangkut 
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akhlak seperti ikhlas, riya, mengikuti sunnah, 

menuntut ilmu dan mengajarkannya. 

Ketiga buku tersebut di atas secara umum menguraikan 

tentang bagaimana seorang hamba mendekatkan diri kepada 

Tuhannya dengan melalui proses pensucian diri lahir dan 

batin serta perlunya menghiasi diri dengan akhlak  al-

karimah. Beliau adalah penggemar ulung akan pandangan 

tasawuf Imam al-Ghazali dan Ibnu ‘Ata al-Sakandariy. 

d.   Bidang Bahasa Arab 

1) Irsyad al-Salik ila hall wa khulasah Alfiah ibn Malik, 

1367 H 1 jilid, terdiri atas 31 halaman yang 

menguraikan tentang beberapa bait Alfiyah mengenai 

kaedah Nahwu, ditulis dalam bahasa Arab. 

2) Al-Mufradat al-”Arabiyyah, 1977, 1 jilid, mencakup, 

kosakata bahasa Arab dan terjemahannya dalam 

bahasa Bugis. 

3) Tanwir al-Talib, 1977, bahasa Arab, 1 jilid, membahas  

tentang ilmu Sharf. 

4) Tanwir al-Tullab, ditulis dalam bahasa Arab yang 

isinya membahas tentang Nahwu dan Sharaf. 

5) Irsyad al-Tullab, ditulis dalam bahasa Arab juga 

membahas Nahwu dan Sharaf.  

6) Ahsan al-Uslb wa al-Sighah, 2 jilid (I dan II) ditulis 

dalam bahasa Arab berisi pelajaran Balghah. 

7) Namzaj al-Insyaa’i, 1392 H, ditulis dalam bahasa 

Arab, memuat contoh-contoh penyusunan kalimat 

bahasa Arab. 

8) Sullam al-Lughah, 2 jilid, pelajaran bahasa Arab 

terpadu, kosa kata, percakapan, bacaan, dan latihan. 

Nilai-nilai yang terkandung dalam karya tersebut di 

atas, menggambarkan betapa besarnya perhatian AGH. Abdul 
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Rahman Ambo Dalle untuk memajukan pendidikan lewat 

penguasaan bahasa terutama bahasa Arab, karena dengan 

modal bahasa, alumni DDI dapat melanjutkan pendidikannya 

ke Kairo Mesir dan beberapa tempat lainnya di Timur Tengah 

dan Kawasan alam Melayu. 

e. Bidang Sejarah 

1) Al-Sirah al-Nabawiyyah, 1967. Terdiri 3 jilid (I, II, dan 

III), ditulis dalam bahasa Arab, berisi sejarah hidup 

Nabi Muhammad Saw. 

2) Al-Dabit al-Jaliyyi fi Ma’rifat al-Tarikh al-Hijriy 1377 H, 

terdiri atas 9 halaman yang ditulis dalam bahasa Arab, 

isinya menguraikan secara singkat tentang 

penanggalan tahun hijriyah. 

f. Bidang lain-lain 

1) Miftah al-Muzakarah, ditulis dalam bahasa Arab dan 

mengandung panduan untuk berbahas (berbincang 

atau berdiskusi). 

2) Miftah al-Fuhum fi Mi’yar al-’Ulum. 1367 H, 1 Jilid, 

terdiri atas 23 halaman yang ditulis dalam bahasa 

Arab dan mengandung asas-asas ilmu Mantik. 

3) Hazihi Ad’iyah Mabrrah, mengandung himpunan 

do’a yang  diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 

dan bahasa Bugis. 

4) Ilmu Tajwid, ditulis dalam bahasa Indonesia. 

5) Khutbah Juma’t (1920). 

6) Sulo Mattappa (Lampu yang bercahaya) tahun 1927, 

ditulis dalam bahasa Bugis yang menguraikan tentang 

peristiwa Isra’ Mi’raj dan hikmahnya.   

 AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle memulai karirnya 

menulis pada tahun 1942 terlihat bukunya yang berjudul 
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”Mursyid al-Tullab” yang dicetak di Parepare kurang lebih 30 

judul buku di atas.  

Selain karya-karya tersebut masih terdapat karya 

tulisnya yang tidak ditemukan oleh peneliti sebelumnya yaitu  

buku  yang berjudul ”al-Namazid al-Jaliyyah fi Qawa’id Imla 

al-Kalimat al-’Arabiyyah”74 ditulis pada tahun 1370 H, 

berjumlah 13 halaman. Buku tersebut menguraikan tentang 

kaedah menulis bahasa Arab, dan juga buku ”Irsyad al-Nahid 

fi ’Ilmi al-Faraidd”75 yang ditulis dalam bahasa Arab pada 

tahun 1470 H/1950 M, berjumlah 18 halaman. Buku tersebut 

menguraikan tentang pembagian harta warisan dalam Islam.  

 Beberapa karya lainnya dari berbagai bidang yang 

telah disebutkan di atas, dapat menggambarkan bahwa 

ternyata AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle memiliki keluasan 

ilmu yang cukup mendukung ide-ide pemikirannya, dan tentu 

saja hal tersebut bernilai sebagai amal jariyah yang 

bermanfaat kepada umat Islam khususnya masyarakat 

Sulawesi Selatan serta menambah wacana pemikiran Islam. 

Dunia Gurutta dikenal dengan dunia pendidikan, tidak sedikit 

karya-karya tulisnya dijadikan sebagai rujukan. 

 

 

 

74Nurlaelah Abbas, menemukan melalui penelusuran buku-buku 
karangan langsung  dari keluarga yang diberikan langsung oleh H. Muh. 
Rasyid Ridha (putra Bungsu) AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle di 
Parepare, 7 Pebruari 2009. 

75Nurlaelah Abbas, menemukan melalui penelusuran buku-buku 
karangan AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle yang ada di Mangkoso pada 
Ahmad Rasyid (putra bungsu) sahabat setianya bernama AGH. Amri Said 
(w. 1985 M) Pimpinan DDI Mangkoso sebelum digantikan oleh putra 
pertamanya (AGH. M. Faried Wajedi, M.A).  
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3. Guru-guru dan Murid-muridnya 

Terdapat Beberapa ulama yang pernah mewariskan 

ilmunya kepada al-Mukarram AGH. Abdul Rahman Ambo 

Dalle baik di Indonesia, maupun di Arab Saudi antara lain : H. 

Muhammad Ishak, H. Syamsuddin, H. Ambo Omme, Sayyid 

Alwi Ahdal, AGH. Muhammad As’ad, Syekh Muhammad al-

Jawad, Sayyid Abdullah Dahlan, Sayyid Hasan Yamani (kakek 

Dr Zaki Yaman Mantan Menteri Perminyakan Arab Saudi), 

Syekh Abbas al-Maliki, Syekh Alawiy al-Maliki, Syekh Ahmad 

Sanusi, Syekh Ahmad al-Qusasy dan lain-lain. Guru-guru 

beliau ini dijumpainya ketika belajar di Sengkang Wajo, dan 

juga ketika belajar di masjid al-Haram dan Darul Hadis pada 

waktu beliau menunaikan H. pada tahun 1930- an.76 

Murid-murid AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle adalah 

penerus cita-cita perjuangannya, tentu saja ada yang bertaraf 

ulama besar, dan ada pula yang bertaraf intelektual. Adapun 

yang bertaraf ulama anatara lain; AGH. Amberi Said 

(Mangkoso), AGH. Haruna Rasyid (Sengkang), AGH. Abdul 

Rasyid (Ajjakkang), AGH. Burhanuddin, AGH. Muhammad 

Makki (Barru), AGH. Hannan (Mandalle), AGH. Muhammad 

Yattang (Sengkang), AGH. Muhammad Qasim (Pancana), 

AGH. Ismail (Kutai), AGH. Abd. Kadir (Balusu), AGH. 

Muhammadiyah, AGH. M. Akib Siangka, AGH. Muhammad 

Abduh Pabbajah, AGH. Abdul Muin Yusuf, AGH. Abdul 

Rahman Mattammang, AGH. M. Amin Nasir, AGH. Muhammad 

Ali Yafie,77 dan lain-lain. 

 
76Syamsul Bahri Andi Galigo, “Organisasi DDI (Darud Dakwah Wal-

Irsyad)”, h. 9. 
77Lihat As Kambie, “Panrita Bontoala, Salemo, hingga Mangkoso”, 

dalam Misykat, Media Informasi Edukasi, dan Silaturrahmi Keluarga Besar 
Pondok Pesantren DDI Mangkoso, Edisi Khusus Penamatan, Rajab 1433 H 
/ 2012 M, h. 5. 
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Sementara murid-muridnya yang muncul pada tahap 

kedua dan bertaraf intelektual antara lain:  AGH. Sanusi Baco, 

Lc (Rois Syuriah NU Sulawesi Selatan dan Ketua Umum MUI 

Sulawesi Selatan), Prof. AGH. M. Faried Wajdjedi, M.A, 

(Pimpinan Ponpes. DDI-AD Mangkoso), Drs. Abd. Rasyid Rauf, 

(almarhum), Prof Dr. AGH. Abd.  Rahim Arsyad, M.A. (Ketua 

STAIN Parepare), Prof. Dr. H. Andi Syamsul Bahri Galigo, M.A 

(Ketua Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah Wal-

Jama’ah, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, 

negara Brunai Darussalam), Prof. Dr. M. Yusuf Khalid, Phd 

(Dosen Universiti Sains Islam Malaysia), Dr. H. Mustamin 

Arsyad, M.A (Dosen Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar) H Lukmanul Hakim, Lc (Pimpinan Ponpes 

Mazra’atul Akhirah Pinrang). Dr. H. M. Yunus Samad, Lc, M.M 

(Pimpinan Pondok Pesantren DDI Patobong Pinrang). Dr. H. 

Nursamad Kamba, M.A (Dosen Pascasarjana IAIN Bandung). 

Drs. H M. Alwi Nawawi, M.M (Kabid Pembinaan Masyarakat 

Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan). Drs. H. Arif 

Halim, P.hd (Dosen Universitas Muslim Indonesia). Drs. H M. 

Kasim Rajab, M. Pd (Kabid Pembinaan Keagamaan Kab. 

Gowa). H M. Yahya Ahmad, Lc. M.Pd (Pimpinan Ponpes An-

Nuriyah Bontocini Jeneponto) dan banyak lagi yang tidak bisa 

disebut namanya satu persatu. Yang dinyatakan di atas 

hanyalah sebagai contoh yang dapat membuktikan beliau 

sebagai tokoh ulama dan pendidik Islam berhasil di 

zamannya. 
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4. Kepribadian dan Pengalaman Hidupnya 

a) Kepribadiannya 

   AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle adalah sosok ulama 

yang memiliki kepribadian yang tidak mudah diikuti oleh 

orang lain. Pengabdiannya yang terlihat terbingkai dengan 

keikhlasan dalam menegakkan syiar Islam. Di samping 

kepemimpinannya yang kharismatik,78serta sifat keadilan 

dan kebijaksanaannya dalam menghadapi berbagai keadaan 

dan persoalan. Demikian pula, beliau senantiasa menjalin 

silaturrahim dan hubungan yang harmonis dengan sesama 

manusia tanpa memandang level, baik kalangan santri, 

pemerintah maupun masyarakat. Ambo Dalle memiliki 

kharisma yang tinggi karena mampu menggerakkan segala 

potensi yang dimilikinya untuk mewujudkan berdirinya 

suatu lembaga pendidikan yang dikenal saat ini dengan DDI.79 

Sejak kecil telah memperlihatkan beberapa keunggulan. 

Beliau berjiwa seni dan memiliki beberapa keterampilan 

sehingga dalam menata rumah tangganya ada seni sendiri. 

Gurutta senantiasa menginginkan setiap minggu ada 

perubahan suasana melalui penataan dekorasi dan perabot 

yang ada dalam rumahnya sebagai simbol keindahan. Salah 

seorang putranya pernah menanyakan tentang pergantian 

 

78Kharismatik, adalah salah satu tipe pemimpin yang dalam hal ini 
seorang pemimpin ditaati serta dipatuhi kesaktiannya, kekuatannya atau 
teladannya. Pemimpin yang ditaati karena kharismanya biasanya tidak 
dikelilingi oleh pegawai-pegawai , melainkan sekelompok pengikutnya 
yang setia, yang percaya seluruhnya kepada sifat-sifat yang luar biasa 
pemimpinnya. Pengikut-pengikutnya itu mempercayai pemimpinnya 
karena mengharapkan kebahagiaan dari padanya (Lihat The Liang Gie 
dkk., Ensiklopedi Administrasi, (Jakarta: Gunung Agung,  1968), h.55. 

79Abd. Kadir Ahmad, Ulama Bugis (Makassar: Balai Kajian dan 
Pengembangan Agama, 2008), h. 203. 
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kursi tamu setiap tahunnuya, lalu dijawabnya bahwa hal itu 

dilakukan untuk menghormati tamu-tamu yang datang, baik 

dari kalangan pejabat, masyarakat, maupun tamu lainnya 

sehingga kreativitas seninya jauh lebih tinggi daripada 

istrinya.80 Di bidang seni terkenal sebagai pelukis dan penata 

dekorasi yang tinggi nilai artistik dan estetikanya.81 

Kepiawaian dan ketulusan sikapnya dapat tercermin 

ketika menampung puluhan santri di tempat kediamannya 

dengan suka rela sesuai dengan kemampuan yang 

dimilikinya, dengan kata lain ia menyantuni santrinya tanpa 

meminta imbalan material sedikit pun, malahan santri 

tersebut dibekali sejumlah keterampilan dengan fasilitas 

yang ada seperti mengelola percetakan buku miliknya sendiri 

yaitu “Percetakan al-Khaeriyah” di Parepare sambil belajar. 

Sesuai pernyataan salah seorang santri yang pernah tinggal di 

rumahnya mengatakan bahwa AGH. Abdul Rahman Ambo 

Dalle menampung kami dari berbagai daerah tanpa 

membeda-bedakan, juga tidak memungut biaya hidup dan 

pembayaran sekolah kepada kami hingga tamat. Bahkan 

beberapa muridnya telah berhasil dibantu biaya baik yang 

belajar dalam negeri, maupun di luar negeri seperti di Mesir. 

Ia juga tidak pernah kelihatan mengeluh dalam soal biaya 

hidup atau pun terhadap barang miliknya yang biasa 

dirusak.82 

 
80H. Muh. Rasyid Ridha, (putra bungsu AGH. Abdul Rahman Ambo 

Dalle), Wawancara oleh penulis di Parepare, 08 Mei 2012.  

81Khazanah Kajian, “K.H. Abdul Rahman Ambo Dalle Penangkar 
Ulama Sulawesi Selatan”,   Majalah Amanah, nomor 
61,(Oktober/Nopember, 1988), h. 2.   

82H.M. Yahya Ahmad, adalah Pimpinan Pondok Pesantren An-
Nuriyah Bontocini Jeneponto, salah seorang murid yang pernah tinggal di 
rumah AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle di Parepare selama 8 tahun 
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Tingkat kepercayaannya kepada santri sangat tinggi 

dalam mengelola usahanya sebagai penjual & kasir di 

percetakan, dan toko bukunya tidak jauh beda dengan 

anaknya sendiri tanpa ada curiga sedikitpun, bahkan dibekali 

dengan fasilitas untuk memperlancar usaha tersebut seperti 

sepeda motor dan lain-lain.83 

Ketokohannya sebagai ulama, pendidik  maupun 

sebagai orang tua tidak luput dari perlakuan santri yang tidak 

menyenangkan. Namun demikian, bagaimanapun nakalnya 

santri, beliau tidak pernah membencinya apalagi 

memukulnya. Malahan anak yang nakal didekati dengan baik 

bahkan diajak tinggal di rumahnya untuk diajar dan didoakan 

semoga Allah memberikan petunjuk agar menyadari 

perbuatannya dan menjadi anak yang baik, berilmu dan 

berakhlakul karimah. Dari segi material tidak sedikit santri 

yang pernah dibantu terutama jika terlambat kirimannya.84 

Fakta di atas menunjukkan bahwa beliau memiliki 

keunggulan dalam praktek pendidikan dan dengan jiwa yang 

tulus ikhlas menjadikan beliau disayangi oleh anak muridnya 

bahkan lapisan masyarakat  pun sangat antusias selalu ingin 

mendengarkan wejangan dan nasehat-nasehatnya, apalagi 

 
dipercayakan mengelola percetakannya, dan termasuk dari 9 orang yang 
ikut hijrah bersama ke Kaballangan, Wawancara oleh penulis di Makassar, 
tanggal  17 Mei 2012.   

83H.M. Kasim Rajab, adalah Kabid Pembinaan Keagamaan Pemda 
Gowa, salah seorang murid yang pernah tinggal di rumah AGH. Abdul 
Rahman Ambo Dalle selama kurang lebih 8 tahun dan dipercayakan 
mengelola toko bukunya sebagai penjual merangkap kasir, Wawancara 
oleh penulis di Makassar, 08 Januari 2013. 

84Mustamin Arsyad adalah Dosen UIN Alauddin Makassar, dan 
salah seorang murid AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle yang 
mengembangkan tarekat Zaziliyah di Makassar, Wawancara oleh penulis 
di Sungguminasa Gowa, 21 Januari 2013.  
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beliau tidak membeda-bedakan tingkat sosial masyarakat 

yang mengundangnya. 

Kejujurannya dan keadilannya dapat terukur ketika 

beliau memberlakukan santri-santrinya sama dengan 

anaknya sendiri, tidak membeda-bedakan antara satu dengan 

lainnya baik yang tinggal di rumah pribadinya maupun yang 

tinggal di Asrama. Santri yang belajar di Pesantren DDI 

Mangkoso, Parepare, dan Kaballangan diperlakukan sama, 

baik santri laki-laki maupun perempuan kurang lebih 50 

orang dengan menempati dua rumahnya yaitu di Ujung Baru, 

dan Ujung Lare Parepare. AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle 

selalu menaruh perhatian dan kasih sayang kepada siapa saja 

yang memang memiliki perhatian dan kemampuan belajar, 

mereka diterima tinggal di rumahnya, dan diperlakukan 

seperti anaknya sendiri tanpa memandang latar belakang 

keluarganya. Ia menyayangi semua orang dan orangpun 

senang kepadanya, dimana-mana ia tinggal murid-muridnya 

banyak yang ikut sehingga masyarakat menggelarnya dengan 

nama Daeng Marowa artinya selalu ramai penggemarnya.85 

Pada suatu ketika beliau kedatangan tamu istimewa, 

yakni Try Sutrisno sebagai wakil Presiden Republik 

Indonesia ke-2 tahun 1995 sengaja menyempatkan diri 

berkunjung ke rumah AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle lalu 

menyerahkan dirinya sebagai anak, maka ia pun 

menerimanya dengan senang hati tanpa komentar apapun, 

kemudian dihadiahkan kepada Sutrisno sebuah tasbih 

 

85H. Abd. Rahim Arsyad adalah Ketua STAIN Parepare, juga salah 
seorang murid AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle yang melanjutkan 
perjuangannya dalam dunia pendidikan sebagai Ketua STAIN Parepare, 
Wawancara oleh penulis di Makassar, 12 Desember 2012. 
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sebagai tanda keakraban antara anak dan orang tua, lalu 

didoakan.86  

Di samping itu, ia sangat peduli terhadap kemajuan dan 

kecerdasan santrinya. Salah seorang santrinya pernah 

dihadiahi langsung sebuah kitab hanya karena bisa 

menjawab pertanyaan yang diajukan saat ia sedang 

mengikuti pengajian subuh di Masjid. Kitab tersebut berjudul 

“Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtishar” yang dikarang 

oleh Syeikh al-Imam al-‘Allamah Taqyuddin Abi Bakar bin 

Muhammad.87  

Dunia Gurutta dikenal dengan dunia pendidikan, di 

mana saja beliau berada tidak lepas dari pengajaran, bahkan 

santri yang tinggal di rumahnya sering dipanggil memijit 

betisnya sambil diajar membaca kitab kuning (belajar 

qawaid). Belajar baginya tidak mesti formal kapan dan 

dimana saja ada kesempatan untuk melakukannya.88 Beliau 

tergolong ulama besar karena ilmunya dan pengalamannya, 

seluruh hidupnya diwakafkan dengan penuh keikhlasan 

untuk pembangunan masyarakat Islam lewat pondok 

pesantren dan telah berhasil melahirkan generasi yang 

berkiprah di berbagai bidang.89 

Adapun sikap AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle 

membatasi santrinya bergabung dalam barisan PNS adalah 
 

86Anton Santoso S, “Gurutta Se-abad Lebih”, Majalah Gatra, h. 24.  

87H.M. Yahya Ahmad, Wawancara oleh penulis di Makassar, 17 Mei 
2012. 

88H.M. Yahya Ahmad, Wawancara oleh penulis di Makassar, 17 Mei 
2012.  

89Dr (Hc) AGH. M. Sanusi Baco, Lc adalah Rois Syuriah NU Sulawesi 
Selatan dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi 
Sulawesi Selatan dan salah seorang murid AGH. Abdul Rahman Ambo 
Dalle di Mangkoso, Wawancara oleh penulis di Makassar, 23 Januari 2013.  
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karena khawatir jika nantinya mereka tidak konsentrasi 

mengurus pendidikan di Darud Dakwah Wal-Irsyad (DDI) 

akhirnya sekolah bisa terbengkalai. Tidak dibenarkannya 

anak-anaknya masuk di sekolah negeri, bukan karena faktor 

kebencian terhadap pemerintah, melainkan suatu upaya yang 

mengarah kepada sikap kemandirian. Bukan hanya pada 

santri, bahkan anak kandungnya sendiri diberlakukan sama. 

Menurut keterangan Ali Rusydi bahwa pengalaman tersebut  

terjadi ketika ia sedang belajar di suatu perguruan tinggi 

negeri, tiba-tiba Gurutta memanggil untuk segera 

meninggalkan Jakarta dan kembali ke Makassar. Demikian 

pula kepada adik-adiknya Abdul Halim dan Rasyid Ridha 

semuanya disekolahkan di swasta (DDI).90  

Kegiatan kemasyarakatan, AGH. Abdul Rahman Ambo 

Dalle memiliki perhatian yang sangat serius dengan 

komitmen dalam mengayomi umat. Ia senantiasa 

meluangkan waktunya untuk berinteraksi dengan 

masyarakat guna menyelesaikan masalah-masalah yang 

berkaitan dengan kemasyarakatan maupun keagamaan yang 

diajukan kepadanya. Di samping aktivitas mengajar, juga 

melayani undangan masyarakat untuk berdakwah pada hari-

hari besar Islam seperti peringatan Maulid dan Isra’ Mi’rajnya 

Nabi Muhammad  Saw, sehingga beliau jarang ditemui di 

rumahnya pada bulan tersebut. 91 

Demikian pula dalam hidup berbangsa dan bernegara, 

beliau senantiasa menjalin hubungan yang akrab dan 

 
90H. M. Ali Rusydi Ambo Dalle adalah putra sulung AGH. Abdul 

Rahman Ambo Dalle yang berhasil menyelesaikan pendidikannya di 
Jerman,  Wawancara oleh penulis di Makassar, 06 Mei 2012. 

91Hasil Pengamatan Penulis selama 10 tahun mondok di Pesantren 
DDI Putri Ujung Lare Parepare (1976-1986).  
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kerjasama yang intensif dengan pemerintah atas dasar, ulama 

dan umara keduanya merupakan dwitunggal yang mutlak 

diperlukan, Ia tidak pernah melakukan kritikan terbuka 

kepada pemerintah, tetapi sewaktu-waktu ia mendatangi 

rumah kediamannya secara kekeluargaan untuk silaturrahim 

sekaligus menyampaikan hal-hal yang dianggap tidak 

berkenaan dengan sikapnya. Karena itu, AGH. Abdul Rahman 

Ambo Dalle terkesan dengan tiga hal yaitu: keikhlasannya, 

ketulusannnya, dan konsistensinya terhadap apa yang 

diketahuinya dalam bentuk pengamalan, serta keteladanan 

yang ada pada dirinya.92 Namun kepribadiannya yang paling 

menonjol adalah keikhlasan menghadapi berbagai hal dalam 

suka dan duka.93  

AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle, selain sebagai tokoh 

ulama yang mempunyai reputasi dalam masyarakat, ia juga 

seorang seniman. Kedua tangan kanan dan kirinya dapat 

menulis indah dengan cepat, terutama melukis dirinya 

sendiri (foto lukisannya terlampir).94 Nurhayati Rahman 

menyatakan bahwa, “Anregurutta Ambo Dalle adalah simbol 

anak zaman dengan kebesaran dan kecerdasan  intelektual 

 
92H.M. Alwi Nawawi adalah Ketua STAI DDI Kota Makassar dan 

Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat Kanwil Kementerian Agama 
Provinsi Sulawesi Selatan, juga salah seorang murid AGH. Abdul Rahman 
Ambo Dalle, Wawancara oleh penulis di Makassar, 22 Januari 2013. 

93Ahmad Rahman, Wawancara oleh penulis di Jakarta, 13 
Desember 2011.  

94HT. Syamsuddin,  Biografi Ulama K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle, h. 
84. 
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dan sosial yang luar biasa dimilikinya sehingga wajar dijuluki 

sebagai manusia multidimensi.” 95  

Memperhatikan sikap dan kepribadian AGH. Abdul 

Rahman Ambo Dalle yang begitu arif dan bijaksana terhadap 

siapapun orangnya, tanpa pilih kasih, maka ia pantas menjadi 

figur ulama di tengah-tengah masyarakat. Ia mampu 

mengaplikasikan ajaran Islam dengan menanamkan nilai-

nilai persaudaraan, penghargaan, kepercayaan dan saling 

tolong menolong dalam kebaikan, serta terbuka menerima 

pendapat orang lain (toleransi) kepada setiap orang yang 

mengharapkannya demi tegaknya kalimat tauhid di bumi ini, 

tidak ada satupun orang yang pernah merasa dikecewakan, 

bahkan banyak orang yang diperlakukan dengan baik sebagai 

anak, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun sebagai 

santri. 

b) Pengalaman Hidupnya  

Perjalanan hidup AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle telah 

dirasakan baik yang berkaitan dengan karirnya, maupun 

dengan hal-hal gaib sebagai pengalaman spiritual yang sulit 

diterima oleh akal manusia, itulah maunah dari Allah Swt 

kepadanya yang sering dipandang suatu keanehan oleh 

sebagian masyarakat. 

5. Pengalaman Karir 

Kajian ini, mengemukakan beberapa hal yang berkaitan 

dengan karir AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle diantaranya; 

pernah menjadi pengurus  Syarikat Islam (SI) dan Presidium 

 
 95Nurhayati Rahman, Memahami Anregurutta H. Abdul Rahman 

Ambo Dalle dari Sudut Pandang Budaya Bugis dalam H. Nasruddin 

Anshari, Anregurutta Ambo Dalle Maha Guru dari Bumi Bugis, h. xxiv.  

 



Nurlaelah Abbas 

 

64 

 

Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) di Sengkang, kemudian 

menjadi Pengurus Wilayah  PSII di Makassar, dan selanjutnya 

menjadi anggota Pengurus Pusat PSII. Beliau juga pernah 

menduduki jabatan pemerintahan yaitu Qadhi Mallusetasi, 

dan Kepala Departemen Agama (kini Kementerian Agama) 

Parepare yang  pertama tahun 1954 menggantikan K.H. 

Zainuddin Daeng Mabunga yang dialih tugaskan ke Makassar. 

Pada organisasi yang didirikan (DDI), ia menduduki posisi 

Ketua Umum sejak berdirinya tahun 1947 sampai tahun 1955 

(bergabung dengan Qahar Muzakkar).96 

Setelah kembali dari hutan, beliau terpilih kembali 

menjadi Ketua Umum PB-DDI pada Muktamar DDI ke-10 

tahun 1965 di Ujung Pandang sampai Muktamar ke-15 di 

Kaballangan Pinrang tahun 1984, dan dalam masa satu 

periode Muktamar yaitu tahun 1984-1989, duduk sebagai 

Rais Majelis A’la PB-DDI, dan pada Muktamar DDI ke-16 

tahun 1989 di Kaballangan Pinrang kembali menjadi Ketua 

Umum.97 Pada kesempatan lain, Ia pernah menjadi anggota 

Majelis Permusyawartan Rakyat (MPR) RI dan Dewan 

Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat tahun 

1977. 

Pengalaman-pengalaman yang dilalui oleh AGH. Abdul 

Rahman Ambo Dalle, menunjukkan bahwa beliau termasuk 

sosok ulama yang memiliki karakter dan kepribadian yang 

patut menjadi panutan umat sehingga sambutan dan 

 

96Lihat Syarifuddin Ondeng dalam Ruslan dkk, Ulama Sulawesi 
Selatan Biografi Pendidikan dan Dakwah, (Cet. 16; Makassar: Komisi 
Informasi dan Komunikasi MUI Sulsel, 2007), h. 14-15.  

97Syarifuddin Ondeng dalam Ruslan dkk, Ulama Sulawesi Selatan 
Biografi Pendidikan dan Dakwah.  
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penghargaan serta kepercayaan masyarakat, pemerintah, 

dan warga DDI kepadanya tetap ada.  

Karena itu, AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle telah 

menerima beberapa tanda jasa dan penghargaan dari 

Pemerintah dan Lembaga pendidikan atas beberapa hal yang 

berkenaan, baik semasa hidupnya, maupun setelah 

meninggalnya. Penghargaan tersebut dapat dilihat dalam 

tabel berikut: 

Tabel 2. Piagam Penghargaan yang Diterima98 

No. Nama 

Penghargaan 

Pemberi 

Penghargaan 

Tahun Ket. 

1. Penghargaan 
sebagai tokoh 
Pendidik 
Bidang Agama 
se-Indonesia 
Timur 

Rektor 
Universitas 
Muslim 
Indonesia (UMI). 

1986 Piagam 

2. Tanda 
penghargaan 
sebagai Putra 
Daerah 
berprestasi 

Pemerintah 
Daerah Tk II 
Wajo (Bupati & 
DPRD) 

1998 Piagam 

3. Tanda 
Kehormatan 
Bintang Maha 
Putra Nanarya 

Presiden RI B.J. 
Habibi 

1999 Piagam 

4. Tanda 
penghargaan 
sebagai 
Pahlawan 
Nasional RI 

Presiden RI 
Megawati 
Soekarnoputri 

2003 Piagam 

 
98H. Abdul Halim Mubarak (Putra kedua) AGH. Abdul Rahman 

Ambio Dalle yang melanjutkan usaha percetakannya (al-Khairiyah), 
Wawancara oleh penulis di Parepare, 06 Mei 2012. 
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5. Ulama yang 
berjasa di Bid. 
Pendidikan,  
Dakwah dan 
sosial di 
Sulawesi 
Selatan. 

Gubernur 
Pemerintah 
Provinsi 
Sulawesi Selatan. 

2011 Piagam 

 Melihat tabel di atas, menunjukkan bahwa AGH. Abdul 

Rahman Ambo Dalle adalah sosok ulama yang memiliki nilai 

dan prestasi yang cukup berharga, bukan saja di lingkungan 

santri/pelajar dan masyarakat Islam, tetapi juga di mata 

pemerintah baik semasa hidupnya maupun sesudah 

wafatnya. 

6. Pengalaman Spiritual (Maunah) 

Beberapa kejadian yang pernah dialami AGH. Abdul 

Rahman Ambo Dalle di antaranya adalah:  

- Peristiwa atau pengalaman tentang alamat turunnya 

Lailatul Qadr di Mangkoso. 

- Menulis Kitab melalui tuntunan dalam mimpi bertemu 

dengan Imam Syafi’i. 

- Mimpi menikmati hidangan yang terdiri dari ramuan 

kitab-kitab turas ulama. 

- Melewati Pos penjagaan Belanda yang ketat tanpa 

pemeriksaan. 

- Ban mobil yang ditumpangi kempes tiba-tiba normal 

tanpa diservis. 

- Salat berjama’ah bersama Jin. 

- Pengalaman di hutan bersama Qahar Mudzakkar. 

- Dengan izin Allah, air asin jadi tawar.   

Memperhatikan pengalaman yang mistis tersebut, 

secara logika, rupanya sulit diterima akal, tetapi secara 

spiritual dapat dibenarkan, karena hal tersebut boleh saja 
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terjadi pada seorang hamba yang memiliki derajat keimanan 

dan ketakwaan yang  tinggi serta kesucian hati, seperti pada 

diri beliau terdapat ciri kewalian (wali Allah), misalnya 

kehati-hatian terhadap dosa dan maksiat kepada Allah dan 

termasuk menyakiti sesama manusia, bahkan kawan lawan 

yang mengenalnya tetap senang kepadanya. Demikian pula 

Kemahakuasaan Allah kepada makhluknya tidak terbatas, 

dan tak seorang pun yang bisa menghalangi kehendak-Nya, 

percaya kepada sesuatu yang ghaib adalah bagian daripada 

iman. Hal ini dibenarkan dalam QS Yasin/36:82,  

مۡرُهُ  إنَِمَا  
َ
رَادَ شَيۡ   ۥ أ

َ
ن يَقُولَ لَهُ   ا إذِاَ  أ

َ
  ٨٢كُن فَيكَُونُ  ۥا أ

“Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki  
sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" Maka 
terjadilah ia.” 99 

B. Pemikiran Keagamaan Ahli Sunnah Wal-Jama’ah 

1. Sejarah Munculnya Ahli Sunnah Wal-Jama’ah 

Ahli Sunnah Wal-Jama’ah dikenal sebagai paham 

keagamaan yang turun temurun berawal dari Rasulullah Saw 

kepada para sahabatnya sampai kepada umat Islam kini yang 

diaplikasikan secara berjama’ah oleh mayoritas umat Islam. 

Pemahaman keagamaan Ahli Sunnah Wal-Jama’ah tersebut 

tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan 

kondisi budaya serta tradisi lokal, karena ia adalah paham 

keagamaan  yang moderat digambarkan  dengan ungkapan la 

tafrita wala ifrata fi al-din (tidak terlalu ekstrim dan tidak 

juga terlalu memudah-mudahkan persoalan keagamaan).100  

 
99Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 714.  
100Lihat Andi Aderus Banua, Ahli Sunnah Wal-Jama’ah Paham yang 

Moderat, dalam Konstruksi Islam Moderat “Menguak Prinsip Rasionalitas, 
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Istilah Ahli Sunnah Wal-Jama’ah sudah populer sejak 

masa sahabat sehingga memerlukan suatu pengertian yang 

serius. Salah satu ayat dalam QS Ali Imran/3:106 

menyatakan: 

ٞ   يوَۡمَ     ١٠٦  …تبَۡيضَُّ وجُُوهٞ وَتسَۡوَدُّ وجُُوه
“pada hari itu, ada muka yang putih berseri, dan ada pula 

muka yang hitam muram. …”  

‘Ibn Kastir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa muka 

yang berseri-seri adalah Ahli Sunnah Wal-Jama’ah, sedangkan 

muka yang hitam muram adalah Ahli bid’ah dan firqah yang 

sesat sebagaimana perkataan Abdullah ibn‘Abbas 101 

Teori lahirnya istilah sunni (Ahli Sunnah Wal-Jama’ah) 

setidaknya diilhami oleh dua versi sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Moch Qasim Mathar yaitu; Pertama, 

Keinginan kaum Khawarij mengembalikan masalah 

kekhalifahan kepada rakyat banyak melalui pemilihan, 

namun terhalang oleh Ali dan Mu’awiyah. Mereka ingin 

membunuh keduanya. Ali berhasil dibunuh tetapi Mu’awiyah 

lolos dari maut berkat kecakapan politik dan ketegaran 

kepemimpinannya, bahkan Mu’awiyah berhasil 

mengkonsolidasikan diri dan umat Islam. Karena trauma 

dengan berbagai pertumpahan darah, maka pada tahun 14 H 

kaum Muslim secara pragmatis dan realistis mendukung 

kekuasaan de facto Mu’awiyah sehingga tahun tersebut 

disebut sebagai tahun persatuan (‘am al-jama’ah.). Adapun 

dalam bidang keagamaan an sich, trauma tersebut juga 

 
Humanitas, dan Universalitas Islam”, dalam (Cet. I; Yogyakarta: Aura 
Pustaka, 2012), h. 3.  

101Lihat Abi al-Fida Ismail bin Katsir al-Quraisyi al-Damsyiqy, Tafsir 
Ibnu Katsir, Juz. I, Cet. II; Beirt-Lubnan: Dar al-Qalam, t.th), h. 336  
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menjurus kepada sikap kenetralan, terkhusus bagi warga 

Madinah yang dipelopori oleh Abdullah ibn Umar ibn 

Khattab. Mereka mendalami agama berdasakan al-Qur’an dan 

tradisi (sunnah) penduduk Madinah. Sementara tradisi kota 

Madinah dipandang sebagai tradisi langsung yang tumbuh 

pada masa Nabi sebagai cerminan sunnah Nabi sendiri. Sikap 

netralisir ini ditentang oleh penguasa Umayyah sehingga 

terjadi proses penggabungan dan penyatuan golongan 

Jama’ah (para pendukung Mu’awiyah) dan golongan Sunnah 

(para netralis politik di Madinah) yang kelak melahirkan 

golongan Sunnah dan Jama’ah dalam satu nama yakni; Ahli 

Sunnah Wal-Jama’ah. 

Kedua, adanya kaum Mu’tazilah tidak begitu banyak 

berpegang pada sunnah atau tradisi, meskipun bukan karena 

ketidak percayaan mereka terhadap tradisi Nabi dan para 

sahabatnya, tetapi mereka ragu terhadap keorsinilan hadis-

hadis yang mengandung sunnah dan tradisi. Sehingga kaum 

Mu’tazilah dipandang sebagai golongan yang tidak tegas 

berpegang teguh pada sunnah (golongan minoritas). Akibat 

dari sikap Mu’tazilah yang demikian, maka muncul golongan 

mayoritas yang kuat berpegang pada sunnah terutama 

setelah munculnya aliran-aliran Asy’ari dan Maturidi sebagai 

penentang Mu’tazilah.102   

Selain dari pada itu, AGH. Andi Syamsul Bahri Galigo 

juga merumuskan bahwa, istilah Ahli Sunnah Wal-Jama’ah ini 

muncul dan populer di kalangan umat Islam setelah 

berakhirnya masa khalifah Ali Karramalllahu Wajhah. 

Peristiwa yang terjadi ketika itu cukup tersebar di kalangan 

 
102Moch Qasim Mathar, Perkembangan Pemikiran Politik di 

Indonesia pada Masa pemerintahan Orde Baru dalam Perspektif Islam, (Cet. 
I; Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 2-3  
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umat Islam yang melahirkan dua kelompok besar yaitu; 

kelompok yang menamakan diri Khawarij yang menjadikan 

semboyan “La Hukma illa Lillah”. Kelompok yang bertendensi 

politik ini menginginkan pergantian kepemimpinan Islam 

secara mendadak melalui suara terbanyak. 

Sedang kelompok kedua adalah mayoritas umat Islam 

yang masih berusaha menyelesaikan dari dalam dan luar 

demi memelihara kesatuan umat Islam. Mereka 

mengharapkan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan 

masalah politik, termasuk masalah pemerintahan  

(kekhalifahan). Kelompok mayoritas Islam ini secara 

maksimal mengusahakan terwujudnya kesatuan umat. 

Menurut mereka terjadinya peristiwa ini bermula dari 

pembunuhan  khalifah Utsman bin Affan adalah sebab 

ekstrim dari pihak ketiga yang sengaja meronrong kesatuan 

umat Islam. Namun dalam perkembangannya, kelompok ini 

muncul pula perasaan ‘ashabiyah yang didukung oleh rasa 

cinta dan kasih sayang mendalam terhadap Khalifah Ali ra 

yang akhirnya membentuk suatu golongan Syi’ah 

(pendukung Ali). Dari sinilah aWalmunculnya golongan 

Syi’ah yang berkembang hingga kini. 

Namun, usaha mempersatukan umat Islam tetap 

berjalan lancar, bahkan mewarnai masyarakat Islam pada 

waktu itu sehingga dikenal sebagai Ahlil-Jama’ah, pendukung 

persatuan jama’ah kaum Muslimin. Adapun penambahan kata 

‘sunnah” baru populer setelah terjadi Mihna Kubra yang 

berkaitan dengan aqidah yang terjadi pada saat berhasilnya 

Mu’tazilah, ingin memasukkan ide tertentu secara 

indoktrinasi, termasuk masalah yang masyhur kemakhlukan 

Kalam Ilahi (al-Qur’an) sehingga Imam Ahmad bin Hanbal 

waktu itu digelar sebagai pemimpin Ahli Sunnah Wal-
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Jama’ah, dengan buku karangannya yang dikenal “Aqidah Ahli 

Sunnah Wal-Jama’ah”.103   

Pendapat yang senada mengatakan bahwa, istilah Ahli 

Sunnah Wal-Jama’ah pertama kali diidentikkan kepada ulama 

Asy’ariyyah dan Maturidiyyah dan yang sejalan dengannya, 

kemudian istilah ini diperluas jangkaunnya sehingga 

mencakup tokoh-tokoh aliran Fuqaha seperti Imam Abu 

Hanifah, Malik, al-Syafi’i, Ibn Hanbal, al-Auzai, dan Ahli ra’yi 

dan qiyas.104 

Demikian pula pendapat yang mengatakan bahwa, sejak 

lama sebelum lahirnya aliran al-Asy’ari kata-kata sunnah dan 

jama’ah telah dijumpai di dalam tulisan Arab. Misalnya di 

dalam surat al-Ma’mun kepada Gubernurnya Ishaq bin 

Ibrahim yang ditulis tahun 218 H, yaitu: sebelum al-Asy’ari 

lahir, tercantum kata-kata wa nasab anfusahum ila al-sunnah 

(mereka mempertalikan diri mereka dengan sunnah) dan 

kata-kata ahl al-haq wa al-din wa al-jama’ah (Ahli kebenaran, 

agama dan jama’ah).105 

Perbedaan pandangan tentang munculnya istilah Ahli 

Sunnah Wal-Jama’ah di atas dapat diakomodir dengan 

pertimbangan bahwa istilah tersebut sudah ada pada masa 

sahabat, namun belum dipersoalkan ketika itu karena umat 

 
103Andi Syamsul Bahri Galigo, Aswaja Sebagai Sistem Nilai DDI 

dalam Ahmad Rasyid A. Said, Darud Dakwah Wal-Irsyad Abdurrahman 
Ambo Dalle Mangkoso dalam Perspektif Sejarah, Organisasi, dan Sistem 
Nilai, h. 169-170.  

104Hamzah Harun al-Rasyid, Al-Asy’ariyyah Pertumbuhan, 
Perkembangan, Metodologi Pemikiran & Peranannya Terhadap 
Peningkatan Produktivitas Kerja,  (Cet. Desember, Yogyakata: Cakrawali 
Publishing, 2009), h. 48. 

105Harun Nasution, Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah Analisa 
Perbandingan, h. 64-65.  
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Islam  berada pada satu prinsip yaitu berpegang teguh pada 

al-Qur’an dan Sunnah.  

Perpecahan umat Islam, jauh sebelum terjadi telah 

diramalkan oleh Rasulullah Saw melalui beberapa Hadisnya 

sebagai berikut: 

1. Hadis riwayat Abi Daud 

سولهاللهصلىهاللهعليههوسلمه:هإفترقتهاليهودهعلىهإحدىههعنهأبىههريرةهقاله:هقالهر

أواثنتينهوسبعينهفرقة,هوتفرقتهالنصارىهعلىهإحدىهأوثنتينهوسبعينهفرقة,ههوتفترقهه

أبىههريرةهحديثهحسنهه :ه"حديثه الترميذىه وقاله فرقة.ه ثلاثهوسبعينه أمتىهعلىه

ه106صحيح"ه

“Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Umat 
Yahudi telah terpecah atas tujuh puluh satu atau tujuh puluh 
dua golongan, Nasrani telah terpecah atas tujuh puluh satu 
atau tujuh puluh dua golongan, dan umatku akan terpecahهه
atas tujuh puluh tiga golongan.” 

2. Hadis riwayat Tirmidzi 

ثلاثههه أمتىهعلىه وتفترقه ملة,ه وسبعينه ثنتينه علىه تفرقته إسرائيله بنىه وإنه .....ه

وسبعينهملة,هكلهمهفىهالنارهإلاهملةهواحدة,هقالواه:هومنههىهياهرسولهالل؟هقاله:هماهه

عليههوأصحابى.هقالهأبوهعيسىه:ههذاهحديثهمفسرهغريبهلآهنعرفههمثلههذاهإلاهمنهه

 107هذاهالوجه.

“...dan Bani Israil terpecah atas tujuh puluh dua sekte, dan 
umatku akan terpecah atas tujuh puluh tiga sekte, semuanya 
dalam neraka kecuali satu sekte. Mereka (para sahabat) 
bertanya: “Siapakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab: 
Yang berpegang pada peganganku dan sahabat-sahabatku. 

 
106Badruddin Jitinar, Maus’ah al-Sunnah al-Kutub al-Sunnah wa 

Syurhuha Sunan Abu Daud, jilid V (Istanbl: Dar Sahnn, 1413 H / 1992 
M), h. 4 

107Ibrahim ‘Atwa ‘Iwad, Maus’ah al-Sunnah al-Kutub al-Sunnah wa 
Syurhuha, Sunan Tirmidzi, Jilid IV, (Istanbl: Dar Sahnan, 1413 H / 1992 
M), h. 26.  
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Abu Isa berkata: Hadis ini adalah mufassar dan gharib, kami 
tidak mengetahui hadis seperti ini kecuali dari jalur ini.” 

3. Hadis riwayat Ibnu Majah 

عنهعوفهبنهمالكهفال:هفالهرسولهاللهصلىهاللهعليههوسلمهقال:هإفترقتهاليهودهعلىه

فو فرقة,ه علىهإحدىهوسبعينه النصارىه وافترقته النار.ه فىه الجنةهوسبعونه فىه احده

ثنتينهوسبعينهفرقة,هفإحدىهوسيعونهفىهالنارهوواحدةهفىهالجنة,هوالذىهنفسهمحمدهه

فىهه وثنتانهوسبعونه الجنةه فىه واحدةه فرقة,ه ثلاثهوسبعينه أمتىهعلىه لتفترقنه بيده,ه

 108النار,هقيله:هياهرسولهالل,همنههم؟هقاله"الجماعة"ههه

“Dari ‘Auf bin Malik berkata, Rasulullah Saw telah bersabda: 
“Yahudi telah terpecah  atas tujuh puluh satu golongan, satu 
dalam surga dan tujuh puluh dalam neraka. Umat Nasrani 
telah terpecah atas tujuh puluh dua golongan, tujuh puluh 
satu dalam neraka dan satu dalam surga. Demi yang 
menggenggam jiwa Muhammad, umatku  pasti akan terpecah 
atas tujuh puluh tiga golongan, satu dalam surga, tujuh puluh 
dua dalam neraka” dikatakan, ya Rasulullah, siapakah mereka 
itu? Beliau menjawab “al-Jama’ah.” 

4. Hadis dalam kitab “al-Milal wa al-Nihal” al-Syahrastani 

menyebutkan : 

ستفترقهأمتىهعلىهثلاثهوسبعينهفرقة,هالناجيةهمنهاهواحدةهوالباقونههلكى,هقيل:هومنهه

الناجية؟هقال:هأهلهالسنةهوالجماعة.هقيل:هوماهالسنةهوالجماعةه؟هقاله:هماهأناهعليههاليومه

ه109وأصحابى.

“Umatku terpecah atas tujuh puluh tiga golongan dan yang 
selamat dari padanya adalah satu, sedang yang lainnya sesat 
(binasa). Dikatakan : Siapakah yang selamat itu? Nabi 
bersabda : Ahli Sunnah Wal-Jama’ah. Dikatakan : siapakah itu 

 
108Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi, Maus’ah al-Sunnah, al-Kitab al-

Sunnah wa Syurhuha, Sunan Ibnu Majah, Jilid III, ((Istanbl: Dar Sahnn, 

1413 H / 1992 M), h. 1321  
 . 
109Al-Syahrastani, al-Milal wa al-Nihal, Juz II (Beirt: Dar Sa’ab, 

1406 H / 1986 M), h. 13.  
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Ahli Sunnah Wal-Jama’ah? Beliau berkata: Yang berpegang 
pada peganganku dan sahabat-sahabatku.”  

Hadis-hadis tersebut di atas secara umum menjelaskan 

tentang perpecahan umat Islam, namun yang menjadi 

persoalan adalah oknum yang disebut ucapan Nabi sebagai 

“umatku” dalam hadis-hadis tersebut, dan status perpecahan  

yang dimaksud, serta golongan yang dianggap selamat itu. 

 Fuad Abdul Baqi menjelaskan bahwa, yang dimaksud 

dengan “umat” ialah mereka yang menyatakan diri masuk 

Islam (Ummat al-Ijabah), dan perpecahan yang dimaksud 

adalah usl (pokok-pokok) aqidah, bukan dalam masalah 

furu’ dan amaliah. Adapun yang dimaksud “Jama’ah” yang 

selamat ialah mereka yang sesuai dengan jama’ah sahabat 

yang mengambil aqidah mereka dan berpegang teguh atas 

pendapat mereka.110 

Keempat-empat hadis di atas bila diperhatikan, 

ternyata hadis pertama hanya menyebutkan bahwa umat 

Islam terpecah ke dalam tujuh puluh tiga golongan. 

Sedangkan hadis kedua, ketiga dan keempat ada 

menyebutkan bahwa diantara tujuh puluh tiga golongan itu 

hanya satu yang selamat, sedang tujuh puluh dua lainnya 

celaka dan masuk neraka. 

Golongan yang selamat dalam hadis kedua ialah yang 

berpegang pada pegangan Nabi dan sahabatnya. Sedangkan 

hadis ketiga dan keempat ialah Ahli Sunnah Wal-Jama’ah 

dengan ciri yang sama yakni berpegang pada pegangan Nabi 

dan sahabat-sahabatnya. 

Memperhatikan matan hadis di atas, maka yang perlu 

digaris bawahi kebenarannnya adalah pandangan 

 
110Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi, Maus’ah al-Sunnah, al-Kitab al-

Sunnah wa Syurhuha, Sunan Ibnu Majah, h. 1321. 
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Muhammad Fuad Abdul Baqi yang mengklaim golongan yang 

selamat adalah “al-Jama’ah” yang secocok dengan jama’ah 

sahabat dalam mengambil aqidah mereka dan berpegang 

teguh kepadanya. Sedangkan hadis kedua oleh Tirmidzi 

dikatakan bahwa hadis tersebut mufassar dan gharib (yang 

ditafsir) artinya bukan murni matan hadis melainkan 

penjelasan atau keterangan tentang golongan yang selamat, 

dan perawinya cuma satu.  

Adapun hadis yang dikemukakan oleh al-Syahrastani, 

sebenarnya keterangannya lengkap, hadis inilah yang 

dijadikan oleh AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle sebagai 

landasan dalam menetapkan Ahli Sunnah Wal-Jama’ah 

sebagai golongan yang selamat dan memiliki keistimewaan 

tersendiri sebagaimana tercantum dalam bukunya “Maziyah 

Ahl Sunnah wa al-Jama’ah”. Tetapi sangat disayangkan, beliau 

tidak menyebutkan sanad hadis tersebut (sumbernya) 

sehingga menimbulkan keraguan akan keshahihannya. 

Meskipun demikian, hadis tersebut dapat dibuktikan 

kebenarannya dengan hadis-hadis sebelumnya. 

2. Pengertian Ahli Sunnah Wal-Jama’ah 

Perkataan Ahli Sunnah Wal-Jama’ah terdiri dari tiga 

kata yaitu; ahl (أهل), sunnah ( السنة) , dan jama’ah (جماعة)هه. Ahl 

menurut bahasa berarti sanak family, keluarga, handai tolan, 

juga berarti golongan dan pengikut.111 Sementara al-Sunnah 

berarti tabiat, perilaku, jalan hidup, ucapan, tindakan dan 

ketetapan Rasulullah Saw112 

 

111Lihat Ibnu Faris, Mu’jam Maqais al-Lghah (Beirt: Dar al-Fikr, 
1979 M), h. 150. 

112Muhammad Ajjaj al-Khatib, al-Sunnah Qabla al-Tadwin, (Cet. II; 
Cairo: Maktabah Wahbah, 1988), h. 17. 
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 Demikian pula, al-Sunnah berarti cara atau jalan, baik 

cara atau jalan itu benar atau salah, terpuji atau tercela.113 

Dalam pengertian lain al-Sunnah berarti cara yang biasa 

dilakukan.114 Salah satu hadis Rasulullah Saw yang 

mendukung istilah ini adalah: 

وأجرمنهعملهبهاهبعدههمنهغيرهأنهه.....همنهسنهفىهالاسلآمهسنةهحسنةهفلههأجرهاهه

ينقصهمنهأجورهمهشيء.هومنهسنهفىهالآسلآمهسنةهسيئة,هكانهعليههوزرهاهووزرهه

 .115منهعملهبهاهمنهبعدههمنهغيرهأنهينقصهمنهأوزارهمهشيء.

“... Barang siapa yang merintis suatu ajaran/amalan yang baik 
dalam Islam, maka dia mendapat pahala amalan itu ditambah 
pahala orang-orang yang mengamalkan sepeninggalnya, 
tanpa mengurangi pahala  bagi orang-orang yang 
mengamalkannya. Barang siapa yang merintis suatu 
amalan/ajaran yang jelek dalam Islam. Maka dia mendapat 
dosa amalan/ajaran itu ditambah dosa orang-orang yang 
mengamalkannya sepeninggalnya tanpa mengurangi 
sedikitpun dosa orang-orang yang mengamalkannya. 
mengikutinya hingga hari kiamat tanpa dikurangi sedikit pun 
pahala orang-orang yang mengikutinya.” 

Al-Sunnah secara terminologi, para ulama berbeda 

pandangan dalam memberikan pengertian masing-masing. 

Muhadditsin misalnya, mengartikan sunnah sebagai segala 

sesuatu yang diriwayatkan oleh Rasulullah Saw berupa 

 
113Ibn Manzr, Lisan al-‘Arab, vol. VIII, h. 225   

114Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, Ed. J. Milton 
Cowan, (Cet. III ; Beirut: Maktabah Lubnan, 1980), h .433. 

115Al-Imam Abi al-¦usain Muslim bin al-Hajjaj, shai Muslim  Maus’ah 
al-Sunnah al-Kitub al-Sitta wa Syurhuha, Juz I, (Istanbl: Dar Sahnn, 
1992), h. 705.  
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perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat, akhlak  ataupun takrir, 

baik sebelum diangkat menjadi Nabi  maupun sesudahnya.116  

Fuqaha mendefinisikan sunnah sebagai ketetapan dari 

Rasulullah yang bukan fardu dan bukan pula wajib.117 

Pendapat lain mengatakan bahwa, yang dimaksud sunnah 

adalah perjalanan hidup Nabi Saw para sahabat yang bersih 

dari syubhat dan syahwat. Demikian pula al-Fudail bin Iyad 

berpendapat bahwa ahl sunnah ialah orang yang terkenal 

hanya mau memakan makanan yang halal, dan merupakan 

perilaku paling penting dalam sunnah atau sejarah hidup 

Rasulullah Saw dan para sahabatnya.118  

Sunnah juga diidentikkan dengan segala sesuatu yang 

ditunjuk oleh dalil syar’i, baik al-Qur’an, hadis maupun ijtihad 

para sahabat, seperti pengumpulan mushaf dan pembukuan 

hadis, sebagaimana hadis Rasulullah Saw menyebutkan: 

 119.ه)رواههالترمذى(هتىهوسنةهخلفائىهالراشدينهالمهديين.......هفعليكمهبسن

“… Berpegang tegulah pada sunnahku dan sunnah khalifah-
khalifahku yang cerdas dan mendapat hidayah.” 

Istilah sunnah juga digunakan sebagai simbol yang 

membedakan antara pengikut sunnah dan pengikut bid’ah 

atau ahl ahwa. Dikatakan bahwa, seseorang berada pada 

 
116Mustafa al-Siba’i, al-Sunnah wa Makanatuha fi Tasyri’ al-Islami, 

(Cet.I al-Qahira: Matba’ah al-Madani, 1380 H / 1961 M), h. 6075 M), h. 15.  

117Al-Shaukani, Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad, Irsyad al-Fuhl 
ila Tahqiq al-Haq min ‘Ilmi al-Usl al-Muniriyah, (Misr: t.pt, t.th), h. 29.   

118Al-Qadi Iyad, Abi al-Fadl Iyad bin Msa, Masyariq al-Anwar ala 
shiai al-Athar, (t.tp: Dar al-Turath, t.th), h. 223.  

119Abi ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Sarah, Sunan al-Tirmidzy 
Maus’ah al-Sunnah al-Kitab al-Sitta wa Syurhuha, Juz 14, (Istanbl: Dar 
Sahnn, 1992), h. 44.  
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sunnah apabila aktivitasnya sesuai  dengan perilaku 

Rasulullah, dan seseorang berada pada bid’ah apabila 

aktivitasnya  bertentangan dengan al-Qur’an dan Hadis.120  

 Selanjutnya Abd. Jalal Muhammad Abd. Hamid Musa 

mengatakan bahwa istilah Ahli Sunnah Wal-Jama’ah adalah 

istilah ilmu kalam yang mempunyai dua pengertian, yaitu 

umum dan khusus. Menurut pengertian umum, Ahli Sunnah 

Wal-Jama’ah ialah golongan muslim yang bukan Syi’ah. Jadi 

termasuk sekte Asy’ari dan Mu’tazilah. Sedangkan pengertian 

khusus, Ahli Sunnah Wal-Jama’ah adalah sekte Asy’ari dan 

yang sejalan dengannya.  

Sunnah mengandung dua pengertian yaitu: Pertama, 

sunnah berarti tarekat (jalan) maksudnya, Ahli Sunnah Wal-

Jama’ah mengikuti jalan (jejak) para sahabat Nabi dan tabiin 

dalam penerimaan ayat-ayat mutasyabihat dan menyerahkan 

makna sepenuhnya kepada Allah. Kedua, sunnah berarti 

Hadis. Jadi Ahli Sunnah Wal-Jama’ah beriman kepada hadis-

hadis sahih dan menetapkannya tanpa banyak melakukan 

takwil sebagaimana golongan Mu’tazilah.121  

Ulama Mutaakhirin terutama ulama Hadis, kata sunnah 

adalah ibarat (ungkapan) yang dapat menyelamatkan umat 

Islam dari keraguan tentang persoalan aqidah khususnya 

rukun iman yang enam. Begitu juga tentang takdir dan 

berbagai keutamaan sahabat. Mereka menulis tulisan-tulisan 

tentang ilmu ini dengan nama “Kitab al-Sunnah.” Mereka 

mengkhususkan ilmu ini dengan nama sunnah, karena besar 

 
120Al-Shatibi, Muwafakat fi al-Usl al-Ahkam, Sunt. Muhyiddin Abd. 

Hamid, Jilid 4 (al-Qahirah,t.th), h. 4.  

 

121Jalal Muhammad Msa, Nasy’ah al-Asy’ariyah wa Tatawwuruha, 
(Cet.I; Beirt: Dar al-Kitab, 1395 H / 1975 M), h. 15. 
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bahayanya bila terjadi penyimpangan, sedangkan orang yang 

menentangnya adalah berada di jurang kebinasaan.122 

 Pernyataan tersebut di atas kelihatannya terdapat 

perbedaan, ulama mutaakhirin lebih menekankan pada aspek 

aqidah, karena dianggap sangat mendasar, sangat penting 

dalam Islam, dan termasuk bahaya jika terjadi 

penyelewengan. Sementara ulama lain lebih menekankan 

sunnah pada pola kehidupan Rasulullah dan para sahabat 

beliau, baik ilmu, amal, akhlak, ataupun segi kehidupan 

lainnya. Namun demikian, perbedaan tersebut dapat 

dikompromikan dengan mengacu pada kepercayaan 

terhadap kepribadian Nabi sebagai bagian dari aqidah Islam.  

 Adapun tambahan kata “Jama’ah” pada “Sunnah” 

karena Ahli Sunnah Wal-Jama’ah dalam menetapkan dalil-

dalil syar’i, mereka mempergunakan ijma’ serta qiyas sebagai 

dasar mereka, dan mereka pun tidak saling mengkafirkan 

antara satu dengan yang lainnya. demikian pula menerima 

segala akhbar dan athar dari Rasulullah Saw bersama 

sahabatnya, dalam memutuskan perkara keagamaan.123 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diidentifikasi 

ciri-ciri golongan Ahli Sunnah Wal-Jama’ah sebagai berikut: 

1. Berpegang teguh pada sunnah atau hadis Nabi 

khususnya yang shahih, dengan tidak membedakan 

 

122Muhammad al-Hadi al-Misriy, Ahl Sunnah wa al-Jama’ah 
Ma’alimal-Intilaqat al-Kubra, (al-Qahirah: Dar Tiba li al-Nashr wa al-Tauzi, 
terj Zeid Husein al-Hamid Ahli Sunnah Wal-Jama’ah Sejarah 
Perkembangan Ahli Sunnah Wal-Jama’ahdan Berbagai Golongan Ahli 
Bid’ah, (Cet. I; Surabaya: Cetral Media, 1410 H / 1990 M), h. 63.  

123Muhammad al-Hadi al-Misriy, Ahl Sunnah wa al-Jama’ah 
Ma’alimal-Intilaqat al-Kubra, h.63 
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antara hadis atau sunnah yang diriwayatkan oleh Ahlil 

bait  atau bukan. Dalam arti kata, di sini tidak termasuk 

golongan Syi’ah, karena mereka hanya menerima hadis-

hadis yang diriwayatkan oleh Ja’far Shadiq dari M. Bakir 

dan Zainul Abidin dari Husain dari Ali dan dari 

Rasulullah Saw Adapun hadis-hadis yang diriwayatkan 

oleh Abu Hurairah, Amru bin Ash, dan sebagainya 

mereka tolak. Demikian pula golongan Khawarij yang 

mengkafirkan Usman dan Ali serta sahabat-sahabat 

yang terlibat dalam perang Jamal dan Shiffin. Sikap kafir 

mengkafirkan, maka hadis yang diriwayatkan oleh 

mereka ditolak oleh Khawarij, meskipun itu hadis 

shahih.   

2. Konsisten dalam menelusuri dan mengamalkan 

kesepakatan ijma’ para sahabat secara umum dan 

mengikuti jejak mereka.  Dalam hal ini, tidak termasuk 

golongan Syi’ah dan Khawarij karena pandangan 

mereka terhadap sahabat berbeda-beda satu sama 

lainnya. 

3. Meskipun menerima nash-nash yang mutasyabih, tapi 

tidak menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat 

makhluk-Nya dan tidak melakukan takwil. Mereka 

hanya menetapkan dan menyerahkan makna 

sepenuhnya kepada Allah Swt. Ciri ketiga ini lebih 

mempersempit jangkauan Ahli Sunnah Wal-Jama’ah, 

karena dua golongan sebelumnya (Syi’ah dan Khawarij) 

keluar, ditambah lagi golongan Mu’tazilah yang 

mengingkari sifat-sifat Allah, dan golongan al-

Musyabbihah yang menyerupakan sifat-sifat Allah 

dengan makhluk-Nya. 
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Karena itu, Abdul Qahir bin Tahir al-Baghdadi (w.429H) 

dalam “al-Farq bain al-Firaq”124 merumuskan bahwa, ada 

delapan kelompok yang berhak menyandang label Ahli 

Sunnah Wal-Jama’ah yaitu:  

1. Aliran Mutakallimin, yang memahami secara benar 

tentang keesaan Tuhan,  kenabian, mengikuti 

metodologi aliran al-Salafiyah (menetapkan sifat-sifat 

Tuhan) tapi tidak terjerumus ke dalam paham tasbih 

(antropomorfis) dan ta’til serta bid’ah kaum Syi’ah, 

Khawarij dan kelompok-kelompok bid’ah lainnya.  

2. Aliran Fuqaha baik ulama ahl al-ra’yi maupun ahl al-

Hadis.  

3. Aliran Muhaddithin, adalah mereka yang Ahli dalam 

meneliti jalur-jalur Hadis  dan Athar, mampu 

membedakan antara hadis-hadis yang shahih dan dhaif, 

menguasai al-jarh wa al-ta’dil.  

4. Para pakar kesusastraan, seperti al-Khali, Abu ‘Amr bi 

al-A’la, Sibawaih, al-Farra’, al-Akhfash, al-Muzani, Abu 

Ubaid dan lain-lain.  

5. Para Ahli Qurra’ dan Mufassirin yang melakukan 

penafsiran dan penakwilan ayat-ayat al-Qur’an sesuai 

dengan aliran Ahli Sunnah Wal-Jama’ah.  

6. Para ªuhhad dari Ahli tasawuf yang giat beramal  

dengan tulus ikhlas dan menyadari bahwa, 

pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya akan 

dipertanggung jawabkan di depan Allah Swt.  

7. Mereka yang bertugas di pos-pos pertahanan umat 

Islam untuk menjaga pertahanan negara dari serangan 

musuh, menjaga martabat umat Islam dengan 

 
124Abdul Qahir al-BAGH.dadi, al-Farq Baina al-Firaq, (Cet.; Beirt: 

Dar al-Afaq al-Jadidah,  1393 H / 1973 M), h. 301-303.   
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senantiasa mengamalkan ajaran Ahli Sunnah Wal-

Jama’ah di pos-pos mereka.  

8. Semua Negara yang mengamalkan syiar Ahli Sunnah 

Wal-Jama’ah.  

Sementara Jamil Zainu merumuskan dua belas kategori 

golongan yang selamat yaitu:  

1. Golongan yang senantiasa mengikuti manhaj (jalan) 

Rasulullah Saw dalam hidupnya, serta manhaj para 

sahabat sesudahnya, yaitu al-Qura’an al-Karim yang 

diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya.  

2. Golongan yang kembali kepada Kalamullah dan Rasul-

Nya ketika terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat 

di antara mereka.  

3. Golongan yang tidak akan mendahulukan perkataan 

seseorang pun atas firman Allah dan Rasul-Nya.  

4. Golongan yang senantiasa menjaga kemurnian tauhid; 

mereka mengesakan Allah dalam peribadahan, berdoa, 

memohon pertolongan dan beristighasah, baik dalam 

masa sulit, maupun lapang, berkorban, bernadzar, 

tawakkal, berhukum dengan apa yang diturunkan oleh 

Allah dan berbagai bentuk ibadah lainnya. 

5. Golongan yang senang menghidupkan sunnah-sunnah 

Rasulullah Saw baik dalam ibadah, perilaku dan dalam 

segenap hidupnya.  

6. Golongan yang tidak ta’asub (fanatik) kecuali kepada 

firman Allah dan Rasul-Nya yang maksum, yang tidak 

berbicara dengan hawa nafsu.  

7. Golongan para Ahli hadis Rasulullah Saw yang telah 

disebutkan dalam sabdanya.  

8. Golongan yang menghormati para imam mujtahidin 

(Ahli berijtihad), tidak fanatik terhadap salah seorang di 
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antara mereka, bahkan mengambil fiqhi dari al-Qur’an 

dan hadis-hadis yang sahih.  

9. Golongan yang menyeru kepada yang ma’ruf dan 

melarang dari yang mungkar.  

10. Golongan yang mengajak kaum muslimin agar 

berpegang teguh kepada sunnah Rasul dan para 

sahabatnya, sehingga Allah takdirkan mereka untuk 

mendapatkan pertolongan dan syafaat Rasulullah.  

11. Golongan yang mengingkari peraturan perundang-

undangan yang dibuat oleh manusia, apabila 

bertentangan dengan ajaran Islam serta mengajak 

manusia berhukum kepada Kitabullah yang diturunkan 

Allah untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di 

akhirat.  

12. Golongan yang mengajak seluruh umat Islam berjihad di 

jalan Allah, karena hukumnya wajib bagi manusia.125 

Pendapat al-Baghdadi dan Jamil Zainu di atas, 

kelihatannya masih bersifat umum, meskipun sudah ada 

gambaran tentang Ahli Sunnah Wal-Jama’ahdan Ahli bid’ah. 

Karena itu, Abu Bakr al-‘Arabi dalam bukunya al-‘Awasim min 

al-Qawasim” memberi batasan yang lebih khusus kepada 

empat kelompok yaitu: 

1. Ahli Hadis yang memelihara keorisinilan hadis-hadis 

Rasulullah Saw.  

2. Aliran Kalam yang menghadapi berbagai tantangan dan 

serangan pemikiran yang dialamatkan kepada Islam.  

 
125Lihat, Al-Saikh Muhammad bin Jamil Zainu, Minhaj al-Firqah al-

Najiyah wa al-Thaifah al-Manshr, diterjemahkan oleh Abu Umar al-
Bankawy dengan judul Manhaj al-Firqah al.Najiyah Jalan Golongan yang 
Selamat dan Kelompok yang Ditolong,  (Cet. I; Jogjakarta: Panerbit al-Ilmu, 
1428 H / 2007 M), h.7-12. 
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3. Tokoh-tokoh Fuqaha yang memudahkan jalan dan 

meletakkan dasar-dasar ibadah dan muamalah serta 

membatasi antara halal dan haram.  

4. Ahli Tasawuf yang memfokuskan diri terhadap 

pembersihan jiwa dan pemantapan ibadah serta 

mengasingkan diri (uzlah) dari masyarakat ramai untuk 

berkontemplasi kepada Tuhan.126 

Sementara Ibnu Taimiyah dalam “Minhaj al-Sunnah” 

lebih mengkhususkan kepada tiga golongan yang masuk 

dalam kategori Ahli Sunnah Wal-Jama’ah yaitu:  

1. Ahli Hadis  

2. Mazhab Fiqhi  

3. Aliran Kalam dari kelompok yang menetapkan sifat-

sifat Tuhan, seperti Ibn Kullab, al-Asy’ari, dan al-

Baqillani.127 

  Adapun yang mengkhususkan ahli Sunnah Wal-Jama’ah 

kepada golongan yang berpegang pada al-Qur’an dan Sunnah 

serta menolak pendapat-pendapat  Ahli falsafah, mereka itu 

adalah pengikut dua imam yaitu Abu Mansur bin Muhammad 

al-Maturidy al-Hanafy (w. 333H), dan Abu al-Hasan ‘Ali bin 

Ismail al-Asy’ari al-Syafi’i (w.330), dan golongan Salaf.128  

Dari berbagai kategori yang telah dirumuskan di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa yang termasuk sebagai 

golongan Ahli Sunnah Wal-Jama’ah ialah  golongan yang telah 

dirumuskan oleh Imam al-Asy’ari dan al-Maturudi, karena 

 

126Abu Bakr al-‘Arabi, al-‘Awasim min al-Qawasim, h. 199. 

127Ibnu Taimiyyah, Minhaj al-Sunnah, vol. I, h. 204. 

128Muhammad Rawwas Qal’aji, Mu’jam Lughat al-Fuqaha, (Beirt: 
Dar al-Nafais, 1408 H / 1988 M), h. 95  
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mereka berpegang kepada al-Qur’an dan Sunnah dan 

menolak pendapat filsafat.  

3. Manhaj Pemikiran Ahli Sunnah Wal-Jama’ah  

Manhaj dimaksudkan di sini adalah sistem pendekatan 

yang digunakan dalam memahami masalah-masalah 

keislaman terutama dalam masalah aqidah. Manhaj AAhli 

Sunnah Wal-Jama’ah.Jam’ah adalah manhaj yang telah 

diwariskan oleh Rasulullah Saw kemudian dikembangkan 

oleh ulama al-Salaf129 yang berawal   dari generasi sahabat, 

tabiin, dan tabiin-tabiin berlanjut sampai ke generasi para 

imam sekarang ini.  

Pengembangan manhaj Ahli Sunnah Wal-Jama’ah yang 

telah dilakukan oleh ulama al-Salaf al-Saleh menghasilkan 

dua pendekatan yang masyhur di kalangan ulama Ahli 

Sunnah Wal-Jama’ah yaitu manhaj Salaf dan Khalaf. Istilah 

Salaf130 pertama kali dimunculkan oleh ulama Hanabilah 

pada akhir abad ke-4 Hijriyah, dan masyhur di kalangan umat 

Islam setelah dianalisis dan dikembangkan oleh ulama 

terkemuka di zamannya yaitu Syekh Ibnu Taimiyah (w. 728 

H).131 

 
129Salaf berasal dari kata bahasa Arab; salafa yaslifu salafan wa 

sulfan. Salafa berarti terdahulu sebagaimana dalam ungkapan al-umam 
al-salifah yang berarti generasi terdahulu. Lihat Jamaluddin Muhammad 
bin Makram ibnu Mansr, Lisan al-‘Arab, Jilid 7, (Cet I;Beirt: Dar Sader, 
1963 M), h. 233.  

130Golongan Salaf mempunyai beberapa nama yang lain seperti: al-
Jama’ah, ahl Sunnah wa al-Jama’ah, ahl al-Hadis, ahl al-Athar, Jama’ah al-
Muslimin, al-Firqah al-Najiyah, al-Taif al-Mansrah dan ahl al-Ittiba. Lihat 
Salih bin ‘Abdullah al-‘Uthaimi, Hudzi Hiya al-Manhaj Ahl Sunnah wa al-
Jama’ah, (Cet. I; Riyad: Matba’ah Safir, 1413H), h. 41 

131Aboe Bakar Aceh, AAhli Sunnah Wal-Jama’ah.-Jama’ah  
Keyakinan dan Ittikad, (Jakarta:  Yayasan Baitul Mal, 1978), h. 11.  
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Nama Salaf sebenarnya sudah ada bersamaan dengan 

tersebarnya nama Ahli Sunnah Wal-Jama’ah, tetapi pada 

masa itu nama Salaf tidak mencerminkan sebagai suatu 

manhaj tersendiri yang berlainan dengan manhaj lain yang 

digunakan oleh ulama Ahli Sunnah. Justru nama Salaf ketika 

itu selalu dikaitkan dengan nama Ahli Sunnah Wal-

Jama’ahmenjadi “Mazhab Salaf wa al-Sunnah” dan ternyata 

Ibnu Khaldun sendiri menggunakan istilah tersebut dalam 

Mukaddimahnya.132   

Manhaj Salaf dan Khalaf133 hanya berbeda dari segi 

pemahaman terhadap nas-nas sifat (ayat dan hadis 

mutasyabihat) dan penggunaan dalil aqli dalam menolak 

pemahaman dan aqidah yang sesat. Kedua aspek ini 

menjadikan manhaj Ahli Sunnah Wal-Jama’ah terbagi kepada 

dua manhaj. Adapun aspek lain bahwa manhaj Ahli Sunnah 

Wal-Jama’ah hanya satu yaitu berpegang teguh kepada al-

 
132Ibnu Khaldun, al-Muqaddimah, (Mesir: al-Bahiyah al-Misriyah, 

t.th), h. 400.  

133Hal-hal yang menyebabkan munculnya perbedaan antara salaf 
dan khalaf adalah sbb:(1), Meluasnya daerah umat Islam; Perluasan 
daerah umat Islam menjadikan jarak dan pengaruh budaya dari 
lingkungan yang telah dibentuk oleh Rasulullah Saw di Madinah sulit 
untuk dijangkau bagi mereka yang baru bergabung dengan wilayah 
kekuasaan umat Islam. (2), Banyak penganut agama lain yang memeluk 
agama Islam; Penganut-penganut baru tersebut masih terpengaruh 
dengan agama lamanya yang kemudian berkolaborasi dengan lingkungan 
umat Islam. (3), Menyebarnya isu-isu kontroversi yang dilontarkan 
musuh-musuh Islam yang muncul akibat semakin kuatnya barisan umat 
Islam sehingga penganut agama lain frustrasi dalam menghadapi 
kemajuan umat Islam, maka cara yang  paling praktis yang mereka bisa 
tempuh adalah membuat isu-isu kontroversi yang mengundang reaksi pro 
dan kontra dari umat Islam, sehingga melemahkan kesatuan dan 
persatuan umat. Lihat Andi Aderus, Karakteristik Pemikiran Salafi di 
Tengah-tengah Aliran-aliran Pemikiran Keislaman, (Cet I; Jakarta: 
Kementerian Agama RI, 2011), h. 55.  
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Qur’an dan Sunnah menurut pemahaman Rasulullah Saw 

yang telah diwariskan dan dipelihara oleh al-Salaf al-Saleh. 

Mengenai ayat-ayat dalam al-Qur’an yang dikatakan 

sebagai ayat mutasyabihat, dalam hal ini kaum Salaf 

berpendapat bahwa ayat-ayat tersebut diimani begitu saja 

tanpa ditakwil dan diputar balikkan dengan berbagai arti. 

Mutasyabihat mengandung pemberian lukisan keserupaan 

antara Tuhan dengan manusia, diterima apa adanya tanpa 

ada penjelasan seperti kata-kata  “yadullah” (tangan Allah) 

dan “wajhullah” (wajah Allah), dan sebagainya.134  

Menurut Salaf, akal pikiran tidak mempunyai 

kekuasaan untuk menakwilkan al-Qur’an atau 

menafsirkannya ataupun menguraikannya kecuali dalam 

batas-batas yang diizinkan oleh kata-kata (bahasa) dan 

dikuatkan pula oleh hadis-hadis. Kekuasaan akal pikiran 

sesudah itu tidak lain hanya membenarkan dan tunduk 

kepada nas serta mendekatkannya kepada alam pikiran.135 

Dalam hal ini, akal pikiran hanya berfungsi sebagai saksi 

pembenar dan penjelas dalil-dalil al-Qur’an, bukan menjadi 

hakim yang akan mengadili dan menolaknya. 

Salah satu keistimewaan terbesar yang terdapat pada 

manhaj Salaf  yang dibangun di atas ilmu (pemahaman) 

agama yang benar, dan pengalaman yang baik. Seseorang 

yang benar-benar mengikuti manhaj ini akan terbimbing 

 
134Umar Hasyim, Apakah Anda termasuk Golongan AAhli Sunnah 

Wal-Jama’ah.-Jama’ah?, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1978), h. 111.  

135A. Hanafi, Pengantar Teologi Islam, cet. ke-7 (Jakarta: PT. al-
Husna Zikra,2001), h. 124.   
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dalam pemahaman agamanya sehingga akan terhindar dari 

segala bentuk syubhat.136 

Pernyataan lain mengatakan bahwa, seorang mukmin 

wajib untuk menerima nas-nas al-Qur’an dan Sunah menurut 

zahir dan aslinya yang sesuai dan selaras dengan kebesaran 

Allah Swt. harus menjauhi penakwilan lafaz suatu nas kepada 

makna yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh 

al-Qur’an dan Hadis, tidak membenarkan sikap ta’til yang 

meniadakan pengertian suatu nas yang diinginkan oleh al-

Qur’an dan Hadis, atau sikap semestinya (ghulat) yang 

memberikan tamthil (menyerupakan sifat Allah dengan 

makhluk-Nya) atau takyif (bertanya tentang bagaimana) 

asma’ dan sifat Allah Swt.137 

Sikap aliran Salaf tersebut, bukanlah sikap apatis, 

skeptris dan pasimis, melainkan suatu kesadaran dan 

pengakuan akan adanya batas-batas kemampuan daya kerja 

akal manusia, Adapun dalam bidang metafisik dan alam ghaib 

yang apabila dilewatinya maka ia akan sesat. 

Kajian lain menyebutkan bahwa, Salaf adalah golongan 

pertama yang menentang golongan yang mengingkari adanya 

sifat-sifat Tuhan, dan bukanlah berarti mengingkari sifat itu 

sendiri, melainkan pandangan yang bersifat filosofis yang 

merisaukan umat Islam, dan boleh dikatakan bahwa sikap 

golongan Salaf terhadap golongan ta’til dianggap sebagai 

langkah awal untuk mengatasi pemikiran yang bersifat 

 
136Abdullah bin Taslim al-Buthoni, Meniti ilmu di Atas Manhaj Salaf 

dalam Majalah, As-Sunnah,  Upaya Menghidupkan Sunnah, Edisi 03,/tahun 
ke XII, Jumada al-Tsani, 1429H/ Juni 2008), h. 39. 

137Muhammad Salih al-‘Uthaimin, ‘Aqidah Ahl Sunnah wa al-
Jama’ah, (Arab Saudi: Wizarah al-Syu’n al-Islamiyah wa al-Awqaf wa al-
Da’wah wa al-Irsyad, t.th), h. 36.  
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filosofis dalam sejarah Islam. Penolakan tersebut kemudian 

diteruskan oleh golongan sesudahnya (Khalaf) namun tidak 

ada suatu penyelesaian yang mu’tamad. 138 

Ahli Sunnah Wal-Jama’ah banyak mempergunakan 

pendekatan dimensi aqidah al-Asy’ari sebagai metode 

berpikir, dan Asy’ari sendiri ternyata salah seorang yang 

membela dan menghidupkan kembali paham Salaf yang 

diajarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan menganggap 

sumber-sumber pendiriannya sebagai pendirian Asy’ari 

sendiri. Sesuai pengakuan Asy’ari dalam “al-Ibanah” bahwa 

pedoman yang senantiasa kami yakini adalah berpegang 

teguh pada Kitab Allah dan Sunnah Nabi Muhammad Saw dan 

berpijak pada apa yang diriwayatkan oleh sahabat dan ulama 

tabi’in serta para imam Hadis. Dengan demikian, kami setuju 

(menerima) termasuk juga apa yang dikatakan oleh Abu 

Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, semoga Allah 

menyinari wajahnya.139  

Penilaian Salihun terhadap metode al-Asy’ari dalam 

membahas suatu masalah adalah objektif dan benar, yakni 

Asy’ari mengemukakan persoalan dengan cara mengandai-

andai, misalnya dengan perkataannya : “in qala qailun, wa in 

saala sailun dan semacamnya.” Cara ini terdapat dalam 

keempat kitab karangannya yaitu: Maqalat Islamiyyin 

Wakhtilaf al-Mushollin, Kitab al-Luma’ fi al-Radd ‘ala Ahli al-

Zhaiki wa al-Bida’, al-Ibanah ‘an Usl al-Diyanah dan Risalah 

Ihtihsan al-Khaudi fi ‘Ilm al-Kalam. Karena itu, corak 

pemikirannya disusun secara dialogis. Menyebutkan masalah 

 
138Ali Syami al-Nasysyar, ‘Aqaid al-Salaf, (Misr: al-Iskandariyah, 

1971), h. 8 

139Al-Asy’ari, al-Ibanah an Usl al-Diyanah, (Cet. II; t.tp: t.pn, 1397), 
h. 8. 
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lebih dahulu, kemudian dijawab dengan argumentasi-

argumentasi rasional, lalu menyebut ayat al-Qur’an atau 

Hadis yang berkaitan dengan argumen tersebut. Masalah 

yang dianggapnya penting sekali, al-Asy’ari mengemukakan 

beberapa argumentasi. Misalnya masalah rukyatullah, 

dengan panjang lebar dijelaskan sampai 12 alasan. Bahwa 

rukyatullah di dunia ini memang mustahil, itu jelas. Akan 

tetapi di akhirat kelak, rukyatullah itu mungkin bagi orang-

orang yang beriman sebagai puncak nikmat surgawi.140  

Sementara aliran rasionalisme radikal menekankan 

konsepsi ketuhanan pada pemikiran filsafat muncul sebagai 

antitesis terhadap pendekatan tekstual. Akal tidak akan 

menerima suatu konsep yang mengurangi kekuasaan Tuhan 

yang Maha Sempurna, dan apabila ternyata muncul 

perselisihan pendapat  antara akal dan wahyu, maka yang 

terakhir ini harus ditakwilkan.  

Karena itu, dalam buku “Teologi Islam” dikatakan 

bahwa, pendirian Asy’ari sebagai tokoh Ahli Sunnah Wal-

Jama’ah adalah laksana tali penghubung antara dua aliran 

alam pikiran yakni; aliran baru (rasionalis) dengan aliran 

lama (tekstualis).141 

Konsepsi Ahli Sunnah Wal-Jama’ah sebenarnya bersifat 

sintesis dari proses dialektika kedua ujung tombak tersebut 

di atas. Namun pada pola pikir Ahli Sunnah Wal-Jama’ah 

ditegaskan bahwa kerancuan konsepsi ketuhanan bukan 

diakibatkan  fungsionalisasi akal dalam memahami teks 

 

140K.H. Sahilun A. Nasir, Pemikiran Kalam (Teologi Islam) Sejarah, 
Ajaran, dan Perkembangannya, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 
253.  

141A. Hanafi, Teologi Islam (Ilmu Kalam), (Cet. 3; Jakarta: Bulan 
Bintang, 1979), h. 70  
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wahyu, sebaliknya bukan juga memprioritaskan teks wahyu 

di atas peranan akal, melainkan masalahnya terletak pada 

bagaimana  mempergunakan akal dan wahyu secara benar 

dan mantap.142 

Selanjutnya diperlukan pendekatan melalui 

pengamatan dan pengklasifikasian masalah yang bertolak 

dari suatu sikap mental bahwa tidak selamanya faktor dan 

data-data  yang dikabarkan dalam agama dapat diukur 

dengan skala rasional sebab kalau demikian halnya niscaya 

keperluan akan adanya wahyu menjadi sia-sia. Akal memang 

memiliki daya tangkap, analisis yang potensial berkenaan 

dengan dunia fisik, tapi ia tidak akan berdaya dan 

berkemampuan dengan dunia metafisik. 

Sesuai yang dikemukakan di atas, maka sejalan dengan 

pandangan Imam al-Ghazali (w. 505 H.) sebagai salah seorang 

ulama Khalaf mengatakan bahwa, akal dan wahyu tidak dapat 

dipisahkan  antar satu dengan lainnya karena saling 

menunjang dan saling berkaitan. Bahkan ditegaskan kembali 

bahwa, kekuatan dan kemampuan akal dapat menetapkan 

adanya Tuhan, namun kewajiban-kewajiban mengenai Tuhan 

dan kewajiban berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat, 

hanya dapat diketahui dengan perantaraan wahyu 

(syara’).143 

Pandangan al-Ghazali terhadap peranan nas-nas dan 

dalil akal tidak jauh berbeda  dengan pandangan ulama Salaf 

termasuk Ibnu Taimiyah sendiri. Yang berbeda hanya dari 

sudut penggunaan dalil akal karena al-Ghazali dan ulama 

khalaf lainnya membuka pintu kepada logika filsafat Yunani 
 

142 A. Hanafi, Teologi Islam (Ilmu Kalam), h. 70 

143Sulaiman Dunya, al-Haqiqah  fi al-Nazar al-Ghazali (Cet. 3; Misr: 
Dar al-Ma’arif), h. 280.  
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khususnya mantik Aristoteles untuk dipergunakan dalam 

mempertahankan sebagian aqidah Islam seperti kebaharuan 

alam, ilmu Allah, persoalan kebangkitan  dan lain-lain. 

Sementara sikap ulama Salaf dalam masalah ini tetap 

bersandar pada fatwa Imam Malik bin Anas (w. 174 H) yaitu 

menolak satu bid’ah dengan cara bid’ah adalah juga bid’ah.144. 

Pada hal tersebut, terdapat perbedaan pendapat antara 

Imam al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah lebih 

mengutamakan pendekatan Salaf dalam memahami ayat 

mutasyabihat, sesuai dengan apa yang dipahami oleh al-Salaf 

al-Saleh. Sementara mereka yang mewarisi pendekatan 

hujjatul Islam Iman al-Ghazali masih membenarkan 

pentakwilan agar tidak mengelirukan orang awam dalam 

memahami sifat Allah. Pendekatan yang terakhir inilah yang 

disebut  dengan manhaj Khalaf.145    

Olehnya itu, Imam al-Asy’ari dalam hal tertentu, lebih 

condong memprioritaskan wahyu daripada rasional seperti 

yang dijelaskan oleh Sirajuddin Abbas bahwa, salah satu 

keistimewaan Imam Abu Hasan al-Asy’ari dalam menegakkan 

pahamnya yaitu mengutamakan dalil-dalil al-Qur’an dan 

Hadis dan juga dengan pertimbangan akal pikiran, tidak 

seperti kaum Mu’tazilah yang mendasarkan pikirannya pada 

akal dan filsafat yang berasal dari Yunani dalam 

memperbincangkan masalah ushuluddin dan pula tidak 

seperti kaum Mujassimah (kaum yang menyerupakan Tuhan 

 

144 Andi Syamsul Bahri Galigo, Peranan Ahli Sunnah Wal-
Jama’ahdalam Membangunkan Dakwah Islamiyah, dalam Che Yusuf Che 
Mamat (pnyt), Dinamika Dakwah dalam Masyarakat, (UKM: Jabatan 
Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam, 1997), h. 39. 

145Andi Syamsul Bahri Galigo, Peranan Ahli Sunnah Wal-
Jama’ahdalam Membangunkan Dakwah Islamiyah, h. 35. 
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dengan makhluk) yang memegang arti lahir dari al-Qur’an 

dan Hadis (tekstualis) yang mengatakan Tuhan bertangan, 

Tuhan bermuka, Tuhan bertahta di Arsy dan lain 

sebagainya.146 

Uraian terdahulu dapat dipahami bahwa, meskipun ada 

perbedaan pandangan antara manhaj Salaf dan Khalaf, 

namun keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu 

memahami dan meyakini makna tanzih untuk mensucikan 

Allah dari sifat penyerupaan dengan makhluk-Nya. 

Perbedaan keduanya tidaklah termasuk prinsip dasar dalam 

manhaj Ahli Sunnah Wal-Jama’ah, karena keduanya sepakat 

mendahulukan dalil naqli daripada dalil aqli. 

Manhaj Salaf dan Khalaf keduanya dapat 

dikompromikan dengan memperhitungkan kemampuan 

seseorang, artinya bagi mereka yang mampu memahami cara 

Salaf adalah lebih baik, dan bagi mereka yang tidak mampu, 

boleh memakai cara Khalaf  untuk memahami dan meyakini 

sifat Allah Swt dan tanzih. Kedua cara ini adalah benar dan 

sesuai dengan manhaj Ahli Sunnah Wal-Jama’ah. 

Hal ini dipertegas oleh al-Buti dalam bukunya “Kubra al-

Yakiniyyat al-Kawniyyah” mengatakan bahwa, manhaj Salaf 

pada masanya adalah yang terbaik, lebih selamat, lebih sesuai 

dengan iman berawal pada akal dan kasb. Sementara manhaj 

Khalaf pada masanya adalah merupakan pelarian (pegangan) 

yang tidak boleh terhindar dari padanya, karena aliran 

pemikiran dan wacana ilmiyah, juga karena perkembangan 

 
146Sirajuddin Abbas, I’tikad AAhli Sunnah Wal-Jama’ah.-Jama’ah, 

(Cet. ke-7; Jakarta: Pustaka Tarbiyah,t.th),  h.30.  
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retorika Arab (balAGH.ah) dengan berbagai ragam kaedah 

seperti majazi, tasybih, dan isti’arah.147  

Demikian manhaj yang ditawarkan untuk menghindari 

kemungkinan terjadi kesalah pahaman dalam konsepsi 

ketuhanan umat Islam, yaitu suatu manhaj yang ditawarkan 

tidak hanya terbatas penerapannya di dalam masalah 

ketuhanan, tetapi juga pengaruhnya menyusup masuk ke 

dalam disiplin ilmu keislaman lainnya sehingga di dalam 

rujukan pemikiran Islam, wahyu dan sistem berpikir rasional 

nampak seimbang berkat usaha para ulama dan tokoh aliran 

yang berpegang di bawah manhaj Salaf dan Khalaf.  

4. Spesifikasi Ahli Sunnah Wal-Jama’ah 

Ajaran Islam yang dianut oleh umat Islam pada masa 

awal adalah sesuai al-Qur’an dan Sunnah meskipun belum 

dikonsentrasikan dalam suatu firqah dan mazhab karena 

berjalan mengikuti Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, 

bahkan jika ada persoalan yang muncul di tengah-tengah 

masyarakat, mereka segera mengembalikan kepada Nabi 

sebagai rujukannya tanpa berdiskusi panjang, dan itulah 

ajaran satu-satunya yang diperpegangi oleh umat Islam 

ketika itu.  

Menurut al-Nasyr bahwa, kelompok atau golongan Ahli 

Sunnah Wal-Jama’ah muncul dan berkembang sejak awal 

munculnya Islam, dan barulah menampakkan eksistensinya 

setelah berhadapan dengan kelompok-kelompok lain untuk 

membela dan mempertahankan kebenaran.148  

 
147Muhammad Said Ramadhan al-Bti, Kubra al-Yakiniyat al-

Kawniyah, (Damsiq: Dar al-Fikr, 1402 H), h. 141. 

148Syami  al-Nasyr, Nasy’at al-Fikr al-Falsafi  fi al-Islam, jilid. I, (al-
Qahira: Dar al-Ma’arif,  1382 H), h. 263. 
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Ahli Sunnah Wal-Jama’ah tetap eksis hingga kini karena 

memimilki prinsip-prinsip dasar seperti yang dirumuskan 

Marwan Jafar sebagai berikut:149 

1. Al-Tawazun (keseimbangan) 

Keseimbangan ini berlaku baik dalam konotasi aqidah, 

syari’ah maupun tasawuf. Dalam bidang aqidah, penerapan 

secara bersama antara wahyu dan akal dalam mencari 

kebenaran dapat berjalan secara seimbang. Pada konsepnya, 

wahyu tetap menjadi rujukan utama, dan akal manusia kalau 

tidak mampu menjawab terhadap sesuatu hal yang 

dihadapinya, maka pikiran manusia harus tunduk pada 

wahyu. 

Sebagai seorang muslim tidak dibenarkan hanya 

berorientasi pada masalah-masalah keimanan, sehingga 

mengesampingkan syari’ah dan tasawuf atau sebaliknya. 

Oleh karena itu, pokok agama yang ada di dalam aqidah, 

syari’ah harus dipahami dan dijalani secara seimbang. Faktor 

keseimbangan tersebut, akan menjamin seseorang akan 

mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. 

Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Baqarah/2:201, 

نۡيَاٱمَن يَقُولُ رَبَناَ  ءَاتنَِا فِِ    وَمِنۡهُم حَسَنةَٗ وَقنِاَ    لۡأٓخِرَةِ ٱحَسَنةَٗ وَفِِ    لدُّ
   ٢٠١ لنَارِ ٱابَ عَذَ 

“Dan di antara mereka ada orang yang berdo’a: "Ya Tuhan 
Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat 
dan peliharalah Kami dari siksa neraka".150 

 
149Lihat Marwan Jafar, Ahli Sunnah Wal-Jama’ah Telaah Historis dan 

Kontekstual, h. 33-39. 
150Departem Agma RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 49.  
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 Pengikut paham Ahli Sunnah Wal-Jama’ah memiliki 

kepribadian yang seimbang dalam menghadapi berbagai 

persoalan keagamaan dan sosial politik. Paham yang dimotori 

ulama Salaf ini menempatkan pengikutnya berada pada zona 

netral dan tidak menjadi ekstrimis. Hal ini sangat nampak 

pada sikap dan posisi Ahli Sunnah Wal-Jama’ah ketika 

penggagasnya menghadapi suatu permasalahan. Al-Asy’ari 

tidak menunjukkan sikap represif ketika sudah mulai 

berseberangan dengan paham Mu’tazilah, meskipun dirinya 

sendiri memulai karir intelektualnya dari Mu’tazilah. 

2. al-Tasamuh (toleran)  

 Prinsip kedua ini memiliki makna kontradiksional, 

seperti kata ekstrim yang merujuk pada sebuah paham yang 

melegalkan berbagai tindakan asal tercapai apa yang dicita-

citakan. Bahkan mereka secara terang-terangan mengklaim 

dirinya yang paling benar dan dengan mudah menuduh orang 

lain kafir, bid’ah dan sebagainya. 

Ahli Sunnah Wal-Jama’ah mengamalkan sikap tasamuh 

atau tolerans, dengan menghargai perbedaan serta 

menghormati orang lain yang memiliki prinsip hidup yang 

berbeda, tapi tidak berarti membenarkan keyakinan yang 

berbeda tersebut karena Allah Swt berfirman dalam QS 

Thaha/44, 

وۡ يََۡشَََٰ   ۥقوَۡلَٗ لَِۡنِٗا لعََلهَُ  ۥلَهُ  فَقُولََ 
َ
  ٤٤يَتَذَكَرُ أ

“Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-
kata yang lemah lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau 
takut.” 151 

 
151Departem Agma RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 480. 
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Ayat tersebut menjelaskan bahwa, seseorang yang 

berbeda pendapat hendaklah tetap membangun relasi antara 

mereka dengan cara bijaksana agar tetap terjadi saling 

menghargai antara satu dengan yang lainnya, boleh jadi 

dengan sikap tersebut akan mengantarkan mereka ke jalan 

yang benar sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh 

Rasulullah Saw. 

3. Al-Tawasuth  (moderat) 

Konsistensi Ahli Sunnah Wal-Jama’ah dalam 

mengamalkan sikap moderat dalam berbagai hal bisa 

dibuktikan dengan adanya kompromis dan menjunjung tinggi 

sebuah kedamaian dengan menjauhi radikalisme.  

Salah satu keistimewaan Ahli Sunnah Wal-Jama’ah 

adalah berdiri di atas dasar pemikiran moderat sehingga 

dapat diterima dan diamalkan oleh seluruh lapisan 

masyarakat Islam, tidak terbatas pada golongan tertentu saja, 

mereka berusaha menyatukan ucapan kaum muslim di atas 

kebenaran, menyatukan barisan mereka ke dalam tauhid dan 

mengikutinya, serta menjauhi segala sesutu yang 

menyebabkan munculnya pertentangan dan perselisihan di 

antara mereka.152 Mereka tergolong sebagai firqah atau aliran 

yang selamat dan menang.153Karena itu, Allah menjaga 

 

152Mani Ibn Hamzah al-Juhni, al-Maus’ah al-Muyassarah fi al-
Adyan wa al-Mazahib wa al-Ahzab al-Mu’asirah, Jilid I, (Cet. III; Riyad: Dar 
al-Nadwah al-‘Alamiyah littiba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi, 1418 H), h. 46. 

153Muhammad bin shaleh al-Utsaimin, Syarh al-‘Aqidah al-
Wasitiyah, (Cet. I; Riyad: Dar al-Thariyah Linasyr, 1422 H / 2001 M), h. 37-
38. 
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mereka sehingga tidak saling mengkafirkan satu sama 

lainnya.154 

4. Al-Ta’adul (Seimbang) 

Keadilan merupakan penegasan atas komitmen 

terhadap kemaslahatan umat, karena masing-masing harus 

melakukan tindakan yang mencerminkan adanya keadilan 

secara obyektif. Islam dalam hal ini memerintahkan kepada 

umatnya untuk senantiasa berlaku adil untuk semua sektor 

kehidupan. Allah berfirman QS al-Maidah/5:8, 

هَا  يُّ
َ
َٰٓأ ِ   لَذِينَ ٱ  يَ ِ شُهَدَا ءَ ب وَلََ يََرۡمَِنَكُمۡ    لۡقسِۡطِ  ٱءَامَنوُاْ كُونوُاْ قوَََٰميَِن لِلهَ

ْ     َ شَنَ  لََ تَعۡدِلوُا
َ
َٰٓ أ ْ ٱانُ قوَۡمٍ عَلىَ قرَۡبُ للِتَقۡوَىَٰ  وَ   عۡدِلوُا

َ
ْ تَقُ ٱهُوَ أ إنَِ    لَلهَ  ٱ  وا

ُۢ بمَِا تَعۡمَلوُنَ  لَلهَ ٱ    ٨خَبيُِر
“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-
orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, 
menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali 
kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih 
dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.” 155 

5. Amar Ma’ruf Nahi Munkar 

Amar ma’ruf dan nahi munkar ini adalah merupakan 

implementasi dari prinsip-prinsip Ahli Sunnah Wal-Jama’ah, 

karena semua ajaran atau paham harus dikomunikasikan 

 
154Sayyid Muhammad al-‘Aqil bin ‘Ali  al-Muhtadi, Muqaddimah fi 

al-‘Aqidah al-Islamiyah wa ‘Ilmi al-Kalam, (Cet. III; al-Qahirah: Dar al-
Hadits, t.th), h. 92.  

155Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 159. 
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baik yang berkaitan dengan perintah maupun larangan. 

Prinsip ini akan mendekatkan dengan masyarakat dan 

masyarakat sendiri akan merasakan manfaatnya sebagai 

ajang silaturrahim. Allah berfirman QS Ali Imran/2:104, 

مَةٞ يدَۡعُونَ إلََِ    وَلَۡۡكُن 
ُ
ِ   لَۡۡيۡرِ ٱمِِنكُمۡ أ مُرُونَ ب

ۡ
وَيَنۡهَوۡنَ    لمَۡعۡرُوفِ ٱوَيأَ

َٰٓئكَِ هُمُ  لمُۡنكَرِ  ٱعَنِ  وْلَ
ُ
   ١٠٤ لمُۡفۡلحُِونَ ٱوَأ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 
menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf 
dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang 
yang beruntung.” 156 

Dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh Ahli Sunnah 

Wal-Jama’ah tersebut, maka Allah menjanjikan tempat yang 

layak pada pengikutnya di hari kemudian, sebagaimana 

berfirman Allah dalam QS al-Taubah/9:100, 

بقُِونَ ٱوَ  وَلوُنَ ٱ  لسََٰ
َ
نصَارِ ٱوَ   لمُۡهََٰجِرِينَ ٱ منَِ    لۡأ

َ
 تَبعَُوهُمٱ  لَذيِنَ ٱوَ   لۡأ

عَدَ لهَُمۡ جَنََٰتٖ تََرۡيِ تََۡتَهَا   لَلهُ ٱبإِحِۡسََٰنٖ رضََِِ  
َ
عَنۡهُمۡ وَرضَُواْ عَنۡهُ وَأ

نهََٰۡرُ ٱ
َ
َٰلكَِ  لۡأ بدَٗا  ذَ

َ
  ١٠٠ لعَۡظِيمُ ٱ لۡفَوۡزُ ٱخََٰلِِِينَ فِيهَا  أ

 “Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama 
(masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar 
dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah 
ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah, dan 
Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir 
sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya 
selama-lamanya itulah kemenangan yang benar.”157 

 
156Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 91  

157 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 297. 
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Ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa Ahli 

Sunnah Wal-Jama’ah mendapat tempat yang cukup 

menggembirakan, yaitu keselamatan dan kenikmatan surga 

bagi setiap orang mengimpikannya. Hal ini memerlukan 

beberapa ilmu pengetahuan sebagai penuntun seseorang 

dalam pengabdiannya untuk sampai kepada tujuan yang 

dimaksud. 

Para ulama mengamalkan berbagai macam disiplin ilmu 

pengetahuan yang dimilikinya, baik yang berkaitan dengan 

aqidah, syari’ah, maupun lainnya. Adapun ulama yang 

dimaksudkan itu telah disebutkan dalam kitab “Maziyyah ahl 

al-Sunnah wa al-Jama’ah” sebagai berikut:158 

a. Ulama Muhaddisin yang mengetahui sanad dan matan 

hadis Nabi Muhammad Saw mengetahui hasan dan 

dhaif serta syarat-syarat lainnya.  

b. Ulama Fuqaha yang mengetahui sah dan tidaknya 

ibadah dan Muamalah yang bersumber dari nas al-

Qur’an dan Hadis yang sahi, begitu pula ijma’ yang 

dipahami di kalangan imam mazhab yang empat. 

c. Ulama Ushuluddin yang mengetahui keesaan Allah 

dengan mengetahui sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz 

bagi Allah Swt disertai dengan dalil naql.  

d. Ulama Tasawuf yang mengetahui tatacara untuk sampai 

kepada Allah dengan mensucikan batin dari pengaruh 

yang dapat mengganggu daya ingatan kepada Allah 

dengan suluk yang ma’ruf di kalangan Ahli tasawuf. 

Ahli Sunnah Wal-Jama’ah dalam melaksanakan 

ajarannya, senantiasa mencerminkan ayat al-Qur’an dan 

 
158Abd. Rahman Ambo Dalle, Maziyyah ahl Sunnah wa al-Jama’ah, 

baina al-Nihal wa al-Firaq al-Mubtadi’ah,  (Parepare: al-Khairiyah, 1391 H 
/ 1971 M), h. 44-45.  
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berusaha menghindari penyimpangan juga penyelewengan, 

loyalitasnya tinggi dalam menanggapi suatu masalah, mereka 

selalu mengambil posisi tengah di antara golongan yang lain. 

Misalnya;  dalam bab sifat-sifat Allah, antara Ahli ta’til 

golongan Jahmiyah dan tamsil golongan Musyabbihah. Juga 

dalam bab perbuatan Allah, antara Qadariyah dan Jabariyah, 

dan dalam bab ancaman Allah, berada di antara golongan 

Murji’ah dan Wa’idiyah dari Qadariyah dan golongan lainnya. 

Juga mengenai nama-nama imam dan agama antara 

Haruriyah dan Mu’tazilah, dan antara Murji’ah dan Jahmiyah, 

serta mengenai sahabat Rasulullah Saw antara golongan 

Rafidah dan golongan Khawarij.159  

Menghadapi situasi dan persoalan bagaimanapun 

rumitnya, Ahli Sunnah Wal-Jama’ah senantiasa tampil 

melakukan  penyelesaian, karena setiap orang yang mengakui 

dirinya sebagai Muslim, pasti pedoman hidupnya adalah al-

Qur’an dan Hadis Nabi Saw serta pengetahuan salaf (ulama 

terdahulu) menemukan permasalahan yang menyangkut 

keragaman pemahaman. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Imam Nawawi 

berkata bahwa, ada kemungkinan bagi golongan ini terdiri 

dari orang-orang mukmin, ada prajurit, fuqaha, Ahli hadis, 

zahid dan penasehat yang mengajak berbuat ma’ruf dan 

mencegah yang mungkar. Mereka tidak harus berkumpul di 

suatu negeri melainkan dapat tersebar di berbagai negeri 

lain. 160 

 
159Syeikh al-Islam Ahmad bin Taimiyyah, al-‘Aqaid al-Wasi¯iyyah, 

(Misr: al-Iman, 1987), h. 23.  

160Al-Nawawi, Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawi, jilid XIII, (Lubnan: 
Dar al-Kitab al-Islamiyah, t.th), h. 67. 
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Penganutnya menyebar keseluruh wilayah Negara 

Islam seperti Moroko, al-Jazair, Tunisia, Libiya, Turki, Mesir, 

Iraq (minoriti kaum Syi’ah), Indonesia, Philipina, Thailand, 

Malaysia, Brunei, Somalia, Sudan, Nigeria, Afganistan, 

Libanon (ASWJ), Hadramaut, Hijaz (sedikit Wahabi), Yaman 

(sebagian Syi’ah Zaidiyah) Iran (minoriti Syi’ah Isna’ 

Asyariyah. Rusia (mayoritas Sunni 10 % golongan Syiah, dan 

negeri Cina.161 

Pernyataan tersebut, telah dikuatkan oleh al-Bagdadi 

dalam bukunya “al-Farq baina al-Firaq” bahwa pada saat ini, 

kami tidak menemukan lagi golongan atau firqah dalam umat 

yang menempati (pegangan) para sahabat kecuali Ahli 

Sunnah Wal-Jama’ah Jam’ah. 

Golongan Ahli Sunnah Wal-Jama’ah dalam menjalankan 

syariat Islam, senantiasa  berpegang teguh pada: 

1. Al-Qur’an sebagai sumber asasi, sedangkan Sunnah 

Rasulullah Saw sebagai sumber bayani (penjelas) 

terhadap al-Qur’an. Keduanya merupakan sumber utama 

berdasarkan hadis Rasulullah Saw: 

وقدهتركتهفيكمهماهلنهتضلوابعدههانهاعتصمتمهبههكتابهاللهوهانتمهتسألونى.هه
  162رواههمسلم.ه

“Aku tinggalkan di tengah-tengah kamu sesuatu yang kamu 
tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepadanya 
yaitu Kitab Allah, dan bertanya kepadaku (mengikuti 
sunnahku).” 

2. Sunnah  Khulafah al-Rasyidin  

 
161 Sirajuddin Abbas, I’tikad Ahli Sunnah Wal-Jama’ah, h. 31. 

162Al-Naisaburi, Imam al-Husin bin al-Hujjaj, shai Muslim (k) al-Haj, 
(b) Hujjah al-Nabiyyi, Muhammad Fuad Abd al-Baqi, jilid II (Istanbl: 
Maktab al-Islamiyah, 1374 H / 1955 M), h.  
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Menghormati para sahabat Nabi dan memegang fatwa 

dan jejak mereka (sunnahnya) termasuk salah satu dari 

prinsip ajaran Ahli Sunnah Wal-Jama’ah. Sesuai hadis 

Rasulullah Saw yang menjelaskan : 

......هفانههمنهيعيشهمنكمهبعدىهفسيرىهاختلافاهكثيرا,هفعليكمهبسنتىهوسنةهه
بالنواجذ وعضواعليهاه بهاه تمسكواه الراشدينه المهديينه رواهههالخلفاءه .ه

 163.ه أبوداود

“... Sesungguhnya siapa diantara kamu yang hidup sesudahku 
niscaya ia akan melihat banyak perselisihan paham  dalam 
situasi demikian pegang teguhlah sunnahku dan sunnah para 
Khulafah al-Rasyidin yang diberi hidayah dan berpegang 
teguhlah dengan itu sekuat-kuatnya.” 

3. Sunnah Sahabat Nabi pada umumnya 

Menghormati para sahabat Nabi dan memegang 

fatwanya adalah termasuk salah satu dari prinsip ajaran Ahli 

Sunnah Wal-Jama’ah.  

4. Berpegang teguh pada Ijma’ 

Ijma’ adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu 

masa sepeninggal Nabi Saw tentang sesuatu hukum syar’i 

mengenai sesuatu peristiwa tertentu.164Ijma’ di kalangan 

ulama sunni diyakini sebagai hujjah syar’iyyah berbobot 

qat’iy. Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibn Hazm mengatakan 

 
163Abi Daud Sulaiman bin al-Asy’ath, Sunan Abu Daud, ditahqiq oleh 

Badaruddin Catinar dengan judul Maus’ah al-Sunnah al-Kutub al-Sitta wa 
Syurhuha, [k] al-Sunnah, Juz 5 Jil. 11, (Cet. II; Istanbl: Dar Sahnn, 
1413H/1992M), h. 13-14.   

164Alaiddin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar), 
(Edisi Revisi 3; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), h. 78. 
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bahwa, Ijma’ yang menjadi realitas-historis hanyalah ijma’ 

yang terjadi pada masa sahabat Nabi (ijma’al-Sahabah).165  

Disepakatinya kansep ijma’ sebagai sumber hukum 

ketiga oleh jumhur ulama, berarti merupakan salah satu 

sumber hukum yang kuat dalam sistem hukum Islam. Salah 

satu hadis Nabi yang menjelaskan: 

أوقالهأمةهه عنهابنهعمرهأنهرسواهاللهصلىهاللهعليههوسلمهقال:هإنهاللهلايجمعهأمتى

 166.علىهضلالةهويدهاللهمعهالجماعةهومنهشذهشذهإلىهالنار.هرواههالترميذىهمحمد

“Sesunggunya Allah tidak akan mengumpulkan umatku 
dalam kesesatan. Tangan (kekuasaan) Allah bersama 
jama’ah, barang siapa terasing, maka terasinglah ke dalam 
neraka.” 

5. Berpegang teguh pada mazhab Imam mujjtahidin 

sekiranya ia bukan ahli ijtihad. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa 

salah satu keistimewaan Ahli Sunnah Wal-Jama’ah adalah 

berpegang teguh kepada al-Qur’an dan Sunnah, juga  pada 

sunnah sahabat dan ijma, ajaran-ajarannya bersifat flexible 

sederhana dan meyakinkan. Karena itu pantas menjadi 

golongan mayoritas umat. Kenyataan inilah salah satu 

pertimbangan K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle bersama 

seluruh jajarannya menetapkan Ahli Sunnah Wal-Jama’ah 

dalam Anggaran Dasar DDI sebagai asas dalam aqidahnya. 

Salah satu sikapnya yang terpenting adalah teguh dalam 

pendirian, tetapi tidak memandang kafir bagi golongan yang 

 
165Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, Cet. I; Jakarta: Amzah, 

2011),,h. 86. 

166Abi Isa Muhammad bin Saura, Sunan Tirmizi, ditahqiq oleh 
Ibrahim ‘Atwah ‘Iwad dengan judul Maus’ah al-sunnah al-Kutub al-Sitta 
wa Syurhuha, Juz 4, Jil. 14 (k) Ma Ja’a fi  Isyarat al-Muslim ila Akhih bi al-
Silahi, (Istanbl: Dar Sahnn, 1413H/1992M), h. 466. 
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tidak sepaham dengannya seperti yang dilakukan golongan 

lainnya. 

C. Sumbangan Pemikiran AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle 

dalam Bidang Dakwah dan Sosial  

1) Berdirinya Darud Dakwah Wal-Irsyad (DDI) 

Organisasi Darud Dakwah Wal-Irsyad (DDI) merupakan 

organisasi yang lahir dari hasil musyawarah alim ulama  se-

Sulawesi Selatan pada abad ke 20. DDI adalah organisasi 

dakwah dan pendidikan yang bertujuan untuk membangun 

pemahaman keislaman masyarakat yang mengedepankan 

manhaj Ahli Sunnah Wal-Jama’ah melalui dakwah persuasif 

dan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman. 

Adapun pelaksanaannya baik secara organisasi maupun 

pendidikan diamanahkan kepada AGH. Abdul Rahman Ambo 

Dalle. 

2) Latar Belakang Lahirnya Organisasi DDI  

Kelahiran DDl, tidak dapat dipisahkan dengan 

keberadaan Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) di Sengkang 

Wajo. Ia merupakan lembaga pendidikan Islam pertama di 

Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan AGH. Muhammad 

As’ad (alumnus Madrasah al-Falah Makkah al-Mukarramah), 

pembelajarannya mencakup bidang studi Islam seperti al-

Qur’an, tafsir, hadis, tauhid, fiqhi dan usul, tarikh Islam, serta 

akhlak  yang  diajarkan secara teoritis dan praktis sebagai 

pelajaran dasar yang sangat diperlukan oleh masyarakat 

Islam Sulawesi Selatan ketika itu, baik dalam lingkungan 

masyarakat Wajo maupun sekitarnya.  

Terbukanya Madrasah Arabiyah Islamiyah di Sengkang 

direspon oleh pemerintah Soppeng Riaja “H. Muhammad 

Yusuf Andi Dagong” bersama qadhinya “H. Kitta” untuk 
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mendirikan lembaga pendidikan yang sama di daerahnya 

(Mangkoso) sebagai cabang dari Sengkang. Keinginan 

tersebut juga dilatar belakangi oleh situasi dan kondisi dan 

cabaran aqidah umat Islam di Mangkoso ketika itu tidak 

terkendalikan. Sementara dua daerah yang berdekatan yakni 

Lapasu dan Takkalasi sudah membina lembaga pendidikan di 

bawah naungan organisasi Muhammadiyah yang 

pemahamannya berbeda dengan pemerintah setempat (yang 

berpaham tradisional).167 

Sebagai seorang raja yang berkuasa dan bijaksana, 

maka pada tahun 1935, langkah pertama yang dilakukannya 

adalah membangun 3 buah masjid secara bersamaan masing-

masing di Lapasu, Takkalasi, dan di Mangkoso sendiri sebagai 

ibukota kerajaan. Hal ini dimaksudkan untuk mengimbangi 

sistem keagamaan yang dikembangkan oleh organisasi 

Muhammadiyah, dan kesedaran beragama masyarakat dapat 

teratasi. Namun dalam pengamatan pemerintah, masjid itu 

sepi dari jama’ah, bahkan menurutnya, sebagian masyarakat 

khususnya laki-laki pada hari jum’at lebih suka tinggal di 

rawa-rawa (hutan)  daripada pergi ke masjid menunaikan 

shalat jumaat. Malahan dua buah masjid tidak difungsikan 

lagi untuk shalat Jum’at, sehingga Petta Soppeng (Raja) 

merasa gelisah karena masjid yang telah dibangun itu 

ternyata tidak dimanfaatkan sebagaimana yang diharapkan 

untuk menjadi tempat shalat jama’ah masyarakat.168 

 

167Lihat Bosra dalam Ahmad Rasyid A. Said, Darud Da’wah Wal-

Irsyad Abdurrahman Ambo Dalle Mangkoso Dalam Perspektif Sejarah, 
Organisasi, Dan Sistem Nilai, (Mangkoso: Pondok Pesantren DDI 
Abdurrahman Ambo Dalle, 2009), h. 19 

168AGH. M. Faried Wadjedi, Pengurus Pusat DDI Abdurrahman 
Ambo Dalle sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren DDI-AD Mangkoso 
Wawancara oleh penulis di Mangkoso, 25 April 2012. 
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Salah satu usaha untuk mengatasi hal tersebut, Petta 

Soppeng mengundang beberapa tokoh agama dan 

masyarakat yang berpaham tradisional (selain pimpinan 

Muhammadiyah) untuk mengadakan tudang sipulung, di 

Saoraja pada bulan Desember 1938. Yang hadir dalam 

pertemuan tersebut antara lain: Petta Cowa, Petta Lawallu, 

Puang Mangung, Petta Sullewatang (Andi Sanang), Petta 

Pabbicara (Andi Renreng), Puang Huseng, H. Kitta (Kadhi 

Soppeng Riaja), seluruh imam dan kepala kampung, dan Petta 

Soppeng sendiri selaku mediator seperti yang telah diuraikan 

sebelumnya. 

Usaha tersebut direspon oleh tokoh-tokoh adat 

masyarakat, namun yang menjadi kendala adalah tenaga 

pembina dan pendidik, sementara di Mangkoso belum ada 

yang berpengalaman di bidang itu. Berbagai usulan yang 

muncul, ada yang mengusulkan ulama (tenaga pengajar) 

didatangkan dari Jawa sebagai kota pesantren, ada juga yang 

mengusulkan ulama dari pulau Salemo, Pangkep yang 

merupakan tempat pembibitan ulama, dan ada juga yang 

menginginkan ulama dari Soppeng, bahkan dari Sengkang 

sendiri sebagai pusat pendidikan agama ketika itu.169 

Menurut Dr. Ahmad Rahman bahwa, calon pertama 

yang diminta sebagai pembina sekaligus pengajar di 

Mangkoso adalah AGH. Daud Ismail dari Soppeng karena H. 

Kitta pernah berguru kepadanya, sementara yang lain 

mengusulkan  AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle sebagai ulama 

yang cukup berpengalaman dan memiliki sejumlah 

keterampilan di Madrasah Arabiyah Islamiyah di bawah 

 
169Ahmad  Rasyid A. Said, Darud Da’wah Wal-Irsyad Abdurrahman 

Ambo Dalle Mangkoso Dalam Perspektif Sejarah, Organisasi, Dan Sistem 
Nilai, h. 18. 



Nurlaelah Abbas 

 

108 

 

pimpinan AGH. Muhammad As’ad di Sengkang, dan ternyata 

usulan inilah yang diterima. 170 

Terlepas dari itu, sistem pendidikan yang ada di MAI 

sudah dikenal dengan sistem asimilasi antara pendidikan 

Salafiyah (tradisional) dengan sistem modern (klasikal). 

Jatuhnya pilihan tersebut kepada AGH. Abdul Rahman Ambo 

Dalle juga dengan pertimbangan bahwa, Anre Gurutta Ambo 

Dalle adalah menantu dari Puang Baco (orang tua dari isteri 

ketiganya bernama Andi Selo) yang tinggal di Pancana Tanete 

Rilau. Puang Baco sendiri  sering ke Mangkoso karena masih 

ada hubungan darah dengan Petta Coa dan Puang Huseng 

(ipar Petta Soppeng) yang pernah mengaji di Sengkang dan 

mengetahui kepribadian AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle.171 

Untuk menindaklanjuti keputusan tersebut, Petta 

Soppeng mengutus delegasi pertama yang dipimpin oleh H. 

Kitta (Kadhi Soppeng Riaja), Puang H. Huseng, dan Puang 

Baco berangkat ke Sengkang guna meminta kerelaan 

almukarram AGH. Muhammad As’ad (Gurutta Sade) untuk 

mengizinkan AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle membuka 

cabang MAI di Mangkoso. Sayang sekali, maksud hati 

memeluk gunung apa daya tangan tak sampai, permohonan 

tersebut tidak dikabulkan. Malahan sebaliknya yang terjadi, 

AGH. Muhammad As’ad menawarkan “kalau ada orang 

Mangkoso yang ingin belajar pendidikan agama, silahkan 

 
170 Ahmad Rahman, Wawancara oleh penulis di Pandang-pandang 

Gowa, 21 April 2012.  

171Lihat, Marsuki Basir (Pensiunan Kepala Seksi Pengurai Kantor 
Kementerian  Agama Kab. Barru), juga Santri Ibtidaiyah MAI Mangkoso 
Angkatan I tahun 1939,  Wawancara di Mangkoso pada tanggal 9 
Desember 1994 oleh Ahmad Rasyid A. Said dalam Darud Da’wah Wal-
Irsyad Abdurrahman Ambo Dalle Mangkoso dalam Perspektif Sejarah, 
Organisasi, dan Sistem Nilai, h. 19 
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datang ke MAI Sengkang”, utusan pun kembali Mangkoso 

dengan bertepuk sebelah tangan. 172  

Permohonan tersebut pada awalnya ditolak oleh AGH. 

Muhammad As’ad dengan beberapa pertimbangan antara 

lain, ia tidak menginginkan ada cabang dari MAI Sengkang 

karena khawatir akan menghambat perkembangannya. Di 

samping itu AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle adalah murid 

sekaligus sebagai asisten yang kavabel dan potensial dalam 

memajukan pendidikan di Sengkang.173 

Bermodalkan prinsip agama “jangan putus asa menanti 

rahmat Allah”, maka delegasi pun berangkat untuk kedua 

kalinya. Namun sebelum mereka berangkat ke Sengkang, 

terlebih dahulu menemui AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle 

yang sedang mengajar di Madrasah yang didirikan oleh 

mertuanya di Pancana Tanete Rilau sebagai Pabbaja laleng.  

Saat itu AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle juga tidak ingin 

mengambil keputusan sebelum ada restu dari  Gurutta Sade 

meskipun sedikit lebih tua umurnya.  

Delegasi pun tetap optimis berangkat menemui AGH. 

Muhammad As’ad, dan secara kebetulan AGH. Abdul Rahman 

Ambo Dalle sudah tiba lebih awal dari rombongan H. Kittab 

selaku juru bicara menyampaikan hasratnya kembali kepada 

AGH. Muhammad As’ad dengan ungkapan “Sangat sulit bagi 

masyarakat Mangkoso untuk datang belajar ke Sengkang ini 

 
172Lihat, H.A.M. Sadiq Dg. Mangung  (adik Petta Soppeng), Ketua 

Umum Pengurus DDI Cabang  Otonom Mangkoso, Wawancara, di 
Wiringtasi pada tanggal  08 Desember 1994 oleh Ahmad Rasyid A. Said 
dalam Darud Da’wah Wal-Irsyad Abdurrahman Ambo Dalle Mangkoso 
Dalam Perspektif Sejarah, Organisasi, dan Sistem Nilai, h. 20 

173Nasaruddin Anshoriy Ch,  Anregurutta Ambo Dalle Maha Guru 
dari Bumi Bugis. (Cet. I; ,Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009),  h. 54.  
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sebagaimana yang diinginkan oleh Gurutta, karena yang ingin 

belajar pendidikan agama bukan hanya anak-anak, melainkan 

juga banyak dari kalangan orang tua.  

Dengan ungkapan yang penuh harap tersebut, akhirnya 

AGH. Muhammad As’ad tergugah hatinya berlaku bijak 

dengan   menyerahkan keputusannya kepada AGH. Abdul 

Rahman Ambo Dalle meskipun dengan hati yang berat 

melepaskannya, tapi itulah yang terjadi. Akhirnya apa yang 

diharapkan oleh delegasi tersebut, Alhamdulillah disambut 

baik oleh AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle dengan ungkapan 

kata “Padato pongngaju, mallekke lollong urekka” artinya 

ibarat pohon kayu itu bila diangkat uratnya pasti ikut. 

Perkataan tersebut memberi makna bahwa ia akan pindah 

tidak sendirian melainkan bersama keluarga dan santrinya, 

dan segala biaya dan pembiayaan MAI akan menjadi tanggung 

jawab pemerintah.174  

Menurut Gurutta Ambo Dalle, perpindahannya ke 

Mangkoso tidak terlalu direstui oleh Gurutta Sade hanya 

karena berat menolak permintaan delegasi Mangkoso yang 

datang kedua kalinya. Karena itu, Gurutta Sade seakan-akan 

bersumpah tidak akan menginjakkan kakinya di rumah Ambo 

Dalle di Mangkoso. Tetapi takdir Tuhan berkehendak lain, 

satu ketika kendaraan Gurutta Sade mogok di Mangkoso, 

Gurutta Ambo Dalle datang menjemput untuk istirahat di 

rumahnya di Mangkoso, terus Gurutta Sade mengatakan Saya 

terpaksa bayar kaffarah karena menginjakkan kaki di rumah 

Ambo Dalle.175   

 
174Lihat, H.A.M. Sadiq Dg. Mangung  (adik Petta Soppeng),  Ketua 

Umum Pengurus DDI Cabang  Otonom Mangkoso, Wawancara,di 
Wiringtasi pada tanggal  8 Desember 1994 oleh Ahmad Rasyid  A. Said. 

175Syamsul Bahri Andi Ghaligo adalah dosen Universiti Colleg 
Perguruan Ugama Brunei Darussalam, dan salah seorang murid AGH. 
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Maka pada hari Rabu tanggal 29 Syawal 1357 H, 

bertepatan dengan 21 Desember 1938 M, AGH. Abdul 

Rahman Ambo Dalle menginjakkan kaki di Mangkoso 

bersama seluruh keluarganya yaitu Andi Selo (isterinya),  

Puang Tobo (ayahnya), Puang Cendana (ibunya), dan 

beberapa santri seniornya dari Sengkang di antaranya; 

Haruna Rasyid, Ismail Kutai, dan Muhammadiyah, mereka 

disambut gembira oleh pemerintah dan masyarakat yang 

sudah lama menantikan kedatangannya.176  

AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle memulai pengajian 

perdananya dengan mengambil tempat di masjid Mangkoso 

dengan sistem mangaji tudang (halaqah) selama 20 hari. 

Karena latar belakang santri berbeda satu sama lainnya, ada 

santri yang tingkat pemahamannya cukup tinggi, ada juga 

yang lancar membaca kitab karena pernah belajar di Salemo, 

Sengkang, dan Campalagian. Tetapi ada juga yang masih 

merangkak belum bisa membaca al-Qur’an, maka Gurutta 

Ambo Dalle menganggap perlu mengadakan sistem madrasi 

(klasikal) dengan menempatkan masing-masing melalui hasil 

tes/uji kelayakan yang dilakukan langsung oleh AGH. Abdul 

Rahman Ambo Dalle.177  

Perjuangan tersebut, dibantu oleh beberapa orang guru 

bidang studi tertentu antara lain: AGH. Amin Nashir, AGH. 

Harun al-Rasyid, AGH. Abd. Kadir Khalid, AGH. Abdul Hanan, 

 
Abdul Rahman Ambo Dalle di Parepare yang diberi kepercayaan oleh 
Pemerintah Brunei Darussalam untuk mengkaji dan meneliti kitab-kitab 
turats (kitab kuning) terutama yang berkaiatan dengan pemahaman Ahli 
Sunnah Wal-Jama’ah, Wawancara oleh penulis di Makassar, 27 Juli 2012.  

176Syamsul Bahri Andi Ghaligo, Wawancara oleh penulis di 
Makassar, 27 Juli 2012 

177AGH.M. Faried Wadjedi, Wawancara oleh penulis di Mangkoso, 
25 April 2012. 
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AGH. Abdul Rahman Mattamang, AGH. Aqib Siangka, Ustaz H. 

Haddad, AGH. Amberi Said dan Ustaz Muhamad Ali Yafie dan 

lain-lainnya.178 

Meskipun nama MAI Mangkoso diadopsi dari MAI 

Sengkang, tapi operasionalnya tetap mandiri. Karena itu, 

secara organisatoris dan administratif antara keduanya tidak 

ada hubungan struktural formal, apalagi AGH. Muhammad 

As’ad dari awal memang tidak menginginkan adanya cabang 

MAI Sengkang di daerah mana pun. Namun semangat 

Anregurutta keduanya untuk mengembangkan pendidikan, 

dan dakwah  sebagai syiar Islam tetap bersinergi.  

Perkembangan selanjutnya, diadakan seleksi 

penerimaan calon santri berdasarkan hasil evaluasi melalui 

testing pada tanggal 11 Januari 1938 M bertepatan dengan 

hari Rabu 20 Zulqaidah 1357 H, sehingga dengan dasar 

tersebut ditetapkanlah tiga tingkatan sekaligus yaitu 

Tahdiriyah, Ibtidaiyah dan Tsanawiyah. Hal ini dimungkinkan 

karena didukung oleh adanya sebagian santri dari MAI 

Sengkang ikut bergabung, sehingga muncul  kekhawatiran 

AGH. Muhammad As’ad terhadap kepindahan AGH. Abdul 

Rahman Ambo Dalle akan membawa dampak terhadap 

perkembangan MAI Sengkang. Kekhawatiran tersebut 

ternyata terbukti dengan adanya MAI Mangkoso membuka 

beberapa cabang di daerah atas permintaan masyarakat 

setempat, seperti cabang Bonto-Bonto Pangkep, Siwa dan 

Paria Wajo, Kulo Sidrap dan Soppeng. Sementara kebijakan 

AGH. Muhammad As’ad tetap dipertahankan untuk tidak 

 

178 Abd. Muiz Kabry, Sejarah Kebangkitan dan Perkembangan Darud 
Dakwah WalIrsyad (DDI), h. 7 
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mendirikan cabang hingga ia wafat pada tahun 1952.179 

Dengan demikian, berdasarkan peta wilayah pendidikan, MAI 

Mangkoso jauh lebih berkembang dan dikenal di masyarakat 

Sulawesi Selatan dibanding MAI Sengkang. 

Berdirinya Madrasah Arabiah Islamiyah di Mangkoso, 

merupakan suatu tanda bahwa, disitulah AGH. Abdul Rahman 

Ambo Dalle memulai karirnya dalam dunia pendidikan Islam 

yang terpisah dari gurunya AGH. Muhammad As’ad dengan 

pencapaian yang cukup maju dan berkembang. 

Namun demikian, akidah umat Islam ketika itu masih 

dalam suasana terancam dengan munculnya berbagai paham 

Islam yang saling bertentangan antara satu dengan lainnya 

yang cukup membingungkan masyarakat. Masalah furuiyyah 

dalam Islam terkadang menjadi ajang perbincangan di 

kalangan para muballig dalam masjid, begitu juga munculnya 

pengaruh kebatinan melalui praktek tarekat tasawuf 

sehingga institusi tarekat menjadi sasaran serangan oleh 

sebagian masyarakat Islam.180  

Pada masa penjajahan Belanda, Madrasah Arabiyah 

Islamiyah Mangkoso kegiatan dan sistem belajarnya 

dibiarkan berjalan. Namun, situasi berbeda ketika 

pendudukan Jepang, masa MAI Mangkoso mengalami 

kesulitan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar. 

Pemerintah Jepang tidak membolehkan penyelenggaraan 

sistem klasikal di madrasah, dan pemuda-pemuda direkrut 

untuk mengikuti latihan militer. Akhirnya pengajaran sistem 

 
179 Abd. Muiz Kabry, Sejarah Kebangkitan dan Perkembangan Darud 

Dakwah WalIrsyad (DDI), h. 9 

180Andi Syamsul Bahri Andi Galigo, Peranan Ahli Sunnah Wal-
Jama’ah dalam Membangunkan Dakwah Islamiyah, h. 2 
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klasikal berhenti total, namun sistem halaqahnya tetap 

berjalan di masjid dari waktu ke waktu. Di samping itu, secara 

sembunyi-sembunyi dilakukan pengajian dari rumah ke 

rumah  yang luput dari pengawasan Jepang. Setelah Jepang 

kalah perang dan menyerah kepada sekutu pada tahun 1945, 

tekanan yang dialami MAI Mangkoso berakhir, dan kegiatan 

belajar mengajar kembali normal seperti biasa.181 

Perkembangan yang dicapai oleh MAI Mangkoso 

dengan terbentuknya cabang di berbagai daerah di Sulawesi 

Selatan, telah membuat AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle 

menyadari perlunya dilakukan upaya-upaya strategis yang 

terorganisir untuk pengembangan pendidikan ke depan. Niat 

suci ini didukung oleh  beberapa Alim Ulama Ahli Sunnah 

Wal-Jama’ah, seperti AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle, AGH. 

Daud Ismail (Kadhi Soppeng), dari MAI Mangkoso dan Syekh 

Abdul Rahman Firdaus dari Parepare bersama AGH. Muh. 

Abduh Pabbajah dari Allekuang. Untuk menghindari 

kecurigaan pihak penguasa terhadap kegiatan ulama ketika 

itu, maka diadakan musyawarah yang pelaksanaannya 

dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad 

Saw dengan susunan panitia sebagai berikut: 

Penasehat :  AGH. Daud Ismail (Kadhi Soppeng) 

Ketua  :  H.M. Amin Latief 

Sekretaris :  H.A. Karim Ali 

Bendahara :  H.M. Amin Zein 

Anggota :  AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle  

Pada hari Jum’at 16 Rabiul Awal 1366 H bertepatan 

dengan 17 Februari 1947 M, dilaksanakan Musyawarah 

Pendidikan dengan dihadiri oleh ulama Ahli Sunnah Wal-

 
181 Taufiq Adnan Amal, Gurutta K.H Abdul Rahmsn Ambo Dalle 

Ulama Besar dari Tanah Bugis, h. 206 
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Jama’ah se-Sulawesi Selatan. Adapun ulama yang hadir dalam 

musyawarah tersebut antara lain: Syekh H. Abdul Rahman 

Firdaus (Parepare), AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle (MAI 

Mangko), AGH. M. Daud Ismail (Kadhi Soppeng), AGH. M. 

Thahir (Kadhi Balanipa Sinjai), AGH. Muhammad  Zaenuddin 

(Kadhi Majene), AGH. M. Kittab (Kadhi Soppeng Riaja), AGH.  

Jamaluddin (Kadhi Barru), AGH. Ma’mun (Kadhi Tinambung), 

Ustz H.A.M. Tahir Usman dari Madrasah al-Hidayah Soppeng, 

AGH. Muh. Abduh Pabbajah dari Allakuang, AGH. Abd.Muin 

Yusuf (Kadhi Sidenreng), AGH. Baharuddin Syatha (Kadhi 

Suppa), Ustz. Abdul Hafid (Kadhi Sawitto), dan beberapa 

ulama senior dan junior.182 

Musyawarah tersebut melahirkan kesepakatan untuk 

membentuk suatu organisasi yang bergerak dalam bidang 

pendidikan, dakwah, dan sosial kemasyarakatan. Dalam hal 

ini, ada beberapa nama yang muncul ketika itu sebagai nama 

organisasi yang akan didirikan, diantaranya Awn al-Rafiq 

الرفيق) ) Nasr al-Haq ,(الفرقان ) al-Furqan ,(عون  الحقنصر  ), al-

‘Urwah al-Wutsqa (العروة الوثقى), dan Dar al-Da’wah wal-Irsyad 

( دارالدعوة  هه  Nama Darud Dakwah Wal-Irsyad tersebut .(الإرشاد"  

diusulkan oleh Allamah Syekh Abdul Rahman Firdaus, 

seorang ulama asal Hijaz yang sejak tahun 1921 berada di 

Sulawesi.183 

Syekh Abdul Rahman Firdaus mengatakan bahwa, 

pemberian nama Darud Dakwah Wal-Irsyad  merupakan 

tafaul dalam rangka menyebarluaskan da’wah dan  

pendidikan yaitu darun (دار) berarti wadah atau tempat, 

 
182 Muiz Kabry, Sejarah Kebangkitan dan Perkembangan Darud 

Dakwah WalIrsyad (DDI), h. 10-11 

183 Muiz Kabry, Sejarah Kebangkitan dan Perkembangan Darud 
Dakwah WalIrsyad (DDI), h. 12 
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da’wah (dakwah) (دعوة) yang berarti panggilan memasuki 

wadah tersebut, dan al-Irsyad ( دالإرشا ) adalah petunjuk dapat 

diperoleh melalui kegiatan dakwah184 

Syekh Abdul Rahman Firdaus juga mengusulkan nama 

Darud Dakwah Wal-Irsyad karena di Mesir ketika itu telah 

eksis satu organisasi pemikiran Islam yang dikembangkan 

oleh Syekh Rasyid Ridha (Murid Syekh Muhammad Abduh 

dan Syekh Jamaluddin al-Afghani) yang juga diberi nama 

Darud Dakwah Wal-Irsyad.ههOrganisasi tersebut telah berhasil 

menetralisir dua pemikiran Islam yang berkembang di dunia 

Islam ketika itu, yaitu Pemikiran Salaf Wahabi, dan Pemikiran 

Salaf Asya’irah. Pemikiran Salaf Wahabi yang cenderung 

tekstual (nassiy) sementara pemikiran salaf Asyairah lebih 

terbuka dan terfokus kepada pendekatan rasional (aqli). 

Sebagaimana pencermatan oleh Syekh Rasyid Ridha di Cairo 

Mesir kemudian menghasilkan persatuan yang diberi nama 

Darud Dakwah Wal-Irsyad. Sebagai satu wadah untuk 

menghubungkan antara kedua-dua aliran pemikiran tersebut 

dengan menitik beratkan kepada pendekatan Wasati yang 

bersifat kontekstual. 185 

Pemahaman makna seperti itu para ulama Sulawesi 

Selatan sepakat menerima baik nama Darud Dakwah Wal-

Irsyad yang disingkat DDI dalam versi Indonesia dan 

Addariyah dalam versi bahasa Arab. Adapun maksud dan 

tujuan yang dicita-citakan oleh para ulama (pendiri) adalah 

untuk mencari jalan tengah (wasati) dalam mengantisipasi 

pemikiran Islam yang berkembang di Sulawesi Selatan ketika 

 
184 Muiz Kabry, Sejarah Kebangkitan dan Perkembangan Darud 

Dakwah WalIrsyad (DDI), h. 12 

185Andi Syamsul Bahri Andi Galigo, Organisasi Darud Dakwah Wal-
Irsyad (DDI), h. 3  
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itu, yaitu pemikiran Islam kaum muda dan kaum tua yang 

ternyata memberi kesan negatif terhadap nilai-nilai Islam 

yang berkembang. Terlebih dengan munculnya berbagai 

ideologi yang menyimpang, baik yang bersifat tradisional 

seperti tarekat-tarekat tasawuf yang berbau kebatinan, 

maupun yang modern seperti komunisme, liberalisme, 

sosialisme dan lain-lain.186 

Munculnya berbagai pemahaman Islam yang saling 

bertentangan antara satu dengan lainnya, cukup 

membingungkan masyarakat Islam ketika itu. Masalah 

furuiyyah dalam Islam terkadang menjadi ajang 

perbincangan di kalangan para muballig dalam masjid, begitu 

juga munculnya pengaruh kebatinan melalui praktek tarekat 

tasawuf sehingga institusi tarekat menjadi sasaran serangan 

oleh sebagian masyarakat Islam sehingga Ulama berpendapat 

bahwa perlu adanya usaha peningkatan sistem pendidikan 

Islam merupakan jalan terbaik dan tepat untuk 

menyelesaikan persoalan masyarakat.187  

Selanjutnya AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle diberi 

amanah sebagai ketua untuk memimpin organisasi baharu 

tersebut, yaitu Darud Dakwah Wal-Irsyad dan AGH. 

Muhammad Abduh Pabbajah sebagai setiausahanya 

(sekretaris). Keduanya dipandang cakap dan mampu oleh 

musyawarah untuk melaksanakan pengelolaan selanjutnya 

sebagaimana mestinya.  

 
186 Andi Syamsul Bahri Andi Galigo, Organisasi Darud Dakwah Wal-

Irsyad (DDI), h. 4. 

187Andi Syamsul Bahri Andi Galigo, Organisasi Darud Dakwah Wal-
Irsyad (DDI), h. 4 
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Di samping itu, telah dikokohkan pula susunan 

pengurus, berdasarkan rekomendasi dari hasil musyawarah 

alim ulama di Watan Soppeng tahun 1366 H/1947 M sebagai 

berikut: 

Ketua Umum            : AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle 

Ketua Muda            : AGH. M. Daud Ismail 

Penulis satu           : AGH. M. Abduh Pabbadja 

Penulis dua           : AGH. Ali Al-Yafie 

Bendahara           : AGH. Madani 

Pembantu-Pembantu         : AGH. Abdul Muin Yusuf 

                                          AGH. M. Yunus Maratan 

                             AGH. Abdul Kadir 

                      AGH. Muhammad Tahir 

                               Ustaz  Sayyid Ali Mathar 

                         AGH. Abdul Hafid 

                            AGH. Baharuddin Syata 

                           AGH. H. Kittab 

                            H. Muchadi (Pangkajenne) 

                             T.N.B. Parepare. 

Penasehat           : Syekh AGH. M. As’ad (Sengkang) 

                Syekh H. Amudi Syekh  Abdul  

                 Rahman Firdaus (Parepare) 

                            H.  Zainuddin  (Jaksa Parepare) 

                             Muhammad Aqib Macasai.188  

Terbentuknya organisasi DDI adalah merupakan salah 

satu wujud kepedulian Alim ulama Ahli Sunnah Wal-Jama’ah 

dalam peningkatan sistem pendidikan Islam di Sulawesi 

Selatan dan merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan 

persoalan yang dihadapi masyarakat, Indonesia pada masa 

itu sudah menjadi sebuah Negara Merdeka (1945) dan Raja-
 

188Anggaran Dasar Pertama Darud Dakwah WalIrsyad  (DDI) Tahun 
1947, h.4 (pasal 10). 
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raja pun telah menerima integrasi kerajaan masing-masing 

untuk bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI). 

3) Asas dan Tujuan Organisasi DDI 

Anggaran Dasar DDI pada pasal 2 dinyatakan bahwa 

organisasi ini berasaskan syariat Islam mengikut paham Ahli 

Sunnah Wal-Jama’ah.  Asas ini ditetapkan pada awal 

berdirinya Darud Dakwah WalIrsyad (DDI) tahun 1947 

hingga Muktamar ke-14 tahun 1979.189 

Namun karena perkembangan dan tingkat perjuangan 

organisasi, maka dalam Muktamar DDI ke-15 tahun 1984 di 

Kaballangan Pinrang pasal 2 Anggaran Dasar DDI telah 

disempurnakan dengan perubahan:  

1. Persatuan ini berasaskan Islam Ahli Sunnah Wal-

Jama’ah.  

2. Persatuan ini berasaskan Pancasila. 

Pancasila sebagai falsafah Negara yang menjadi asas 

organisasi DDI, mengandung pengertian bahwa pandangan 

hidup untuk bernegara, berbangsa dan bermasyarakat bagi 

warga Darud Dakwah Wal-Irsyad (DDI) adalah Pancasila.190 

Ini terjadi karena kebijakan Soeharto pada masa itu 

mewajibkan kepada seluruh kompnen bangsa termasuk 

organisasi masyarakat wajib berasas tunggal. 

Bidang pemahaman aqidah, sistem keyakinan yang 

dipegang dan dikembangkan adalah mengikuti paham 

 

189Pada Muktamar  ke 18 tanggal 17-19 September 1998 di 
Makassar berubah menjadi pasal 3 mengenai akidah dan pasal 4 
mengenai asas sampai Muktamar ke 19. 

190 Anggaran Dasar DDI, (PB DDI, 1985), h.2.  
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Madrasah Asya’ariah  (salaf dan khalaf). Sedangkan dalam 

bidang fiqhi, sumber pengambilan hukumnya adalah al-

Qur’an, Hadis, Ijma’,dan Qiyas. Meskipun DDI konsisten pada 

mazhab Imam Syafi’i,191 namun tidak menafikan mazhab 

lainnya dalam lingkungan Ahli Sunnah Wal-Jama’ah terutama 

pada mazhab yang mu’tabar seperti mazhab Hanafi,192 

Maliki,193 dan Hambali sebagai mazhab yang mu’tabar.194 

Sementara golongan-golongan yang lainnya ada yang tidak 

 
191Nama lengkapnya adalah Abdillah Muhammad bin Idris bin 

Abbas bin Usman bi Asysyafi’i al Muththalibiy. Lahir di Ghazzah daerah 
Palestina tahun 50 H (767 M). Wafat pada tahun 204 H (820 M) di Mesir. 
Dasar Imam Syafi’i adalah: (1) al-Qur’an, (2) Sunnah Rasulullah Saw (3) 
Ijma’, (4) Qiyas dan (5) Isti’dhal. Lihat Ahmad Zaki Mubarak dan 
Muallimin Muntari, Sunnah-Bid’ah Rahmat atau Permusuhan. (Cet. I; Solo: 
Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011), h. 47-49.  

192Nama lengkapnya adalah Nu’man bin Tsabit bin Zauthah bin 
Muhammad. Lahir di kota Kufah pada tahun 80 H (699 M) pada masa 
pemerintahan Islam di bawah  kekuasaan Abd. Malik bin Marwan khalifah 
ke-5 bani Umayyah. Wafat tahun 150 H (767 M) pada masa pemerintahan 
Abbasiyah yaitu dalam pemerintahan Abu Ja’far Al Mansur yaitu khalifah 
ke-2.  Dasar mazhabnya adalah: (1) Al-Qur’an, (2) Sunnah Rasulullah Saw 
dan Athar yang Shahih masyhur di antara ulama yang Ahli, (3) Fatwa-
fatwa dari sahabat, (4) Qiyas, (5) Istihsan, dan (6) adat yang berlaku di 
kalangan umat Islam.  Ibid, h. 40-42 

193Nama lengkapnya adalah Malik bin Abi Amir al Ashbahi. Lahir di 
Madinah  pada tahun 93 H (712 M) pada masa pemerintahan Sulaiman bin 
Abd. Malik dari khalifah ke-7 Bani Umayyah. Wafat pada usia 87 tahun. 
Dasar-dasar mazhabnya adalah: (1) Al-Qur’an, (2) Sunnah Rasulullah Saw 
yang beliau pandang Shah, (3) Ijma’ para ulama Madinah, dan (4) (5) 
Istishlah  atau  Mashyalihul Murshalah. Ibid,  h. 43-46. 

194Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad. Silsilah beliau  
bertemu dengan Rasulullah Saw pada Datuk Rasulullah yaitu Nizar. Lahir 
di Bagdad pada tahun 164 H (780 M). Wafat pada tahun 241 H (855 M) 
dalam usia 77 tahun. Dasar hukum mazhab Hambali adalah: (1) Nash al-
Qur’an, (2) Hadis Sahih, (3) Fatwa para sahabat Nabi yang masih 
diperselisihkan, dipilihnya yang lebih dekat kepada al-Qur’an atau 
Sunnah, (4) Hadis Mursal (5) Hadis dhaif, dan (6) Qiyas, Ibid, h. 49-53.   
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mengakui keutuhan empat sumber pengambilan hukum 

tersebut yang cenderung untuk tidak menggunakan ijma’ dan 

qiyas dan menggantinya dengan ijtihad, walaupun 

sebenarnya sulit membedakannya secara mendasar  antara 

ketiganya. 

Butir-butir yang terkandung dalam Anggaran Dasar 

tersebut di atas menjiwai seluruh aktivitas warga DDI baik 

dalam hubungan horizontal maupun vertikal. Dalam bidang 

aqidah Ahli Sunnah Wal-Jama’ah adalah merupakan ideologi 

yang utuh secara menyeluruh, bukan sekedar istilah saja 

dalam ilmu kalam atau teologi semata, artinya ia mempunyai 

hubungan yang menyeluruh dalam berbagai aspek 

kehidupan.  

Pada Muktamar DDI ke-20 tahun 2009 di Makassar 

telah menetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangganya tentang aqidah pada pasal 3 berbunyi 

“Darud Dakwah WalIrsyad sebagai jam’iyah diniyah 

Islamiyah beraqidah Islam menurut paham Ahli Sunnah Wal-

Jama’ah dan menganut salah satu dari mazhab; Hanafi, Maliki, 

Syafii dan Hanbali. 

Sedangkan Asas DDI ditetapkan dalam pasal 4 berbunyi; 

“Darud Dakwah Wal-Irsyad berasaskan pancasila dengan sila 

Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan 

beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 

perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh  rakyat Indonesia.195 

Persoalan mengikuti mazhab dalam  penggunaan dasar 

hukum adalah masalah yang agak sulit sehingga 

 
195Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Program Umum dan 

Taushiyah (Rekomendasi (Makassar)  
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menimbulkan perbedaan pandangan sejak dulu hingga 

sekarang. Menurut Syaikh Ramadhan al-Buty, sebagian besar 

kaum Muslimin merasa resah atas desakan golongan lain 

yang terus menerus berusaha ingin melepaskan mereka dari 

empat mazhab dan imam-imam mazhab yang masyhur. 

Sebagian mereka adalah orang awam/masyarakat yang tidak 

mempunyai kemampuan ilmiyah, tapi dengan fitrah 

Islamiyah yang murni dan kejernihan pikiran, mereka 

merasakan bahwa seruan golongan anti mazhab sebenarnya 

jauh lebih menyimpang. Kedudukan orang yang belum 

mampu mengambil hukum langsung dari kitab dan Sunnah, 

baik pada zaman sahabat, tabi’in dan generasi sesudahnya 

adalah harus mengikuti mazhab yang sudah sampai pada 

kemampuan mengambil hukum dari Kitab dan Sunnah.196 

Indonesia penganutnya mayoritas Muslim yang 

menganut mazhab Syafi’i, karena Pengadilan Agama dan 

Pengadilan Negeri (jika ada urusannya dengan hukum Islam) 

dalam keputusannya selalu mengambil dalil-dalil yang 

berasal dari kitab-kitab fiqhi mazhab Syafi’i. Masyarakat 

Indonesia juga disebut sebagai  masyarakat Muslim Sunni 

karena menolak paham Syi’ah dan paham lainnya yang 

bertentangan dan dapat menerima dalil-dalil dari manhaj 

Ahli Sunnah Wal-Jama’ah secara menyeluruh walaupun 

mereka mendahulukan mazhab Syafi’i dibanding dengan 

mazhab lainnya.197 

 

196Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buti, Alla Mazhabiyyat Akhtar 
Bid’atin Tuhaddidu al-Syariat al-Islamiyah, (Ed. 2, Dimasq: t.pt, 1970), h. 
8-10. 

197Hasbullah Bakry, Bunga Rampai Tentang Islam, Negara Hukum, 
(Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1984)h, 51. 
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Sedangkan Pancasila sebagai falsafah Negara yang 

menjadi asas DDI, mengandung pengertian bahwa pandangan 

hidup bernegara berbangsa dan bermasyarakat warga DDI 

adalah Pancasila.198 Perubahan dasar ini disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi perkembangan politik di Indonesia agar 

tidak dibekukan oleh Pemerintah terutama pada tahun 1985, 

seluruh organisasi harus memilih Pancasila sebagai Asas 

Tunggal. 

Tujuan didirikannya DDI sebagaimana terkandung 

dalam Anggaran Dasarnya yang pertama pada pasal 4 

berbunyi serbagai berikut:  

1. Memajukan kecerdasan umum dan peradaban 

kemanusiaan. 

2. Menyampaikan ajaran Islam dan menyadarkan umat 

supaya hidup bertakwa.  

3. Menuntun umat kearah pelaksanaan ajaran Islam guna 

mewujudkan pribadi yang berakhlakul karimah.  

4. Memelihara persatuan kaum muslimin dan perdamaian 

dalam masyarakat.199 

Namun tujuan tersebut lebih diperluas cakupannya 

pada Muktamar DDI ke- 20 dengan mengaitkan usaha 

sebagaimana tercantum dalam bab IV pasal 7 berbunyi 

“Organisasi ini didirikan dengan tujuan terbentuknya 

individu muslim yang beriman, bertakwa, berakhlakul 

karimah yang mengabdi dan mengamalkan usaha fisabilillah, 

menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, demi 

 
198Anggaran Dasar DDI, (Parepare: Pengurus Besar DDI, 1985), h.2.  

199 Anggaran Dasar DDI 
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terwujudnya masyarakat adil dan makmur diridhoi Allah 

Swt.200 

Untuk mencapai tujuan tersebut, tidak terlepas dari 

cita-cita awal yakni melahirkan generasi pelanjut perjuangan 

Nabi Muhammad yakni khairu ummah yang berperan aktif 

untuk memajukan ilmu dan beramal ikhlas sesuai dengan 

prinsip Ahli Sunnah Wal-Jama’ah dalam bentuk pengamalan, 

sama ada dalam bentuk pengamalan aqidah, syariah, dan 

akhlak/tasawuf. Hal ini sejalan dengan apa yang telah 

dirumuskan oleh AGH. Bisyri Mustafa bahwa, paham Ahli 

Sunnah Wal-Jama’ah tetap berpegang teguh kepada tradisi 

yaitu:  

1. Dalam bidang hukum Islam, ajaran-ajaran yang diikuti 

adalah ajaran dari salah satu mazhab empat. Pada 

prakteknya, para kyai adalah penganut kuat mazhab 

Syafi’i.  

2. Dalam bidang tauhid menganut ajaran-ajaran Imam Abu 

Hasan al-Asy’ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi.  

3. Dalam bidang tasawuf menganut dasar-dasar ajaran 

Imam Abu Qasim al-Junayd.201 

Mencermati asas dan tujuan DDI di atas, maka DDI 

sebagai organisasi dalam hidup berbangsa dan bernegara, 

tetap tunduk pada peraturan pemerintah yang telah 

menetapkan pancasila sebagai pandangan hidup, dan dalam 

hidup beragama tetap konsisten dengan paham Ahli Sunnah 

 

200Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Program Umum 
dan Taushiyah (Rekomendasi) Darud Da’wah Wal-Irsyad (DDI), Hasil 
Muktamar DDI ke XX di Makassar tahun 2009, h. 3..  

201K.H Bisri Mustafah, Risalah Ahli Sunnah Wal-Jama’ah, (Menara 
Kudus: NP Yayasan al-Ibris), h. 19. 
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Wal-Jama’ah yang diperankan oleh tokoh ulama dari masing-

masing bidang. 

4) Perkembangan DDI pada Masa AGH. Abdul Rahman 

Ambo Dalle    

Pasca dicetuskannya nama DDI pada Musyawarah Alim 

Ulama di Watan Soppeng tahun 1366 H / 1947 M, AGH. Abdul 

Rahman Ambo Dalle berusaha menindaklanjuti amanah 

tersebut dengan segera mengadakan musyawarah atau 

pertemuan dengan guru-guru Madrasah Arabiyah Islamiyah 

(MAI) yang ada di Mangkoso dan utusan-utusan cabang  dari 

berbagai daerah. Musyawarah tersebut dilaksanakan di 

Mangkoso pada bulan Sya’ban 1366 H / 7 Juli 1947 yang 

menyepakati pengintegrasian MAI Mangkoso beserta seluruh 

cabang-cabangnya ke dalam organisasi DDI, dan Mangkoso 

pun ditetapkan sebagai pusat organisasi DDI.202   

Di sinilah titik awal munculnya DDI Mangkoso, baik dari 

segi  organisasi maupun sebagai lembaga pendidikan 

madrasah atau pesantren. Walaupun pada hakikatnya MAI 

Mangkoso sebagai cikal bakal DDI, sudah berdiri dan berjalan 

lancar sejak sembilan tahun sebelumnya, yaitu tahun 1938 di 

bawah asuhan AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle sendiri. 

Kemahiran managerial dan pengalaman administrasi 

yang dimiliki AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle terus 

meningkat dengan usaha membangun dan mengembangkan 

sayap DDI baik sebagai organisasi maupun sebagai pusat 

pendidikan Islam dalam bentuk ma’had atau pesantren. 

Perkembangan ini ditandai dengan pembukaan cabang-

cabang DDI berbasis madrasah dan pesantren diberbagai 

 
202Andi Syamsul Bahri Andi Galigo, Organisasi Darud Dakwah 

WalIrsyad (DDI), h. 5. 
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kawasan dan daerah di Sulawesi Selatan, misalnya di Pattojo-

Soppeng, Paria, Siwa Wajo, Bonto-Bonto Pangkajene dan lain-

lain. 

Untuk meningkatkan koordinasi cabang-cabang DDI 

yang sudah ada maupun untuk pengembangannya di daerah-

daerah yang belum ada DDI, maka pimpinan pusat DDI sejak 

tahun 1947 berada di Mangkoso, lalu kemudian pindah ke 

Parepare pada tahun 1950, ketikamana Anre Gurutta 

diangkat menjadi Qadi dan sekaligus ketua Departemen 

Agama Parepare.   

Beberapa hal yang mendukung perpindahan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Parepare merupakan kota yang cukup strategis dalam 

kaitan geografisnya di lingkungan daerah-daerah 

Sulawesi Selatan. Ia juga berada di tengah-tengah 

jaringan perhubungan satu daerah dengan daerah yang 

lain, baik melalui darat maupun laut. 

2. Faktor lain yang menunjang perpindahan itu adalah 

karena adanya beberapa dermawan atau Pembina DDI 

setempat yang bersedia menyumbangkan akomodasi dan 

logistik organisasi. 

3. Berkaitan dengan AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle yang 

pada saat itu menjabat sebagai Qadhi Swapraja 

Mallusetasi di Parepare.203 

Di samping pembukaan cabang DDI di kawasan 

Nusantara, AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle juga meluaskan 

aktivitasnya dengan membuka pesantren di kota Parepare, 

dan pada waktu itu ia dilantik menjadi Qadhi Parepare, 

 
203H. Abd. Aziz al-Bone, Transformasi Kelekturan Pesantren di 

Sulawesi Selatan, (Ujung Pandang: Balai Kajian Lektur Keagamaan, 1983), 
h. 65.  
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sedangkan DDI Mangkoso diamanahkan kepada kader 

terbaiknya, yaitu AGH. Amberi Said unuk memimpinnya, yang 

kini dilanjutkan oleh putra sulungnya AGH. Prof. Dr Faried 

Wajedi, M.A. 

Perjalanan hidup DDI, telah mengalami berbagai 

gelombang dan cobaan, diantaranya ialah penculikan AGH. 

Abdul Rahman Ambo Dalle oleh gerakan Darul Islam/Tentara 

Islam Indonesia (DI/TII) yang mula-mula beroperasi di 

sekitar tahun 1950 di seluruh daerah Sulawesi Selatan dan 

Tenggara di bawah pimpinan Abdul Qahhar Mudzakkar (La 

Domeng). Pada saat itu AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle 

berhasil diculik dan tinggal di hutan bersama anak dan 

istrinya selama 8 tahun.204 

Menurut pengakuan AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle 

pada juru tulis “Gatra” bahwa selama berada dalam 

perjuangan Qahhar Mudzakkar, lembaga pendidikan dan 

pengurusan DDI diteruskan oleh anggota pengurus besar 

lainnya, yaitu AGH. Muh. Abduh Pabbajah, AGH. M.Ali Yafie, 

AGH. Haruna Rasyid, AGH. M. Amin Nashir, AGH. Muhammad 

Amberi Said, AGH. Muh. Yusuf Hamzah, AG Muhammad Ali 

Yusuf, dan AGH. Muh. As’ad Ali Yafie. Sekembalinya AGH. 

Abdul Rahman Ambo Dalle dari hutan, ternyata menambah 

semangat baru bagi teman-teman pembina DDI. Mereka 

mengadakan musyawarah dan memutuskan mendirikan 

perguruan tinggi DDI al-Jami’ah al-Islamiyah Addariyah (UI 

DDI Addariyah), dan beliau dipercayakan langsung sebagai 

 

204Fajar Hariyanto, Berita Duka dari Gurutta, Majalah Tiras, Nomor 
46 (tahun II/12 Desember 1996), h. 91.  
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rector pertamanya, sebagai sebuat universitas Islam pertama 

di Sulawesi Selatan.205 

Sejarah perjalanan hidup DDI, setelah berselang lebih 

kurang 12 tahun dari fase penyelamatan DDI dari tragedi 

DI/TII, maka pada awal tahun 1977 menjelang Pemilihan 

Umum (pilihan raya) satu lagi tragedi  yang menimpa DDI, 

suatu tantangan yang menentukan mampu atau tidaknya DDI 

untuk melestarikan hidupnya pada fase selanjutnya. Hal ini 

disebabkan pernyataan AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle 

setelah mengadakan shalat istikharah seminggu lamanya 

meminta petunjuk kepada Allah, dan yang diperoleh adalah 

membenarkan ikut bergabung dalam parti kerajaan Golongan 

Karya (Golkar) demi kepentingan umat. Akibatnya berbagai 

tuduhan yang dialamatkan kepadanya, dan serangan yang 

paling menyakitkan setelah dirinya dituding telah 

menyeleweng  dari perjuangan awal DDI.206 

Dampak dari kebijakan peristiwa di atas, maka kampus 

Pesantren DDI yang berada di Ujung Lare Parepare yang 

mempunyai kurang lebih 500 orang santri laki-laki di bawah 

asuhan langsung AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle. Akibat dari 

Pemilihan Umum (pilihan raya) tahun 1977 maka santri yang 

tinggal sekitar 75 orang. Sementara kampus DDI Ujung Baru 

Parepare di bawah asuhan dan tanggung jawab AGH. M.Yusuf 

Hamzah, ustz H. Mahbub mempunyai santri sekitar 300 

 
205Anton Santoso. S, Gurutta Seabad lebih dalam Majalah Gatra, h. 

59.  

206 H. Abd. Muiz Kabry, Sejarah Kebangkitan dan Perkembangan 
Darud Dakwah WalIrsyad (DDI), h. 130. 
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orang. Setelah Pemilu 1977, jumlah mereka yang tinggal 

hanya sekitar 60 orang termasuk penulis.207 

Peristiwa ini hampir saja membuat AGH. Abdul Rahman 

Ambo Dalle pindah ke Kalimantan Timur. Namun karena 

Bupati Kepala Daerah Pinrang H. Andi Patonangi 

menawarkan jasa baiknya untuk menggunakan sebuah 

tempat di daerahnya untuk dijadikan kampus Pondok 

Pesantren. Itulah awal berdirinya Pondok Pesantren 

“Manahil al-‘Ulum DDI Kaballangang Pinrang” yang masih 

eksis hingga sekarang.208 

Hal lain yang mendorong  AGH. Abdul Rahman Ambo 

Dalle pindah ke Kaballangan adalah adanya kampus DDI lil-

Banin dan DDI lil-Banat di tempat yang berdekatan. Gurutta 

mempunyai pandangan  yang lebih luas bahwa dengan 

membina pondok pesantren yang santrinya bergabung laki-

laki dan perempuan menyebabkan pengawasannya menjadi 

lebih berat.209 

Walaupun demikian, sebagai pimpinan yang arif dan 

bijaksana, serta memiliki wawasan yang luas dan penuh 

pertimbangan, dalam menghadapi situasi bagaimanapun 

rumitnya tetap saja mempunyai satu prinsip dan pilihan yaitu 

membangun dan berjalan seiring dengan langkah 

pemerintah. Sementara sebagian santri laki-laki dan 

perempuan terjadi pro dan kontra terhadap ketetapan dan 

 

207H. Abd. Muiz Kabry Sejarah Kebangkitan dan Perkembangan 
Darud Dakwah WalIrsyad (DDI), h. 131 

208 Fajar Haryanto, “Berita Duka dri Gurutta” Majalah Tiras, h. 91. 

209Lihat Muh. Yusuf, “Suatu Studi Sistem Pelaksanaan Pendidikan 
Islam di Pondok Pesantren DDI Kaballangan Kabupaten Pinrang” (Skripsi, 
Fakultas Tarbiyah IAI DDI Addariyah Pinrang, 1992/1993), h. 16. 
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langka kebijakan pimpinan. Akhirnya mereka yang tidak 

sepaham dengan AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle,  mereka 

hanya ikut-ikutan tanpa alasan tertentu dengan mengikuti 

semangat emisionalnya pindah ke pesantren DDI “al-Furqan” 

yang dipimpin langsung oleh AGH. Muh. Abduh Pabbajah. 

Sedangkan mereka yang pro ikut bersama dengan Gurutta ke 

Kaballangan, dan santri yang ikut pindah ketika itu hanya 

berjumlah 9 (sembilan) orang santri.210  

Pesantren Kaballangan ini mulai dibangun pada tanggal 

1 November 1979 oleh AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle dan 

diresmikan oleh Menteri Agama RI, H. Alamsyah Ratu Perwira 

Negara pada tanggal 7 Nopember 1980.211 

Perpindahannya ke Kaballangan Pinrang, tidaklah 

berarti beliau tidak sabar dalam menerima cobaan dan ujian, 

tetapi pandangannya jauh ke depan untuk mengembangkan 

sayap DDI tanpa melupakan santri perempuan di Parepare. 

Sekali seminggu beliau memberi pelajaran kepada santri. 

Pada saat itu Pondok Pesantren DDI lil Banat dipusatkan di 

Parepare di bawah tanggung jawab AGH. Muhammad Yusuf 

Hamzah dan AGH. Abu Bakar Zainal, sedangkan Pesantren 

DDI lil Banin dipusatkan di Kaballangan Pinrang yang 

dipimpin langsung oleh AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle.  

Pada pertengahan September 1993 dalam Muktamar 

DDI ke-17 menyetujui perpindahan pusat DDI dari Parepare 

ke Ujung Pandang menyepakati perubahan Anggaran Dasar 

DDI pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: ”Persatuan ini berpusat di 

tempat berkedudukannya Pengurus Besar (PB-DDI) sehingga 

 
210H.M. Yahya Ahmad, Wawancara oleh penulis di Makassar, 17 Mei 

2012.  

211Muh. Yusuf, Suatu Studi Sistem Pelaksanaan Pendidikan Islam di 
Pondok Pesantren DDI Kaballangan Kabupaten Pinrang, h. 16. 
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berbunyi “Persatuan ini berpusat di Ujung Pandang 

(Makassar) sejak tahun 1993 hingga kini beralamat di Jalan 

Nuri  No. 90 Telpon 0411- 859973 Makassar. 212  

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa di daerah 

manapun AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle mengabdikan diri, 

akan mendapat sambutan baik dari masyarakat setempat 

meskipun tidak lepas dari berbagai tantangan dan rintangan 

yang dihadapi, organisasi DDI yang dipimpinnya tetap eksis 

dari masa ke masa. Bahkan sebagai organisasi yang dinamis, 

secara rutin telah mengadakan muktamar sebagai institusi 

tertinggi organisasi dan merupakan kelanjutan  dari 

konferensi tahunan guru-guru MAI sebelumnya.  

Karena itu, organisasi Darud Dakwah Wal-Irsyad dari 

masa ke masa senantiasa mendapat perhatian yang tulus 

ikhlas dari AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle sejak berdirinya 

hingga beliau wafat pada 1996 sebagaimana terlihat dalam 

muktamar.213 

Tabel  3. DDI dari Muktamar Ke- Muktamar 

No Pelaksanaan Tempat Tahun Keputusan 

1. Muktamar ke-1 Mangkoso 1948 Mengesahkan 
Susunan 
Pengurus  DDI 
hasil 
Musyawarah 
Watang 

 
212Abd. Aziz al-Bone, Transformasi Kelekturan Pesantren di Sulawesi 

Selatan, (Ujung Pandang: Balai Kajian Lektur Keagamaan, 1983), h. 66 

213Lihat Azhar Arsyad dkk, Ke-DDI-an Sejarah dan Pandangan atas 

Isu-isu Kontemporer (Cet. II; Yogyakarta: LKiS, 2005), h. 44-47. Juga Abd. 
Muiz Kabry, Darud Dakwah Wal-Irsyad (DD) Dalam Simpul Sejarah 
Kebangkitan dan Perkembangan, (t.tp: t.pt, 2007), h. 106-112.  
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Soppeng 
untuk periode 
1948-1949. 

2. Muktamar ke-2 Parepare 1949 Pengurus 
Besar DDI 
pindah dan 
berpusat di 
Parepare 
dengan Ketua 
Umum AGH. 
Abdul 
Rahman 
Ambo Dalle 
periode 1949-
1950. 

3. Muktamar ke-3 Makassar 1950 Menetapkan 
kembali AGH. 
Abdul 
Rahman 
Ambo Dalle 
sebagai Ketua 
Umum  
didampingi 
oleh H.M Ali 
Yafie sebagai 
Sek. Umum 
periode 1950-
1952. 

4. Muktamar ke-4 Parepare 1952 Ketua Umum 
dan 
Sekretaris 
Umum tetap 
untuk periode 
1952-1953. 

5. Muktamar ke-5  Parepare 1953 Susunan 
Pengurus PB-
DDI periode 
1953-1955 
dengan Ketua 
dan 



Eksistensi Ahli Sunnah Wal-Jama’ah dalam Pemikiran Islam: (Sorotan 

Pemikiran Agh. Abdul Rahman Ambo Dalle) 

 

133 

 

Sekretaris 
tetap 
sebelumnya. 

6. Muktamar ke-6 Parepare 1955 Mengkat AGH. 
M Abduh 
Pabbajah 
sebagai Ketua 
Umum dan 
Sek. Umum H. 
Hakim 
Lukman 
periode 1955-
1957.  

7. Muktamar ke-7 Pangkajene 
Sidrap 

1957 Mengangkat 
PB-DDI 
periode 1957-
1959 dengan 
Ketua Umum 
dan Sek. 
Umum 
terpilih sama 
sebelumnya. 

8. Muktamar ke-8 Sawitto 
Pinrang 

1959 Memilih 
kembali AGH. 
M Abduh 
Pabbajah 
sebagai Ketua 
Umum dan 
Muh Nur Hay 
untuk 
memimpin 
PB-DDI 
periode 1959-
1961. 

9. Muktamar ke-9 Parepare 1961 PB-DDI 
periode 1962-
1965 dengan 
Ketua Umum 
AGH. M Ali Al-
Yafier dan 
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Sek. Umum H. 
Tanetting 
Syamsuddin. 

10. Muktamar ke-
10 

Ujung 
Pandang 

1965 PB-DDI 
periode 1965-
1968 dengan 
Ketua Umum 
AGH. Abdul 
Rahman 
Ambo Dalle 
dan Sek. 
Umum H. 
Tanetting 
Syamsuddin. 

11. Muktamar ke-
11 

Watan 
Soppeng 

1968 PB-DDI 
periode 1968-
1971 Ketua 
Umum AGH. 
Abdul 
Rahman 
Ambo Dalle 
dan Sek. 
Umum Drs. 
H.M. Busaeri 
Juddah. 

12. Muktamar ke-
12 

Parepare 1971 PB-DDI 
periode 1971-
1975 Ketua 
Umum AGH. 
Abdul 
Rahman 
Ambo Dalle 
dan Sek. 
Umum Abdul 
Rasyid Rauf, 
BA. 

13. Muktamar ke-
13 

Parepare 1975 PB-DDI 
periode 1975-
1979 Ketua 
Umum AGH. 
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Abdul 
Rahman 
Ambo Dalle 
dan Sek. 
Umum Drs. 
Abd. Muiz 
Kabry. 

14. Muktamar ke-
14 

Parepare 1979 PB-DDI 
periode 1979-
1983 Ketua 
Umum dan 
Sek. Umum 
tetap. DDI 
kembali ke 
mabda awal. 

15. Muktamar ke-
15 

Kaballangan 1983 PB-DDI 
periode 1983-
1989 Ketua 
Umum Drs. 
Abd. Muiz 
Kabry dan 
H.M. Yunus 
Shamad, Lc. 
Sek. Umum 
AGH. Abdul 
Rahman 
Ambo Dalle 
sebagai Rais 
Majelis A’la’. 
Deklarasi DDI 
menerima 
Pancasila 
sebagai asas 
tunggal. 

16. Muktamar ke-
16 

Kaballangan 1989 Memilih 
kembali AGH. 
Abdul 
Rahman 
Ambo Dalle 
sebagai  
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Ketua Umum 
dan H.M. 
Yunus 
Shamad, Lc 
periode 1989-
1993. 

17. Muktamar ke-
17 

Ujung 
Pandang 

1993 Memilih 
kembali AGH. 
Abdul 
Rahman 
Ambo Dalle 
sebagai  
Ketua Umum 
dan Dr.Ir.H.M. 
Saleh S. Ali, 
M.Sc sebagai  
sekjen 
periode 1993-
1998. 

18. Muktamar ke-
18 

Ujung 
Pandang 

1998 PB-DDI 
periode 1998-
2003 Ketua 
Umum Abd. 
Muiz Kabry 
dan Sek. 
Umum Abd. 
Rahman 
Idrus. 

19. Muktamar ke-
19 

Makassar 2003 PB-DDI 
periode 2003-
2008 Ketua 
Umum H. Abd. 
Muiz Kabry 
dan Sekjen 
H.M Alwi 
Nawawi, 
M.Pd, 
sedangkan 
Busyairi 
Juddah 
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sebagai Rois 
Majelis A’la. 

20. Muktamar ke-
20 

Makassar 2009 PB-DDI 
periode 2009-
2014 Ketua 
Umum H.M. 
Yunus 
Shamad, Lc. 
dan Sekjen 
Muh Azhar 
Arsyad, 
sedangkan 
Abd. Muiz 
Kabry sebagai 
Rois Majelis 
A’la. 

Memperhatikan tabel di atas, dapat dipahami bahwa 

sejak dicetuskannya nama DDI di Watan Soppeng, posisi 

Ketua Umum adalah AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle yang 

disahkan melalui Muktamar ke-1 hingga Muktamar ke-5 di 

Parepare. Namun pada Muktamar ke-6, AGH. Abdul Rahman 

Ambo Dalle digantikan oleh  AGH. Muhammad Abduh 

Pabbajah sebagai Ketua Umum karena beliau terhalang 

dengan peristiwa  bergabungnya bersama Qahar Mudzakar. 

Pada Muktamar ke-10, tampuk kepemimpinan 

dipegang kembali oleh AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle 

hingga Muktamar ke-14 sekaligus penegasan sikap 

independensi DDI terhadap pergolakan politik praktis. 

Tetapi, pada Muktamar ke-15 terjadi perubahan pola dan 

struktur organisasi internal DDI dimana AGH. Abdul Rahman 

Ambo Dalle posisinya sebagai Rais Majelis A’la sedangkan 

Ketua Umum dipegang oleh Drs. Abd. Muiz Kabry. Sistem ini 

hanya berjalan satu periode saja, karena AGH. Abdul Rahman 

Ambo Dalle tidak setuju dengan istilah tersebut (Rois Majelis 
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A’la), sehingga pada Muktamar ke-16 (1989-1993) terjadi 

perubahan dengan terpilihnya kembali AGH. Abdul Rahman 

Ambo Dalle sebagai Ketua Umum hingga Muktamar ke-17 

(1993-1998). Walau bagaimanapun periode tersebut 

berakhir dengan wafatnya beliau pada tahun 1996. 

Pola kepengurusan tersebut di atas, menyerupai sistem 

yang ada dalam organisasi Nahdatu Ulama (NU) sehingga 

muncul dugaan sebagian orang bahwa, DDI sama dengan NU 

padahal itu tidak benar, AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle 

tidak pernah menyatakan diri sebagai kader NU dan tidak 

juga menyamakan NU dengan DDI meskipun dalam bidang 

syari’ah/amaliyah kelihatannya banyak kesamaan di antara 

keduanya. Beliau juga tidak pernah menolak organisasi 

Muhammadiyah. bahkan kader Muhammadiyah ada yang 

menjadi pengurus di DDI. Ini  berarti bahwa beliau cukup 

netral dan akomodatif terhadap sikap NU dan 

Muhammadiyah tanpa pilih kasih.   

5) DDI Pasca Wafatnya  AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle   

Sejak AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle meninggal dunia 

pada tahun 1996, perjalanan Darud Dakwah Wal-Irsyad 

(DDI) berhadapan dengan permasalah yang serius sehingga 

muncul benih-benih perpecahan dalam internal DDI. 

Setidaknya ada dua faktor penyebab yaitu: krisis 

kepemimpinan, dan manajemen pengelolaan yang tidak 

tertata dengan baik. 

Kerinduan warga Darud Dakwah Wal-Irsyad (DDI) 

kiranya DDI kembali dipimpin oleh figur ulama, namun 

sangat disayangkan satu persatu ulama pendiri DDI telah 

tiada sehingga masing-masing figur merasa berhak untuk 

melanjutkan cita-cita dan perjuangan AGH. Abdul Rahman 

Ambo Dalle untuk kejayaan umat. Tapi realitasnya organisasi 
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DDI yang telah dirintis oleh beliau saat ini  berada di tepi 

jurang kehancuran.  

Manajemen pengelolaan dan pembinaan pondok 

pesantren serta madrasah yang menjadi misi DDI tidak lagi 

fokus, karena Pengurus Besar (PB-DDI) lebih banyak 

merespon isu-isu politik sehingga DDI kehilangan wibawa di 

tengah masyarakat, dan kepemimpinan yang berjalan tidak 

lagi solid. Karena itu, AG. Prof. K.H. Ali Yafie mengatakan 

bahwa, nilai dan jiwa yang telah ditanamkan oleh para 

pendiri sebelumnya telah hilang, yang tinggal adalah kulitnya. 
214 

Salah satu contoh; Pondok Pesantren DDI Kaballangan 

sebagai tempat terakhir AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle 

mengabdikan sisa-sisa hidupnya mengalami kemunduran. 

Pada masa beliau masih hidup, jumlah santri mencapai 

ribuan yang berdatangan dari berbagai provinsi di Indonesia, 

kini jauh dari apa yang diharapkan, bahkan menurun drastis 

disebabkan oleh generasi penerus yang tidak bersatu, malah 

terjadi kegoncangan politik sehingga  muncul perpecahan 

dalam internal DDI.215 Seandainya sistem pembinaan betul-

betul direalisasikan sesuai dengan konsep mabda DDI, maka 

persatuan dan kesatuan menjadi kuat. Tetapi yang terjadi 

adalah sistem berjalan tidak maksimal, bahkan ternodai 

dengan nuansa politik, yang akhirnya silaturrahim nyaris 

terputus dengan perpecahan. 

 
214Ahmad Rasyid A. Said, Darud Dakwah Wal-Irsyad Abdurrahman 

Ambo Dalle Mangkoso dalam Perspektif Sejarah, Organisasi, dan Sistem 
Nilai, (Mangkoso: Pondok Pesantren DDI Abdurrahman Ambo Dalle, 
2009), h. 82. 

215H.M. Yahya Ahmad, Wawancara oleh penulis di Makassar, 
tanggal 17 Mei 2012 
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Selanjunya pada Muktamar ke-18, Ketua Umum terpilih 

adalah Prof. Dr. Abd. Muiz Kabry bersama Drs. H. Abdul 

Rahman Idrus sebagai Sekretaris Jenderal, sedangkan Wakil 

Ketua adalah AGH. M. Faried Wadjedi M.A sebagai Wakil 

Ketua. Dalam mekanisme organisasi apapun, Wakil Ketua ikut 

bertanggungjawab seperti penetapan nama-nama pengurus. 

Sementara yang terjadi adalah penyusunan personalia 

pengurus periode 1998-2003, Wakil Ketua tidak dilibatkan 

akhirnya berdampak buruk karena Wakil Ketua memilih non 

aktif dari kepengurusan PB-DDI.216   

Demikian pula, Ketua Umum Pengurus DDI Mangkoso 

(H. Andi M. Shadiq Puang Mangun) menolak terang-terangan 

kepemimpinan Abd. Muiz Kabry dan mengambil sikap ingin 

berdiri sendiri dengan mengumpulkan pengurus, pembina 

dan guru-guru DDI Mangkoso di Wiringtasi. Pertemuan 

tersebut berakhir dengan keputusan bahwa Pengurus Cabang 

Otonom DDI Mangkoso bersama Pondok Pesantren DDI 

Mangkoso tidak aktif dari setiap kegiatan yang dilaksanakan 

oleh Pengurus Besar DDI.217 Hal tersebut dinilai sebagai  salah 

satu bentuk kekecewaan yang perlu mendapat perhatian 

demi keutuhan warga DDI secara umum dan kepemimpinan 

internal DDI secara khusus, tetapi sayang tidak ada respon.  

Muktamar ke-19 yang dibuka oleh Hamzah Haz Wakil 

Presiden RI ke-5 di Karebosi pada tanggal 26 September 

2013, dan sidang-sidang Muktamar dilaksanakan di Asrama 

H, Sudiang. Mangkoso tidak mengirim delegasi untuk 

 
216Ahmad Rasyid A. Said, Darud Da’wah Wal-Irsyad Abdurrahman 

Ambo Dalle Mangkoso Dalam Perspektif Sejarah, Organisasi, Dan Sistem 
Nilai, h. 69. 

 
217 Ahmad Rasyid A. Said, Darud Da’wah Wal-Irsyad Abdurrahman 

Ambo Dalle Mangkoso Dalam Perspektif Sejarah, Organisasi, Dan Sistem 
Nilai, h. 69 
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mengikuti Muktamar. Ketua Pengurus Wilayah (PW-DDI) 

Kalimantan Timur H. Ahmad Bahtar mengundang sejumlah 

tokoh DDI dan peserta muktamar dari berbagai daerah untuk 

menghadiri pertemuan di Hotel Garuda Daya yang letaknya 

tidak jauh dari Asrama H. Pertemuan tersebut dimediasi dan 

difasilitasi oleh Ahmad Bahtar, dibantu oleh beberapa aktivis 

muda DDI seperti Darwis, Gaffar, Ridha, Halim, Rahman, dan 

beberapa peserta utusan daerah. Sementara AGH. M. Faried 

Wadjedi tidak pernah hadir dalam pertemuan tersebut, dan 

memang tidak pernah dihubungi dalam setiap pertemuan, 

kecuali setelah komitmen mereka bulat, barulah beliau 

ditemui dan dimintai kesediaan untuk memimpin DDI dengan 

nama yang baharu, yaitu: DDI Abdurrahman Ambo Dalle 

(DDI-AD)218 

Maksud dan tujuan diadakan pertemuan tersebut 

adalah untuk membicarakan tentang dinamika yang 

berkembang serta langkah-langkah kedepan. Pertemuan 

dilaksanakan beberapa kali, dan berakhir kesepakatan 

menolak pencalonan H. Abd.Muiz Kabry kembali memimpin 

DDI karena ditemukan banyak hal yang bertentangan dengan 

AD/ART.219  

Karena itu, demi menjaga keutuhan warga DDI, maka 

menjelang pemilihan Ketua Umum PB-DDI, Ahmad Bahtar cs 

kembali mengadakan pertemuan di Hotel Garuda dengan 

tujuan mencari solusi guna menghindarkan perpecahan di 

tubuh DDI. Akhirnya rapat memutuskan agar mengutus Drs. 

 

218AGH. M. Faried Wadjedi, Wawancara oleh penulis di Mangkoso, 
tanggal 25 April 2012  

219Ahmad Rasyid A. Said, Darud Da’wah Wal-Irsyad Abdurrahman 
Ambo Dalle Mangkoso Dalam Perspektif Sejarah, Organisasi, Dan Sistem 
Nilai,h. 70). 
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H.M. Iskandar Idy (Kepala Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Sul-Sel) bersama H.M. Aksa Mahmud, dan AGH. Sanusi 

Baco, Lc untuk menemui Prof. H. Abd. Muiz Kabry secara 

kekeluargaan. Tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil 

sehingga peserta rapat sepakat untuk mengadakan 

Muktamar ulang.220  Takdir Allah rupanya tidak bisa dihalangi 

dengan usaha apapun, Prof. H. Abd. Muiz Kabry terpilih 

kembali sebagai Ketua Umum periode 2003-2008.   

Dengan terpilihnya kembali Prof Dr. H. Abd. Muiz Kabry 

pada Muktamar ke-19 sebagai Ketua Umum, justru 

berdampak negatif, dan menimbulkan  konflik dalam internal 

DDI, di satu pihak mendukung hasil Muktamar dan setia 

mengikuti acara dengan seksama hingga akhir, di lain pihak 

tidak menerima bahkan mereka memilih keluar dari medan 

Muktamar sebagai bentuk penolakannya.   

Seminggu setelah Muktamar tersebut ditutup tepatnya 

tanggal 5 Oktober 2013,  H. Ahmad Bahtar mengundang 

beberapa tokoh DDI untuk hadir dalam pertemuan di Hotel 

Garuda guna membicarakan DDI kedepan atas adanya  

penolakan terhadap hasil muktamar ke-19 tersebut antara 

lain; H.M Aksa Mahmud, Prof Dr. Sahabuddin, Prof Dr. H. 

Mappanganro M.A, Prof. Dr. H. Hamka Haq, AGH. Faried 

Wadjedi, M.A, Drs. H.M. Idris Nashier, Drs. H.M. Amin Harun, 

dr. H.M. Ali Rusydi Ambo Dalle, Drs. H. Helmi Ali Yafie, Dr. H. 

Mustamin Arsyad, M.A, dan lain-lain.221 

 
220Ahmad Rasyid A. Said, Darud Da’wah Wal-Irsyad Abdurrahman 

Ambo Dalle Mangkoso Dalam Perspektif Sejarah, Organisasi, Dan Sistem 
Nilai,h. 71 

221Ahmad Rasyid A. Said, Darud Da’wah Wal-Irsyad Abdurrahman 
Ambo Dalle Mangkoso Dalam Perspektif Sejarah, Organisasi, Dan Sistem 
Nilai, h. 73  
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 Hasil pertemuan tersebut menyetujui melakukan 

deklarasi, bukan Muktamar ulang sebagaimana yang 

diinginkan sebelumnya. Akhirnya dibentuk Tim Kerja 

Persiapan Deklarasi dan Pembentukan Majelis Syura 

Penyelamat Mabda DDI dengan menetapkan Prof. Dr. H. 

Hamka Haq, M.A sebagai Ketua, dan H.M. Aksa Mahmud 

sebagai Akomodasi. Rapat Panitia berlangsung d Hotel 

Berlian yang dihadiri tokoh DDI dari Jakarta seperti Dr. H.M. 

Ali Rusydi Ambo Dalle, Prof Ir. H.M. Shaleh, S. Ali, M.Sc, dan H. 

Helmi Ali Yafie. Pertemuan tersebut menyepakati untuk 

melakukan deklarasi pada tanggal 17 Ramadhan 1424 H/12 

November 2003 M di Mangkoso, didukung oleh beberapa 

ulama seperti: AGH. Daud Ismail, AGH. Muh. Abduh Pabbajah, 

AGH. Abd. Muin Yusuf, AGH. M. Sanusi Baco, Lc. AGH. M. 

Faried Wadjedi, M.A, H.A.M. Shadiq Dg Mangung, H. Ahmad 

Battar.222  

Melalui deklarasi tersebut, DDI Mangkoso menyatakan 

diri keluar dari kepemimpinan DDI pasca Muktamar ke-19, 

selanjutnya menyatakan diri sebagai warga DDI yang diberi 

nama “Darud Dakwah Wal-Irsyad (DDI) Abdurrahman Ambo 

Dalle (DDI-AD).” Cabang-cabang DDI yang ada di daerah 

terbagi pula, ada yang tetap pada nama DDI, dan ada pula 

yang mencantumkan nama DDI-AD.223 

Peristiwa demi peristiwa dapat dikatakan bahwa 

dinamika perjalanan DDI pasca meninggalnya AGH. Abdul 

 

222Ahmad Rasyid A. Said, Darud Da’wah Wal-Irsyad Abdurrahman 
Ambo Dalle Mangkoso Dalam Perspektif Sejarah, Organisasi, Dan Sistem 
Nilai, h. 74. 

223Ahmad Rasyid A. Said, Darud Da’wah Wal-Irsyad Abdurrahman 
Ambo Dalle Mangkoso Dalam Perspektif Sejarah, Organisasi, Dan Sistem 
Nilai,h. 74  
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Rahman Ambo Dalle adalah melahirkan dualisme dalam 

internal DDI yaitu:  

1. Adanya keinginan sebagian warga DDI yang didukung 

oleh beberapa tokoh DDI untuk mengadakan pembaruan 

kepemimpinan di lingkungan DDI, dalam arti kata 

kepemimpinan DDI harus ada  pergantian (regenerasi) agar 

bisa menghirup udara segar, dan tidak berada dalam status 

quo,  keinginan mereka berujung dengan memisahkan diri 

dari kepemimpinan DDI dan mengambil suatu nama yang 

diabadikan kepada pendirinya yaitu DDI Abdrurrahman 

Ambo Dalle (DDI-AD).224 

2. Adanya keinginan PB-DDI berjuang terus-menerus 

untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan Gurutta AGH. 

Abdul Rahman Ambo Dalle sampai akhir hayatnya, sebagai 

bentuk kecintaan terhadap DDI sekalipun harus melewati 

ujian dan tantangan.  

Bila ditelusuri biang keladinya adalah menyangkut 

masalah politik atau kepemimpinan, dan ini suatu hal yang 

wajar seperti yang pernah terjadi pada masa awal wafatnya 

Rasulullah. Sehingga kedua nama tersebut (DDI versi Prof. H. 

Abd. Muiz Kabry),225 dan DDI Abdurrahman Ambo Dalle versi 
 

224Terdapat beberapa ciri khas DDI-AD yang membedakan DDI 
secara umum antara lain: Pertama, dalam Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga DDI ditegaskan bahwa, kepemimpinan ulama, berbasis 
pesantren, dan penegasan tentang Mabda. Kedua, Lambang yang 
digunakan adalah lambang lama DDI (tanpa bintang dan garis lurus pada 
bulan sabit) sebagaimana lambang yang pertama diciptakan oleh AGH. 
Abdul Rahman Ambo Dalle pada awal berdirinya DDI. Ketiga, Struktur 
organisasi menggunakan istilah Pengurus Pusat (PP) DDI, dan Keempat, 
Kata penutup dalam administrasi dan ceramah adalah والله المستعان    

التكلان الله   untuk membedakan konsep aWalyakni ,  وإليه  من 

 .Lihat Ahmad Rasyid A. Said, h. 76 .المستعان وعليه التكلان

225H. Abd. Muiz Kabry sangat menyayangkan terjadinya 
perpecahan di tubuh DDI hanya karena hasil Muktamar yang sah, dan 
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AGH. M. Faried Wadjedi, M.A berjalan dengan visi misi 

masing-masing, dan konflik tersebut tidak membawa kepada 

perpecahan ideologi dan keyakinan yang telah ditanamkan 

oleh AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle. Meskipun sikap dan 

cara pandang mereka yang berbeda, tetapi keduanya cukup 

berpengaruh di tengah masyarakat Sulawesi Selatan. 

Alangkah indahnya sekiranya mereka bisa bersatu kembali, 

DDI akan jaya. Sebaliknya bila konflik tersebut  tidak 

diantisipasi, maka akan berdampak buruk di tubuh internal 

DDI, bahkan dapat memutuskan tali silaturrahim diantara 

mereka . 

Karena itu, solusi yang terbaik adalah gerakan moral  

dari masing-masing pihak membenahi diri dan menganggap 

persoalan tersebut sebagai ujian dan cambuk untuk 

berkiprah lebih maju lagi kedepan. Apalagi masing-masing 

pihak berjuang dengan niat yang sama yaitu melanjutkan 

perjuangan AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle sebagai generasi 

penerus yang mencintai DDI dan pribadi Gurutta. 

Kepemimpinan yang solid harus ditegakkan sehingga 

kepentingan sesaat dapat terlebur dengan keikhlasan 

mengharapkan ridho dari Allah Subahanahu wata’ala.  

6) Bersama Qahar Muzakkar Dalam Dakwah 

Sebagai manusia biasa, perjalalan hidup AGH. Abdul 

Rahman Ambo Dalle penuh dengan dinamika, suka dan duka 

silih berganti dilaluinya dengan penuh kesabaran sebagai 

ujian dari Allah Swt. Sejarah telah mencatat bahwa di tengah-

 
tetap mengharapkan kembali bersatu di bawah satu nama, karena Gurutta 
(almarhum) semasa hidupnya tidak pernah berwasiat tentang perlunya 
penambahan nama DDI pasca meninggalnya. Karena itu, ia menganggap 
hal tersebut bertentangan dengan konstitusional DDI. Wawancara oleh 
penulis di Parepare, 07 Mei 2012. 
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tengah pengabdiannya, telah terjadi peristiwa hebat yang 

dikenal dengan tragedi penculikan.226 Kejadian tersebut, 

tepatnya tanggal 18 Juli 1955, mobil yang dikemudikan oleh 

Abdullah Giling, sopir (sebelumnya adalah pembonceng) 

merangkap sebagai sekretaris pribadi, dicegat oleh 

sekelompok orang bersenjata lengkap dibawah pimpinan 

Qahhar Muzakkar di Desa Belang-Belang Kab. Maros. Semula 

Abdullah Giling mengira pasukan tersebut adalah tentara 

yang sedang latihan perang-perangan. Ketika mobil berhenti, 

pasukan bersenjata itu punggung pemiliknya, sebagai ciri 

khas pasukan pejuang Darul Islam. Mereka yakin kalau 

sedang dihadang oleh pejuang DI/TII pimpinan Qahar 

Muzakkar.227 

Pada waktu itu DI/TII banyak mengajak kaum ulama 

untuk dibawa masuk ke hutan dan dijadikan penasehat. Siapa 

yang menolak akan diambil secara paksa (diculik) seperti 

yang terjadi pada AGH. Abdur Rahman Mattammang. Pasukan 

gerombolan tersebut tidak memberikan kesempatan AGH. 

Abdul Rahman Ambo Dalle untuk berbicara, malahan 

langsung dinaikkan di atas usungan. Ia pun masuk ke hutan 

bergabung dengan anak buah Qahhar Mudzakkar. Niat 

pimpinan Darul Islam Indonesia untuk  menculik  AGH. Abdul 

Rahman Ambo Dalle  memang sudah lama. Ketika ia 

 
226Menurut keterangan Kamaruddin, bahwa peristiwa penculikan 

tersebut sebenarnya tidak tepat sasaran, karena yang ditunggu 
kedatangannya oleh pasukan Qahar Mudzakkar adalah seorang dokter 
yang mengendarai mobil putih, Kebetulan saat itu Gurutta AGH. Abdul 
Rahman Ambo Dalle lewat dengan mengendarai mobil putih sehingga 
beliau ditangkap. Meskipun beliau mengelak dan mengatakan yang 
sebenarnya (ulama), tetapi rombongan tersebut tetap saja 
menangkapnya. Wawancara oleh penulis di Makassar, 18 November 2012     

227 Syamsul Bahri Andi Galigo, Organisasi Darud Dakwah WalIrsyad 
(DDI) h. 17. 
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dihadapkan kepada Qahhar Mudzakkar, tokoh ini tampak 

gembira. “Alhamdulillah Gurutta sudah berada di tengah-

tengah kita, insya Allah dengan doanya, perjuangan kita akan 

mencapai kemenangan” kata Qahhar Mudzakkar.228 

Di dalam hutan, dengan pengawalan yang cukup ketat 

dari para gerilyawan, AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle  sama 

sekali tidak berpeluang untuk keluar dari hutan dan kembali 

ke kota, maka muncullah dalam pikirannya lebih baik 

melanjutkan misi pendidikan Islam seperti yang dicita-

citakan sejak kecil. Pengajian dilakukan pada anggota DI/TII 

dan keluarganya di hutan dengan memperkenalkan paham 

Ahli Sunnah Wal-Jama’ah, meskipun paham tersebut 

berbenturan dengan sebagian anggota Qahhar Mudzakkar 

yang menganut paham Wahaby, dan sebagian lainnya tidak 

menghiraukan mazhab sehingga sering terjadi konflik antara 

AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle dengan Qahhar Mudzakkar 

dan pengikut setianya.229  

Pada tahun 1957 beliau bersama dengan rombongan 

dibawa ke kampung Soro dekat Maroangin daerah Wajo 

(tinggal selama 1 tahun), dengan pasukan satu batalyon dari 

pengawal detasemen Abdul Qahhar Mudzakkar  dan di sana 

beliau membuka pesantren, kemudian kembali lagi ke daerah 

Luwu tepatnya di kota kecamatan  Bajo Palopo Selatan dan di 

sana beliau membuka Perguruan Tinggi Agama Islam yang 

diberi nama Perguruan Tinggi al-Qasas. Di daerah itulah 

beliau bersama dengan Menteri Pendidikan DI/TII. BS. 

Baranti, selalu mendapat serangan bom dari pesawat AURI 

 
228Syamsul Bahri Andi Galigo, Organisasi Darud Dakwah WalIrsyad 

(DDI) ,h. 17 

229Syamsul Bahri Andi Galigo, Organisasi Darud Dakwah WalIrsyad 
(DDI),h. 18. 
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disertai siraman peluru 12,7 yang cukup menyeramkan dan 

mengerikan. Di Bajo inilah Panglima Besar Revolusi Islam 

DI/TII Abdul Qahhar Mudzakkar menyerahkan dua orang 

putranya (Hasan dan Guril) kepada AGH. Abdul Rahman 

Ambo Dalle untuk dididik mengaji sebagai santri.230 

AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle sempat diangkat 

menjadi salah satu pimpinan dalam gerakan DI/TII dengan 

kedudukan sebagai Ketua Dewan Fatwa dalam pemerintahan 

yang dibentuk oleh Qahhar Mudzakkar sebagai pimpinan 

gerakan.  Pada tahun 1962-1963 Gurutta diangkat menjadi 

Menteri Pendidikan  dalam Negara Republik Persatuan Islam 

Indonesia (RPII) yang dibentuk oleh Qahhar pada tanggal 14 

Mei 1962. Meski ia menjabat sebagai salah seorang pimpinan 

DI/TII, sering muncul pertentangan paham antara AGH. 

Abdul Rahman Ambo Dalle dengan Qahhar yang telah 

diangkat sebagai khalifah RPII.231    

 Di medan inilah tercipta beberapa permufakatan 

tentang manajemen dan strategi perjuangan serta hukum-

hukum Islam termasuk di dalamnya bagaimana 

mengistimbat (mengeluarkan) hukum dari al-Quran dan 

Sunnah (hukum pidana dan hukum revolusi Islam) yang 

kadang menghasilkan hukuman mati, qishas, potong tangan 

dan sebagainya. Di sini pulalah terjadi perdebatan yang 

sangat seru antara AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle dkk. 

dengan ulama lainnya seperti Marzuki Hasan, K.H. Makshum 

yang berpihak pada pendapat Abdul Qahhar Muzakkar dalam 

masalah poligami.  Menurut AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle 

dkk.  bahwa huruf هو" “ yang terletak antara kalimat   مثنى و ثلاث

 
230Kamaruddin, Wawancara oleh penulis di Makassar, 18 

Nopember 2011. 

231Lihat H.M. Yusrie Abady, Corak Pemikiran Pendidikan 
Keagamaan K.H. Abdur Rahman Ambo Dalle, h. 83.   
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"وربع ” di dalam QS. al-Nisa’: 3 itu berarti العطف"ههواو  sehingga 

pengertian dalam ayat itu bahwa poligami dalam Islam 

dibenarkan hanya sampai 4 saja, tetapi K.H. Makshum dan 

Qahhar Mudzakkar dkk. mengatakan bahwa و""  yang ada 

pada ayat tersebut adalah  "واو الزيادة" yang berarti tambah, 

yakni  dua tambah tiga tambah empat sama dengan sembilan,  

kemudian didukung oleh Hadis "فعلية” Rasulullah Saw yang 

beristeri sampai 9 orang. Kelompok AGH. Abdul Rahman 

Ambo Dalle antara lain ialah AGH. Abd. Rahman Matammeng,  

K.H. Husain, K.H. Yusuf (semuanya itu ikut diselon atau 

diasingkan ke Sulawesi Tenggara). Sedangkan kelompok K.H. 

Makshum antara lain K.H. Marzuki Hasan, K.H. Yusuf Usman, 

K.H. Suleman dan Abdul Qahhar Mudzakkar. Para ulama 

lainnya yang bersikap netral adalah K.H. Djunaid Suleman, 

K.H. Abdul Muin Yusuf, dan beberapa ulama lainnya.232 

Suatu hal yang paling menyedihkan sewaktu beliau 

diasingkan ke Sulawesi Tenggara di bawah penjagaan ketat 

Panglima DI/TII wilayah Sulawesi Tenggara, H.M. Jufri 

Tambora (adik ipar dari Abdul Qahhar Mudzakkar) beliau 

bersama rombongan dijemput tengah malam di rumahnya 

oleh pasukan DI/TII. dan di bawa ke pinggir pantai 

Barammamase dan disana telah siap pasukan Jufri Tambora 

yang akan membawanya dengan menggunakan perahu 

lambo (finisi kecil) melintasi laut (Teluk Bone) dengan 

pelayaran sehari semalam berangkat dari pinggir pantai 

Barammamase Kabupaten Wajo dan tiba di Lambai, Rante 

Angin pada esok harinya di kediaman Jufri Tambora. Pada 

waktu itu beliau dituduh ingin melarikan diri masuk ke kota 

Parepare melalui kecamatan Anakbanua. Salah seorang 

 
232 H.M. Yusrie Abady, Corak Pemikiran Pendidikan Keagamaan K.H. 

Abdur Rahman Ambo Dalle, h. 83 
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muridnya  berada di sekitar Anakbanua (daerah kota) untuk 

membeli alat tulis dan kebutuhan alat percetakan serta 

kebutuhan  belajar mengajar para santri yang berjumlah 40 

orang yang selalu mengikuti beliau. Tiba-tiba datang satu 

regu pasukan DI/TII dibawah pimpinan komandan batalyon 

40.000 Kahar Jannatin menjemput tengah malam kemudian 

dibawa ke Barammamase bertemu dengan rombongan AGH. 

Abdul Rahman Ambo Dalle.  Tuduhan itu dilandasi dengan 

larinya para pengawal AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle satu 

batalyon ke kota, (kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi), sebulan 

sebelumnya.233    

Para santri yang setia mengikuti beliau yang berjumlah 

40 orang sambil bertani juga tetap belajar di bawah 

bimbingan langsung  Gurutta (AGH. Abdul Rahman Ambo 

Dalle). JadWalpelajarannya sesudah shalat subuh, pelajaran 

Tafsir al-Quran, pukul 08.00 sampai 11.00 (WITA) belajar 

Bahasa Arab, Hadis, Sejarah perjuangan Rasulullah, Tauhid 

dan Fiqh/Ushul Fiqh. Pada pukul 13.00 sampai  17.00 (WITA) 

bertani, dan sesudah shalat Magrib pengajian halaqah dengan 

tema akhlak di masjid sampai pada waktu shalat Isya. 

Sesudah makan malam santri diarahkan untuk latihan diskusi 

diselingi dengan latihan pidato yang dibimbing langsung oleh 

Gurutta (para santri dijadwalkan secara bergiliran berpidato 

dengan menggunakan bahasa Arab dan bahasa Indonesia). 

Sistem tersebut tetap dilakukan.234  

Keadaan seperti itu berlangsung selama 2 tahun dalam 

pengasingan yakni berlangsung dari awal tahun 1959 sampai 

 
233 H.M. Yusrie Abady, Corak Pemikiran Pendidikan Keagamaan K.H. 

Abdur Rahman Ambo Dalle, h.  82 

234H.M. Yusrie Abady, Corak Pemikiran Pendidikan Keagamaan K.H. 
Abdur Rahman Ambo Dalle, h. 85. 
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dengan akhir tahun 1960 (sampai terjadinya perundingan 

damai antara DI/TII dengan  TNI di bawah Pimpinan 

Panglima Kodam XIV Hasanuddin Kolonel M.Yusuf). Namun 

perundingan damai tersebut gagal karena Abdul Qahhar 

Muzakkar merasa ditipu oleh M.Yusuf yang menurut 

perjanjian akan dipertemukan oleh Jenderal A.H.Nasution 

tapi kenyataannya hanya H. M.Yusuf yang datang, pada hal 

Abdul Qahhar Mudzakkar masih menganggap M.Yusuf itu 

sebagai mantan ajudannya sewaktu masih berjuang bersama 

merebut kemerdekaan di Jawa (H.M. Yusuf berpangkat 

Letnan dua sedangkan Abdul Qahhar Mudzakkar berpangkat 

Letnan Kolonel).235   

Panglima Yusuf gagal untuk mengembalikan Abdul 

Qahhar Mudzakkar ke pangkuan Ibu Pertiwi, setelah itu 

beliau semakin meningkatkan operasi militernya dalam 

mengejar dan menggempur habis-habisan pasukan DI/TII. 

Pada tahun 1963 Rombongan AGH. Abdul Rahman Ambo 

Dalle disergap oleh pasukan TNI di daerah Siwa (Kabupaten 

Wajo) lalu kemudian mereka dibawa kembali ke kota dan 

selanjutnya dikembalikan ke Parepare. Mulai pada tahun itu 

juga (1963) AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle kembali 

memimpin DDI.236     

Dengan memperhatikan peristiwa tersebut di atas, 

dapat dikatakan bahwa, maksud Abdul Qahhar Mudzakkar 

menjemput paksa AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle adalah 

ingin menarik perhatian sekaligus memanfaatkan sebagai 

propaganda di tengah-tengah umat Islam untuk 

 
235H.M. Yusrie Abady, Corak Pemikiran Pendidikan Keagamaan K.H. 

Abdur Rahman Ambo Dalle, h. 85  

236 H.M. Yusrie Abady, Corak Pemikiran Pendidikan Keagamaan K.H. 
Abdur Rahman Ambo Dalle, h. 85 
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mengembangkan paham Wahabinya karena ia sangat 

disegani dan dieluh-eluhkan oleh masyarakat Sulawesi 

Selatan. Namun kenyataannya, justru AGH. Abdul Rahman 

Ambo Dalle memanfaatkan waktu tersebut untuk 

menyebarkan dakwah dan pendidikannya menurut paham 

Ahli Sunnah Wal-Jama’ah di tengah-tengah perjuangan 

mereka. Ini bererti bahwa dibalik penculikannya membawa 

hikmah yang sangat besar karena pendidikannya tetap jalan, 

dan paham yang diyakininya juga tak dapat dipudarkan 

dengan penderitaan yang dialaminya. 

7) Bersama Pemerintah Demi Umat 

Dalam rangka kelancaran jalannya roda pendidikan DDI 

ke depan, maka langkah selanjutnya yang ditempuh oleh 

AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle adalah memberanikan diri 

menerima tawaran pemerintah untuk kerjasama dalam 

bentuk bergabung dalam partai Golkar dengan harapan 

pemerintah akan membantu demi suksesnya lembaga DDI 

yang telah diamanahkan kepadanya. Ulama dan Umara 

merupakan dwitunggal yang sangat diperlukan dalam 

tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Bila keduanya 

bersinergi dan saling menguatkan, akan menjamin 

kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Karena itu, 

hubungannya dengan pemerintah sangat akrab semata-mata 

untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan 

pribadinya.  

Darud Dakwah Wal-Irsyad (DDI) dalam kelembagaan, 

sebenarnya tidak melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan 

yang bersifat politik praktis. Hal tersebut tercermin dalam 

pasal 2 Peraturan Dasar DDI yang pertama berbunyi: Badan 

ini tidak mencampuri soal-soal politik. Namun tetap 

mengakomodir aspirasi politik setiap warga DDI dalam 
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menghadapi pemilu pertama. Melalui surat edaran PB-DDI 

No. 130/C.1/54 tanggal 15 Juli 1954 yang ditandatangani 

oleh AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle sebagai Ketua Umum 

menyarankan agar warga DDI memberikan suara kepada 

partai-partai Islam yang mencalonkan orang-orang DDI 

sebagai kandidat legislatifnya.237 Bahkan AGH. Abdul Rahman 

Ambo Dalle dalam mengoptimalkan suara partai-partai Islam 

dalam pemilu 1955, ia membentuk partai atas namanya 

sendiri. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan dan 

memperbanyak suara umat Islam yang selanjutnya 

disalurkan kepada partai politik Islam seperti Partai Sarikat 

Islam Indonesia (PSII), Nahdatul Ulama (NU), Persatuan 

Tarbiyah Islamiyah (PERTI), dan  Masyumi. Secara kebetulan 

partai-partai tersebut mengikutkan orang-orang DDI sebagai 

calon. Sayang keterlibatan sejumlah tokoh DDI dalam ranah 

politik tersebut akan berdampak terutama menjelang 

Muktamar ke-11 tahun 1967. Ketika itu muncul kesan adanya 

persaingan pengaruh tokoh-tokoh DDI, dan seakan-akan DDI 

ingin direbut oleh salah satu partai Islam tersebut.238 

Menurut keterangan Muhammad Ali Rusydi (63) 

bahwa, ketika Gurutta berada di Parepare (setelah 

kembalinya dari hutan) ayahanda Gusdur K.H.Wahid Hasyim 

menginginkan agar organisasi DDI konektid dengan NU, 

namun Gurutta tidak menanggapinya meskipun sebenarnya 

sudah ada tokoh-tokoh DDI terlibat dalam beberapa partai 

Islam seperti K.H Muh. Abduh Pabbajah, AGH. Amri Said dan 

lain-lain. K.H. Wahid Hasyim saat berjuang mengembangkan 

 
237Lihat Azhar Arsyad dkk, Ke-DDI-an Sejarah dan Pandangan Atas 

Isu-isu Kontemporer, h. 48. 

238AGH. M. Faried Wadjedi, Wawancara oleh penulis di Mangkoso, 
26 Maret 2012.   
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NU, belum sampai di Sengkang, sudah bertemu dengan AGH. 

Abdul Rahman Bone yang siap mendirikan NU. Akhirnya NU 

berdiri di Sulawesi Selatan tanpa campur tangan AGH. Abdul 

Rahman Ambo Dalle. 

Sikap AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle yang enggan 

berkomentar adalah pertanda bahwa beliau ingin fokus 

dalam mengurus pendidikan melalui organisasi DDI agar 

tetap berjalan sesuai  dengan visi dan misi yang telah 

direncanakan sejak awal. Karena itu, beliau mengisi formulir 

Golkar untuk ikut berkampanye (setelah melakukan shalat 

istikharah kepada Allah Swt selama beberapa hari) dan 

petunjuk yang diterima adalah menerima tawaran 

pemerintah “demi menyelamatkan DDI  dan umat Islam” dari 

gangguan politik karena Golkar pada saat itu bertangan besi 

(menggunakan politik kekuasaan), maka sebaiknya ulama 

bertoleransi dan tidak berseberangan dengan Golongan 

Karya. Suasana ini mendapat tanggapan dari sejumlah 

pimpinan DDI dan para santri bahwa AGH. Abdul Rahman 

Ambo Dalle akan membawa DDI mendukung aspirasi 

Golongan Karya.239 

Meskipun pilihan politik itu bersifat pribadi, tidak 

membawa DDI sebagai lembaga, tetapi ternyata sikap ini 

tidak menciptakan suasana yang kondusif dalam internal 

warga DDI. Diantara tokoh DDI dan sebagian besar santrinya 

tidak setuju dengan sikap yang diambil oleh Gurutta, bahkan 

berdampak pada perpecahan. Ada pula yang pindah 

pesantren yang dipimpin oleh AGH. Muhammad Abduh 

Pabbajah yang secara gamblang mendukung Partai Persatuan 

 
 239Muh. Ali Rusydi Ambo Dalle, Wawancara oleh penulis di 

Makassar, 06 Desember 2012. 
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Pembangunan (PPP), dan ada pula yang pindah ke 

Makassar.240  

Kaitannya dengan itu Andi Syamsul Bahri Galigo 

menjelaskan bahwa, Gurutta Ambo Dalle bergabung dengan 

Golkar dengan tiga sebab utama yaitu: 

1. Beliau adalah tokoh dan ulama Ahli Sunnah Wal-

Jama’ahyang konsisten dan istiqamah. Antara ajaran 

Ahlisunnah WalJama’ah dalam bidang sosial politik tidak 

boleh berseberangan dengan Pemerintah dalam hal ini 

Golkar ketika itu. 

2. Beliau masih dianggap bekas DI/TII yang anti pemerintah 

NKRI. Oleh sebab itu beliau mengambil kesempatan 

membersihkan dirinya demi masa depan DDI yang 

dipimpinnya. 

3. Beliau shalat istikharah selama  berminggu-minggu 

sehingga datang petunjuk Ilahi memilih Golkar sebagai 

sarana berpolitik dan berdakwah 241 

Santri yang mendukung sikap politik AGH. Abdul 

Rahman Ambo Dalle menanggapi dengan sambutan hangat 

dan tetap tinggal di Kampus mengikuti segala arahan dan 

petunjuknya seperti yang dituturkan oleh H.Lukmanul Hakim 

bahwa Gurutta Ambo Dalle menerima Golkar bukan karena 

semata-semata kebaikannya, tetapi kedepannya yang 

dipikirkan alias akibatnya (kejahatannya), karena Golkar 

 
240Penulis salah seorang dari korban tragedi tersebut yang masih 

tinggal di Ujung Lare menunggu keputusan kapan dimulainya belajar  
karena Gurutta juga sudah merelakan santri siapa saja yang mau keluar 
meninggalkan DDI. Akhirnya proses pembelajaran dan pengajian terhenti 
sementara  hingga situasi kembali normal seperti biasa. 

241Andi Syamsul Bahri Galigo, Wawancara oleh penulis di 
Makassar, 27 Juli 2012.  
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adalah pemerintah, dan pemerintah adalah Golkar.242 

Sementara santri yang tidak menerima, tentu saja dengan 

terbuka mereka menyatakan penolakannya dan mereka 

segera meninggalkan kampus. 

Salah seorang alumni Pondok Pesantren DDI yang ikut 

hanyut dalam peristiwa tersebut. Adalah H. M. Alwi Nawawi 

yang menuturkan bahwa, “Saya sendiri sebagai Ketua Senat 

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin DDI Addariyah Parepare 

mengadakan perlawanan terhadap sikap Gurutta dengan 

mengajak teman-teman meninggalkan Kampus DDI Ujung 

Lare dan memilih pindah kuliah pada Institut Agama Islam 

Negeri Alauddin (IAIN) Makassar.” Untuk tingkatan  Aliyah, 

banyak yang pindah di Pondok Pesantren al-Furqan, 

pimpinan AGH. Muh. Abduh Pabbajah. Dengan sikap santri 

yang secara terbuka menolak kebijakannya, Gurutta 

kemudian memanggil saya ke Parepare untuk berbicara dari 

hati ke hati tentang masalah ini. Kepada Saya Gurutta 

menjelaskan bahwa sikap memiliih Golkar setelah melakukan 

shalat istikharah, dan katanya Golkar akan berkuasa antara 

dua atau tiga pariama. Jadi Gurutta sempat menentang saya 

untuk melihat nanti siapa yang benar sambil mengatakan: 

satu tahun lagi Alwi insya Allah akan tahu apakah saya yang 

benar atau Alwi. “Satu tahun kemudian, saya melihat betapa 

makin kuatnya cengkraman Golkar dalam mendominasi 

politik di Indonesia. Kemudian saya kembali ke Parepare dan 

mengatakan kepada Gurutta bahwa memang Guruttalah yang 

benar karena apa yang diramalkan sebelumnya ternyata 

benar. Golkar akan berkuasa antara dua atau tiga pariama. 

 

242H. Lukmanul Hakim adalah Pimpinan Pondok Mazratul Akhirah 
Pinrang,dan salah seorang murid AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle, 
Wawancara di Pinrang, 5 Mei 2012. 
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Satu pariama senilai kira-kira delapan sampai enam belas 

tahun. Dengan demikian dua pariama berarti 32 tahun Golkar 

berkuasa di tahta kepresidenan baru lengser dari jabatan 

tersebut.  Artinya Gurutta masuk Golkar karena sudah ada 

firasat sebelumnya, kalau hidup berlawanan dengan 

penguasa, maka fasilitas bantuan dan dukungan akan jauh, 

pasti pelayanan pendidikan akan terputus.”243  

Sikap Alwi yang menentang AGH. Abdul Rahman Ambo 

Dalle, ternyata detik-detik terakhir ia juga menerima, dan 

resmi masuk Golkar tahun 1981 dengan bergabung sebagai 

PNS bahkan pernah menduduki posisi anggota DPRD Kota 

Makassar setelah membuktikan ramalan tersebut. Artinya 

bahwa mereka meninggalkan Gurutta karena belum 

mengetahui hikmah yang terkandung  dibalik peristiwa 

tersebut. Benar pepatah yang mengatakan “ yang manis 

jangan langsung ditelan siapa tahu isinya racun, dan yang 

pahit jangan langsung dimuntahkan siapa tahu jadi obat.” 

Karena itu, jangan cepat membenci dan mencela sikap 

seseorang, boleh jadi yang dicelah itulah yang baik dan 

berguna di masa akan datang. Sebagaimana termaktub dalam 

QS al-Baqarah/2:216, 

ن تَُِبُّواْ شَيۡ   …
َ
ٞ لَكُمۡ  وَ   ٗ وعََسَََٰٓ أ نتمُۡ لََ تَعۡلَمُونَ    لَلهُ ٱ ا وهَُوَ شَِ

َ
يَعۡلمَُ وَأ

٢١٦  
“...  dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat 
baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, 

 
243H.M Alwi Nawawi, Wawancara oleh penulis di Makassar, 22 

Januari 2013 
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padal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu 
tidak mengetahui.” 244 

 Salah seorang muridnya yang merasa prihatin dengan 

kejadian tersebut, lalu menemui AGH. Abdul Rahman Ambo 

Dalle di Parepare untuk menanyakan kedudukan yang 

sebenarnya tentang kejadian tersebut. Pada saat itu beliau 

menjelaskan bahwa dirinya memilih Golkar setelah 

melakukan shalat istikharah terlebih dahulu, dan itulah 

petunjuk Tuhan yang harus dijalani. Pada saat itu pula beliau 

menyarankan kepada Alwi untuk tetap setia dan mengikuti 

petunjuk Tuhan tersebut bersama dengan beliau.245    

Tanggapan negatif terhadap diri AGH. Abdul Rahman 

Ambo Dalle juga telah dijelaskan langsung pada suatu 

pertemuan kepada Sekjen DDI (H. Abd. Muiz Kabry) di hotel 

Marjan Makassar bahwa DDI harus menghormati demokrasi 

dan tidak boleh melarang anggota DDI untuk menyalurkan 

aspirasi politiknya kepada salah satu kontestan Pemilihan 

Umum (Pemilu) yang sesuai dengan keyakinannya. Hal ini 

dimaksudkan agar jangan ditanggapi bahwa dirinya akan 

membawa DDI menjadi kepunyaan Golkar. Ia menerima 

Golkar atas nama pribadinya demi menyelamatkan 

organisasi DDI yang dipimpinnya. 

Namun demikian, peristiwa tersebut membuat AGH. 

Abdul Rahman Ambo Dalle berpikir dan berencana pindah ke 

Kalimantan Timur, tapi tiba-tiba Bupati Pinrang (Andi 

Patonangi) datang menawarkan hibah sebidang tanah di 

Kaballangan yang cukup luas untuk lokasi sebuah  pesantren. 

Tawaran Bupati tersebut direspon langsung oleh Gurutta 

 
244Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 52.  

245H.M. Yusrie Abady, Corak Pemikiran Pendidikan Keagamaan K.H. 
Abdur Rahman Ambo Dalle, h. 88.  
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sehingga kompleks pesantren putra harus dipindahkan ke 

Kaballangan. Karena itu, pondok pesantren DDI Kaballangan 

diletakkan batu pertamanya oleh AGH. Abdul Rahman Ambo 

Dalle pada tanggal 1 November 1979. Pembangunan 

pesantren ini hanya berlangsung selama satu tahun 

kemudian diresmikan oleh Menteri Agama RI (Alamsyah 

Ratuperwira Negara) pada tanggal 7 Nopember 1980.246 

Dengan bergabungnya AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle 

dengan pemerintah, ternyata bernilai positif karena terbukti 

dengan adanya DDI dapat melebarkan sayapnya untuk lebih 

maju ke depan. Andaikata Gurutta melawan arus ketika itu, 

tentu saja perjuangannya akan kandas di jalan dan tidak ada 

lagi generasi penerus. Adapun santri yang tidak puas dengan 

keputusan tersebut adalah suatu hal yang wajar, karena 

manusia tidak dibebani sesuatu apapun dari Allah kecuali 

yang mampu dipikulnya dan perbedaan pilihan di antara 

manusia   adalah suatu hal yang wajar.  

D. Kerangka Teori 

Sekalipun kajian ini tidak dinyatakan sebagai kajian 

agama, namun karena tokoh yang diteliti  berperilaku sebagai 

orang beragama dan pemikirannya berkenaan dengan 

keagamaan maka dengan sendirinya, kajian ini dikategorikan 

sebagai kajian agama. 

Terdapat sejumlah teori yang dapat dijadikan kerangka 

teoritis pelaksanaan kajian ini. Teori-teori tersebut meliputi 

teori interpretasi dan perilaku, teori sintesis, dan teori 

interpretasi dan aplikasi.  

 
246 Muh. Yusuf, Suatu Studi Sistem Pelaksanaan Pendidikan Islam di 

Pondok Pesantren DDI Kaballangan Kabupaten Pinrang  Skripsi, (Pinrang: 
Fakultas Tarbiyah IAI-DDI, 1992/1993),  h, 16 . 
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Menurut Mattulada, perilaku manusia, termasuk 

perilaku sejarah keberagamaannya, dapat diidentifikasi 

dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial secara sintesis. Ilmu-

ilmu sosial yang dimaksud adalah sejarah, antropologi, dan 

sosiologi. Ilmu sejarah mengamati proses terjadinya perilaku, 

sosiologi menyoroti posisi manusia dalam berperilaku, dan 

antropologi memperhatikan terbentuknya pola-pola perilaku 

itu dalam tatanan nilai yang dianut dalam kehidupan 

manusia.247 Teori ini dapat disebut sebagai teori sintesis. 

Sejalan dengan teori di atas, sejarah antropologi agama 

menjelaskan bahwa, seorang pelaku sejarah atau pemikir 

keagamaan menghubungkan  doktrin agama dengan 

masyarakat di sekitarnya. Pelaku atau Pemikir 

menginterpretasi doktrin agama untuk diaplikasikan ke 

dalam kehidupan  sosialnya.248 Teori ini dapat dinamakan 

teori interpretasi dan aplikasi. 

Di samping teori tersebut di atas, terdapat pula teori 

sinkritisme yang berusaha memadukan antara budaya-

budaya masyarakat dengan penerapan syariat Islam.   

Menyangkut doktrin ini, Prof. Muhammad Quraish 

Shihab menegaskan bahwa keberadaan al-Qur’an di tengah-

tengah umat Islam dan keinginan mereka memahami 

petunjuk-petunjuk dan mu’jizat-mu’jizatnya, telah 

mengantar lahirnya sekian disiplin ilmu keislaman serta 

 
247Mattulada, Studi Islam Kontemporer (Sintesis Pendekatan 

sejarah Sosiologi dan Antropologi dalam Mengkaji Fenomena 
Keagamaan”dalam Taufiq Abdullah dan M. Rusli Karim (Ed), Metodologi 
Kajian Agama Sebuah Pengantar (Yogya: PT. Tiara Wacana, 1989), h. 1. 

248M. Saleh A. Putuhena, “Pemikiran Said Nursi Suatu Perspektif 
Historis” dalam Internasional  Syimposium (Makassar-Indonesia: UIN-
IFSC, 2006), h. 21.  
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pengembangan metode-metode kajiannya mulai dari kaedah-

kaedah  bahasa Arab sampai dengan lahirnya Ushul Fiqhi.249  

AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle dalam hal ini adalah 

pelaku atau pemikir. Sementara al-Qur’an dan Hadis Nabi  

adalah doktrin yang merupakan sumber ajaran Islam. Dengan 

demikian AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle menginterpretasi 

ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis Nabi untuk diaplikasikan 

secara murni dalam kehidupan sosial dan kehidupan 

keagamaan masyarakat.  

Teori-teori di atas kelihatannya saling mendukung 

antara satu dengan lainnya sehingga dapat dijadikan sebagai 

kerangka teori dalam kajian ini dan penjabarannya di 

modifikasi dalam bentuk bagan seperti di bawah ini. 

 
249Muhammad Quraish Shihab ”Posisi Senteral al-Qur’an dam Studi 

Islam” dalam Taufiq Abdullah dan M. Rusli Karim (Ed), Metodologi Kajian 
Agama Sebuah Pengantar (Yogya: PT. Tiara Wacana, 1989), h. 135. 



Nurlaelah Abbas 

 

162 

 

 

Keterangan: 

1. AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle sebagai salah satu kata 

kunci dari penulisan ini menyangkut acuan-acuan 

pemikirannya tentang Ahli Sunnah Wal-Jama’ah dalam 

bidang aqidah. Namun tidak menangguhkan pandangan 

dalam bidang fiqhi dan tasawuf. 

AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle 

Aqidah Syariah TaSawuf 

Analisis Utama 

Dakwah Pendidikan Sosial  

Masyarakat 

Lembaga DDI 

Syekh Abbas Al-Maliki 
Mekah 

AGH.Muh. As’ad 
Sengkang 

dan lain-
lain 

Ahli Sunnah Wal-Jama’ah - AD 

Ahli Sunnah Wal-Jama’ah Yang selamat 

Al-Quran Al-Hadis 

وان هذاصراطى مستقيمافاتبعوالسبل 

 فتفرق بكم عن سبيله
قال:أهل السنة …قيل ومن النا جية 

 والجماعة
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2. Dalam bidang aqidah, syariat dan tasawuf penulis lebih 

banyak memberikan uraian dan analisis dalam bidang 

aqidah yang berasas pada manhaj Ahli Sunnah Wal-

Jama’ah. 

3. Ayat al-Qur’an : وانههذاهصراطىهمستقيماهفاتبعواهالسبلهفتفرقهبكمهعنهه

: Juga Hadis سبيله منهاهههه الناحيةه فرقةه وسبعينه ثلاثه أمتىهعلىه ستفترقه

واحدةهوالباقونههلكى.هقيله:هومنهالناحية؟هقاله:هأهلهالسنةهوالجماعة.هوماهالسنةهه

 yang dapat ditemukan  والجماعة؟هقاله:هماهاناهعليههاليومهواصحابيهه

dalam berbagai sanat dan riwayat merupakan landasan 

asas pemikiran AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle. 

4. Ahli Sunnah Wal-Jama’ah yang merupakan inti 

pembahasan ide dan analisis disertasi ini dimana AGH. 

Abdul Rahman Ambo Dalle memperoleh pengetahuan 

dari gurunya antara lain AGH. Muhammad As’ad yang 

dikenal sebagai peletak dasar dan tokoh utama Pondok 

Pesantren As’adiyah Sengkang, Syekh Abbas Maliki 

merupakan guru langsung AGH. Abdul Rahman Ambo 

Dalle ketika berdomisili di Mekah, dan yang lainnya.  

5. Dari hasil pengajaran yang diperoleh dari gurunya antara 

lain dari AGH. As’ad dan dan Syekh Abbas Maliki serta 

pengalaman dan pengamatannya di Darul Hadis Mekah, 

maka dari sinilah merupakan latar belakang pemikiran 

kekhasan Ahli Sunnah Wal-Jama’ah AGH. Abdul Rahman 

Ambo Dalle.  

6. Dalam mengembangkan pengetahuan dan pengalaman 

yang diperolehnya dari Sengkang hingga ke Mekah, maka 

lahirlah gerakan pemikiran yang dirintisnya dalam suatu 

lembaga Darud Dakwah Wal-Irsyad (DDI) merupakan 

imbas dari pengaruh pemikiran Syaikh Muhammad 

Rasyid Ridha di Mesir dan mengokohkannya dalam 
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pemberian nama anak kandungnya yang terakhir yaitu H. 

Muhammad Rasyid Ridha.  

Gerakan pembaruan pemikiran AGH. Abdul Rahman 

Ambo Dalle dalam bentuk lembaga Darud Dakwah Wal-

Irsyad (DDI) diimplementasikan segala pengetahuan dan 

pengalamannya untuk membangun umat di tengah-tengah 

masyarakat melalui lembaga pendidikan pondok pesantren 

mulai dari tingkatan taman kanak-kanak hingga perguruan 

tinggi yang masih disaksikan eksistensinya di berbagai 

daerah di provinsi Sulawesi Selatan dan provinsi lainnya di 

Indonesia. Di bidang dakwah, melalui ceramah dan dialog di 

masjid-masjid dan pesantren. Pengabdian sosial terlihat 

dalam pendirian rumah sakit Addariyah, membina anak 

yatim dan santri lainnya sebagai asuhan keluarga dengan 

membekali keterampilan untuk modal masa depan seperti 

mengelola percetakan dan pertokoan dan melayani 

masyarakat untuk memberi solusi terhadap beraneka ragam 

masalah dan penyakit.   
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BAB III 
 

 

 

 

 

ANALISIS PEMIKIRAN AGH. ABDUL 

RAHMAN AMBO DALLE 

 

A. Butir-butir Pemikiran Keagamaan  AGH. Abdul Rahman 

Ambo Dalle 

hli Sunnah Wal-Jama’ah memiliki tiga pilar utama 

dalam konteks kekinian yaitu: Pertama, pilar tauhid 

(aqidah) yang dikembangkan ulama salaf seperti 

Imam Abu Hasan al-Asy’ari dan Imam Abu Mansur al-

Maturidi.  

Kedua, berkaitan dengan masalah-masalah fiqhi yang di 

dalamnya melibatkan imam mazhab. Ketiga, implementasi 

keyakinan dan ibadah umat Islam harus dilakoni dengan 

sebuah kenyataan  guna mendekatkan diri kepada Allah 

Subhanahu wata’ala. Tiga pilar utama tersebut di atas 

A 
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mengilhami pemikiran keagamaan AGH. Abdul Rahman 

Ambo Dalle dalam beraktivitas sehari-hari. 

1. Bidang Aqidah dan Ilmu Kalam 

 Aqidah adalah sesuatu yang paling esensial dan paling 

utama dalam Islam, ia bertempat di dalam hati dan jiwa 

seseorang sehingga perlu mendapat perhatian agar tetap 

terjaga kesuciannya. Perkataan aqidah dalam bahasa Arab 

yakni;  

والعهد,هه والبيعه الحبله فيقال:عقده معنويا.ه أوه حسياه القوىه الالتزامه الوثيق,ه الارتباطه

والمعاقدة التعاهد,ه :ه والتعاقده عقودا,ه لهه جعلته أىه البناءه أعقدته المعاهدة,هه فانعقد.ه

  ه250واليعقيده:هعسلهيعقدهبالنارهوأعقدتهالعنبهاذاهأغلبتههحتىهغلظ.

Menurut Jamil Saliba kata aqidah sepadam dengan kata 

dogma,251 dan dalam bahasa Inggris sendiri disebut dengan 

article of faith, doctrine, dan dogma.252 Sedangkan dalam 

bahasa Indonesia kata aqidah sinonim dengan kata 

kepercayaan atau keyakinan.253 Adapun aqidah menurut 

istilah ulama yaitu:  

العقيدةه:ههيهالضابطهالامينهالذىهيحكمهالتصرفاتهويوجههالسلوكهويتوقفهعلىهمدىهه

انضباطهاهواحكامهاهكلهماهيصدرهعنهالنفسهمنهكلماتهأوهحركات,هبلهحتىهالخلجاتهه

 
250Jamaluddin Muhammad bin Mukram Ibnu Manzr, Lisan al-‘Arab, 

Jil. 9, (Beirt: Dar Sadr, 1863), h. 221. 

251Jamil Shaliba, Mu’jam al-Falsafi bi al-Fa§i al-‘Arabiyah wa al-
Faransiah wa Injeliziah wa al-Latiniyah, Juz. II, (Beirt: Dar al-Ktab al-
Bananiy, 1982), h. 92. 

252Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic English-Aeabic 
(Cet. III; Beirut: Librairie Du liban, 1960), h. 623 

253Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka), 1990, h. 15.  
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تىهتساورهالقلبهوالمشاعرهالتىهتعملهفىهجنباتهالنفس,هوالهواجسهالتىهتمرهفىهال

ه254الخيال,ههذههكلهاهتتوقفهعلىههذاهالجهازالحساس.

“Aqidah adalah pengikat yang jujur yang mengarahkan 
perilaku dan tindakan seseorang, kejujuran dan 
keterkaitannya melahirkan apa yang muncul dari jiwa dan 
pikiran dalam bentuk ucapan dan gerakan, bahkan apa yang 
terlintas dalam hati dan perasaan akan melahirkan aspek 
kejiwaan manusia, lebih dari itu mengikat yang terbayang 
dalam hayalan manusia, ini semuanya terletak pada potensi 
yang sangat sensitif.”  

Pengertian di atas menunjukkan bahwa aqidah 

merupakan otaknya seluruh perilaku manusia, kalau salah 

satu bagian itu terjadi kepakuman (kesalahan), akan 

melahirkan kerusakan yang besar dalam tindakan.  

Ajaran Islam terdiri atas tiga aspek pokok yaitu aqidah, 

syari’ah dan akhlak. Aspek  aqidahlah yang paling 

fundamental dalam Islam karena berkaitan dengan hal-hal 

yang berhubungan dengan keyakinan. 

Mahmud Syaltut, mengatakan bahwa aqidah dan 

syari’at mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling 

menunjang. Aqidah itu dibangun atas dasar syari’at, 

sedangkan syari’at merupakan jejak langka yang mesti 

mengikuti dan melayani aqidah. Syari’at tidak akan  ada tanpa 

aqidah, ia tidak akan subur dan berkembang kalau tidak 

berjalan di bawah lindungan aqidah. Aqidah menjadi tenaga 

pendorong bagi syari’at, sedangkan syari’at merupakan 

 
254Al-Syahid Abdullah Azzam, al-‘Akidah wa Atharuha fi Bina al-Jili, 

(Beirt: Dar Ibn Hazm, 1413 H / 1992 M), h. 9 
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jawaban dan sambutan dari panggilan jiwa yang ditimbulkan 

oleh aqidah. 255   

 Dalam al-Qur’an, kata aqidah diistilahkan dengan 

“iman” dan syari’at diistilahkan dengan amal saleh. Keduanya 

selalu disebut beriringan seperti yang terungkap dalam QS 

Yunus /10:9, 

لحََِٰتِ ٱءَامَنوُاْ وعََمِلوُاْ    لَذِينَ ٱ  إنَِ  يَهۡدِيهمِۡ رَبُّهُم بإِيِمََٰنهِمِۡ  تََرۡيِ مِن    لصََٰ
نهََٰۡرُ ٱتََۡتهِمُِ 

َ
   ٩ لنعَِيمِ ٱفِِ جَنََٰتِ  لۡأ

“Sesungguhmya orang-orang yang beriman dan mengerjakan 
amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka 
karena keimanannya, di bawah mereka mengalir sungai-
sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan.” 256 

 Aqidah yang dimaksudkan adalah beriman atau 

mempercayai rukun yang enam sebagaimana tersurat dalam 

riwayat Muslim : 

عنهأبىههريرةهرضىهاللهعنههقال:كانهرسولهاللهصلىهاللهعليههوسلمهيوماهبارزاه

فأتاههرجلهفقال:هياهرسولهاللهمالإيمان؟هقاله:هأنهتؤمنهباللههوملائكتههوكتابهههللناسهه

ه257ولقائههورسلههوتؤمنهبالبعثهالآخر.

“Dari Abi Hurairah r.a berkata, pada suatu hari ketika 
Rasulullah Saw bersabda bersama kaum muslimin, datanglah 
seorang laki-laki kemudian bertanya kepada beliau “wahai 
Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan iman? Rasulullah 
menjawab, yaitu kamu percaya kepada Allah, para malaikat, 

 

255Syekh Muhammad Syaltut, Akidah dan Syariah Islam  (al-Islam 
Aqidah wa al-Syari’ah), Terj. Fachruddin Hs dan Nasharuddin Thaha, (Cet. 
III; 1994), h. xiii. 

256Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 306 

257Al-Nawawi, shahi Muslim bi Syar al-Nawawi, Jilid I, (Lubnan: Dar 
al-Kutub al-‘²lamiyah, 1981), h. 162. 
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semua kitab yang diturunkan, hari pertemuan dengan-Nya, 
para rasul dan hari kebangkitan.” 

Aqidah merupakan aspek yang harus dimiliki lebih 

dahulu sebelum pilar Islam yang lain, aqidah itu harus utuh 

tanpa ada keraguan dan kesamaran di dalamnya. Aqidah yang 

benar adalah yang sesuai dengan ketetapan, keterangan yang 

jelas dan tegas dalam al-Qur’an dan Sunnah,258 dan ini tidak 

hanya bertumpu pada satu sisi saja melainkan harus dalam 

tiga komponen  yang tidak terpisahkan yaitu tasdiq 

(pembenaran) dalam hati, iqrar (pengakuan) dengan lidah, 

serta af’al (pembuktian) dengan anggota tubuh.259 Namun 

pembenaran dengan hati sangat berpengaruh dalam 

menentukan kesempurnaan dan ketenangan jiwa 

seseorang.260 

Adapun esensi aqidah atau iman yang hakiki 

mengandung beberapa ciri yaitu; Pertama, kepercayaan dan 

keyakinan harus berdasarkan pada pemahaman yang murni 

dan ilmu yang mantap, sehingga kemantapan ilmu  dapat 

diperoleh dari sumber yang autentik (wahyu). Kedua, 

kepercayaan dan keyakinan itu hendaklah berada dalam 

keadaan yang cukup teguh sehingga ia tidak dapat menerima 

sesuatu yang syak dan tidak boleh digugat dengan argument 

lain sehingga merupakan keyakinan. Ketiga, kepercayaan dan 

keyakinan harus disertai dengan ketaatan atau kepatuhan 

 
258Dewan Redaksi, Suplemen  Ensiklopedi Islam, Cet. VII; (Jakarta: 

PT.Ictiar Baru  van  Hoeve, 2001), h. 25. 

259Syamsul Bahri Andi Galigo, Usl al-‘Aqidah  fi ¬aui Manhaj Ahl 
Sunnah, (Cet. I; Malaysia: Mes Interprise, 1424H/2003H), h. 20. Lihat pula 
Al-Sayyid shabiq, al-‘Aqaid al-Islamiyah, (Qahira: al-Fath li I’lam al-‘Arabi, 
t.th), h. 8.   

260Muhammad ‘Abdullah Samman, al-Iman Baina  al-Ajz wa al-
Yaqin, (Qahira: Dar al-Thaqafah al-‘Arabiyah, 1963 M/1323 H), h. 12-13.  
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hati dan penyerahan iradat atau kemauan untuk 

melaksanakan segala hukum atau perintah dengan penuh 

rasa keikhlasan tanpa ada protes. Keempat, kepercayaan dan 

keyakinan mesti berupaya menjadi pencetus segala aktivitas 

dan perlakuan pemiliknya, pada taraf wujudnya rasa 

kemauan yang gencar untuk melaksanakan kegiatan dan 

perintah yang terkandung dalam aqidah yang dianut. Di 

samping itu harus konsisten dalam melaksanakan prinsip-

prinsip tingkah laku serta rela berkorban dengan jiwa raga 

dan harta benda. 261  

Rasulullah telah berjuang semaksimal mungkin dalam 

membangun umat dengan aqidah tauhid. Ketika mendapat 

tugas kerasulan dari Allah Subhanahu wata’ala, maka yang 

pertama-tama sekali dibinanya adalah “bangunan tauhid” 

atau “benteng aqidah” Bangunan tauhid inilah sebagai 

bangunan moril yang menjadi basis pendorong bagi 

kemajuan di berbagai bidang. 

Ketauhidan yang murni dapat menjadikan manusia 

terbebas dari ketergantungan dalam menjalani hidupnya 

kecuali kepada kemahakuasaan Allah Subhanahu wata’ala, 

sehingga hidupnya selalu optimis dan dinamis untuk 

mendapatkan ridha Allah Subhanahu wata’ala dengan penuh 

ketenangan dan kedamaian dalam seluruh ruang lingkup 

kehidupannya.262 Aqidah yang paling mulia nilainya dan 

 

261Ysuf Qar«awi dalam bukunya “al-Iman wa al-¦aya (Qahira: 
Maktabah Wahbah, 1977), h. 15-18. 

262Nurnaningsih Nawawi, Aqidah Islam Pilar Utama Manusia 
Beramal Ikhlas, (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 2. 
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paling besar pengaruhnya adalah aqidah terhadap Allah 

Subhanahu wata’ala.263   

Dalam teori Ilmu Tauhid yang telah dibangun oleh 

ulama Ahli Sunnah Wal-Jama’ah sepakat dalam tiga bagian 

hakikat aqidah Islam menurut petunjuk Ahli Sunnah Wal-

Jama’ah yaitu: (a) Ilahiyyat (ketuhanan), (b) al-Nubuwwat 

(kenabian), dan (c) Sam’iyyat ( hal-hal ghaib).264  

(a) Ilahiyyat  

Ilahiyyat ialah ha-hal yang berkaitan  dengan keimanan 

kepada Allah dengan meyakini sifat-sifat Allah yang wajib 

diyakini bagi setiap orang Islam. Sifat Allah ini terdiri dari 

sifat wajib, sifat mustahil dan sifat harus (jaiz).  

Persoalan Ilahiyyat ini mencakup dua rukun iman, yaitu 

beriman kepada Allah Subhanahu wata’ala dan beriman 

kepada qada’ dan qadar Allah Subhanahu wata’ala. Namun 

pembahasan kali ini adalah yang berkaitan dengan keimanan 

kepada Allah Subhanahu wata’ala tanpa menapikan bidang 

lainnya.   

Beriman kepada Allah, artinya meyakini kewujudan 

Allah Subhanahu wata’ala melalui sifat-sifat Allah yang wajib 

terdiri dari 20 sifat yang dibagi kepada empat bagian:  

1) Sifat Nafsiyah yaitu sifat Allah yang menyatakan Dzat 

Allah tanpa ada keraguan yakni sifat wujud Allah Subhanahu 

wata’ala, disebut juga sebagai (واجب الوجود) 

 
263Hasan al-Banna, Allah fi al-‘Aqidah al-Islamiyah, trj Mukhtar 

Yahya, Allah dalam Akidah Islam, (Yogyakarta: Ramadhani, 1981), h. i  

264Syamsul Bahri Andi Galigo, Pengenalan Ahli Sunnah Wal-Jama’ah 
Sejarah, Pendekatan dan Pemahaman, (Cet. I; Berunai Darussalam: Pusat 
Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah Wal-Jama’ah Kolej Universiti 
Perguruan Ugama Seri Begawan, 1433 H/2012 M), h. 159.   
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2) Sifat Salbiyyah yaitu sifat Allah yang menunjukkan 

hal-hal yang tidak sesuai dengan keagungan Allah. Sifat ini 

terdiri atas lima sifat yaitu;  al-Qidam (tidak didahului dengan 

ketiadaan), al-Baqa’ (kekal), al-Mukhalafah li al- Khawadits 

(berlainan dengan yang baharu), al-Qiyam bi Nafsih (tidak 

memerlukan selain-Nya), dan al-Wahdaniyah (Esa). 

3) Sifat Ma’ani, yaitu sifat Allah yang mewajibkan 

adanya sebutan atau nama dari tujuh sifat yaitu: al-Qudrah 

(kemampuan), al-Iradah (kemauan), al-‘Ilmu (pengetahuan), 

al-Hayat (hidup), al-Kalam (percakapan), al-Sam’u 

(pendengaran), dan al-Bashar (penglihatan). 

4) Sifat Ma’nawiyah, yaitu sifat Allah yang tsabit karena 

sifat ma’ani. Sifat ini terdiri dari tujuh sifat yaitu: Qadir (Maha 

berkemampuan), Murid (Maha berkemauan), Alim (Maha 

mengetahui), Hayyun (Maha hidup), Mutakallim (Maha 

berkata-kata), Sami’un (Maha mendengar), Basirun (Maha 

melihat).    

Adapun sifat jaiz bagi Allah ialah persoalan mungkinat 

(persoalan yang harus ada atau tidak ada menurut akal, 

misalnya; Allah dapat memberi kekayaan kepada hambanya, 

atau sebaliknya.)  

Imam Abu Hasan al-Asy’ari dalam kitabnya “al-Luma” 

telah memperincikan sifat-sifat Allah yang wajib diyakini oleh 

setiap individu Muslim dengan mengemukakan dalil-dalil 

rasional yang kuat. Manhaj yang telah dirumuskan oleh beliau 

dalam memahami aqidah Islam itulah yang tetap digunakan 
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oleh ulama,  kemudian menjadi manhaj Ahli Sunnah Wal-

Jama’ah.265  

Imam Abu Mansur al-Maturidi dalam kitab “al-Tauhid” 

menyatakan seorang Muslim wajib meyakini bahwa 

sesungguhnya Tuhan pencipta (al-Khaliq, al-Mubdi) adalah 

Dzat Tunggal (Ahad) yang mempunyai kekuasaan mutlak 

(qudrah mutlaqah) yang tidak dapat disaingi ataupun 

disamai oleh makhluk-Nya. Di samping itu, ia juga meyakini 

bahwa yang mengatur alam semesta ini hanyalah Allah 

Subhanahu wata’ala, dan apa yang terjadi di alam ini 

semuanya termasuk dalam kategori kebijaksanaan dan 

kehendak (iradah masyi’ah) Allah Subhanahu wata’ala.266 

Pandangan kedua tokoh Ahli Sunnah Wal-Jama’ah 

tersebut, telah mengilhami pemikiran AGH. Abdul Rahman 

Ambo Dalle sebagaimana dijelaskan dalam bukunya “Risalah 

al-Bahiyah” yang menjelaskan bahwa Tuhan mempunyai sifat 

wajib dan sifat mustahil sebagai berikut: 

Sifat Wajib :  

 engkangengnge = ada = الوجود .1

 

القدم  .2  =  addiyolongnge = terdahulu 

 

البقاء  .3 = maradde = kekal 

 

للحوادث  .4 المخالفة  = silaingengngi sininna barue = berlainan 

dengan yang baru  

 

 

265Imam Abi Al-Hasan al-Asy’ari, Kitab al-Luma’ fi al-Rad ‘ala Ahl al-
Zaigh wa al-Bida’, (al-Qahira: Matba’ah Misriyah Syarikah Sahimah 
Misriyah, 1955), h. 17- 31. 

266Abi Mmansur Muhammad bin Mahmud al-Maturidi, Kitab al-
Tauhid,  (Istambul Turki:  al-Maktabah Islamiyah, t.th), h..    
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  (tettongngi nasaba alena = berdiri sendiri =  القيام باالنفس .5

 

الوحدانية   .6 = asewwangnge =Esa 

 

 atuwongnge = hidup = الحياة  .7

 

  issengnge = mengetahui = العلم  .8

 

  makkelo = berkehendak = الارادة .9

 

 atuwong = hidup =  الحياء .10

 

 marengkalinga = mendengar = السمع  .11

 makkita = melihat = البصر  .12

 makkada-ada = berkata-kata atau berbicara = الكلام  .13

 

Sifat Mustahil : 

 

 aderengnge = tiada = العدم  .1

 

   abarungnge = baharu = الحدوث  .2

   alennyekengnge = hancur = لفناء  .3

للحوادث   .4  Menyerupai yang = (asippadangngi barue) = المماثلة 

baru 

 

 akkesaungnge = membutuhkan tempat = التحيز .5

 abbilangpilangnge = berbilang = العدد .6

 

العجز   .7 = alemmangnge = lemah 

 ripaksa = terpaksa = الكراهة  .8

 abongngorengnge = bodoh = الجهل  .9

 amatengnge = mati = الموت  .10

 atarungnge = tuli = الصم  .11

 abutangnge = buta = العمي  .12

  apepengnge = bisu.267 = البكم  .13

 

 
267AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle, al-Hidayah al-Jaiiyah ila 

Ma’rifat al-‘Aqaid al-Islamiyyah, (Parepare: Al-Khairiyyah, 1965), h. 32-34.  
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Dalam kitab “al-Hidayah al-Jaliyah Ila Ma’rifat al-Aqaid 

al-Islamiyah.” beliau menjelaskan bahwa salah satu sifat Allah 

menjadi dasar yang kuat untuk sampai kepada Tuhan adalah 

wahdaniyah. Adapun syarat sah diterimanya 

appassewwangnge (keesaan kepada Allah Subhanahu 

wata’ala) adalah keikhlasan dan kesucian dari syirik lahir 

ataupun batin.  

Lebih lanjut dikatakan bahwa,  tiga hal yang sangat 

penting diketahui dan diamalkan dalam rangka 

mempertahankan aqidah Islam yang murni; yaitu 

memelihara ketauhidan kepada Allah Subhanahu wata’ala 

yang diistilahkan dengan appassewwangnge, menjauhi taklid 

buta yang diistilahkan dengan (akkacuru-curukengnge), 

serta menempuh jalan yang benar-benar dengan istilah 

(laleng tongeng-tongenge). 

(b) Nubuwwat 

Yang dimaksud dengan "al-Nubuwwat" ialah hal-hal 

yang berkaitan dengan keimanan kepada para Nabi dan Rasul 

Allah dengan meyakini sifat-sifat mereka  baik yang wanib, 

yang harus dan yang mustahil. 

Bagian  ini mengandung dua rukun iman yaitu iman 

kepada nabi dan rasul Allah  dan iman kepada kitab-kitab 

Allah yang diturunkan kepada nabi dan rasul Allah. 

1. Beriman kepada nabi dan rasul Allah swt, artinya 

meyakini kebenaran semua nabi dan rasul, baik yang 

Allah sebutkan nama mereka maupun yang tidak, 

bermula dari nabi Adam A.S hingga kepada nabi 

terakhir yaitu Muhammad saw. Juga beriman kepada 

para nabi dan rasul seluruhnya dan beriman kepada 

nabi kita secara terperinci, serta mengimani 
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bahwasanya Nabi Muhammad saw adalah penutup 

para nabi dan para rasul dan tidak ada nabi 

sesudahnya. 

Nabi ialah mereka yang dipilih oleh Allah menerima 

wahyu tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan 

wahyu tersebut kepada umat manusia. Sementara rasul pula 

ialah seorang nabi yang diperintahkan menyampaikan  

risalah (wahyu)  kepada umat manusia. Oleh karena itu, sifat 

wajib yang  dimiliki oleh nabi dan rasul, yaitu al-Amanah 

 ,atau benar (الصدق) atau jujur dan terpelihara, al-Sidqu (الامانة )

al-Fatanah (الفطانة) yaitu cerdas dan bijak. Sifat khas rasul 

Allah ialah al-Tabligh (التبليغ) atau menyampaikan risalah.  

Adapun sifat yang mustahil bagi mereka adalah lawan 

daripada sifat wajib di atas, di antaranya: sifat khianat  dusta, 

bodoh,  gila, lupa dan menyembunyikan risalah. Sementara 

sifat harus (jaiz) pula. Oleh karena para nabi dan rasul itu 

manusia juga, maka harus baginya semua sifat manusia yang 

tidak bertentangan  dengan syara’, seperti makan, minum, 

kawin  tidur, sakit dan sebagainya. 

Ulama juga telah menetapkan lima syarat syar'i bagi 

nabi dan rasul yang wajib diimani, yaitu البصرية (manusia), 

 dan (berakal cerdas) العقل ,(laki-laki) الزكرة ,(merdeka) الحرية

 Dua .(selamat dari hal yang menjijikkan orang banyak) السلامة

puluh lima nabi dan rasul Allah yang jelas disebut nama dan 

riwayatnya dalam al-Qur'an yang wajib diimani oleh setiap 

umat Islam. 

 

2. Beriman kepada kitab Allah  maksudnya meyakini 

kebenaran adanya kitab-kitab 
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Allah beserta segala kandungannya, baik berupa 

hidayah (petunjuk) dan nur (cahaya) serta mengimani 

bahwasanya yang menurunkan kitab-kitab itu ialah Allah 

sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Dan bahwasanya 

yang disebut namanya dalam al-Qur'an ialah kitab Taurat 

(Nabi Musa Alaihissalam), kitab Zabur (Nabi Daud 

Alaihissslam), dan kitab Injil (Nabi 'Isa Alaihissalam). Wajib 

diyakini bahwa yang paling agung di antara sekian banyak 

kitab-kitab itu ialah al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad saw, ia merupakan mukjizat yang agung baginya. 

Allah Swt  berfirman dalam QS. al-Isra'/17:88, 

نسُ ٱ  جۡتَمَعَتِ ٱلئَنِِ    قُل نُّ ٱوَ   لۡإِ توُاْ بمِِثۡلِ هََٰذَا    لِۡۡ
ۡ
ن يأَ

َ
َٰٓ أ لََ    لۡقُرۡءَانِ ٱعَلىَ

توُنَ بمِِثۡلهِِ
ۡ
   ٨٨ضٖ ظَهِيٗرا وَلوَۡ كََنَ بَعۡضُهُمۡ لِِعَۡ   ۦيأَ

“Katakanlah: "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul 
untuk membuat yang serupa Al Quran ini, niscaya mereka 
tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun 
sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain.” 

Konsep ini akan menghasilkan keyakinan akan 

kebenaran ajaran agama Islam sebagai agama yang dibawa 

oleh seluruh nabi dan rasul swt. Konsep ini juga membawa 

kepada kepercayaan kepada kitab-kitab suci berupa wahyu 

yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-Nya sebagai 

pegangan tertulis dalam mengajarkan ajaran agama yang 

mereka bawa. 

(c) Al-Sam'iyyat 

Konsep al-ilahiyyat dan al-nubuwwat bisa diketahui 

melalui dalil-dalil naqli dan aqli. Sementara konsep "al-

sam'iyyat" hanya dapat diketahui melalui dalil-dalil naqli saja. 

Antara perkara yang masuk dalam bagian ini ialah keimanan 
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kepada para malaikat dan segala yang berkaitan dengan 

keimanan kepada hari akhirat. 

Yang dimaksud dengan konsep al-sam'iyyat ialah hal-

hal yang berkaitan dengan keimanan kepada sesuatu yang 

mungkin diketahui melainkan dengan pemberitaan wahyu 

Allah yang diturunkan melalui para nabi dan rasul Allah. 

Prinsip al-sam'iyyat hanya dapat diketahui melalui dalil-dalil 

naqli saja. 

Bagian ini mengandung dua rukun iman, yaitu iman 

kepada para malaikat, dan iman kepada hari akhirat. 

1. Beriman kepada para Malaikat,   

Yaitu meyakini  kebenaran wujudnya para malaikat, dan 

bahwasanya mereka itu adalah makhluk dari sekian banyak 

makhluk Allah, diciptakan dari cahaya (nur). Allah 

menciptakan malaikat sebagai makhluk mulia untuk 

beribadah kepada-Nya dan menjalankan perintah-perintah-

Nya di dunia ini, sebagaimana firman Allah dalam QS al-

Anbiya'/21:26-27, 

 ْ سُبۡحََٰنهَُ   لرَحۡمََٰنُ ٱ   تَََّذَ ٱ  وَقَالوُا اۗ  كۡرَمُونَ     ۥ وَلَدٗ مُّ عِبَادٞ    لََ   ٢٦بلَۡ 
ِ  ۥيسَۡبقُِونهَُ  ِ  لۡقَوۡلِ ٱب مۡرهِ

َ
   ٢٧يَعۡمَلوُنَ  ۦوهَُم بأِ

“Dan mereka berkata: "Tuhan Yang Maha Pemurah telah 
mengambil (mempunyai) anak", Maha Suci Allah. Sebenarnya 
(malaikat-malaikat itu), adalah hamba-hamba yang 
dimuliakan.” 

“mereka itu tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan 
mereka mengerjakan perintah-perintah-Nya.” 
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Antara nama malaikat yang ada dinyatakan namanya 

dalam al-Qur'an dan Hadits, ialah Jibril, Mika'il, Israfil, Izrail, 

Malakul maut, Munkar, Nakir, Raqib, 'Atid, Ridwan dan Malik 

alaihimussalam dan lain-lain. 

2. Beriman kepada hari akhirat 

Yaitu meyakini kebenaran hari akhirat sebagai hari 

pembalasan. Mempercayai wujudnya sebagai perkara yang 

terjadi di alam akhirat itu seperti mana yang dinyatakan 

dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah, bermula dari pada kematian, 

soalan malaikat mungkar dan nakir di alam kubur (barzakh), 

kenikmatan dan siksaan di dalamnya. Mempercayai 

wujudnya kebangkitan di padang mashyar, suratan amal, 

timbangan amal (mizan al-'amal) dan jambatan lurus (sirat 

al-mustaqim). 

Wajib mempercayai bahwa di alam akhiratlah terdapat 

surga dan neraka. Surga sebagai tempat kenikmatan kekal 

abadi bagi orang-orang mu'min, puncak kenikmatan 

dimaksud ialah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neraka 

sebagai tempat siksaan kekal abadi bagi orang-orang kafir. Di 

antara orang Islam ada juga yang dimasukkan ke dalam 

neraka untuk masa tertentu mengikut kadar dosa yang tidak 

diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa 

semoga kita adalah hamba Allah yang masuk surga tanpa 

hisab. 

Ketiga-tiga bagian hakikat aqidah Islam di atas, mestilah 

bisa menjadi motivasi dalam rangka melaksanakan tugas 

'ubudiyyah (penghambaan) dan tugas kekhalifahan 

(memakmurkan kehidupan dunia) bagi setiap individu 

muslim. Ini yang dimaksud dengan ‘aqidah Islam adalah 

'aqidah penggerak (muharrikah) bukan aqidah yang 

melemahkan ummah yang hanya pasrah kepada nasib, 
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laksana diterbangkan angin. Dan ketiga-tiga konsep ini 

mencakup enam rukun iman yang tegas dinyatakan oleh 

Rasulullah dalam Hadisnya. 

Demikian beberapa hal yang telah disepakati oleh 

ulama Ahli Sunnah Wal-Jama'ah yang berkaitan dengan 

akidah Islam yang perlu menjadi standar bagi setiap umat 

Islam yang mengikuti paham Ahli Sunnah Wal-Jama'ah. 

2. Ketauhidan (appassewwangnge)   

Tauhid merupakan prinsip dasar yang menghubungkan 

antara hamba dengan Tuhannya sehingga terjadi 

keharmonisan yang terwujud dalam rahmat-Nya baik di 

dunia maupun di akhirat kelak. Terjalinnya kasih sayang dan 

ampunan antara hamba dengan Tuhan-Nya akan 

menghasilkan surga yang telah disediakan untuk mereka 

yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu 

wata’ala,268 bahkan para Sufi memahami tauhid dengan arti 

hilangnya ruang bagi syetan (iblis) untuk masuk dalam 

wilayah manusia.269 Jadi dengan tauhid manusia tidak akan 

digoda oleh setan. 

Makna-makna ketauhidan dapat disimak pada 

beberapa ayat dalam al-Qur’an antara lain: 

1. QS Fushshilat /41:30, terdapat kata: 

ْ ٱثُمَ    لَلهُ ٱقَالوُاْ رَبُّنَا    لَذِينَ ٱ  إنَِ  لُ عَلَيۡهمُِ    سۡتقَََٰمُوا َٰٓئكَِةُ ٱتَتَنَََ لََ تَََّافوُاْ    لمَۡلَ
َ
أ

 ِ واْ ب بشُِِۡ
َ
   ٣٠كُنتمُۡ توُعَدُونَ  لَتِ ٱ لَۡۡنَةِ ٱوَلََ تََزَۡنوُاْ وَأ

 

268AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle, al-Hidayah al-Jaiiyah ila 
Ma’rifat al-‘Aqaid al-Islamiyyah, h. 3-4. 

269H Mustamin Arsyad, Islam Moderat Refleksi Pengamalan Ajaran 
TaSawuf, (Cet. I; Makassar: Baji Bicara Press, 2012), h. 14   
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2. QS al-Zumar/39:3, terdapat  kata: 

لََ 
َ
ِ    أ ْ ٱ  لَذيِنَ ٱوَ   لَۡۡالصُِ  ٱ  لِدِينُ ٱلِلهَ وۡلَِۡا ءَ مَا نَعۡبُدُهُمۡ إلََِ    ۦ  منِ دُونهِِ  تَََّذُوا

َ
أ

يََۡكُمُ بيَۡنهَُمۡ فِِ مَا هُمۡ فِيهِ يََۡتَلفُِونَۗ   لَلهَ ٱزُلۡفَََٰٓ إنَِ   لَلهِ ٱلُِۡقَرِِبوُناَ  إلََِ  
   ٣كَفَارٞ  كََٰذِبٞ لََ يَهۡدِي مَنۡ هُوَ  لَلهَ ٱإنَِ 

3. QS al-Bayyinah/98:5, terdapat kata: 

مرُِو اْ إلََِ لِۡعَۡبُدُواْ    وَمَا  
ُ
ةَ ٱ حُنَفَا ءَ وَيقُِيمُواْ    لِدِينَ ٱمُُۡلصِِيَن لَهُ    لَلهَ ٱأ   لصَلوََٰ

ةَ  ٱوَيُؤۡتوُاْ  َٰلكَِ دِينُ  لزَكَوَٰ    ٥ لۡقَيِمَِةِٱوَذَ
4. QS al-Kahfi/18:110,  terdapat kata: 

  قُلۡ 
َ
ناَ۠ بشََِٞ مِثِۡلُكُمۡ يوُحَََٰٓ إلَََِ أ

َ
نَمَا  إلََِٰهُكُمۡ إلََِٰهٞ وََٰحِدٞ  فَمَن كََنَ  إنَِمَا  أ

حَدَُۢا   ۦ  فَلۡيعَۡمَلۡ عَمَلٗا صََٰلحِٗا وَلََ يشُِۡكِۡ بعِِبَادَةِ رَبهِِِ  ۦيرَجُۡواْ لقَِا ءَ رَبهِِِ
َ
أ

١١٠  
Menurut Quraisy Syihab, kata “istiqamah” adalah 

konsisten dan setia melaksanakan apa yang diucapkan.270 

Sementara kata ikhlas menurut Mustafa al-Maraghy adalah 

melakukan amal perbuatan dengan ikhlas semata karena 

Allah, tidak mensyarikatkan Allah sedikitpun.271  

Keempat ayat tersebut di atas pada dasarnya 

menunjukkan satu kesatuan makna yang tidak terpisahkan 

dan saling melengkapi, karena orang yang meyakini keesaan 

 

270M. Quraisy Syihab, Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian 
al-Qur’an, Jilid (Cet. III; Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 51  

271Ahmad Mustafa al-Maragy, Tafsir al-Maraghy, Jilid 10, (Beirt: 
Dar al-Fikr, 1365 H), h. 212.  
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Allah hendaklah konsisten dalam menjalankan perintah Allah 

dan menjauhi larangan-Nya dengan penuh keikhlasan tanpa 

ada pujian kepada sesama makhluk dalam bentuk apapun, 

dan tempat manapun. 

Sehubungan dengan hal tersebut, AGH. Abdul Rahman 

Ambo Dalle menjelaskan bahwa, untuk menjaga keabsahan 

ketauhidan kepada Allah Subhanahu wata’ala harus 

komitmen dan menjaga diri dari segala perbuatan syirik 

(appadua) baik lahir maupun batin.  

Syirik menurut beliau adalah mensyarikatkan Allah 

dengan sesuatu baik dalam hati, ucapan, perbuatan maupun 

i’tikad  (keyakinan) kepada sesama makhluk yang memiliki 

kemampuan mendatangkan manfaat dan menolak mudharat, 

menghidupkan dan mematikan mendatangkan penyakit dan 

menyembuhkannya serta mendatangkan kebahagiaan dan 

kesengsaraan misalnya; meminta melalui berhala, tempat 

yang dianggap keramat, juga batu gunung, kuburan, pohon 

kayu, sungai dan lain-lain.272  

Kesempurnaan ibadah seseorang akan terhapus 

disebabkan karena melakukan perbuatan syirik. Hal ini 

dijelaskan oleh Allah dalam QS al-Zumar/39:65, 

وحََِ إلَِۡكَۡ وَإِلََ    وَلَقَدۡ 
ُ
كۡتَ لََۡحۡبَطَنَ عَمَلُكَ    لَذيِنَ ٱأ شَۡ

َ
مِن قَبۡلكَِ لئَنِۡ أ

   ٦٥ لۡخََٰسِِِينَ ٱوَلَۡكَُونَنَ منَِ 

 

GAGH. Abdul Rahman Ambo Dalle, al-Hidayah al-Jaliyah ila Ma’rifat 
al-‘Aqaid al-Islamiyah, h. 6. Lihat juga Muhammad bin Abdurrahman al-
Khumais, Bayan al-Syirk wa Wailihi ‘Inda  al-Syafii, Terjemahan Ali 
Mustafa Ya’cub, (Cet, II; Jakarta: Atase Agama Kedutaan Besar Saudi 
‘Arabiyah, 1423 H/2003), h. 34 
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"Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan 
hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang 
yang merugi.” 273 

Demikian pula dalam QS al-Kahfi/18:110, Allah 

menawarkan sebuah harapan sekaligus larangan berbuat 

syirik,   

نَمَا  إلََِٰهُكُمۡ إلََِٰهٞ وََٰحِدٞ  فَمَن كََنَ   قُلۡ 
َ
ناَ۠ بشََِٞ مِثِۡلُكُمۡ يوُحَََٰٓ إلَََِ أ

َ
إنَِمَا  أ

حَدَُۢا   ۦ  فَلۡيعَۡمَلۡ عَمَلٗا صََٰلحِٗا وَلََ يشُِۡكِۡ بعِِبَادَةِ رَبهِِِ  ۦيرَجُۡواْ لقَِا ءَ رَبهِِِ
َ
أ

١١٠  
“… Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, 
Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan 
janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat 
kepada Tuhannya.” 274 

Upaya mengantisipasi terjadinya hal tersebut, AGH. 

Abdul Rahman Ambo Dalle selanjutnya menjelaskan perlunya 

menjauhi 3 jenis syirik yaitu: syirik besar, syirik pertengahan, 

dan syirik kecil.  

Pertama, syirik akbar (appaddua battoa) yakni semua 

bentuk penyembahan terhadap berhala atau mensyarikatkan 

Allah dengan sesuatu, sebagaimana disebutkan dalam Firman 

Allah dalam Q.S al-A’raf/7:194-195, 

دُونِ    لَذِينَ ٱ  إنَِ  مِن  فَ   لَلهِ ٱتدَۡعُونَ  مۡثَالُكُمۡ  
َ
أ  دۡعُوهُمۡ ٱعِبَادٌ 

لهَُمۡ   ١٩٤إنِ كُنتمُۡ صََٰدِقيَِن  فَلۡيسَۡتَجِيبوُاْ لَكُمۡ  
َ
مۡ    أ

َ
رجُۡلٞ يَمۡشُونَ بهَِا   أ

َ
أ

 
273Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 755.   
274Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 460  
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مۡ لهَُمۡ ءَاذاَنٞ يسَۡمَعُونَ 
َ
ونَ بهَِا   أ عۡيُنٞ يُبۡصُِِ

َ
مۡ لهَُمۡ أ

َ
يدٖۡ يَبۡطِشُونَ بهَِا   أ

َ
لهَُمۡ أ

ْ ٱبهَِاۗ قُلِ  كََ ءَكُمۡ ثُمَ كِيدُونِ فَلَا تنُظِرُونِ  دۡعُوا    ١٩٥شَُ
“Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah 
itu adalah makhluk (yang lemah) yang serupa juga dengan 
kamu. Maka serulah berhala-berhala itu lalu biarkanlah 
mereka memperkenankan permintaanmu, jika kamu 
memang orang-orang yang benar.” 

“Apakah berhala-berhala mempunyai kaki yang dengan itu ia 
dapat berjalan, atau mempunyai tangan yang dengan itu ia 
dapat memegang dengan keras, atau mempunyai mata yang 
dengan itu ia dapat melihat, atau mempunyai telinga yang 
dengan itu ia dapat mendengar? Katakanlah: "Panggillah 
berhala-berhalamu yang kamu jadikan sekutu Allah, 
kemudian lakukanlah tipu daya (untuk mencelakakan)-ku. 
tanpa memberi tangguh (kepada-ku)".275 

Juga firman Allah QS al- Anbiya’/21:98-99 

نتمُۡ لهََا وََٰردُِونَ  لَلهِ ٱوَمَا تَعۡبُدُونَ منِ دُونِ  إنَِكُمۡ 
َ
  ٩٨حَصَبُ جَهَنَمَ أ

ونَ  لوَۡ  ٞ فِيهَا خََٰلُِِ    ٩٩كََنَ هََٰٓؤُلََ ءِ ءَالهَِةٗ مَا وَرَدُوهَا  وَكُِ
“Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain 
Allah, adalah umpan Jahannam, kamu pasti masuk ke 
dalamnya. Andaikata berhala-berhala itu Tuhan, tentulah 
mereka tidak masuk neraka. dan semuanya akan kekal di 
dalamnya.” 276 

Kedua, syirik pertengahan (appaddua lalotengnga), 

yaitu hal-hal yang menyangkut kepercayaan “Pemmali” 

(pantang larang) yang tidak rasional, bukan saja  orang awam 

 

275Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 254. 

276Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 507 
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yang bisa terjerumus di dalamnya tapi juga cendekiawan 

biasa terjerumus tanpa disadari. Salah satu bukunya “Syifa al-

Af’idah min al-Tasyaum wa al-Tiyarah” menjelaskan bahwa 

pantang larang atau mappemmali adalah sesuatu yang 

menghalangi seseorang untuk mewujudkan niatnya 

melakukan sesuatu. Misalnya, seseorang mau berlayar pada 

hari Rabu, namun hari tersebut bertepatan dengan jatuhnya 

tali pusarnya, terpaksa niatnya dibatalkan karena dianggap 

hari celaka. Begitu pula tidak boleh nikah pada hari-hari atau 

bulan yang diimpit dua khutbah yaitu khutbah Idul Fitri dan 

khutbah Idul Adha (uleng taccipi), dilarang kawin pada bulan 

Zulqaidah karena diyakini akan berujung pada kegagalan 

atau kecelakaan dan lain-lain.  

Demikian pula keyakinan yang terjadi misalnya; 

sebelum mereka memulai perjalanannya atau keluar pasar, 

mereka lebih dulu mencari burung yang hinggap di atas 

pohon lalu dihalau supaya burung tersebut terbang. Kalau 

burung terbang ke sebelah kanan, maka mereka akan 

meneruskan perjalanannya, tetapi jika burung terbang ke 

sebelah kiri, maka mereka akan membatalkan perjalanan 

mereka karena yakin akan menemukan kegagalan atau 

bahaya bila diteruskan. Dalam hal ini AGH. Abdul Rahman 

Ambo Dalle membantah keyakinan seperti itu bahkan 

dianggap merusak ketauhidan/ keimanan kepada Allah 

Subhanahu wata’ala.277   

Sikap dan pandangan AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle 

yang menolak berbagai bentuk kemusyrikan adalah salah 

satu upaya memelihara ketauhidan, dan bila dibiarkan 

 
277Abdul Rahman Ambo Dalle, Syifa’ AL-Af’idah min Tasya’um wa al-

Tirah, (Toli-Toli: t.pt), h. 6 
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bahayanya dapat merusak aqidah Islam bahkan membawa 

kepada kekufuran,  

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa pemali itu ada dua 

bahayanya yaitu: bahaya terhadap urusan duniawi dan 

bahaya terhadap  urusan ukhrawi seperti dicontohkan; 

Gurutta mengatakan bahwa pernah terjadi kepada seseorang 

yang mengamalkan pantang larang. Kejadian berlaku pada 

musim panen (menuai) tiba, tetapi bertepatan karena hujan, 

panas  atau dimakan binatang atau dengan hari atau waktu 

yang dipantangkan. Ia sanggup membiarkan tanamannya 

musnah karena hujan, panas atau dimakan binatang. Dalam 

hal duniawi menimbulkan kerugian material, sedangkan 

bahaya ukhrawi adalah mendapat siksaan atas dosa yang 

dilakukannya.278 

Ketiga, syirik kecil (appaddua baiccu), yaitu 

mengerjakan sesuatu dengan harapan agar ia mendapat 

pujian dari orang lain (riya) atau poji riale pada hal yang 

berhak mendapat pujian hanyalah Allah Subhanahu 

wata’ala.279 

Kemudian dikatakan bahwa syarat yang menentukan 

sah dan diterimanya pengesaan seseorang kepada Allah 

Subhanahu wata’ala adalah dengan memfokuskan daya 

ingatan kepada-Nya dan harus bersih dari sifat-sifat yang 

dapat membawa kepada perbuatan syirik lahir dan batin. 

Salah satu usaha memperkokoh tauhid dan kepercayaan 

terhadap Allah Subhanahu wata’ala adalah dengan keyakinan 

yang teguh dan i’tiqad yang kuat, yakni  keyakinan yang tidak 

 
278Abdul Rahman Ambo Dalle, Syifa’ AL-Af’idah min Tasya’um wa al-

Tirah, h. 6 

279Abdul Rahman Ambo Dalle, al-Hidayah al-Jaliyah ila Ma’rifat al-
‘Aqaid al-Islamiyah, h. 10. 
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mudah diombang-ambingkan oleh pengaruh dan gelombang 

arus pengaruh Barat yang senantiasa menggoda serta 

derasnya pengaruh kehidupan dunia yang negatif bagaikan 

angin topan yang melanda kehidupan manusia. Tauhid yang 

seperti itu akan menimbulkan dorongan untuk mendapatkan 

kenikmatan dan keselamatan serta kebahagiaan yang hanya 

ada pada sisi Allah Subhanahu wata’ala.280 

Di era globalisasi hidup penuh dengan tantangan dan 

rintangan yang tidak dapat dihindari,  hanya dengan iman dan 

takwa yang teguh saja dapat menjadi benteng, sehingga tidak 

hanyut dalam arus laknat Allah Subhanahu wata’ala. Karena 

itu, dalam menghadapi dan meminimalisir ragam pengaruh 

yang dibawa oleh peradaban modern masa kini. Zakariah 

Stapa dalam hal ini menawarkan jalan alternatif dan solusi 

untuk menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan 

memberi fokus pada  peringkat pemantapan aqidah di dalam 

diri setiap Muslim. Benteng aqidah perlu diperkuat 

seutuhnya.281 

Mengingat pentingnya hal tersebut di atas, Imam al-

Ghazali (w. 505 H/1111 M) menyarankan satu pendekatan 

dalam pendidikan aqidah yang seharusnya diajarkan kepada 

anak-anak dan golongan awam adalah dengan cara semua 

seluk beluk isi kandungan aqidah itu harus diterapkan 

melalui empat tahap yaitu;  

 
280Abdul Rahman Ambo Dalle, al-Hidayah al-Jaliyah ila Ma’rifat al-

‘Aqaid al-Islamiyah, h. 6. 

281Zakariah Stapa, Akidah Islam dan hubungannya dengan Krisis 
Moral Muslim Malaysia, Makalah yang disampaikan  dalam Wacana 
Pemikiran Islam VII yang dilaksanakan oleh Jurusan Usuluddin dan 
Falsafah Fakultas Pengajian Islam universitas Kebangsaan Malaysia pada 
tanggal 17 Nopember 1997, h. 10.  
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1. Harus dimulai dengan menghafal kandungan aqidah 

2. Diikuti dengan proses memahami isi kandungan aqidah 

tersebut secara bertahap sedikit demi sedikit 

3. Dii’tikadkan dengan penuh kepercayaan,  

4. Dibenarkan dengan penuh keyakinan.282 

Pendekatan al-Ghazali tersebut kelihatannya mudah 

dan tidak ada yang luar biasa, namun kalau diperhatikan 

secara saksama ternyata ia menyusun suatu program secara 

serius, dimana dua tahap utama dalam diri manusia menjadi 

dasar secara langsung. Tahap tersebut adalah ingatan dan 

pemahaman di satu sisi, dan keduanya tahap kepercayaan 

serta keyakinan dalam diri di sisi yang lain. Tahap pertama 

tidak begitu susah diperoleh seorang normal asalkan orang 

tersebut mau dan sanggup memberikan sedikit waktu kepada 

hal-hal yang berkaitan aqidah, misalnya mengikuti kelas-

kelas formal di sekolah atau mendengar dengan serius 

ceramah dalam pengajian tertentu dan berbagai sistem 

lainnya. 

Apa yang telah dicanangkan oleh al-Ghazali, ternyata 

telah dikembangkan pula oleh AGH. Abdul Rahman Ambo 

Dalle di lingkungan DDI dalam kelas-kelas formal di semua 

tingkatan madrasah dan pengajian-pengajian nonformal 

serta majelis taklim lainnya. Karena itu, wajarlah masyarakat 

Islam Sulawesi Selatan memberikan penghargaan dan 

apresiasi kepadanya atas peran aktif beliau dalam 

pembentukan pribadi muslim yang sunni. 

 
282Al-Ghazali, Abu Hamid  Muhammad  bin  Muhammad, Ihya ‘Ulm 

al-Din, Juz. I, (Cairo: Muassasah al-Halabi Wasyirkahu li al-Tauzi, 1387 H/ 
1967 M), h. 128 
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Adapun bentuk penyajiannya telah diatur sedemikian 

rupa menurut tingkatan masing-masing sebagaimana telah 

dijelaskan dalam suatu kajian sebagai berikut: 

a. Pada tingkat Diniyah mulai diajarkan bentuk cerita-cerita 

yang masuk akal yang diikuti dengan contoh-contoh yang 

praktis tentang wujudnya Allah dan sifat-sifat-Nya. 

b. Pada tingkat Ibtidaiyyah sudah mulai diajarkan secara 

sistematis tentang wujudnya Allah, sifat-sifatnya yang 

wajib dan mustahil dalam bentuk pengertian dan hafalan 

yang diikuti dengan contoh-contoh keesaan dan 

kekuasaan Tuhan secara praktis dengan penjelasan. 

c. Pada tingkat Tsanawiyah aqidah tauhid yang diajarkan 

secara sistematis mulai dari dasar-dasar, wujud Allah, 

sifat-sifat-Nya yang wajib dan mustahil, bagaimana 

meyakini-Nya dan mempercayai-Nya dengan baik dan 

dilaksanakan dalam bentuk perilaku sesuai dengan 

ajaran-Nya. 

d. Pada tingkat Aliyah bidang tauhid ini diajarkan secara 

sistematis dan dijelaskan secara rasional mulai dari 

wujud Allah, sifat-sifat-Nya yang wajib, mustahil dan jaiz 

(harus), yakni seluruh sifat wajib dan mustahil serta jaiz 

dijelaskan secara gamblang diikuti dengan dalil-dalil 

naqliyah dan aqliyah dalam menanamkan keyakinan dan 

kepercayaan yang kuat dan kokoh serta cara 

menanamkan ketakwaan yang sinkron dengan teori 

tauhid, aqidah  dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari 

dengan penjelasan secara permisalan.  

e. Pada tingkat Perguruan Tinggi, bidang tauhid dan aqidah 

ini diajarkan secara filosofis dengan berpikir secara 

ilmiah yaitu pemikiran yang diikuti dengan fakta-fakta 

keagungan dan kebesaran Allah dalam melihat segala 

makhluk Allah yang menjastifikasi atau membuktikan 
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kebenaran Allah Subhanahu wata’ala. yang diikuti 

dengan ayat-ayat al-Qur’an dan sunnah Rasulullah Saw 

dengan penjelasan yang praktis.283 

Selain bentuk penyajian tersebut di atas, ada satu level 

yang merangkul semua tingkatan di pesantren untuk 

diajarkan dan dikaji secara bersama-sama dalam bentuk 

pengajian halaqah dengan kitab-kitab tertentu dan waktu 

tertentu.  

Dalam pengajian halaqahnya, beliau menjadikan tafsir 

al-Marghi sebagai standar pengajaran tafsir, yang diketahui 

bahwa tafsir ini merupakan tafsir sosial yang dipengaruhi 

oleh pembaharuan pemikiran Islam Syekh Muhammad 

Abduh. Pengajaran hadis, beliau memilih kitab Mukhtar al-

Ahadis, Jawahir al-Hadis dan Jawahir al-Bukhari. Bidang 

tauhid, al-Jawahir al-Kalamiyah dan al-Husun al-Hamidiyah 

merupakan kitab aqidah Asy’ariyah yang telah dimodifikasi 

oleh ulama zaman khalifah Usmaniyah. Bidang fiqh Kifayat al-

Akhyar (mazhab Syafi’iyah). Bidang dakwah, Irsyad al-‘Ibad 

dan Durrat al-Na¡ihin. Bidang akhlak dan tasawuf, kitab 

Syarah al-Hikam al-Sakandari, Riyadh al-shalihin al-Nawawi 

dan Maraqi al-‘Ubdiyah (Nawawi Jawi).284 

3. Menjauhi Taklid Buta (akkacuru-curukengnge) 

Taqlid adalah perkataan bahasa Arab “تقليد “ yang berarti 

mengulangi, meniru, dan mengikuti. Para ulama usul  

memberikan definisi taklid dengan  mengikuti pendapat 

 
283Lihat H.M.Yusrie Abady, Corak Pemikiran Pendidikan Keagamaan 

AGH. Abdur Rahman Ambo Dalle Dalam Mengelola Darud Dakwah Wal-
Irsyad Parepare Sulawesi Selatan, (Jakarta : Rabbani Press, t.th), h. 104-
105.  

284Syamsul Bahri Andi Galigo, Wawancara oleh penulis di 
Makassar, 27 Juli 2012.  
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seseorang mujtahid atau ulama tertentu tanpa mengetahui 

sumber dan cara pengambilan pendapat  tersebut.285 Para 

ulama usul fiqhi sepakat melarang taqlid dalam 3 bentuk 

yaitu: 

a. Semata-mata mengikuti tradisi nenek moyang  yang 

bertentangan dengan al-Qur’an dan Hadis,  

b. Mengikuti orang atau sesuatu yang tidak diketahui 

kemampuan dan keahliannya  

c. Mengikuti pendapat seseorang, padahal diketahui bahwa 

pendapat tersebut tidak berdasar dan salah.286 

AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle menjelaskan bahwa 

taklid yang dimaksudkan di sini adalah mengikuti jalan 

berbagai tarekat yang menyimpang, sama dengan taklid atau 

akkacuru-curukeng, dan satu-satunya jalan yang benar di 

antara sekian banyak tarekat atau jalan adalah yang 

didasarkan kepada al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw. 

Terdapat beberapa keyakinan yang menyesatkan 

menurut beliau antara lain : 

1) Keyakinan tentang asal mula kejadian manusia yang 

terdiri dari 4 unsur yaitu;  

a. ودى (waddy) yang diambil dari halusnya tanah  

b. مذى (mazzy) yang diambil dari halusnya api 

c. منى (many) yang diambil dari halusnya air 

d. مانيك (manika) yang diambil dari halusnya angin. 

 

285Alaiddin Kato, Ilmu Fikqh dan Ushul Fiqh Sebuah Pengantar, Edisi 
Revisi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 132.  

286Alaiddin Kato, Ilmu Fikqh dan Ushul Fiqh Sebuah Pengantar, h. 
133-134.  
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Setiap kehalusan yang disebutkan di atas, diambil dari  

 287(cahaya Tuhan) نور الله yang bersumber dari نور محمد

2) Keyakinan terhadap diri manusia yaitu tubuh kasar 

dari Adam, tubuh halus dari Muhammad, dan 

nyawanya نور (Nurun) yang berasal dari نور الله (cahaya 

Allah Subhanahu wata’ala). 288 

Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wata’ala, 

hendaknya seseorang mengetahui jalan yang jauh dari 

kesesatan dan taklid buta, terjadinya sesat menyesatkan 

karena adanya penuturan guru yang menganjurkan kepada 

muridnya tentang tata cara untuk sampai kepada Allah 

melalui tarekat tertentu yang menyesatkan. Taklid buta 

seperti ini adalah termasuk  kategori jenis taklid yang 

pertama yaitu mengikuti sesuatu secara turun temurun tanpa 

ada pertimbangan ketentuan dibenarkan atau tidaknya 

dalam agama. 

Taklid buta yang bisa dibolehkan hanyalah bagi orang-

orang yang tidak ada kemampuan untuk mempelajari Islam. 

Sedang umat Islam yang lain wajib untuk menyelaraskan 

hidupnya sesuai al-Qur’an dan Hadis Nabi melalui 

tuntunan/ajaran. Betapa banyak manusia yang korban 

karena propaganda yang tidak berdasar pada nas al-Qur’an 

dan Sunnah, mereka  hanya mengikuti hawa nafsunya saja. 

Menurut AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle bahwa di kalangan 

masyarakat terdapat beberapa bentuk ajaran tarekat yang 

dianggap sesat dan menyesatkan aqidah umat Islam seperti 

pengakuan mereka sebagai berikut: 

 
287 Abdul Rahman Ambo Dalle, al-Hidayah al-Jaliyah ila Ma’rifat al-

‘Aqaid al-Islamiyah, h. 18 

288Abdul Rahman Ambo Dalle, al-Qaul al- shadiq fi Ma’rifat al-
Khaliq,  h. 6 -7. 
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a. Barang siapa yang memasuki tarekatku (jalanku), saya 

jamin keselamatannya di dunia dan diakhirat 

b. Barang siapa yang berpegang teguh kepada tarekatku, 

berarti ia berpegang teguh kepada Allah dan tidak akan 

berpisah baik di dunia maupun di akhirat. 

c. Sesungguhnya tarekatku tidak disebutkan dalam al-

Qur’an yang 30 juz, demikian pula dalam hadis Nabi Saw 

dan dalam kitab fiqhi, karena semua perkataan yang ada 

dalam al-Qur’an  dan Hadis hanya syariat semata, 

sementara tarekatku adalah benar-benar hakikat hidup. 

d. Bahwasanya tarekatku adalah hakikat yang benar atau 

lise tongeng-tongeng. Barang siapa tidak mengikuti, 

berarti dia belum mendapat hakikat tersebut, sebab yang 

diajarkan oleh ulama hanya kulitnya saja padahal yang 

dimaksud hakikat adalah apa yang diajarkan oleh ulama 

semuanya kulit, sementara isi yang dimaksudkan adalah 

bersifat rahsia, tidak boleh dibocorkan atau disampaikan 

ditempat umum melainkan di tempat tertentu. 

e. Sesungguhnya tarekat inilah sebenarnya yang rahsia 

nyata kerena Nabi sendiri yang menerima dari Allah 

tanpa melalui perantaraan malaikat. Karena itu, Nabi 

hanya memberikan kepada sahabatnya .289 

 Bentuk-bentuk propaganda di atas adalah sesat dan 

menyesatkan bahkan semua yang dilakukan dalam 

pernyataan di atas adalah tidak berdasar pada al-Qur’an dan 

sunnah. 

Karena itu, AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle berusaha 

meluruskan pemahaman aliran tersebut dengan menegaskan 
 

289Abdul Rahman Ambo Dalle, al-Qaul al- shadiq fi Ma’rifat al-
Khaliq, h. 13. 



Nurlaelah Abbas 

 

194 

 

bantahannya bahwa apakah mereka (pemilik tarekat) yang 

memiliki keselamatan sehingga berani menjanjikan 

pengikutnya masuk surga. Ketahuilah bahwa tidak ada yang 

membawa keselamatan dan memasukkan surga seorang 

hamba kecuali hanya Allah Subhanahu wata’ala karena Dialah 

yang memiliki kekuasaan menyelamatkan dan yang berhak 

memasukkan kedalam surga atau neraka.290 Sebagaimana 

firman Allah dalam QS al-Hasyr/59:23, 

وسُ ٱ  لمَۡلكُِ ٱلََ  إلََِٰهَ إلََِ هُوَ    لَذيِٱ  لَلهُ ٱ  هُوَ    لمُۡهَيۡمِنُ ٱ   لمُۡؤۡمِنُ ٱ  لسَلََٰمُ ٱ  لۡقُدُّ
ُ  ٱ لَۡۡبَارُ ٱ لعَۡزِيزُ ٱ    ٢٣عَمَا يشُِِۡكُونَ   لَلهِ ٱسُبۡحََٰنَ  لمُۡتكََبِِ

“Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, yang Maha 
Suci, yang Maha Sejahtera, yang Mengaruniakan keamanan, 
yang Maha memelihara, yang Maha perkasa, yang Maha 
kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha suci Allah dari 
apa yang mereka persekutukan.” 291 

Usaha untuk mencapai gelar muwahhidin sejati 

hendaklah melalui mencari jalan pertama-tama menyelidiki 

penyimpangan yang membawa kepada kerusakan terutama 

sifat fanatik terhadap tarekat tertentu  yang mereka ciptakan 

sendiri tanpa dasar yang jelas dan kokoh dari agama Islam 

sehingga dapat menjerumuskan pada kemusyrikan dan 

kekafiran. Jalan yang dimaksudkan di sini adalah pengabdian 

atau penyembahan kepada Allah Subhanahu wata’ala, baik 

dalam bentuk lahir maupun dalam bentuk batin. Pelaksanaan 

 
290Abdul Rahman Ambo Dalle, al-Qaul al- shadiq fi Ma’rifat al-

Khaliq, h. 14  
291Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 919.  
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kedua bentuk pengabdian tersebut merupakan hakikat sikap 

ta’abbud terhadap Allah Subhanahu wata’ala. 292 

Pandangan AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle terhadap 

tarekat, tidaklah berarti bahwa ia tidak mengetahui sama 

sekali tentang tarekat dengan segala perkembangannya. 

Namun karena semangat juang dalam mengelola suatu 

lembaga dalam bidang pendidikan dakwah dan sosial, maka 

beliau tidak serius mengikuti tarekat sebagaimana ulama 

lainnya. 

Ahman Rahman dalam hal ini memberikan keterangan 

tentang hasil wawancaranya dengan Gurutta ketika 

menanyakan langsung  beberapa hal termasuk tarekat yang 

dianutnya dengan cara menginformasikan anggapan seorang 

pengikut tarekat Naqsyabandiyah di Makassar yang 

mempunyai persepsi bahwa semua ulama Sulawesi Selatan 

adalah penganut tarekat Naqsyabandiyah karena mereka 

membaca kitab “Tanwir al-Qulub” di Pesantrennya. Namun 

Gurutta memberikan bantahan bahwa, persepsi tersebut 

tidak benar, karena yang dipelajari dalam kitab tersebut 

hanyalah fiqh dan tasawufnya, bukan tarekatnya. Sedangkan 

tarekat hanya untuk diketahui saja, bukan untuk diamalkan, 

kemudian mengakui bahwa tarekat yang diamalkan adalah 

tarekat Ahli Sunnah Wal-Jama’ah yang biasa disebut dengan 

tarekat Muhammadiyah (Sanusiah).293  

 

292Abdul Rahman Ambo Dalle, Jalan yang  sesat (yang menyimpang 
dari Tauhid), dalam  Majalah  Risalah Addariyah, nomor 2 tahun ke-1), h. 
5. 

293Tarekat Sanusiah berasal dari Maroko, karena terjadi 
pembrontakan di Libia melawan Italia ketika itu dengan melibatkan nama 
tarekat Sanusiah. Kalau nama tersebut dipakai, maka tarekat Sanusiah 
pasti mendapat tantangan dari pemerintah Belanda. Untuk menghindari 
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Gurutta Ambo Dalle tidak menjadikan tarekat sebagai 

lembaga zikir dan pendidikan, beliau lebih mengutamakan 

pendidikan. Beliau hanya memilih mengamalkan zikir dan 

pendidikan, beliau lebih mengutamakan pendidikan formal 

dalam bentuk lembaga Pondok Pesantren. Beliau hanya 

memilih mengamalkan zikir dan wirid tarekat 

Muhammadiyah al-Sanusiyah. Beliau juga suka membaca 

hizib Imam Nawawi yang diterimanya di Madinah ketika 

beliau haji tahun 1930 an. Oleh karena itu Gurutta Ambo Dalle 

bukan ulama tarekat beliau adalah ulama da’wah dan 

pendidikan. Gurutta menguasai ilmu tasawuf dan ilmu fiqhi 

Namun kefakarannya terfokus pada ilmu hadis dan usul 

fiqhi.294 

Dalam lingkungan Pesantren DDI, memang diajarkan 

kitab Tanwir al-Qulb (karangan Syeikh Muhammad Amin 

Kurdi Sanusiyah salah seorang tokoh Naqsyabandiyah). 

Namun tidak berarti bahwa AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle 

adalah pengikut tarekat tersebut. Kalau pun ada orang yang 

menganut tarekat tertentu, itu bukan dari ajakannya  

melainkan inisiatif dan keinginan individu. Beliau memilih 

kitab ini karena ia merupakan kitab yang masyhur diajarkan 

di Jamie al-Azhar awal abad ke-20 yang menggabungkan tiga 

ilmu fardu ‘ain yaitu ilmu fiqhi, ilmu tauhid dan ilmu 

tasawuf.295  

 
hal tersebut maka digunakanlah istilah Muhammadiyah. Ahmad Rahman, 
Peneliti Ahli pada Puslitbang  Kementerian Agama Pusat, Wawancara oleh 
penulis di Jakarta, 12 Desember 2011. 

294Andi Syamsul Bahri Andi Galigo, Ketua Pengkajian Kefahaman 
Ahli Sunnah Wal-Jama’ah dan Dosen pada Kolej Universiti Perguruan 
Ugama Seri Begawan Negara Brunai Darussalam, Wawancara oleh penulis 
di Makassar, 27 Juli 2012.  

295 Andi Syamsul Bahri Andi Galigo, Wawancara oleh penulis di 

Makassar, 27 Juli 2012. 
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Pengikut tarekat Muhammadiyah di Sulawesi Selatan 

yang pernah sama-sama belajar pada AGH. Muhammad As’ad 

di Sengkang yaitu; AGH. Muhammad Yunus Martan, AGH. 

Daud Ismail, AGH. Muh. Abduh Pabbajah dan AGH. Harun al-

Rasyid. Mereka menerima tarekat tersebut di Jabal Qubis 

Makkah 296 

Menurut Mustamin Arsyad bahwa, Gurutta Ambo Dalle 

adalah penganut tarekat Syaziliyah297dengan pertimbangan 

bahwa konsep Tarekat Syaziliyah baik dari segi pandangan 

maupun pemikiran bahkan wirid-wiridnya sama dengan apa 

yang diamalkan oleh gurunya di Mesir. Hal tersebut 

tercermin dalam kitab al-hikam yang dibaca dalam pengajian 

Pesantren Gurutta yaitu husnudzan billah, selain itu Gurutta 

mengamalkan konsep zuhud dengan pemahaman al-

Syaziliyah yakni kehidupan dunia sebagai fasilitas untuk 

mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wata’ala. selama 

dunia tidak mengendalikan.298 

Lain halnya dengan keterangan yang mengatakan 

bahwa Gurutta Ambo Dalle memiliki empat ijazah tarekat 

yaitu; Muhammadiyah, Syaziliyah, Qadiriyah, dan lainnya. 

Ijazah tersebut memungkinkan beliau menjadi Mursyid. 

Namun kiprahnya adalah fokus pada dunia pendidikan, 

 

296Ahmad Rahman, Peneliti Ahli pada Puslitbang  Kementerian 
Agama Pusat, Wawancara oleh penulis di Jakarta, 12 Desember 2011. 

297Tarekat Syaziliyah dipelopori oleh al-Imam Abu Hasan al-
Syaziliy diteruskan oleh muridnya Abul Abbas al-Mursiy, selanjutnya 
diteruskan oleh Ibnu Atillah al-Sakandariy (penulis kitab al-Hikam), 
hingga ke Abdul Halim Mahmud, al-Imam ¬iya’uddin al-Kurdiy, al-Imam 
‘Abdul Jalil Qasim, Wawancara dengan AGH. Mustamin Arsyad oleh 
penulis di Sungguminasa Gowa, 21 Januari 2013. 

298H. Mustamin Arsyad, Wawancara oleh penulis di Sungguminasa 
Gowa, 21 Januari 2013.  
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bukan pada tarekat. Secara umum ajaran tasawuf 

diimplementasikan dalam bentuk keikhlasan, kejujuran, 

banyak berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu 

wata’ala. Suatu ketika Alwi meminta kepada Gurutta sesuatu 

amalan yang bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Beliau 

mengatakan “santuni anak yatim dan peduli kepada orang 

muslim yang membutuhkan” itu adalah salah satu cara 

mendekatkan diri kepada-Nya.299 

Pandangan yang berbeda di atas, ternyata tarekat 

Muhammadiyah ada hubungan silsilah dengan tarekat 

Syaziliyah yang bertemu pada nama Muhammad salah 

seorang pengikut tarekat Syaziliyah.300 Meskipun demikian, 

penulis berkesimpulan bahwa tarekat apapun namanya, zikir 

dan wirid yang diamalkan adalah tetap merupakan jalan 

untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wata’ala 

meskipun ada perbedaan nama dan pemahaman antara 

tarekat yang satu dengan lainnya. 

Perbedaan tersebut misalnya, pemahaman makna dan 

terminal tentang Wahdah al-Wujud.301 Tarekat Khalwatiyah 

dalam menempuh jalan makrifah sampai kepada “al-Fana” 

yakni leburnya diri hamba menyatu dengan Tuhan, 

 
299H.M Alwi Nawawi, Wawancara oleh penulis di Makassar,  22 

Januari 2013. 

300Abdul Rahim Arsyad, Wawancara oleh penulis di Makassar, 12 
Desember 2012 . 

301Wahdat al-Wujud adalah satu faham yang mengatakan “hanya 
Allah yang ada (Allah segala-galanya). Hal ini bertentangan dengan paham 
Ahli Sunnah  Wal-Jama’ah yang berpegang kepada akidah “Tsaniat al-
Wujud (dua wujud) yakni wujud Allah berbeda dengan wujud makhluk. 
Lihat  Abu al-‘A’la al-‘Afifi, Al-TaSawuf al-Tsarah al-Ruhiyat fi al-Islam, 
(Qahirah: Dar al-Ma’arif, t.th), h. 190. 
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sedangkan tarekat Muhammadiyah tidak demikian.302 Hal 

seperti inilah yang menjadi polusi yang mencabar aqidah 

umat Islam bukan saja di Sulawesi Selatan bahkan di seluruh 

dunia, dan tidak sedikit ulama Ahli Sunnah Wal-Jama’ah 

berusaha untuk mengambil perhatian dalam meluruskan 

tarekat yang dipandang sesat dan menyesatkan termasuk 

AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle yang berusaha meluruskan 

berbagai pandangan yang keliru (sesat) termasuk paham 

Wahdat al-Wujd. Ke-Esaan Tuhan pada zat-Nya, yaitu satu 

tidak terbagi dan tunggal tidak terpecah, tidak beranak dan 

tidak diperanakkan.” Hal ini didasarkan pada QS al-

Ikhlas/112:1-4, 

حَدٌ  لَلهُ ٱهُوَ  قُلۡ 
َ
وَلمَۡ يكَُن    ٣لمَۡ يلَِِۡ وَلمَۡ يوُلَدۡ   ٢ لصَمَدُ ٱ لَلهُ ٱ  ١أ

حَدُُۢ  ۥلَهُ 
َ
   ٤كُفُواا أ

“Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa.Allah adalah 
Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada 
beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada 
seorangpun yang setara dengan Dia.” 303 

 AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle dengan gigih 

menyebarkan paham dan pemikirannya yang senantiasa 

berpegang pada al-Qur’an dan Sunnah di tengah-tengah 

masyarakat guna meluruskan aqidah mereka yang terganggu 

dengan tarekat yang menyesatkan.   

4. Menempuh Jalan yang Benar (laleng tongeng-tongenge)   

Setelah mengetahui kewajiban tentang ketauhidan dan 

derajatnya yang tinggi dan mulia begitu pula jalan-jalan yang 

 
302Ahmad Rahman, Wawancara oleh penulis di Jakarta, 12 

Desember 2011  

303Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya h. 1118. 
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sesat, maka seyogianya diperjelas jalan menuju 

appassewwangnge  atau mengesakan Allah Subhanahu 

wata’ala agar terhindar dari kesesatan. Dalam QS al-An’am/6: 

153, Allah berfirman, 

نَ 
َ
بُلَ ٱوَلََ تتََبعُِواْ    تَبعُِوهُ  ٱ هََٰذَا صِرََٰطِِ مُسۡتَقِيمٗا فَ   وَأ فَتَفَرَقَ بكُِمۡ    لسُّ

َٰلكُِمۡ وصََىَٰكُم بهِِ   ۦ عَن سَبيِلهِِ         ١٥٣لعََلَكُمۡ تَتَقُونَ  ۦذَ
“Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang 
lurus, Maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-
jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan 
kamu dari jalanNya. yang demikian itu diperintahkan Allah 
agar kamu bertakwa.” 304 

Jalan yang benar-benar dan mudah ditempuh dalam 

pandangan AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle adalah jalan yang 

dituntunkan oleh Nabi Muhammad Saw juga menjelaskan 

tentang aqidah yang benar dan sekaligus mengingatkan 

bahwa segala anggota tubuh manusia akan 

bertanggungjawab di akhirat sebagaimana dalam firman 

Allah QS al-Isra’/17:36, 

َٰٓئكَِ    لۡفُؤَادَ ٱوَ   لِۡصَََِ ٱ وَ   لسَمۡعَ ٱعِلمٌۡ  إنَِ     ۦتَقۡفُ مَا لَيۡسَ لكََ بهِِ  وَلََ  وْلَ
ُ
كُُُّ أ

  ٣٦ولَٗ   ُ كََنَ عَنۡهُ مَسۡ 
“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak 
mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya 
pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan 
diminta pertanggung jawabnya.”  305 

 

304Departemen Agama RI, al-Qur’an. dan Terjemahannya,  h. 215 

305Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 427  
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Adapun jalan yang benar-benar sudah ditunjukkan oleh 

Allah dalam QS al-Baqarah/2:147, 

  ١٤٧  لمُۡمۡتََِينَ ٱمِن رَبِكَِ فَلَا تكَُونَنَ منَِ  لۡحَقُّ ٱ
“Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-
kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.”  306 

Ketiga ayat tersebut di atas adalah merupakan pedoman 

dalam menempuh jalan yang benar-benar sesuai dengan 

tuntutan al-Qur’an dan Sunnah sebagai bantahan dari 

pemahaman berbagai aliran yang ada dalam Islam demi 

untuk keselamatan di dunia dan di akhirat kelak.  

5. Pemikiran di Bidang Ilmu Kalam 

Adapun pemikiran AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle 

dalam bidang ilmu  kalam, adalah mengikuti aliran Asy’ariyah 

yang mengambil jalan tengah antara golongan rasionalis307 

dan golongan tekstualis. Sebelum aliran ini muncul, kancah 

pemikiran teologi waktu itu telah dikuasai oleh dua aliran 

teologi mainstream yakni; Mu’tazilah dan Hanabilah.308 Atas 

 

306Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 37.  

307Rasionalis adalah suatu pendekatan filsafat berdasarkan 
pandangan bahwa realitas memiliki struktur logis yang dapat diraih 
dengan bukti dan penalaran deduktif, dianggap lawan dari empirisme dan 
beranggapan bahwa nalar yang tidak ditopang akal sehat merupakan 
sumber pengetahuan dalam logika yang direka-reka, atau juga 
pengetahuan khusus tentang hukum dan konsep dasar dan matematika 
yang menurut keyakinan tidak dapat disangkal tanpa adanya kontradiksi 
atau suatu aliran yang beranggapan bahwa segala pengetahuan dapat 
diraih asal manusia bersandar kepada akal sehingga segala sesuatu tidak 
terbatas bagi akal  manusia. (lihat Ensiklopedi  Indonesia, Jld.5, h. 2852).   

308Mu’tazilah adalah aliran yang menjunjung tinggi akal dalam 

kajian-kajian atau pembahasan akidah, sementara Hanabilah adalah 
aliran yang sangat menjunjung tinggi nas dalam mengapresiasikan 
pikiran-pikirannya. Lihat Hamzah Harun al-Rasyid, al-Asy’ariyah 
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dasar evaluasi Imam Asy’ari, kedua mainstream yang 

dimaksud sama bahayanya bagi umat Islam, karena kedua-

duanya merupakan penyakit perpecahan yang mengancam 

integritas umat Islam. Aliran Mu’tazilah menurut Asy’ari akan 

menggiring ajaran Islam kepada kajian-kajian filosofis yang 

jauh daripada kejernihan aqidah Islam, sedangkan aliran 

Hanabilah akan menggiring ajaran Islam kepada 

kejumudan.309 

Kondisi yang demikian itulah yang menginspirasi dan 

memotivasi Abu Hasan al-Asy’ari untuk meyakini bahwa 

sebuah ketetapan bila kalangan rasional dan kalangan 

tekstual dapat bersatu dan bertemu dalam suatu aliran baru 

(moderat) yang dapat mengapresiasi kedua sumber aqidah 

secara proporsional yakni akal dan nas dapat menyatu 

dengan baik,310 sebagaimana telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya. 

Nama Asy’ariyah diambil dari nama pendirinya yaitu 

Abu al-Hasan Ali bin Ismail al-Asy’ari keturunan dari Abu 

Musa al-Asy’ari yaitu salah seorang sahabat Muhammad 

Rasulullah Saw yang pernah diangkat oleh Ali bin Abi Thalib 

menjadi  juru bicara dalam perundingan dengan 

 
Pertumbuhan, Perkembangan, Metodologi Pemikiran & Peranannya 
Terhadap peningkatan Produktivitas Kerja, (Cet. I; Yogyakarta: Cakrawala 
Publishing, 2009), h. 72  

309Hamzah Harun al-Rasyid, al-Asy’ariyah Pertumbuhan, 
Perkembangan, Metodologi Pemikiran & Peranannya Terhadap 
peningkatan Produktivitas Kerja,  h. 72  

310Hamzah Harun al-Rasyid, al-Asy’ariyah Pertumbuhan, 
Perkembangan, Metodologi Pemikiran & Peranannya Terhadap 
peningkatan Produktivitas Kerja, h. 73.  
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Muawiyah.311Al-Asy’ari (260 H/873 M- 324 H/935 M). Pada 

masa kecilnya hingga berumur 40 tahun, ia berguru pada 

seorang yang beraliran Mu’tazilah (al-Jubba’i) khusus 

mempelajari ajaran-ajaran Mu’tazilah. Beliau juga dikenal 

sebagai penulis buku-buku yang beraliran Mu’tazilah. Pada 

suatu saat setelah beliau tinggal di rumah selama 15 hari 

kemudian ia pergi ke Basrah, di sanalah beliau menyatakan 

penolakannya312 atas sebagian ajaran Mu’tazilah yang 

 
311Suatu perundingan pada pertikaian politik antara golongan Ali 

bin Abi Thalib dan golongan Muawiyah dalam masalah kekhalifaan. 

312Asy’ari meninggalkan ajaran Mu’tazilah selain informasi dari 

Nabi melalui mimpinya, juga karena tidak puas dengan jawaban yang 
diberikan oleh gurunya al-Jubbai  ketika berdebat tentang status antara 
orang mukmin, kafir, dan anak kecil kelak di hari kemudian. Salah satu 
bentuk perdebatannya menurut al-Subki sebagaimana yang dijelaskan 
oleh Harun Nasution sebagai berikut: 

Al-asy’ari  :  bagaimana kedudukan  orang mukmin, kafir dan anak 
kecil di akhirat? 

Al-Jubbai : Yang mukmin mendapat tempat yang baik dalam surga, 
yang kafir masuk neraka,    dan yang kecil  terlepas dari bahaya api neraka. 

Al-Asy’ari : Kalau yang kecil ingin memperoleh tempat yang lebih 
tinggi di surga, mungkinkah itu? 

Al-Jubbai : Tidak, yang mungkin mendapat tempat yang baik itu, 
karena kepatuhannya kepada  Tuhan. Yang kecil belum mempunyai 
kepatuhan yang serupa itu. 

Al-Asy’ari : Kalau anak itu mengatakan kepada Tuhan: Itu bukanlah 
salahku. Jika sekiranya Engkau bolehkan aku terus hidup aku akan 
mengerjakan perbuatan baik seperti yang dilakukan oleh orang mukmin 
itu.  

Al-Jubbai : Allah akan menjawab : “Aku tahu bahwa jika engkau 
terus hidup engkau akan berbuat dosa dan oleh karena itu akan kena 
hukum. Maka untuk kepentinganmu. Aku cabut nyawamu sebelum 
engkau sampai kepada umur tanggung jawab”. 

Al-Asy’ari : Sekiranya yang kafir mengatakan : “Engkau ketahui 
masa depanku sebagaimana Engkau ketahui masa depannya. Apa 
sebabnya Engkau tidak jaga kepentinganku? 

Di sinilah al-Jubbai terpaksa diam. Lihat al-Imam Muhammad Abu 
Zahra, h. 193-194.  Juga Harun Nasution, h.65-66. 
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mengatakan bahwa Qur’an itu adalah makhluk, Tuhan tidak 

dapat dilihat oleh mata kepala, perbuatan buruk adalah 

kehendak manusia sendiri dan tidak ada campur tangan 

Tuhan, beliau mengatakan “Saya tidak lagi memegangi 

pendapat-pendapat tersebut dan saya harus menolak paham-

paham tersebut dan saya akan menunjukkan kelemahan-

kelemahannya.”313 

Menurut al-Nasr, ilmuan dan tokoh-tokoh al-Asy’ariyah 

adalah ilmuan yang telah berhasil mengekspresikan 

substansi filsafat Islam yang sesungguhnya. Merekalah yang 

mampu menampilkan secara filosofis, demikian pula visi 

teologi Ahli Sunnah Wal-Jama’ah telah menjelma dan 

mengkristal dalam pemikiran mereka sehingga aliran 

Asy’ariyah mampu menjadi contoh aqidah Ahli Sunnah Wal-

Jama’ah hingga kini dan tetap terjaga hingga akhir zaman. 314 

Aliran Ahli Sunnah Wal-Jama’ah inilah yang menjadi 

acuan oleh AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle, bahkan 

mengakui golongan tersebut memiliki keistimewaan 

tersendiri dibanding dengan golongan lainnya sebagaimana 

yang tercantum dalam bukunya yang berjudul “Maziyah Ahli 

Sunnah Wal-Jama’ah” (Keistimewaan aliran Ahli Sunnah Wal-

Jama’ah). Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa diantara 73 

golongan dalam Islam hanya satu yang selamat sedang yang 

lainnya sesat.  

Adapun golongan yang sesat menurut beliau adalah 72 

golongan, secara garis besarnya dibagi kepada 7 golongan 

 
313Ahmad Hanafi, Theologi Islam, (Cet. 12, Jakarta: Bulan Bintang,  

1974), h. 59.  

314Ali Syami al-Nasr, Nasy’at al-Fikr al-Falsafi al-Islam, Jil. I (Cet. 
VIII; al-Qahira: Dar al-Ma’arif, 1397H/1977M), h. 441.  
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yaitu: Mu’tazilah, Khawarij, Syi’ah, Jabariyah, Murji’ah, 

Musyabbihah, dan Qadariyah dengan rincian sebagai berikut: 

Mu’tazilah dengan pecahannya 13 golongan yaitu: 

1. Mu’tazilah   6. Khitabiyah     11. Ka’biyah  

2. Nizamiyah   7. Basyariyah         12.Jubaiyah  

3. Husailiyah   8. Muammariyah     13.Hasyimiyah  

4. Wasiliyah   9. Jahidiyah   

5. Muzdariyah    10. Thumamiyah  

Selanjutnya golongan Khawarij dengan pecahannya 26 

golongan yaitu: 

1.  Khawarij  10. Khalfiyah  19. Ma’lumiyah 

2.  Muhakkimah Ula 11. Atrafiyah  20. Majhuliyah 

3.  Azariqa  12. Sya’biyah  21. Bad’iyah 

4.  Najdah  13. Hazimiyah 22. Ibadiyah 

5.  Baehasiyah 14. Thalibiyah 23. Yazidiyah 

6.  Ajaridah  15. Akhnasiyah 24. Hafsiyah 

7.  Saltiyah  16. Ma’badiyah 25. Harithiah 

8.  Hamsiyah  17. Rusyidiyah 26. Sufriah 

9.  Maimuniyah 18. Syaibaniyah  

Selanjutnya golongan Syi’ah dan pecahannya 21 

golongan yaitu: 

1. Syi’ah    8. Rizamiyah  15. Mughiriyah 

2. Zaidiyah    9. Hasyimiyah 16. Mansuriyah 

3. Kisaniyah  10. Ghaliyah  17. Khatibiyah 

4. Bayaniyah  11. Sabaiyah  18. Kialiyah 

5. Janahiyah  12. Kamiliyah  19. Nukmaniyah 

6. Sulaimaniyah 13. Albaiyah  20. Yunusiyah 

7. Jarudiyah  14. Ismailiyah  21. Nusairiyah 

Selanjutnya Jabariah dan pecahannya 4 golongan yaitu: 
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1. Jabariyah   3. Dirariyah 

2. Jahmyiah  4.Najariyah 

Selanjutnya Murji’ah dengan pecahannya 4 golongan 

yaitu: 

1. Murji’ah  3. Ubaidiyah 

2. Yunusiyah  4. Salihiyah 

Selanjutnya golongan Musyabbihah dengan pecahannya 

3 golongan yaitu: 

1. Musyabbihah 2. Karamiyah  3. Bayaniyah 

Kemudian golongan terakhir adalah Qadariyah.315 

Pendapat tersebut didasarkan pada tiga ayat dalam al-

Qur’an  yakni S. Al-Isra’ ayat 36, S, al-Baqarah ayat 147, dan S. 

Al-An’am ayat 153, serta beberapa hadis Nabi Saw yang 

ditetapkan sebagai landasan sebagaimana telah dijelaskan 

sebelumnya. 

Ahli Sunnah Wal-Jama’ah adalah salah satu aliran 

pemikiran dalam Islam yang tergolong dalam pembahasan 

hadis iftiraq (hadis tentang 73 golongan). Golongan ini 

dinyatakan selamat karena senantiasa merujuk kepada al-

Qur’an dan sunnah, sementara golongan lainnya dinyatakan 

sesat. Bahkan Syahrastani dalam bukunya “Milal wa al-Nihal” 

menyebutkan kesesatannya karena ajaran-ajarannya banyak 

yang tidak sesuai dengan al-Qur’an dan sunnah. Meskipun 

demikian, pernyataan beliau tidak sampai memvonis 

golongan tersebut keluar dari Islam. Kalau mereka tetap 

mempertahankan keyakinannya yang tidak benar, berarti 

mereka akan salah jalan (sesat), tetapi jika mereka kembali 

 
315Abdul Rahman Ambo Dalle, Maziyah Ahli Sunnah wal Jama’ah, 

(Parepare: Al- Khairiyah,  1391 H, 1971 M), h. 11.    
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ke jalan yang benar (bertaubat) berarti ia akan selamat.  

Hikmah dibalik pernyataan tersebut adalah mengajak umat 

Islam untuk lebih berhati-hati dengan munculnya berbagai 

aliran yang tidak kuat berpegang pada al-Qur’an dan sunnah. 

Pemikiran Asy’ariyah berpangkal pada al-Qur’an dan 

Sunnah Rasulullah Saw. Mereka memegang al-Ma’tsur, Ittiba’ 

yang dianggap lebih baik dari pada membuat bid’ah. Prinsip 

bagi mereka adalah al-Qur’an, Sunnah Rasulullah Saw, 

riwayat para sahabat, tabiin dan Imam-Imam Hadis. “Al-

Asy’ari mendukung pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan 

mereka menjauhi orang-orang yang menyalahi 

pendapatnya.”316  

Beberapa pokok pemikiran Asy’ari yang terpenting dan 

menjadi warisan bagi golongan sunni seperti yang 

dirumuskan oleh Husayn Ahmad Amin dalam bukunya 

“Seratus tokoh dalam sejarah Islam” sebagai  berikut: 

a. Asy’ari membenarkan apa yang dianut oleh Mu’tazilah 

tentang berbagai istilah yang muncul di dalam al-Qur’an 

seperti  الله " يد   “ dan  الله " وجه    " tidak harus digambarkan 

bahwa Allah Subhanahu wata’ala memiliki tangan atau 

wajah. Dia sepakat dengan mereka untuk membersihkan 

Zat Tuhan dari semua yang berkaitan dengan badan dan 

manusia. Namun ketika menafsirkan tangan dan wajah 

sebagai kemurahan dan Zat Allah, dia berpendapat 

bahwa itu merupakan sifat hakiki, tidak seperti manusia 

yang tidak mengetahui sifat-Nya dengan pasti dan tidak 

boleh ditakwil melainkan menerima saja tanpa ada 

penafsiran. Dia menentang pendapat Mu’tazilah yang 

 
316Al- Asy’ari, Al- Ibanah fi Ushl al- Diyanah, Heiderabat, Edisi I, h. 

5.   
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mengatakan bahwa Allah Subhanahu wata’ala memilki 

badan dan bentuk. Dia berpendapat bahwa kita  dapat 

melihat Allah di akhirat kelak, meskipun kita tidak 

mengetahui bagaimana cara melihat-Nya. 

b.  Dia menentang pendapat Mu’tazilah yang mengatakan 

bahwa sesungguhnya al-Qur’an adalah makhluk. Dia 

membedakan antara zat ucapan Allah itu sendiri. 

Menurut Asy’ari, ucapan itu bersifat qadim (lama) dan 

bukan makhluk berbeda dengan kitab yang diturunkan 

pada zaman tertentu yang menurutnya adalah baru 

c. Dia juga menentang pendapat Mu’tazilah bahwa manusia 

bebas melakukan perbuatannya (free will), dan pada 

gilirannya dia harus bertanggung jawab  atas perbuatan 

tersebut, yang nantinya akan diadili untuk mendapatkan 

ganjaran atau siksaan. Menurut Asy’ari, semua perbuatan 

baik dan buruk bergantung kepada kehendak Allah 

Subhanahu wata’ala yang menciptakan semua perbuatan 

hamba-Nya. Lalu dia menisbahkan perbuatan tersebut 

kepada mereka dan mereka sendiri menduga perbuatan 

itu adalah hasil kerja mereka. 

d. Dia menentang pendapat Mu’tazilah yang mengatakan 

bahwa orang Muslim yang melakukan dosa besar tidak 

termasuk mukmin dan juga tidak kafir dia berada di 

antara dua tempat/kedudukan. Asy’ari tetap mengatakan 

bahwa orang yang melakukan dosa besar adalah Muslim, 

dan tetap Muslim, akan tetap dia diancam dengan azab di 

neraka. 

e. Menurut Asy’ari, akal tidak memiliki kedudukan seperti 

yang dikatakan oleh Mu’tazilah yang berpendapat bahwa 

akal dapat membedakan antara yang baik dan yang 

buruk, antara kebaikan dan kejelekan tanpa memerlukan 
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wahyu. Wahyu menurut al-Asy’ari merupakan satu-

satunya perangkat untuk mengetahui Allah dan syariat-

Nya. Akal hanyalah alat untuk mengetahui saja, meskipun 

akal mungkin dapat mengetahui Allah Subhanahu 

wata’ala.317  

Kaum Asy’ariyah tidak menolak akal karena menyadari 

bahwa Allah menganjurkan hambanya untuk berpikir dan 

melakukan kajian secara rasional sebagaimana bunyi ayat: 

تعقلون تبصرون  ,أفلا  تتفكرون  ,أفلا  تنظرون    فلا ,ا  أفلا   dan sebagainya. 

Hanya saja Asy’ariyah tidak memberikan kebebasan 

sepenuhnya kepada akal seperti yang dilakukan oleh kaum 

Mu’tazilah, sehingga terlihat mereka tidak menempatkan akal 

di atas naqli (teks-teks agama), bahkan sebaliknya mereka 

secara umum berprinsip bahwa naqli menempati posisi 

tertinggi, akal merupakan pelayan bagi naqli dan  saling 

membutuhkan.  

Untuk membuktikan adanya Allah Yang Maha Pencipta, 

al-‘Asy’ari memaparkan berbagai pola pembuktian alami, 

sebagai contoh: proses kejadian manusia bermula dari air 

mani kemudian menjadi segumpal darah, kemudian lahir 

menjadi manusia sempurna sebagaimana dalam QS al-

Mukmin/40:67, 

ثُمَ    لَذيِٱ  هُوَ  عَلقََةٖ  منِۡ  ثُمَ  نُّطۡفَةٖ  منِ  ثُمَ  ترَُابٖ  مِِن  خَلَقَكُم 
وَمِنكُم   شُيوُخٗا   ثُمَ لِۡكَُونوُاْ  شُدَكُمۡ 

َ
أ لَِۡبۡلغُُو اْ  ثُمَ  طِفۡلٗا  يَُۡرجُِكُمۡ 

سَ  جَلٗا مُّ
َ
   ٦٧مِّٗ وَلعََلَكُمۡ تَعۡقِلوُنَ مَن يُتوََفََِٰ مِن قَبۡلُ  وَلَِۡبۡلغُُو اْ أ

 
317Lihat Husayn Ahmad, Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam,  (Cet. 

9; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 126-127.  
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“Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari 
setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian 
dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian (kamu 
dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada masa 
(dewasa), kemudian (dibiarkan kamu hidup lagi) sampai tua, 
di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (kami 
perbuat demikian) supaya kamu sampai kepada ajal yang 
ditentukan dan supaya kamu memahaminya.” 318 

Mereka bertumpu pada bukti teologis, untuk itu mereka 

mengatakan bahwa alam yang rumit penciptaannya dan 

kokoh aturannya itu pasti bersumber dari sebab Yang Maha 

mengatur dan menata, sedangkan karya-karya yang kokoh 

menunjukkan ilmu dan hikmah Sang Pencipta.319 Kaum al-

‘Asyariyah disebut juga kaum sifatiyah (yang mengatakan 

bahwa Allah itu mempunyai sifat-sifat) seperti halnya kaum 

salaf. Sifat-sifat Allah adalah, al-Ilmu, al-Qudrah, al-Haya, al-

Iradah, al-Sam’u, al-Basar, dan al-Kalam. Semua ini adalah 

sifat-sifat azali (eternal) dan abadi. Menegaskan sifat berarti 

menegaskan yang disifati sebagaimana halnya menegaskan 

aksi berarti menegaskan subyek yang beraksi.320 Mereka 

monolak al-Ta’til.321   

Mereka juga menolak al-Tasybih dan al-Tajsim dan 

mereka menyerahkan kepada Allah teks-teks agama yang 

memberikan kesan demikian, atau mereka takwilkan, karena 

 
318Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 768.  

319Abi al-Fath Muhammad bin ‘Abd al-Karim bin Ahmad al-
Syahrastani, Nihaya al-Aqdam fi ‘Ilmi al-Kalam, (t.tp: t.pt, t.th), h.67. 

320‘Abd al-Qahir Al-Bagdadi, al-Farq Bain al-Firaq, (Cet. I; Beirt: Dar 
al-Afaq al-Jadidah, 1393H/1973M), 322-323. 

321Ta’¯il adalah pandangan yang mengosongkan Allah dari sifat-
sifat (Allah tidak punya sifat-sifat) dalam berbagai macam coraknya, baik 
peniadaan Sang Pencipta dari ciptaan-Nya, maupun peniadaan  Sang 
Pencipta dari sifat-sifat-Nya. Lihat al-Syahrastani, h. 123. 



Eksistensi Ahli Sunnah Wal-Jama’ah dalam Pemikiran Islam: (Sorotan 

Pemikiran Agh. Abdul Rahman Ambo Dalle) 

 

211 

 

Allah adalah Khaliq yang tidak sama dengan makhluk-Nya, 

bukan Substansi, bukan Jism, juga bukan aksidensia, tidak 

bertempat di dalam ruang dan waktu, juga tidak bisa 

menerima aksidensia dan hal-hal temporal.”322 

Kekuasaan Allah adalah satu dan diterapkan pada 

semua hal yang menjadi obyek kekuasaan-Nya, maka apapun 

yang ada di alam ini haruslah lahir dari kekuasaan-Nya, ilmu 

Allah Subhanahu wata’ala adalah azali dan mencakup semua 

obyek pengetahuan tanpa melalui indera maupun 

pembuktian. “Melihat Allah dengan pandangan mata adalah 

boleh karena setiap yang ada bisa dilihat. Mereka 

menetapkan bahwa Allah bisa dilihat pada hari kemudian dan 

hal ini tidak berarti Tasybih dan Tajsim, sebab melihat di sini 

tidak sama dengan kita melihat benda-benda di dunia.”323         

Sekali lagi, al-Asy’ariyah dikenal sebagai aliran yang 

mengambil jalan tengah antara aliran rasionalis dengan 

aliran tekstualis, ia mendasari pandangannya pada al- Qur’an 

dan Sunnah Rasulullah Saw, serta riwayat sahabat dan tabi’in, 

fatwa ulama terkemuka seperti Imam Ahmad bin Hambal dan 

Imam Syafi’i. dikemukakan pernyataannya sebagai berikut: 

1. Kami berpendapat tidak mengkafirkan seorang pun dari 

kaum Muslimin karena satu dosa yang dikerjakannya 

seperti berzina, mencuri, minum minuman keras 

sebagaimana yang telah dipahami oleh Khawarij 

mengkafirkannya. 

2. Kami berpendapat bahwa Allah kelak akan 

mengeluarkan suatu kaum dari neraka setelah menerima 

ujian, mereka akan menerima syafaat dari Rasulullah Saw 

 
322 Al-Syahrastani, Milal wa al-Nihal, h.103.  

323Al-Asy’ari,al- Luma,  h. 62.   
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atas izin Allah Swt  dan kami mencintai ulama Salaf yang 

telah dipilih menjadi sahabat Nabi. 

3. Kami berpendapat bahwa Imam sesudah Rasulullah Saw 

wafat, ialah Abu Bakar al-Shiddiq, Umar bin Khattab, 

Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, mereka itulah 

Imam setelah Rasulullah Saw wafat yang sah dan 

kekhalifahan mereka bersifat Nabawi.”324  

   Selanjutnya aliran Asy’ariyah memberikan pendapat 

atas beberapa hal, sebagai berikut: 

1. Boleh jadi orang-orang yang sholeh memiliki suatu tanda 

kekuasaan Allah yang diistilahkan dengan karomah 

sebagai suatu perbedaan dari mukjizat. 

2. Bahwa semua sunnah baik yang mutawatir maupun yang 

ahad, dapat dijadikan hujjah dalam bidang aqidah. 

3. Mereka meyakini bahwa Allah mempunyai wajah tetapi 

tidak seperti wajah hamba dan Allah memiliki tangan tapi 

tidak menyerupai tangan makhluk-Nya. 

4. Bahwa Allah di hari kemudian dapat dilihat tanpa tempat 

dan ketentuan. 

5. Bahwa Allah memiliki sifat  seperti halnya yang 

dikemukakan di dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah 

Saw, karena itu layak bagi Dzat Allah tetapi tidak sama 

dengan sifat makhluk-Nya.325  

Pemikiran-pemikiran Asy’ari yang telah disebutkan di 

atas menjadi panutan AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle dalam 

menyebarluaskan pemahaman Ahli Sunnah Wal-Jama’ah 

 
324Imam Muhammad Abu Zahrah, Aliran Politik dan Aqidah Dalam 

Islam,  (Logos, Jakarta, 1996), h.198. 

325Imam Muhammad Abu Zahrah, Aliran Politik dan Aqidah Dalam 
Islam, h, 199. 
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bahkan dijadikan sebagai bahan ajar di lingkungan  Darud 

Dakwah Wal-Irsyad (DDI). Misalnya; tentang Sifat Allah, 

Asy’ari mengakui adanya sifat Allah di luar dari Dzat-Nya 

meskipun sifat tersebut diakuinya berbeda dengan sifat 

makhluk-Nya sebagai kebalikan dari Mu’tazilah yang tidak 

mengakui sifat Allah keluar dari Dzat-Nya sendiri. 

Asy’ari dalam membahas tentang sifat menyebutkan 

bahwa Allah Subhanahu wata’ala itu mempunyai sifat-sifat, 

dan sifat-sifat Allah bukan Dzat-Nya. Tapi sifat-sifat tersebut 

berada pada Dzat-Nya. AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle juga 

dalam salah satu bukunya juga menjelaskan bahwa Allah 

mempunyai sifat Wajib, Mustahil dan Jaiz bagi Allah. Ini 

berarti bahwa beliau mengambil pendapat tersebut sebagai 

dasar dalam keyakinannya (aqidahnya)sebagaimana yang 

telah dijelaskan sebelumnya.  

Namun suatu hal yang perlu ditegaskan bahwa, AGH. 

Abdul Rahman Ambo Dalle dalam mencetuskan 

pemikirannya adalah modifikasi pemahaman Ahli Sunnah 

Wal-Jama’ah dengan tetap mempertimbangkan keadaan dan 

perkembangan zaman, bukan semata-mata copy paste dari 

pemikiran Imam Abu Hasan al-Asy’ari. 

6. Pemikiran di Bidang Tasawuf 

Tasawuf dikenal sebagai salah satu jalan atau usaha 

untuk mensucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah 

Subhanahu wata’ala dengan mengikuti perilaku hidup Nabi, 

sahabat dan ulama.  

Pemikiran tasawuf yang direferensikan oleh pengikut 

Ahli Sunnah Wal-Jama’ah adalah tasawuf imam al-Ghazali 

yang menekankan pentingnya seorang hamba menjalin 

hubungan dengan Allah Subhanahu wata’ala secara terus 
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menerus karena Dialah yang paling dekat, dan tidak pernah 

berpisah dengan hambaNya kapanpun dan dimanapun 

mereka berada. Untuk menjaga agar hubungan ini tetap 

terpelihara dengan baik, maka al-Ghazali mengingatkan 

bahwa, ketika bermunajat kepada Allah perlu adanya adat 

dan sopan santun sehingga menemukan kenikmatan dan 

kelezatan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wata’ala 

diwaktu pagi dan petang.326  

Adapun pemikiran AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle  

dalam bidang tasawuf tercermin dalam bukunya yang 

berjudul “al-Qaul al-shadiq fi Ma’rifat al-Khaliq” beliau 

mengemukakan bahwa hakikat atau substansi kehidupan 

manusia di alam fana ini adalah pengabdian kepada Allah 

yang dimanifestasikan kepada kepatuhan seorang hamba 

dalam mengikuti dan melaksanakan seluruh perintah Allah 

serta menjauhi segala larangan-Nya. Manusia harus 

menempatkan dirinya sebagai makhluk dan Allah sebagai 

Khaliq yang memiliki kekuasaan tak terbatas terhadap 

makhluk-Nya. Hal ini didasarkan pada firman Allah Q.S al-

Baqarah/2:21, 

هَا  يُّ
َ
َٰٓأ ْ ٱ   لناَسُ ٱ  يَ وَ   لَذيِٱرَبَكُمُ    عۡبُدُوا قَبۡلكُِمۡ    لَذيِنَ ٱخَلَقَكُمۡ  مِن 

   ٢١لعََلَكُمۡ تَتَقُونَ 
“Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah 
menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar 
kamu bertakwa.” 327 

 
326Lihat Marwan Ja’far, Ahli Sunnah  Wal-Jama’ah Telaah Historis 

dan Kontekstual, h. 30 

327Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 11.  
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Orang yang telah menemukan hakikat ta’abbud 

(penyembahan) kepada Allah Subhanahu wata’ala, berarti ia 

telah menemukan jati dirinya atau hakikat keberadaannya 

dan apabila hamba telah mengetahui tentang dirinya baik 

lahir maupun batin maka berarti ia telah mengetahui 

Tuhannya (Allah Subhanahu wata’ala). Hal ini sejalan dengan 

ungkapan al-Ghazali sebagai seorang ahli tasawuf (sufi) yang 

mengatakan :  

  ربََّه   عَرَفَ  فَ قَدْ  نَ فْسَه   من عرف

“Barang siapa yang mengenal dirinya, pasti telah mengenal 
pula Tuhannya.”  328 

Dalam konsep Wahdah al-Wujud dijelaskan bahwa 

seseorang itu dapat mengenal Tuhannya manakala mengenal 

dirinya larut dalam hulul (hamba dengan Tuhan bersatu). 

AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle menjelaskan sekaligus 

meluruskan pemahaman tersebut di atas dengan mengatakan 

bahwa yang dimaksud ”mengenal dirinya” adalah memahami 

bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wata’ala yang 

harus menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-

Nya, dan manusia adalah hamba.329  

Adapun hal yang mengokohkan ma’rifah adalah 

zikrullah (ingat kepada Allah) dengan cara yang benar yaitu 

dengan menyatakan keagungannya, sifat-sifat  

kesempurnaannya, bukan seperti cara yang diajarkan oleh 

tarekat yang sesat dimana orang mengingat Tuhan melalui 

 
328Abdul Rahman Ambo Dalle, al-Qaul al-shadiq fi Ma’rifat al-Khaliq, 

(Parepare: Percetakan al-Khaeriyyah, 1976), h.5  

329Abdul Rahman Ambo Dalle, al-Qaul al-shadiq fi Ma’rifat al-

Khaliq, h. 6 -7  
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suara anak yang masih dalam kandungan ibunya atau melalui 

getaran lidah yaitu harkat  a-i-u  (  أَ, إ, أ)  dan lain-lain.330 

Pandangan AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle tersebut, 

sejalan dengan anjuran Syekh Yusuf mengenai beberapa hal 

yang wajib diamalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah 

Swt guna memperoleh keridhaan-Nya yaitu: 

a. Mengesahkan aqidah/keyakinan 

b. Bimbingan Syekh Mursyid 

c. Memadukan syariat dan hakikat 

d. Bersikap pertengahan diantara sifat al-khauf  dan al-raja’. 

e. Berakhlak mulia terhadap semua makhluk 

f. Bersopan santun terhadap semua ciptaan Allah 

g. Baik sangka kepada manusia 

h. Memohon ampun dan taubat kepada Allah 

i. Cinta kepada Allah 

j. Banyak berzikir kepada Allah.331  

Selanjutnya, AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle membagi 

pengabdian.332 kepada Allah menurut pelaksanaannya pada 2 

bagian yaitu: 

a. Pengabdian secara lahiriyah: pelaksanaannya banyak 

berkaitan dengan faktor jasmaniyah seperti shalat, puasa, 

haji dan sebagainya.  

b. Pengabdian batin banyak berkaitan dengan kejiwaan 

misalnya ingatan (memikirkan makhluk yang diciptakan 
 

330Abdul Rahman Ambo Dalle, al-Qaul al-shadiq fi Ma’rifat al-Khaliq, 
h, 26 

331Syamsul Bahri Andi Galigo, Jalan Menuju Allah Bingkisan Syeikh 
Yusuf al-Taj al-Khalwaty di Ceylon, (Cet. I; Negeri Sembilan Malaysia: 
Universiti Sains Malaysia, 2012), h. 125-126.   

 332Abdul Rahman Ambo Dalle, al-Qal al-shadiq fi Ma’rifat al-Khaliq, 
h. 26.  
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oleh Allah Subhanahu wata’ala sebagai tanda kekuasaan, 

keesaan, kemampuan dan ilmu-Nya yang tidak terbatas), 

ketaatan dan ketekunan melakukan ibadah kepada Allah 

Subhanahu wata’ala, khusyu’ atau konsentrasi yang 

terpusat pada satu tujuan.  

Pengabdian lahir ini dibagi pula kepada dua bagian 

yaitu: 

1) Pengabdian yang langsung kepada Allah, yakni 

pengabdian individual yang dilaksanakan sebagai kewajiban 

terhadap Allah dalam bentuk ibadah seperti shalat. Firman 

Allah dam QS Thaha 20:132, 

مُرۡ 
ۡ
ِ   وَأ ب هۡلَكَ 

َ
ةِ ٱ أ نسَۡ   صۡطَبِۡ ٱوَ   لصَلوََٰ لََ  نرَۡزقُُكَۗ    َ عَلَيۡهَا   نََّۡنُ  رِزۡقٗا   كَ 

لُ
   ١٣٢للِتَقۡوَىَٰ  لۡعََٰقِبةَُ ٱوَ 

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat 
dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.” 333 

2) Pengabdian lahir yang berkaitan dengan Allah melalui 

sesuatu unsur yang disebut dengan mu’amalah. Menurut 

beliau menciptakan hubungan sosial seperti tolong menolong 

dengan sesama manusia adalah salah satu bentuk pengabdian 

kepada Allah Subhanahu wata’ala sesuai dengan firman Allah 

dalam QS al-Maidah/5:2, 

ِ ٱوَتَعَاوَنوُاْ عَلىَ    … ثمِۡ ٱوَلََ تَعَاوَنوُاْ عَلىَ    لۡقَۡوَىَٰ  ٱوَ   لبِِۡ   ٢  …  لعُۡدۡوََٰنِ  ٱوَ   لۡإِ

 
333Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 492 
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“... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran.” 334 

Kedua macam pengabdian ini tidak dapat dipisahkan 

antara satu dengan lainnya karena pengabdian lahir 

merupakan syariat, sedangkan pengabdian batin merupakan 

hakikat.  

Selanjutnya pengabdian bathiniyah menurut beliau juga 

terbagi kepada dua bagian yaitu: 

1) Pengabdian bathiniyah yang langsung kepada Tuhan 

yakni pengabdian yang tidak terkait dengan makhluk seperti 

ketakwaan, zikir kepada Allah   sebagaimana dalam firman-

Nya QS al-Baqarah/2:152, 

ذۡكُركُۡمۡ وَ  ذۡكُرُونِ  ٱفَ 
َ
ْ ٱأ   ١٥٢لَِ وَلََ تكَۡفُرُونِ  شۡكُرُوا

“Ingatlah kamu kepada-Ku niscaya aku ingat (pula) 
kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah 
kamu mengingkari (nikmat)-Ku.”  335 

2) Pengabdian bathiniyah yang berkaitan dengan Allah 

melalui perantaraan sesuatu seperti mengingat dan 

memahami Allah melalui segala ciptaan-Nya.  Manusia hanya 

mampu memikirkan ciptaan Tuhan, tetapi tidak mampu 

memikirkan penciptanya. Pernyataan tersebut diperkuat 

dengan penjelasan hadis Rasulullah Saw yang berbunyi: 

 336تفكروا فى الخلق ولا تتفكروا فى الخالق فإنه لاتحيط به الفكرة.

 
334Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 156. 

335Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 38.  

336Abdul Rahman Ambo Dalle, al-Qaul al-shadiq fi Ma’rifat al-Khaliq, 
h. 15. 
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“Pikirkanlah tentang ciptaanNya dan janganlah kamu 
pikirkan tentang penciptanya (Tuhan) karena pikiran tidak 
dapat meliputi Tuhan.” 

Kemampuan seseorang berpikir menurut AGH. Abdul 

Rahman Ambo Dalle adalah  terbatas sesuai dengan 

kemampuan masing-masing sebagaimana firman Allah dalam 

Q.S al-Ra’d/13:19, 

وْلوُاْ  …
ُ
لۡبََٰبِ ٱإنَِمَا يَتَذَكَرُ أ

َ
   ١٩ لۡأ

“... hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat 

mengambil pelajaran.337 

Selanjutnya AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle 

menjelaskan adanya perbedaan antara berpikir dengan 

mengingat. Salah satu hal yang perlu diketahui adalah 

perbedaan diantara ingatan dengan pikiran, sebab kadang-

kadang seseorang itu hanya berpikir lalu menganggap dirinya 

mengingat Tuhan dan berada di sisi-Nya, padahal sebenarnya 

tidak demikian karena keadaan dirinya berpikir bukan 

mengingat. Hal ini menyebabkan terjadinya antara dirinya di 

satu sisi dan pengamatan hatinya di sisi lain yang 

berpengaruh negatif terhadap keyakinannya dalam 

beragama. Perbedaan tersebut akan nampak jelas bila 

diperhatikan beberapa hal yang muncul dalam hati, yaitu:  

a. Angan-angan, yaitu gerak gerik hati untuk menemukan 

sesuatu yang wujudnya belum tentu. 

b. Anggapan, yaitu gerak gerik hati untuk menemukan 

sesuatu yang dikehendaki sesudah dipikirkan 

kemungkinannya. 

 
337Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 372.   
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c. Pikiran, yaitu terarahnya hati dalam mengusahakan 

sesuatu yang kemungkinannya dapat dicapai selain dari 

pada dzat yang berhubungan  dengan Tuhan. 

d. Ingatan, yaitu ketetapan hati (istiqamah) menghadap 

kehadirat Allah Subhanahu wata’ala.338 

Meskipun beliau menguraikan secara singkat 

perbedaan diantara pikiran dan ingatan, namun cukup 

memberi kesan karena ia membagi empat hal yang sering 

muncul dalam hati hampir sama dengan ingatan. Kemudian 

ditegaskan pula bahwa ingatan itu ditujukan kepada Allah 

Subhanahu wata’ala, sedangkan pikiran ditujukan kepada 

sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Allah. 

Kaitannya dengan itu, Syekh Abdul Halim Mahmud 

memberi isyarat bahwa, jalan untuk sampai kepada Tuhan 

hendaknya melalui empat cara yaitu;  

1. Zikir yang diikuti dengan amal sholeh buahnya adalah 

cahaya 

2. Berpikir diikuti dengan kesabaran buahnya adalah 

pengetahuan.  

3. Pakir yang diikuti dengan kesyukuran buahnya semakin 

bertambah.  

4. Cinta yang diikuti dengan  benci kepada dunia dan isinya 

buahnya adalah kesampaian kepada yang dicintai.339 

Penjelasan di atas menggambarkan  bahwa proses  yang 

ditempuh untuk sampai kepada Tuhan akan berhasil apabila 

hal itu dilengkapi dengan pembuktian  untuk menjadi 

keyakinan dan amal sholeh yang kokoh 

 
338Abdul Rahman Ambo Dalle, al-Qaul al-shadiq fi Ma’rifat al-Khaliq, 

h. 25. 

339‘Abd al-Halim Mahmd, Qadiyah al-TaSawf  al-Madrasah  al-
Syaziliyah , (al-Qahira: Dar al-Ma’arif, t.th), h. 102. 
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Selanjutnya AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle 

menyebutkan bahwa untuk menuju kesempurnaan zikir 

harus melalui beberapa faktor yang berkaitan dengan ingatan 

yaitu: Pengertian ingatan, sumber ingatan, posisi ingatan di 

sisi Allah, posisi ingatan terhadap hamba, ingatan hamba 

terhadap Tuhannya, kondisi yang ditempati untuk mengingat, 

proses yang ditempuh dalam mengingat, tata cara 

pelaksanaan ingatan kepada Allah Swt, batas kemajuan 

ingatan, sikap di saat mengingat, hal-hal yang mewajibkan 

sikap istiqamah.”340 

Faktor-faktor tersebut merupakan prinsip penting. 

Mereka harus memahami secara jelas berdasarkan dalil naqli 

dan aqli, barang siapa mampu memahami berarti telah 

memiliki kesempurnaan pemahaman terhadap hakikat 

“ingatan” sebagai jalan yang lurus untuk sampai mengenal 

Tuhan yang Maha Esa. 

Ketika seseorang yang telah memiliki ingatan (zikir) 

yang istiqamah kepada Allah, maka akan merasakan manfaat 

pada dirinya antara lain :  

1. Menjauhkan diri dari godaan syetan  

2. Allah menurunkan kasih sayang-Nya.  

3. Menghilangkan kegelisahan dan kesusahan dalam hati  

4. Memberikan ketenangan dan kegembiraan dalam hati  

5. Menguatkan hati dan badan  

5. Memberikan cahaya kepada wajah 

6. Memudahkan datangnya rezki  

 

340Abdul Rahman Ambo Dalle, al-Qaul al-shadiq fi Ma’rifat al-Khaliq, 
, h. 17. 
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7. Memberikan kepuasan dan ketenangan.341 

 Suasana tersebut dijelaskan oleh Allah Swt. dalam QS 

al-Ra’d/13:28, 

بذِِكۡرِ    لَذِينَ ٱ قُلوُبُهُم  وَتَطۡمَئنُِّ  بذِِكۡرِ    لَلهِۗ ٱءَامَنوُاْ  لََ 
َ
تَطۡمَئنُِّ   لَلهِ ٱأ

   ٢٨ لۡقُلوُبُ ٱ
“(yaitu) Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi 
tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan 
mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram.”  342 

Adapun sumber ingatan itu hanyalah dari Allah karena 

Rasulullah sendiri senantiasa mengharapkan petunjuk 

daripada Allah agar beliau selalu diberi petunjuk (ingatan) 

karena seandainya ingatan itu bersumber dari manusia tentu 

beliaulah yang lebih pantas sebagai sumber datangnya 

ingatan itu. Ingatan hamba kepada Allah tidak sama dengan 

ingatan Allah kepada hambanya. Ingatan hamba kepada 

Tuhan dibuktikan dengan bentuk pengabdian kepada-Nya 

(massompa), sedangkan ingatan Allah kepada hambanya 

adalah Rahmat-Nya (pammasena).343 

Ingatan adalah salah satu ni’mat besar dari Allah 

Subhanahu wata’ala kepada hamba-Nya. Kenikmatan dan 

kelezatan sesuatu itu hanya dapat dirasakan sepanjang 

ingatan itu ada pula pada diri manusia karena segala sesuatu 

yang akan dikerjakan tidak akan mampu dikerjakan tanpa 

adanya ingatan. Ingatan kepada Allah (zikrullah) harus 

 
341Abi Zar al-Qalamni, Fafirr Ila Allah La Malja’ah  MinaIlah illa 

Ilaih, (al-Qahira; Maktabah al-Zahra, t.th, ), h. 103.  

342 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 373. 

343Abdul Rahman Ambo Dalle, al-Qaul al-shadiq fi Ma’rifat al-Khaliq, 
h. 21 
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dilakukan dengan cara yang benar yaitu menyatakan 

keagungan-Nya, sifat kesempurnaan-Nya, keesaan-Nya, 

bukan seperti cara yang diajarkan oleh ajaran tarekat yang 

sesat menyesatkan dimana orang mengingat Tuhan melalui 

suara anak yang masih dalam kandungan ibunya, atau melalui 

kata pertama yang diucapkan anak yang baru lahir, atau suara 

yang tidak melalui getaran lidah yaitu harakat “a, i, u” ( , أ  أَ, إ   )  

dan lain-lain.344  

Sebenarnya ingatan itu terproses dari beberapa 

komponen yaitu: (a)Angan-angan, ialah gerak gerik hati 

untuk menemukan sesuatu yang wujudnya belum tentu, (b) 

Anggapan, ialah gerak gerik hati untuk menemukan sesuatu 

yang dikehendaki sesudah dipikirkan kemungkinannya.(c) 

Pikiran, ialah terarahnya hati dalam mengusahakan sesuatu 

yang kemungkinannya dapat dicapai selain daripada dzat 

yang berhubungan dengan Tuhan.(d) Ingatan, ialah 

ketetapan hati (istiqamah) menghadap kehadirat Allah 

Subhanahu wata’ala.345 

Di dalam al-Qur’an ingatan disamakan dengan zikir 

yakni tetapnya hati mengingat Allah sesuai dengan kehendak 

Allah itu sendiri seperti firman Allah dalam QS al-

Muddatstsir/74:56, 

ن يشََا ءَ  مَاوَ 
َ
هۡلُ  لَلهُ  ٱيذَۡكُرُونَ إلََِ  أ

َ
هۡلُ  لۡقَۡوَىَٰ ٱهُوَ أ

َ
   ٥٦ لمَۡغۡفرَِةِ ٱ وَأ

 
344Abdul Rahman Ambo Dalle, al-Qaul al-shadiqfi Ma’rifat al-Khaliq, 

h. 27. 

345Abdul Rahman Ambo Dalle, al-Qaul al-shadiqfi Ma’rifat al-Khaliq, 
h. 25. 
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“Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran dari padanya 
kecuali jika  Allah menghendaki-Nya, Dia Allah yang patut kita 
bertakwa kepada-Nya dan berhak memberi ampunan.”  346   

Hal yang seperti inilah mendorong Rasulullah Saw 

selalu berdoa dengan lafadz:  

ْ  للَّه مَّ ا  عِباَدَتِكَ  وَح سْنِ  وَش كْركَِ  ذكِْركَِ  عَلَى أَعِنِّ

“Ya Tuhan, arahkanlah hatiku kearah mengingat-Mu selalu 
dan bersyukur pada-Mu serta istiqamah yang dapat 
menjamin kemurnian ibadah terhadap-Mu.” 

Beliau dalam buku ini menjelaskan pula tentang waktu 

dan posisi mana manusia harus selalu mengingat Allah 

Subhanahu wata’ala yaitu diwaktu ia berdiri, waktu dia 

duduk dan diwaktu dia berbaring sebagaimana firman Allah 

di dalam QS an-Nisa’/4:103, 

ةَ ٱقضََيۡتمُُ    فَإذِاَ  ْ ٱفَ   لصَلوََٰ َٰ جُنوُبكُِمۡ  فَإذِاَ    لَلهَ ٱ  ذۡكُرُوا قيََِٰمٗا وَقُعُودٗا وَعَلىَ
ننَتمُۡ ٱ

ۡ
قِيمُواْ    طۡمَأ

َ
ةَ  ٱفأَ ةَ ٱإنَِ    لصَلوََٰ عَلىَ    لصَلوََٰ كِتََٰبٗا    لمُۡؤۡمِنيِنَ ٱكََنتَۡ 

   ١٠٣مَوۡقوُتٗا 
“Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalatmu, ingatlah 
Allah diwaktu berdiri, diwaktu duduk, dan diwaktu 
berbaring…” 347 

Ayat tersebut menjelaskan betapa pentingnya seorang 

hamba mengingat (berzikir) kepada Allah sehingga tidak 

dibatasi oleh waktu dan kondisi serta lapadz tertentu, kapan 

dan dimana saja hamba berada, dan hikmah dibalik semua ini 

adalah murni kembali kepada manusia (hamba) itu sendiri. 

 
346Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 996.  

347Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 138. 
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Karena itu, AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle 

mengajarkan tentang kalimat-kalimat zikir sebagai bentuk 

pengabdian baik diucapkan secara lahir maupun secara batin 

antara lain ialah kalimat : والحمد لله, ولا إله إلا الله, والله أكبر  سبحان الله,    

dan zikir lainnya”. Namun zikir yang paling afdhal 

menurutnya adalah   الله إلا  إله   Jika seseorang selalu لا 

membiasakan diri memperbanyak zikir dan istiqamah 

ingatannya terhadap Allah Subhanahu wata’ala disaat 

mudanya atau di saat masih kuatnya terutama disaat 

menjelang  tidur, maka tidak ada lagi keragu-raguan pada saat 

ajal akan tiba Insya Allah Tuhan akan memberikan 

kemudahan baginya.348 

Abdul Halim Mahmud dalam hal ini mengisyaratkan 

sebelum berzikir hendaknya membaca kalimat istigfar 

(memohon ampun) kepada Allah Subhanahu wata’ala karena 

Nabi pernah menjamin bahwa orang yang senantiasa 

membersihkan diri dengan beristigfar sebelum berzikir, Allah 

akan membukakan jalan dari setiap kesulitan, dan kesukaran, 

serta memberikan rezki kepada mereka yang tidak disangka-

sangka. Adapun lafal istigfar yang  paling mendalam dan 

afdhal  untuk diamalkan adalah : 

اللهم أنت ربى, لا إله إلا أنت, خلقتني, وانا عبد ك, وأنا على عهد ك ووعد  

ك مااستطعت, أعوذ بك من شر ما صنعت, أبوء لك بنعمتك علي, وأبوء 

  349 بذنبي, فاغفرلي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت"

“Ya Allah Tidak Tuhan kecuali Engkau, Engkaulah yang 
menciptakan aku, Aku adalah hamba-Mu, Aku akan setia pada 
perjanjianku dengan-Mu semampuku, Aku berlindung 

 
348Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 37.

  

349Al-Imam ‘Abd al-Halim Mahmd, Fazkurni ..... Azkurukum, (Cet. 
II; al-Qahira: Dar al-Ma’arif, 1985), h. 67.   
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kepada-Mu dari kejelekan  yang kuperbuat, Aku mengakui 
ni’mat-Mu kepadaku, dan aku mengakui dosaku, oleh karena 
itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni 
dosa kecuali Engkau.” 

Dalam bidang tasawuf ini, AGH.  Abdul Rahman Ambo 

Dalle mengikuti ajaran tasawuf yang dirintis dan 

dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali.350   

7. Pemikiran di Bidang Fiqhi dan Syari’ah  

 Dalam bidang fiqhi kaum Ahli Sunnah Wal-Jama’ah 

berpedoman kepada empat Imam Madzhab, yaitu Imam 

Hanafi, Imam maliki, Imam Syafi’i, dan imam Hambali. 

Pemikiran AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle dalam bidang 

fiqhi dan syari’ah senantiasa merujuk kepada Imam Syafi’i 

tanpa menapikan kebenaran mazhab lainnya.  

Untuk menetapkan suatu hukum, baik yang berkaitan 

dengan ibadah, maupun mu’amalat tercermin dalam bukunya 

“al-Durs al-Fiqhiyah Litalamizih al-Madarisi al-Tsanawiyah” 

yang menjelaskan tentang pembagian hukum Syari’ah itu 

kepada 7 bagian yaitu: 

 
350Al-Ghazali ialah Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, dilahirkan di 

kota Tus, salah satu kota di Khurasan di negeri Persia, tahun 450 H./1085 
M. Ayahnya seorang pemintal benang wol (membuka usaha pemintalan 
dan penjualan wol). Beliau dua bersaudara. Ketika ayahnya akan 
meningggal dia menitipkan kedua anaknya ini kepada temannya dengan 
wasiat agar pendidikan kedua anaknya itu berjalan sempurna sampaipun 
peninggalan hartanya itu habis, kemudian ayahnya berpesan kepada 
kedua anak itu supaya menuntut ilmu sampai tuntas memahami ilmu 
tersebut. Al-Ghazali telah banyak menulis buku ilmu pengetahuan dan di 
antara sekian banyak bukunya adalah Ihya’ al-‘Ulum-al-
dien,(Menghidupkan ilmu-ilmu agama). Al-Ghazali pernah menekuni ilmu 
filsafat kemudian ketidakpuasannya pada ilmu filsafat lalu ia mempelajari 
taSawuf dan dalam ilmu taSawuf inilah al-Ghazali mendapatkan 
kepuasan. Lihat Al- Munqidz min al- dhalal, hal.3.       
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1.  Hukum Fardu atau wajib, contoh shalat wajib 5 waktu, 

puasa dan zakat. 

2.  Hukum Nadb atau sunnah, contoh mandi sebelum shalat 

Jum’at, shalat ‘Idaini (shalat idul fitri dan shalat ‘Idul adha 

atau ‘Idul qurban). 

3. Hukum haram, contoh makan daging babi, minum 

khamar. 

4. Hukum Makruh, contoh  berkumur-kumur  pada siang 

hari sementara dalam keadaan berpuasa. 

5. Hukum Mubah atau halal, contoh memakan makanan 

yang baik-baik. 

6. Hukum Shahih, misalnya ibadah yang sempurna syarat 

dan rukunnya.  

7. Hukum Fasid, misalnya ibadah yang sempurna syarat dan 

rukunnya tapi apa yang diucapkan tidak sesuai dengan 

apa yang didalam hati dan pikirannya.351  

Kemudian, dalam melakukan suatu ibadah harus 

diawali dengan thaharah (pensucian) dengan menggunakan 

4 bahan yaitu: 

1. Air bersih dan dapat membersihkan, dapat dipakai 

mencuci najis, mandi dan berwudhu’. 

2. Debu tanah, dapat dipakai bertayammum dan 

menghilangkan najis seperti jilatan anjing. 

3. Batu yang bersih , dapat dipakai istinja’(membersihkan 

kotoran dari dubur). 

 
351Abdul Rahman Ambo Dalle, al-Durs al-Fiqhiyah litalamizi 

Tsanawiyah, (Parepare: al-Khairiyah, 1986), h.2. 
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4. Sama’ (samir), dapat digunakan mensucikan kulit 

bangkai kecuali kulit daging babi dan anjing.352 

Selanjutnya dijelaskan tentang pembagian air, disusul 

dengan fardu wudhu’, Sunnat wudhu’, makruh wudhu’, wajib 

mandi, mandi sunnah, tayammum dan sebab-sebabnya, 

syarat tayammum, batalnya tayammum, haidh dan nifas, 

tentang shalat, waktu-waktu shalat, syarat sahnya shalat, 

rukun shalat, yang membatalkan shalat, shalat jamaah, shalat 

jum’at, shalat musafir, shalat ‘idaini, shalat jenazah, masalah 

zakat, puasa, puasa sunnah, haji dan umrah.353 

Buku tersebut menjadi buku ajar diberbagai jenjang 

pendidikan yaitu mulai dari madrasah diniyah sampai ke 

perguruan tinggi dengan ketentuan bahwa pelajaran fiqhi 

harus disesuaikan dengan perkembangan dan pertumbuhan 

anak serta kebutuhannya misalnya ketika anak telah sampai 

ke tingkat Aliyah maka sudah harus diajarkan tentang 

masalah nikah, talak, rujuk, dan cerai, atau pendidikan seks 

melalui pelajaran fiqhi. Dan ketika sudah di Perguruan Tinggi 

maka fiqhi yang diajarkan adalah masail al-fiqhiyah, fiqh 

kontemporer, perbandingan mazhab, dan ushul fiqhi. 

Rabbi ij’alni Muqim al-salah fi Bayan al-Ahkam wa iqam 

al-salah, salah satu bukunya yang menjelaskan tentang hal-

hal yang menyangkut tentang shalat, mulai dari 

pengertiannya, hingga cara pelaksanaannya, hukumnya, 

pahalanya, syarat syahnya, batalnya, shalat wajib, shalat 

sunnat, fadhilahnya, sampai pada rakaat shalat yang 

bermacam-macam jumlahnya (2, 4, 4, 3, 4). Beliau mengambil 

 
352Abdul Rahman Ambo Dalle, al-Durs al-Fiqhiyah litalamizi 

Tsanawiyah, h.3-4. 

353Abdul Rahman Ambo Dalle, al-Durs al-Fiqhiyah litalamizi 
Tsanawiyah, h.7-28.  
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beberapa faedah dari kitab Musnad Imam Syafi’i.354 dan kitab 

Jawakhir al-Bukhari sebagai berikut:  

1. Shalat subuh menjadi 2 rakaat karena pada waktu Nabi 

Adam melakukan suatu kesalahan, yaitu melanggar 

larangan Allah  mendekati pohon khuldi di dalam surga, 

lalu kemudian beliau bertobat kepada Allah maka 

tobatnya diterima pada waktu terbitnya fajar (subuh) 

maka seketika itu Nabi Adam bersyukur dan langsung 

mengerjakan shalat 2 rakaat. Maka dengan sebab itulah 

maka shalat subuh itu menjadi dua rakaat.  

2. Shalat dzuhur menjadi 4 rakaat karena ketika Nabi 

Ibrahim as. diperintahkan untuk mengorbankan anaknya 

yaitu Ismail dan setelah Ismail siap untuk disembelih 

maka tiba-tiba datang malaikat Jibril membawa seekor 

kibasy sebagai pengganti Ismail yang peristiwa itu terjadi 

 
354Imam Syafi’i, dilahirkan di Guzah sebuah nama kampung di 

Palestina wilayah Asqalan, pada tahun 150 H.bertepatan dengan 
meninggalnya Imam Abu Hanifah di Bagdad. Nama lengkapnya 
Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi’i bin Saib bin Abdu 
Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdu Manaf. Beliau sebelum 
lahir, ayahnya meninggal dunia dan setelah berusia 2 tahun beliau dibawa 
ke Mekah oleh Ibunya dan tinggal dikediaman ayahnya di Mekah. Setelah 
usia 9 tahun sudah menghafal al-Qur’anAGH. 30 juz dengan lancar dan 
fasih. Beliau belajar ilmu fiqh kepada Imam Muslim bin Khalid Az-Zanny 
(seorang Guru Besar dan Mufti di Makkah) ketika itu. Beliau belajar fiqh 
sampai mendapatkan ijazah boleh mengajarkan fiqh dan berfatwah 
tentang hukum-hukum Islam. Mengenai ilmu Hadits beliau belajar pada 
Imam Sufyan bin Uyainah seorang ahli hadits di Mekah.Tentang ilmu al-
Qur’an AGH. beliau belajar pada Imam Ismail bin Qasthanthin seorang 
alim besar ulama al- Qur’an di Mekah ketika itu. Kemudian belajar di 
Masjidil Haram kepada beberapa Ulama dan beliau menduduki kursi 
Mufti besar di Mekah pada usia 15 tahun. Sebelum itu beliau sudah 
menguasai sepenuhnya buku al-Muwaththa’ karangan Imam Malik. (Lihat 
K.H. Munawar Khalil, Empat Serangkai Imam Mazhab, Hanafy, Maliky, 
Syafi’i, Hambaly, (Jakarta : Bulan Bintang, 1955), h.149-154.      
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pada waktu tergelincirnya matahari, maka Nabi Ibrahim 

langsung melaksanakan shalat 4 rakaat sebagai rasa 

syukur beliau, sehingga nabi Muhammad melakukan 

shalat dzuhur itu menjadi 4 rakaat. 

3. Shalat ‘Ashar menjadi 4 rakaat  karena Nabi Yunus ketika 

ditelan ikan kemudian pada waktu sebelum matahari 

terbenam Nabi Yunus diberi petunjuk oleh Allah untuk 

membaca doa “Subhanaka inni kuntu min al-dzalimin” 

maka ikan tersebut langsung memuntahkan Nabi Yunus 

dan seketika itu Nabi Yunus langsung melaksanakan 

shalat 4 rakaat sebagai tanda syukurnya kepada Allah 

Subhanahu wata’ala. 

4. Shalat Maghrib 3 rakaat karena ketika Maryam akan 

melahirkan Nabi Isa namun sebagian orang menuduh 

Maryam melakukan zina, tapi setelah Nabi Isa lahir persis 

pada waktu terbenamnya matahari dan Nabi Isa langsung 

mengatakan bahwa beliau bukan anak zina, maka 

Maryam sebagai ibunya sangat gembira dan langsung 

melaksanakan shalat 3 rakaat sebagai tanda rasa 

syukurnya kepada Allah Subhanahu wata’ala. Shalat 2 

rakaat sebagai kebenaran yang dibawa Nabi Isa dan satu 

rakaat sebagai tanda kesucian Maryam, maka Nabi 

Muhammad Saw melaksanakan shalat maghrib itu 

menjadi 3 rakaat.  

5. Shalat Isya 4 rakaat karena Nabi Muhammad 

diperintahkan melaksanakan shalat Isya 4 rakaat, 
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berhubung belum ada seorang Nabi pun yang diwajibkan 

melaksanakan shalat Isya (shalat malam) 4 rakaat.355 

Adapun keterangan tentang perlakuan nabi-nabi 

terdahulu, tidaklah bertentangan dengan pendapat yang 

menjelaskan Nabi menerima langsung perintah shalat lima 

waktu dalam peristiwa Isra’ Mi’raj karena Nabi Muhammad 

Saw adalah pembawa risalah yang berisi lanjutan perintah 

yang pernah diberikan/dilakukan kepada nabi-nabi 

sebelumnya sebagaimana seluruh perintah berdasarkan 

wahyu al-Qur’an. Al-Qur’an sendiri memiliki banyak nama 

antara lain al-Quru’ yang berarti himpunan ajaran dari agama 

yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya sebagaimana 

dijelaskan dalam QS al-Baqarah/2:183, 

هَا  يُّ
َ
َٰٓأ يَامُ ٱءَامَنوُاْ كُتبَِ عَلَيۡكُمُ    لَذِينَ ٱ  يَ مِن   لَذِينَ ٱكَمَا كُتبَِ عَلىَ   لصِِ

   ١٨٣قَبۡلكُِمۡ لعََلَكُمۡ تَتَقُونَ 
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 
berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum 
kamu agar kamu bertakwa.”  356 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa apa yang dilakukan 

oleh Nabi Muhammad Saw bersama umatnya hingga kini 

adalah merupakan lanjutan dari perintah Allah kepada umat-

Nya yang pernah diserukan oleh nabi-nabi sebelumnya.  

Selanjutnya AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle 

menjelaskan bahwa selain diwajibkan melaksanakan shalat 

lima waktu sehari semalam kepada Nabi Muhammad Saw dan 

 
355Abdul Rahman Ambo Dalle, Rabbi ij’alni Muqim al-shalah fi Bayan 

al-Akam wa Iqam al-shalah, (Parepare: al-Khaeriyah, 1402 H/ 1982 M), h, 
107-108. 

356Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 44. 
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umatnya, diwajibkan pula melaksanakan shalat Jum’at dua 

rakaat sebagai pengganti shalat dzuhur. Jadi tidak sah lagi 

melakukan shalat dzuhur karena hanya lima shalat fardhu 

yang diwajibkan Allah kepada Nabi Muhammad dan 

umatnya.357  

Masalah ini terdapat beberapa pendapat, diantaranya 

ada yang mewajibkan shalat dzuhur pada hari Jum’at, yakni 

setiap kali selesai shalat Jum’at mereka akan melakukan 

shalat dzuhur lagi, seperti yang terjadi pada tarekat 

khalwatiah dengan alasan bahwa, Allah Subhanahu wata’ala 

hanya mewajibkan lima shalat fardhu, sedangkan shalat 

Jum’at adalah shalat fardhu yang diwajibkan kemudian. Ada 

juga golongan dalam Islam yang mewajibkan shalat Jum’at 

sekalipun sendiri dan tidak perlu shalat dzuhur. Dalam hal ini, 

Gurutta Abdul Rahman Ambo Dalle mengambil jalan tengah 

di antara dua pendapat tersebut.358   

Dalam masail al-fiqhiyah, AGH. Abdul Rahman Ambo 

Dalle senantiasa merujuk kepada Qaul al-‘Ulama”yang 

dikenal dengan mazhab (tidak langsung kepada al-Qur’an dan 

Hadis). Salah satu kitabnya “Maziyyah Ahl al-Sunnah wa al-

Jama’ah” menegaskan bahwa, ulama Fuqaha adalah salah 

satu ulama  yang mengamalkan disiplin ilmu pengetahuan 

yang dimilikinya, mereka mengetahui sah dan tidaknya 

ibadah dan muamalah yang bersumber dari nas al-Qur’an dan 

Hadis yang shahi begitu pula ijma’ yang dipahami dikalangan 

mazhab.359 

 
357Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 109  

358Syamsul Bahri Andi Galigo, Wawancara oleh penulis di 
Makassar, 27 Juli 2012.  

359Abdul Rahman Ambo Dalle, Maziyyah Ahl Sunnah wa al-Jama’ah, 
h. 45.  
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Kembali kepada mazhab dalam menetapkan hukum 

adalah hal yang sesuai dengan prinsip Ahli Sunnah Wal-

Jama’ah. Justru sesuatu yang keliru manakala seseorang 

langsung mengambil dasar dari al-Qur’an dan Hadis lalu 

ditafsirkan sesuai dengan keinginan mereka sendiri tanpa 

memperhatikan rambu-rambu yang bisa dilewati. Mereka 

berijtihad padahal mereka tidak memenuhi syarat untuk 

menjadi mujtahid yang akhirnya melahirkan pemahaman 

yang berbeda-beda dan aliran yang bermacam-macam.  

Karena itu, pemikiran AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle 

tentang fiqhi dan syari’ah adalah merupakan cerminan dari 

buku fiqhi imam Syafi’i (mazhab Syafi’i), artinya segi amalan 

ibadah seperti solat, puasa dan lain-lain beliau tetap 

menggunakan manhaj imam Syafi’i, tetapi dalam 

penulisannya beliau berusaha untuk menentukan dasar dalil 

al-Qur’an dan Hadis tanpa menyebut ulama Syafi’iyah sebagai 

rujukannya. 

B. Prinsip AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle dalam 

Mempertahankan Aqidah Ahli Sunnah Wal-Jama’ah 

1. Perspektif Pendidikan 

Pendidikan menempati posisi pertama dan utama 

dalam tatanan kehidupan manusia. Hal ini dapat dilihat dari 

ayat al-Qur’an yang pertama diturunkan dan mengandung 

konsep pendidikan yang menganjurkan dan mendidik 

manusia melalui strategi dan metode yang bernalar, meneliti, 

mempelajari dan mengamati tentang makhluk ciptaan Allah 

Subhanahu wata’ala, termasuk manusia. QS al-‘Alaq/96:1-5, 

Allah berfirman: 
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 ٱ
ۡ
ِ   قرَۡأ نسََٰنَ ٱخَلقََ     ١خَلقََ    لَذيِٱرَبِكَِ    سۡمِ ٱب عَلقٍَ    لۡإِ  ٱ   ٢مِنۡ 

ۡ
  قرَۡأ

كۡرَمُ ٱوَرَبُّكَ  
َ
ِ   لَذِيٱ   ٣  لۡأ نسََٰنَ ٱ  عَلمََ   ٤  لۡقَلمَِ ٱعَلمََ ب مَا لمَۡ يَعۡلمَۡ    لۡإِ

٥  
“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 
Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal 
darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,yang 
mengajar (manusia) dengan perantaran kalam Dia mengajar 
kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” 360 

Ayat tersebut dimulai dengan kalimat perintah yaitu 

“iqra” (bacalah), maka setiap orang hendaknya pandai 

membaca dan menulis, bahkan ajaran Islam perlu diketahui 

dan dipahami oleh setiap pemeluknya agar dapat dijadikan 

pedoman dalam berbagai proses belajar mengajar yang 

terpadu dalam kehidupan individu.  Kegiatan proses belajar-

mengajar agama Islam oleh Hasan Walinono disebut sebagai 

pendidikan Islam.361 

Pendidikan bertujuan untuk memelihara kehidupan 

manusia. Tanpa pendidikan, manusia tidak dapat mengajak 

sesamanya ke jalan hidup yang sebenarnya,  karena 

kebahagiaan di dunia dan di akhirat hanya dapat diraih 

dengan ilmu pengetahuan. Namun demikian, segala aktivitas 

manusia pada akhirnya bertujuan untuk mengabdi kepada 

Allah Swt. Langkah yang ditempuh ini ternyata sangat 

strategis dalam upaya mengangkat dan meningkatkan 

martabat manusia, dan harus diakui bahwa pendidikan 

merupakan jembatan yang menyeberangkan orang dari 

keterbelakangan menuju kemajuan, dari kehinaan menuju 

 
360Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 1079. 
361Hasan Walinono, Kedudukan Pendidikan Islam dalam Sistem 

Pendidikan Nasional, (Yogyakarta: t.pt , 1991), h. 50  
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kemuliaan, dan dari ketertindasan menjadi merdeka dan 

seterusnya.362   

Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, tidak 

terlepas dari sistem penyelenggaraan dan penjenjangan baik 

informal, nonformal, maupun formal.363 Setiap manusia 

berpotensi mengaktualisasikan dirinya di tengah-tengah 

masyarakat, karena manusia memiliki beberapa potensi yang 

terwujud dalam kekuatan raga akal dan jiwaannya. Dengan 

mengoptimalkan potensi raganya, manusia dapat 

merekayasa perkembangan lingkungannya. Dengan 

kemampuan akalnya, manusia dapat menghitung dan 

menganalisis gejala diri dan alam sekitarnya. Dengan potensi 

jiwanya, ia dapat menggapai  realitas nonfisik yang ada di luar 

dirinya, bahkan dapat mendekatkan diri kepada Dzat yang 

Maha menciptakan segala sesuatu. 

Pendidikan adalah sebuah proses yang dapat 

membantu manusia mengaktualisasi dirinya agar menjadi 

tangguh baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. 

Tangguh dalam artian bukan sekedar bisa hidup di 

 

362H.M. Asy’ari, Konsep Pendidikan Islam Implementasinya Dalam 
Tradisi Klasik Dan Propagasi  Modren, (Cet. I; Jakarta: Rabbani Press, 
2011), h. 4.  

363Pendidikan dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu : Pertama, 
Pendidikan Informal adalah pendidikan yang dilaksanakan dalam 
lingkungan rumah tangga dimana orang tua sebagai penanggung jawab, 
tidak mengenal penjenjangan secara struktural dan tidak ada persyaratan 
credential tetapi tidak jelas dan tidak ketat. Kedua, Pendidikan nonformal 
ialah pendidikan yang dilaksanakan dalam masyarakat tanpa mengenal 
penjenjangan. Sedangkan Ketiga, Pendidikan formal ialah pendidikan 
yang dilaksanakan di sekolah dengan ketentuan dan norma yang ketat. 
Lihat Abdul Rahman Getteng , Pendidikan Islam di Sulawesi Selatan 
(Tinjauan Historis dari tradisional ke Modern), (Cet. I; Makassar : Alauddin 
Press, 2011), h. 35. 
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masyarakat melainkan bisa menghidupi masyarakat, bukan 

saja siap dipimpin tetapi juga sanggup memimpin, alias 

menggerakkan masyarakat. Sebagaimana langkah yang 

ditempuh oleh AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle dalam 

memainkan peran dan tanggungjawabnya guna 

mempersiapkan generasi penerus cita-cita yang ditanamkan 

sejak awal melalui pembinaan pondok pesantren, madrasah, 

sekolah dan perguruan tinggi diberbagai daerah di Indonesia 

di samping merupakan metode dakwah dalam membina 

masyarakat. 

a) Pembinaan Pondok Pesantren  

Pondok pesantren364 adalah sebuah lembaga 

pendidikan Islam yang sudah berabad-abad telah mampu 

bertahan mengembangkan nilai-nilai pendidikan (Agama 

serta Iptek) terutama di abad modern ini. Dimana selain 

sebagai sub kultur, pesantren juga dipandang sebagai 

laboratorium sosial kemasyarakatan yang memiliki andil 

yang cukup besar dalam transformasi sosial.365 Bahkan 

pesantren dipandang sebagai lembaga eksklusif yang 

mengalami perubahan yang sangat terbuka dan 

menggembirakan. Saat ini orang sudah mulai berpikir bahwa 

sekolah an sich tidak mungkin dapat diandalkan untuk 

mendidik manusia secara utuh. Dimana-mana terdengar 
 

364Istilah pondok berasal dari bahasa Arab ”funduq” yang berarti 
hotel atau penginapan. Sedangkan perkataan ”pesantren” berasal dari 
kata santri yang berawalan pe dan berakhiran an yang berarti tempat 
tinggal para santri. Lihat Ahmad Warson al-Munawwir, al-Munawwir 
Kamus Arab-Indonesia, (Cet 4, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 
1073 dan  Zamakhsyari Dhofir, Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan 
Hidup Kyai, (Ed. Ke-3, Jakarta; Lembaga Kajian Pendidikan dan 
Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 1884), h. 18. 

365Amin Haedari dkk, Masa Depan Pesantren Dalam Tantangan 
Modernitas dan Tantangan Komplesitas Global, (cet  I, Jakarta: IRD Press, 
2004), h. 192. 
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keluhan kemerosotan akhlak dan perilaku pelajar dewasa ini 

dengan berbagai bentuk tindakannya yang merisaukan 

banyak pihak.366 

Pesantren berfungsi dalam 3 (tiga) hal yang saling 

berkaitan satu sama lainnya yaitu: Pertama, Pesantren 

sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan formal (madrasah, sekolah umum dan perguruan 

tinggi), dan pendidikan nonformal yang secara khusus 

mengajarkan agama yang sangat kuat dalam berbagai bidang 

seperti: fikih, hadis, tafsir, tauhid dan tasawuf dan lain-lain 

bagi para ulama yang hidup antara abad ke-7-13 Masehi. 

Kedua, sebagai lembaga sosial yang menampung anak dari 

segala lapisan masyarakat Muslim, tanpa membeda-bedakan 

tingkat sosial ekonomi orang tuanya. Ketiga, sebagai lembaga 

penyiaran agama, masjid pesantren juga berfungsi sebagai 

masjid umum, yaitu sebagai tempat belajar agama dan 

beribadah juga bagi masyarakat umum.367 

Pesantren secara kelembagaan memiliki kekuatan yang 

luar biasa untuk bisa menjadi transformasi  menuju lembaga 

pendidikan yang berkualitas, maju, mandiri, dan akuntabel. 

Beberapa aspek yang menjadi kekuatan  pesantren selama ini 

sebagaimana yang dirumuskan oleh Muhammad M. Basyumi 

sebagai berikut: 

Pertama, pesantren mengakar kuat di masyarakat, 

karena ia lahir, tumbuh, dan berkembang dari dan untuk 

 

366Dedi Djubaedi dalam  Marzuki Wahid, Sumedi, Saefuddin (peny) 
Pesantren Masa Depan Wacana Pemberdayaan dan Transformasi 
Pesantren, (Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1420H/1999M), h. 181. 

367 Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren : Suatu Kajian  
Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren, (Cet. 22; Jakarta:  
INIS, 1994), h. 59-60. 
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masyarakat. Kedua, rasa kepemilikan dan tanggung jawab 

masyarakat terhadap pesantren sangat tinggi. Hal ini menjadi 

faktor penting untuk menjamin kelangsungan hidup 

pesantren sebagai lembaga pendidikan yang populer dan 

mandiri. Ketiga, Pesantren memiliki tingkat kemandirian  

yang sangat tinggi, sekaligus adaptif terhadap perubahan. Hal 

ini berkaitan dengan watak kultural dan pengalaman historis 

pesantren yang cukup lama. Keempat, jaringan keluarga dan 

alumni pesantren terbangun secara kultural dan sudah 

terjadi sejak lama. Kelima, pesantren dipandang sebagai 

penjaga akhlaqul karimah moral etik bagi masyarakat dan 

diakui mampu menjadi mediator masyarakat dan negara. 

Keenam, melestarikan nilai-nilai keutamaan yang dimiliki 

komunitas pesantren, seperti keikhlasan, ketulusan, 

pengabdian, tanggung jawab, dan kerelaan berkorban. 

Ketujuh, dukungan dana yang memadai dari masyarakat dan 

pemerintah dalam pengelolaan lembaga pendidikan 

pesantren.368 

Masa depan pendidikan di pondok pesantren 

senantiasa mengacu pada paradigma baru pendidikan 

nasional yang bertumpu pada tiga hal, yaitu kemandirian, 

akuntabilitas, dan jaminan mutu. Pertama, kemandirian 

diarahkan pada pemberian otonomi kurikulum, 

pengembangan program, performansi akademik, dan 

pembinaan sumber daya yang ada. Kedua, pengembangan 

akuntabilitas diarahkan pada peningkatan kemampuan 

pesantren dalam pertanggungjawaban sosial. Melalui 

akuntabilitas, pesantren diharapkan mampu memacu setiap 

 

368Muhammad M. Basyumi dalam Abdullah Syukri Zarkasyi, 
Manajemen Pesantren Pengalaman Pondok Modern Gontor, (Cet.2; Gontor 
Ponorogo, Jawa Timur: Trimurti Press, 2005), h. viii. 
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komponen lembaga, memaksimalkan penggunaan dan 

pengelolaan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien 

untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan. Ketiga, 

jaminan mutu diarahkan pada peningkatan relevansi yang 

lebih tegas antara ”output” yang dihasilkan pesantren dengan 

kebutuhan masyarakat.369 

Hal tersebut di atas, sangat relevan dengan yang telah 

dirintis oleh AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle dalam suatu 

lembaga guna mewujudkan cita-citanya yang mulia. 

Meskipun pada awalnya lembaga yang dirintisnya itu 

bernama Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) Mangkoso 

sebagai cabang dari MAI Sengkang, namun nama tersebut 

selanjutnya berubah menjadi Darud Dakwah Wal-Irsyad 

(DDI) dibawah kendali AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle pada 

tahun 1947. 

Kegiatan yang dilakukan dalam lembaga tersebut 

adalah berbentuk pengajian pesantren, madrasah dan 

sekolah yang mempunyai tiga tingkatan yaitu; Tahdiriyah, 

Ibtidaiyyah dan Tsanawiyah. Kemudian madrasah ini 

berkembang secara intensif dalam bentuk organisasi. 

AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle sebagai murid 

kepercayaan sekaligus tangan kanan AGH.ههMuhammad As’ad 

setelah  mendapat restu dari gurunya untuk mengembangkan 

lembaga pendidikan Madrasah Arabiyah al-Islamiyah (MAI), 

sehingga pada hari Rabu tanggal 11 Januari 1938M 

bertepatan 20 Zulqaidah 1357H dia mendirikan sebuah 

lembaga pendidikan Islam di Mangkoso yang bernama 

 
369Muhammad M. Basyumi dalam Abdullah Syukri Zarkasyi, 

Manajemen Pesantren Pengalaman Pondok Modern Gontor, h. viii. 
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Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI).370 Sebagaimana yang 

diuraikan pada bab sebelumnya. 

Sistem pembelajaran pada Pesantren Madrasah 

Arabiyah Islamiyah Mangkoso ketika itu masih mengikuti 

Madrasah Arabiyah Islamiyah Sengkang (sekarang bernama 

Pesantren As’adiyah) yaitu membuka pengajian tradisional 

dengan sistem halaqah (mangaji tudang) yang 

dikombinasikan dengan sistem klasikal modern dalam 

bentuk madrasah. Dalam perkembangannya, MAI Mangkoso 

berubah nama menjadi Darud Dakwah Wal-Irsyad (DDI) 

pada tanggal 7 Februari 1947.371 

Pendidikan yang diselenggarakan oleh DDI pada 

awalnya hanya terbatas pada ilmu-ilmu agama, (bahasa Arab 

dan cabang-cabangnya). Sedangkan bidang pengajaran 

umum belum diajarkan sama sekali. Dalam hal ini, pelajaran 

yang diutamakan adalah al-Qur’an dan terjemahnya, Hadis 

dan usulnya, Fiqhi dan Ushuluddin, ilmu Tarbiyah, ilmu 

Dakwah, dan ilmu Akhlak yang diamalkan dalam kehidupan 

sehari-hari sebagai ciri khas dari pembinaan moral pondok 

pesantren.372  

Sistem manajemen, Pondok Pesantren DDI sedikit 

berbeda dengan Pesantren As’adiyah. Pesantren As’adiyah 

sejak didirikannya dipimpin oleh AGH. Muhammad As’ad, 

kepemimpinan tidak pernah beralih di tangan orang lain 

hingga akhir hayatnya. Sedangkan Pesantren DDI yang 

 

370 Abdul Muiz Kabry, Sejarah Kebangkitan dan Perkembangan DDI, 
h. 13  

371Abdul Muiz Kabry, Sejarah Kebangkitan dan Perkembangan DDI, 
h. 13  

372Abdul Muiz Kabry, Sejarah Kebangkitan dan Perkembangan DDI, 
h. 13   
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dipimpin oleh AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle di Mangkoso, 

ternyata estafet kepemimpinannya diserahkan kepada AGH. 

Amberi Said (1949-1985) untuk melanjutkannya.373  

Hal tersebut di atas adalah merupakan salah satu 

indikasi bahwa AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle memiliki 

loyalitas tinggi, akomodatif dan semangat juang yang ulet 

untuk mengembangkan sayap DDI baik lokal maupun 

nasional agar apa yang dirintisnya lebih dinamis dan 

berkembang luas sehingga ia menepuh langkah tersendiri 

yakni ketika lembaga pendidikan yang dirintisnya dianggap 

sudah  mapan dan ada yang bisa memimpinnya, maka ia akan 

melebarkan sayap perjuangannya ketempat yang lain seperti 

Parepare dan Kaballangan, dan ternyata membawa dampak 

positif baik kepada masyarakat setempat, maupun dalam 

tubuh organisasi DDI.  

Pesantren DDI tidak lepas dari ciri khas tersendiri yang 

berbeda dengan pesantren-pesantren lainnya yaitu;  

1. Pesantren pada umumnya didirikan oleh Kyai itu sendiri, 

sedangkan Pesantren DDI didirikan oleh Tokoh 

masyarakat dan ulama didukung oleh Pemerintah 

setempat.  

2. Pesantren pada umumnya adalah milik Kyai atau 

keluarganya, sedangkan pesantren DDI adalah milik 

masyarakat yang diwakili oleh Badan Pengawas yang 

bertanggungjawab menyiapkan segala kemudahannya. 

3. Pemahaman agama dan sistem nilai pada pesantren 

secara umum  ditentukan oleh Kyai, sedangkan pesantren 

DDI tunduk pada kebijaksanaan umum organisasi DDI 
 

373Oman Fathurrahman dalam Jajat Burhanuddin dan Dina 
Afrianty, Mencetak Muslim Modern Peta Pendidikan Islam Indonesia, (Ed. I, 
Jakarta: PT. Rajagrafindo  Persada, 2006), h. 152.  
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pusat, demikian pula pada Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga (AD/ART) DDI.  

Salah satu usaha aktualisasi pemahaman Ahli Sunnah 

Wal-Jama’ah di Pondok Pesantren DDI putra putri, AGH. 

Abdul Rahman Ambo Dalle menetapkan kitab-kitab yang 

perlu dikaji dalam setiap pengajian seperti tafsir al-Maraghi, 

Mukhtar al-Hadis, Jawahir al-Hadis dan Jawahir al-Bukhari, 

al-Jawahir al-Kalamiyyah dan al-Husun al-Hamidiyyah 

Kifayah al-Akhyar (mazhab Syafi’iyyah), Irsyad al-‘Ibad, 

Durrat Nasihin. Syarah al-Hikam al-Sakandari, Riyadh al-

Salihin al-Nawawi dan Maraqi al-‘Ubudiyah (Nawawi Jawi). 

Kitab tersebut diajarkan sesudah shalat Magrib hingga Isya, 

dan sesudah shalat Subuh sebagaimana telah dijelaskan 

sebelumnya.  

Selain dari kitab tersebut, diajarkan pula pada sore hari 

kitab Sullam al-Lughah untuk memperkaya perbendaharaan 

dalam bahasa Arab, begitu juga kitab Qawaid al-Lughah al-

’Arabiyah dan Syarah Jurmiyah untuk memperdalam cara 

membaca kitab kuning klasik sebagai  sumber utama kaum 

salaf dan khalaf.374 

Termasuk pula pengkaderan ulama pertama yang 

pernah diinspirasikan oleh beliau di Parepare yang diberi 

nama “al-Ma’had al-‘Aliy li al-Dirasat al-Islamiyah” dengan 

 
374Salaf adalah generasi awal mulai dari para sahabat, tabi’in, dan 

tabiut tabi’in. Sementara Khalaf adalah generasi yang datang kemudian. 
Diantara mereka ada yang toleransinya luas terhadap peran akal, dan ada 
pula yang membatasi peran akal secara ketat. Diantara mereka juga ada 
yang bersikap reformatif (mujaddidun), dan diantara mereka ada juga 
bersikap konservatif (muhafidun). Lihat, Muhammad Tholha Hasan, Ahli 
Sunnah  Wal-Jama’ah dalam Persepsi dan Tradisi NU, (Cet. III; (Jakarta: 
Lantabora Press, 1426 H / 2005 M), h. 3. 
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kerjasama pesantren As’adiyah Sengkang, al-Hadis Bone dan 

al-Tarbiyah Soppeng.375  

Akhirnya pesantren sebagai basis pemikirannya telah 

berkembang diberbagai daerah dan pelosok tanah air, baik di 

Sulawesi Selatan maupun di provinsi lainnya sehingga jumlah 

pondok pesantren dari tahun ketahun meningkat grafiknya. 

Meskipun Pesantren sudah berdiri diberbagai daerah di 

seluruh provinsi, namun tetap saja ada santri yang 

berdatangan ke pondok yang dibina langsung oleh AGH. 

Abdul Rahman Ambo Dalle di Parepare dan Kaballangan 

Pinrang. Dalam laporan Pengurus Besar (PB) DDI tercatat 

dua puluh Pondok Pesantren yang telah didirikan dapat 

dilihat pada taber berikut: 

 

Tabel 4. Data Pondok Pesantren DDI Se Indonesia Tahun 

2002 

No Nama Tempat Ket. 
01 Pesantren DDI 

Mangkoso 
Mangkoso Kab. Barru  

02 Pesantren DDI Ujung 
Lare 

Kota Parepare  

03 Pesantren Manahilil 
Ulum DDI 

Kaballangan Pinrang  

04 Pesantren al-Ihsan DDI Kanang Polmas  
05 Pesantren Ihya al-

”Ulum DDI 
Baruga Majene  

06 Pesantren al-Amin DDI Tapalang Mamuju  
07 Pesantren Nurul Haq 

DDI 
Bantaeng  

08 Pesantren DDI al-
Ikhlas 

Takkalasi Barru  

 
375Syamsul Bahri Andi Galigo, Wawancara oleh penulis  di 

Makassar 27 Juli 2012. 
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09 Pesantren DDI Pattojo Soppeng  
10 Pesantren Babussalam 

DDI Kassi 
Kassi Jeneponto  

11 Pesantren DDI 
Patobong 

Pinrang  

12 Pesantren Babussalam 
DDI 

Biak Numfor Irian 
Jaya 

 

13 Pesantren DDI Pulau 
Kijang 

Indragiri Riau 
Sumatra 

 

14 Pesantren al-Ittihad 
DDI 

Soni Sulawesi Tengah  

15 Pesantren DDI 
Enrekang 

Enrekang  

16 Pesantren Darul Aman 
DDI 

Tani Aman Kal Timur  

17 Pesantren DDI 
Tibakang 

Tibakang Polmas  

18 Pesantren Darul Ulum 
DDI 

Kalangkangan Toli-
Toli  Sulawesi- 
Tengah 

 

19 Pesantren Tabassus 
Aliyah DDI 

Sabang Toli-Toli 
Sulawesi Tengah 

 

20 Pesantren DDI 
Sappange 

Sappange Lappariaja 
Bone 

 

Sumber: Laporan Hasil Muktamar DDI ke-19 Tahun 2003. 

Memperhatikan wujud beberapa pondok pesantren di 

berbagai daerah,376 adalah merupakan suatu pertanda 

 
376Menurut keterangan AGH. Sanusi Baco, bahwa Pondok 

Pesantren dulu dan sekarang sedikit berbeda. Pesantren yang dulu 
melahirkan ulama karena keikhlasan guru-gurunya dalam mengajar, 
mereka merasa susah dan sedih kalau anaknya orang tidak berhasil 
pintar. Sehingga selesai memberikan pengajian di kelas pagi hari, 
ditambah lagi diluar kelas pada sore dan malam hari tanpa mengharapkan 
honor dari murid. Hal ini dialami oleh AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle. 
Kondisi saat ini nampaknya bergeser, di samping ada dukungan imbalan 
jasa (honor), minat dan ketekunan santri memang berkurang sehingga 
hasilnya pun tidak maksimal. Wawancara  oleh penulis di Makassar, 23 
Januari 2013. 
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bahwa, DDI telah mempunyai generasi calon-calon ulama 

penerus perjuangan DDI di masa akan datang, apalagi pondok 

pesantren dikenal sebagai suatu wadah pendidikan yang 

dapat menghubungkan tiga unsur pendidikan yang amat 

penting dikembangkan yaitu ibadah untuk memantapkan 

aqidah, dakwah untuk menyebarkan dan mengembangkan 

ilmu, serta amal untuk mewujudkan kegiatan 

kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari. 

b) Pembinaan Madrasah dan Sekolah  

Sistem yang dikembangkan DDI khususnya dalam 

pembinaan madrasah adalah berawal dari sistem yang 

pernah berlaku di Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) 

Mangkoso yaitu pada tingkat pendidikan formal terdiri atas; 

Tahdiriyah (persiapan), Ibtidaiyah (tingkat rendah), dan 

Tsanawiyah (tingkat menengah) dengan bidang pengajian 

berfokus pada bidang agama dan bahasa Arab saja. 

Namun pada Muktamar DDI ke-5 yang diselenggarakan 

di Parepare pada tanggal 18-23 Sya’ban 1372 H bertepatan 

tanggal 30-5 Mei 1953 M, pola pelaksanaan pendidikan dalam 

lingkungan Darud Dakwah Wal-Irsyad (DDI) telah 

mengalami perubahan dengan mengelompokkan dalam tiga 

bagian yaitu:  

1. Bagian I. Mengajarkan pengetahuan agama 50% dan 

pengetahuan   umum 50% di tingkat Ibtidaiyah, 

Tsanawiyah, dan Aliyah.  

2. Mengajarkan pengetahuan umum yang presentasenya 

menurut ketentuan pada sekolah umum yang tingkat 

kelembagaannya terdiri dari SRI (sekolah Rakyat Islam) 

DDI, SMP (Sekolah Menengah Pertama) DDI, dan SMA 

(Sekolah Menengah Atas) DDI.  
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3. Mengajarkan khusus pengetahuan agama. Bagian ini 

tidak memiliki kelembagaan dan disebut dengan sistem 

pesantren atau fase perkembangannya  lebih lanjut 

seandainya dilaksanakan dalam sistem kelas diberi nama 

dengan Madrasah Diniyah.377 

Usaha dalam menetapkan pendidikan DDI diadakan 

suatu konfrensi pendidikan dan ilmu pengetahuan di 

Parepare pada tanggal 14 Agustus 1954 dan berhasil 

menyusun suatu perencanaan tentang pendidikan DDI mulai 

dari tingkat dasar sampai ke tingkat atas. Dari konfrensi 

tersebut berhasil mencetuskan beberapa ketentuan tentang 

penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan organisasi 

DDI dengan membentuk sekolah dalam sifat umumiyah dan 

fanniyah. 

 Adapun nama-nama sekolah yang bersifat umumiyah 

yaitu; 

1. Taman kanak-kanak Islam (TKI) DDI 

2. Sekolah Rakyat Islam (SRI) DDI  

3. Sekolah Menengah pertama Islam (SMPI) DDI 

4. Sekolah Menengah Atas (SMA) DDI.  

Sedangkan nama sekolah yang bersifat fanniyah yaitu; 

Sekolah Kemasyarakatan Islam (SKI) DDI 

1. Sekolah Dagang Islam (SDI) DDI 

2. Sekolah Guru Islam (SGI) DDI 

3. Sekolah Guru Taman Kanak-kanak Islam (SGTKI) DDI, 

dan  

 
377Abdul Muiz Kabry, Abdul Muiz Kabry, Sejarah Kebangkitan dan 

Perkembangan DDI, h.14. 
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4. Sekolah Kerumah Tanggaan Islam (SGTKI) DDI.378  

Perjalanan madrasah dan sekolah dari masa ke masa 

terlihat mengalami perkembangan pesat bukan saja dalam 

lingkungan provinsi Sulawesi selatan, bahkan sampai pada 

beberapa provinsi lainnya. Salah satu motivasi yang menarik 

perhatian masyarakat untuk memasukkan anaknya belajar di 

madrasah DDI karena dapat memberi kemudahan tertentu 

kepada murid yang pantas. Misalnya, bagi santri yang orang 

tuanya berpenghasilan rendah atau mereka yang muallaf atau 

berasal dari daerah yang minoritas Islam, akan dikecualikan 

dari pembayaran SPP (iyuran bulanan sekolah). Begitu pula 

santri yang terdiri dari dua orang bersaudara (kakak-adik) 

belajar di lingkungan DDI sementara orang tuanya kurang 

mampu, maka salah seorang diantara keduanya dibebaskan 

dari pembayaran SPP.  

Sikap yang arif dan bijaksana dalam memberi bantuan 

dan kemudahan kepada orang yang betul-betul 

membutuhkan, sehingga dengan sikap tersebut,  dapat 

menarik simpatik masyarakat untuk memasukkan anaknya 

belajar di Pesantren DDI. Keberadaan madrasah dan sekolah 

yang ada dalam lingkungan DDI di wilayah Republik 

Indonesia dapat dilihat dalam tabel di bawah ini sebagai 

berikut: 

Tabel  5. Rekapitulasi Madrasah & Sekolah DDI Se Indonesia 

No Provinsi MA SMA/SMU SMK MTS SMP MI SD RA  TK 

1. Jambi - - - 1 - 2 - - - 
2. Jawa 

Timur 
- 1 - 4 - - - - - 

3. Kal-Bar - - - - - - - - - 

 

378Abdul Muiz Kabry, Sejarah Kebangkitan dan Perkembangan DDI, 
h.23. 
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4. Kal-Sel - - - 4 - 2 - - - 
5. Kal-Tim 4 - - 8 1 13 1 1 1 
6. NTT - - - 1 - - - - - 
7. Papua 2 - - 3 - 4 - - - 
8. Riau 1 - - 2 - 2 - - - 
9. Sul-Bar 17 2 - 33 - 61 - 1 3 
10 Sul-Sel 51 9 4 103 9 117 1 40 27 

11 Sul-Teng 4 - - 17 2 21 - 4 1 
12 Sul-Tra 2 1 - 3 - 4 - 1 1 
13 Sulut - - - - - 1 - - - 
14 Sumatra 

Brat 
- - - - - - - - - 

 Jumlah 81 13 4 179 12 227 2 47 33 
   98  91 229 80 

Sumber Data : Kantor  PB DDI Tahun 2012 

Data tersebut di atas menggambarkan bahwa jumlah 

madrasah dan sekolah DDI terbanyak di Indonesia adalah 

Sulawesi Selatan disusul Sulawesi Barat, sementara yang 

belum ada sama sekali adalah Sumatra Barat, Maluku dan 

Irian Jaya. Adapun perkembangannya di Sulawesi Selatan 

dapat terlihat dalam tabel berikut: 

Tabel  6. Rekapitulasi Madrasah & Sekolah Se Sulawesi 

Selatan 

No Kabupten MA SMA/SMU SMK MTS SMP MI SD RA TK 
1. Makassar 3 1 - 4 1 2 - 3 - 
2. Maros 2 1 - 7 1 1 - - - 
3 Pangkep 10 2 1 12 1 10 - 1 2 
4. Barru 2 - - 4 - 19 - - - 
5. Parepare 5 - 2 7 1 6 - 1 - 
6. Pinrang 4 1 1 13 1 22 - 22 - 
7. Sidrap 6 - - 8 - 7 - 3 - 
8. Soppeng 2 - - 14 - 14 - 1 - 
9. Wajo 3 - - 4 - 7 - 2 1 
10 Bone 1 - - 6 - 7 - 4 1 
11 Enrekang 1 - - 1 - 1 - - - 
12 Luwu 3 - - 5 - 5 - 1 - 
13 Palopo - - - 3 - 1 - - - 
14 Gowa 2 3 - 5 1 7 8 1 13 
15 Takalar 1 1 - 1 - - - - - 
16 Jeneponto 1 1 - 3 3 5 - 1 10 
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17 Bantaeng 1 - - 2 - 1 - - - 
18 Bulukumba 1 - - 2 - 1 - - - 
19 Sinjai 2 - - - - - - - - 

 Jumlah 50 10 4 101 9 116 8 40 27 
  64 110 124 67 

Sumber Data : Kantor PB DDI  Tahun 2012. 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pendidikan DDI 

terbanyak terdapat di Kabupaten Pinrang, sedangkan yang 

paling sedikit adalah kabupaten Sinjai. 

Perkembangan DDI yang begitu pesat di berbagai 

daerah, adalah karena DDI pada awal didirikannya telah 

dipelopori oleh ulama lokal dan interlokal yang masing-

masing mempunyai disiplin ilmu yang berbeda, kepakaran 

dan pengalaman mereka seperti AGH. Abdul Rahman Ambo 

Dalle dan AGH. Abdul Rahman Firdaus yang datang dari 

Mekah untuk menetap di Sulawesi Selatan. 

Di samping itu, tokoh-tokoh DDI bukan saja didominasi 

oleh orang-orang yang tinggal di Sulawesi Selatan, tetapi juga 

ada yang tinggal di Jakarta seperti Prof. AGH. M. Ali Yafie sejak 

tahun 1947, memegang peranan penting dipemerintahan. 

Begitu pula, tidak terlepas dari kerjasama, baik anggota 

Pengurus DDI dalam melaksanakan amanah dan tanggung 

jawabnya. Apalagi AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle sebagai 

pendiri utama DDI pernah mengatakan, “bahwasanya setiap 

rencana yang tidak diupayakan dengan sungguh-sungguh, 

tidak akan berhasil dengan maksimal.”379 Dengan demikian, 

ketulusan dan kekompakan dari semua pihak sangat 

menentukan maju mundurnya DDI ke depan. 

 

 
379AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle, Nasehat Umum dalam Majalah 

Islam, (Mangkoso, nomor 3 tahun II / Maret 1950), h. 1.  
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c) Pembinaan Perguruan Tinggi 

Usaha peningkatkan mutu DDI di bidang pendidikan, 

maka setelah tersebarnya madrasah-madrasah dan sekolah-

sekolah DDI di seluruh pelosok Tanah Air, muncullah ide dari 

Pengurus DDI itu sendiri untuk mendirikan perguruan tinggi 

dengan tujuan untuk mempersiapkan calon-calon sarjana 

dan ulama Muslim yang berilmu, berakhlak mulia, cakap serta 

memiliki keterampilan dalam mengamalkan ilmunya.380 

Gagasan tersebut menjadi agenda utama pada 

Simposium Pendidikan DDI yang diadakan di Parepare pada 

tanggal 11-14 Agustus 1954 M bertepatan 12-15 Zulhijah 

1373 H, untuk mengembangkan DDI ke peringkat lebih tinggi 

lagi yaitu mendirikan perguruan tinggi di samping tetap 

mempertahankan jenjang yang ada. Simposium tersebut 

membentuk panitia persiapan pendirian perguruan tinggi 

 
380DDI memiliki Visi & Misi. Visinya adalah “terbentuknya individu 

muslim, beriman dan bertaqwa, berakhlakul karimah yang mengabdi dan 
mengamalkan usahanya fisabillah, amanah dan professional.” Adapun 
Misinya adalah sbb: (1). Mengusahakan terwujudnya penyelenggaraan 
pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai 
dengan ajaran Islam, untuk membina manusia muslim yang taqwa, 
berbudi luhur, berpengalaman luas dan terampil, serta berguna bagi 
agama, bangsa dan negara, (2).Mengusahakan terlaksananya ajaran Islam 
menurut pemahaman Ahli Sunnah  Wal-Jama’ah dalam masyarakat 
dengan melaksanakan dakwah Islamiyah dan amar ma’ruf nahy munkar 
serta meningkatkan ukhuwah Islamiyah, (3). Mengusahakan terwujudnya 
pembangunan ekonomi dengan mengupayakan keadilan sosial dan 
hukum di segala aspek bagi seluruh masyarakat untuk menuju 
kesejahteraan dan keselamatan umat di dunia dan akhirat, (4). 
Mengusahakan terwujudnya pembangunan ekonomi dengan 
mengupayakan pemerataan kesempatan untuk berusaha dan menikmati 
hasil-hasil pembangunan, dengan mengutamakan tumbuh dan 
berkembangnya usaha bersama, dan (5). Mengusahakan usaha-usaha lain 
yang bermanfaat bagi masyarakat banyak (al-maslahat al-ammah) guna 
terwujudnya khaira ummah. Lihat Azhar Arsyad dkk, Ke-DDI-an Sejarah 
dan Pandangan atas Issu-issu Kontemporer, h. 40-41. 
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DDI dengan  melibatkan beberapa orang antara lain, AGH. 

Abdul Rahman Ambo Dalle sebagai ketua,  Mahmud Yunus, 

dan AGH. Muh. Amin Nashir, Abdul Rahman Syihab,  dan AGH. 

M. Ali Yafie sebagai anggota381 

Panitia tersebut ditugaskan untuk menjejaki 

kemungkinan dibentuknya Perguruan tinggi DDI dengan 

kerjasama Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan 

Perguruan tinggi Islam lainnya di Indonesia. Langka pertama 

yang ditempuh adalah mempersiapkan pembentukan ijazah 

tingkat B.II dan B III sesuai dengan peraturan pemerintah 

(Menteri Agama RI). 

Sangat disayangkan dalam persiapan rencana tersebut, 

tiba-tiba terjadi suatu peristiwa yang menghambat cita-cita 

panitia dengan adanya AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle 

sebagai Ketua Umum PB DDI sekaligus Ketua Panitia 

Persiapan Perguruan Tinggi DDI diculik oleh Gerombolan 

DI/TII di kampung Belang-Belang Kabupaten Maros pada 

tanggal 18 Juli 1955.382  

Pasca keluarnya AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle dari 

kekuasaan DI/TII, maka diadakanlah Konferensi Pendidikan 

di Mangkoso Soppeng Riaja pada tahun 1963 dengan mufakat 

untuk mendirikan Perguruan Tinggi Islam dengan nama 

Universitas Islam DDI (UI-DDI) Addariyah. Fakultas pertama, 

Ushuluddin dan Tarbiyah di Parepare pada tahun 1964 di 

bawah kepemimpinan AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle. 

Selanjutnya menyusul dua Fakultas yaitu Fakultas Tarbiyah 

 
381Abdul  Muiz Kabry, Sejarah Kebangkitan dan Perkembangan DDI, 

h. 162 

382Abdul  Muiz Kabry, Sejarah Kebangkitan dan Perkembangan DDI, 
h. 163 
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di Pinrang dan Fakultas Syari’ah di Mangkoso pada tahun 

1967. Namun pada tahun itu juga Fakultas Tarbiyah DDI 

Parepare diintegrasikan menjadi fakultas Tarbiyah Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN). Sedangkan Fakultas Ushuluddin 

dan Fakultas Tarbiyah serta Fakultas Syari’ah UI-DDI 

Addariyah Parepare telah mendapat status ”Diakui” 

berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 52 tahun 1970.383 

 Perjalanan dan perkembangan awal perguruan tinggi 

DDI, telah memiliki sembilan fakultas yang didirikan 

dibeberapa tempat yaitu: 

1. Fakultas Ushuluddin Parepare dengan status diakui 

Program Sarjana Muda (BA) pada tahun 1970, Status 

terdaftar program Sarjana lengkap (S1) tahun 1983. 

2. Fakultas Tarbiyah Pinrang, status diakui Program 

Sarjana Muda tahun 1970, status terdaftar Program S1 

tahun 1986. 

3. Fakultas Syari’ah Mangkoso, status diakui Program 

Sarjana Muda tahun 1970, status terdaftar Program S1 

ahun 1985. 

4. Fakultas Tarbiyah Sidrap, status diakui Program Sarjana 

Muda tahun 1970, status terdaftar Program S1 tahun 

1985. 

5. Fakultas Tarbiyah Polmas, status terdaftar Program 

Sarjana Muda tahun 1976.  

6. Fakultas Tarbiyah Maje’ne, status terdaftar Program 

Sarjana Muda tahun 1981. 

7. Fakultas Tarbiyah Ma’rang Pangkep, status terdaftar 

Program Sarjana Muda tahun 1981. 

8. Fakultas Tarbiyah Maros, status terdaftar Program 

Sarjana Muda tahun 1981. 
 

383Abdul  Muiz Kabry, Sejarah Kebangkitan dan Perkembangan DDI, 
h. 163  
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9. STAIP Polmas, status terdaftar pada Kopertis Wilayah 

Sulawesi Maluku. 

Selanjutnya diketahui bahwa pada awal Perguruan 

Tinggi ini didirikan pada tanggal 30 September 1964, sebagai 

salah satu fakultas dari Universitas Islam DDI (UI-DDI) yang 

kemudian berubah nama menjadi Institut Agama Islam DDI 

(IAI-DDI) pada tahun 1988, seterusnya berubah lagi menjadi 

Sekolah Tinggi Agama Islam DDI yang berlaku sejak tahun 

1993 hingga sekarang sebagai konsekwensi dan penyesuaian 

Keputusan Menteri Agama RI nomor 53 tahun 1994 tentang 

Pedoman Pembukaan Perguruan Tinggi Agama Islam 

Swasta.384  

Dengan perubahan nama dari Universitas Islam DDI 

menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) tidak menjadi 

tantangan untuk lebih berkembang. Hal ini dapat dilihat 

perkembangannya dalam tabel berikut:  

Tabel 7. Rekapitulasi Sekolah Tinggi di Berbagai Daerah 

Nn Nama Sekolah Tinggi Alamat Ket. 
1. Sekolah Tinggi Agama 

Islam (STAI) DDI 
Mangkoso. 

Mangkoso Barru 
Sulawesi Selatan. 

 

2. Sekolah Tinggi Agama 
Islam (STAI) DDI 
Parepare. 

Kota Parepare 
Sulawesi Selatan. 

 

3. Sekolah Tinggi Agama 
Islam (STAI) DDI 
Pinrang. 

Pinrang Sulawesi 
Selatan 

 

4. Sekolah Tinggi Agama 
Islam (STAI) DDI 
Pinrang. 

Pinrang Sulawesi 
Selatan. 

 

 
384Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Agama Islam 

DDI (STAI-DDI) Parepare  tahun1994/1995-1998-1999, h. 1 
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5 Sekolah Tinggi Agama 
Islam (STAI) DDI 
Polmas. 

Polmas Sulawesi 
Barat 

 

6. Sekolah Tinggi Agama 
Islam (STAI) DDI 
Maje’ne. 

Majene Sulawesi 
Barat 

 

7. Sekolah Tinggi Agama 
Islam (STAI) DDI 
Maros. 

Maros Sulawesi 
Selatan. 

 

8. Sekolah Tinggi Agama 
Islam (STAI) DDI 
Jeneponto. 

Kassi Jeneponto 
Sulawesi Selatan.  

 

9. Sekolah Tinggi 
Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan (STKIP) 
DDI Polmas. 

Polmas Sulawesi 
Barat 

 

10 Sekolah Tinggi Ilmu 
Pertanian (STIP) DDI 
Polmas. 

Polmas Sulawesi 
Barat. 

 

11 Sekolah Tinggi Agama 
Islam (STAI) DDI Tanah 
Grogol. 

Kalimantan Timur.  

12 Sekolah Tinggi Agama 
Islam (STAI) DDI 
Makassar. 

Kota Makassar 
Sulawesi Selatan. 

 

13 Sekolah Tinggi Agama 
Islam (STAI) DDI 
Mamuju. 

Mamuju Sulawesi 
Barat. 

 

14 Sekolah Tinggi Ilmu 
Keguruan (STAI) DDI 
Mamuju. 

Mamuju Sulawesi 
Barat. 

 

15 Sekolah Tinggi Ilmu 
Keguruan (STAI) DDI 
Pinrang. 

Pinrang Sulawesi 
Selatan. 

 

Sumber Data : Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Besar 

DDI Priode 1998-2003. 
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2. Perspektif Dakwah 

Dakwah adalah salah satu upaya untuk menyadarkan 

umat agar dapat melaksanakan ajaran agama sesuai dengan 

tuntunan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu 

wata’ala. Tuntunan pokok yang melandasinya adalah agar 

umat manusia terutama umat Islam dapat mengetahui dan 

memahami dan melaksanakan fungsi dan tugas yang 

diembannya sebagai khalifah di muka bumi ini untuk 

memakmurkannya.  

Untuk mengajak dan menyadarkan umat ke jalan yang 

benar, al-Qur’an telah menawarkan petunjuk sebagai 

landasan dalam berdakwah antara lain: 

a. Umat Islam sebagai umat yang terbaik hadir di tengah-

tengah umat manusia, mereka mengembang misi untuk 

mengajak manusia ke arah yang ma’ruf dan mencegah 

manusia melakukan perbuatan yang menyalahi tugas dan 

fungsinya sebagai khalifah. Allah berfirman dalam QS Ali 

Imran/3:110, 

ِ   كُنتمُۡ  ب مُرُونَ 
ۡ
تأَ للِنَاسِ  خۡرجَِتۡ 

ُ
أ مَةٍ 

ُ
أ عَنِ    لمَۡعۡرُوفِ ٱخَيۡرَ  وَتَنۡهَوۡنَ 

ِ  لمُۡنكَرِ ٱ هۡلُ   لَلهِۗ ٱوَتؤُۡمِنوُنَ ب
َ
ا لهَُم  مِِنۡهُمُ   لكِۡتََٰبِ ٱوَلوَۡ ءَامَنَ أ لَكََنَ خَيۡرٗ

كۡثََهُُمُ  لمُۡؤۡمِنوُنَ ٱ
َ
   ١١٠ لفََٰۡسِقُونَ ٱوَأ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk 
manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari 
yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab 
beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara 
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mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah 
orang-orang yang fasik.” 385 

b. Dalam melakukan dakwah, sikap ramah, lemah-lembut, 

pemaaf dan belas kasih di atas prinsip-prinsip, 

kebersamaan, kesetaraan, keadilan dan menghargai 

perbedaan harus dikedepankan. Sementara sikap 

angkuh, sombong, keras hati dan merasa benar sendiri 

harus dihindarkan. QS Ali Imran/3:159, 

ا غَليِظَ    لَلهِ ٱرحَۡۡةَٖ مِِنَ    فَبمَِا ْ لَ   لۡقَلبِۡ ٱلِنتَ لهَُمۡ  وَلوَۡ كُنتَ فَظًّ وا   نفَضُّ
فَ  حَوۡلكَِ   وَ   عۡفُ ٱ مِنۡ  فِِ    سۡتغَۡفرِۡ ٱعَنۡهُمۡ  وشََاوِرهُۡمۡ  مۡرِ  ٱلهَُمۡ 

َ
فَإذِاَ   لۡأ

يِنَ ٱيَُبُِّ   لَلهَ ٱإنَِ  لَلهِ  ٱعَزَمۡتَ فَتوََكَۡ عَلىَ    ١٥٩ لمُۡتوََكِِّ
“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi 
berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari 
sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah 
ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka 
dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah 
membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
bertawakkal kepada-Nya.” 386 

c. Prinsip bijaksana (hikma) dan nasehat yang baik 

(mauidzah al-hasanah) serta diskusi yang sehat dalam 

menyampaikan pesan-pesan ajaran agama akan berhasil 

dan lebih berkesan. Dalam QS  al-Nahl/16:125 

disebutkan: 

 

385Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 94.  

386Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 103 
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ِ   دۡعُ ٱ ِ   لۡحسََنةَِ  ٱ  لمَۡوعِۡظَةِٱ وَ   لۡحكِۡمَةِٱإلَََِٰ سَبيِلِ رَبِكَِ ب هَِِ    لَتِ ٱوَجََٰدِلهُۡم ب
عۡلمَُ بمَِن ضَلَ عَن سَبيِلهِِ

َ
حۡسَنُ  إنَِ رَبَكَ هُوَ أ

َ
ِ   ۦأ عۡلمَُ ب

َ
  لمُۡهۡتَدِينَ ٱ وهَُوَ أ

١٢٥  
“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah 
dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara 
yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih 
mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 
Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 
petunjuk.” 387 

Ayat tersebut dipahami oleh ulama sebagai ayat yang 

menjelaskan tiga macam metode yang harus disesuaikan 

dengan sasaran dakwah. Terhadap cendekiawan yang 

memiliki pengetahuan tinggi diperintahkan menyampaikan 

dakwah dengan hikmah, yakni berdialog dengan kata-kata 

bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka. Terhadap 

kaum awam diperintahkan untuk menerapkan mau’izah, 

yakni memberikan nasehat dan perumpamaan yang 

menyentuh jiwa sesuai dengan taraf pengetahuan mereka 

yang sederhana. Sedang terhadap Ahl al-Kitab dan penganut 

agama-agama lain diperintahkan adalah jidal / perdebatan 

dengan cara yang terbaik, yakni dengan logika dan retorika 

yang halus, lepas dari kekerasan dan umpatan.388 

Darud Dakwah Wal-Irsyad (DDI) adalah suatu 

organisasi yang aktif dalam melaksanakan dakwah dengan 

tujuan terciptanya individu muslim yang memiliki komitmen 

kuat terhadap penegakan dan peningkatan keimanan kepada 

 
387Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 421 

388M.Quraisy Shihab, Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan keserasian 
al-Qur’anAGH., Vol. 6 (Cet. III; Jakarta: Lentera Hati, 2010), h. 774  
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Allah Subhanahu wata’ala, yang direfleksikan dalam sikap 

dan tindakan kepatuhan pada ajaran Islam yang dibawa oleh 

Nabi Muhammad Saw, yaitu ajaran yang bersifat multi 

dimensional, universal, abadi dan fitrah.389 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka seluruh 

komponen organisasi DDI, mulai dari tokoh utamanya yaitu 

AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle sampai kepada guru-guru 

selanjutnya. Bahkan bagi seluruh santri diwajibkan untuk 

melakukan dakwah sepanjang hayatnya. Oleh karena itu bagi 

santri DDI dibekali dengan pelajaran retorika dakwah, 

komunikasi dan praktek berpidato atau berdakwah pada 

setiap malam Jum’at atau malam-malam lain sesuai dengan 

jadwal yang berlaku.390 

Beberapa metode atau sistem dakwah yang dianggap 

relevan untuk dikembangkan dalam mengoperasionalkan 

pelaksanaan dakwah dalam masyarakat dengan tetap 

berlandaskan pada petunjuk al-Qur’an yang telah 

ditetapkan.391 

1. Home visit door to door artinya kunjungan dari rumah ke 

rumah dalam moment tertentu seperti : 

a. Ta’ziyah, yaitu kunjungan dalam bentuk mendatangi  

keluarga yang mengalami musibah kematian kemudian 

 
389Tim Perumus, Ke-DDI-an Sejarah dan Pandangan atas Isu-isu 

Kontemporer, (Cet. II; Yogyakarta: LKiS, 2005), h. 55. 

390Hasil observasi partisipan Penulis selama 10 tahun menjadi 
santri, mengikuti dakwah dan pendidikan yang diterapkan oleh AGH. 
Abdul Rahman Ambo Dalle di Ponpes Putri DDI Ujung Lare Parepare  
(1976-1986) 

391Muiz Kabry, op. cit, h. 194-195.  dan lihat Yusrie Abadi, Corak 
Pemikiran Pendidikan Keagamaan AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle dalam 
Mengelola Darud Dakkwah Wal-Irsyad (DDI) Parepare Sulawesi Selatan, 
(Cet. I; Jakarta: Rabbani Press, t,th.), h. 61-64. 
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memberi dakwah sekaligus dalam bentuk menyatakan 

belasungkawa dan memberi nasehat-nasehat. 

b. Kegiatan pengobatan dan doa, yaitu mengunjungi 

anggota masyarakat yang terkena musibah penyakit, 

mereka dibawakan dokter untuk mengobatinya 

kemudian didoakan oleh jamaah DDI untuk 

kesembuhannya. 

c. Memenuhi undangan walimah, yaitu mengunjungi orang 

yang mendapatkan kegembiraan seperti perkawinan, 

sunnatan, dan selamatan lainnya, karena mereka telah 

mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wata’ala, 

dengan memberikan nasehat cara mensyukuri nikmat 

Tuhan. 

d. Metode anjang sana atau silaturrahim, yaitu kunjungan 

kepada anggota masyarakat yang sudah jarang 

ditemukan di masjid  atau di tempat-tempat tertentu, 

atau bagi anggota masyarakat yang memiliki masalah. 

Sistem yang dilakukan antara lain: hiburan atau 

membaca al-Qur’an bersama, kemudian salah seorang 

Kyai atau guru yang memberikan ceramah dan dialog. 

2. Metode ceramah. 

Metode dakwah dalam bentuk ceramah melalui jalur 

sebagai berikut: 

a. Khutbah, metode dilakukan dengan cara membekali 

seluruh santri putra dengan latihan berkhutbah, dan 

setiap santri diwajibkan khuruj pada hari jum’at untuk 

berkhutbah di masjid-masjid yang ada di wilayah DDI 

ataukah di masjid masyarakat Islam yang meminta atau 

mengundang DDI untuk berkhutbah. 
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b. Pengajian, maka para santri juga dilatih untuk memimpin 

pengajian tafsir, hadis atau fiqh atau hal-hal yang relevan 

dengan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan 

sistem halaqah,baik diadakan di masjid maupun di 

tempat-tempat tertentu. 

c. Berdakwah melalui radio atau televisi bila diberi 

kesempatan oleh kepala stasiun RRI atau televisi, baik 

dalam bentuk dakwah maupun dalam bentuk kegiatan 

sosial atau kegiatan kesenian seperti halnya seni baca al-

Qur’an, membaca sari tilawah, ataukah acara-acara 

qasidah dan sebagainya.   

3. Metode tanya-jawab (dialog) 

Metode tanya-jawab merupakan salah satu metode 

yang dikembangkan oleh AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle 

dalam rangka pengembangan dakwahnya kepada 

masyarakat, khususnya bagi umat Islam di Sulawesi Selatan. 

4. Metode Kerja Kelompok 

Berdakwah dalam bentuk kerja kelompok dalam bentuk 

kerja bakti, pengumpulan zakat, penyembelihan kurban, 

kegiatan hari-hari besar Islam, kegiatan praktek shalat dan 

baksos dengan mengumpulkan pakaian bekas yang akan 

disumbangkan kepada fakir miskin. 

5. Metode Imitasi. 

Metode ini sebagai aktivitas dakwah yang 

dikembangkan oleh DDI yaitu berpola kepada percontohan 

akhlakul karimah, seni suara yang bernafaskan Islam, seni 



Eksistensi Ahli Sunnah Wal-Jama’ah dalam Pemikiran Islam: (Sorotan 

Pemikiran Agh. Abdul Rahman Ambo Dalle) 

 

261 

 

baca al-Qur’an  sehingga masyarakat tertarik terhadap 

DDI.392  

Kegiatan dakwah yang dilakukan oleh AGH. Abdul 

Rahman Ambo Dalle, di samping melalui lisan seperti 

khutbah, pengajian, juga melalui tulisan berupa penerbitan 

buku, majallah dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan untuk 

mengantisipasi berbagai pengaruh terutama yang dapat 

mengganggu kemurnian aqidah umat Islam.  

Berdasar dari jiwa dan semangat dakwah yang 

beraneka ragam bentuknya, ternyata DDI yang dirintis oleh 

AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle mampu menyatukan semua 

paham keislaman yang ada di masyarakat, baik dari kalangan 

Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan organisasi 

lainnya. Walaupun AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle pernah 

bergabung dalam Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), 

tetapi tidak membawa anggota DDI kedalam PSII tersebut 

secara politik.  

3. Perspektif Sosial Kemasyarakatan 

Berbagai upaya yang dilakukan oleh AGH. Abdul 

Rahman Ambo Dalle selain pendidikan dan dakwah adalah 

usaha sosial kemasyarakatan seperti  mendirikan Rumah 

Sakit Bersalin ”Addariyah” untuk kemaslahatan umat Islam, 

demikian pula mendirikan percetakan ”al-Khaeriyah” sebagai 

pelayanan terhadap masyarakat. Begitu pula mengadakan 

toko buku dan ATK yang dikelolah oleh santri-santri yang 

tinggal di rumahnya.  

 
392Hasil observasi partisipan Penulis selama 10 tahun menjadi 

santri, mengikuti dakwah dan pendidikan yang diterapkan oleh AGH. 
Abdul Rahman Ambo Dalle di Ponpes DDI Ujung Lare Parepare (1976-
1986) dan metode tersebut telah dibukukan, lihat Abdul Muiz Kabry 
dalam Sejarah Kebangkitan dan Perkembangan DD.I   
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Untuk mengembangkan usaha yang lebih maju dan 

kongkrit, maka  PB-DDI mengeluarkan Surat Keputusan 

tentang pembentukan Yayasan Pembina DDI yang diketuai 

oleh H.M. Arsyad B dengan harapan yayasan tersebut mampu 

mengadakan pengelolaan sumber dana demi kegiatan 

organisasi. Adapun usaha- usaha yang dilakukan yayasan ini 

adalah bergerak dalam bidang peternakan, perikanan, 

perkebunan, usaha pertokoan, percetakan, dan lain-lain.393  

Meskipun bidang usaha tersebut tidak begitu berjalan 

maksimal, namun kesan di tengah masyarakat cukup menarik 

perhatian apalagi  Gurutta Ambo Dalle berdiri diatas prinsip 

rela berkorban demi DDI, itulah sebabnya semasa hidup 

beliau ada  kesulitan untuk membedakan  harta milik 

pribadinya dengan DDI itu sendiri, apalagi beliau selalu 

mengatakan “anuku anun DDI tpi anun DDI tniy anuku” 

artinya harta milikku adalah miliknya DDI, tapi harta 

miliknya DDI bukanlah milikku. Pernyataan ini dimaknai 

bahwa harta milik pribadinya dapat digunakan untuk 

kepentingan DDI, sebaliknya harta DDI tidak akan digunakan 

untuk kepentingan pribadinya.   

Dengan demikian, menjelang akhir hayatnya, beliau 

sempat memisahkan harta bendanya yang bisa diwarisi oleh 

anak-anaknya dengan hartanya DDI seperti kepemilikan 

rumah sakit bersalin “Addariyah” kepada anak-anaknya. Ini 

menandakan bahwa Gurutta AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle 

tetap memperhatikan kelangsungan hidup organisasi DDI 

 
393Abdul Muiz Kabry, Darud Dakwah Wal-Irsyad (DDI) Dalam 

Simpul Sejarah Kebangkitan dan Perkembangan, Peng. AGH. Abdurrahman 
Wahid,  (t.tp: t.pt, 2007), h. 65. 
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yang dicintainya tanpa melupakan hak-hak keluarganya 

sebagai ahli waris.394 

Prinsip tersebut menandakan kesungguhan dan 

ketulusan hati  beliau untuk mewakafkan harta dan dirinya 

dalam dunia pendidikan demi kepentingan agama, bangsa 

dan negara.   

C. Dampak Pemikiran AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle di 

Tengah   Masyarakat Sulawesi  Selatan 

Keadaan sosial masyarakat Islam khususnya di 

Mangkoso sebelum munculnya AGH. Abdul Rahman Ambo 

Dalle sangat tidak Islami, terutama yang bertalian dengan 

aqidah. Umat Islam ketika itu banyak yang menganut 

kepercayaan yang tidak benar, dan banyak melakukan 

khurafat, takhayyul, dan kemusyrikan, bahkan tingkat 

kesadaran beragama masyarakat ketika itu sangat 

dipengaruhi oleh takhayyul. Pengamalan agama tidak 

maksimal karena banyak diantara mereka hanya mengenal 

agama saja tapi tidak mengamalkannya, seperti di Mangkoso 

dan sekitarnya sebagai contoh:  bila hari Jum’at, sebagian laki-

laki lebih senang tinggal di rumah daripada shalat di Masjid, 

dari segi ekonomi, sebagian usaha-usaha masyarakat tidak 

pernah jadi (kurang berkah). 

Setelah Gurutta AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle berada 

di tengah-tengah masyarakat sedikit demi sedikit masyarakat 

sudah mulai sadar merubah kebiasaan-kebiasaan mereka 

 

394H. Abdul Rahim Arsyad, Wawancara oleh penulis di Makassar, 12 
Desember 2012  
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sebelumnya karena adanya sentuhan pendidikan, dan 

dakwah setiap saat.395  

Begitu pula, beliau meminta agar tradisi lama 

masyarakat yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti; 

memuliakan batu-batu kubur  dan pohon-pohon besar segera 

dihentikan. Bahkan beliau memerintahkan agar batu-batu 

nisan yang telah dibongkar itu dijadikan pondasi jalan agar 

bisa diinjak oleh masyarakat sebagai tanda bahwa batu-batu 

tersebut tidak punya daya dan kekeramatan apapun.396   

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kehadiran 

AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle di tengah-tengah 

masyarakat sangat berarti, setidaknya dapat membantu umat 

Islam untuk senantiasa mensucikan hati, pikiran dan aqidah 

mereka dari kemusyrikan, serta membebaskan mereka dari 

kebodohan dan keterbelakangan.   

1. Singkritisme Nilai-Nilai Agama dengan Budaya Lokal  

Tradisi masyarakat tetap eksis, meski oleh kaum neo-

modernis bentuk ritual tradisional tersebut dinilai 

menyimpang dari ajaran Islam.  sifatnya yang spiritual 

maupun material. Istilah Selamatan dilaksanakan biasanya 

untuk upacara, misalnya upacara kepada bayi yang belum 

lahir (masih dalam perut) yang istilah bugisnya maccera 

wettang, baru lahir atau mappenre Tojang, Selamatan juga 

dilaksanakan bagi orang yang akan berangkat haji, pindah 

rumah baru atau menre bola baru, juga selamatan atas 

 
395H. Abdul Rahim Arsyad, Wawancara oleh penulis di Makassar, 12 

Desember 2012. 

396Ahmad Rasyid Amberi Said, “Anregurutta AGH. Abdul Rahman 
Ambo Dalle Keikhlasan dan Ketekunan”, dalam Misykat, op. cit, h. 7. 
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musibah seperti kematian atau mattampung, mulai 7 hari 

wafatnya hingga 100 harinya. 

Adapun  ragam tradisi yang masih berkembang di 

masyarakat dapat dibedakan dari jenis pelaksanaan dan 

siklus pelaksanaannya. Selamatan memiliki dimensi  makna 

dari yang mistik hingga yang bersifat sosial. Oleh karena itu, 

selamatan merupakan tradisi unik yang dimiliki masyarakat 

dan upacara ini bisa mempertemukan berbagai unsur dan 

kelas sosial di masyarakat. Dilihat dari pelaksanaannya, 

selamatan yang dilaksanakan secara bersama-sama, karena 

bersifat umum untuk semua orang seperti mammaulu 

(peringatan Maulid dan Isra’ Mi’raj). Ada pula jenis selamatan 

yang dilaksanakan secara individual disesuaikan dengan 

kebutuhan atau hajat masing-masing. 

Tradisi kehidupan manusia di dunia ini biasanya tidak 

terlepas dari tiga dimensi waktu, masa lalu, masa sekarang, 

dan masa akan datang. Masa lalu adalah masa kenangan, 

masa sekarang adalah  kenyataan, dan masa akan datang 

adalah harapan, impian, hayalan dan cita-cita. Orang yang 

bijak adalah orang yang cermat mengambil pelajaran masa 

lalu untuk dapat menentukan sikap pada hari ini dan 

sekaligus merencanakan hari yang akan datang, sehingga hari 

ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus 

lebih baik dari hari sekarang. Dalam konteks itulah perlunya 

umat Islam melakukan amalan-amalan yang bernilai positif 

seperti mengadakan peringatan Maulid397 dan Isra’ Mi’raj 

 
397Menurut keterangan Dr (Hc) AGH. Sanusi Baco, Lc bahwa, 

masalah Peringatan Maulid (kelahiran) Nabi Muhammad Saw, ternyata 
beliau sendiri yang pertama kali melakukannya dengan cara berpuasa, 
buktinya sewaktu beliau ditanya oleh sahabatnya tentang puasa hari 
Senin dan Kamis, beliau menjawab “saya puasa pada hari Senin karena itu 
adalah hari kelahiranku, sedangkan puasa pada hari Kamis karena amal 
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Nabi Muhammad Saw dengan maksud untuk mengambil 

hikmah, sebab ia merupakan peristiwa masa lalu yang tetap 

relevan untuk dijadikan pelajaran berharga dipenghujung 

abad ini.398 

AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle sangat akomodatif dan 

toleran terhadap budaya dan tradisi lokal seperti membaca 

barazanji dalam setiap acara selamatan (aqiqah, naik rumah 

baru, dan memperingati maulid Nabi, serta berangkat ke 

tanah suci, dan tahlilan) sepanjang tradisi tersebut tidak 

bertentangan dengan ajaran Islam. Peringatan maulid Nabi 

diadakan dalam bentuk seremonial yang diisi dengan 

ceramah agama Rasulullah yang dikenal dengan istilah bugis 

mbrsji (membaca Barazanji), ada pula yang melakukan dalam 

bentuk baca syair (puji-pujian) kepada Rasulullah Saw. 

Tradisi dan budaya yang dilakukan oleh masyarakat, 

bagi Gurutta Ambo Dalle adalah sesuatu yang baik dan 

dianggap sebagai salah satu bentuk Islam. Kebaikan 

bagaimanapun bentuknya selama tidak ada larangan dalam 

syariat boleh saja dilakukan. Beliau tidak mengenal bid’ah, 

malahan hal tersebut dijadikan sebagai ajang silaturrahim 

untuk menyampaikan pesan-pesan agama sepanjang tidak 

ada pelanggaran aqidah.399 

Kaitannya dengan itu, H. Lukmanul Hakim menjelaskan 

bahwa Gurutta AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle sering 

membaca barazanji jika diundang dalam suatu acara tertentu 

 
perbuatan manusia dilaporkan oleh Malaikat kepada Allah Swt. 
Wawancara oleh penulis di Makassar, 23 Januari 2013  

398Mahfudh Syamsul Hadi, MR, Rahasia Keberhasilan Dakwah K.H. 
Zainuddin MZ, Surabaya: Ampel Suci, 1994), h. 231.  

399H. Mustamin Arsyad, wawancara oleh penulis di Gowa, 21 
Januari 2013.  
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dan menganggapnya sebagai salah satu bentuk syiar Islam, 

apalagi bila syair itu dibaca dengan artinya. Namun jika 

barazanji dibaca,  lalu orang ribut (tidak memperhatikan), 

maka kegiatan itu dianggap sia-sia atau tidak ada gunanya, 

dan jika terjadi demikian, beliau langsung membaca doa 

penutupnya.  

Sebenarnya membaca barazanji dalam setiap kegiatan 

seperti aqiqah atau mappenre tojang, naik rumah baru atau 

menre bola baru dan sebagainya adalah merupakan salah 

satu bentuk kecintaan terhadap Rasulullah Saw yang 

mengandung nilai sejarah hidup dan perjuangannya. Siapa 

saja yang ingin melakukan hal tersebut, hukumnya boleh 

karena tidak bertentangan dengan agama, bahkan tidak 

termasuk dalam kategori bid’ah dalalah melainkan bid’ah 

hasanah.400 

Memperhatikan pernyataan tersebut di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa Gurutta AGH. Abdul Rahman Ambo 

Dalle dalam mengamalkan syiar Islam tidak mempersoalkan 

bid’ah atau tidaknya, seperti baca barazanji yang tidak ada 

pada masa Nabi, karena hal itu dianggap sebagai salah satu 

bentuk syiar Islam (sosialisasi sejarah) agar umatnya dapat 

mengetahui sekaligus mencontohi kepribadian Nabi. Sesuatu 

yang baik, meskipun tidak pernah dilakukan pada masa Nabi, 

tapi tetap dilaksanakan sepanjang tidak menodai aqidah. Jadi 

apa yang dilakukan oleh AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle 

 

400H. Lukmanul Hakim, Pimpinan Pondok Mazra’atul Akhirah  
Paleko Kabupaten Pinrang  dan termasuk salah seorang  murid dekat  
AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle di Parepare. Wawancara oleh penulis di 
Pinrang, 08 Mei 2012. 
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tersirat dua jenis bid’ah, ada yang hasanah dan ada yang 

dhalalah.  

Hal ini sejalan dengan pandangan al-Baihaqy (al-Syafi’i) 

yang membagi bid’ah itu kepada dua bagian yaitu: Pertama 

bid’ah hasanah yaitu sesuatu yang diadakan, tetapi tidak 

menyalahi al-Qur’an dan Sunnah atau Atsar atau Ijma’. Kedua, 

bid’ah dhalalah yaitu sesuatu yang diadakan, tetapi 

menyalahi kitab  al-Qur’an atau Sunnah yang dimaksud.401 

Ahli Usul juga memandang bid’ah dalam dua versi yaitu: 

Pertama, versi yang memasukkan segala urusan yang diada-

adakan dalam soal ibadah saja ke dalam bid’ah. Kedua, versi 

yang memasukkan dalam kata bid’ah segala urusan yang 

sengaja diada-adakan, baik dalam urusan ibadah, maupun 

dalam urusan adat.402 Karena itu, hal-hal yang dilakukan 

kaitannya dengan budaya dan tradisi meskipun diadakan 

setelah Nabi wafat adalah boleh dan termasuk dalam kategori 

bid’ah hasanah sebagai bentuk syiar Islam, bukan merubah 

ajaran Islam yang telah ditetapkan, sepanjang tidak 

membawa kepada kemusyrikan. 

Adapun mencintai Rasulullah dengan pujian-pujian dan 

salawat adalah perintah dari Allah Subhanahu wata’ala sesuai 

dengan firman-Nya QS al-Ahzab/33:56, 

َٰٓئكَِتهَُ  لَلهَ ٱ  إنَِ  ِ  ٱيصَُلُّونَ عَلىَ    ۥوَمَلَ هَا   لنبَِِ يُّ
َ
َٰٓأ ءَامَنوُاْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ    لَذِينَ ٱ يَ

ا     ٥٦وسََلِمُِواْ تسَۡليِما

 
401Lihat M. Hasby Ash Shiddieqy, Kriteria Antara Sunnah dan 

Bid’ah, (Cet. VII; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), h. 52. 

402M. Hasby Ash Shiddieqy, Kriteria Antara Sunnah dan Bid’ah, h. 

47-48.   
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“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya 
bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, 
bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam 
penghormatan kepadanya.” 403 

Perintah Allah kepada orang-orang beriman ini, setelah 

sebelumnya menyatakan diri-Nya dan para malaikat 

bershalawat, adalah untuk menggambarkan bahwa penghuni 

langit dari para malaikat mengagungkan Nabi Muhammad 

Saw. Maka hendaknya kaum muslimin yang merupakan 

penghuni bumi mengagungkan pula beliau.404   

Bahkan lebih tegas dikatakan bahwa mencintai dan 

memuliakan Rasulullah Saw adalah sesuatu yang tidak 

terpisahkan dengan iman seorang muslim, seseorang yang 

kosong dalam hatinya rasa cinta dan penghormatan kepada 

Rasulullah Saw, berarti iman dalam hatinya bermasalah (ada 

penyakit) karena semakin mendalam rasa cinta seorang 

muslim kepada Rasulullah, tentu imannya semakin kokoh, 

dan seseorang akan mencapai puncak keimanan apabila 

kecintaannya terhadap Rasulullah Saw lebih mendalam 

daripada cinta kepada ayah, ibu, anak, isteri, saudara dan 

manusia siapapun juga.405 

Selanjutnya peristiwa Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad Saw 

yang menjadi tradisi umat Islam yang rutinitas setiap 

tahunnya untuk memperingati dengan maksud memperoleh 
 

403 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 678 

404 M. Quraisy Shihab, Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian 
al-Qur’an, Vol. 10, h. 527 

405Syamsul Bahri Andi Galigo, Mencintai Rasulullah dan Fenomena 
Penghinaan, (Cet. I; Brunai Darussalam: Pusat Dakwah Islamiyah 
kementerian Hal Ehwal Ugama dan Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli 
Sunnah Wal-Jama’ah Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, 
2013), h. 3   
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hikmah, karena acara tersebut dianggap sebagai salah satu 

peristiwa luar biasa dan menakjubkan alam pikiran manusia. 

Tentu saja menjadi pertimbangan di kalangan umat Islam 

terutama para intelektual untuk menganalisis dibalik 

peristiwa tersebut sekaligus memikirkan manfaat atau 

hikmah yang dapat diambil sebagai ibrah dan pelajaran bagi 

orang yang ingin menggunakan akalnya. 

Masalah budaya dan tradisi, memang ada kelompok 

tertentu yang tidak menerima misalnya; tradisi umat Islam 

dulu yang menggunakan beduk di masjid, ternyata ada yang 

tidak senang bahkan menganggapnya sebagai sesuatu yang 

bid’ah, padahal beduk itu merupakan tanda atau panggilan 

untuk melakukan shalat, dan itu tidak ada larangan 

menggunakannya demikian pula tradisi lainnya.406 Karena 

itu, budaya dan tradisi yang diadakan setelah Nabi wafat 

sebagai bentuk syiar Islam, tentu saja hukumnya boleh 

sepanjang tidak membawa kepada kemusyrikan, dan tidak 

merubah substansi ajaran Islam yang telah ditetapkan oleh 

al-Qur’an dan Sunnah. 

Sehubungan dengan amalan tersebut di atas, Izzuddin 

bin Abdul Salam mengklasifikasikan bid’ah ke dalam 

beberapa cabang sebagai berikut: 

1. Wajibah, seperti meletakkan ilmu bahasa Arab dan 

mengajarkannya 

2. Mandubah, seperti mendirikan sekolah-sekolah 

3. Makruhah, seperti membangun kamar di dalam masjid 

 
406Prof. Dr H.M. Rafi’i Yunus, (Pimpinan Pondok Pesantren 

As’adiyah Sengkang), Beliau adalah putra dari AGH. M. Yunus Maratan 
(teman seperjuangan AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle dalam membina 
Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) Sengkang). Wawancara oleh penulis 
di Sengkang, 02 April 2012. 
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4. Muharramah, seperti mengumpulkan bacaan al-Qur’an 

yang dapat mengubah arti suatu lafal dari letak asli 

kearabannya. 

5. Mubahah, seperti meletakkan jamuan di meja 

hidangan.407 

AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle sendiri dalam hal ini 

tidak pernah mengungkap persoalan khilafiah dan issu 

bid’ah, karena menghormati dan memelihara persaudaraan 

umat Islam. Pengalamannya di hutan bersama tokoh 

Muhammadiyah terjalin dengan baik. Gurutta dalam amalan 

ibadahnya berpegang kepada mazhab imam Syafi’i, tetapi 

dalam mu’amalahnya merujuk kepada al-Qur’an dan Sunnah 

dan pemikiran empat mahab.408 

Dengan demikian, tampaknya AGH. Abdul Rahman 

Ambo Dalle memiliki sikap akomodatif terhadap budaya dan 

tradisi lokal, sehingga dapat menarik simpati masyarakat 

untuk mengikuti ajaran-ajaran yang dikembangkannya, baik 

melalui pendidikan, dakwah dan usaha sosial. Salah satu 

faktor yang mendukung sikap tersebut adanya beliau 

dilahirkan dan dibesarkan di tengah-tengah budaya 

masyarakat Bugis-Makassar yang notabene masih kental 

dengan tradisi nenek moyang mereka, tetapi sebagai ulama 

pewaris Nabi tentu saja beliau senantiasa 

mempertimbangkan simbol budaya yang ada, dan berusaha 

membingkainya dengan nilai-nilai Islam agar tidak 

 
407Ahmad Zaki Mubarak dan Muallimin Muntari, Sunnah-Bid’ah 

Rahmat atau Permusuhan?, (Cet;I,  Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka 
Mandiri, 2011), h. 10. 

408 Syamsul Bahri Andi Galigo, Wawancara oleh Penulis di 
Makassar 27 Juli 2012. 
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terjerumus kedalam kemusyrikan sebagaimana telah 

dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.  

Karena itu, sesuatu yang menjadi kebiasaan (tradisi) 

umat Islam selama niatnya baik dan tidak merusak 

kemurnian aqidah, maka hal itu wajar-wajar  saja, dan tidak 

ada salahnya untuk dilestarikan. Membaca Barasanji pada 

setiap hajatan jauh lebih bermanfaat daripada mengadakan 

musik sambil joget. Hanya saja yang perlu diluruskan adalah 

keyakinan mereka yang menjadikan baca Barazanji lebih 

afdhal dari pada baca al-Qur’an, atau baca surah Yasin hanya 

diperuntukkan bagi orang yang sedang sakaratul maut, atau 

membaca barazanji agar memperoleh rezki yang banyak. 

Keyakinan seperti ini, jelas bertentangan dengan al-Qur’an 

dan Sunnah. Tetapi jika Barazanji dibaca sebagai syiar Islam 

atau simbol rasa syukur kepada Allah Subhanahu wata’ala 

atas nikmat yang diberikan melalui ajaran Rasulullah Saw, 

maka yang menjadi tolok ukur di sini adalah niat yang 

bersangkutan berdasarkan hadis Rasulullah Saw :   

عنهعمرهبنهالخطابهرضىهاللهعنههقاله:هسمعتهرسولهاللهصلىهاللهه
انماهالأعمالهبالنيات,هوانماهلكلهامرئهماهنوى:هفمنههعليههوسلمهيقوله:هه

كانتههجرتههالىهدنياهيصيبها,هأوالىهامرأةهينكحها,هفهجرتههالىهماههاجرهه
ه409اليه.ه

“Dari Umar bin al-Khattab r.a berkata : Saya mendengarkan 
Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya sah atau tidaknya 
sesuatu amal, tergantung pada niat. Dan yang teranggap bagi 
tiap orang apa yang ia niatkan. Maka barang siapa berhijrah 
karena keuntungan dunia yang dikejarnya, atau karena 
perempuan yang akan dikawini, maka hijrahnya terhenti 
pada apa yang ia niatkan kepadanya.”   

 
409Al-Askalani, Ahmad bin Ali bin Hajar, Fath al-Bariy bi Syarh 

shahih al-Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Juz I, (Cet. 
I; al-Qahirah: Dar al-Rayan li al-Turats, 1407 H / 1986 M), h. 15.   
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Demikian pula, memperingati Maulid dan Isra’ Mi’raj 

Nabi adalah sesuatu yang hasanah karena dengan peringatan 

tersebut dapat mengingatkan kembali akhlak dan perilaku 

Nabi untuk dipedomani dalam kehidupan sehari-hari. 

Namun, jika seseorang melaksanakan acara tersebut secara 

berlebihan dengan keyakinan akan mendatangkan berkah, 

dalam bahasa bugis disebut brk (barakka), ataupun menolak 

bala, itulah yang tidak benar.      

AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle memiliki sikap yang 

berbeda dengan gurunya AGH. Muhammad As’ad yang 

dibesarkan di kota Mekah dengan tatanan masyarakat yang 

pandangan keagamaannya cukup mantap sehingga tradisi 

yang tidak jelas dasarnya dalam al-Qur’an dan Sunnah 

diabaikan. Adapun perbedaan keduanya adalah Gurutta Haji 

As’ad tidak membolehkan khutbah Jum’at diterjemahkan 

kedalam bahasa apapun, sedangkan Gurutta Ambo Dalle tidak 

melarangnya dengan alasan agar jama’ah bisa mengerti akan 

wasiat ketakwaan yang disampaikan oleh Khatib.410  

Meskipun diantara keduanya berbeda pandangan, 

namun semangatnya tetap sama dalam memperjuangkan 

ajaran Ahli Sunnah Wal-Jama’ah melalui pembinaan pondok 

pesantren, apalagi AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle pernah 

menjadi asisten pengajar beliau pada saat berada di 

Madrasah Arabiah Islamiyah (MAI), sehingga beliau 

dipercayakan untuk merancang lambang MAI yang berlaku 

hingga kini meskipun sudah berubah nama menjadi 

“As’adiyah.” Selanjutnya beliau diizinkan mengembangkan 

MAI di Mangkoso pada tahun 1938 kemudian berubah nama 

 

410Lihat Nasruddin Anshory Ch, Anregurutta Ambo Dalle Maha Guru 
dari Bumi Bugis, h. 21  
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menjadi DDI pada tahun 1947. Itulah sebabnya lambang 

As’adiyah mirip dengan lambang DDI. 

Kesuksesan AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle dalam 

mengembangkan pemikirannya didukung oleh trilogi 

kepribadian yang menonjol yaitu: Pertama, tidak pernah 

mengecewakan hajat orang lain bila diundang, baik sebagai 

pembawa hikmah maulid atau Isra’ Mi’raj atau baca do’a.  

Kedua, pengajaran sebagai prioritas, artinya semangat 

mengajar tidak pernah luntur meskipun ia sakit tetap 

dilaksanakan mengajar santri sebagai cinta dan peduli 

terhadap pendidikan, dan Ketiga, selalu baik sangka kepada 

orang lain sehingga hubungan sosialnya senantiasa terjaga 

baik.411 

Faktor lain yang menunjang perkembangan 

pemikirannya adalah menganut dua sistem manajemen yakni 

sunnatullah dan inayatullah. Sunnatullah menyangkut sebab 

akibat, sementara inayatullah yang dikenal dengan istilah 

kharismatik. Misalnya; AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle ingin 

mendatangkan pejabat di Pesantrennya, Pemerintah 

mempertimbangkan administrasinya, tiba-tiba dengan 

bantuan Allah Subhanahu wata’ala, maka rencana tersebut 

dapat terkabul.412  

Hal tersebut menunjukkan bahwa AGH. Abdul Rahman 

Ambo Dalle  mampu menembus tingkat kewalian, dan mampu 

menggalang masyarakat dari berbagai kalangan dengan 

sentuhan “al-Mauizah al-hasanah” sehingga pemikiran Ahli 

 
411H. Abdul Rahim Arsyad, Wawancara oleh penulis di Makassar, 12 

Desember 2012   

412H. Abdul Rahim Arsyad, Wawancara oleh penulis di Makassar, 12 
Desember 2012 
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Sunnah Wal-Jama’ah yang dikembangkannya tetap eksis 

hingga kini. 

Pemikirannya berdampak pada dua hal yaitu: Pertama, 

pengembangan keagamaan dimana murid-murid beliau 

tersebar melanjutkan misi perjuangannya melalui pendirian 

lembaga pendidikan dan penyebaran da’wah Islamiyah. 

Kedua, Kemasyarakatan dengan lahirnya dimensi kerajaan 

dan ulama, hampir semua pemerintah ketika itu adalah 

keturunan dan keluarganya sehingga Anre Gurutta Ambo 

Dalle juga digelar dengan “Petta Nenek”. Demikian pula 

dengan pemikirannya banyak melahirkan ulama.413 

2. Moderasi Pemahaman Masyarakat  

Di zaman modern ini manusia hidup penuh dengan 

tantangan yang tidak dapat dielakkan baik dalam bentuk 

pemahaman terhadap agama, maupun jalan yang ditempuh 

untuk sampai kepada Tuhan. Bahkan didapati sebagian 

masyarakat Islam khususnya di Sulawesi Selatan menganut 

paham selain Ahli Sunnah Wal-Jama’ah, misalnya paham 

Islam Jama’ah dengan konsep ajaran yang berbeda, antara 

lain bahwa orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka, 

tidak boleh bersalaman meskipun sanak keluarga (muhrim), 

begitu pula orang yang menyentuh tempat shalatnya tanpa 

sepemahaman, itu dianggap najis dan fasilitas tersebut harus 

dibersihkan. Mereka menganggap dirinya sebagai golongan 

pembaharu dalam Islam yang sebenarnya. 

Masalah kesucian, AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle 

tidak membatasi kepada golongan tertentu, melainkan milik 

semua golongan. Di sisi lain, terdapat golongan yang ingin 

 
413H. Abdul Rahim Arsyad, Wawancara oleh penulis di Makassar, 12 

Desember 2012. 
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menegakkan pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab 

(Wahabi) secara ekstrim sehingga pelaksanaan hari besar 

Islampun dianggap sebagai bid’ah yang dapat merusak 

kemurnian aqidah Islam, termasuk membaca Barasanji, dan 

membaca talkin di atas kubur sebagai doa kepada orang yang 

meninggal. 

Kedua pendapat di atas adalah menyalahi tuntunan al-

Qur’an dan Sunnah, dan dampak pandangan mereka bersifat 

ekstrim dengan pertimbangan bahwa: 

a. Pandangan pertama menafikan fitra (kesucian) seorang 

muslim yang dibawa sejak lahir. Salah satu Hadis Nabi 

Saw yang menyebutkan: 

 عنهأبىههريرةهأنههكانهيقوله:هقالهرسولهاللهصلىهاللهعلىهاللهوسلم
لودهإلاهيولدهعلىهالفطرةه,هفأبواههيهودانههوهينصرانههويمجسانههه"ماهمنهمو

 414.هرواههمسلم.ه

“Tiadalah orang yang dilahirkan kecuali fitrah (suci bersih), 
maka kedua orang tuanyalah yang menyebabkan dia menjadi 
Yahudi, Nasrani atau Majusi”, (Riwayat Muslim). 

Hadis tersebut sejalan dengan teori Tabularasa  oleh 

John Loche yang mengatakan bahwa : “individu ketika 

dilahirkan ibarat kertas putih, bersih dan belum bertuliskan 

apapun.”415 Demikian pula dalam al-Qur’an cukup banyak 

ayat yang menjelaskan hal itu, hanya saja manusia kurang 

memperhatikan. 

 
414Muhammad Fuad ‘Abdul Baqi, Maus’ah  al-Sunnah al-Kitab al-

Sitta wa Syurhuha shahi  Muslim, Jilid 6 (Istanbul: Cagri Yayinlari,. 1413 
H/1992), h. 3047. 

415Prayitno, Dasar Teori dan Praktis Pendidikan, (Jakarta: Grasindo, 
t.th), h. 17.  
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b. Pandangan yang kedua nampak terlalu mudah mencap 

sesuatu itu bid’ah tanpa melihat hikmah dibalik itu, 

seperti membaca Barazanji itu adalah hal yang wajar 

karena di dalamnya mengandung salawat dan puji-pujian 

kepada Nabi Muhammad Saw sebagai tanda cinta dan 

penghargaan dari umatnya, bahkan salawat itu 

diperuntukkan pula kepada sahabat Nabi. Nilainya jauh 

lebih baik dan bermanfaat daripada melakukan suatu 

atraksi yang menghebokan.   

Konsep kedua ini, Prof. Dr. Abdulfattah Haron 

memberikan penjelasan bahwa amalan baca salawat itu salah 

satu bentuk amalan zikir yang wajib atau sunat hampir 

meliputi segenap tempat dan jenis ibadah. Semua ajaran 

aqidah dan syariah disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw 

melalui sahabatnya. Dengan tertolaknya salawat menjadi 

simbol tertolaknya semua aqidah syariah yang disampaikan 

oleh keduanya, demikian pula tertolaklah Islam Ahli Sunnah 

Wal-Jama’ah.416 

Berbagai kasus, kelompok ekstrim selalu menunjukkan 

sikap yang sama yaitu; keras, kaku, mudah menjatuhkan 

hukuman, mudah memberi label dan tanda negatif kepada 

orang lain, selalu merasa benar sendiri, sementara orang lain 

dianggap banyak melakukan dosa dan kesalahan. Dan yang 

paling berbahaya adalah mudah menuduh orang menjadi 

kafir, musyrik, munafik, berbuat bid’ah,  dan fasik. Tuduhan 

 
416Abdulfattah Haron Ibrahim, Hujjahan Hadis Sebagai Akidah dan 

Syariah Islam . Dlm Sunnah dan Kedudukannya dalam Pandangan Islam, 
(Nadwah Akademi Islam (NADI) Terengganu, 1989), h. 18.  
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berat ini sangat ringan mereka ucapkan, namun akibatnya 

menyebabkan mereka bisa keluar dari Islam.417   

Oleh karena itu, kehadiran pemikiran AGH. Abdul 

Rahman Ambo Dalle yang moderat di tengah-tengah 

kelompok yang berbeda dapat menjadi pedoman dan 

penyejuk serta  penetralisir. 

3. Fenomena Masyarakat Atas Kharisma AGH. Abdul 

Rahman Ambo Dalle 

Terdapat beberapa peristiwa yang pernah dialami oleh 

AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle mengundang persepsi di 

kalangan masyarakat yaitu: peristiwa turunnya Lailatul Qadr 

pada 27 Ramadhan tahun pertama mukimnya di Mangkoso. 

Saat itu ia melihat seberkas cahaya yang memenuhi setiap 

sudut mesjid. Masyarakat Mangkoso yang kebetulan terjaga 

malam itu menyangka kalau mesjid terbakar. Gurutta 

mendokan agar diberi ilmu yang berberkah dan tujuh 

generasinya menjadi ulama besar Ahli Sunnah Wal-

Jama’ah.418   

Selain itu, dalam mengarang kitab, sering berawal dari 

mimpi membaca kitab yang langsung dihafalnya. Saat ia 

bangun dari tidur, hafalan itu kemudian ditulis oleh Abdullah 

Giling, seorang santri yang sangat bagus tulisan Arabnya 

sekaligus merangkap sebagai pengantar beliau bepergian 

 
417Kajian Utama, melangkah mengikut Sunnah (Bersihkan Islam 

dari Penyimpangan Kaum Ekstrim, manipulasi  kaum sesat dan  
Penafsiran Kaum Jahil. Dlm Suaara Hidayatullah  Aspirasi Generasi Abad  
Kelimabelas Hijrah), No. 09 Tahun  6, Rajab 1414 H/Januari 1994 M), h. 
36.   

418As Kambie, ”Anregurutta Abdur Rahman Ambo Dalle Keikhlasan 
dan Ketekunan” dalam Misykat, Media Informasi Edukasi, dan Silaturrahmi 
Keluarga Besar Pondok Pesantren DDI Mangkoso, Edisi Khususs 
Penamatan, Rajab 1433 H / 2012 M, h. 7. 
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kemana-mana dengan menggunakan sepeda. Mimpinya yang 

lain adalah mendaki sebuah bukit. Di puncak bukit tersebut, 

Gurutta Ambo Dalle melihat beberapa wajan di atas tungku 

yang masih menyala. Anehnya, isi wajan tersebut bukanlah 

makanan, melainkan bubur yang terbuat dari ramuan kitab.  

Setiap wajan memiliki  nama kitab dari  cabang ilmu tertentu. 

Ketika isi salah satu wajan tersebut dilahapnya, serentak isi 

wajan yang lain ikut ludes pula. Saat terbangun, ia termotivasi 

untuk mendalami kitab-kitab tersebut dengan mudah.419 

Busyairi Juddah (almarhum) mantan Dekan Fakultas 

Syari’ah IAIN/ UIN Alauddin Makassar pada saat menjadi 

santri di Mangkoso tahun 1943 bercerita bahwa, Gurutta 

seringkali berlama-lama di kamar mandi, tetapi setelah 

keluar ia memerintahkan Abdullah Giling untuk menulis 

syair.420 Ini menandakan bahwa Gurutta di samping 

melakukan sesuatu hajat, ia juga berpikir sambil menyusun 

syair dalam kamar mandi, maka baginya tidak ada waktu 

tanpa berpikir. 

Pada masa penjajahan Jepang, Gurutta Ambo Dalle 

seringkali dibonceng sepeda melewati pos penjagaan, 

Tentara Jepang yang menjaga pos memerintahkan setiap 

orang yang melewati pos tersebut untuk turun dari 

kendaraannya dan memberi hormat. Kepada Abdullah Giling 

yang memboncengnya, tetap saja terus lewat tanpa halangan 

apa-apa, sementara pengendara sepeda yang menyusul 

 

419Syamsul Bahri Andi Galigo, “Organisasi DDI (Darud Dakwah Wal-
Irsyad)”, (Makalah yang dipresentasikan dalam seminar di Universitas 
Sains Islam Malaysia, tanggal 23 Juni  2003), h.4.   

420Muhammad Yusuf Khalid, Biografi K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle 
dan Sumbangannya dalam Dakwah di Sulawesi Selatan, h. 42  
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dibelakangnya ternyata mendapat bentakan dan pukulan 

oleh petugas pos. 

Pengalaman ghaib lainnya, AGH. Abdul Rahman Ambo 

Dalle pernah bermimpi bertemu Imam Syafi’i dan 

memperoleh ilmu dan hikma 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.421 

Demikian pula cerita tentang pengalaman Mustamin 

Arsyad ketika ikut bersama Gurutta Ambo Dalle (sebagai 

santri) dan H. Jamaluddin (sebagai santri merangkap sopir). 

Pada saat melakukan perjalanan dari Parepare menuju  

Makassar tahun 1977 tepatnya di desa Butung kec, Mandalle 

kab. Pangkep terjadi peristiwa yang menakjubkan yakni; 

dalam perjalalan tersebut, tiba-tiba ban mobil yang 

ditumpanginya kempes lalu sopir berhenti. Ketika itu beliau 

bertanya “apa yang terjadi kamu berhenti?”. Setelah 

dijelaskan, beliau memerintahkan kepada keduanya untuk 

mencari bengkel (servis). Anehnya, ketika kami menemukan 

tukang servis lalu mendekati mobil tersebut, ternyata mobil 

sudah normal kembali sebelum diperbaiki.  

Kejadian selanjutnya terjadi pada diri Mustamin ketika 

sedang melakukan shalat malam berjama’ah dengan Gurutta 

Ambo Dalle, tiba-tiba terdengan suara gemuru, lalu Mustamin 

menanyakan hal itu kepadanya, lalu beliau menjelaskan 

 
421Muhammad Yusuf Khalid, Biografi K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle 

dan Sumbangannya dalam Dakwah di Sulawesi Selatan, h. 24-25  
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bahwa suara tersebut adalah suara Jin muslim yang ikut 

berjama’ah.422  

Di tengah-tengah kesulitan di hutan (saat berada dalam 

kekuasaan DI/TII pimpinan Abdul Qahhar Mudzakkar), AGH. 

Abdul Rahman Ambo Dalle dalam pengasingannya tidak 

pernah merasakan kekurangan persediaan pangan seperti 

beras, dan bekalnya selalu ada, padahal ia tidak dibolehkan 

keluar untuk belanja di kota, namun terasa seperti ada yang 

mengganti ketika persediaan berkurang. Demikian pula saat 

keluar dari hutan, ia mengadakan acara syukuran buka puasa 

bersama di rumahnya dengan mengundang ratusan orang 

yang hanya memotong satu ekor kambing, dan dagingnya 

cukup dikomsumsi oleh para undangan padahal keluarganya 

sudah merasa was-was kalau-kalau nantinya persediaannya 

tidak cukup, tetapi Alhamdulillah diluar dugaan, semuanya 

merasa puas.423 

Abdul Kadir salah seorang santri AGH. Abdul Rahman 

Ambo Dalle yang menetap di Mekah menceritakan 

pengalamannya kepada H. Jamil Daeng Patompo, yang pernah 

juga belajar di Ibtidaiyah DDI Sumatra bahwa ia pernah 

berkunjung ke Kaballangang dan menginap bersama di 

rumah Gurutta. Pada malam hari Gurutta bertanya 

kepadanya, apakah kamu sudah beli rumah?, Abdul Kadir 

menjawab “saya belum punya uang” kemudian Gurutta 

berkata “perlihatkan saya semua uangmu!” lalu Abdul Kadir 
 

422H. Mustamin Arsyad, Wawancara oleh penulis di Sungguminasa 
Gowa, 21 Januari 2013.  

423Kamaruddin yang sering dipanggil dengan nama Lakamaro 
adalah kemanakan Abdullah Giling yang diikutkan masuk hutan oleh 
pamannya untuk memijit AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle selanjutnya 
menjadi sopir pribadinya,  Wawancara oleh penulis di Makassar, 18 
Nopember 2012. 
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mengeluarkan semua uangnya, kemudian Gurutta memilih 

uang tersebut lalu membagi dua sambil berkata; ini uang 

jantan, dan ini uang betina, simpanlah baik-baik uang ini 

insya Allah tidak lama lagi kamu akan memiliki rumah. Hanya 

dalam jangka tiga bulan, Abdul Kadir terus membangun 

rumah tiga tingkat di Mekah.424    

Abdul Rahman (pendamping) AGH. Abdul Rahman 

Ambo Dalle menyebutkan dalam salah satu tulisannya bahwa 

pertengahan tahun 1989, ia mendampingi beliau dalam safari 

Mi’raj dan safari Ramadhan di tiga provinsi yaitu: Kalimantan 

Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah.  Pada saat 

berada di Sulawesi Tengah, tepatnya di pinggiran pantai desa 

Mimbala kabupaten Toli-toli. Mereka dihidangkan makanan 

untuk santap siang, karena Gurutta tidak senang pakai 

sendok dengan alasan kurang berkah, maka Abdul Rahman  

meminta kebokan (tempat cuci tangan) kepada tuan rumah, 

dan tuan rumahpun memberikan kebokan dari baskom besar. 

Lalu Abdul Rahman bertanya kepada tuan rumah “mengapa 

dikasi baskom besar?” dijawabnya bahwa air bekas cuci 

tangan tersebut akan diambil berkahnya oleh masyarakat. 

Dengan bijaksana beliau menyanggah bahwa untuk makan 

cukup kebokan yang kecil saja, air yang dibaskom biarlah 

saya doakan dan tidak perlu jadi kebokan. Abdul Rahman 

kembali bertanya kepada warga, mengapa air bekas cuci 

tangan Gurutta diminta?. Dia menjawab: Dahulu di kampung 

kami ini air tawar susah didapatkan, karena kampung ini 

berada dipinggiran laut, tetapi setelah Gurutta datang ke sini 

tahun 1970-an, beliau mendoakan satu sumur dan air yang 

 
424Muhammad Yusuf Kalid, Biografi K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle 

dan Sumbangannya dalam Dakwah di Sulawesi Selatan, h. 24.   
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didoakan dicampur ke sumur tersebut dan atas izin Allah 

Subhanahu wata’ala, sejak itu airnya menjadi tawar. 425  

Demikian pula ketika terdesak, bantuan langsung dari 

Allah Subhanahu wata’ala dapat diperolehnya, hal ini terjadi 

pada saat pembangunan masjid Kaballangan, dimana 

Pemerintah sudah menjajikan dana penyelesaian tersebut, 

namun tak kunjung datang pada hal pengambilan barang di 

Toko sudah jatuh tempoh pembayarannya. Tiba-tiba ada 

rezki yang tak terduga diperoleh dari Allah sesuai dengan 

kebutuhannya tanpa diketahui asal muasal pemberian 

tersebut oleh orang lain, dan setiap ada kebutuhan yang 

mendesak ada saja jalan keluarnya.426   

Terdapat pula keterangan bahwa Gurutta Ambo Dalle 

sering membantu seseorang untuk memperoleh kecerdasan 

dalam belajar melalui doa dan semuran dimulutnya sehingga 

dapat berbicara dengan fasih. Demikian pula perempuan ada 

yang datang meminta berkah dan do’a agar mudah 

mendapatkan jodoh. 

Peristiwa demi peristiwa tersebut merupakan suatu 

perlakuan yang aneh, dan orang-orang yang datang 

kepadanya lalu bercerita tentang dia akhirnya menjadi 

legenda yang pembuktiannya sulit diterima karena waktunya 

terlalu jauh. Legenda seperti ini bisa saja dimiliki oleh orang 

 
425Abdul Rahman, Menalar TaSawuf Anregurutta Ambo Dalle 

Tela’ah Terhadap Kitab  al-Qaul al-shadiq fi Ma’rifat al-Khaliq, (Cet. II; 
Ciputat : Dialektika, 2012), h. 50. 

426Peristiwa tersebut ditanyakan langsung oleh Ahmad Rahman 
kepada al-Mukarram  AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle di Kaballangan, 
dengan jawaban benar, dan cukup diketahui saja tanpa mempersoalkan 
dari mana munculnya karena itu bantuan dan kehendak dari Allah Swt. 
Wawancara, oleh penulis di Pandang-pandang Gowa, 21 April 2012.   
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lain karena memiliki keilmuan, dan tidak menutup 

kemungkinan orang yang memohon dido’akan untuk 

kecerdasan dan diberi jodoh bersifat rahsia pribadi sehingga 

untuk mendapatkan keterangan yang objektif agak sulit 

dipercaya. Demikian pula datangnya rezki yang tak terduga 

sehingga seluruh keanehan-keanehan yang telah disebutkan 

di atas bisa menimbulkan beberapa persepsi : 

1. Kemungkinan Gurutta bersahabat dengan makhluk 

qhaib (jin). Namun   sewaktu beliau masih hidup, murid-

murid beliau meskipun tahu tentang hal seperti itu, 

namun sangat berat untuk menanyakan yang 

sesungguhnya sehingga percaya atau tidak tergantung 

keyakinan masing-masing orang yang menerima. 

2. Menolak dengan pertimbangan bahwa penelusuran 

terhadap hal-hal yang ghaib susah diterima oleh akal 

karena bukan daerah akal, dan pengetahuan manusia 

hanya mampu menjangkau hal-hal yang bersifat nyata 

melalui alat indra (panca indra dan perasaan). Jadi rezki 

yang datangnya secara tak terduga boleh jadi ada yang 

memberikan sebelumnya, lalu disimpan disuatu tempat 

kemudian muncul petunjuk ketika dibutuhkan.   

3. Menerima apa adanya dengan alasan bahwa, 

pengalaman-pengalaman ghaib tersebut, adalah 

merupakan suatu bentuk maunah427 dan pertolongan 

yang luar biasa dari Allah Subhanahu wata’ala yang 

diberikan kepada hamba-Nya yang benar-benar 

beriman, dan bertakwa dengan penuh keikhlasan dalam 

 
427Keajaiban yang Allah berikan kepada hamba yang dikehendaki-

Nya seperti: Mu’jizat, kepada para Nabi, karamah diberikan kepada Wali, 
sihir kepada hamba yang tidak beriman,, dan maunah diberikan kepada 
hamba yang beriman karamah diberikan kepada wali. Lihat Hj. 
Nurnaningsih, Konsep Wahyu dan Sunnah Tentang Hukum Sihir dan 
Perdukungan, Jilid II, (Cet. I; Makassar: Yapma, 2010), h. 18.  
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berbagai hal, ini didasarkan pula firman Allah dalam QS 

al-Thalaq/65:2-3 menjelaskan: 

مِنۡ حَيۡثُ لََ يََۡتسَِبُ     وَيرَۡزقُهُۡ   ٢مَُۡرجَٗا    ۥيََعَۡل لَهُ   لَلهَ ٱن يَتَقِ  وَمَ   …
… ٣  
 

Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan 

Mengadakan baginya jalan keluar.  Dan memberinya rezki 

dari arah yang tiada disangka-sangkanya.428 

Karena itu, dalam menghadapi hal-hal yang sifatnya 

spiritual, sebaiknya tidak langsung menolak dengan 

anggapan yang bermacam-macam karena boleh jadi hal itu 

benar adanya, apalagi dalam agama dibenarkan bagi umat 

Islam yang memiliki iman dan takwa untuk memperoleh 

maunah dan kemudahan apa saja seperti dalam ayat tersebut. 

Sebaliknya, boleh tidak langsung membenarkan, karena bisa 

jadi orang yang menceritakan hal tersebut tidak semuanya 

benar karena sifatnya rahsia. Hal yang bijaksana adalah 

tawaqquf  atau toleran dalam menyikapi sehingga tidak 

menimbulkan fitnah dan tuduhan yang bermacam-macam. 

Percaya dan tidaknya tergantung pada keyakinan masing-

masing selama tidak membawa kepada kemusyrikan dan 

saling mengkafirkan antara satu dengan yang lainnya.  

Jika hal ini mau ditelusuri secara proses ilmiyah, bisa 

saja melalui pernyataan orang yang pernah mengalaminya, 

misalnya pengobatan yang dilakukan beliau diluar 

pengobatan medis, dan ini memerlukan kajian lebih lanjut. 

 

428Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 945-
946. 
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Namun yang terpenting di sini adalah menjauhkan seseorang 

dari pemahaman yang membawa kepada kemusyrikan 

misalnya; meyakini seseorang memiliki berkah atau 

mendatangkan berkah, ini perlu diluruskan karena berkah 

adalah milik Allah yang bisa diperoleh melalui doa’ seorang 

hamba (ulama) yang memiliki keikhlasan dan tingkat 

pengabdiannya yang khusyu’ semata-mata kepada Allah 

Subhanahu wata’ala. 

Sebenarnya, cerita-cerita yang menggambarkan 

tentang keanehan yang berlaku pada diri AGH. Abdul Rahman 

Ambo Dalle bukanlah merupakan keutamaan yang menjadi 

standar kelebihan beliau. Namun pada hakikatnya ia 

merupakan hasil atau buah keikhlasan dalam beramal dan 

beribadah menurut tuntunan Islam yang biasa disebut dalam 

literature ulama Ahli Sunnah sebagai “maunah”. 

Kelebihan beliau adalah keikhlasan dan kesungguhan 

beliau dalam mengembangkan ilmu agama dan membimbing 

umat tanpa pamri dalam pengamalan syariah dan aqidah 

mengikut Ahli Sunnah Wal-Jama’ah.  
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan

etelah meneliti dan menganalisis hal-hal yang berkaitan 

dengan permasalahan kajian, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Ahli Sunnah Wal-Jama’ah adalah aliran teologi Islam yang

muncul karena reaksi dan koreksi terhadap paham-paham

golongan Mu’tazilah sebagai nama bagi aliran Asy’ariyah

dan Maturidiyah.

Pemahaman ini  memiliki ciri khas yaitu: Pertama 

Berpegang teguh pada al-Qur’an dan Sunnah atau Hadis Nabi 

khususnya yang shahih, tanpa membedakan antara hadis 

atau sunnah yang diriwayatkan oleh Ahlil bait atau bukan. 

S 
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Kedua,  Konsisten dalam menelusuri dan mengamalkan 

kesepakatan ijma’ para sahabat secara umum dan mengikuti 

jejak mereka.  Ketiga, menerima nash-nash yang mutasyabih, 

tapi tidak menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat 

makhluk-Nya dan tidak melakukan takwil. Mereka hanya 

menetapkan dan menyerahkan makna sepenuhnya kepada 

Allah Swt.  

Pemikiran keagamaan Ahli Sunnah Wal-Jama’ah 

ditopang oleh tiga pilar utama yaitu aqidah, syari’ah (fiqhi) 

dan tasawuf. Dalam bidang aqidah mengikuti pemikiran al-

Asy’ari dan al-Maturidi, sementara dalam bidang syari’ah 

atau fiqhi mengikuti pemikiran empat mazhab, yaitu Hanafi, 

Maliki, Syafi’i dan Hanbali. Sedangkan dalam bidang tasawuf, 

mengikuti pemikiran al-Junaid, al-Qusyairi dan al-Ghazali.  

2. Pemikiran keagamaan AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle

dapat terlihat melalui ide-idenya terutama dalam tiga

komponen agama Islam yakni; bidang aqidah,

fiqhi/syari’ah dan akhlak tasawuf.

Dalam bidang aqidah, beliau menegaskan beberapa hal 

antara lain; Pertama, Kemurnian aqidah dapat terpelihara 

melalui ketauhidan atau توحيد (appassewwangnge) terhadap 

Allah Swt, dan menjauhi taklid atau تقليد (akkacuru-

curukengnge), serta menempuh jalan yang benar atau الطريقةهه

 Kedua, Manusia .(laleng tongeng-tongengnge) الصادقة

diperintahkan menyembah hanya kepada Allah Swt dengan 

penuh keikhlasan, tidak dibenarkan melakukan perbuatan 

syirik kepada-Nya, baik dalam bentuk syirik kecil, syirik 

tengah maupun syirik besar. Ketiga, Wajib mengitikadkan 

dan meyakini sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah Swt. 

Sedangkan dalam bidang ilmu kalam, beliau mengikuti aliran 
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al-Asy’ariyah yang mengambil jalan tengah antara golongan 

rasionalis dan golongan tekstualis.  

Adapun pemikiran keagamaan AGH. Abdul Rahman 

Ambo Dalle dalam bidang fiqhi dan pengamalan syari’ah 

adalah senantiasa merujuk kepada “Qaul al-Ulama” dengan 

konsisten pada mazhab Imam Syafi’i. Beliau menjelaskan 

beberapa hal yang dianggap penting antara lain: Pertama, 

Hukum syariat terbagi kepada tujuh bagian yaitu: fardhu 

(shalat, puasa dan zakat), nadb (mandi sebelum shalat Jum’at 

dan ‘idain (dua hari raya), haram (makan babi, dan minum 

khamar) makruh (berkumur-kumur pada waktu puasa), 

mubah/halal (memakan makanan yang baik-baik atau lazat), 

shahi  (ibadah yang sempurnah syarat dan rukun-rukunnya 

serta fasid (syarat dan rukun ibadah tidak sesuai dengan hati 

dan pikiran. Kedua, Sebelum melakukan suatu ibadah, harus 

diawali dengan thaharah (pensucian) dengan menggunakan 

empat bahan yaitu air bersih dan dapat membersihkan, debu 

tanah untuk bertayammum dan menghilangkan najis, batu 

yang bersih dapat dipakai istinja’, dan Sama’ (samir) dapat 

digunakan untuk mensucikan kulit bangkai kecuali babi dan 

anjing. Ketiga,  Wajib bagi umat Islam melaksanakan  shalat 

Jum’at 2 (dua) rakaat sebagai pengganti shalat dzuhur.     

Sementara dalam bidang akhlak/tasawuf, beliau 

merumuskan beberapa hal antara lain; Pertama, Pentingnya 

seorang hamba menjalin hubungan dengan Allah Swt secara 

terus menerus, karena Dialah yang paling dekat dan tidak 

pernah berpisah dengan hamba-Nya. Kedua, Hakikat atau 

substansi kehidupan manusia di alam fana ini adalah 

pengabdian kepada Allah yang Maha Esa baik secara 

lahiriyah, maupun secara batiniyah, dan Ketiga, Ma’rifat 

kepada Allah dapat kokoh dan tegak manakala ditopang 
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dengan zikirullah yang benar yaitu menyatakan keagungan-

Nya dan sifat-sifat kesempurnaan-Nya. 

3. Dampak dan pengaruh pemikiran keagamaan Ahli Sunnah

Wal-Jama’ah AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle di Sulawesi

Selatan adalah : Pertama, Nuansa keagamaan yang

melenceng dari norma-norma Islam sebelumnya dapat

ditangani, melalui pembinaan pendidikan, dakwah dan

usaha sosial kemasyarakatan yang diwujudkan dalam satu

organisasi bernama Darud Dakwah Wal-Irsyad (DDI) yang

tersebar diseluruh Indonesia, bahkan sampai ke Johor

Malaysia. Kedua, Sikap yang arif dan bijaksana, serta

akomodatif terhadap budaya dan tradisi, mengantarkan

masyarakat menjadi umatan wasatan di tengah-tengah

aliran pemikiran Islam lainya. Ketiga,  Ide dan pemikiran

keagamaan beliau menjadi warisan kepada generasi

sesudahnya baik yang pernah berguru langsung

kepadanya maupun tidak langsung demi mempertahankan

pemahaman Ahli Sunnah Wal-Jama’ah hingga kini.

B. Implikasi Kajian

Paham Ahli Sunnah Wal-Jama’ah yang dikembangkan 

oleh AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle melalui organisasi 

Darud Dakwah Wal-Irsyad (DDI), yang bergerak di bidang 

pendidikan, dakwah dan usaha sosial kemasyarakatan 

mempunyai dampak yang cukup signifikan dalam 

pencerahan kehidupan keagamaan umat Islam terutama 

dalam menghadapi berbagai paham yang muncul di tengah 

masyarakat. 

Salah satu kunci keberhasilan perjuangannya dalam 

menerapkan pemikiran keagamaannya, baik dalam bidang 

aqidah, fiqhi/syari’ah dan akhlak tasawuf adalah senantiasa 

menyandarkan pada al-Qur’an dan Sunnah, tanpa menapikan 
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sinergitas agama dengan nilai-nilai budaya dan tradisi lokal 

secara arif dan bijaksana sesuai dengan perkembangan 

zaman sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan 

aqidah Islam yang sebenarnya. 

Lembaga pendidikan Darud Dakwah Wal-Irsyad (DDI) 

yang berasaskan Pancasila dan Islam menurut paham Ahli 

Sunnah Wal-Jama’ah, dirintis oleh AGH. Abdul Rahman Ambo 

Dalle sejak tahun 1947 tetap eksis membantu pemerintah 

dalam melaksanakan pembangunan moral bangsa dengan 

ilmu pengetahuan menuju masyarakat yang beriman dan 

bertakwa kepada Allah Swt serta berakhlak mulia.    

Implikasi pemikiran AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle di 

tengah masyarakat dapat dilihat melalui keberadaan 

perguruan DDI yang menghasilkan lulusan (alumni) yang 

tersebar di berbagai pelosok Tanah Air, sebagai generasi 

penerus yang mengembangkan paham Ahli sunnah Wal-

Jama’ah di daerah mereka masing-masing. 

C. Saran-Saran

Golongan sunni dikenal sebagai mayoritas umat Islam 

hingga kini, oleh karena itu tulisan ini perlu dilanjutkan 

kajiannya secara mendalam dengan melihat kriteria-kriteria 

yang mendukung sehingga disebut sebagai masyarakat Islam 

yang mengikuti haluan Ahli Sunnah Wal-Jama’ah, dan 

mempertimbangkan apakah golongan yang melabelkan 

dirinya sebagai neo Salafiah atau neo Mu’tazilah masuk dalam 

kategori masyarakat sunni atau bukan? 

Pemikiran keagamaan AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle 

yang dibangun di atas manhaj wasatiyah, hendaknya 

dikembangkan oleh segenap genearsi Darud Dakwah Wal-

Irsyad (DDI) diberbagai lembaga pendidikan dan dakwah 
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serta usaha sosial kemasyarakatan agar dapat menjadi pola 

dasar dalam berpikir dan bertindak di tengah-tengah 

masyarakat plural sehingga tercipta kedamaian hidup dalam 

beragama, berbangsa dan bernegara. 

Beberapa  pengalaman spiritual yang pernah dialami 

oleh AGH. Abdul Rahman Ambo Dalle sebagai bentuk maunah 

dari Allah Swt perlu diteliti lebih lanjut terutama amalan-

amalan yang dilakukan oleh beliau secara kontinyu, baik 

dalam bentuk hablun minallah wa hablun minannas sehingga 

persepsi yang muncul di tengah-tengah masyarakat dapat 

terjawab, dan sedapat mungkin terhindar  dari fitnah yang 

berbau kemusyrikan. 

Semoga kehadiran tulisan ini bermanfaat bagi penulis, 

dan segenap pembaca, terutama yang konsentrasi dalam 

bidang pemikiran Islam. Dan diharapkan pula, semoga tulisan 

ini menjadi bahan pertimbangan bagi golongan yang tidak 

simpatik dengan tradisi dan budaya lokal dan menilainya 

sebagai bid’ah dhalalah. Juga pertimbangan bagi golongan 

yang kental dengan budaya dan tradisi dan menganggapnya 

sebagai suatu keniscayaan dalam kehidupan umat Islam kini, 

paling tidak menjadi perbandingan antara pemikiran 

organisasi Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) di 

tengah masyarakat baik dalam dunia akademik maupun 

dalam dunia lainnya, sehingga  tercipta persatuan dan 

kesatuan.  
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