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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
tidak 

dilambangkan 
tidak dilambangkan 

 ba b Be ب

 Ta t Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d De د

 żal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 zai z Zet ز

 Sin s Es س

 syin sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 
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 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 qaf q Qi ق

 kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 mim m Em م

 nun n En ن

 wau w We و

 Ha h Ha ه

 hamzah ʼ Apostrof ء

 Ya y Ye ى

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

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

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah a A اَ 

 kasrah i I اَ 

 ḍammah u U اَ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ٸَ 

 fatḥah dan wau au a dan u ٷ

Contoh: 

 kaifa :كَيْفََ

 haula :هَوْلََ

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakatdan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

 ...  اََ | ...  ىََ
fatḥah dan alif 

atau yā’ 
ā a dan garis di atas 

 kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas ىَ 

 وَ 
dammah dan 

wau 
ū u dan garis di atas 

Contoh: 

 māta :ماتََ

 ramā :رَمَى

 qīla :ق يْلََ

 yamūtu : يَموْتَ 

4. Tā’ marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭahada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah,dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 
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Sedangkan tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harakat sukun,transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaankedua kata itu terpisah, maka tā’ 

marbūṭahituditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

طْفاَلَ لأاََؙرَوْضَة  َ: rauḍah al-aṭfāl 

لَة َالْفاض  َيْنَةَ   al-madīnah al-fāḍilah : الَمَد 

كْمَة  al-ḥikmah :  الحَ 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arabdilambangkan dengan 

sebuahtanda tasydīd( َّ ), dalamtransliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonanganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ََ  rabbanā :رَبنّا

ََ  najjainā : نجَّيْنا

 al-ḥaqq : الحََقَّ

Jika huruf ى ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahuluioleh huruf kasrah 

 .maka ia ditransliterasi seperti hurufmaddah menjadi ī (ىَّ)

Contoh: 

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ :   عَل ىَّ

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

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf ال (alif 

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasiini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika iadiikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. 
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Katasandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dandihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :الَشّمْسَ 

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :الزَّلزَلة

 al-falsafah :الفَلَْسَفَة

 al-bilādu : البَلدََ

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

وْنََ  ta’murūna : تأمْر 

 ‘al-nau :النَّوْع َ

 syai’un :شَيْءَ 

رْتَ   ِ  umirtu :أم 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalahkata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasaIndonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadibagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulisdalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam 

duniaakademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. 

Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, danmunaqasyah. Namun, 

bila kata-kata tersebut menjadi bagian darisatu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. 
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Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarrdan  huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

َالله َ ين   billāh با لل َ dīnullāh د 

Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkankepada Lafẓ al-Jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

َالله َ  hum fī raḥmatillāhه مَْف يَْرحمَة 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenaiketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedomanejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

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

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

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan hurufkapital tetap huruf awal nama 

diri tersebut, bukan huruf awal katasandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 

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

Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yangdidahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teksmaupun dalam catatan rujukan (CK, 

DP, CDK, dan DR).  
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Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkatamubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 

Al-Gazālī 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, makakedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhirdalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd 

Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) Naṣr Ḥāmid Abū 

Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr ḤāmidAbū) 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subḥānahū wa ta‘ālā 

saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 

K.  = Kiai 

H.  = Haji 

AG.  = Anregurutta 
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ABSTRAK  

 

Nama  : Muchtar Jaya 

NIM  : 80100220021 

Judul : Gerakan Pemurnian Islam Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah 

As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy  di Wajo 1928-

1952 M (Analisis Historis) 

 

 Tujuan Penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui konsep pemurnian Islam 

Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy 

di Wajo, 2) mengetahui langkah-langkah Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-

Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy dalam Pemurnian Islam di Wajo, dan 

3) mengetahui pengaruh gerakan pemurnian Islam Anregurutta Al-Alimu Al-

Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy terhadap sikap keagamaan 

masyarakat Wajo. 

 Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan 

historis dan sosiologis dengan landasan teori gerakan pemurnian Islam dan teori 

strukturasi Anthony Giddens. Penelitian ini tergolong library research, data 

dikumpulkan dengan mengutip, menyadur, dan menganalisis dengan menggunakan 

analisis isi (content analysis) terhadap literatur yang representatif dan mempunyai 

relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas, dan menyimpulkan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan pemurnian Islam Anregurutta 

Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy di Wajo 

memiliki dua konsep, yakni 1) Pendidikan Islam dan 2) Dakwah Islamiyah.   

Adapun langkah-langkah gerakan pemurnian Islamnya adalah: 1) Komunikasi 

dengan Arung Matowa. Anregurutta berhasil mempengaruhi Arung Matowa Wajo 

agar berhala-berhala yang membawa kepada kemusyrikan dihancurkan. 2) Mengaji 

Tudang, 3) Tahfiz al-Qur’an, 4) Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) dan 5) 

Majalah al-Dzikra merupakan media dakwah dan pendidikan Islam agar 

Anregurutta lebih mudah memberikan pemahaman tentang pemurnian akidah 

kepada masyarakat Wajo. 6) Pembentukan Kader Muballigh. Muballigh-muballigh 

yang dibentuk Anregurutta berhasil menghancurkan sejumlah berhala, seperti 

ditebangnya pohon-pohon sebagai tempat penyembahan yang dianggap keramat.   

Gerakan pemurnian Islam Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-

Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy telah mempengaruhi sikap keagaamaan 

masyarakat Wajo dengan beralihnya pandangan sinkretis menjadi penganut agama 

Islam yang murni. Segala bentuk syirik, khurafat dan kemungkaran yang pernah 

tampak secara masif dikalangan masyarakat Wajo secara perlahan telah 

terhapuskan. 
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ABSTRACT  

 

Name  : Muchtar Jaya 

ID  : 80100220021 

Title : Islamic Purification Movement of Anregurutta In Wajo from 

1928 to 1952 AD, Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj 

Muhammad As'ad Al-Bugisy (Historical Analysis) 

 

The objectives of this study were to: 1) comprehend the idea of Islamic 

purification advocated by Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj 

Muhammad As'ad Al-Bugisy in Wajo; 2) identify the steps taken by As-Sheikh Al-

Hajj Muhammad As'ad Al-Bugisy in Wajo; and 3) determine the impact of the 

Islamic purification movement on people's religious beliefs 

The author employed a historical and sociological strategy based on Anthony 

Giddens' structuration theory and the notion of the Islamic purity movement to 

address these issues. This study, which fell under the category of library research, 

gathered information by quoting, modifying, and utilizing content analysis on 

relevant passages from representative literature before conducting a review and 

drawing a conclusion. 

The findings demonstrated that the Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-

Syekh Al-Hajj Muhammad As'ad Al-Bugisy Islamic purifying movement in Wajo 

was composed of two concepts: Islamic Education and Da'wah Islamiyah. The steps 

for the Islamic movement of purifying were: 1) Interacting with Arung Matowa 

Anregurutta was able to persuade Arung Matowa Wajo to obliterate the idols that 

gave rise to polytheism. 2)  Studying Tudang, 3) Tahfiz al-Qur'an, 4) Madrasah 

Arabiyah Islamiyah (MAI), 5) Al-Dzikra Magazine would be a form of Islamic 

education and preaching that enables Anregurutta to more effectively convey to the 

Wajo people an awareness of the purifying of aqidah. 6) Establishment of the 

Muballigh Cadres. Anregurutta's missionaries were successful in removing many 

idols, even cutting down trees that were sacred places of worship. 

The Wajo people's theological perspectives were influenced by the Islamic 

purification movement led by Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-

Hajj Muhammad As'ad Al-Bugisy, which converted believers of pure Islam from 

syncretic ideas. Shirk, superstition, and munkar—all of which were previously 

widely practiced among the Wajo people—have all but disappeared. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengislaman dan penyebaran ajaran Islam di Wajo ditangani oleh raja-raja 

sejak pada masa pemerintahan Arung Matowa Wajo ke-12, yakni La Sangkuru 

Patau Mulajaji sebagai pemeluk agama Islam di Wajo dan didukung sepenuhnya 

oleh Raja Gowa. Raja Gowa mengutus Khatib Sulaiman atas permintaan La 

Sangkuru untuk ke Wajo mengantarkan ajaran-ajaran agama Islam di daerah itu. 

Setelah agama Islam berkembang dengan pesatnya di Wajo. Raja Gowa Sultan 

Alauddin memberikan tugas baru kepada Datuk Sulaiman ke Luwu untuk 

mengajarkan dan menyebarkan ajaran-ajaran Islam di Daerah Luwu.1 

Arung Matowa Wajo La Sangkuru Patau Mulajaji kembali meminta tenaga 

pengajar kepada Raja Gowa. Akhirnya, Raja Gowa mengutus Khatib Tunggal 

Abdul Makmur Datuk ri Bandang ke Wajo untuk memenuhi permintaan Arung 

Matowa Wajo.2 Hal tersebut dilakukan oleh Arung Matowa karena ia tidak ingin 

membiarkan masyarakatnya tenggelam kembali ke lembah kesesatan. Ia menyadari 

bahwa rakyatnya yang baru saja bersentuhan dengan agama Islam belum dapat 

dilepaskan begitu saja tanpa adanya ulama karena hanya dengan ulama, rakyatnya 

akan mendapatkan bimbingan ke jalan yang benar. 

                                                   
1Mattulada, Islam di Sulawesi Selatan (Jakarta: LEKNAS-LIPI, kerjasama dengan 

Departemen Agama RI, 1975), h. 42. 
2Mattulada, Islam di Sulawesi Selatan, h. 49. 
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Pengislaman dan penyebaran ajaran Islam ditangani oleh raja-raja, maka 

syariat Islam berjalan beriringan dengan adat istiadat masyarakat. Ulama-ulama 

penyiar ajaran Islam mendakwahkan halal haramnya sesuatu dan boleh tidaknya 

suatu perbuatan, tetapi dilain sisi mereka tidak mampu menempuh cara yang lebih 

tegas agar dapat menggoyahkan sendi-sendi keyakinan lama dalam masyarakat. 

Ulama-ulama penyebar Islam mendapatkan perlindungan dari raja, tetapi dilain 

pihak mendapatkan pengawasan langsung, agar adat dan syariat tidak terjadi 

pertentangan yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat. 

Hal-hal yang menyangkut tradisi-tradisi seperti penghormatan terhadap 

arajang (alat-alat kerajaan) yang sangat erat hubungannya dengan pemujaan dewa-

dewa yang dikeramatkan, masih tetap dilakukan walaupun bertentangan dengan 

syariat Islam.3 Memberikan sesajian kepada arajang tetap menduduki tempat yang 

istimewa dalam masyarakat, karena menurut anggapan mereka bahwa arajang 

adalah milik dewa yang diturunkan ke bumi bersama To Manurung.  

To Manurung diangkat menjadi raja secara turun temurun untuk 

memberikan bimbingan kepada manusia. Setelah sampai batas waktunya berada di 

bumi, maka To Manurung diangkat kembali ke dunia atas (langit), namun benda-

benda miliknya ditinggalkan secara turun temurun untuk anak cucunya yang 

menggantikannya menjadi raja. Inilah yang menyebabkan raja dan rakyat tetap 

mempertahankan pemujaan terhadap To Manurung dan keturunannya.4 Adat pada 

                                                   
3Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia (Jakarta: Jambatan, 1979), h. 

270. 
4Muh. Hatta Walinga, Warisan Intelektual Sang Maha Guru: Biografi K.H.Muhammad 

As'ad (Anregurutta Syekh Al-'Allamah Muhammad As'ad) (Cet. I; Solo: Zadahaniva Publishing, 

2017), h. 19. 
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dasarnya merupakan suatu faktor penunjang dan memperkokoh kewibawaan raja, 

sejak dari zaman To Manurung sampai Islam datang dan diterima sebagai agama. 

Adat tetap mendapatkan perhatian besar dari masyarakat. 

Agama Islam telah dianut oleh masyarakat Wajo Sulawesi Selatan pada 

tahun 1610 M, namun pelaksanaan syariat Islam belum sampai pada pemahaman 

agama yang mendalam.5 Pada akhir abad ke-19 dan awal ke-20, masyarakat Wajo 

tenggelam dalam kesesatan dan khurafat. Krisis iman sebagai akibat dari 

kemungkaran dan kesesatan masyarakat Wajo menimbulkan kekacauan yang 

mengganggu ketentraman masyarakat, sehingga terjadi pembunuhan, pencurian, 

dan perampokan merajalela dimana-mana, tidak ada lagi istilah hukum.6 Norma-

norma adat yang tadinya dapat mengatur masyarakat tinggal sebagai lambang dan 

nilai-nilai moral yang ditanamkan nenek moyangnya telah runtuh satu persatu. 

Kebodohan juga merupakan akibat dari buruknya keadaan masyarakat. 

Mereka tidak punya waktu untuk belajar ilmu pengetahuan, jika mereka pergi 

mencari ilmu, mereka hanya mempelajari ilmu kekebalan, agar mampu melawan 

kepada orang yang sewenang-wenang kepadanya. Mereka mengalihkan 

keyakinannya pada jimat, dukun, pohon kayu besar, kuburan dan segala macam 

yang dapat melepaskan kerisauan mereka untuk menentramkan hatinya. Meminta 

jimat kepada dukun agar mereka dapat diselamatkan dari gangguan roh-roh jahat, 

bebas dari bahaya yang selalu mengancam diri mereka, begitu pula jika terdapat 

                                                   
5Sitti Salmiah Dahlan, Rihlah Ilmiah AGH Muhammad As'ad dari Haramain ke Wajo 

Celebes, Sebuah Perjalanan Religi Untuk Membangun Madrasah Arabiyah Islamiyah di Wajo 

Bugis Makassar (Cet. II; Jakarta: Rabbani Press, 2014), h. 122. 
6Muh. Hatta Walinga, Warisan Intelektual Sang Maha Guru: Biografi K.H.Muhammad 

As'ad (Anregurutta Syekh Al-'Allamah Muhammad As'ad), h. 7. 
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keluarga yang sakit. Sakit apapun mereka bertumpuh pada sang dukun untuk 

mengusir roh-roh jahat yang masuk kedalam tubuh si sakit atau biasa disebut oleh 

masyarakat cowek-cowereng. Untuk mengusir roh jahat tersebut harus 

menyediakan sesajen yang dipersembahkan kepada roh jahat. Jika roh jahatnya 

berasal dari sungai maka sesajen itu dipersembahkan di sungai, kalau datangnya 

dari gunung maka sesajennya dipersembahkan digunung, dan seterusnya. Kalau 

mereka kehilangan barang berharga, mereka menemui dukun untuk diramal 

keberadaan barang yang hilang tersebut.7 Iman mereka kepada Allah telah dikuras 

sedikit demi sedikit oleh tahayul, khurafat, bid'ah, dan lain sebagainya. 

Di samping itu, kebiasaan masyarakat mengadakan perjudian secara besar-

besaran tidak dihalangi oleh raja, selama tidak mengganggu ketertiban dan 

keamanan, karena hal tersebut yang mendatangkan hasil sebagai penambah 

keuangan kas kerajaan. Masyarakat juga gemar minum tuak pahit (tuak pai dalam 

bahasa Bugis), terbuat dari nira pohon enau, kelapa, lontar yang dicampur getah 

pohon bajo sehingga rasanya menjadi pahit. Ada pula yang dibuat dari beras ketan 

yang diberi ragi sehingga menjadi keras, tuak yang disebutkan terakhir ini lazim 

disebut tuak bere’ (tuak beras).8 Seperti itulah lazimnya, perjudian tidak sempurna 

bagi pecandunya jika tidak disertai dengan minuman keras. 

Pada masa pemerintahan Arung Matowa Wajo ke-40, La Mamang To 

Appamadeng Puanna Raden Gallo (1821-1825 M), ia kedatangan seorang ulama 

besar yang berasal dari Madinah. Ulama ini menganjurkan kepada Arung Matowa 

                                                   
7Muh. Hatta Walinga, Warisan Intelektual Sang Maha Guru: Biografi K.H. Muhammad 

As'ad (Anregurutta Syekh Al-'Allamah Muhammad As'ad), h. 81. 
8Muh. Hatta Walinga, Warisan Intelektual Sang Maha Guru: Biografi K.H.Muhammad 

As'ad (Anregurutta Syekh Al-'Allamah Muhammad As'ad), h. 20. 
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agar mengadakan pemurnian terhadap pelaksanaan ajaran Islam. Hal tersebut 

disambut baik oleh Arung Matowa, sehingga ia bersikeras menerapkan hukum 

syariah dan membangun serta memakmurkan masjid-masjid dengan berjama’ah 

dan menggalakkan pengajian.9 Kewibawaan dan kekuasaan Arung Matowa dapat 

mengekang dan menekan kesesatan dan kebobrokan yang dilakukan masyarakat 

kala itu. Akan tetapi dasar pelaksanaan aturan hanya berdasarkan dari Arung 

Matowa, tidak didasari atas kesadaran hati nurani, sehingga setelah Arung Matowa 

La Mamang dan Syekh Madinah tiada, mereka kembali ke tradisi lama. 

Pada masa kepemimpinan Arung Matowa ke-43, La Cincing Akil Ali 

Karaeng Mangepe Datu Pammana Petta Matowa (1900-1916 M), masyarakat Wajo 

kembali pada kebiasaannya. Kondisi diperparah dengan perebutan kekuasaan dan 

perang persaudaraan pun tidak dapat dihindarkan. Peperangan ini banyak menelan 

korban dan tidak sedikit harta benda masyarakat hancur sehingga mengalami 

penderitaan di bidang ekonomi yang tidak menentu, pencurian dan perampokan 

kembali merajalela, wabah penyakit kolera dan malaria juga turut menjadi beban 

penderitaan masyarakat.10 Seperti inilah keadaan Wajo yang terjadi hingga awal 

abad 20. 

Ditengah carut-marut pemahaman masyarakat Wajo kala itu, datanglah 

Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy, 

seorang ulama dari Mekah yang memiliki darah keturunan Bugis wajo. 

                                                   
9H.A. Mattulada, Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan (Cet. I; Ujung 

Pandang: Hasanuddin University Press, 1998), h. 206-207. 
10Sitti Salmiah Dahlan, Rihlah Ilmiah AGH Muhammad As'ad dari Haramain ke Wajo 

Celebes, Sebuah Perjalanan Religi Untuk Membangun Madrasah Arabiyah Islamiyah di Wajo 

Bugis Makassar, h. 120. 
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Kehadirannya siambut baik oleh Arung Matowa Wajo ke-44 La Tenri Oddang 

(1928 M).11 Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad 

Al-Bugisy berangkat meninggalkan tanah kelahirannya Mekah menuju tanah 

kelahiran nenek moyangnya di Wajo Sulawesi Selatan Indonesia untuk melakukan 

pemurnian akidah dan moral.  

Kemapanan ilmu yang dimiliki Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh 

Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy mendorong keinginannya untuk 

mengeluarkan masyarakat Wajo dari pemahaman akidah Islam yang tidak benar 

kepemahaman akidah yang benar. Dengan demikian, Anregurutta Al-Alimu Al-

Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy malakukan segala upaya 

untuk merealisasikan cita-cita mulianya tersebut.  

Akhirnya secara signifikan, masyarakat Wajo kembali pada ajaran Agama 

Islam dengan berpegang teguh pada al-Qur'an dan al-Sunnah. Anregurutta Al-Alimu 

Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy telah merealisasikan 

cita-cita mulianya dengan mengajak masyarakat Wajo untuk  melakukan penyucian 

dan pembersihan akidah tauhid.  Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran 

Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy 

menjadi sebab berkembangnya Islam dengan pesat di Wajo pada abad ke-20 dan 

dikenalnya Wajo sebagai “kota santri”. Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis 

memilih judul "Gerakan Pemurnian Islam Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-

Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy di Wajo 1928-1952 M (Analisis 

Historis)".  

                                                   
11Muh. Hatta Walinga, Warisan Intelektual Sang Maha Guru: Biografi K.H. Muhammad 

As'ad (Anregurutta Syekh Al-'Allamah Muhammad As'ad), h. 84. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menguraikan pokok permasalahan 

dalam penelitian ini yaitu bagaimana gerakan pemurnian Islam Anregurutta Al-

Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy di Wajo 1928-

1952 M (Analisis Historis). Pokok permasalahan melahirkan sub-sub masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep pemurnian Islam Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-

Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy di Wajo? 

2. Bagaimana langkah-langkah Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh 

Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy dalam pemurnian Islam di Wajo? 

3. Bagaimana pengaruh gerakan pemurnian Islam Anregurutta Al-Alimu Al-

Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy terhadap sikap 

keagamaan masyarakat Wajo? 

 

C. Pengertian Judul 

Dalam memberikan gambaran pengertian judul, penulis perlu menegaskan 

arah dan gambaran yang terkandung dalam judul. Tesis ini berjudul “Gerakan 

Pemurnian Islam Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad 

As’ad Al-Bugisy di Wajo 1928-1952 M (Analisis Historis)”. Dalam tesis ini akan 

dibahas beberapa hal yang terkait dengan tokoh Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah 

As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy, terkhusus pada gerakannya dalam 

pemurnian Islam di Wajo. Dalam memahami tesis ini, dikemukakan beberapa kata 

kunci dalam judul ini, seperti: 
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1. Gerakan Pemurnian Islam 

Gerakan pemurnian Islam yang dimaksud dalam penulisan tesis ini adalah 

gerakan yang mengadakan penyucian, pembersihan kembali terhadap akidah tauhid 

umat Islam, dengan cara mengajak umat Islam membenahi kembali aqidah mereka 

sehingga dapat diharapkan sesuai dengan ajaran al-Qur’an dan Hadis.  

Dalam hal ini, Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj 

Muhammad As’ad Al-Bugisy menghidupkan kembali rambu-rambu Islam dan 

menegakkan kembai pilar-pilar Islamiyah agama dengan menjaga nash-nash yang 

shahih secara bersih, dan membersihkan agama dari bi’dah dan penyimpangan yang 

mengotori. 

2. Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-

Bugisy   

Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-

Bugisy mempunyai nama lengkap yaitu As-Syekh H. Muhmmad As’ad namun 

sapaan angkrab oleh santri dan masyarakat Wajo pada saat itu adalah “Gurutta 

Fuangngaji Sade”. Dalam keputusan muktamar XIII Pengurus Besar As’adiyah 

periode 2012-2017 menambah nama beliau menjadi Al-Alimu Allamah Al-Haj 

Muhammad As’ad Al-Bugisy. Keputusan ini tertuang dalam Anggaran Dasar Bab 

I Pasal 1 Ayat 2 tentang nama, waktu dan kedudukan. Beliau lahir di Mekkah 12 

Rabiul Tsani 1326 H/1907 M dari Pasangan H. Abdur Rasyid dan Hj. Sitti Sulaehah 

Binti Abdur Rahman Guru Teru al-Bugisi.12 

 

                                                   
12Sitti Salmiah Dahlan, Rihlah Ilmiah AGH Muhammad As’ad dari Haramain ke Wajo 

Celebes, h. 115-116. 
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3. Wajo 

Wajo berarti bayangan atau bayang-bayang (wajo-wajo, bahasa Bugis 

artinya pohon bajo). Kata Wajo dipergunakan sebagai identitas masyarakat sekitar 

605 tahun yang lalu yang menunjukkan kawasan merdeka dan berdaulat dari 

kerajaan-kerajaan besar pada saat itu.13 Hingga saat ini, Wajo menjadi salah satu 

kabupaten diantara 24 kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Ibu kota Kabupaten 

Wajo terletak di Sengkang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.506,19 km2 dan 

berpenduduk sebanyak kurang lebih 379.396 jiwa pada tahun 2021.14 Kabupaten 

Wajo merupakan tempat Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj 

Muhammad As’ad Al-Bugisy melakukan pemurnian Islam. 

4. 1928-1952 M 

Peneliti mengawali pembahasan ini pada tahun 1928 M karena tahun 

tersebut merupakan masa awal datangnya Aregurutta H. Muhammad As'ad di Wajo 

dengan membawa semangat pemurnian Islam. Jauh sebelum tahun 1928 M, upaya 

pemurnian Islam telah dilakukan oleh beberapa ulama yang datang ke Wajo, namun 

belum mendapatkan hasil yang maksimal. Ketika dakwah Islam dilakukan oleh 

Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy 

pada tahun 1928 M, masyarakat Wajo mulai antusias untuk menghadiri pengajian 

Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy. 

Dalam kurun tahun 1928 M ini pulalah Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh 

Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy memulai kiprahnya dan mengajak 

                                                   
13Pemerintah Kabuoaten Wajo, "Sejarah Kerajaan Wajo", Official Website Pemerintah 

Kabupaten Wajo, https://wajokab.go.id/page/detail/sejarah_wajo, (25 Desember 2021). 
14"Kabupaten Wajo", Wikipedia the Free Encyclopedia, 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Wajo, (25 desember 2021). 



10 

 

 
 

masyarakat agar terbiasa untuk melaksanakan shalat lima waktu dan mengikuti 

pengajian subuh sebelum melakukan rutinitas mereka masing-masing. Masyarakat 

juga mulai mengenyam Pendidikan semi formal, yakni mengikuti halakah (mengaji 

tudang) yang didirikan oleh Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj 

Muhammad As’ad Al-Bugisy. 

Sedangkan tahun 1952 M menjadi batas tahun penelitian ini karena di tahun 

tersebut adalah tahun wafatnya Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj 

Muhammad As’ad Al-Bugisy dan masyarakat Wajo waktu itu, secara berangsur-

angsur telah meninggalkan tradisi-tradisi yang menyimpang terhadap ajaran Islam. 

Wajo jauh dari sarana kemusyrikan bahkan kota Wajo dikenal sebagai kota santri. 

Selain itu, Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) semakin memperlihatkan 

kontribusinya dalam berbagai bidang. 

 

A. Penerimaan Islam di Kerajaan Wajo 

Dalam teori Musu’ Asellengeng,15 masuknya Islam secara resmi di Wajo 

tidak lepas dari penyebaran Islam yang dilakukan oleh kerajaan Gowa kepada 

kerajaan-kerajaan sekitarnya. Pada masa kepemimpinan Arung Matowa 

Lasangkuru Patau Mulajaji dengan gelar Sultan Abdur Rahman, dengan kondisi 

terdesak dalam Musu’ Asellengeng, Arung Matowa Wajo mengutus Batelompo 

berdiplomasi dengan Karaeng Gowa karena Karaeng Barombong memberikan 

kesempatan kepada Wajo untuk menerima Islam secara sukarela sehingga 

kemuliaan Wajo tetap terpelihara.  

                                                   
15Teori Musu’ Asellengeng adalah teori perang pengislaman atau lebih diartikan sebagai 

ekspansi politik ekonomi daripada perang pengislaman.  
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Arung Matowa Wajo mengundang Karaeng Gowa ke negeri Wajo dan 

menyatakan diri siap bersyahadat masuk Islam dengan permohonan temmureqduq 

we seku temmutimpaq sarewoqku temmuleqga  wareqkeqku temmuseqseq 

balawori-tampuqku (engkau tidak akan cabut ikatan padiku, engkau tidak akan 

membuka barang yang aku tutupi, engkau tidak akan berusaha menggoyahkan 

peganganku, engkau tidak membedah tikusku yang sedang mengandung) 

maksudnya Gowa tidak boleh menjadikan Wajo sebagai daerah taklukannya, 

rahasia dan masa lalu tidak akan diungkit-ungkit, Gowa tidak boleh mencampuri 

urusan dalam negerinya (Wajo), dan Gowa tidak akan berusaha untuk mengganti 

adat kebiasaan Wajo. Permohonan Arung Matowa disepakati oleh Karaeng Gowa 

dan mengatakan kutarimanitu to Wajo peqkulewuqle iwi sahadaq-e 

maqsempajange mapuwasae. Kuwereqko angre apiqku kuwereng-toqko angkana 

muwewae sisadakeng (saya terima permintaanmu orang Wajo, berusahalah 

mengucapkan syahadat, mengerjakan sembahyang, dan berpuasa. Saya 

memberikan angreapiqku (Daerah atau wilayah sekutu-sekutu yang telah dibakar 

Gowa diserahkan kembali kepada Wajo) dan saya juga memberikan sampai batas 

yang engkau ajak untuk bersyahadat. Arung Matowa Wajo berjanji akan taat pada 

agama Islam disaksikan oleh Dewata Sewae, ikatan persaudaraan antara negeri 

Wajo dan Gowa tidak akan dipisahkan kecuali Dewata yang memisahkan. Setelah 

permohonan tersebut dikabulkan kemudian Arung Matowa mengucapkan syahadat 

yang terjadi pada 15 Safar 1019 H, jika dikonversi bertepatan dengan hari Ahad, 9 

Mei 1610 M.16 Dalam konsep penerimaan Islam melalui Arung Matowa atau 

                                                   
16 Husnul Fahimah Ilyas, Lontaraq Suqkuna Wajo: Telaah Ulang Awal Islamisasi di Wajo 

(Cet. I; Tangerang Selatan: LSIP Lembaga Studi Islam Progresif, 2011), h. 430-431. 
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“institusi istana” dimana pengislaman melalui kharismatik raja, ini akan memberi 

kemudahan terhadap penerimaan Islam di kalangan masyarakat. Dalam pandangan 

umum masyarakat Nusantara pra-Islam, raja merupakan wakil Tuhan di bumi.17 

Keterangan ini merupakan satu-satunya catatan sejarah Islam di Wajo yang banyak 

disepakati. Akan tetapi, penyebaran Islam di Wajo yang dilakukan kerajaan Wajo 

Gowa bukanlah satu-satunya dasar awal penerimaan Islam di Wajo. 

Dalam teori jalur pelayaran dan perdagangan, orang Bugis dan Makassar 

terkenal sebagai pelaut ulung. Orang-orang Bugis dan Makassar pada zaman itu 

selalu berlayar ke Timur, Sumbawa, Aceh, Perak, Singapura, Johor, dan Malaka. 

Jalur pelayaran dan perdagangan antar selat berpengaruh terhadap masuknya agama 

Islam ke Sulawesi Selatan, misalnya jalur laut Banda dan Maluku sejak abad ke 

XV, pelaut-pelaut Bugis-Makassar telah menjalin kontak dengan Aceh, Malaka, 

dan Johor.18 Hal ini memungkinkan terjadinya persentuhan Islam dengan kehidupan 

masyarakat Wajo.  

Berbeda dengan teori sebelumnya, teori Alawiyyin19 berpijak pada 

kedatangan Sayyid Jamaluddin al-Akbar al-Husaini20 yang tak lain merupakan cucu 

                                                   
17Syamzan Syukur, Rekonstruksi Teori Islamisai di Nusantara: Diskursus Para Sejarawan 

dan Antropolog, dalam Islam, Literasi dan Budaya Lokal (Cet. 1; Makassar: Penerbit UIN Alauddin 

Press, 2014), h. 80. 
18Musyrifah Susanto, Sejarah Peradaban Islam di Indonesia (Jakarta: Raja 

GrafindoPersana, 2010), h. 125. 
19Alawiyyin adalah sebutan bagi kaum atau sekelompok orang yang memiliki pertalian 

darah dengan Nabi Muhamad saw., melalui Alawi bin Ubaidillah dan bukan nisbat kepada Ali bin 

Abi Thalib. 
20Nasab Syekh Jamaluddin Husain Akbar bersambung silsilahnya kepada Nabi Muhammad 

saw., dari cucunya Husain yaitu Muhammad saw., Fatimah Az-Zahrah, al-Imam Husein, Ali Zainal 

Abidin, Muhammad al-Bagir, Ja’far ash-Shadiq, Ali Uradhy, Muhammad An-Nagieb, Isa ar-

Rummi, Ahmad al-Muhajir, Ubaidillah, Almi Alawiyyin, Muhammad, Alwi, Ali Khala’ ghasam, 

Muhammad Shahib Mardad, Alwi, Abdul Malik, Abdullah, Ahmad Jalaluddin, Jamaluddin Akbar 

al-Husaini. Nama Syekh Jamaluddin Husain Akbar tidak terdapat dalam sumber sejarah Islam di 

Sulawesi Selatan, sementara dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara, nama Syekh Jamaluddin 

Akbar disebutkan sebagai salah satu tokoh yang berperan penting dalam Islamisasi di tanah Bugis. 
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turunan Nabi Muhammad saw., dan diyakini sebagai kakek kandung dari empat 

ulama penyebar Islam di Jawa yaitu Sayyid Maulana Ibrahim atau Sunan Gresik, 

Sayyid Yaqin atau Sunan Giri, Sayyid Raden Rahmatullah atau Sunan Ampel, dan 

Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Pada tahun 1320 M, Sayyid 

Jamaluddin al-Akbar al-Husaini bersama dengan 15 orang pengawalnya datang ke 

Sulawesi Selatan dan mendarat di daerah Bojo Kabupaten Barru. Setelah itu, 

melanjutkan perjalanan ke daerah Tosora Kabupaten Wajo dan menetap disana. 21 

Jejak Sayyid Jamaluddin al-Akbar al-Husaini di Wajo ditandai dengan makamnya 

yang terletak di Tosora (ibu kota kerajaan Wajo). Keberadaannya sangat 

memungkinkan adanya beberapa rakyat Wajo yang telah diislamkan. 

Dari sekian banyak teori islamisasi diatas, teori yang banyak disepakati oleh 

sejarawan adalah teori Musu’ Asellengeng. Sejarawan sepakat bahwa Islam pertama 

kali masuk di Wajo yakni pada tahun 1019 M. Pada tahun inilah Arung Matowa 

Wajo bersyahadat dan Islam dinyatakan resmi diterima di kerjaan Wajo.  

 

D. Kajian Pustaka 

Agar tidak terjadi duplikasi yang tidak dibolehkan untuk dilakukan dalam 

sebuah penelitian yang menjunjung tinggi etika dan moralitas, dengan demikian 

penting untuk melakukan telaah terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang 

memiliki kesamaan atau relevansi dengan topik penelitian dengan maksud sebagai; 

(1) Titik tolak dalam mempersiapkan temuan baru (novelty), (2) Langkah preventif 

                                                   
Dikutip dalam “Jamaluddin Akbar al-Husaini, Wikipedia the Free Encyclopedia, 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jamaluddin_Akbar_al-Husaini, (4 Agustus 2022).  
21 Andi Muawiyah Ramli, Demi Ayat Tuhan: Upaya KPPSI Menegakkan Syariat Islam 

(Jakarta: OPSI, 2006), h. 55. 
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dalam mencegah terjadinya duplikasi penelitian, dan (3) Sikap profesional, objektif, 

dan kerendahhatian peneliti untuk menggunakan dan bahkan mencontoh pemikiran 

peneliti lain secara terbuka. 

Kajian penelitian tentang kiprah yang dilakukan oleh Anregurutta Al-Alimu 

Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy, dalam hal ini 

pemurnian Islam masih terbatas, bahkan dapat dikatakan belum ada yang 

melakukannya secara spesifik seperti judul tesis tersebut di atas, namun diakui 

bahwa telah banyak diantara para peneliti sebelumnya melakukan kajian tentang 

Anregurutta yang melihatnya dari masing-masing sudut pandang yang berbeda, 

seperti halnya: 

1.  Disertasi "Gerakan Dakwah H. Muhammad As’ad Al-Bugisi" oleh H. M. 

Sabit. AT.22 Dalam disertasi tersebut, melihat Anregurutta dari sudut 

pandang gerakan dakwahnya di Wajo yang meliputi aqidah, syariah/fiqih, 

dan tasawuf/akhlak. Didalamnya terdapat tiga hal pokok kajian, yaitu 

strategi gerakan dakwah, metode gerakan dakwah, peluang dakwah, 

tantangan dan solusi dakwah, serta dampak positis gerakannya terhadap 

aqidah, syariah, tasawuf/akhlak, dan pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat yang dilakukan Anregurutta melalui pendidikan dan 

kepesantrenan. Kajian ini merupakan kajian yang membahas gerakan 

dakwah Anregurutta, sedangkan tugas akhir penulis yang akan diteliti 

adalah kiprah Anregurutta yang berfokus pada pemurnian Islam yang 

dilakukannya.  

                                                   
22H. M. Sabit. AT, "Gerakan Dakwah H. Muhammad As’ad Al-Bugisi", Disertasi 

(Makassar: PPs UIN Alaudin, 2012). 



15 

 

 
 

2. Disertasi “Tuangguru, Anrongguru, dan Daengguru: Gerakan Islam di 

Sulawesi Selatan 1914-1942”.23 Penelitian ini mengkaji tentang gerakan-

gerakan Islam di Sulawesi Selatan, yakni gerakan Islam modernis dan 

gerakan Islam tradisionalis. Dalam gerakan Islam tradisionalis, beberapa 

tokoh yang disebutkan beserta dengan kiprahnya masing-masing adalah  

Haji Sade’ (Muhammad As’ad): Dari Jama’ah Tabligh hingga Madrasah 

Arabiyah Islamiyah, Haji Ahmad Bone: Dari Az-Zikra hingga Rabithatul 

Ulama, dan Haji Abdurrahman Ambo Dalle: Dari Madrasah hingga 

Pesantren. Selain itu, penulis mengungkap konflik dan persaingan dalam 

gerakan Islam pada saat itu, serta resonansi gerakan Islam pasca Tahun 

1942. 

3. Tesis "Gerakan Pembaharuan Islam di Wajo Sulawesi Selatan (1930-1960)" 

oleh Khusnul Khatimah.24 Penelitian ini mengkaji pembaharuan Islam di 

Wajo secara umum, diungkapkan sosok Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah 

As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy sebagai salah satu ulama 

yang melakukan pembaharuan Islam di Wajo yang dibantu oleh ulama 

lainnya, seperti Anregurutta H. Ambo Emme, Anregurutta H. Daud Ismail, 

Anregurutta H. Ambo Dalle, dan Anregurutta H. Yunus Martan. 

Perbedaannya dengan tugas akhir peneliti, yakni terletak pada frasa 

"pemurnian" sebagai ruang lingkup kajian dan penentuan temporalnya.  

                                                   
23Mustari Bosra, “Tuangguru, Anrongguru, dan Daengguru: Gerakan Islam di Sulawesi 

Selatan 1914-1942”, Disertasi (Depok: PPs Universitas Inonesia, 2003). 
24Khusnul Khatimah, "Gerakan Pembaharuan Islam di Wajo Sulawesi Selatan (1930-

1960)", Tesis (Yogyakarta: PPs UIN Sunan Kalijaga, 2015). 
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4. Tesis “Lontaraq Suqkuna Wajo: Telaah Ulang Awal Islamisasi di Wajo” 

oleh Husnul Fahimah Ilyas.25 Tesis ini bertujuan untuk melakukan edisi 

kritis atas Lontaraq Suqkuna Wajo (LSW) koleksi Datu Sangaji Sengkang, 

sebagai bukti bahwa Islam telah diperkenalkan di lembaga pemerintahan 

Wajo pada akhir abad ke-XVI, yaitu sekitar tahun 1590-an. Sebuah fakta 

yang terungkap dalam naskah tersebut bahwa konsep tauhid (Dewata 

Sewwae) telah berkembang dalam kehidupan masyarakat Wajo pada waktu 

itu sebagaimana yang diyakini oleh Arung Matowa La Mungkace To 

Uddama Matinroe ri Kanana. Dalam naskah ditegaskan, pada hari Selasa 15 

Safar 1019 H, bertepatan dengan hari Ahad, 9 Mei 1610 M, Islam diterima 

sebagai agama resmi kerajaan dan telah melembaga pada masa 

pemerintahan Arung Matowa La Sanguru Patau Sultan Abd. Al-Rahman 

Matinroe ri Alepperenna. 

5. Jurnal “Kontribusi AGH. Muhammad As’ad terhadap Pengembangan 

Dakwah di Sengkang Kabupaten Wajo (Suatu Kajian Tokoh Dakwah)” oleh 

Aguswandi.26 Penelitian ini mengkaji kontribusi seorang ulama kharismatik 

yaitu Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad 

As’ad Al-Bugisy sebagai tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan 

Islam di Wajo. Penelitian ini mengungkapkan bentuk-bentuk dakwah yang 

ditempuh, hambatan-hambatan yang dilalui, dan pengaruh dakwah  

                                                   
25Husnul Fahimah Ilyas, “Lontaraq Suqkuna Wajo: Telaah Ulang Awal Islamisasi di 

Wajo”, Tesis (Jakarta: PPs UIN Syarif Hidayatullah, 2011). 
26Aguswandi, Kontribusi AGH. Muhammad As’ad terhadap Pengembangan Dakwah di 

Sengkang Kabupaten Wajo (Suatu Kajian Tokoh Dakwah), Jurnal Al-Khitabah, Vol. V, No. 2, 

November 2018. 
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Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-

Bugisy dalam pengembangan dakwah. Sebelum kedatangannya, kondisi 

masyarakat Wajo pada saat itu sangat jauh dari akidah dan syariat Islam 

yang sebenarnya, dan setelah kedatangannya di Sengkang Wajo membawa 

masyarakat kepada pemahaman akidah dan syariat Islam yang benar. 

6. Jurnal “Anregurutta H. M. As’ad dan Genealogi dan Studi Islam Asia 

Tenggara di Tanah Bugis Abad 20” oleh Taqwa dan Muhammad Irfan 

Hasanuddin.27 Jurnal ini menjelaskan bahwa pada abad 20 telah terjadi 

dinamika intelektual yang mengerecut pada terbentuk jaringan ulama Bugis 

abad ke 20. Jaringan intelektual ulama tersebut mempunyai mata rantai 

dengan sumber otoritas keilmuan di Makkah-Madinah yang terbentuk pada 

awal abad ke 20. Network keilmuan inilah yang mempertemukan mata 

rantai keilmuan antara ulama Bugis, khususnya Anregurutta Al-Alimu Al-

Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy (1907) dengan 

K.H. Hasyim Asyari (1871), Anwar Musaddad (Garut, 1903), Zain Mun’im 

(Probolinggo, 1906), Zainuddin Abdul Madjid (Sumbawa, 1908), Ali 

Maksum (Rembang, 1915). Hal tersebut membuktikan bahwa  Anregurutta 

Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy 

merupakan salah satu link jaringan keilmuan Nusantara yang turut 

melahirkan intelektual muslim abad ke 20 di Tanah Bugis-Makassar 

Sulawesi Selatan.   

                                                   
27Taqwa dan Muhammad Irfan Hasanuddin, Anregurutta H.M. As’ad dan Genealogi dan 

Studi Islam Asia Tenggara di Tanah Bugis Abad 20, Palita: Journal of Social Religion Research, 

Vol. V, No. 2, Oktober 2020. 
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7. Jurnal “A.G.H. Muhammad As’ad Abd. Rasyid: Studi tentang Pemikiran 

Keagamaan dalam Merespon Paham Masyarakat Pluralistik” oleh 

Djamaluddin M. Idris.28 Jurnal ini menjelaskan tentang intelektual 

Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-

Bugisy, seorang ulama besar dari Wajo Bugis Sulawesi Selatan, yang lahir 

dan belajar ilmu agama di Mekah, memiliki keunikan tersendiri, meskipun 

ia lahir dan dibesarkan di Mekah dengan latar belakang sosial, politik, dan 

keagamaan yang omogen, aan tetapi homogenitas tersebut tidak muncul 

ketika ia kembali ke tanah nenek moyangnya Wajo. Penulis menemukan 

bahwa setelah kedatangan Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-

Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy memperlihatan telah terjadinya 

pergeseran sosio kultural dari tradisi lama yang kaku yang dipenuhi syirik, 

bid’ah, dan khurafat kepada tradisi yang bernuansakan Islam. Metode 

ataupun langkah-langkah yang merupakan operasional dari pemikiran yang 

terkonstruk setelah Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj 

Muhammad As’ad Al-Bugisy merespon situasi dan kondisi pemahaman 

keagamaan masyarakat Wajo yang masih beragama (plural), ternyata sangat 

efektif dibandingkan dengan upaya-upaya pemurnian yang telah dilakukan 

pihak lain. 

Karya-karya dan hasil penelitian diatas telah mewakili kajian tentang 

peranan Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-

                                                   
28Djamaluddin M. Idris, A.G.H. Muhammad As’ad Abd. Rasyid: Studi tentang Pemikiran 

Keagamaan dalam Merespon Paham Masyarakat Pluralistik, Jurnal Istiqra’, Vol. III, No. 2, Maret 

2016. 
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Bugisy dalam perkembangan Islam di Sulawesi Selatan, khususnya di Wajo. 

Namun karya-karya dan hasil penelitian tersebut belum ada yang menjelaskan 

secara khusus tentang kiprah Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj 

Muhammad As’ad Al-Bugisy terhadap pemurnian Islam di Wajo, sehingga peneliti 

menyatakan penelitian ini berbeda dengan karya-karya sebelumnya. 

 

E. Kerangka Teoretis  

 Dalam mengkaji gerakan pemurnian Islam Anregurutta Al-Alimu Al-

Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy di Wajo, penulis 

menggunakan teori pemurnian Islam dan teori strukturasi Anthony Giddens: 

1. Teori Gerakan Pemurnian Islam 

Dalam ensiklopedi Islam dan ensiklopedi tematis dunia Islam dijelaskan 

bahwa gerakan pemurnian Islam adalah gerakan atau pemikiran yang berusaha 

menghidupkan kembali atau memurnikan ajaran Islam yang berdasarkan al-Qur’an 

dan al-Sunnah seperti yang diamalkan oleh kelompok salaf. Tujuannya adalah agar 

umat Islam kembali kepada sumber ajaran utamanya yakni al-Qur’an dan al-Sunnah 

dalam praktik kegiatan keagamaan sehari-hari, serta meninggalkan pendapat ulama 

madzhab yang tidak berlandaskan pada dua sumber ajaran Islam tersebut. Selain itu 

juga memurnikan ajaran Islam agar tidak bercampur dengan kepercayaan lama 

berbau syirik, takhayul, bid’ah, dan khurafat yang menyesatkan umat Islam.  

a. Gerakan 

Secara bahasa, gerakan berasal dari kata gerak yang berarti perubahan dari 

suatu keadaan lainnya. Secara umum gerakan didefinisikan sebagai kelompok yang 
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ingin mengadakan perubahan-perubahan pada konteks tertentuseprti kondisi 

politik, ekonomi, sosial-budaya dan keagamaan, dalam lingkup besar ingin 

menciptakn suatu tatanan asyarakat yang baru sama sekali, trutama dengan cara 

memakai jalan politik.29 Dari sini dapat dipahami bahwa pada umumnya gerakan 

dimaksudkan untuk mengadakan perubahan terhadap kondisi saat itu dengan 

menggunakan berbagai macam cara. 

b. Pemurnian 

Menurut bahasa, pemurnian berasal dari kata murni yang artinya tidak 

bercampur dengan unsur-unsur lain (tulen). Pemurnian berarti proses atau tindakan 

memurnikan sesuatu dari yang mengotorinya supaya menjadibersih (murni) 

kembali.30 Pemurnian yang dimaksud dalam tesis ini adalah tindakan memurnikan 

ajaran Islam dari pengaruh-pengaruh yang tidak berdasarkan al-Qur’an dan al-

Sunnah. Sedangkan menurut bahasa Arab, pemurnian disebut dengan “islah” dan 

orang yang melakukan pemurnian disebut muslih. Istilah islah diangkat dari firman 

Allah swt., dalam QS Al-An’am/6: 48 

َ ف  وْ َخَ لََ َفَ ََحَ ل َصْ أ َوَ نَ امَ َءَ نْ َفََمَ َۖ ينَ ر  نذ  م  َوَ ينَ ر  شّ  بَ َم  لَّا َإ  ينَ ل  سَ رْ م  َٱلْ ل  س  اَن رْ مَ وَ

ن ونََ زَ حْ َيَ مْ َه  لََّ َوَ مْ ه  يْ َ ل  عَ

Terjemahnya:  

Dan tidaklah Kami mengutus para Rasul itu melainkan untuk memberikan 

kabar gembira dan memeberikan peringatan. Barang siapa yang beriman 

                                                   
29Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT. Gramedia, 2002), h. 162.  
30Tim penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 601. 
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dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa  takut pada merekan dan 

tidak mereka tidak bersedih hati.31 

Islah ialah gerakan yang berusaha untuk memperbaiki kondisi umat Islam 

yang lemah akibat tradisi, praktik dan kepercayaan yang salah. Istilah lain yang 

digunakan untuk menyebut gerakan semacam itu ialah gerakan salaf yang secara 

harfiah berarti lampau.32 Pendapat lain islah atau pemurnian Islam adalah 

mengembalikan pengelaman akan ajaran Islam kepada pangkal kemuriannya yaitu 

al-Qur’an dan al-Sunnah yang sahih33 dan membersihannya dari segala bentuk 

syirik, tahayul, bid’ah dan khurafat yang mencampurinya. 

c. Gerakan Pemurnian Islam 

Gerakan pemurnina Islam adalah menghidupkan kembali rambu-rambu 

Islam dan menegakkan kembai pilar-pilar Islamiyah agama dengan menjaga nash-

nash yang shahih secara bersih, dan membersihkan agama dari bi’dah dan 

penyimpangan yang mengotori. 

Gerakan pemurnian Islam merupakan fenomena penting dalam 

perkembangan pemikiran dan gerakan Islam. Sebab biasanya gerakan purifikasi 

mengandung makna usaha agar agama menjadi fungsional dalam sebuah 

masyarakat yang mengalami kebekuan sebagai akibat jangka panjang dari sikap 

akomodasi kultural dan kepentingan politik.34 Ia seringkali muncul, tampaknya 

secara periodik, dalam situasi dimana banyak terjadi penyimpangan baik dalam 

                                                   
31Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya (Yogyakarta: Universitas Islam 

Indonesia, 1995), h. 133. 
32Syafig A. Mughni, Nilai-Nilai Islam: Perumusan Ajaran dan Upaya Aktualisasi 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 6-7. 
33Ya’kub Hamzah, Etika Islam: Sebuah Pengantar, (Bandung: Alumni, 1983), h. 46. 
34Amin Abdullah, Dinamika Islam Kultural: Pemetaan atas Wacana Keislaman 

Kontemporer (Bandung: Mizan, 2000), h. 164-175.  
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moral, pemahaman maupun pengalaman agama. Penyimpangan itu dipandang oleh 

para penganjur purifikasi sebagai kemerosotan agama dan masyarakat Islam, dan 

mereka menyatakan bahwa agar agama itu mencapai kejayaan, agama itu sendiri 

harus dibersihkan dari segala penyimpangan, pengaburan, dan pengotoran yang 

terjangkit dikalangan umat Islam.35 Singkatnya, gerakan pemurnian Islam 

merupakan gerakan untuk mengebalikan praktik Islam dari penyimpangan dan 

pengaruh asing. 

Muhammad bin Abdul Wahhab adalah tokoh yang berperan besar dalam 

gerakan pemurnian Islam dinegara-negara yang mayoritas penduduknya beragama 

Islam. Pemikiran dan gerakannya mempengaruhi banyak tokoh muslim pada masa 

modern saat ini, gerakannya disebut sebagai Wahabisme yang didasarkan pada 

pandangan bahwa akidah umat Islam telah banyak bercampur dengan syirik, bid’ah, 

tasawuf, filsafat, dan khurafat sehingga mereka jauh dari Islam yang benar.36   

Gagasan mengenai gerakan pemurnian Islam secara historis dikaitkan 

dengan ekspresi dan aktualisasi Islam pada masa Nabi Muhammad saw., sendiri 

dan para sahabat juga sering disebut masyarakat atau kaum salaf. Dalam pandangan 

Islam murni, kehidupan pada masa Nabi, di Madinah khususnya, yang kemudian 

dilanjutkan para sahabatnya merupakan bentuk Islam yang paling murni, yang 

belum tercampur, intervensi ijtihad dan pengaruh sosiologis. Inilah aktualisasi 

Islam paling ideal yang harus diwujudkan pada masa selanjutnya termasuk dalam 

masa modern dan kontemporer saat ini. Pertengahan abad ke-20 gerakan pemurnian 

                                                   
35Syafig A. Mughni, Nilai-Nilai Islam: Perumusan Ajaran dan Upaya Aktualisasi 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 4. 
36Cyril Glasse, Ensklopedi Islam (Jakarta: Rajawali Press, 1999), h. 426. 
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Islam semakin menguat bersamaan dengan kekalutan umat Islam dalam 

menghadapi penetrasi budaya Barat, dengan menyebut atas nama modernitas. Umat 

Islam berusaha mempertemukan apa yang disebut dengan al-ashalah wa al-

mu’asyarah.37 Gagasan demikian kemudian memunculkan paham baru yang lazim 

disebut salafisme atau puritanisme. Menurut Riaz Hassan, bila dikaitkan dengan 

modernisasi purifikasi dapat dimaknai dalam dua pengertian, yaitu umum dan 

khusus. Dalam arti umum, purifikasi agama pada dasarnya berlawanan dengan 

sinkretisme.38 Sedangkan dalam arti khusus, purifikasi berarti pembersihan atau 

pemisahan ajaran agama dengan tradisi lokal.39 

Dari gambaran diatas dapat disebutkan bahwa tema-tema yang kerapkali 

didengungkan oleh para penganjur gerakan pemurnian Islam adalah sebagai 

berikut: Pertama, terjadi penyimpangan pengamalan ajaran Islam, sehingga agama 

yang mereka anut bukan lagi Islam yang murni. Kedua, penyimpangan terjadi 

karena penyalahgunaan tokoh-tokoh sebagai pemegang ajaran agama. Ketiga, 

sebagai jalan keluar dari ajaran itu, Islam harus dibersihkan dengan jalan kembali 

kepada al-Qur’an dan al-Sunnah. Keempat, tipe ideal masyarakat yang dijadikan 

rujukan beragama secara murni adalah generasi salaf, yaitu mereka yang hidup pada 

masa Nabi Muhammad saw., dan sahabatnya. Kelima, ijtihad merupakan metode 

untuk memahami sumber ajaran Islam.  

                                                   
37Issa J. Boullta, Trends and Contemporery Arab Thought (Albany: Stat University of New 

York, 1990), h. 3. 
38Pemurnian berarti pembebasan tradisi-tradisi keagamaan pada tingkat personal, sehingga 

gaya hidup keagamaan seseorang mencerminkan satu tradisi tunggal. Menjadi modern berarti 

memahami secara mendalam tentang agamanya sendiri dan menjauhkannya dari tradisi agama lain. 
39Riaz Hassan, Islam: Dari Konservatisme sampai funamentalisme (Jakarta: Rajawali 

Press, 1985), h. 108. 
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2. Teori Strukturasi Anthony Giddens 

Teori strukturasi terletak pada pemikiran tentang struktur, sistem, dan 

dwirangkap  struktur. Struktur didefinisikan sebagai properti-properti yang 

berstruktur (aturan dan sumber daya) properti yang memungkinkan praktik sosial 

serupa yang dapat dijelaskan untuk eksis disepanjang ruang dan waktu, yang 

membuatnya menjadi bentuk sistemik. Giddens berpendapat bahwa struktur 

hanya ada didalam dan melalui aktivitas manusia.40 

Dalam bentuk ini, teori strukturasi ini berbeda dari analisis teori-teori sosial            

yang lain, di mana pada salah satu di antara struktur atau agen yang mendominasi. 

Maka teori strukturasi ini, menekankan dualitas struktur dan agen. Keduanya saling 

terpengaruhi dan mempengaruhi dalam menganalisis sebuah kejadian-kajadian. 

Beberapa tokoh lainnya memandang bahwa struktur bersifat eksternal, maka 

terdapat dualisme, jadi di sini agen dapat mempengaruhi atau terpengaruhi oleh 

struktur. 

Sama halnya yang dijelaskan di atas, menurut Giddens, salah satu bentuk 

yang semestinya menjadi sebuah objek kajian ilmu-ilmu sosial adalah 

memandang hubungan pelaku (tindakan) dan struktur sebagai hubungan dualitas 

dan bukannya dualisme. Dualitas agen dan struktur, berarti bahwa agen dan 

struktur di sini saling mempengaruhi dan menguatkan, tidak bisa berdiri sendiri. 

Berbeda dengan dualisme agen dan  struktur yang berarti antara agen dan struktur 

tidak ada saling keterkaitan.41  

                                                   
40Goerge Ritzer, Teori Sosiologi Modern (Jakarta: Kencana, 2002), h. 510. 
41B. Herry Priyantono, Anthony Giddens: Suatu Pengantar (Jakarta: Kepustakaan Populer 

Gramedia, 2003), h. 20. 
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a. Konsep Agensi 

 Asumsi utama yang diajukan Giddens atas konsep agent diambil dari 

sosiologi interpretif terkait kemampuan manusia untuk mengetahui 

(knowledgeability) dan keterlibatan kemampuan tersebut dalam pengambilan 

tindakan. Menurutnya, menjadi manusia adalah menjadi agent yang memiliki 

tujuan yang tidak hanya memiliki alasan logis bagi tindakannya, tetapi juga mampu 

melakukan elaborasi diskursif atas alasan-alasan tersebut. Lebih jauh, Giddens 

menyebut bahwa knowledgeability memiliki bentuk reflektif yang merupakan 

bagian penting dari praktik sosial yang berulang. 

 Dalam melakukan tindakan sosial, agent selalu melakukan pemantauan 

reflektif (reflexive monitoring). Giddens menyebutnya sebagai karakter purposif 

dari tindak-tanduk manusia. Melalui pemantauan reflektif, agent tidak hanya 

dipengaruhi oleh struktur, tetapi juga mempengaruhi struktur. Dalam pemantauan 

reflektif, action bukanlah untaian tindakan (acts) yang memiliki cirinya masing-

masing atau agregat dari tujuan, tetapi sebuah proses yang terus berlanjut. 

 Tindakan manusia dikerangkai oleh beberapa elemen yang disebut 

Giddens sebagai stratification model.  Model tersebut diajukan sebagai usaha 

konseptualisasi human agency. Dalam model tersebut ditekankan tiga lapis 

kognisi/motivasi. Kesadaran diskursif atau kapasitas agent untuk 

merasionalisasi dan memberikan alasan atas tingkah lakunya. Kesadaran 

praktikal atau apa yang dipahami agent sebagai kondisi sosial dan tidak bisa 

disampaikan oleh agent secara diskursif. Kesadaran praktikal digunakan agent 



26 

 

 
 

untuk menyesuaikan diri dengan terhadap situasi tertentu dan menafsirkan 

tingkah laku aktor lainnya. 

b. Konsep Struktur dan Strukturasi 

 Giddens mendefinisikan struktur sebagai aturan dan sumber daya yang 

digunakan oleh agent dalam interaksi. Aturan (rules) adalah prosedur yang 

digeneralisasi dan metodologi yang dimiliki oleh agent reflektif dalam “stocks of 

knowledge” yang impilisit dan digunakan sebagai formula bagi tindakan dalam 

sistem sosial. Struktur juga melibatkan penggunaan sumber daya (resources) yang 

terdiri dari peralatan material dan kapasitas organisasional. Sumber daya 

merupakan hasil dari penguasaan peralatan material dan organisasi dan mereka 

yang memiliki sumber daya bisa memobilisasi kekuasaan. 

 Konsep struktur yang diajukan Giddens mirip dengan pandangan kubu 

yang meletakkan struktur di atas aktor individu. Perbedaannya terletak pada 

pemahaman mengenai dualitas struktur. Dualitas berbeda dengan dualisme yang 

mengandaikan bahwa aktor terpisah dengan struktur. Dalam dualitas struktur, 

Giddens menganggap bahwa struktur bukan hanya medium, tetapi juga hasil 

dari tingkah laku (conduct) yang diorganisasikan secara berulang. Dengan kata 

lain, struktur bukan hanya memandu tindakan tetapi juga merupakan akibat dari 

tindakan agent dalam proses produksi dan reproduksi sistem sosial. 

 Penelitian ini memiliki fokus pada gerakan pemurnian Islam Anregurutta 

Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy di Wajo 

1928-1952 M (Analisis Historis). Dalam hal ini, gerakan pemurnian Islam 

Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy 
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yang dilakukan dengan bentuk dakwah dan pendidikan untuk rakyat. Peneliti 

memilih teori strukturasi Anthony Giddens  ini, supaya dapat membahas sebuah 

fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat secara terus-menerus, dan 

terpola dalam lintas ruang dan waktu. 

 Bentuk dari sebuah dualitas ini yang terlintas dalam ruang dan waktu 

menjadi sebuah praktik sosial, sering dikemukakan oleh Anthony Giddens di dalam 

teori strukturasinya. Dualitas di sini hubungan dari agen dan struktur, bukan hanya 

sebuah hubungan melainkan integrasi yang terjadi antara agen dan struktur. Pada 

awal mula dua hal ini menjadi sebuah pertentangan antara agen bertentangan 

dengan struktur dengan disebut dualisme. Akan tetapi Giddens melihatnya hal ini 

bukanlah sebuah pertentangan melainkan sebuah hubungan.42 Kemudian pada 

sebuah fenomena yang peneliti angkat yaitu suatu gerakan pemurnian Islam, yang 

mana terdapat hubungan saling terpengaruhi antara agen dan struktur, di mana ada 

agen Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-

Bugisy sebagai pelaku gerakan pemurnian Islam, agen masyarakat Wajo, dan 

implementasi kebijakan Arung Matowa Wajo sebagai struktur. 

 Menjadikan sebuah dualitas ini sebagai ketergantungan atau hubungan 

timbal-balik diantara agen dan struktur, di mana agen membentuk struktur dan 

struktur melibatkan agen.43 Struktur dan agen ini tidak dapat dipisahkan, karena 

bentukanya memang untuk saling berintegrasi. Sehingga agen dan struktur ini 

menciptakan sebuah arus kontinu di dalam tindakan maupun di setiap peristiwa.  

                                                   
42B. Herry Priyantono, Anthony Giddens: Suatu Pengantar, h. 24. 
43B. Herry Priyantono, Anthony Giddens: Suatu Pengantar (Jakarta: Kepustakaan Populer 

Gramedia, 2003), h. 19. 



28 

 

 
 

Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anregurutta Al-Allamah Haji Muhammad As’ad 
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Pengaruh terhadap Sikap Keagamaan Masyarakat Wajo 

Keterangan: 

Alur peneliti/mengarah:  

Saling berhubungan:  
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis 

penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya 

dilakukan dengan menghimpun data dari beberapa literatur. Literatur yang diteliti 

tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, 

majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin 

menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan, dan lain-lain 

yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.44 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam rangka melakukan penelitian, penulis melakukan suatu pendekatan 

yang sesuai dengan studi dalam penyusunan tesis ini, yakni menggunakan 

pendekatan: 

a. Pendekatan Historis 

Pendekatan historis atau pendekatan sejarah merupakan salah satu 

pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian tentang objek 

sejarah, agar mampu mengungkapkan banyak dimensi dari peristiwa tersebut. Oleh 

karena itu, pendekatan sejarah merupakan suatu pendekatan yang dapat 

mengembangkan dan mengkaji fenomena historis.  Melalui pendekatan sejarah, 

seseorang diajak menukik dari dalam idealis ke alam yang bersifat empiris. 45 Oleh 

                                                   
44Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. XII; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2008), h. 43. 
45Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, h. 47. 
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karena itu, seseorang akan melihat kesenjangan atau keselarasan antara alam idealis 

dan alam empiris historis.  

b. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan sosiologis yang dipahami sebagai cara atau metode yang 

dilakukan dengan mengaitkannya dengan sosiologi guna menganalisa obyek 

penelitian yang tampak, menggejala, dan menjadi realita dalam kehidupan sosial, 

seperti struktur dan stratifikasi sosial, corak dan sifat masyarakat, yakni masyarakat 

tang terbuka dan tertutup atau berada diantara keduanya, pola komunikasi dan 

interaksi yang ada didalamnya, keadaan tingkat sosial, ekonomi, politik, hukum, 

pendidikan, kebudayaan dan peradaban yang terdapat didalamnya.46 Pendekatan ini 

penting digunakan untuk melihat gejala-gejala sosial, budaya, adat istiadat, dan 

kepercayaan masyarakat Bugis Wajo.  

3. Langkah-Langkah Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dalam bentuk library research, yakni 

mengumpulkan beberapa literatur yang berkaitan dengan masalah-masalah yang 

akan dibahas, baik buku dan majalah, maupun tulisan lain yang akan dijadikan 

bahan acuan dalam penulisan ini. Penulis membaca beberapa buku yang 

berhubungan dengan objek kajian, tentu saja yang ada hubungannya dengan 

pembahasan. 

Penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan 

materi pembahasan dan sumber-sumber penunjang yang lain, kemudian diolah, 

                                                   
46Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, h. 16. 



31 

 

 
 

diidentifikasi, digolong-golongkan, dan dianalisis. Hal ini akan diupayakan sesuai 

dengan teori penulisan sejarah seperti berikut: 

a. Heuristik atau mencari dan mengumpulkan data. Tahapan ini merupakan suatu 

metode yang dipergunakan melakukan penelitian kesejarahan. Metode ini 

merupakan metode penjajakan dan pengumpulan data/sumber-sumber sejarah 

sebanyak mungkin. Hal ini ditempuh melalui library research (studi 

kepustakaan) yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Oleh karena itu, studi 

kepustakaan yang dilakukan melalui catatan-catatan, baik itu kutipan langsung 

maupun kutipan tidak langsung. Sedikitnya, ada tiga bentuk catatan yang dapat 

dibuat, sebagaimana dikemukakan Florence M.A. Hilbish, yaitu quotation 

(kutipan langsung), citation atau indirect quotation (kutipan tidak langsung), 

summary (ringkasan) dan comment (komentar).47 

b. Kritik adalah hasil pengerjaan studi sejarah yang akademis. Oleh karena itu, 

data-data yang diperoleh melalui tahapan heuristik terlebih dahulu harus 

dikritik atau disaring sehingga diperoleh fakta-fakta yang subjektif. Kritik 

tersebut berupa kritik tentang otentitasnya (kritik ekstern) maupun 

kredibilitasan isinya (kritik intern), dilakukan ketika dan sesudah pengumpulan 

data berlangsung. 

c. Interpretasi, data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber yang telah 

diseleksi baik dapat dipergunakan menjadi bahan penulisan sejarah, 

selanjutnya dilakukan penafsiran. Tahapan ini memberi arti dari suatu 

peristiwa tanpa meninggalkan sifat ilmiah yang objektif. Pada tahap ini, 

                                                   
47Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 

1999), h. 56. 
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dibutuhkan interpretasi yang jujur dan objektif. Tafsiran ini juga dimaksudkan 

agar pengungkapan memenuhi kriteria penulisan ilmiah. 

d. Historiografi, adalah penyajian hasil interpretasi fakta dalam bentuk tulisan. 

Dapat dikatakan bahwa historiografi sebagai puncak dari rangkaian kerja 

seorang sejarawan, dan dari tahapan inilah dapat dinilai suatu penulisan sejarah 

yang baik atau tidaknya. Oleh karena itu, dalam penulisan diperlukan 

kemampuan menyusun fakta-fakta yang bersifat fragmentasi kedalam tulisan 

yang sistematis, utuh, dan komunikatif.  

4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu: 

a. Data primer 

Sumber data primer yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber 

pertama, baik karya yang ditulis langsung oleh Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah 

As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy maupun tulisan murid-muridnya 

yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian ini. Adapaun yang menjadi 

sumber data primer dalam penelitian ini adalah: 

1) Kitab “Tuhfatul Fakir Syarh Nazmi Ushul Tafsir” oleh Anregurutta Al-

Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy.48 

2) Kitab “Nailul Ma’mul ‘Ala Nazmi Silmil Ushul” oleh Anregurutta Al-Alimu 

Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy.49 

                                                   
48H. Moh. As’ad, Tuhfatul Fakir Syarh Nazmi Ushul Tafsir (t.t: t.p., t.th). 
49H. Moh. As’ad, Nailul Ma’mul ‘Ala Nazmi Silmil Ushul (Cet. I; Cairo: Matba’ah Hijazi, 

1952). 
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3) Majalah “Pangaja Madecengnge”, oleh Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah 

As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy.50 

4) Buku “Riwayat Hidup Almarhum K.H.M. As’ad Pendiri Utama As’adiyah 

Sengkang-Wajo” oleh Anregurutta H. Daud Ismail.51 

5) Buku “Riwayat Guru Besar H. Muhammad As’ad” oleh H. Hamzah 

Manguluang.52 

b. Data sekunder 

Sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai 

penunjang dari sumber pertama. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data 

sekunder adalah: 

1) Buku "Warisan Intelektual Sang Maha Guru: Biografi K.H.Muhammad 

As'ad (Anregurutta Syekh Al-'Allamah Muhammad As'ad)" oleh 

Muhammad Hatta Walinga.53 

2) Buku “Rihlah Ilmiah AGH. Muhammad As’ad dari Haramain ke Celebes 

Sebuah Perjalanan Religiusitas Makassar” oleh Sitti Salmiah Dahlan.54 

3) Buku "Corak Pemikiran Keagamaan Gurutta H. Muh. As’ad al-Bugisi" oleh 

Zainuddin Hamka.55 

                                                   
50H. Moh. As’ad, “Pangaja Madecengnge”, dalam Majalah Almauidzatoel-Hasanah, No. 2 

(Sengkang: t.p., 1941). 
51K.H. Daud Ismail, Riwayat Hidup Almarhum K.H.M. As’ad Pendiri Utama As’adiyah 

Sengkang-Wajo, (Sengkang: t.p., 1989). 
52H. Hamzah Manguluang, Riwayat Guru Besar H. Muhammad As’ad (Sengkang: t.p., 

1990). 
53Muh. Hatta Walinga, Warisan Intelektual Sang Maha Guru: Biografi K.H.Muhammad 

As'ad (Anregurutta Syekh Al-'Allamah Muhammad As'ad)  (Cet. I; Solo: Zadahaniva Publishing, 

2017). 
54Sitti Salmiah Dahlan, Rihlah Ilmiah AGH Muhammad As'ad dari Haramain ke Wajo 

Celebes, Sebuah Perjalanan Religi Untuk Membangun Madrasah Arabiyah Islamiyah di Wajo 

Bugis Makassar (Cet. II; Jakarta: Rabbani Press, 2014). 
55Zainuddin Hamka, Corak Pemikiran Keagamaan Gurutta H. Muh. As’ad al-Bugisi 

(Jakarta: Balai Litbang dan Diklat Pus Litbang Lektur Ke-Agamaan Dep. Agama RI Jakarta, 2009). 
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4) Buku “Sejarah Lahir dan Pertumbuhan Pondok Pesantren As’adiyah 

Sengkang” oleh Muh. Yunus Pasanreseng.56 

5) Buku “Ulama Bugis” oleh Abd. Kadir Ahmad.57 

6) Buku “Tokoh-Tokoh Muslim Berpengaruh Sulawesi Selatan” oleh H. M. 

Dahlan M.58 

7) Buku “Anregurutta Literasi Ulama Sulselbar” oleh Firdaus Muhammad.59 

8) Jurnal “Religiusitas dan Kepercayaan Masyarakat Bugis-Makassar”, oleh 

Mustaqim Pabbajah.60 

9) Buku “Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang 

Bugis” oleh Mattulada.61 

10) Disertasi “Pembaharuan Pesantren As’adiyah Sengkang Sulawesi Selatan”, 

oleh Bahaking Rama 62 

11) Buku Abdur Razak Dg. Patunru, Sejarah Wajo (Makassar: Yayasan 

Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, 1964),63 

                                                   
56Muh. Yunus Pasanreseng, Sejarah Lahir dan Pertumbuhan Pondok Pesantren 

“As’adiyah” Sengkang (Sengkang: Pengurus Besar As’adiyah, 1989-1992). 
57Abd. Kadir Ahmad, Ulama Bugis (Cet. 1; Makassar: Indobis Publishing, 2008). 
58 H. M. Dahlan M, Tokoh-Tokoh Muslim Berpengaruh Sulawesi Selatan (Gowa, Sulsel: 

Tallasa Media, 2020). 
59Firdaus Muhammad, Anregurutta Literasi Ulama Sulselbar (Cet. 1; Makassar: Nala Cipta 

Litera, 2017). 
60Mustaqim Pabbajah, “Religiusitas dan Kepercayaan Masyarakat Bugis-Makassar”, 

Jurnal Al-Ulum,  Vol. 12 Nomor 2, Desember 2012. 
61Mattulada, Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985 
62Bahaking Rama, “Pembaharuan Pesantren As’adiyah Sengkang Sulawesi Selatan”, 

Disertasi, (Jakarta: PPs IAIN Syahid Jakarta, 2000). 
63Abdur Razak Dg. Patunru, Sejarah Wajo (Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi 

Selatan dan Tenggara, 1964). 
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12) Buku “Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren As'adiyah: Menebar 

Islam Rahmatan lil 'Alamin dari Tanah Sengkang-Wajo” oleh Muh. Harta, 

dkk.64 

5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data 

Penulis mengolah data dengan mengklasifikasi, mengidentifikasi, serta 

mengelompokkannya. Selanjutnya diinterpretasikan dalam bentuk konsep yang 

dapat mendukung obyek pembahasan dalam tesis ini. Metode penulisan yang 

digunakan dalam pengolahan data dalam penelitian setelah data-data terkumpul 

adalah melalui proses penalaran sebagai berikut: 

a. Penalaran induktif, yakni suatu teknik menganalisis data yang berangkat dari 

fakta-fakta yang rinci kesimpulan yang umum. 

b. Penalaran deduktif, yakni suatu teknik menganalisis data yang bersifat umum, 

kemudian menarik kesimpulan atau mengelola data tersebut menjadi uraian 

yang bersifat khusus. 

c. Penalaran komparatif, yakni suatu teknik perbandingan antara dua atau lebih, 

kemudian memilih salah satu diantaranya yang lebih kuat untuk dijadikan 

pegangan dalam penulisan karya ilmiah ini. 

 

H. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui konsep pemurnian Islam Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah 

As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy di Wajo. 

                                                   
64Muh. Harta, dkk., Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren As'adiyah: Menebar 

Islam Rahmatan lil 'Alamin dari Tanah Sengkang-Wajo (t.t: t.p., t.th.). 
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b. Untuk mengetahui langkah-langkah Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-

Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy dalam pemurnian Islam di Wajo. 

c. Untuk mengetahui pengaruh gerakan pemurnian Islam Anregurutta Al-Alimu 

Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy terhadap sikap 

keagamaan masyarakat Wajo. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoretis 

Diharapkan tulisan ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang 

gerakan pemurnian Islam Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj 

Muhammad As’ad Al-Bugisy di Wajo 1928-1952 M dan menjadi rujukan untuk 

dikembangkan lebih lanjut dalam peneliatian tentang tema yang sama. 

b. Secara Praktis 

1) Diharapkan penulisan karya ilmiah ini merupakan suatu kontribusi dalam 

dunia ilmu pengetahuan dan dapat menjadi semangat baru untuk 

mengembangkan dakwah Islam, baik secara formal maupun non formal. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan manfaat bagi 

khalayak yang tertarik terhadap soial-keagamaan Wajo, khususnya gerakan 

pemurnian Islam Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj 

Muhammad As’ad Al-Bugisy di Wajo 1928-1952 M (Analisis Historis). 

3) Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan lebih  

lanjut bagi peminat sejarah Islam dan memacu para generasi yang akan 

datang untuk lebih intensif menghasilkan penelitian dan mengkaji dunia 

pengetahuan sejarah pemurnian Islam.  
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BAB II 

MASYARAKAT DAN PERKEMBANGAN ISLAM DI WAJO 

 

B. Sistem Kepercayaan Masyarakat Wajo Pra Islam 

Sebelum masyarakat Wajo memeluk agama Islam, mereka mempercayai 

adanya Dewata Seuwwae (Tuhan Yang Maha Esa). Konsepsi Dewata Seuwwae 

mengisyaratkan bahwa jauh sebelum Islam masuk di Wajo, konsep pemikiran 

tentang ketuhanan telah melembaga. Masyarakat Wajo sudah menanam 

kepercayaan dalam diri mereka terhadap Dewata Seuwwae sebagai dewa tunggal. 

Tidak terwujud (de’ watangna), tidak makan dan tidak minum, tidak diketahui 

tempatnya, tidak berayah dan tidak beribu, tapi mempunyai banyak pembantu.65 

Konsep Tuhan tunggal tersebut telah dipercayai sebagai bentuk agama tertua. 

Menurut Andrew Lang yang dikutip oleh Koentjaraningrat, beberapa hal 

yang membuktikan bahwa kepercayaan pada satu Tuhan bukan karena adanya 

pengaruh agama Kristen dan Islam. Bahkan A. Lang berpendapat bahwa pada 

bangsa yang tingkat budayanya sudah maju ternyata kepercayaannya terhadap satu 

Tuhan terdesak oleh pengaruh kepercayaan terhadup dewa-dewa alam, mahkluk-

makhluk halus, hantu-hantu dan sebagainya. Pendapat Andrew Lang itu kemudian 

diperluas lagi oleh P. Wilhelm Schmid SVD yang mengemukakan bahwa agama 

itu berasal darititah Tuhan yang diturunkan kepada umat manusia keika muncul di 

bumi. Jadi sejak manusia masih rendah tingkat budayanya memang sudah ada 

uroffenbarung atau titah Tuhan yang murni, sehingga kepercayaan urmonotheisnus 

                                                   
65 Moh. Ali Fadillah dan Iwan Sumantri, Kedatuan Luwu: Perspektif Arkeologi, Sejarah 

dan Antropologi (Makassar: Lembaga Penerbit Universitas Hasanuddin atas kerjasama dengan 

Institut Etnografi Indonesia, 2000), h. 117. 
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yaitu kepercayaan yang asli dan bersih dari khurafat memang sudah ada sejak 

zaman purba dimana tingkat budaya masyarakat masih sangat sederhana. Hanya 

karena tangan-tangan manusialah yang menyebabkan kepercayaan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa itu menjadi rusak, dipengaruhi oleh berbagai bentuk pemujaan 

kepada mahkluk-mahkluk halus, kepada roh-roh dan dewa-dewa yang diciptakan 

oleh akal pikiran manusia sendiri.66  

Anggapan masyarakat terhadap adanya roh pada batu, pohon, gunung dan 

sebagainya telah melahirkan berbagai cara penyembahan yang dinamakan 

Attoriolong (agama leluhur). Attoriolong dalam perkembangannya telah 

mendapatkan pengaruh Konfusius dan Hindu.67 Oleh karena itu mereka percaya 

pada tiap-tiap tempat yang dianggap keramat, tempat bersemayam diatas atau 

didalamnya roh-roh gaib. 

Kepercayaan kepada dewa-dewa disamping Dewata Seuwwae, karena 

mempunyai tingkatan-tingkatan dalam pemujaan dan persajian, sehingga 

membaginya menjadi tiga tingkatan sesuai dengan tempat dimana dewa-dewa itu 

bersemayam dan bertugas, yaitu:68 

1. Dewa Langie, yaitu dewa yang menghuni langit. Dewa ini diharapkan 

mendatangkan kemakmuran berupa hujan. Disamping itu Dewata Langie 

dapat mendatangka kemurkaan berupa petir atau dengan kemarau yang 

panjang. Dalam persajian, masyarakat menyajikan makanan berupa empat 

                                                   
66 Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial (Jakarta: Dian Rakyat, 1966), h. 

216 
67 Mustaqim Pabbajah, “Religiusitas dan Kepercayaan Masyarakat Bugis-Makassar”, 

Jurnal Al-Ulum,  Vol. 12 Nomor 2 (Desember 2012), h. 401. 
68 Mustaqim Pabbajah, “Religiusitas dan Kepercayaan Masyarakat Bugis-Makassar”, h. 

403-404. 
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macam warna ketan yang dalam bahasa Bugis disebut massorong sokko 

patanrupa didalam sebuah balasuji diatas loteng rumah. Dewa ini rupanya 

pernah hidup diantara manusia, akan tetapi menjadi gaib yang dalam bahasa 

Bugis disebut mallajang. 

2. Dewata Mallinoe, yaitu dewa yang banyak menempati tempat tempat 

tertentu, tikungan-tikungan jalan, posi tana (pusat bumi), pohon yang 

rindang daunnya, batu-batu besar, dan sebagainya. Mereka melakukan 

persajian dengan meletakkan telur dua kali sembilan biji dan beberapa sisir 

pisang, manuk mallebu (ayam masak yang tidak ada bulunya), meletakkan 

sokko patanrupa (empat jenis warna ketan; merah, kuning, hitam, dan 

putih). 

3. Dewata Uwae, yaitu dewa yang tinggal di air, biasanya dilakukan dengan 

iringan gendang dimana sebuah balasuji berisi benda-benda tertentu, seperti 

sejumlah telur yang belum masak, sokko patanrupa, daun sirih yang 

dianyam bersilang, daun paru yang diatasnya diletakkan beras yang sudah 

diberi kunyit dan bermacam-macam daun tertentu lainnya. 

Sebagai kreatifitas manusia pada saat itu, berbagai kepercayaan dan ritual 

pemujaan kepada mahkluk-mahkluk halus, roh-roh nenek moyang dan dewa-dewa 

alam menjadi membudaya dikalangan masyarakat dan diturunkan kepada anak 

cucunya. Hal tersebut kemudian disebut dengan kepercayaan animesme dan 

dinamisme. 
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C. Sosial Budaya Masyarakat Wajo 

1. Penggolongan Masyarakat Wajo 

Penggolongan masyarakat Wajo dikenal sejak masa Arung Matowa 

pertama, La Palewo Topalipung Maowa Bettempola (1442-1449 M). Pelapisan 

masyarakat Wajo terdiri dari:69 

a. Ana’ Mattola (anak pewaris yang dipersiapkan untuk menjadi penerus Arung 

di negerinya) 

b. Anakarung (anak bangsawan) 

c. Tau Deceng (orang baik-baik) 

d. Tau Maradeka (warga merdeka) 

e. Ata (hamba sahaya) 

Secara umum, pelapisan masyarakat Sulawesi Selatan terdiri dari tiga 

golongan, yaitu; golongan kaum bangsawan yang berasal dari kaum ningrat, 

golongan merdeka yang secara genetik telah lahir dalam lingkungan merdeka dan 

bebas dari hutang, dan golongan terakhir yaitu golongan budak. Golongan budak 

adalah kelompok masyarakat yang tidak memiliki kebebasan atas dirinya akibat 

tidak mampu membayar hutang atau karena hukuman.70  

Sejak agama Islam berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Wajo, maka 

kelompok hamba sahaya dihilangkan. Oleh karenanya pelapisan masyarakat secara 

                                                   
69 Mattulada, Latoa: A Descriptive Analysis Of the Political Anhropolgi Of the Buginese 

(Ujung Pandang: UNHAS Press, 1975), h. 29; dikutip dalam Khusnul Khatimah, “Gerakan 

Pemaharuan Islam di Wajo Sulawesi Selatan”, Tesis, (Yogyakarta: PPs Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga, 2015), h. 37. 
70 Husnul Fahimah, Lontaraq suqkuna Wajo: TelaahUlang Awal Islamisasi di Wajo 

(Tangerang Selatan: LSIP, 2011), h. 38. 
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umum terdiri atas dua golongan, yaitu golongan bangsawan (keluarga Arung 

Matowa) dan golongan masyarakat biasa (tanpa garis leluhur bangsawan). 

2. Sistem Adat Masyarakat Wajo 

Sistem adat Sulawesi Selatan pada umumnya dan Wajo pada khususnya 

adalah pangadereng yang terdiri dari empat unsur, yaitu ade’, rapang, wari, dan 

bicara. Setelah Islam diterima sebagai agama oleh masyarakat, maka unsurnya 

menjadi lima. Unsur yang kelima itu adalah sara’ (syari’ah). 

Berikut unsur-unsur yang terdapat dalam pangadereng:71 

a. Ade’, terdapat beberapa versi tentang asal-usul kata ini. Mattulada berpendapat 

bahwa kata ade’ berasal dari perbendaharaan Bugis sendiri yaitu ade’ (Bugis) 

dn ada’ (Makassar). Dia berpendapat bahwa kata ade’ sudah digunakan baik 

dalam arti logawi sebagai adat kebiasaan maupun dalam arti terminologi 

sebelum sistem kemasyarakatan jauh sebelum datangnya Islam.72 Sebagai salah 

satu unsur pangadereng, ade’ berfungsi mengatur pelaksanaan kaidah dan 

aturan-aturan adat dalam aspek kehidupan. Dengan demikian ade’ berarti 

seluruh peraturan tata tertib yang bersifat normatif yang memberikan pedoman 

dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. 

b. Rapang, menurut arti bahasa rapang adalah perumpamaan atau contoh 

perbandingan dengan sesuatu yang telah lampau. Sebagai unsur pangadereng, 

rapang merupakan yurisprudensi yang dipedomani dalam memutuskan suatu 

perkara. Oleh karena itu seseorang yang mengambil keputusan dalam 

                                                   
71 Mustari Bosra, “Tuangguru, Anrongguru, dan Daengguru: Gerakan Islam di Sulawesi 

Selatan 1914-1942”, Disertasi, (PPs Universitas Indonesia, 2003), h. 88-90. 
72 Mattulada, Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), h. 57. 
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persoalan ade’, seseorang tidak boleh mengambil landasan baru apabila 

persoalan itu pernah terjadi sebelumnya dan telah terbukti ditaati dan 

bermanfaat. Ketetapan-ketetapan yang telah lalu menjadi pedoman untuk 

menetapkan sesuatu peristiwa yang sama. Fungsi rapang antara lain sebagai 

stabilisator, sebagai bahan perbandingan, sebagai alat pelindung dan sebagai 

penjamin kesinambungan pola kehidupan. 

c. Bicara, adalah segalah sesuatu yang berkaitan dengan masalah peradilan atau 

hukum acara peradilan, dengan demikian bicara adalah aspek pangadereng 

yang mempersoalkan hak dan kewajiban tiap-tiap orang atau lembaga atau 

interaksi kehidupan sosialnya. Ia mengandung aspek-aspek normatif yang 

mengatur tingkah laku setiap subjek hukum dalam berinteraksi secara timbal 

balik. 

d. Wari, adalah suatu konsep yang membedakan sesuatu dari yang lain. Dengan 

demikian berfungsi menata kehidupan masyarakat. Ia bertugas menentukan 

hak dan kewajiban tiap-tiap orang dalam kehidupan kemasyarakatannya 

meliputi susunan dan jenjang-jenjang keturunan serta penentuan hubungan-

hubungan kekerabatan. Juga berfungsi sebagai pedoman protokoler yang 

mengatur. 

e. Sara’, adalah semua aturan yang berasal dari ajaran Islam, baik ajaran itu dalam 

bidang fiqh, ilmu kalam, maupun ajaran tasawuf dan akhlak. Sara’ memasuki 

tindakan dan keputusan pangadereng, sekurang-kurangnya memberi pedoman 

dan nafas menurut ajaran Islam. 
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Terintegrasikannya sara’ kedalam pangadereng maka sistem 

kepemimpinan dalam masyarakatpun mengalami perubahan Salah satu perubahan 

yang paling menonjol adalah diterimanya para ulama sebagai masyarakat, 

disamping para raja dan para bangsawan-penguasa. Sebagai pimpinan didalam 

masyarakat yang sangat mementingkan hal-hal yang bersifat formal-struktural, para 

ulama kemudian dicarikan posisi dalam struktur kekuasaan. Untuk itu, 

diciptakanlah jabatan struktural dalam birokrasi kerajaan yang disebut Parewa 

Sara’ terdapat disetiap tingkat pemerintahan mulai dari tingkat pusat kerajaan 

sampai ketingkat kampung.73 Jadi dengan demikian , syariat Islam sudah ditegakkan 

melalui pangadereng yang 4 (empat) dipegang oleh lembaga yang disebut 

Pampawade’ (perangkat adat), sementara sara’ dipegang oleh Parewa Sara’ yang 

terdiri dari ulama, qadhi, imam, Anregurutta, khatib. Kedua lembaga ini 

(pampawade’ dan parewa sara’) merupakan sistem adat dibawah satu payung 

pangadereng.74 

Unsur-unsur dari pangadereng diatas menjadi pedoman dalam tingkah laku 

sehari-hari, dalam kehidupan rumah tangga, dalam mencari nafkah dan sebagainya. 

Kelima unsur tersebut saling berhubungan sebagai satu kesatuan organis dalam 

alam pikiran orang Bugis disamping mendasari sentimen kewargaan masyarakat 

dan rasa harga diri yang semuanya terkandung dalam konsep siri’. 

 

 

                                                   
73 Mustari Bosra, “Tuangguru, Anrongguru, dan Daengguru: Gerakan Islam di Sulawesi 

Selatan 1914-1942”, h. 91. 
74Musafir Pababbari, Sosiologi Masyarakat Islam (Makassar: CV. Syahadah Creative 

Media, 2017), h. 93. 
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D. Perkembangan Islam di Kerajaan Wajo   

1. Masyarakat Wajo Abad 17 M 

Diperkirakan sejak tahun 1610 M hingga akhir abad 17 M merupakan 

penyebaran Islam ditengah masyarakat Wajo. Setelah Arung Matowa Wajo La 

Sangkuru Patau Mulajaji memeluk Islam, ia meminta pada Karaeng Gowa seorang 

ulama yang bisa mengajar dan membimbing Arung Matowa dan rakyatnya. 

Akhirnya Karaeng Gowa mengutus Datuk Sulaiman yang datang dari 

Minangkabau untuk menyebarkan dan mengajarkan ajaran agama Islam pada 

masyarakat di Wajo.75 

Dasar ajaran Islam yang ditekankan Datuk Sulaiman menurut Lontara Wajo 

adalah konsep ketuhanan. Hal tersebut digambarkan setelah Datuk Sulaiman tiba di 

Wajo dan berdialog dengan Arung Matowa mengenai kandungan ajaran Islam, 

terutama mengenai konsep Dewata Seuwwae:76  

Arung Matowa : Aga tampuna asellengengnge (apa kandungan ajaran Islam) 

Datuk Sulaiman : Idi puwanga riolo aga aqkasiorengmu (Tuanlah yang jelaskan    

terlebih dahulu bagaimana pegangan ajaranmu) 

Arung Matowa : Dewata seuwwae (Dewata yang Mahatunggal) 

Datuk Sulaiman  : madeceng-sa tu usedding tampuqmu Arung Matowa, iyatu 

muwasengnge Dewata Seuwwa iyanaritu Allah Ta’ala ajeppu 

deq duwanna, tenrijajiyang tepajajiyang, deqto-i sikupu 

seuwwa-sewwae, deqto risompa sangadinnae, deq paqtuwo deq 

                                                   
75 Mattulada, Sejarah Islam di Sulawesi Selatan, h. 60. 
76 Husnul Fahimah Ilyas, Lontaraq Suqkuna Wajo: Telaah Ulang Awal Islamisasi di Wajo, 

h. 436-437. 
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paquno sangadinnae (benar yang engkau pegangi Arung 

Matowa, yang engkau katakan Dewata yang Maha Tunggal 

yaitu Allah swt., sesungguhnya tidak ada duanya, Dia tidak 

beranak dan diperanakkan, dan tidak ada baginya sesuatupun 

yang setara, hanya kepadanya kami menyembah, Dialah yang 

menciptakan dan Dia pulalah yang melenyapkan). 

Dari dialog diatas tampaknya Datuk Sulaiman berusaha meluruskan akidah 

masyarakat Wajo, bahwa konsep monoteisme tentang Dewata Seuwwae tidak hanya 

sampai pada pemahaman “satu” melainkan kita harus mengenal Tuhan yang 

seharusnya disembah, maka Datuk Sulaiman menjelaskan bahwa yang Maha 

Tunggal yaitu Allah swt. 

Penyebaran Islam yang ditangani oleh Arung Matowa La Sangkuru Patau 

Mulajaji pada saat itu berjalan lancar, namun dilain pihak ulama tidak dapat berbuat 

banyak dalam mengajarkan agama Islam. Hal ini dikarenakan Arung Matowa 

menekankan dakwah Islam yang disebarkan tidak boleh merusak persatuan 

masyarakat. Adat yang telah mengakar pada masyarakat, dilarang untuk 

dipertentangkan dengan agama.77 Hal tersebut berpengaruh dalam kehidupan 

beragama masyarakat Wajo dan memberatkan ulama pendakwah pada masa itu. 

Keadaan masyarakat Wajo masih diliputi oleh kemusyrikan dengan cara 

meminta-minta pada tempat yang dikeramatkan. Niat mereka bermacam-macam, 

ada diantara mereka datang untuk mendapatkan kekayaan, jodoh, dan segala 

                                                   
77 Sitti Salmiah Dahlan, Rihlah Ilmiah AGH Muhammad As'ad dari Haramain ke Wajo 

Celebes, Sebuah Perjalanan Religi Untuk Membangun Madrasah Arabiyah Islamiyah di Wajo 

Bugis Makassar, h. 116. 
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macam permintaan dan kebutuhan mereka.78 Tempat yang dikeramatkan itu 

bermacam-macam, kadang berupa kuburan orang-orang tertentu yang diyakini 

sakti, pohon yang dianggap keramat seperti pohon besar yang sudah ratusan tahun 

umurnya, atau batu besar karena berkeyakinan bahwa batu itu dihuni dan dijaga 

oleh mahluk yang dapat membahayakan masyarakat sekitarnya apabila tidak 

mengadakan persembahan berupa makanan tertentu yang ditentukan oleh dukun. 

2. Masyarakat Wajo Abad 18 M 

Keadaan mulai berubah pada masa Arung Matowa ke-40 La Mamang To 

Appamadeng Puanna Raden Gallo (1821-1825 M). Pada masa pemerintahannya, ia 

kedatangan seorang ulama yang berasal dari Madinah sehingga namanya dikenal 

dengan gelar Syekh Madinah. Kejadian yang sudah menyimpang dari ajaran Islam 

ini cukup memprihatinkan Syekh Madinah, sehingga ia bersepakat dengan Arung 

Matowa untuk membasmi kemusyrikan yang melanda masyarakat Wajo. Beberapa 

kesepakatan antara Syekh Madinah dengan Arung Matowa, yakni; semua pohon 

yang dikeramatkan ditebang, kuburan tempat masyarakat meminta-minta diratakan 

dengan tanah, hukuman potong tangan bagi pencuri, dan perempuan yang keluar 

dari rumah harus memakai tutup kepala. Perempuan biasanya memakai dua sarung, 

yang satu sebagai sarung biasa yang melilit mulai pinggang kebawah, sedang yang 

satunya lagi dipakai menutup badan sampai dikepala walaupun didalamnya sudah 

ada baju, sehingga yang nampak hanyalah kedua matanya. Pelaksanaan hukum 

yang diterapkan oleh Arung Matowa ke-40 ini cukup memberikan ketenangan bagi 

kehidupan masyarakat Wajo dan sekitarnya selama sekitar 35 tahun, yaitu dari 

                                                   
78 Bahaking Rama, “Pembaharuan Pesantren As’adiyah Sengkang Sulawesi Selatan”, 

Disertasi, (Jakarta: PPs IAIN Syahid Jakarta, 2000), h. 2. 
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tahun 1824-1859M.79 Namun selang beberapa lama setelah Arung Matowa 

meninggal dunia dan Syekh Madinah kembali ke tanah airnya, kepercayaan 

masyarakat Wajo mulai memudar. 

3. Masyarakat Wajo Abad 19 M 

Pelras menggambarkan kepercayaan masyarakat Bugis secara umum, 

bahwa Islam yang ada di kerajaan Bugis cenderung mempertahankan sinkretisme 

(kepercayaan tradisional). Sinkretisme yang terjadi di tengah masyarakat Bugis 

dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu sinkretisme esoterik dan praktis. 

Sinkretisme esoterik adalah ajaran aliran kepercayaan yang berasal dari periode 

awal Islamisasi yang dikenal dengan nama To Lotang. Kepercayaan ini berisikan 

ajaran yang mengawinkan sufisme Islam dengan konsep ketuhanan (teologi) dan 

konsep mengenai alam semesta (kosmologi) pra-Islam Bugis.80 Hal ini juga terlihat 

dalam kehidupan Kerajaan Wajo sampai masa awal kedatangan Anregurutta Al-

Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy.  

Saat pusaka kepemimpinan berada ditangan Arung Matowa ke-43 La 

Cincing Akil Ali Karaeng Mangepe Datu Pammana Petta Wajo Matinroe ri 

Cappagalung (1859-1885 M) masyarakat Wajo kembali pada kebiasaannya. 

Kondisi diperparah dengan timbulnya perang saudara antara Wajo dengan kerajan-

kerajaan sekitarya seperti Soppeng, Bone, dan Sidrap. Perang saudara yang timbul 

                                                   
79 Sitti Salmiah Dahlan, Rihlah Ilmiah AGH Muhammad As'ad dari Haramain ke Wajo 

Celebes, Sebuah Perjalanan Religi Untuk Membangun Madrasah Arabiyah Islamiyah di Wajo 

Bugis Makassar, h. 117-120 
80 Christian Pelras, The Bugis (Wiley-Blackwell, 1996), Penerjemah: Abdul Rahman Abu, 

dkk., Manusia Bugis (Jakarta: Nalar, 2006), h. 210.  
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disebabkan perebutan kekuasaan. Disamping itu, serdadu-serdadu Belanda semakin 

gencar ingin mengusai seluruh lapangan kerja masyarakat.81 

Peperangan tersebut telah menelan banyak korban, akibatnya masyarakat 

Wajo mengalami banyak penderitaan, yakni ekonomi masyarakat kian merosot, 

pencurian dan perampokan merajalela, dan menyebarnya wabah penyakit kolera 

dan malaria dipelosok-pelosok daerah Wajo.82 Keadaan inilah yang terjadi hingga 

awal abad 20 M. 

 

E. Pengaruh Adat Istiadat dan Syariat Islam 

Agama Islam telah dianut oleh masyarakat Wajo pada tahun 1610 M, namun 

pelaksanaan syariat Islam belum sampai pada pemahaman agama yang mendalam.  

Ulama telah berjasa mengislamkan masyarakat Wajo dan Sulawesi Selatan pada 

umumnya, namun mereka tidak tegas melarang upacara yang tercampur dengan 

tradisi nenek moyang.83 Masyarakat Wajo mengaku telah beragama Islam, tetapi 

mereka hanya mengambil ajaran Islam secara separuh-separuh dan belum memeluk 

agama Islam secara kaffah. Akibat dari masuknya Islam belum secara kaffah ini, 

maka masyarakat masih melakukan kebiasaan yang bertentangan ajaran agama 

Islam.  

Ada tiga orang Datuk yang berjasa menyebarkan agama Islam di Sulawesi 

Selatan: 

                                                   
81 Mattulada, Latoa Suatu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, h. 

387. 
82 Mattulada, Latoa Suatu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, h. 

387. 
83 Mukhlis, Agama dan Realitas Sosial, (Ujung Pandang: Lephas, 1985), h. ix. 
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1. Abdul Makmur, bergelar Khatib Tunggal yang lebih dikenal dengan Datuk 

ri Bandang 

2. Sulaiman, bergelar Khatib Sulung yang lebih dikenal dengan Datuk ri 

Patimang 

3. Maula Abdul Jawad, bergelar Khatib Bungsu yang lebih dikenal dengan 

Datuk ri Tiro 

Namun pengislaman yang dilakukan Datuk-datuk tersebut baru pada tingkat 

dasar karena masih berhadapan dengan kewibawaan yang dipelihara oleh raja yang 

masih mempertahankan adat arajang dan budaya masyarakat yang bertentangan 

dengan Islam.84  Upacara ritual keagamaan masih bercampur dengan animisme dan 

dinamisme walaupun mereka melakukan puasa dan shalat. Sebagai contoh, upacara 

menyemaikan benih padi masih diwarnai dengan dupa, kemenyan dan pembakaran 

lilin yang terbuat dari kemiri yang mengelilingi padi yang sedang disemaikan di 

tengah-tengah rumah (posi bola). Selanjutnya setelah sekitar tiga malam diadakan 

lagi upacara menurunkan benih di sawah dan pada musim panen diadakan pula 

upacara memotong padi oleh orang yang khusus bertugas pada acara ritual ini.85 

Upacara lainnya adalah injak tanah bagi bayi yang baru pertama kali akan 

keluar dari rumah atau akan mengadakan perjalanan jauh, dan segala macam 

upacara yang bercampur dengan unsur kemusyrikan.86  

                                                   
84 Bahaking Rama, “Pembaharuan Pesantren As’adiyah Sengkang Sulawesi Selatan”, h. 2. 
85 Sitti Salmiah Dahlan, Rihlah Ilmiah AGH Muhammad As'ad dari Haramain ke Wajo 

Celebes, Sebuah Perjalanan Religi Untuk Membangun Madrasah Arabiyah Islamiyah di Wajo 

Bugis Makassar, h. 123. 
86 Bahaking Rama, “Pembaharuan Pesantren As’adiyah Sengkang Sulawesi Selatan”, h. 82.  
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Segala macam upacara ini dilakukan untuk menghindari marahnya 

penguasa tempat atau alam apabila tidak meminta izin. Masyarakat Wajo pada saat 

itu lebih mempercayai sanro (dukun) dan pattiro-tiro (tukang ramal) untuk 

menanyakan nasib baik dan nasib buruknya atau kaya dan miskinnya. 

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa kondisi tersebut merupakan wujud 

paraktik singkretisme, dimana tradisi keberagamaan masyarakat Wajo merupakan 

campuran dari unsur-unsur Islam dan pra-Islam.  
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BAB III 

LATAR BIOGRAFIS ANREGURUTTA AL-ALIMU AL-ALLAMAH AS-

SYEKH AL-HAJJ MUHAMMAD AS’AD AL-BUGISY 

 

A. Asal Usul Keluarga 

Pada masa pemerintahan Arung Matowa Wajo ke-43, La Cincing Akil Ali, 

Karaeng Mangeppe, Datu Pammana, Pilla Wajo, Matinroe ri Cappagalung, Wajo 

dilanda kekacauan. Arung Matowa tidak menetap di Wajo, maka pemerintahan 

sehari-hari dikendalikan oleh Ranreng Bentengpola. Hal inilah yang menyebabkan 

terjadinya perebutan kekuasaan kekuasaan antara Ranreng Bentengpola La Gau 

dengan sepupu sekalinya La Mangkona Petta Pajuang Pungae. Setelah La 

Mangkona berhasil merebut jabatan Ranreng Bentengpola, kembali terjadi perang 

saudara antara dirinya dengan Arung Paneki yang bernama La Tonaggo Sanngoe, 

karena persengketaan perbatasan Paneki dan Penrang. Perang saudara yang 

berkepanjangan menyebabkan terjadinya kekacauan didalam negeri. Pembantaian, 

perampokan, dan pencurian terjadi dimana-mana.87 Peperangan ini telah menelan 

korban jiwa dan menyebabkan merosotnya perekonomian masyarakat Wajo, 

sehingga banyak orang Wajo yang lari meninggalkan kampung halamannya. 

Salah seorang diantara mereka yang meninggalkan Wajo karena kekacauan 

tersebut adalah Guru Teru. Dia bersama keluarganya pergi ke Johor untuk 

selanjutnya menuju Kota Suci Mekah. Guru Teru memilih Kota Mekah sebagai 

tempat hijrahnya karena disana terdapat beberapa keluarganya yang sudah lama 

                                                   
87Abdur Razak Dg. Patunru, Sejarah Wajo (Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi 

Selatan dan Tenggara, 1964), h. 72. 
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bermukim. Selain itu, Guru Teru mempertimbangkan masa depan anak dan 

cucunya untuk menuntut ilmu agama di Kota Suci Mekah.88 Kota Suci Mekah 

adalah tempat yang paling layak agar anak cucunya dapat menimbah ilmu 

sebanyak-banyaknya dan kelak kembali di Wajo untuk membimbing masyarakat 

atas ketersesatannya dalam beragama. 

Kedatangan Guru Teru disambut baik oleh keluarganya di Mekah, bahkan 

al-Allamah Syekh Haji Abdur Rahman, sepupu satu kali Guru Teru, melamar anak 

perempuan Guru Teru yang bernama Sitti Shalehah untuk dinikahkan dengan anak 

laki-lakinya yang bernama Syekh Abdur Rasyid, seorang pemuda yang telah diakui 

keulamaannya, ilmunya luas dan mendalami ilmu agama.89 Lamaran tersebut 

diterima dan menikahlah Sitti Shalehah dengan Syekh Abdur Rasyid. 

Hasil pernikahan Syekh Abdur Rasyid dengan Sitti Shalehah dikaruniai 

lima anak perempuan dan empat anak laki-laki. Nama-nama anak perempuan 

Abdur Rasyid yaitu: St. Syamsiah, St. Aisyah, Muhammad Said, St. Abbasiyah, St. 

Zen I, Muhammad As’ad I, St. Zen II, Muhammad As’ad II, dan Muhammad Su’ud. 

St. Zen I dan Muhammad As’ad I meninggal dunia sewaktu masih kecil, maka 

digunakanlah nama itu kepada anak yang lahir selanjut, yakni: St. Zen II dan 

Muhammad As’ad II.90 Tokoh yang dikaji dalam penulisan Tesis ini adalah 

Muhammad As’ad II.  

                                                   
88Muh. Hatta Walinga, Warisan Intelektual Sang Maha Guru: Biografi K.H. Muhammad 

As’ad (Anregurutta Syekh Al-‘Allamah Muhammad As’ad) (Cet. I; Solo: Zadahaniva, 2017),  h. 22. 
89Muh. Hatta Walinga, Warisan Intelektual Sang Maha Guru: Biografi K.H. Muhammad 

As’ad (Anregurutta Syekh Al-‘Allamah Muhammad As’ad), h. 22. 
90Muh. Hatta Walinga, Warisan Intelektual Sang Maha Guru: Biografi K.H. Muhammad 

As’ad (Anregurutta Syekh Al-‘Allamah Muhammad As’ad), h. 22. 
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Anak kedelapan Syekh Abdur Rasyid dengan Sitti Shalehah dilahirkan pada 

tahun 1326 H bertepatan tahun 1907 M di Kota Mekah yang bernama Muhammad 

As’ad.91 Setelah berada di Wajo, masyarakat lebih akrab memanggilnya dengan 

nama Anregurutta Aji Sade’. 

Berdasarkan silsilah keluarga yang telah dijelaskan, dapat diketahui bahwa 

Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy 

adalah keturunan ulama, baik dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya. Dari 

pihak ibunya, Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad 

As’ad Al-Bugisy adalah cucu dari Guru Teru, seorang ulama Bugis yang berhijrah 

ke Kota Mekah dan disegani oleh sesama ulama. Dari pihak ayahnya, Anregurutta 

Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy adalah cucu 

dari Syekh Abdur Rahman, seorang ulama muda yang disegani oleh sesama ulama 

di Kota Mekah. 

 

B. Riwayat Pendidikan 

Syekh Abdur Rahman, kakek Muhamad As’ad  dari pihak ibunya dan Syekh 

Abdur Rasyid, ayah Muhammad As’ad, keduanya dikenal sebagai ulama Bugis. 

Dari kakek dan ayahnya inilah, Muhammad As’ad menimba ilmu sebelum 

memasuki pendidikan formal. 

Pada saat Muhammad As’ad berusia 7 tahun, ia telah menamatkan hafalan 

al-Qur’an secara sempurna dan pada usia 14 tahun, ia dipercayakan menjadi imam 

                                                   
91 Muh. Hatta Walinga, Warisan Intelektual Sang Maha Guru: Biografi K.H. Muhammad 

As’ad (Anregurutta Syekh Al-‘Allamah Muhammad As’ad), h. 22. 
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shalat tarwih di Masjidil Haram.92 Pada usia 15 tahun (1341 H/ 1922 M), Syekh 

Abdur Rahman mengutusnya ke Madrasah Al-Falah untuk melanjutkan 

pendidikannya.93 Madrasah Al-Falah adalah suatu lembaga pendidikan yang 

didirikan oleh orang-orang India di Mekah yang menyadari keterbelakangan umat 

Islam di bidang ilmu pengetahuan umum dan teknologi. Madrasah Al-Falah ini 

disamping mengajarkan pengetahuan agama, juga mengajarkan kepada murid-

muridnya pengetahuan umum seperti: Ilmu Bumi (Geografi), Ilmu Hayat (terdiri 

dari: Ilmu Tubuh Manusia, Ilmu Tumbuh-tumbuhan, dan Ilmu Hewan), Ilmu Alam, 

Ilmu Kimia, dan Ilmu Fisika.94 Di Madrasah inilah Muhammad As’ad menambah 

khazanah pengetahuan umum yang nantinya menopang pengetahuan 

keagamaannya. 

Disisi lain, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi pada saat itu juga 

memberikan pelajaran dalam ilmu-ilmu keagamaan Islam, seperti bahasa Arab, 

tarikh (sejarah), lebih tinggi, yaitu tarajim (biografi dan para tokoh), al-Riyadiyyat 

(ilmu matematika/hitung), al-Mantiq (logika), dan faraid (kewarisan).95 Pengajaran 

fikih diselenggarakan untuk empat mazhab dan murid-murid diharuskan untuk 

memilih sesuai mazhab yang dianutnya.96 Pada Madrasah Arabiyah Islamiyah, 

                                                   
92 K.H. Daud Ismail, Riwayat Hidup Almarhum K.H.M. As’ad Pendiri Utama As’adiyah 

Sengkang-Wajo, (Wajo: Sengkang, 1989), h. 4. 
93 H. Hamzah Manguluang, Riwayat Guru Besar H. Muhammad As’ad (Wajo: Sengkang, 

1990), h. 1. 
94 H. Daud Ismail, Al-Ta’rif bi Muassasah al-Madrasah al-As’adiyah (Sengkang: Adil, 

1956), h. 2; dikutip dalam Sitti Salmiah Dahlan, Rihlah Ilmiah AGH Muhammad As'ad dari 

Haramain ke Wajo Celebes, Sebuah Perjalanan Religi Untuk Membangun Madrasah Arabiyah 

Islamiyah di Wajo Bugis Makassar (Cet. II; Jakarta: Rabbani Press, 2014), h. 75. 
95 Badri Yatim, Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci Hijaz (Mekah dan Madinah) 1800-

1925 (Jakarta: Logos, 1999), h. 207. 
96 Badri Yatim, Sejarah Sosial Keagamaan Tanah Suci Hijaz (Mekah dan Madinah) 1800-

1925, h. 208. 
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Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy 

mengajarkan empat mazhab kepada murid-muridnya. Meski demikian, kitab-kitab 

fikih yang ditulis oleh Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj 

Muhammad As’ad Al-Bugisy banyak mengikuti mazhab Syafi’i.97 Anregurutta Al-

Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy memiliki 

kebijaksanaan dan pandangan yang luas, ia tidak pernah mempermasalahkan 

perbedaan mazhab dan suku karena tujuan utamanya adalah menuntut ilmu 

pengetahuan. 

Pada usia 17 tahun (1924), Muhammad As’ad telah menghafal kitab Alfiyah 

Ibn Malik (1000 bait kaidah bahasa Arab) dan Sullam Al-Mantik (kaidah-kaidah 

logika).98 Pada usia (antara 17 sampi 20 tahun), Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah 

As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy telah dipercayai menjadi Imam 

Shalat Tarwih di Masjidil Haram.99 Muhammad As’ad memang terkenal cerdas, 

rajin, dan tekun dalam belajar sehingga tugas mulia tersebut diepercayakan 

kepadanya. 

Selain belajar di Madrasah Al-Falah, Muhammad As’ad juga aktif 

mengikuti pengajian yang dilaksanakan oleh ulama-ulama besar di Kota Mekah, 

baik dari guru yang berkebangsaan Arab, maupun yang berkebangsaan Indonesia, 

seperti: 

                                                   
97 Sitti Salmiah Dahlan, Rihlah Ilmiah AGH Muhammad As’ad dari Haramain ke Wajo 

Celebes, Sebuah Perjalanan Religi Untuk Membangun Madrasah Arabiyah Islamiyah di Wajo 

Bugis Makassar, h. 75. 
98 H. Hamzah Manguluang, Riwayat Guru Besar H. Muhammad As’ad, h. 1. 
99 H. Hamzah Manguluang, Riwayat Guru Besar H. Muhammad As’ad, h. 1-2. 
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1. Guru-guru di Mekah yang berkebangsaan Arab:100 

a. Syekh Abbas Abdul Jabbar, seorang ulama yang tercatat namanya secara resmi 

sebagai ulama yang mengajar di Masjidil haram pada awal Abad ke-20. Dari 

Syekh Abbas Abdul Jabbar, Muhammad As’ad memperdalam ilmu fikihnya 

dengan kajian Tafsir Jalalain, Syarh Ibnu ‘Aqil, Syarh al-Fawaqihah, 

demikian pula Syarh al-Baiquny dalam ilmu hadis dan kitab Mallawi dalam 

ilmu Manthiq.  

b. Syekh Umar Hamdani, seorang ulama yang tercatat namanya secara resmi 

sebagai ulama yang mengajar di Masjidil haram pada awal Abad ke-20. Dari 

Syekh Umar Hamdani, Muhammad As’ad memperdalam ilmunya pada bidang 

Hadis. Disamping itu, ia mengikuti kajian beberapa kitab lain, diantaranya; 

Subul al-Salam dan Syarh al-Nukhbah. 

c. Syekh Ahmad Nadzirin, seorang ulama Mekah. Dari Syekh Ahmad Nadzirin, 

Muhammad As’ad mempelajari kitab al-Mahalli. 

d. Syekh Jamal Al-Makky, seorang ulama yang tercatat namanya secara resmi 

sebagai ulama yang mengajar di Masjidil haram pada awal Abad ke-20. 

Melalui bimbingan Syekh Jamal Al-Makky, Muhammad As’ad mengkaji kitab 

Mutammimah, Mukhtashar al-Ma’ani, dan kitab Al-Samuni. 

e. Syekh Abrab, seorang ulama Mekah. Dari Syekh Abrar, Muhammad As’ad 

mendapatkan pengajian khusus dalam mempelajari ilmu manthiq. Kitab-kitab 

yang dikaji adalah kitab Isaguji, Qala-Aqulu, Hidayah al-Nahwi, Syarh 

Damhury, dan Jauhar al-Mankuni. 

                                                   
100 H. Hamzah Manguluang, Riwayatku dan Riwayat Guru Besar H. Muhammad As’ad 

(Wajo: Sengkang, 1988), h. 2-3. 
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2. Guru-guru di Mekah yang berkebangsaan Indonesia:101 

a. Syekh Abdur Rasyid, ayah Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj 

Muhammad As’ad Al-Bugisy yang membuka pengajian dan ikuti oleh orang-

orang Bugis dengan bahasa Bugis sebagai bahasa pengantarnya. Kitab-kitab 

yang dipelajari dalam pengajian ini adalah Syarh Zhariyah, Syarh Ibnu Aqil, 

dan Tafsir Jalalain. 

b. Syekh Ambo Wellang, seorang ulama Bugis. Kitab-kitab yang dipelajari 

Muhammad As’ad dari Syekh Ambo Wellang adalah Sullam Al-Mantiq, 

Mazhumah Ibn Syahniah, dan Al-Nuhbah Al-Ashriyah. 

c. Syekh Mallawa al-Bugisy, seorang ulama asal Bugis yang telah berdomisili 

dan berketurunan di Mekah. Dari Syekh Mallawa ini, Muhammad As’ad 

mengkaji beberapa kitab, seperti; Al-Fawaqihah, Syarh al-Mutammimah, 

Fathul Mu’in, Syarh al-Hikam, Tanwir al-Qulub. 

Menapak jejak Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj 

Muhammad As’ad Al-Bugisy dalam pengembaraannya menuntut ilmu, dapat 

diketahui bahwa Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad 

As’ad Al-Bugisy adalah orang yang haus akan ilmu pengetahuan, sebagaimana 

yang tertuang dalam karangannya yang berjudul Tuhfatul Fakir Syarh Nazmi Ushul 

Tafsir: 

 102قالَالفقيرَأسعدَالبوقيسيََ#َََمرتجيامواهبَالقدوس
Artinya: 

                                                   
101 Mustari Bosra, “Tuangguru, Anrongguru, dan Daengguru: Gerakan Islam di Sulawesi 

Selatan 1914-1942,” Disertasi (Depok: PPs Universitas Indonesia, 2003), h. 224. 
102 H. Muh. As’ad, Tuhfatul Fakir Syarh Nazmi Ushul Tafsir, (t. tahun), h. 5. 
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Berkata Fakir As’ad Al-Bugisy seraya berharap anugerah Ilahiyah dari Sang 

Maha Suci. 

Didalam kitabnya yang lain juga disebutkan, bahwa: 

103َأسعد(َالبوقيسييقولَراجىَرحمةَالقدوسَََ#ََهوَالفقيرَ)
Artinya: 

Berkata, Sang pengharap Rahmat Yang Maha Suci yang juga hamba yang 

fakir As’ad Al-Bugisy. 

Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-

Bugisy selalu merasa tidak berkecukupan dalam ilmu pengetahuan. Sehingga ia 

selalu ingin mengkaji kitab-kitab yang lain. Pada tahun 1927 M, setelah belajar 

dibeberapa ulama besar yang ada di Kota Mekah, dengan dahaga ilmu yang teramat 

sangat, Muhammad As’ad kemudian pergi ke Kota Madinah untuk belajar kepada 

Sayyid Ahmad Al-Syarif Al-Sunusi, seorang ulama besar Kota Madinah yang 

terkenal dengan keteguhannya pada ajaran Islam yang murni, bersumber dari al-

Qur’an dan Hadits Rasulullah saw. Dari Sayyid Ahmad Al-Syarif Al-Sunusi, 

Muhammad As’ad memperdalam ilmunya pada bidang Ulum al-Hadits. Dengan 

kecerdasan yang Muhammad As’ad miliki, ia diangkat menjadi sekretaris pada 

lembaga pendidikan Sayyid Ahmad Al-Syarif Al-Sanusi. Pekerjaan ini ditekuni 

sambil tetap mengikuti kajian Ulum al-Hadits.104 Dengan amanat tersebut, 

Muhammad As’ad mendapatkan ilmu secara teori, sekaligus juga mendapatan 

pengalaman baru dengan mempraktikkan ilmu tersebut pada posisinya sebagai 

sekretaris.  

                                                   
103 H. Muh. As’ad, Nailul Ma’mul ‘Ala Nazmi Silmil Ushul, (Cet. I; Cairo: Matba’ah Hijazi, 

1952), h. 4. 
104 H. Hamzah Manguluang, Riwayatku dan Riwayat Guru Besar H. Muhammad As’ad, h. 

3. 
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Setelah menyelesaikan pelajarannya pada Syekh Syarif Al-Sanusi, 

Muhammad As’ad diminta oleh gurunya untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan 

yang telah diterima ditempatnya. Muhammad As’ad telah diberi izin untuk 

memberikan fatwa-fatwa, yakni sebagai Mufti di Kota Mekah.105 Dipercayakannya 

sebagai Mufti oleh Sayyid Ahmad Al-Syarif Al-Sunusi, menjadi bukti pengakuan 

guru terhadap keilmuan muridnya bahwa Muhammad As’ad menguasai ilmu ushul 

fikih, fikih, dan syariat Islam serta memiliki sifat yang mulia, sehingga layak 

berijtihad terutama dalam menjawab persoalan tentang hal-hal yang halal dan 

haram untuk dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Sejak usia sekolah (sekitar 7 tahun) sampai berangkat ke Indonesia, 

Muhammad As’ad menghabiskan waktunya hanya untuk belajar, baik di lembaga 

pendidikan formal maupun pendidikan non formal dibeberapa ulama. 

Penguasaannya terhadap ilmu pengetahuan agama Islam melebihi ulama siapapun 

di Sulawesi Selatan ketika itu. Itulah sebabnya sehingga ketika sampai ke Sulawesi 

Selatan, dia menjadi bintang yang paling terang diantara beribu-ribu bintang di 

Sulawesi Selatan. 

 

C. Sanad Keilmuan 

Merujuk pada upaya Tim Sanad Qira’at Nusantara dalam menyimpulkan 

pertalian Sanad Qira’at106 Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj 

                                                   
105 H. Hamzah Manguluang, Riwayatku dan Riwayat Guru Besar H. Muhammad As’ad, h. 

3. 
106Qira’at adalah cara mengucapkan lafaz-lafaz al-Qur’an , baik itu erupa: hazf, isbat, 

taskin, tahrik, fasl, wasl, ibdal, atau lainnya sebagaimana diucapkan oleh Nabi Muhammad saw., 

dikutip dalam Khairunnas Jamal dan Afriadi Putra, Pengantar Ilmu Qira’at (Cet. 1; Riau Pekanbaru: 

Kalimedia, 2020), h. 3. 
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Muhammad As’ad Al-Bugisy sampai kepada Rasulullah Muhammad saw., 

ditemukan data dari Silsilah Asanidil Qur’an karya Dr. Yasir Ibrahim Al-Mazru’i 

yang diterbitkan Kementerian Wakaf dan Urusan Keagamaan Kuwait yang 

selanjutnya dikutip oleh Dr. K.H. Muh. Harta, M.Ag., Dr. H. Ahmad Muktamar, 

MA., dan kawan-kawan, bahwa Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-

Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy memiliki sanad qira’at dengan basis keilmuan 

yang kuat sebagai berikut:107 

1. Nabi Muhammad saw. 

2. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas’ud, Zaid bin 

Tsabit, Ubay bin Ka’ab  

3. Imam Abdullah Abu Abdurrahman as-Sulami al-Kufi 

4. Imam Ashim bin Abi an-Najud al-Asady al-Kufi 

5. Imam Hafsh bin Sulaiman al-Asady al-Kufi 

6. Syekh Ubaid bin ash-Shabah an-Nahsyali al-Kufi 

7. Syekh Ahmad bin Sahl al-Fairuzani al-Usynani 

8. Syekh Ali bin Muhammad al-Hasyimi 

9. Syekh Thohir bin Abdul Mun’im bin Ghalbun 

10. Syekh Abu Amr Utsman bin Sa’id ad-Dani 

11. Syekh Sulaiman bin Najah Al-Umawi Al-Andalusi 

12. Syekh Ali bin Muhammad bin Hudzail al-Balansi 

13. Syekh Al-Qasim bin Firruh bin Khalaf asy-Syathibi 

14. Syekh Ali bin Syuja al-Hasyimi al-Abbasi  

15. Syekh Muhammad bin Ahmad ash-Shaigh 

16. Syekh Muhammad bin ash-Shaigh al-Hanafi 

17. Abdurrahman bin Ahmad al-Baghdadi 

18. Imam Muhammad al-Jazari ad-Dimasyqi 

19. Syekh Abu Na’im Ridhwan bin Muhammad al-Uqbi 

20. Syekh al-Islam Zakariya bin Muhammad al-Anshari 

21. Syekh Nashiruddin Muhammad bin Salim ath-Thablawi 

22. Syekh Syahadzah al-Yamani 

23. Syekh Abdurrahman bin Syahadzah al-Yamani 

24. Syekh Muhammad bin Umar bin Qasim al-Baqari 

25. Syekh Abu Samah Ahmad bin Ahmad al-Baqari 

26. Syekh Abdullah an-Nashir dan Syaikh Yusuf an-Nashir 

27. Syekh Ahmad bin Abdurrahman at-Thabuli 

28. Syekh Muhammad Ali al-Sanusi 

29. Syekh Ahmad Ahmad ar-Rifi dan Syaikh Muhammad al-Mahdi 

                                                   
107Muh. Harta, dkk., Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren As'adiyah: Menebar 

Islam Rahmatan lil 'Alamin dari Tanah Sengkang-Wajo, [t.d.], h. 100-102. 
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30. Sayyid Ahmad asy-Syarif as-Sanusi 

31. Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad 

As’ad Al-Bugisy 

 

Dalam kaitannya pertemuan langsung sanad keilmuan dari Anregurutta Al-

Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy dengan Sayyid 

Ahmad asy-Syarif as-Sanusi yang juga merupakan Mursyid Thariqah Sanusiyah 

membuat corak tarekat Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj 

Muhammad As’ad Al-Bugisy memiliki pertautan erat dengan sanad thariqah 

Sanusiyah. Dalam al-Anwar al-Qudsiyyah fii Muqaddimar at-Thariqah Sanusiyah, 

Sayyid Ahmad as-Sanusi diilhami dari pegunungan asanus Anregurutta Al-Alimu 

Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy dikabarkan berbai’at 

thariqah108 ini kepada gurunya tersebut yang merupakan cucu dari Syekh 

Muhammad Ali as-Sanusi (1202-1787 H). Berikut adalah sanad thariqah Sanusiyah 

sampai kepada Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad 

As’ad Al-Bugisy:109 

1. Nabi Muhammad saw. 

2. Imam Ali bin Abu Thalib ra. 

3. Imam Hasan bin Ali ra. 

4. Imam Hasan al-Bashri 

5. Syekh Habib al-‘Ajami 

6. Syekh Daud bin Nasir al-Tha‘i 

7. Syekh Ma’ruf al-Karkhi 

8. Syekh Sirri bin Mughlas as-Siqti 

9. Syekh Abu al-Qasim Junaid al-Baghdadi 

10. Syekh Abu Bakar bin Jahdar as-Sibli 

11. Syekh Abu al-Fadhl al-Tamimi 

                                                   
108Thariqah, dalam istilah tasawuf merupakan suatu metode tertentu yang ditempuh 

seseorang secara kontinu untuk membersihkan jiwanya dengan mengikuti jalur dan tahapan-tahapan 

dalam upayanya mendekatkan diri kepada Allah swt. Dikutip dalam Zaprulkhan, Ilmu Tasawuf 

(Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h. 87. 
109Muh. Harta, dkk., Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren As’adiyah: Menebar 

Islam Rahmatan lil ‘Alamin dari Tanah Sengkang-Wajo, h. 103-105. 
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12. Syekh Abu al-Fajr al-Turtusi 

13. Syekh Abu Ali al-Hasan bin Yusuf 

14. Syekh Said al-Mubarak 

15. Syekh Abd al-Qadir al-Jailani 

16. Syekh Abdur al-Rahman al-Madani 

17. Syekh Abdus Salam al-Masyisy 

18. Syekh Abu Hasan al-Syadzili 

19. Syekh Abu Abbas al-Mursi 

20. Syekh Ahmad bin ‘Athaillah al-Iskandari 

21. Syekh Daud al-Bakhili 

22. Syekh Muhammad Bahru Sofa 

23. Syekh Ali bin Muhammad bin Wafa 

24. Syekh Yahya al-Qadiri 

25. Syekh Ahmad bin Aqabah al-Hadhrami 

26. Syekh Ahmad Zaruq 

27. Syekh Ahmad bin Yusuf al-Ghilani 

28. Syekh Alibin Abdullah al-Ghilani 

29. Syekh Abu al-Qasim al-Ghazi 

30. Syekh Ahmad bin Ali al-Hajal Dar’i 

31. Syekh Muhammad bin Nasir 

32. Syekh al-‘Arabi al-Fasytali 

33. Syekh Umar bin Muhammad al-Hawari 

34. Syekh Sayyid Abdul Aziz bin Mas’ud ad-Dabbagh 

35. Syekh Abdul Wahab at-Taziyyi 

36. Syekh Ahmad binIdris al-Fasi 

37. Syekh Muhammad bin Ali as-Sanusi 

38. Syekh Muhammad al-Mahdi 

39. Syekh Ahmad Syarif as-Sanusi 

40. Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad 

As’ad Al-Bugisy bin Abdur Rasyid  

 

Berdasarkan sumber tersebut diatas, bahwa Anregurutta Al-Alimu Al-

Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy memiliki sanad yang 

menyambung dan tidak terputus hingga ke Rasulullah. Anregurutta memiliki cara 

dalam mengucapkan lafaz-lafaz al-Qur’an sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi 

Muhammad saw. Hal itu jugalah yang menunjukkan bahwa Anregurutta sebagai 

ulama yang memiliki keilmuan yang mendalam, tidak terbantahkan karena 

memiliki sanad qira’at dengan basis keilmuan yang kuat.  
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Selain itu, tentu tidak mengherankan apabila Anregurutta Al-Alimu Al-

Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy menjadi penganut tarekat 

Sanusiah karena ia telah berguru pada ulama besar Madinah, yakni Syekh Ahmad 

Syarif Sanusi yang notabenenya sebagai penganut tarekat Sanusiah. Dugaan kuat 

lainnya adalah kalau Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj 

Muhammad As’ad Al-Bugisy kembali ke Indonesia pada tahun 1928 M, maka dua 

tahun kemudian (1930-an) Abd al-Fattah seorang ulama besar dari Sunda, kembali 

dari Mekah, dimana dia bertemu dengan Syekh Ahmad Syarif Sanusi (guru dari 

Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy) 

dan memberinya ijazah untuk mengajarkan tarekat Sanusiah di Indonesia dan 

memberitahukannya bahwa sebelumnya ia sudah pernah juga memberikan khalifah 

lain ke Sulawesi Selatan.110 Khalifah yang dimaksudkan itu, menurut Zainuddin 

adalah Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-

Bugisy.111 

 

D. Karya Ilmiah 

Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-

Bugisy dapat digolongkan sebagai seorang ulama muda yang produktif di 

zamannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa kitab yang ditulis, baik 

sebagai bahan pembelajaran di Madrasah atau kitab pembelajaran untuk umum.  

                                                   
110Martin van Bruinessen, Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di 

Indonesia (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), h. 202. 
111Zainuddin Hamka, Corak Pemikiran Keagamaan Gurutta H. Muh. As’ad al-Bugisi, h. 

278. 
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Kitab-kitab yang ditulis Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj 

Muhammad As’ad Al-Bugisy adalah sebagai berikut:112 

1. Nail al-Ma’mul ‘ala Nazm Sullam al-Ushul, dalam bahasa Arab, disusun 

dalam bentuk syair, berisi tentang ushul fiqh, seperti: ‘am, khash, naskh, 

ijma’ qiyas, dan istishab. 

2. Nibras al-Nasik fima Yuhimmu min al-Manasik. Kitab ini berisi tata cara 

pelaksanaan ibadah haji. Awalnya kitab ini ditulis untuk Arung Matowa 

Wajo ketika hendak melaksanakan ibadah haji. Ditulis dan diselesaikan 

pada tahun 1367 H/ 1948 M. Kitab ini dilengkapi dengan terjemahan dalam 

bahasa Bugis. Selanjutnya ahli warisnya menerbitkan untuk umum pada 

tahun 1399 H/1978 M. 

3. Al-Aqidah al-Islamiyah, dalam bahasa Bugis. Kitab ini berisi penjelasan 

tentang rukun iman, bahan pembelajaran untuk murid ibtidaiyah. 

4. Al-Baharin al-Jaliyah fi Isythirat Kaun al-Khuthbah bi al-‘Arabiyah, dalam 

bahasa Arab. Kitab ini menjelaskan tentang syarat khutbah, wajib 

menggunakan bahasa Arab. Diterbitkan pada tahun 1357 H/1938 M, di 

Sengkang Wajo. 

5. Al-Ajwibah al-Mardhiyah ala man Radda al-Barahin al-Jaliyah fi Isythirati 

Kaun al-Khutbah bi al-Arabiyah, dalam bahasa Arab, berisi jawaban 

Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-

Bugisy terhadap ulama yang tidak setuju dengan pendapatkan tentang 

                                                   
112 Sitti Salmiah Dahlan, Rihlah Ilmiah AGH Muhammad As’ad dari Haramain ke Wajo 

Celebes, Sebuah Perjalanan Religi Untuk Membangun Madrasah Arabiyah Islamiyah di Wajo 

Bugis Makassar,  h. 80-83. 
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wajibnya berbahasa Arab dalam berkhutbah. Diterbitkan di Makassar pada 

tahun 1357 H/1938 M. 

6. Al-Ajwibah al-Mardhiyah ala man Radda al-Barahin al-Jaliyah, dalam 

bahasa Arab, berisi susunan jawaban Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-

Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy terhadap ulama yang tidak 

setuju dengan pendapatnya tentang wajibnya berbahasa Arab dalam 

berkhutbah. Diterbitkan pada tahun 1359 H/1940 M di Makassar. 

7. Al-Mabahits al-Ilmiyah li man Radda al-Barahin al-Jaliyah, dalam bahasa 

Arab, berisi penjelasan tentang wajibnya berbahasa Arab dalam berkhutbah, 

baik khutbah Jumat, maupun khutbah idul fitri dan idul adha. Diterbitkan 

pada tahun 1360 H/1491 M di Makassar. 

8. Al-Aklaq al-Karimah, dalam bahasa Arab. Berisi tata tertib santri di Asrama, 

di jalan, di dalam kelas, dan ketika berada di dalam masjid. Kitab ini untuk 

murid tsanawiyah. 

9. Kitab al-Zakah, dalam bahasa Bugis, menjelaskan mcam-macam zakat, 

barang yang wajid dizakati, jumlahnya (nishab), ancaman Allah dalam al-

Qur’an terhadap orang yang tidak mengeluarkan zakat. Kitab pelajaran bagi 

murid tsanawiyah. 

10. Qishshah al-Isra’ wa al-Mi’raj, dalam bahasa Bugis. Kitab ini untuk bacaan 

umum yang menjelaskan tentang perjalanan isra’ dan mi’raj Nabi 

Muhammad saw., pengalaman perjalanan sampai pada pertemuannya 

dengan nabi-nabi sebelumnya. 
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11. Tafsir Juz ‘Amma, dalam bahasa Bugis. Kitab ini untuk bacaan umum dan 

murid ibtidaiyah berisi tafsir 1 juz Amma (juz 30). 

12. Sullam al-Diyaah al-Islamiyah, dalam bahasa Arab. Kitab ini berisi tiga 

macam pembahasan, yaitu: akidah, ibadah, dan sejarah singkat Nabi 

Muhammad saw., dari lahir sampai wafatnya. Kitab ini untuk bahan 

pembelajaran murid tsanawiyah. Dicetak dan diterbitkan pada tahun 1930 

M di Makassar. 

13. Al-Kaukab al-Munir, ditulis dalam bahasa Arab, berisi tentang: Ulum al-Al-

Qur’an seperti penjelasan tentang al-Qur’an, asbab nuzul, dan qawaid 

tafsir. Kitab ini diterbitkan di Sengkang pada tahun 1368 H/1948 M. 

14. Washiyatun Qayyimah fi al-Haq. Buku ini ditulis dalam bentuk syair yang 

berbahasa Arab, berisi pesan dan nasehat untuk umum. Kitab ini kemudian 

diterjemahkan oleh salah seorang sekretaris dan muridnya yang bernama H. 

Hamzah Manguluang. Diterbitkan di Sengkang pada tahun 1391 H/1971 M. 

15. Al-Nukhbah al-Bughisiyah fi al-Sirah al-Nabawiyah, jilid 1 dalam bahasa 

Arab dan bahasa Bugis. Kitab ini berisi sejarah Nabi Muhammad saw., 

mulai dari lahirnya, pernikahannya, pelantikan nabi sebagai rasul, dan 

hijrahnya ke Taif, Habasyah dan Madinah. Kitab ini selesai ditulis pada 

tahun 1354 H/1935 M. 

16. Kitab al-Shiyam, dalam bahasa Arab. Kitab ini menjelaskan tentang tata 

cara berpuasa, hal-hal yang membatalkan, dan hikmahnya. Kitab ini sebagai 

bahan pembelajaran untuk murid tsanawiyah. 
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Adapun karangan-karangan lainnya yang ditemukan dalam tulisan salah 

seorang murid Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad 

As’ad Al-Bugisy yang tertua yaitu H. Daud Ismail Soppeng dan tidak terdapat 

dalam sumber sebelumnya adalah:113 

1. Kitab Tuhfah al-Faqir, merupakan syarah dari Nuzum Ushul al-Tafsir yang 

diberi nama al-Kaukab al-Munir. Berisi uraian mengenai ilmu tafsir. Ushul 

Tafsir itu sendiri terdiri dari bait-bait qashidah. Bait-bait itu untuk hafalan, 

dibawahnya diberi dua jenis syarah, syarah yang pertama mengenai 

penjelasan tentang kandungan bait-bait, sedangkan jenis yang kedua berisi 

penjelasan mufradat dari bait-bait yang disyarah.  

2. Kitabul Aqaaid, berbahasa Arab Bugis. Isinya membahas secara terperinci 

tentang rukun iman yang disertai dengan dalil-dalil naqli. 

3. Ilmu Ushulul Fiqmi; berbahasa Arab dengan syair dan bait-bait. 

4. Irsyadul Ammah; berbahasa Bugis, tentang shalat. 

5. Sabilul Sawab; berbahasa Bugis dan Indonesia, tetang puasa 

6. Majalah al-Mauizhah al-Hasanah, berisi nasihat-nsihat, masalah fikhi, yang 

berhubugan dengan pembahasan masalah halal dan haram, masalah sejarah, 

falsafah hidup, problem-problem kemasyarakatan dan soal jawab masalah-

masalah agama. 

Karya ilmiah yang dihasilakan oleh Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-

Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy seperti yang disebutkan diatas lebih 

banyak ditulis tangan, terutama yang berbahasa Arab dan berbahasa Bugis dengan 

                                                   
113 K.H. Daud Ismail, Riwayat Hidup Almarhum K.H.M. As’ad Pendiri Utama As’adiyah 

Sengkang-Wajo, h. 21-22. 
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menggunakan Kallang (dari pohon enau). Untuk menggandakan kitab-kitab yang 

ditulis oleh Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad 

Al-Bugisy digunakan alat sederhana pada masa itu, yaitu mesin stensil.114 Selain 

menulis kitab yang dijadikan pedoman materi pembelajaran di Madrasah Arabiyah 

Islamiyah, Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad 

Al-Bugisy juga memprakarsai penerbitan majalah Al-Dzikra agar pendidikan dan 

dakwah dapat sampai ke pelosok yang tidak dapat dikunjungi secara langsung oleh 

Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy 

dan teman-temannya.  

Majalah ini dimaksudkan untuk mempermudah komunikasi tertulis dengan 

masyarakat karena penyebaran majalah ini akan menjangkau seluruh wilayah 

Sulawesi Selatan. Majalah ini dapat dikategorikan sebagai majalah pendidikan yang 

sangat komunikatif antara orang-orang Bugis dalam perantauan dengan keluarga di 

kampung halamannya.  

 

E. Pemberian Gelar “Anregurutta” 

Dalam konsep Ulama Bugis, ada dua panggilan kepada ulama, yakni 

“Gurutta” dan “Anregurutta”. Gurutta berasal dari kata guru (mendapat tambahan 

kata "ta") yang artinya sama dengan "guru kita". Kata guru sendiri berasal dari 

bahasa Sansekerta yang berarti pengajar agama (religious teacher) dari kalangan 

Brahmana dalam Agama Hindu, yang dapat disejajarkan dengan istilah pendeta 

                                                   
114 Sitti Salmiah Dahlan, Rihlah Ilmiah AGH Muhammad As’ad dari Haramain ke Wajo 

Celebes, Sebuah Perjalanan Religi Untuk Membangun Madrasah Arabiyah Islamiyah di Wajo 

Bugis Makassar,  h. 83. 
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dalam Kristen dan Muftih atau Syekh dalam Islam.115 Gurutta sebagai pengganti 

kata ulama dikalangan orang Bugis mendapatkan arti yang sama dalam bahasa 

aslinya, Sansekerta.116 

Kata guru dapat digunakan untuk menyebut berbagai jenis orang yang 

mengajarkan sesuatu. Pengajar di sekolah disebut guru. Guru yang digunakan bagi 

seseorang yang mengajar mengaji disebut guru pangaji (guru mengaji), imam 

kampung yang sering diminta membacakan do'a untuk berbagai hajatan disebut 

guru. Bahkan seorang guru silat atau orang pintar ilmu hitam pun disebut guru. 

Panggilan guru semacam itu terkait dengan profesi atau pekerjaan seseorang yang 

mengajarkan suatu pengetahuan kepada orang lain. 

Namun demikian, hanya ulama yang biasa dipanggil gurutta oleh 

masyarakat. Penggunaan kata gurutta ini biasanya diikuti nama ulama yang 

dimaksud. Sedangkan dalam percakapan langsung dengan ulama biasanya 

digunakan kata penghormatan kebangsawanan orang Bugis yaitu Pung/puang 

(Bugis). Pada waktu seorang santri ingin bertanya kepada seorang ulama dalam 

pengajian, biasanya memulai ungkapan dengan mengatakan "tabe' puang" (Bugis) 

yang berarti "permisi".117 Dengan demikian, seorang ulama serta merta status 

sosialnya menempati posisi sebagai elit sosial. 

Tidak semua pemeran guru tersebut dapat dipanggil gurutta. Istilah yag 

terakhir ini hanya berlaku bagi seseorang ahli agama dan mendapat pengakuan dari 

masyarakat. Selain istilah gurutta, terdapat istilah Anregurutta. Seseorang yang 

                                                   
115Max Weber, The Sociology of Religion (Buston: Beacon Press, 1964), h. 52-27; dikutip 

dalam Abd. Kadir Ahmad, Ulama Bugis (Makassar: Indobis Publishing, 2008), h. 178. 
116Abd. Kadir Ahmad, Ulama Bugis, h. 178. 
117Abd. Kadir Ahmad, Ulama Bugis, h. 178. 
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dipanggil Anregurutta peringkatnya berada di atas gurutta. Anregurutta dapat 

disebut 'allama, mahaguru atau profesor dalam gelar akademik. Anreguru ini 

menjadi rujukan bagi ulama disekelilingnya.118 

Anregurutta, dalam bahasa Bugis, berasal dari kata Panre, artinya ahli, 

profesional. Gurutta artinya guru kita, gelar ini hanya diberikan kepada orang 

(ulama) yang memiliki ilmu pengetahuan agama Islam yang mendalam dan 

mendapatkan pengakuan masyarakat secara umum.119 Seseorang yang dipanggil 

Anregurutta peringkatnya berada diatas gurutta. Anregurutta dapat disebut 'allama, 

mahaguru atau professor dalam gelar akademik.120 Anreguru ini menjadi rujukan 

bagi ulama disekelilingnya. 

Pemberian gelar Anregurutta atau Gurutta,dapat diketahui dalam dua segi, 

yaitu dari segi tradisi pesantren dan tradisi budaya Bugis: 

1. Tradisi Kepesantrenan 

Seorang Anregurutta adalah seorang ulama yang memiliki otoritas tertinggi 

dalam instiusi pesantren, seperti ketua umum, atau pimpinan tertinggi pondok 

pesantren. Hal ini dapat dilihat ketika Gurutta, (belum Anregurutta) H. 

Abdurrahman Ambo Dalle pindah dari Sengkang ke Soppeng Riaja (Mangkoso) 

pada tanggal 21 Desember 1938 M/ Rabu 29 Syawal 1357 H sekaligus mendirikan 

MAI (Madrasah Arabiyah Islamiyah) Mangkoso 1939.121 Ketika itu, kepemimpinan 

Pesantren dan MAI Mangkoso dibawa tanggung jawab  kepemipinan Gurutta H. 

                                                   
118Abd. Kadir Ahmad, Ulama Bugis, h. 179. 
119Sitti Salmiah Dahlan, Rihlah Ilmiah AGH. Muhammad As’ad dari Haramain ke Celebes 

Sebuah Perjalanan Religiusitas Makassar, h. 5. 
120Abd. Kadir Ahmad, Ulama Bugis, h. 179. 
121H.M. Nasruddin Anshary, Ch, Anregurutta Ambo Dalle Maha Guru dari Bumi Bugis 

(Cet. I; Yoyakarta: Tiara Wacana, 2009), h. 59. 
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Ambo Dalle, maka menjadilah ia “Anregurutta”, yakni istilah  dalam masyarakat 

Bugis untuk menunjukkan tingkatan orang yang dipandang ulama besar. dengan 

didampingi oleh guru guru muda yang mempuyai disiplin ilmu tertentu, yang 

disebut “Gurutta” (bukan Anregurutta), misalya; Gurutta Amin Abdul Hanan, 

Gurutta Abdurrahman Matammeng, Gurutta M. Akib Siangka, Gurutta H. Haddad, 

Gurutta H.M. Ambri Said, serta beberapa tenaga muda pengajar lainnya. 

Begitu juga dengan Drs. H. Muhammad Sagena, MA. ketika belum 

memangku jabatan selaku Ketua Umum Pengurus Besar As’adiyah di Sengkang, 

belum melekat gelar Anregurutta pada dirinya dan masih disebut Gurutta. Setelah 

beliau terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar As’adiyah Pusat Sengkang, 

selanjutnya menjadi Anregurutta Drs. H. Muhammad Sagena, MA. Demikian juga 

H. Muhammad As’ad Al-Bugisi, tiba di kota Sengkang dari Mekah, belum digelar 

oleh masyarakat “Anregurutta”, akan tetapi setelah beliau mendirikan pesantren 

yang sederhana dirumahnya, kemudian berkembang dan diberi nama Madrasah 

Arabiyah Islamiyah (MAI) dan beliau sekaligus pimpinannya, maka melekatlah 

gelar Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-

Bugisy Al-Bugisi. Sedangkan gelar “Gurutta” bagi Gurutta H. Ambo Dalle, 

Gurutta H. Daud Ismail, Gurutta H. M. Yunus Martan, Gurutta H. Muhammad 

Abduh Pabbajah dan lain sebagainya., mereka belum menjadi Anregurutta waktu 

itu. 

2. Budaya Bugis 

Seorang Anregurutta atau “Panrita Sule’sana”, yaitu seorang ulama yang 

bijak karena satunya kata dan perbuatannya. Imam Ibnu Qutaibah, menafsirkan kata 
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“al-Hikmah” yang berarti bijak/bijaksana (bahasa Indonesia) atau Sule’sana 

(Bugis).122 Maka menurut budaya Bugis, sesuai penjelasan ahli tafsir Ibnu Qutaibah 

tersebut, yang disebut Panrita Sule’sana atau ulama yang digelar Anregurutta, 

yaitu seorang ulama yang satunya kata dengan perbuatannya, bukan lain di 

dakwahkan atau diceramahkan lain pula tingkah laku dan perbuatannya. 

Karena gelar ini adalah gelar dari budaya masyarakat maka sebaiknya, yang 

menjadi kriteria untuk menilai wajar atau tidaknya seorang ulama menyandang 

gelar “Anregurutta,” dapat dilihat sejauhmana ulama tersebut, memegang teguh 

prinsip satunya kata dengan perbuatan dalam arti positif (ia ada ia gau). Hal ini 

sesuai petunjuk dalam QS Ash-Shaff/61: 3. 

ِ انَْ تقَوُْلوُْا مَا لََ تفَْعلَوُْنَ   كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ اللّٰه
 

Terjemahnya:  

(Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang 

tidak kamu kerjakan.123 

Apabila prinsip ini dilakukan oleh para ulama secara disiplin dan tegas, 

penuh kesabaran dan keikhlasan yang tangguh secara terus menerus, maka akhirnya 

ulama tersebut akan mendapat Rahmat dan anugerah dari Allah swt., berupa 

karamah/keutamaan, (Indonesia, keramat), (Bugis, makarame’), dan (Arab, 

mukarramah).  

                                                   
122Imam Burhanuddin al-Biqa’iy, Tafsir Nadzmu al Durar fi al Tanasub al Ayat wa al 

Suwar (Jilid ke-6; Bairut Libanon: Darul Kutub al Ilmiyah), h. 11; dikutip dalam H. M. Sabit. AT, 

"Gerakan Dakwah H. Muhammad As’ad Al-Bugisi", Disertasi (Makassar: PPs UIN Alauddin, 

2012), h. 19. 
123Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Tafsirnya (Yogyakarta: Universitas Islam 

Indonesia, 1995), h. 551. 
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Keramat ialah sesuatu peristiwa yang luar biasa (Khariqul ‘adah) yang  

terjadi pada diri orang-orang shaleh (ahli kebajikan dan keadilan), bukan terjadi 

pada diri Nabi dan Rasul. Keutamaan seperti ini diberikan kepada seorang hamba 

Allah yang mencapai derajat Wali. Sementara yang disebut Wali, yaitu orang yang 

mengetahui Allah dan sifat-sifatnya sebaik mungkin, yang menekuni ketaatan 

kepadanya, menjauhkan diri dari berbuat dosa,124 hal ini dikenal dengan 

“kharisma”. 

Dalam teori Max Webber kharisma artinya “Gnadengabe” yaitu orang yang 

mendapat rahmat dan hidayat dari Tuhan karena suci dan kudusnya orang itu. Hal 

itu disebabkan karena ketangguhannya dalam hidup, bahwa pemimpin kharismatik 

memperoleh dan mempertahankan otoritasnya semata-mata dalam membuktikan 

ketangguhannya dalam hidup, jika ingin menjadi Nabi, ia bisa menampilkan 

mukjizat, jika ia ingin menjadi panglima perang, ia harus melakukan tindakan 

heroik, tapi yang paling penting misi ilahiyahnya harus membuktikan diri bahwa 

mereka yang pasrah sepenuh hati padanya akan tercukupi, jika mereka tidak 

tercukupi jelas  ia bukan maharesi yang dikirim para dewa”.125 Tokoh yang lain, 

Ordway Tead, menyebutnya, “Suatu energi jasmani dan rohani, yang disebutnya 

”drive” yang besar, keuletan yang mengagumkan, kegiatan dan kecerdasan yang 

melebihi manusia biasa”.126   

                                                   
124Sayid Husain Afandy, AL-Hushunul Hamidiyah; dikutip dalam H. M. Sabit. AT, 

"Gerakan Dakwah H. Muhammad As’ad Al-Bugisi", h. 20. 
125Max Weber, Sosiologi (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 297. 
126J. Panglaykim dan Hazil Tanzil, Manajemen Suatu Pengantar (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1991), h. 6. 
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Baik kharisma menurut Weber, maupun drive menurut Tread secara 

esensial sama yang disebut keramat, karamah, dan makarame’.127 Dalam budaya 

Bugis, hal itu besumber dari perilaku yang menunjukkan satunya kata dengan 

perbuatan oleh seorang ulama atau Wali yang dilakukan secara tekun, terus menerus 

dengan tangguh. 

Berdasarkan pemikiran diatas, H. Muhammad As’ad yang bergelar 

“Anregurutta” merupakan ulama Bugis yang telah menduduki tingkat al-‘alim al-

‘allamah. Pemberian gelar tersebut tidak melalui forum formal tetapi muncul dari 

hati orang-orang Bugis secara otomatis karena sikap yang tawadlu’, sikap bijaksana 

disertai wawasan ilmu pengetahuan yang luas, yang mampu mengadakan 

perubahan akidah yang tercemar dengan khurafat dan takhayul kembali kepada 

akidah yang sesuai dengan al-Qur’an dan as-Sunnah. 

 

F. Lahir dan wafatnya  

Lahir dan wafatnya Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj 

Muhammad As’ad Al-Bugisy memiliki kesamaan hari dan tanggal kelahiran Nabi 

Muhammad saw. Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad 

As’ad Al-Bugisy lahir pada hari Senin, 12 Rabi’al Tsani 1326 H di Kota Suci 

Mekah dan wafat juga bertepatan pada hari Senin, 12 Rabi’al Tsani 1372 H di Kota 

                                                   
127Makarame’ Peristiwa ini terjadi pada Anregurutta, sebagai anugerah dari Allah swt., 

yang tidak dapat dilakukan oleh orang awam/lain, seperti yang terjadi pada saat kota Sengkang, akan 

dibom oleh tentara sekutu, dan kota Sengkang kala itu, menjadi gelap, menjadi hilang dipeta lokasi 

yang akan dijatuhi bom. Hal itu terjadi atas Rahmat dan pertolongan Allah swt., karena do’a 

Anregurutta K.H. Muhammad As’ad diterima oleh Allah swt., ketika itu. Maka selamatlah kota 

Sengkang bersama penduduknya. Dikutip dalam H. M. Sabit. AT, "Gerakan Dakwah H. Muhammad 

As’ad Al-Bugisi", h. 21. 
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Sengkang,128 sementara Rasulullah saw., lahir pada hari Senin, 12 Rabi’al Awal 

(Tahun Gajah) 571 M dan wafat juga pada hari Senin, 12 Rabi’al Awal tahun 634 

M,129 yang berbeda adalah bulan dan tahunnya.  

Quraish Shihab berpendapat bahwa, tidak ada kebetulan disisi Allah swt., 

bukankah Dia Maha Mengetahui, Maha Berkuasa, Pengendali dan Pengatur alam 

ini, sebagian lagi kebetulan-kebetulan itu tidak dapat ditafsirkan dengan teori 

kausalitas (sebab dan akibat). Lebih lanjut beliau katakan, ketika anda harus 

mengakui bahwa ada kenyataan yang tidak ditafsirkan dengan teori sebab dan 

akibat yang kita kenal, ketika itu anda harus mengakui bahwa disamping 

sunnatullah ada pula dinamai inayatullah (uluran tangan ilahi) yang tidak selalu 

sama dengan sunnatullah.130 

Sejalan dengan hal tersebut, Allah swt., telah mengatur segala kejadian, 

tidak ada satu kejadianpun yang terjadi tanpa izinnya, dan apapun yang Allah swt., 

lakukan pasti baik bagi orang beriman. Sebagaimana firman Allah swt., dalam QS 

al-Imran 3/190 

َوََ َٱلايْل  ف 
َوَٱخْت لََٰ َوَٱلأْرَْض  ت  وََٰ َٱلسامََٰ َف ىَخَلْق  بَ إ نا تٍَلأّ  و۟ل ىَٱلأْلَْبََٰ َلَءَايََٰ ٱلناهَار   

Terjemahnya: 

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam 

dan siang terdapat tanda (kebesaran Allah swt.) bagi orang yang berakal.131 

 

                                                   
128 K.H. Daud Ismail, Riwayat Hidup Al-Marhum K.H.M. As’ad Al Bugisi (Wajo: 

Sengkang, 1989), h. 1-2. 
129 Syaikh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri, Sirah Nabawiyah; Perjalanan Hidup Rasul 

yang Agung Muhammad saw dari Kelahiran hingga Detik-detik Terakhir (Edisi Indonesia; Jakarta: 

Darul Haq, 2001), h. 61. 
130 Quraish Shihab, Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan (Jakarta: Mizan, 2006), h. 

124. 
131Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya (Yogyakarta: Universitas Islam 

Indonesia, 1995), h. 75. 
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Demikian juga Allah swt., berfirman dalam QS al-Imran 3/191 

 

ينََٱ ونَََلاذ  ََٱيَذْك ر  ن وب هَ َللّا َج  مًاَوَق ع وداًَوَعَلىََٰ َق يََٰ ونََف ىَخَلْق  تَ ٱمَْوَيتَفََكار  وََٰ َٱوَََلسامََٰ َلأْرَْض 

نَكََفقَ ناََعَذاَبََ لًََس بْحََٰ ط  ذاََبََٰ لناارَ ٱرَباناََمَاَخَلَقْتََهََٰ  

Terjemahnya: 

(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau 

dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit 

dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidalah Engkau menciptakan 

semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kamidari azab neraka.132 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka persamaan hari dan tanggal kelahiran, 

serta hari wafatnya Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj 

Muhammad As’ad Al-Bugisy dengan Rasulullah saw., tersebut boleh diartikan 

sebagai suatu hal yang kebetulan, boleh juga diartikan sebagai inayah Allah swt., 

yang diberikan kepadanya sebagai pertanda dan alamat yang kemudian akan 

menjadi seorang ulama selaku pewaris Nabi, seperti sabda Nabi “al-Ulama 

waratsatul anbiyat”. 

                                                   
132Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya (Yogyakarta: Universitas Islam 

Indonesia, 1995), h. 75. 
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BAB IV 

GERAKAN PEMURNIAN ISLAM ANREGURUTTA AL-ALIMU AL-

ALLAMAH AS-SYEKH AL-HAJJ MUHAMMAD AS’AD AL-BUGISY DI 

WAJO (1928-1952 M) 

 

Menurut Christian Pelras, diterimanya Islam di dikalangan elite Sulwesi 

Selatan sejak awal proses Islamisasi tampaknya berbarengan dengan dua 

kecenderungan yang saling berlawanan, yakni kuatnya keinginan kalangan 

bangsawan tinggi untuk tetap mempertahankan sinkretisme, dan kecenderungan 

kalangan pedagang dan pelaut untuk menerapkan Islam yang benar. Namun, Pelras 

menambahkan bahwa hal itu tidaklah berarti bahwa semua bangsawan pasti 

cenderung ke arah sinkretisme, atau praktik sinkretisme hanya ada di kalangan 

bangsawan tinggi. Demikian pula sebaliknya, orang yang berasal dari golongan 

bangsawan tinggi, ada pula yang menganut dan taat menjalankan ajaran Islam.133 

Di Wajo, terdapat raja yang masih mempertahankan adat arajang dan 

budaya masyarakat yang bertentangan dengan Islam.  Upacara ritual keagamaan 

masih bercampur dengan animisme dan dinamisme walaupun mereka melakukan 

puasa dan shalat.134 Hal ini berlangsung sampai Wajo kedatangan seorang ulama 

dari Mekah namun berdarah Bugis, yakni Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-

Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy.

                                                   
133Christian Pelras, The Bugis (Wiley-Blackwell, 1996). Diterjemahkan oleh Abdul 

Rahman Abu, dkk., Manusia Bugis (Jakarta: Nalar, 2006), h. 210-211. 
134Bahaking Rama, “Pembaharuan Pesantren As’adiyah Sengkang Sulawesi Selatan”, 

Disertasi, (Jakarta: PPs IAIN Syahid Jakarta, 2000), h. 2. 
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A. Konsep Pemurnian Islam Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-

Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy 

Pada bulan Rabi’ al-Akhir 1347 H (1928), Anregurutta Al-Alimu Al-

Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy tiba di tanah Bugis, 

Sengkang Wajo, Sulawesi Selatan Indonesia. Anregurutta melihat situasi dakwah 

dimasyarakat pada saat itu sangat suram, dan sarana pendidikan Islam yang formal 

dapat dikatakan belum ada, sehingga kemungkaran seolah-olah menjadi tradisi. 

Takhayul dan khurafat dianggap suatu kebenaran yang bersumber dari ajaran Islam. 

Hal tersebut tampak pada penyertaan pantasa’ dan saukang dengan ritual yang 

bernuansa animisme dalam upacara-upacara tradisional. Anregurutta Al-Alimu Al-

Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy juga mengetahui bahwa 

salah seorang Raja La Mamang Toappamadeng, Tuanta’ Raden Gello menjadi 

Arung Matowa ke-40 (1821-1825) menerapkan sistem syariah dalam wilayah 

kekuasaannya.135 

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut mendorong Anregurutta Al-

Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy untuk 

melakukan pemurnian Islam di Wajo dengan menggunakan  dua konsep, yakni 

pendidikan Islam dan Dakwah Islamiyah. Masing-masing konsep pemurnian Islam 

Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy 

melahirkan tindakan konret. Seperti; 1) konsep pendidikan Islam melahirkan 

Mengaji Tudang, tahfiz al-Qur’an dan Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI), dan 

                                                   
135Abdurrazak Dg. Patunru, Sejarah Wajo (Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi 

Selatan dan Tenggara, 1964), h. 52. 
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2) konsep dakwah Islamiyah melahirkan pembentukan kader muballigh dan 

penerbitan majalah al-Dzikra. 

Untuk memahai konsep pemurnian Islam Anregurutta H. Muhammad, dapat 

dilihat sebagai berikut: 

Konsep Formal Non Formal 

Pendidikan Islam 

1. Tahfiz Al-Qur’an 

2. Madrasah Arabiyah 

Islamiyah (MAI) 

Mengaji Tudang 

Dakwah Islamiyah Majalah Al-Dzikra 
Pembentukan Kader 

Muballigh 

 

1. Pendidikan Islam 

Anregruttta Al-Allamah Haji Muhammad As'ad sangat mementingkan dan 

mengutamakan ilmu pengetahuan, seperti pada tulisannya dalam majalah Al-

Mauizhah Al-Hasanah seperti berikut ini: 

aj llo nslaiko buju tEmEti bEtuwn pdisEgEeG.136 
 
Ajja lalo nasalaiko bujung temmetti bettuwanna paddissengeng.137  

(Maksudnya: Janganlah anda berpisah dengan ilmu pengetahuan). 

 

 Dari ungkapan tersebut dapat diketahui bahwa Anregruttta Al-Allamah Haji 

Muhammad As'ad sangat mementingkan pengetahuan, karena dengan pengetahuan, 

akal dapat terawat dan mampu membedakan, mana yang baik dan mana yang buruk. 

Sebagaimana akal memiliki dua ujung, yaitu sebagai akal alat bagi manusia untuk 

                                                   
136H. Moh. As'ad, "Muntakhabatul Hikmiyah", dalam Majalah Almauidzatoel-Hasanah, 

No. 2 (Sengkang, 1941), h. 5. 
137Alih tulisan Bugis ke Latin oleh Penulis 
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memahami alam semesta dan sekaligus akal sebagai alat rohani manusia untuk 

menuju Tuhan. Jika akal berfungsi baik, maka manusia akan menjadi makhluk yang 

berkesadaran tinggi.138 jaga dari tindakan-tindakan yang menyimpang dari dari 

Nasihat-nasihat itulah yang selalu disampaikan kepada masarakat Wajo agar 

berantusias untuk menuntut ilmu pengetahuan. Selanjutnya Anregruttta Al-Allamah 

Haji Muhammad As'ad mengatakan: 

duw tau msEro sEsEael mti riaEso kiymE. esauwni tomkuelew tutu 
pdisEGE ri lino ned ntutuai ritu mduwn toekpdisEGE edea ngunaiwi 
pdisEGEn.139 
 
Duwatau masero sesse' ale matti ri esso kiyame', sewwani to makkullewe 

tuntu' paddissengeng ri lino nade' natuntu'i ritu, maduwanna to 

kepaddisengengnge de'e naggunaiwi paddisengenna.140 (Maksudnya: 

Terdapat dua golongan masyarakat yang sangat menyesal kelak dihari 

kemudian, pertama orang yang memiliki kesempatan menuntut ilmu 

pengetahuan akan tetapi tidak dimanfaatkan waktunya tersebut, kedua orang 

yang memiliki ilmu pengetahuan tetapi ilmunya tidak dimanfaatkan kepada 

orang lain). 

 

 Dari ungkapan tersebut, Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-

Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy memotivasi masyarakat agar tidak menunda-

nunda waktu untuk menuntut ilmu pengetahuan dan menyia-nyiaan waktunya 

semasa hidup di dunia dan betapa sia-sianya ilmu seseorang jika tidak dibagi-bagi. 

Itulah sebabnya para murid-muridnya didik untuk bisa menyampaiakan 

pengetahuannya ditengah masyarakat.  

Dari tulisan-tulisan Anregruttta Al-Allamah Haji Muhammad As'ad yang 

telah diketahui, bahwa ia senantiasa menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. 

                                                   
138Indo Santalia, “Kecerdasan Manusia Kaitannya dengan Pendidikan Akal dan Wahyu”, 

dalam Jurnal Ulul Albab, Vol. 14, No. 1, Januari 2012, h. 45-46.  
139H. Moh. As'ad, "Muntakhabatul Hikmiyah", h. 9. 
140Alih tulisan Bugis ke Latin oleh Penulis 



81 

 

 
 

Itulah sebabnya, Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad 

As’ad Al-Bugisy melahirkan konsep pendidikan Islam. Mengingat, salah satu 

faktor rusaknya akidah masyarakat Wajo waktu itu yakni kebodohan, karena 

masyarakat hanya berfikir bagaimana mempertahankan diri dari kekacauan, ilmu 

yang dituntut bukanlah ilmu agama, melainkan ilmu kekebalan. 

Konsep pendidikan Anregurutta dapat diklasifikan menjadi dua bagian, 

yakni: 

a. Pendidikan formal 

Pendidikan formal yang dimaksudkan adalah pendidikan melalui tahfiz al-

Qur’an dan Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI). Tahfiz al-Qur’an, diasuh 

langsung oleh Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad 

As’ad Al-Bugisy, ia mengajarkan penghafalan al-Qur’an dengan naghom (dalam 

bahasa Bugis mallagu) yang indah yang selanjutnya dibantu oleh Syekh Ahmad 

Afifi.141  

Adapun di Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI), Anregurutta bersama para 

pendampingnya, yakni Gurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle, Gurutta H. Daud 

Ismail, Gurutta H. Muhammad Yunus Martan, dan lain-lain142 melakukan 

pembelajaran kepada setiap orang yang ingin belajar agama Islam, di samping 

belajar membaca bagi mereka yang buta huruf. Penggunaan nama madrasah di 

Sulawesi Selatan baru dikenal pada tahun 1930 M, tahun dimana berdirinya 

Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) yang dirintis mulai dari rumah kemudian 

                                                   
141Bahaking Rama, “Pembaharuan Pesantren As’adiyah Sengkang Sulawesi Selatan”, 

Disertasi, (Jakarta: PPs IAIN Syahid Jakarta, 2000), h. 94. 
142K.H. Daud Ismail, Riwayat Hidup Almarhum K.H.M. As’ad Pendiri Utama As’adiyah 

Sengkang-Wajo, (Sengkang: t.p., 1989), h. 12. 
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masjid sampai madrasah yang berbentuk klasikal dan pada perkembangannya 

menjadi lembaga pendidikan Islam yang lebih besar yaitu pondok pesantren 

As’adiyah.143 Inilah kemudian dikatakan sebagai pendidikan formal karena berada 

dalam satu ruangan yang memiliki kelas sebagai tolok ukur dalam pemberian 

materi. 

b. Pendidikan non formal 

Secara non formal, pendidikan ini diterapkan pada pengajian kitab kuning 

(mengaji tudang) dengan metode halaqah, dimana para santri duduk bersilah 

didepan Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-

Bugisy yang memberikan pengajian. Bentuk pendidikan non formal ini sangat 

efektif untuk mentransfer ilmunya kepada santri secara langsung.  

Peran Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad 

As’ad Al-Bugisy  yang paling menonjol mempengaruhi dinamika sosial 

diwujudkan melalui kiprahnya dalam bidang pendidikan. Hal itu logis, sebagai 

orang terdidik (a’lim) pendidikan merupakan habitat ulama. Ulama juga memiliki 

tugas secara umum untuk mendidik masyarakat. Peran ulama dikalangan orang 

Bugis terutama tampak dalam pendidikan berbentuk pesantren. Hal ini sejalan 

dengan pencitraan orang bugis bahwa ulama itu adalah orang yang berasal dari 

pesantren dan membina pesantren. Paling tidak ada empat peran Anregurutta dalam 

lembaga pendidikan, yaitu sebagai pendiri, pemimpin, pengajar dan sebagai 

pengasuh. 

                                                   
143Sitti Salmiah Dahlan, Rihlah Ilmiah AGH Muhammad As'ad dari Haramain ke Wajo 

Celebes, Sebuah Perjalanan Religi Untuk Membangun Madrasah Arabiyah Islamiyah di Wajo 

Bugis Makassar (Cet. II; Jakarta: Rabbani Press, 2014), h. 236.  
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2. Dakwah Islamiyah 

Dakwah secara etimologi berasal dari bahasa Arab; da’aa, yad’uu, 

da’watan yang artinya menyeruh, memanggil, mengajak, dan menjamu.144 Secara 

terminologi terdapat beberapa definisi diantaranya; menurut Quraisy Syihab bahwa 

dakwah adalah seruan atau ajakan kepada keinsyafan atau usaha mengubah situasi 

kepada yang lebih baik dan sempuena, baik terhadap pribadi maupun 

masyarakat,145 menurut Toha Yahya Omar, dakwah adalah mengajak manusia 

dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah swt., 

untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat.146 Jadi secara 

umum, dakwah adalah usaha mengajak atau menyeruh manusia kejalan yang lurus 

berdasarkan nash.  

Berdasarkan konsep ini, dakwah dalam pemurnian Islam Anregurutta Al-

Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy di wajo dapat 

dibagi menjadi dua, yakni: 

a. Dakwah Formal 

Dakwah formal yang dimaksudkan adalah dakwah melalui majalah Al-

Dzikra. Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-

Bugisy memprakarsai penerbitan majalah agar dakwah dapat sampai ke pelosok 

yang tidak dapat dikunjungi secara langsung oleh Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah 

As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy dan teman-temannya. Penerbitan 

majalah Al-Dzikra ini cukup membantu dalam melancarkan dakwah Islam sampai 

                                                   
144Muhammad Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurryyah, 

1990), h. 128. 
145Samsul Munir Amir, Ilmu Dakwah (Jakarta: Amzah, 2009), h. 4. 
146Samsul Munir Amir, Ilmu Dakwah, h. 4. 
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ke pelosok-pelosok sekitar tiga tahun lamanya. Selanjutnya mengganti nama 

majalahnya menjadi Al-Mau’izah Al-Hasanah.   

Hal ini dilakukan untuk menyampaikan risalah agama, seperti salah satu 

nasihat Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-

Bugisy: 

agmea npklinoeG. mjEpu apGjrEeG ri tujun aogmea npklinoeG aukirai 
essairo anu pEtieG ri aogmea. tnia krn mgun nmuwbw riki aum 
sElEeG yiekp krn riloloGEn emg poel rikE mboGoriwi kEwjib ki aogmn 
ritujun pklinoeG.147  
 
Agamae napakalinonge. Mjeppu apangepparenge ri tujunna agamae 

napakalinonge ukirai sesairo anu pentinge ri agamae. Taniya karana 

maguna namuwabawa riki umma’ sellengnge ikkeppa karana rilolongenni 

mega pale rike mabongngoriwi kewajiban ki agamana ritujunna 

pakalinonge.148 (Maksudnya: Agama dan Dunia. Nasihat agama terkait 

keduniawian adalah hal yang penting. Bukan karena manfaat, tetapi banyak 

dari umat Islam yang melupakan kewajiban agama karena persoalan 

keduniawian). 

b. Dakwah Non Formal Terprogram  

Dakwah selanjutnya yaitu dakwah non formal terprogram. Artinya, dakwah 

atau penyebaran Islam dengan metode out door, langsung kelapangan seperti 

majelis di rumah warga, masjid dan keramaian lainnya. Selain itu, Anregurutta Al-

Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy membiasakan 

santrinya berdedikasi untuk masyarakat sehingga pada waktu-waktu tertentu santri 

mendapat tugas sebagai muballigh. Dikatakan dakwah non formal karena tidak 

terbatas pada tempat dan ruang geraknya, serta tidak pula memiliki sarana dan 

prasaranan pendidikan. Namun, dakwah ini terprogram karena dalam mengutus 

                                                   
147H. Moh. As’ad, “Pangaja Madecengnge”, dalam Majalah Almauidzatoel-Hasanah, No. 

2 (Sengkang, 1941), h. 11. 
148Alih tulisan Bugis ke Latin oleh Penulis 
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beberapa santri yang menjadi muballigh di setiap desa, baik bertugas untuk setiap 

Jum’at atau sebulan penuh dalam bulan Ramadhan berusaha mencapai visi 

pemurnian Islam.  

Konsep pendidikan Islam dan dakwah Islamiyah Anregurutta Al-Alimu Al-

Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy merupakan representasi 

dari pemurnian ajaran Islam atau lebih dikenal dengan istilah purifikasi. Pendekatan 

purikatif memandang bahwa tauhid Islam harus tetap murni, terpelihara seperti 

pada masa awal kedatangan Islam yang jernih.149  

Purifikasi atau gerakan pemurnian Islam Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah 

As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy mengarah pada dua sasaran, yakni: 

Wajo dapat diklasifikasikan dalam dua pokok, yaitu: 

Pertama, Pemurnian dalam hal akidah. Pemurnian ini dalam rangka 

membersihkan akidah dari segala hal yang mencampuri keimanan manusia kepada 

Allah swt. Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad 

Al-Bugisy dengan gigih menolak yang berbau syirik dalam pengamalan-

pengamalan ajaran Islam seperti tahayul, bid’ah, dan khurafat yang telah lama 

dipraktekkan masyarakat Wajo.  

Kedua, Pemurnian dalam hal syari’ah. Syari’ah dalam Islam, berhubungan 

erat dengan amaliyah dan menaati segala tuntunan Allah swt., dalam al-Qur’an. 

Dalam hal ini, Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad 

As’ad Al-Bugisy menegaskan, membersihkan dan mengembalikan ajaran Islam 

yang tercampur dengan tradisi atau budaya lain. Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah 

                                                   
149Musafir Pababbari, Sosiologi Masyarakat Islam (Makassar: CV. Syahadah Creative 

Media, 2017), h. 89 
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As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy mengembalikan segala urusan 

pengamalan yang sudah ditetapkan oleh Allah swt., dan Nabi Muhammad saw. 

Mempelajari dan memahami kembali al-Qur’an dan al-Sunnah yang nantinya 

seperti masyarakat Wajo memiliki dasar hukum dalam mengamalkan ajaran Islam. 

 Perpaduan antara latar belakang keluarga angsawan dan ulama dengan 

potensi pribadinya membuat Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj 

Muhammad As’ad Al-Bugisy mampu menggerakkan mayarakat Wajo dan 

sekitarnya untuk maju. Kuncinya adalah memajukan masyarakat melalui 

Pendidikan Islam dan Dakwah Islamiyah.  

 

B. Langkah-langkah Pemurnian Islam Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-

Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy 

1. Komunikasi dengan Arung Matowa Wajo 

Sekitar awal abad ke-20 M, seorang ulama  berasal dari Ganra Soppeng yang 

bernama H. Katu. Ulama tersebut sangat dikenal di daerah Sulawesi, Pasere (Tanah 

Pasir Kalimantan) dan Toli-toli (Sulawesi Tengah). Ia berdakwah menggunakan 

cara ekstrim dalam memberantas kebodohan dan kemusyrikan masyarakat, ia tidak 

segan-segan mengkafirkan serta mengucapkan kebenaran di hadapan raja yang 

berkuasa, walaupun hal itu tidak disenangi oleh raja. Akibatnya dakwah yang 

dilakukan oleh ulama itu mendapat rintangan dan hambatan dari pihak penguasa. 

Hal itu menyebabkan para ulama lainnya, lebih berhati-hati dalam menjalankan 

dakwahnya, di mana mereka lebih memilih diam atau cukup dengan berdoa kepada 



87 

 

 
 

Tuhan agar apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh masyarakat dapat berubah dan 

berhenti.150 

 Peristiwa yang disebutkan diatas menjadi pelajaran dan bahan masukan 

yang sangat berharga pada diri Anrgurutta Al-Allamah Haji Muhammad As'ad 

dalam melaksanakan dakwah Islam untuk memurnikan ajaran-ajaran Islam di 

daerah tempat asalnya (Wajo, Sulawesi Selatan). Oleh karena itu, ia berusaha 

melakukan pendekatan-pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan 

pemerintah yang dianggap dapat membantu dalam usahanya memurnikan ajaran 

Islam. Salah satu cara pendekatan yang dilakukan ialah mengawini tokoh 

pergerakan Muhammadiyah di Wajo, yaitu putri dari H. Mahmud (isteri kedua 

Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy), 

sehingga dengan demikian jamaah Muhammadiyah tidak apatis terhadap kehadiran 

dan usaha-usaha yang dilakukan oleh Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh 

Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy.  Di samping itu, Anregurutta tidak mengabaikan 

ulama-ulama yang ada di Sulawesi Selatan dan senantiasa menjalin hubungan baik dengan 

mereka. Di antaranya adalah Anregurutta H. Sayid Mahmud Abdul Jawad di Bone (mantan 

Mufti di Madinah), Syekh Abdullah Dahlan, konsul Muhammadiyah di Makassar, Syekh 

Abdullah Dahlan Garut dan Anregurutta H. Ahmad Bone.151 

Selain itu, Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad 

As’ad Al-Bugisy berprinsip bahwa keadaan masyarakat yang parah ini adalah 

karena kurang berfungsinya umara’ sebagai pengayom dan pembimbing 

                                                   
150 Zainuddin Hamka, Corak Pemikiran Ke Agamaan. Gurutta H. Muh. As’ad al-Bugisi 

(Jakarta: Balai Litbang dan Diklat Pus Litbang Lektur Ke-Agamaan Dep. Agama RI Jakarta, 2009), 

h. 312 
151Zainuddin Hamka, Corak Pemikiran Ke Agamaan. Gurutta H. Muh. As’ad al-Bugisi, h. 

313. 
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masyarakat. Umara’ menurut istilah yang digunakan Anregurutta Al-Alimu Al-

Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy adalah pemerintah daerah 

yang waktu itu bergelar Arung Matowa. Arung Matowa ini lebih banyak 

memelihara adat dari pada agama. Agama harus menyusaikan diri dengan adat atau 

adat lebih dipertuan daripada agama, sehingga ulama tidak dapat berbuat 

banyak.pengajian yang dilakukan di rumah-rumah ulama sangat terbatas 

pengunjungnya. Terlebih lagi pengajaran dan pengalaman ajaran Islam mendapat 

pengawasan dari pemerintah Belanda sehingga tidak dapat berbuat banyak. 

Asumsi yang sama dikemukakan oleh Mattulada, bahwa pengislaman di 

Sulawesi Selatan di tangani oleh raja, sehingga ulama yang mengajarkan agama 

Islam mendapat pengawasan ketat pula dari raja. Kebiasaan yang sudah 

membudaya seperti menyabung ayam dengan berjudi, meminum minuman keras 

(balllo), jangan dijadikan satu larangan karena akan mengganggu ketentraman 

masyarakat”.152 Perjuangan untuk amr ma’ruf dan nahi munkar (mengajak berbuat 

baik dan melarang perbuatan yang buruk) bukan hanya membutuhkan ilmu 

pengetahuan, tetapi juga memerlukan kesabaran, ketekunan,dan niat yang ikhlas. 

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah 

As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy melakukan pendekatan kepada 

Arung Matowa, karena prinsip Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj 

Muhammad As’ad Al-Bugisy apabila hendak memperbaiki kerusakan dalam suatu 

daerah atau negara, haruslah dimulai dari atas, karena yang di bawah atau rakyat 

                                                   
152Mattulada, Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), h. 25 
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mudah mengikut apabila yang memberi contoh adalah orang yang berkuasa atau 

orang yang dihormati dan dicintai.  

Bagi orang Bugis Makassar, ketaatan pada raja adalah mutlak, sehingga apa 

yang dikatakan oleh raja maka dengan cepat rakyatnya melaksanakan perintah raja 

tersebut. Dalam konsep Muller Kruger disebut sebagai “Cius region, eius 

religio”153 (siapa pemilik negeri adalah pemilik agama). 

Keadaan tersebut sangat dipahami oleh Anregruttta Al-Allamah Haji 

Muhammad As'ad. Maka ia mengadakan pendekatan kepada pihak penguasa Wajo 

pada saat itu, yaitu Arung Matowa Wajo La Oddang Datu La Rompong, Arung 

Peneki (1926-1933M), serta Petta Ennennge, selaku pembantu Arung Matowa, 

istilah sekarang sebagai menteri, yaitu: 154  

a. Andi Makkaraka, sebagai Ranreng Bentempola, mengepalai pekerjaan umum, 

yaitu urusan jalanan, jembatan dan sebagainya. 

b. Andi Makkulau, sebagai Ranreng Talo Tenreng, mengepalai hakim-hakim. 

c. Andi Ninnong, sebagai Ranreng Tuwa, mengepalai urusan keuangan. 

d. Andi Cella, sebagai Patola Wajo, mengepalai kepolisian. 

e. Andi Tenriampa, sebagai Billa Wajo dan Datu Pammana walaupun jabatan itu 

belum dilaksanakan karena masih anak-anak masih duduk di bangku sekolah. 

f. Andi Pallawarukka, sebagai Cakkuridi Wajo (suatu gelar yang diberikan 

kepadanya yang berarti cerdas dan terampil) dan Arung Gilireng, namun 

                                                   
153Th. Muller Kruger, Sedjarah Geredja Indonesia (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1966), 

h. 21. 
154Zainuddin Hamka, Corak Pemikiran Ke Agamaan. Gurutta H. Muh. As’ad al-Bugisi, h. 

312. 
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jabatannya ini belum dilaksanakan karena masih dibawah umur dan masih 

sekolah. 

Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-

Bugisy memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sehingga Arung Matowa 

Wajo memberikan bantuan berupa masjid permanen yang disumbangkan untuk 

tempat beribadah, pegajian dan pendidikan masyarakat Wajo pada umumnya. 

Bantuan Arung Matowa Wajo menggugah hati Petta Ennengnge.155 Petta 

Ennengnge tidak ketinggalan pula memberikan bantuan dengan membangun 

gedung sekolah disamping masjid yang disambungkan oleh Arung Matowa. Para 

penguasa wajo ini menyambut baik partisipasi masyarakat yang diberikan kepada 

Anregruttta Al-Allamah Haji Muhammad As'ad dalam membina Madrasah 

Arabiyah Islamiyah Wajo. Masjid dan gedung Madrasah tersebut dibangun di 

samping rumah Anregruttta Al-Allamah Haji Muhammad As'ad.156 

Gedung yang disumbangkan untuk bantuan pendidikan tersebut di atas 

dapat dilihat saat ini di Jl. H. Muhammad As’ad No. 79 di Kota Sengkang. Gedung 

tersebut masih berdiri dengan megah  dan menjadi saksi sejarah adanya kerjasama 

yang terjalin dengan baik antara Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-

Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy dan umara’ (Arung Matowa) sebagai 

pemerintah dan pemegang kekuasaan di Wajo. Bantuan tersebut diperoleh karena 

komunikasi yang baik dengan pemerintah dan sebaliknya pemerintahpun melihat 

                                                   
155Abd. Razak Dg. Patunru, Sejarah Wajo (Makassar : Yayasan Kebudayaan Sulawesi 

Selatan dan Tenggara, 1964), h. 77-78.  
156156Zainuddin Hamka, Corak Pemikiran Ke Agamaan. Gurutta H. Muh. As’ad al-Bugisi, 

h. 313. 
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ketulusan hati Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad 

As’ad Al-Bugisy yang ingin memperbaiki akidah masyarakat Wajo melalui gerakan 

pemurnian Islamnya.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pemurnian Islam 

yang dilakukan oleh Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj 

Muhammad As’ad Al-Bugisy sangat disokong oleh kharismatik Arung Matowa, 

karena doktrin tentang legitimasi raja sangat efektif dalam rangka percepatan 

pemurnian Islam di Wajo.  

2. Mengaji Tudang  

Sejak tahun 1910-1920 M, masyarakat Wajo sebenarnya sudah terbiasa 

mendengarkan dan menyaksikan pengajian, sebagaimana para ulama setempat 

menggelar pengajian di kediamannya masing-masing, seperti pengajian 

dikediaman H. Abdul Aziz Gobe (Imam Sengkang) dan H. Ambo Emme. Selain 

itu, juga terdapat pengajian di Belawa kediaman H. Martang dan di Tosora 

kediaman H. Makkatau. Muatan pengajian pada waktu itu membahas Akidah dan 

Syari’ah Islam (cara sholat, puasa, dan ibadah lainnya). Namun Jumlahnya sangat 

terbatas karena tidak bisa tersampaikan ke daerah terpencil karena komunikasi antar 

daerah harus dilalui dalam kurun waktu 1 (satu) atau 2 (dua) hari.157 Itulah sebabnya 

pengajian-pengajian tersebut tidak membuat masyarakat antusias dan tertarik 

mempelajari Islam. 

                                                   
157Sitti Salmiah Dahlan, Rihlah Ilmiah AGH Muhammad As'ad dari Haramain ke Wajo 

Celebes, Sebuah Perjalanan Religi Untuk Membangun Madrasah Arabiyah Islamiyah di Wajo 

Bugis Makassar (Cet. II; Jakarta: Rabbani Press, 2014), h. 210. 
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Pada saat Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad 

As’ad Al-Bugisy di Sengkang (1347 H/1928 M), ia juga membuka pengajian 

dirumahnya dengan menggunakan sistem halaqah (mengaji tudang) yaitu duduk 

melingkar didepan Anregurutta. Pengajian ini mengkaji beberapa macam kitab 

agama Islam yang telah ditetapkan oleh anregruttta, dalam bahasa Bugis disebut 

mangngaji kitta (mengkaji beberapa kitab agama Islam). Dalam pengelolaan 

pengajian kitab ini, Anreguruttta Al-Allamah Haji Muhammad As'ad membagi 

dalam 3 (tiga) waktu dengan materi yang diatur sebagai berikut:158 

a. Setelah selesai melaksanakan shalat duhur, mereka belajar ilmu nahwu.  

b. Setelah melaksanakan shalat ashar, mereka belajar ilmu sharf. 

c. Selah melaksanakan shalat magrib, mereka belajar fiqh. 

Jumlah santri pada saat itu relatif masih sedikit, namun satu tahun kemudian,  

pengajian tersebut mendapat perhatian dan sambutan yang besar dari masyarakat, 

sehingga santri-santriya semakin hari semakin bertambah banyak, baik yang berasal 

dari dalam maupun dari luar daerah Wajo.159 Keadaan ini menyebabkan santri tidak 

tertampung lagi di rumah Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj 

Muhammad As’ad Al-Bugisy.  

Melihat kondisi tersebut, pemerintah setempat turut memberi perhatian 

kepada pengajian yang dipimpin oleh Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh 

                                                   
158Sitti Salmiah Dahlan, Rihlah Ilmiah AGH Muhammad As'ad dari Haramain ke Wajo 

Celebes, Sebuah Perjalanan Religi Untuk Membangun Madrasah Arabiyah Islamiyah di Wajo 

Bugis Makassar (Cet. II; Jakarta: Rabbani Press, 2014),  h. 204. 
159Daud Ismail, al-Ta’arif Bi al-Alim al-Allahma al-Syekh al-Haj Muhammad As’ adal-

Buqisi, h. 11. 
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Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy dengan memberikan sarana berupa gedung 

tempat proses belajar mengajar yang bertempat di samping Masjid Jami’ Sengkang.  

Dapat dikatakan bahwa mengaji tudang merupakan perkumpulan informal 

yang bertujuan megajarkan dasar-dasar agama pada masyarakat umum sehingga 

pengajian ini sangat vital sebagai pendidikan Islam terhadap masyarakat. Disinilah 

bedanya dengan Madrasah Arabiah Islamiyah (MAI) yang memberikan pelajaran 

khusus untuk konsumsi kader masyarakat.  

3. Tahfiz Al-Qur'an 

Selain mappangngaji tudang, Anregruttta Al-Allamah Haji Muhammad 

As'ad juga membuka tahfiz al-Qur’an yang pada awalnya diasuh langsung oleh 

beliau sendiri dengan naghom (dalam bahasa Bugis mallagu) yang indah. Pada 

mulanya Tahfizul Quran tersebut diasuh sendiri oleh Anregurutta Al-Alimu Al-

Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy dengan menggunakan dua 

sistem menghafal yaitu bagi mereka yang telah lancar membaca al-Quran, meraka 

diharuskan menghafal lembar perlembar untuk dihadapkan kepada gurunya yang 

lazim disebut dalam bahasa Bugis maddarasaq. Cara lain yang dilakukan 

Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy 

dengan cara membacakan ayat-ayat tertentu kepada muridnya secara berulang 

sampai dihapal dengan baik. Cara ini dipergunakan bagi anak-anak dan tuna 

netra.160 

 Anregruttta Al-Allamah Haji Muhammad As'ad memimpin hafalan al-

Qur'an dicela-cela kesibukannya dan diwaktu senggangnya. Pada tahun 1929 M 

                                                   
160Muh. Hatta Walinga, Warisan Intelektual Sang Maha Guru: Biografi K.H.Muhammad 

As'ad (Anregurutta Syekh Al-'Allamah Muhammad As'ad) , h. 92. 
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murid makin bertambah banyak, iapun meminta bantuan kepada Syekh Ahmad 

Afifi (dengan gelar puang massere), puang artinya orang yang disejajarkan 

derajatnya dengan bangsawan atau gelar penghormatan kepada seseorang. Massere 

adalah sebutan negara Mesir bagi orang Bugis. Gelar puang massere  dilekatkan 

padanya karena dia adalah ulama alumni Al-Azhar Mesir.161  

Syekh Ahmad Afifi (Puang Massere) bertugas membantu Anregruttta Al-

Allamah Haji Muhammad As'ad mengasuh Tahfiz  al-Quran. Dalam melaksanakan 

tugasnya Syekh Ahmad Afifi hanya menerima murid yang telah lancar membaca 

al-Quran. Sistem yang dipergunakan Syekh Ahmad Afifi dalam membina Tahfiz  

al-Quran tetap berpedoman pada sistem yang telah diterapkan oleh Anregruttta Al-

Allamah Haji Muhammad As'ad, yakni menerima murid itu menghadap satu 

persatu secara bergilir. 162 

Penghafal al-Qur'an berjumlah puluhan siswa dan hal ini berlangsung 

sampai beliau wafat.163 Kapabilitasnya dalam memimpin hafalan al-Qur’an tidak 

diragukan lagi, karena memang sejak Anregruttta Al-Allamah Haji Muhammad 

As'ad berusia 14 tahun, tepatnya pada tahun 1340 H/ 1921 M, ia telah menghafal 

al-Qur'an 30 juz.164 Itulah sebabnya tidak sedikit diantara siswa yang tertarik 

mengikuti pendidikan ini. 

                                                   
161 Bahaking Rama, “Pembaharuan Pesantren As’adiyah Sengkang Sulawesi Selatan”, 

Disertasi, (Jakarta: PPs IAIN Syahid Jakarta, 2000), h. 94. 
162Muh. Hatta Walinga, Warisan Intelektual Sang Maha Guru: Biografi K.H.Muhammad 

As'ad (Anregurutta Syekh Al-'Allamah Muhammad As'ad), h. 93. 
163 Daud Ismail, al-Ta’arif Bi al-Alim al-Allahma al-Syekh al-Haj Muhammad As’ad al-

Buqisi, h. 16. 
164 H. Hamzah Manguluang, Riwayat Guru Besar H. Muhammad As’ad (Sengkang: t.p., 

1990). h. 1. 
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Tahfiz al-Qur’an yang dibentuk oleh Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-

Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy ini dapat menjadikan santrisantrinya 

lebih mencintai al-Qur’an, sehingga dikemudian hari akan terbentuk manusia yang 

baik dan berakhlakul karimah yang akan berimplikasi terhadap ketentraman dan 

kedamaian masyarakat Wajo. 

Upaya untuk mengajarkan al-Qur’an termasuk urusan yang terhitung vital 

dan tinggi nilainya. Tentu untuk mengajarkannya, Anregurutta Al-Alimu Al-

Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy kaya dengan warisan ilmu 

dan keterampilan pendidikan lain yang dapat menunjang dalam merealisasikan 

harapannya dengan sebaik mungkin. 

4. Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) 

Pada bulan Mei 1350 H/1930 M, Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-

Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy merubah sistem pendidikan halaqah 

(mengaji tudang) menjadi sistem klasikal yang diberi nama Madrasah Arabiyah 

Islamiayah (MAI).165 Nama Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj 

Muhammad As’ad Al-Bugisy tersebar luas, sehingga banyak santri yang 

berdatangan dari berbagai daerah untuk menuntut pengetahuan Islam. Bukan hanya 

satri pemula yang datang untuk menuntu ilmu pengetauan Islam, melainkan banyak 

juga diantara mereka yang telah memiliki bekal pengetahuan agama yang diperoleh 

ditempat lain.166 

Setelah berjalan lebih kurang dua tahun lamanya, pemerintah dan tokoh 

agama serta pemuka masyarakat bersepakat membangun sekolah di depan dan di 

                                                   
165 H. Hamzah Manguluang, Riwayat Guru Besar H. Muhammad As’ad, h. 8. 
166 Abd. Kadir ahmad, Ulama Bugis, h. 308.  
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samping kiri kanan Masjid Jami’ Sengkang. Sementara Anregurutta Al-Alimu Al-

Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy tetap mendiami rumah 

tempat tinggalnya yang bersahaja, kecil dan beratapkan sirap bambu, berdinding 

anyaman bambu dan bertiang kayu dalam bentuk silinder, dengan volume fisik; 

panjang sepuluh meter dan lebar lima meter yang terletak di sebelah selatan Masjid 

Jami’ Sengkang. Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad 

As’ad Al-Bugisy mendiami rumah tersebut lebih kurang tujuh tahun lamanya 

kemudian pinda kesebelah barat Masjid Jami’ dengan kondisi tempat tinggal yang 

layak dan relatif lebih baik dari rumah yang terdahulu. Namun, kesemuanya itu 

tidak menjadi tujuan utama bagi Anregurutta, karena baik rumah terdahulu maupun 

yang ditempati kemudian keduanya dijadikan tempat mengemban misi pemurnian 

Islam di Wajo.167 

Pada periode ini terdapat empat tingkat pendidikan formal yang 

dikembangkan dan satu kelas pengkaderan ulama sebagai berikut:168 

1) Tingkat Ibtidaiyah, lama belajarnya 4 (empat) tahun, pelajaran yang 

diberikan semuanya menggunakan pengantar bahasa Arab. Bahasa Arab ini 

digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam lingkungan pesantren 

ataupun di luar pesantren sehingga menjadi bahasa kedua yang dikuasai oleh 

santri sesuda bahasa Bugis. Bahkan, diantara mereka lebih menguasai 

                                                   
167 Daud Ismail, al-Ta’arif Bi al-Alim al-Allahma al-Syekh al-Haj Muhammad As’ adal-

Buqisi, h. 11-12 
168 Sitti Salmiah Dahlan, Rihlah Ilmiah AGH Muhammad As'ad dari Haramain ke Wajo 

Celebes, Sebuah Perjalanan Religi Untuk Membangun Madrasah Arabiyah Islamiyah di Wajo 

Bugis Makassar,  h. 149. 
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bahasa Arab dari pada bahasa Indonesia. Mata pelajaran bagi Ibtidaiyah ini 

adalah Tafsir, Hadits, Fiqh, Tauhid, dan Akhlak. 

2) Tsanawiyah, lama belajarnya 3 (tiga) tahun. Santri yang dinyatakan lulus 

boleh melanjutkan pendidikannya ke tingkat Tsanawiyah, terutama mereka 

yang telah mahir menggunakan bahasa Arab dan telah diakui oleh 

Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-

Bugisy. Mata pelajaran tingkat Tsanawiyah adalah Tafsir, Hadits, Fiqh, 

Ushul Fiqh, Tauhid, Nahwu, Shartf, Balaghah, Bayan dan Ilmu Manthiq, 

dengan peraktek pidato dalam bahasa Arab yang diadakan sekali dalam 

sepekan. Murid tingkat Tsanawiyah yang terpilih oleh Anregurutta Al-

Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy diberi 

tugas mengajar di tingkat Ibtidaiyah atau bahkan pada tingkat Tsanawiyah. 

Santri yang dinyatakan lulus pada jenjang Tsanawiayah dapat melanjutkan 

pelajarannya pada tingkat Aliyah. Setelah menyelesaikan pendidikan di 

Tsanawiyah dan sebelum memasuki jenjang pendidikan Aliyah, santri harus 

mengikuti satu jenjang lagi yang akan mengantar ke jenjang Aliyah yaitu 

Tahdiriyah. 

3) Tahdiriyah, lama belajarnya adalah 1 (satu) tahun. Tingkatan ini adalah 

sebagai kelas persiapan untuk meyakinkan bahwa santri tersebut benar-

benar telah siap mental dan telah menguasai bahasa Arab dengan segala 

seluk-beluknya.  

4) Tingkat Aliyah, lama belajarnya 3 (tiga) tahun. Pada tingkat Aliyah ini 

adalah pendalaman ilmu-ilmu yang telah dimiliki pada tingkat Tsanawiyah 
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ditambah mata pelajaran akhlak, Ilmu Faraidh dan Ilmu ‘Arudh. Pada 

tingkat Aliyah ini pula telah ditambah kan mata pelajaran umum seperti: 

Ilmu bumi, Ilmu hayat, Ilmu Alam, Ilmu Handasan (Aljabari dan Ilmu Ukur) 

dan Ilmu Geografi. 

5) Kelas pengkaderan ulama, kelas yang tidak dibatasi waktunya dan tidak ada 

jenjang kelasnya, tetapi apabila telah lulus ujian yang diadakan langsung 

oleh Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad 

Al-Bugisy, maka merekapun boleh pulang ke kampung masing-masing dan 

diberi izin untuk membuka cabang di daerahnya. 

Berlatar belakang pendidikan madrasah al-Falah, sebuah lembaga 

pendidikan formal yang terkenal di Mekah al-Mukarramah Anreguruta Al-Allamah 

Haji Muhammad As’ad mentransfer sistem pendidikan tersebut ketengah 

masyarakat bugis di Sengkang.169 

Pada saat madrasah ini mengalami kemajuan pesat, menurut Anregurutta H. 

Daud Ismail, ada tiga tingkatan murid Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh 

Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy yang kemudian membantu mengajar pada 

Madrasah Arabiyah Islamiyah, yaitu angkatan pertama dijadikan guru bantu asisten 

(pembantu) dalam melaksanakan tugasnya. Anregurutta memilih murid-murid 

seniornya, yang kesemuanya telah mengecap pendidikan di tempat lain sebelum 

belajar pada beliau. Diantara murid-muridnya yang diangkat asisten adalah H. 

                                                   
169 Abd. Kadir ahmad, Ulama Bugis, h. 306 
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Abdurrahman Ambo Dalle, H. Daud Ismail, H. Habe, H. Zainal Abidin, H. 

Hasanuddin, H. Langkah, H. Benawa dan H. Muhammad Ja'far Hamzah.170 

 Angkatan kedua seperti H. Muhammad Yunus Martan (Belawa Wajo), H. 

Muhammad Abduh Pabbaja (Sidenreng), H. Muhammad Yusuf Hamzah, H. 

Muhammad Tahir masing-masing dari (Jalang Wajo). Abd Akib (Palopo Luwu), 

Abbas dan Abd Salam yang keduanya (Sidrap). H. Muhammad (Soppeng), H. 

Mahmud (Bone), H. Ali (Bone), H. Nurdin Safa dan H. Abd Rahman (Bulu Patila), 

H. Yusuf (Bone). Nama-nama dari angkatan kedua ini memikul dua amanah, yaitu 

belajar dan mengajar.171 

Angkatan ketiga ialah mereka yang telah tamat (Tsanawiyah tiga tahun), 

seperti H. Muhammad Amin Nasir (Sengkang), H. Muhammad Zaid (Bone), H. 

Muhammad Yusuf Surur (Bone), H. Galib, H. Harun Rasyid, H. Abd Malik, dan 

masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan disini.172 

Jenjang pendidikan yang tersusun dengan baik tersebut di atas, 

menunjukkan bahwa Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj 

Muhammad As’ad Al-Bugisy telah memiliki perencanaan yang matang untuk 

membina sebuah lembaga pendidikan Islam. Pekerjaan seperti ini membutuhkan 

pengorganisasian yang tepat yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang siap 

untuk menjadi pemimpin disertai jiwa besar dan keikhlasan untuk membina 

masyarakat.  

                                                   
170Daud Ismail, al-Ta’arif Bi al-Alim al-Allahma al-Syekh al-Haj Muhammad As’ad al-

Buqisi, h. 12. 
171Daud Ismail, al-Ta’arif Bi al-Alim al-Allahma al-Syekh al-Haj Muhammad As’ad al-

Buqisi, h. 12. 
172 Daud Ismail, al-Ta’arif Bi al-Alim al-Allahma al-Syekh al-Haj Muhammad As’ad al-

Buqisi, h. 13. 
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Saat-saat terakhir menjelang wafat, Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-

Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy mengingatkan bahwa madrasah ini 

adalah pelita umat manusia dalam kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. 

Selanjutnya Madrasah Arabiyah Islamiyah tetap dipelihara dan diteruskan 

pembinaannya kepada muridnya yang telah mengabdi pada Madrasah Arabiyah 

Islamiyah.173  Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad 

As’ad Al-Bugisy telah mengabdikan tenaga, waktu dan seluruh kemampuannya 

untuk membina Madrasah Arabiyah Islamiyah selama 22 (dua puluh dua) tahun. 

Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-

Bugisy wafat pada hari Senin, 12 Rabiul Awal 1372 H bertepatan dengan 29 

Desember 1952 M, atau dua tahun setelah Sulawesi Selatan melepaskan diri dari 

pemerintahan Negara Indonesia Timur (NIT) buatan Belanda bersama dengan 

wilayah-wilayah Indonesia lainnya melalui konferensi Meja Bundar di Belanda 

pada bulan November-Desember 1949, kecuali Irian Barat yang nanti diintegrasi 

Republik Indonesia pada tahun 1962.174  

 Mengenang jasa-jasa Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj 

Muhammad As’ad Al-Bugisy sebagai tokoh pendiri dan pembina Madrasah 

Arabiyah Islamiyah (MAI) Wajo, serta ulama pertama yang mempraktikkan 

pendidikan pondok pesantren dengan sistem klasikal, maka pada tanggal 25 

Sya’ban 1372 H yang bertepatan dengan tanggal 9 Mei 1953, murid-muridnya 

                                                   
173Daud Ismail, al-Ta’arif Bi al-Alim al-Allahma al-Syekh al-Haj Muhammad As’ad al-

Buqisi, h. 3. 
174 H. M. Dahlan M, Tokoh-Tokoh Muslim Berpengaruh Sulawesi Selatan (Gowa, Sulsel: 

Tallasa Media, 2020), h.58. 
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sepakat mengubah nama Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) menjadi Pondok 

Pesantren As’adiyah.175 

 “As’adiyah” suatu nama perguruan yang tidak sekadar mengabadikan nama 

Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy, 

tetapi juga nama perguruan tersebut mengandung harapan agar santri-santri yang 

belajar di perguruan tersebut dapat mewarisi ilmu dan kemasyhuran Anregurutta 

Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy. 

Gerakan pendidikan Islam yang dirintis oleh Anregurutta Al-Alimu Al-

Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy menandai munculnya 

zaman baru di daerah Bugis dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Anregurutta 

menjadikan lembaga pendidikan sebagai wadah membina calon-calon ulama. 

Bahkan beberapa calon-calon ulama yang dibinanya telah menjadi ulama terkenal 

setelah beliau meninggal.  

5. Pembentukan Kader Muballigh 

Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-

Bugisy mempersiapkan keder-kadernya dalam menjalankan dakwah Islamiyah. 

Usaha-usaha yang dilakukan oleh Anregurutta melalui rangka kaderisasi dengan 

cara pemantapan bekal muballigh. Sebelum muballigh ke tengah masyarakat untuk 

menjalankan tugas dakwahnya, terlebih dahulu mererka dibekali ilmu yang dapat 

membantunya dalam tugas tersebut. Disinilah letak fungsi dan peranan madrasah 

sebagai tempat mengisi pembekalan kader dengan ilmu pengetahuan agama yang 

mendalam serta ilmu pengetahuan umum yang luas. Selain bekal ilmu, praktik dari 

                                                   
175Muh. Yunus Pasanreseng, Sejarah Lahir dan Pertumbuhan Pondok Pesantren 

“As’adiyah” Sengkang (Sengkang: Pengurus Besar As’adiyah, 1989-1992), h. 23. 
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materi yang telah diterima oleh para santri diaplikasikan dengan latihan berpidato 

di depan kelas. Bukan hanya bekal materi, melainkan Anregurutta juga 

menjelaskan kepada muballigh-muballighnya tentang lingkungan (keadaan) 

masyarakat Wajo yang akan menjadi pendengarnya, karena dalam berpidato harus 

memberikan kesan kepada pendengar agar dapat tergugah hatinya untuk merubah 

sikapnya.176 Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad 

As’ad Al-Bugisy senantiasa melatih para calon muballigh agar tidak canggung 

menghadapi masyarakat ramai. 

Kegiatan tersebut diatas dilakukan oleh Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah 

As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy setiap hari Kamis dengan 

menunjuk beberapa santri dari tiap-tiap kelas dan tiap tingkatan secara bergiliran 

untuk berpidato di hadapan para temannya. Bagi mereka yang sudah layak, dapat 

diutus untuk membawakan ceramah pada hari-hari besar Islam seperti Maulid, Isra' 

Mi'raj, dan bahkan berkhutbah.177 Sehingga, Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-

Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy As'ad dapat dengan cepat mencetak 

kader-kader muballigh yang terampil dan cakap dalam berbagai bidang. 

Dakwah Islamiyah yang dibawakan oleh muballigh yang telah dikader oleh 

Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy 

bertujuan untuk memberikan kesadaran dan pelajaran agar setiap aktivitas 

keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Wajo harus seiring dengan petunjuk 

al-Qur’an dan al-Sunnah. Perkumpulan muballigh ini deketuai langsung oleh 

                                                   
176Muh. Hatta Walinga, Warisan Intelektual Sang Maha Guru: Biografi K.H. Muhammad 

As’ad (Anregurutta Syekh Al-‘Allamah Muhammad As’ad), h. 127. 
177Muh. Hatta Walinga, Warisan Intelektual Sang Maha Guru: Biografi K.H. Muhammad 

As’ad (Anregurutta Syekh Al-‘Allamah Muhammad As’ad), h.127. 
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Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy, 

sedangkan angota-anggotanya adalah murid-muridnya sendiri yang memiliki 

kapabilitas yang memadai dan senantiasa siap baik diwaktu siang maupun diwaktu 

malam.178 

Selain itu, kader muballigh yang telah dibentuk oleh Anregurutta Al-Alimu 

Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy juga menghancurkan 

sejumlah berhala, seperti ditebangnya pohon-pohon sebagai tempat penyembahan 

dan dianggap keramat. Anregurutta H. Daud Ismail (murid langsung Anregurutta 

Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy) menyatakan 

bahwa antara tahun 1933-193 M sudah ada kurang lebih 200 (dua ratus) buah 

berhala dan tempat-tempat pemujaan lainnya di Wajo yang berhasil dibongkar oleh 

muballigh-muballigh yang telah ditugaskan oleh Anregurutta. Dari sejumlah 

berhala yang dibongkar itu hanya terhitung yang besar saja, belum termasuk yang 

kecil.179 Hal tersebut menunjukkan bahwa Anregurutta sangat tegas dalam 

memurnikan pemahaman agama masyarakat Wajo. 

Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-

Bugisy begitu ikhlas dalam menjalankan misi pemurnian Islam. Anregurutta tidak 

pernah terlibat dalam pemerintahan. Bahkan, pernah waktu Japan ke Indonesia, 

beliau bersama muballigh-muballigh bantunya diajak untuk digaji tetapi beliau 

tidak mau, karena beliau tidak ingin keikhlasannya berkurang. Anregurutta 

                                                   
178 H. Hamzah Manguluang, Riwayat Guru Besar H. Muhammad As’ad, h. 5. 
179Muh. Arsyad, Aqidah Islam yang Dikembangkan Pesantren As’adiyah, (Segkang, 1987). 

Dikutip dalam Disertasi, H. M. Sabit. AT, "Gerakan Dakwah H. Muhammad As’ad Al-Bugisi", 

Disertasi (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2012), h. 221.   
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berpesan “kalau kamu mau berpidato, pertama-tama ikhlaskan dahulu hatimu 

jangan kamu ingat ini dan itu”.180 

Selain kegiatan dakwah yang Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh 

Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy lakukan dengan murid-muridnya di berbagai 

desa-desa yang ada di Wajo sebagaimana yang dijelaskan diatas, juga dengan 

manajemen yang baik dan pengaturan waktu yang tepat, Anregurutta tetap 

berupaya kembali ke Sengkang dan selalu hadir di Masjid Jami’ dan memberi 

pengajian secara kontinu. Pendengarnya terdiri dari berbagai komponen dan lapisan 

masyarakat, baik masyarakat awam, intelektual dan terutama masyarakat santri. 

Pengajian itu dilaksanakannya antara Magrib dan Isya, dan disambungkan pula 

sesudahnya shalat Subuh mulai pukul 05.00-06.30.181   

Pekerjaan tersebut di atas bukanlah hal yang gampang sebab objek dakwah 

yang mereka prioritaskan adalah masyarakat yang ada di desa-desa yang lokasinya 

relatif jauh dari kota Sengkang dan untuk sampai pada tempat itu tidak selamanya 

memakai kendaraan, bahkan sering mereka tempuh dengan berjalan kaki. Tugas ini 

dilakukan dengan ketulusan yang tidak merasa lelah dan letih, teristimewa tidak 

mengharapkan imbalan kepada selain dari Allah swt. 

6. Majalah Al-Dzikra 

Anregruttta Al-Allamah Haji Muhammad As'ad terus berfikir mencari 

metode yang efisien dan efektif untuk mendidik masyarakat. Pada tahun 1357 H 

/1938 M, beliau berhasil menerbitkan majalah yang diberi nama Al-Dzikra. 

                                                   
180 Abd. Kadir ahmad, Ulama Bugis, h. 215.  
181Mardanas Safwan dan Sutrisno Kutoyo, Sejarah Pendidikan Dakwah Daerah Sulawesi 

Selatan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi 

Kebudayaan Daerah, 1980), h. 81. 
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Penerbitan majalah Al-Dzikra ini cukup membantu dalam melancarkan dakwah 

Islam sampai ke pelosok-pelosok sekitar tiga tahun lamanya. Majalah Al-Dzikra 

terbit dan beredar di masyarakat Sulawesi dan Kalimantan selama tiga tahun, 

kemudian beralih nama menjadi Al-Mau’izah Al-Hasanah pada tahun  1360 H/1941 

M.182 

Majalah Al-Mau’izah Al-Hasanah ini menggunakan bahasa Arab dan 

bahasa  Bugis.183 Majalah tersebut berisi:184 

pGj (Nasihat) 

aEstEGEs (syarat sah) 

terhE (sejarah) 

ad ad hikEm (kata-kata hikmah) 

ptEpu (pertanyaan-pertanyaan) 

pkutn ptEpu (tanya jawab) 

 

Majalah ini dimaksudkan untuk mempermudah komunikasi tertulis dengan 

masyarakat. Majalah ini dapat dikategorikan sebagai majalah dakwah yang sangat 

komunikatif antara orang-orang Bugis dalam perantauan dengan keluarga di 

kampung halamannya.  

Selain cara yang disebutkan di atas, Anreguruttta Al-Allamah Haji 

Muhammad As'ad juga melayani pertanyaan yang dikirim secara tertulis kepadanya 

dan jawabannyapun dikirim secara tertulis pula. Sebagai contoh; pertanyaan La 

Makka Pannicong Soppeng, tanggal 17 Juli 1941tentang “keberkahan”. Jawaban 

                                                   
182 Sitti Salmiah Dahlan, Rihlah Ilmiah AGH Muhammad As’ad dari Haramain ke Wajo 

Celebes, Sebuah Perjalanan Religi Untuk Membangun Madrasah Arabiyah Islamiyah di Wajo 

Bugis Makassar, h. 97. 
183 Sitti Salmiah Dahlan, Rihlah Ilmiah AGH Muhammad As’ad dari Haramain ke Wajo 

Celebes, Sebuah Perjalanan Religi Untuk Membangun Madrasah Arabiyah Islamiyah di Wajo 

Bugis Makassar, h. 84. 
184 H. Moh. As’ad, “Pangaja Madecengnge”, dalam Majalah Almauidzatoel-Hasanah, No. 

2 (Sengkang, 1941), h. 1. 
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Anreguruttta Al-Allamah Haji Muhammad As'ad adalah; berkah (dalam bahasa 

Bugis barakka) adalah suatu kebaikan yang selalu bertambah baik dalam jumlah 

maupun dalam manfaat. Anreguruttta Al-Allamah Haji Muhammad As'ad 

menambahkan pesan dari kakeknya (Guru Teru, wafat di Mekkah tahun 1325 H); 

“sappai barakkana sewwasewwae aja musappai egana karana iyamitu namana 

wija-wija barakkae muni cedde muna”.185 Artinya: Carilah sesuatu (rezeki) yang 

berkah walaupun hanya sedikit jangan mengandalkan banyaknya tapi tidak berkah, 

karena yang dapat diwarisi oleh ahli waris hanyalah yang berkah. 

Selanjutnya dalam jawaban tersebut disampaikan beberapa macam 

penjelasan tentang pengertian berkah dan mengambil perumpamaan seperti:186 

a. Anreguruttta Al-Allamah Haji Muhammad As'ad mengatakan perhatikanlah 

anjing dan kucing kalau beranak, sekali melahirkan paling sedikit tiga, 

empat atau lima, sedangkan kerbau dan sapi paling banyak dua anak waktu 

melahirkan. Tetapi kerbau dan sapi lebih banyak jumlahnya dibanding 

kucing atau anjing. Menurut Anregruttta Al-Allamah Haji Muhammad 

As'ad hal itu adalah karena kerbau banyak manfaatnya dibandingkan 

dangan dua macam binatang tersebut, yaitu anjing dan kucing. 

b. Anreguruttta Al-Allamah Haji Muhammad As'ad mengingatkan agar tidak 

membenci dunia, tetapi menundukkan dunia untuk kepentingan akhirat. 

Anregruttta Al-Allamah Haji Muhammad As'ad memberikan perumpamaan 

bahwa dunia itu adalah kendaraan bagi orang yang beriman yang dapat 

digunakan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan alat yang 

                                                   
185Muhammad As’ad, Al-Mui’izah Al-Hasanah (Sengkang: t.p., 1360 H), No. 1, h. 10. 
186Muhammad As’ad, Al-Mui’izah Al-Hasanah, h. 10-11. 
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digunakan untuk menghindari dari keburukan untuk mencapai  kebahagiaan 

di akhirat. Anreguruttta Al-Allamah Haji Muhammad As'ad menyuruh 

menyimak salah satu firman Allah swt., yaitu: Allah menjadikan malam dan 

siang, agar manusia dapat beristirahat pada malam hari dan mencari rezeki 

pada siang hari, sebagaimana disebutkan dalam QS al-Qashash 28/73 

 

َ نَْ َغ واَم  ت َبْ ت ل  َوَ يه  ن واَف  ك  َسْ ت َلَ  ارَ هَ النا َوَ لَ يْ ا َالل م  ك  َلَ لَ عَ َجَ ه  ت  مَ حْ َرَ نْ م  وَ

ونََ ر  ك  َشْ َت مْ كَ  لا عَ لَ َوَ ه  ل  ضْ  فَ
 

Terjemahnya: 

Dan adalah karena rahmat-nya, dia jadikan untukmu malam dan siang, agar 

kamu beristirahat pada malam hari dan agar kamu mencari kebahagian 

karunia-nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepadanya.187 

Ketika Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad 

As’ad Al-Bugisy menuntut ilmu di Mekah dan Madinah, ia tumbuh dan 

berkembang di tengah-tengah pergolakan dan pertentangan dari berbagai aliran 

politik dan mazhab. Namun, Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj 

Muhammad As’ad Al-Bugisy memiliki prinsip, bahwa “janganlah memandang 

aliran atau mazhab guru yang akan ditempati belajar, hal penting adalah ilmu guru 

tersebut, karena ilmu pengetahuan itu tidak mengenal aliran-aliran dan mazhab."188  

Berdasarkan hal tersebut, Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj 

Muhammad As’ad Al-Bugisy memiliki pengetahuan yang luas dan berpandangan 

                                                   
187Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya (Yogyakarta: Universitas Islam 

Indonesia, 1995), h. 394. 
188Muh. Hatta Walinga, Warisan Intelektual Sang Maha Guru: Biografi K.H. Muhammad 

As’ad (Anregurutta Syekh Al-‘Allamah Muhammad As’ad), h. 149. 
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lapang, sehingga Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad 

As’ad Al-Bugisy dapat diterima oleh semua golongan, aliran, dan mazhab. Sikap 

itulah yang menjadi modal utama baginya, sehingga meraih kesuksesan dalam 

menjalankan gerakan pemurnian Islam, untuk mengembalikan masyarakat kepada 

ajaran agama Islam yang bersih.  

Melihat langkah-langkah yang ditempuh oleh Anregurutta Al-Alimu Al-

Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy, seperti melakukan 

komunikasi dengan Arung Matowa Wajo, melaksanakan mengaji tudang, 

membentuk tahfiz al-Qur’an, mendirikan Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI), 

dan menerbitkan majalah al-Dzikra merupakan representasi dari pemurnian ajaran 

Islam atau lebih dikenal dengan istilah purifikasi.  

 

C. Pengaruh Gerakan Pemurnian Islam Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah 

As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy terhadap Sikap Keagamaan 

Masyarakat Wajo 

Gerakan pemurnian Islam Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-

Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy dimulai pada tahun 1928 M. Dengan strategi 

yang mapan dan kebijaksanaan yang tinggi, maka tampaklah sinar keberhasilan dari 

pemurnian Islam Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad 

As’ad Al-Bugisy. Pengaruh pemurnian Islam tersebut dapat diklasifikasikan pada 

3 (tiga) bidang, yakni: 

1. Bidang Akidah 

Sesuai dengan maksud dan niatnya yang suci sekaligus merupakan latar 

belakang keberangkatan Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj 
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Muhammad As’ad Al-Bugisy ke Wajo yaitu mengadakan pemurnian akidah dari 

berbagai kalangan: 

a. Kalangan Arung Matowa Wajo 

1) Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-

Bugisy sangat tegas terhadap keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai 

dengan ajaran Islam. Contohnya, pada peristiwa meninggalnya Arung 

Matowa Andi Oddang Datu Larompong, dimana pihak keluarganya 

bermaksud untuk memakamkannya ditengah-tengah Masjid Jami’ 

Sengkang karena adanya keyakinan bagi pihak keluarga raja tersebut yang 

menganggap bahwa orang yang dikuburkan ditengah-tengah Masjid akan 

mendapatkan kebahagiaan akhirat dan mereka (pihak keluarga Arung 

Matowa) mengambil contoh kuburan Nabi Muhammad saw., di Madinah. 

Tetapi sebenarnya anggapan ini tidak ada dasarnya dalam Islam. Oleh 

karena itu, Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad 

As’ad Al-Bugisy ketika itu mempertahankan agar jenazah Arung Matowa 

tersebut tidak dimakamkan di dalam Masjid. Anregurutta dengan cara yang 

bijaksana memberikan pengertian kepada keluarga Arung Matowa bahwa 

orang yang dimakamkan ditengah-tengah Masjid tidak ada hubungannya 

dengan kebahagiaan di akhirat. Penjelasan Anregurutta Al-Alimu Al-

Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy ini dapat diterima 

oleh pihak keluarga Arung Matowa. Akhirnya jenazah Arung Matowa Andi 

Oddang dimakamkan di samping Masjid saja.189 

                                                   
189Muh. Arsyad, Aqidah Islam yang Dikembangkan Pesantren As’adiyah, (Sengkang: t.p., 

1987), h. 30-31. 
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2) Arung Matowa Andi Mangkona Datu Mario Riawa yang menggantikan 

Andi Oddang Datu La Rompong menjadi Arung Matowa Wajo, tidak lagi 

memperketat tata sosial menurut adat, bahkan ia senantiasa mengajak 

Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-

Bugisy datang ke istana untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada 

keluarganya. Pada waktu Arung Matowa Andi Makkona ingin menunaikan 

ibadah haji di Tanah Suci Mekah, ia meminta kepada Anregurutta Al-Alimu 

Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy dibuatkan buku 

manasik haji, yang mudah ia pelajari bersama keluarganya. Maka 

Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-

Bugisy menyusun sebuah buku dalam bahasa Bugis yang diberi nama 

"Nibrasun Nasik Fima Yahimmu min al-Manasik”.190 

3) Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-

Bugisy berhasil mempengaruhi Arung Matowa Wajo agar berhala-berhala 

yang membawa kepada kemusyrikan dihancurkan. Sehingga Arung Matowa 

Wajo pernah mengumpulkan berhala-berhala di depan lapangan lalu 

dihancurkannya.191 

4) Sebelum Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad 

As’ad Al-Bugisy tiba di Wajo, Bissu192 merupakan bagian dari istana. Para 

                                                   
190Zainuddin Hamka, Corak Pemikiran Ke Agamaan. Gurutta H. Muh. As’ad al-Bugisi 

(Jakarta: Balai Litbang dan Diklat Pus Litbang Lektur Ke-Agamaan Dep. Agama RI, 2009), h. 314. 
191Mustari Bosra, Gurutta Gerakan Ulama Tradisionalis di Sulawesi Selatan 1905-1955 

(Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2021), h. 75. 
192Bissu berasal dari kata Bessi dalam bahasa Bugis berarti bersih. Dianggap bersih karena 

mereka tidak mengalami haid, suci, tidak memiliki payudara.  Dikutip dalam; Halilintar Lathief, 

Bissu: Pergulatan dan Peranannya di Masyarakat Bugis (Cet. I; Depok: Desantara, 2004), h. 2. 
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bangsawan memerlukan Bissu dalam berbagai upacara yang mereka gelar. 

Haji Lacce (seorang Bissu) yang selanjutnya ditulis oleh Andi Muhammad 

Yauri mengemukakan bahwa “iyafa namatase na makarame gauk’e 

narekko engka bissu”.193 Maksudnya, sebuah upacara yang digelar hanya 

akan bernilai sempurna dan sakral jika ada Bissu. Namun terjadi pergeseran 

setelah Arung Matowa Wajo menerima tawaran Anregurutta Al-Alimu Al-

Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy untuk setiap 

malam Jumatnya membacakan shalawat kepada Nabi Muhammad saw., 

dengan menggunakan kitab al-Barazanji. Kegiatan Bissu seperti ritual 

nyanyi-nyanyian untuk para Dewa disetiap malam Jumatpun terhenti 

dengan sendirinya.194  

b. Kalangan Masyarakat Wajo 

Setelah kader muballigh yang telah dibentuk oleh Anregurutta Al-Alimu Al-

Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy menghancurkan sejumlah 

berhala, seperti ditebangnya pohon-pohon sebagai tempat penyembahan dan 

dianggap keramat. Anregurutta H. Daud Ismail (murid langsung Anregurutta Al-

Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy) menyatakan 

bahwa antara tahun 1933-1934 M sudah ada kurang lebih 200 (dua ratus) buah 

berhala dan tempat-tempat pemujaan lainnya di Wajo yang berhasil dibongkar oleh 

muballigh-muballigh yang telah ditugaskan oleh Anregurutta. Dari sejumlah 

berhala yang dibongkar itu hanya terhitung yang besar saja, belum termasuk yang 

                                                   
193Andi Muhammad Yauri, Agama dam Kearifan Lokal dalam Tantangan Global (Cet. I; 

Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 2008), h.327. 
194Zainuddin Hamka, Corak Pemikiran Ke Agamaan. Gurutta H. Muh. As’ad al-Bugisi, h. 

314. 
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kecil.195 Sehingga secara signifikan masyarakat Wajo tidak lagi meyembah berhala-

berhala dan mendatangi tempat-tempat yang sebelumnya dipercayai keramat. 

Tidak cukup dua tahun dari usaha yang dilakukan oleh Anregurutta Al-

Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy bersama dengan 

kader muballighnya, maka secara perlahan bentuk-bentuk kesyirikan, khurafat dan 

kemungkaran yang pernah tampak secara demonstratif, seperti penyembahan 

berhala dan pemberian sesajen kepada benda-benda yang dikeramatkan menurut 

masyarakat awam dan sebagainya telah ditinggalkan. Bersinarlah kota Sengkang 

dan sekitarnya pada saat itu dengan sinar akidah Islam yang benar dan sorotan ilmu 

agama setelah diselubungi oleh gelapnya kebodohan, kesesatan khurafat dan syirik. 

Tradisi Islampun kembali dilaksanakan, seperti perayaan isra’ mi’raj yang sampai 

saat ini tetap membudaya di tengah-tengah masyarakat Wajo.196 

Perlu diketahui, bahwa Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj 

Muhammad As’ad Al-Bugisy sangat selektif melihat tradisi masyarakat Wajo, jika 

tradisi itu bertentangan dengan aqidah, maka Anregurutta melakukan tindakan 

tegas, seperti penghancuran berhala dan tempat-tempat yang dikeramatkan. Jika 

sesuai dengan semangat jiwa Islam, Anregurutta menerima dan 

mengembangkannya, seperti peringatan Maulid, Isra’ Miraj, dan baca barzanji. 

 

 

                                                   
195Muh. Arsyad, Aqidah Islam yang Dikembangkan Pesantren As’adiyah, (Sengkang, 

1987). Dikutip dalam Disertasi, H. M. Sabit. AT, "Gerakan Dakwah H. Muhammad As’ad Al-

Bugisi", Disertasi (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2012), h. 221.   
196Daud Ismail, al-Ta’arif Bi al-Alim al-Allahma al-Syekh al-Haj Muhammad As’ ad al-

Buqisi, h. 10. 
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2. Bidang Syariat/Muamalah 

Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-

Bugisy pernah mendapat pertanyaan dari masyarakat melalui Majalah al-Dzikra 

tentang cara pelaksanaan jenazah seorang anak kecil yang meninggal dunia, 

ayahnya adalah bukan penganut agama Islam, sedangkan Ibunya adalah penganut 

agama Islam. Anregurutta menjelaskan bahwa anak tersebut harus diperlakukan 

menurut agama yang tertinggi tingkatannya yang dianut oleh salah satu orang 

tuanya (Ibunya). Dalam hal ini, Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj 

Muhammad As’ad Al-Bugisy menegaskan bahwa anak tersebut harus diperlakukan 

secara Islam karena agama Islam adalah agama tertinggi.197 

Selanjutnya dibidang muamalah Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-

Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy tidak membenarkan  sistem gadai 

sawah dan jual beli barang yang belum jelas hasilnya/barangnya, seperti ikan 

didalam empang, kacang tanah yang belum dicabut dan semacamnya yang banyak 

dijumpai dikalangan masyarakat Bugis. Pertama, (sistem gadai sawah) 

dikategorikannya sebagai riba dan kedua, (barang yang belum jelas) karena belum 

tampak manfaatnya, artinya bisa terdapat unsur penipuan didalamnya yang tidak 

dibenarkan dalam Islam.198  

3. Bidang Akhlak 

Pengaruhnya dibidang akhlak tidak hanya terdapat dikalangan santr-santri 

Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI), dengan pergaulan dilingkungan masyarakat 

                                                   
197K.H. Moh. As’ad, “Tanya Jawab”, dalam Majalah Al-Dzikra, (Sengkang: t.p., 1938 M), 

h. 150. 
198K.H. Moh. As’ad, “”Nasihat-Nasihat”, dalam Majalah Almauidzatoel-Hasanah, No. 2 

(Sengkang, 1941), h. 6. 



114 

 

 
 

umum secara perlahan-lahan ikut pula diwarnai oleh ajaran-ajaran akhlak yang 

dikembangkan oleh Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI). 

Rasa keagamaan pada diri masyarakat Wajo juga diatanamkan oleh 

Anregurutta H Muhammad As’ad melalui dakwahnya, bahwa: 

.....aj llo ttroai alEbirEt ripekat tluduGitu pgKn. ajlloto ttroai alEbirEt 
ripKt telsoriwitu pgKn. ajlloto ttroai alEbirEt riwrPrt krn wjowjomitu. 
siboelboelt tro lloai riael toGEt ap aiymitu mrdE.199 

 

Aja lalo tataroi alebbiretta ripakeangta taludungitu paggangkanna. Aja 

laloto tataroi alebbiretta ripangka’ta talessoriwitu paggangkanna. Aja 

laloto tataroi alebbiretta riwarangparangta karana wajowajomitu. Sibole-

boleta taro laloi riale tongengta aja iyamitu maradde’.200 Maksudnya: 

Hendaklah seseorang itu dalam kehidupan sehari-harinya tidak menjadikan 

pakaiannya sebagai kebanggaan dan kehormatan baginya, karena suatu saat 

pakaian itu akan terbuka. Demikian pula pangkat, karena ia akan terbuka 

pula. Demikian pula kebanggaan dan kehormatan, jangan disimpan pada 

harta yang bertumpuk, karena harta itu kalau bukan kita yang 

meninggalkannya, dia yang meninggalkan kita. Oleh karena itu, simpanlaj 

kebanggan dan kehormatan itu pada dirimu sendiri, yaitu pada budi pekerti 

yang luhur, karena hanya itulah yang kekal dikenang sepanjang masa. 

Berkat pembangunan pendidikan yang dilakukan oleh Anregurutta Al-

Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy, Kota Sengkang 

ketika itu menjadi tempat pendidikan Islam yang terkenal.201 Selain itu, 

Anregurutta telah mencetak ulama toko pendidik Islam Sulawesi Selatan yang 

terkemuka, seperti Aregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle mendirikan Darud, 

Dakwah Wal-Irsyad (DDI) pada tahun 1938 di Barru, Aregurutta H. Abdurrahman 

Pakkana mengembangkan Yayasan Pendidikan Islam Ganra sejak tahun 1950-an, 

Aregurutta H. Daud Ismail mendirikan Yasan Perguruan Islam Bewoe pada tahun 

                                                   
199K.H. Moh. As’ad, “Kata-Kata Hikmah”, dalam Majalah Almauidzatoel-Hasanah, No. 3 

(Sengkang: t.p., 1360 H), h. 9. 
200Alih tulisan Bugis ke Latin oleh Penulis 
201Mattulada, Islam di Sulawesi Selatan (Jakarta: LEKNAS-LIPI, kerjasama dengan 

Departemen Agama RI, 1975), h. 89. 
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1961 di Soppeng, dan Aregurutta H. Abd. Kadir Khalik mendirikan Ma’Hadud 

Dirasatin Islamiyah Walarabiah (MDIA) tahun 1965 di Makassar, Aregurutta H. 

Abduh Pabbaja mendirikan pesantren di Pare-Pare, dan Aregurutta H Abd Muin 

Yusuf mendirikan pesantren Al-Urwatul Wutswah pada tahun 1974 di Sidrap.202 

Faktanya, Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad 

As’ad Al-Bugisy telah mendongkel budaya Islam sinkritik dengan menawarkan 

sikap keagamaan yang lebih puritan. Anregurutta menghapus sumber-sumber 

budaya lama untuk digantikan budaya baru, atau menggantikan tradisi lama dengan 

etos yang baru. Tampak sekali dengan sadar, bahwa Anregurutta melakukan 

berbagai upaya demi mencapai cita-cita transformasi sosialnya itu.  

Gerakan pemurnian Islam ini dapat berjalan lancar tidak terlepas dari 

sumber daya yang dimiliki oleh Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-

Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy. Sebagaimana teori stukturasi Anthony Giddens, 

ia menyebutkan bahwa agensi (individu) dapat mempengaruhi agensi-agensi yang 

lain dikarenakan agensi tersebut memiliki sumber daya. Hal ini juga terdapat dalam 

gerakan pemurnian Islam Anreguruta Al-Allamah Haji Muhammad As’ad, 

Anregurutta sebagai agensi mampu mempengaruhi dan didengarkan perkataannya 

oleh agensi lain (masyarakat) karena dia memiliki kapasitas keulamaan (sumber 

daya). 

Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-

Bugisy adalah seorang ulama telah mencapai tingkat ahli, maka masyarakat Wajo 

menyebutnya “Panrita” dan diberi nama sapaan “Anregurutta” (guru para ulama). 

                                                   
202 Abd. Kadir ahmad, Ulama Bugis, h. 309. 
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“Anregurutta” memiliki kompetensi yang membentuk mereka sebagai seeorang 

ulama Bugis. Kompetensi tersebut adalah kompetensi keilmuaan (penguasaan ilmu 

agama), kompetensi sosial (aspek pengamalan agama) dan kompetensi akhlak 

(kepribadian). Dengan keilmuan serta karisma yang dimiliki seorang ulama 

(anreguru) maka kedudukannya di tengah masyarakat Bugis sangatlah urgen 

terkhusus sejak kedatangan Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj 

Muhammad As’ad Al-Bugisy. Dari gerakan pemurnian Islam Anregurutta Al-

Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy, masyarakat 

Wajo kembali pada ajaran Islam. 

Walaupun Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad 

As’ad Al-Bugisy sudah lama meninggal, tetapi masih banyak dikenang oleh 

masyarakat sehingga baik pemerintah maupun institusi keagamaan memberikan 

piagam penghargaan kepadanya, seperti:203 

a) Penghargaan Bintang Mahaputra Naraya 

Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-

Bugisy telah memperoleh tanda penghormatan Bintang Mahaputra Naraya dari 

Presiden Republik Indonesia atas jasa-jasanya terhadap negara dan bangsa 

Indonesia. Penghargan tersebut diterima oleh putranya, H. Abd. Rahman As’ad 

di Jakarta, tanggal 13 Agustus 1999 dengan dasar hukum Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959 dan Keppres Republik Indonesia 

Nomor 076/TK/1999. 

b) Penghargaan dari Gubernur Sulawesi Selatan Periode 2008-2013 

                                                   
203 Muh. Harta, dkk., Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren As'adiyah: Menebar 

Islam Rahmatan lil 'Alamin dari Tanah Sengkang-Wajo, (t.t: t.p., t.th), h. 63-65. 
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Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-

Bugisy mendapatkan penghargaan dari Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul 

Yasin Limpo pada tahun 2011 yang diterima oleh cucunya Asri Yahya, S.Sos. 

Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi terhadap jasa-jasa Anregurutta Al-

Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy dalam 

membina dan mengembankan syiar Islam di Sulawesi Selatan. 

c) Penghargaan sebagai Putra Daerah Berjasa 

Piagam penghargaan bernomor 002.6/597/96/IX.01 sebagai Putra Daerah 

Berjasa ini diterima oleh anaknya H. Syamsu Duha As’ad, sebagai ahli waris 

atas jasa dan partisipasi Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj 

Muhammad As’ad Al-Bugisy dalam pembangunan dan kesejahteraan 

masyarakat Daerah Tk II Wajo khususnya dan Negara Republik Indonesia pada 

umumnya. Piagam penghargaan ini diberikan oleh Bupati WajoDrs. H. 

Dachlan Maulana dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah H. Andi Modding 

pada tanggal 26 Maret 1996. 

d) Piagam penghargaan dari Anregurutta Prof. Dr. H. M. Rafii Yunus Martan, 

MA (Ketua Umum PB As’adiyah tahun 2002-2018) 

Piagam ini diserahkan sewaktu haul yang ke 62 Anregurutta Al-Alimu Al-

Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy dan Milad 82 

As’adiyah Sengkang Kabupaten Wajo, pada tanggal 1 Februari 2015 yang 

diterima oleh H. Abd Rahman As’ad, anak Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah 

As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy. 
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Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-

Bugisy adalah sosok ulama yang berjuang tanpa pamrih untuk menghindarkan 

masyarakat Wajo dari pengaruh kemusyrikan melalui gerakan pemurnian Islamnya 

di Wajo. Amal shaleh ini dilakukan bersama bahu-membahu dengan masyarakat 

dan Arung Matowa Wajo. 

 Gerakan pemurnian Islam Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-

Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy membawa konsekuensi peran lain sebagai 

panutan dan motivator didalam masyarakat. Anregurutta bukan hanya 

menghubungkan masyarakat dengan Tuhannya melalui agama yang dianutnya, 

tetapi juga menjadikan dirinya sebagai personifikasi ajaran tersebut dan mendorong 

masyarakat untuk berperilaku sebagaimana tuntutan agama, memberikan mereka 

ruang yang lebih luas untuk terlibat didalam proses pembangunan mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil-hasilnya.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian tentang gerakan pemurnian Islam 

Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy 

di Wajo 1928-1952 M (Analisis Historis) melalui uraian di atas, maka peneliti pada 

akhirnya dapat menarik beberapa kesimpulan berdasarkan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Gerakan pemurnian Islam yang dilakukan oleh Anregurutta Al-Alimu Al-

Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy di Wajo memiliki 

dua konsep, yakni pendidikan Islam dan dakwah Islamiyah. Konsep 

pendidikan Islam melahirkan Mengaji Tudang, Tahfiz al-Qur’an, dan 

Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI). 1) Mengaji tudang (duduk melingkar 

didepan Anregurutta) merupakan pendidikan non formal dengan metode 

halaqah yang dimulai pada saat Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh 

Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy tiba di Wajo (1928 M). 2) Tahfiz al-

Qur’an merupakan penghafalan al-Qur’an yang diasuh langsung oleh 

Anregurutta, dan memiliki puluhan santri sejak tahun 1929 M. 3) Madrasah 

Arabiyah Islamiyah (MAI) merupakan pendidikan formal dengan metode 

klasikal yang lahir pada bulan Mei 1350 H/1930 M. Konsep Dakwah 

Islamiyah melahirkan pembentukan Kader Muballigh dan penerbitan 

Majalah Al-Dzikra. 1) Pembentukan kader muballigh merupakan 
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perkumpulan para muballigh yang dibentuk oleh Anregurutta Al-Alimu Al-

Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy untuk 

menyampaikan dakwah kepada masyarakat Wajo. 2) Majalah Al-Dzikra, 

merupakan majalah dakwah yang mulai diterbitkan pada tahun 1357 H/1938 

M dan diedarkan selama tiga tahun untuk masyarakat Sulawesi dan 

Kalimantan. Majalah ini kemudian diganti namanya menjadi Majalah Al-

mauizah Al-Hasanah pada tahun 1360 H/1941 M.  

2. Secara garis besar, langkah-langkah gerakan pemurnian Islam Anregurutta 

Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy 

terbagi menjadi 6 (enam), seperti: 1) Komunikasi dengan Arung Matowa 

Wajo, 2) Mengaji Tudang, 3) Tahfiz al-Qur’an, 4) mendirikan Madrasah 

Arabiyah Islamiyah (MAI), 5) Pembentukan Kader Muballigh, 6) 

penerbitan Majalah Al-Dzikra.  

3. Langkah-langkah yang mapan Anregurutta Al-Alimu Al-Allamah As-Syekh 

Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy telah mempengaruhi sikap 

keagamaan masyarakat Wajo, baik dari kalangan pemerintah, kalangan 

masyarakat, maupun murid-muridnya yang telah menjadi penerus 

Anregurutta. Secara luas, Masyarakat Wajo telah beralih pandangan dari 

pemahaman sinkretis menjadi penganut agama Islam yang murni. Segala 

bentuk syirik, khurafat dan kemungkaran yang pernah tampak secara masif 

dikalangan masyarakat Wajo secara perlahan mulai terhapus. 
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B. Implikasi  

Penelitian tentang gerakan pemurnian Islam Anregurutta Al-Alimu Al-

Allamah As-Syekh Al-Hajj Muhammad As’ad Al-Bugisy di Wajo ini telah 

menghasilkan beberapa kesimpulan seperti soial-keagamaan masyarakat Wajo dan 

eksistensi Anregurutta dalam struktur sosial masyarakat Wajo. Demikian pula 

penelitian ini sebagai alisis historis dengan pendekatan historis dan sosiologis telah 

menunjukkan konsep pemurnian Islam Anregurutta dan langkah-langkahnya dalam 

melakukan gerakan pemurnian Islam, serta pengaruhnya terhadap sikap keagamaan 

masyarakat Wajo. 

Anregrutta Al-Allanah Haji Muhammad As’ad sebagai pelopor pemurnian 

Islam di Wajo dan peletak dasar pendidikan pondok pesantren pertama di Sulawesi 

Selatan pada abad ke-20 M telah melahirkan ulama-ulama besar yang nantinya 

berkiprah di daerahnya masing-masing. Kendati demikian, penelitian yang ada 

sampai saat ini masih terbatas pada kehidupan masyarakat dalam berislam. Hal ini 

merupakan ladang bagi peneliti selanjutnya untuk lebih intensif menghasilkan 

penelitian dan mengkaji dunia pengetahuan sejarah dengan mengadakan tema-tema 

tentang perkembangan dan intelektual para ulama besar Sulawesi Selatan yang 

notabennya dari Wajo.  
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