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PEDOMAN TRANSLITERASI 

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 tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 S|a s\ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 H{a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Z|al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 S|ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 D{ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 T{a t} te (dengan titik di bawah) ط

 Z{a z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 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
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 Hamzah ‟ Apostrof ء

 ya Y Ye ي

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah a a ا  

 kasrah i i ا  

 d}ammah u u ا  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah dan ya>’ ai a dan i ـىَْ 

 kasrah dan wau au a dan u ـوَْ 

 Contoh: 

 baina : ب يْن   

وْل     h}aula : ح 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 



 

 

xiii 

 

 

Harakat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

ْى ْاْ|ْ...َْ َْ... fath}ah dan alif atau 

ya>’ a> a dan garis di atas 

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

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

 Contoh: 

ار    t}a>ra : ط 

ى د   <huda : ه 

يْل     qi>la : ك 

 nu>r : ه وْر

4. Ta>’ marbu>t}ah 

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

hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

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

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

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

Contoh: 

نَّة  امنَّعيم  jannah al-na‘i>m : ج 

ل   ا ممْ   ينْ ة  ا مفْ اض  د   : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

ن ة   س    al-h}asanah : ا محْ 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
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sebuah tanda tasydi>d ( ػػّ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

َّنا   ب  <rabbana : ر 

َّيْنا    <najjaina : نَ 

قّ   al-h}aqq : ا محْ 

م    nu“ima : ه عّ 

و    aduwwun‘ : ع د 

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

 .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ػػػػ ػىّ )

Contoh: 

 Ali> (bukan „Aliyy atau „Aly)„ : ع ل   

ب    Arabi> (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ : ع ر 

6. Kata Sandang 

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

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

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

Contoh: 

مْس    al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا مشَّ

لَ   مزْ   al-zalzalah (az-zalzalah) : ا مزَّ

ف ة   al-falsafah : ا مفْ لسْ 
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 al-bila>du : ا مبْلا د  

7. Hamzah 

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

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia 

tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

وْن   ر   ta’muru>na : ت أمْ 

 ‘al-nau : ا منَّوْع  

ء   ْ  syai’un : شَ 

رْت    umirtu : أُم 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

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

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

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

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

secara utuh. Contoh: 

T{abaqa>t al-Fuqaha>’ 

Wafaya>h al-A‘ya>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

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

Contoh: 

يْن  الله   لله    di>nulla>h د     billa>h بِ 

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

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

حْم ة  الله   ْ ر  ْ فِ   hum fi> rah}matilla>h    هُ 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

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

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). Contoh: 

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

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

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

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 
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Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>h wa ta‘a>la> 

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

Cet. = Cetakan 

t.p. = Tanpa penerbit 

t.t. = Tanpa tempat 

t.th. = Tanpa tahun 

t.d = Tanpa data 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li „Imra>n/3: 4 

h. = Halaman 

 

 

 

„Ali> ibn „Umar al-Da>r Qut}ni> Abu> Al-H{asan, ditulis menjadi: Abu> Al-
H{asan, „Ali> ibn „Umar al-Da>r Qut}ni>. (bukan: Al-H{asan, „Ali> 
ibn „Umar al-Da>r Qut}ni> Abu>) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid 
(bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>) 
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ABSTRAK 

Nama  : Ismail 

Nim  : 80800221007 

Jurusan/Prodi : Komuniksai Penyiaran Islam 

Judul : DAKWAH ANREGURUTTA  K.H. ABDUR RAHMAN AMBO 
DALLE (Analisis Metode Dakwah di Pondok Pesantren Darud 
Dakwah Wal Irsyad (DDI) Manahilil Ulum Kaballangan Kabupaten 
Pinrang) 

  

Penelitian ini menggkaji tentang Dakwah Anregurutta  K.H. Abdur Rahman 
Ambo Dalle (Analisis Metode Dakwah di Pondok Pesantren Darud Dakwah Wal 
Irsyad (DDI) Manahilil Ulum Kaballangan Kabupaten Pinrang) dengan rumusan 
masalah sebagi berikut: 1). Bagaimana Bentuk Dakwah Anregurutta K.H 
Abdurrahman Ambo Dalle dalam pembinaan pondok pesantren DDI Manahalil Ulum 
Kaballangan Kabupaten Pinrang? 2). Bagaimana Pesan-Pesan Anregurutta K.H 
Abdurrahman Ambo Dalle dalam pembinaan pondok pesantren DDI Manahilil Ulum 
Kaballangan? 3). Bagaimana pengimplementasian isi pesan Anregurutta K.H 
Abdurrahman Ambo Dalle dalam pembinaan pondok pesantren DDI Manahilil Ulum 
Kaballangan?   

Jenis penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif dengan menggunakan 
metode pendekatan historis, komunikasi, sosiologis dan pendekatn dakwah/religius. 
Adpun sumber data yang digunaakan adalah data primer dan data sekunder. Tekhnik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Tekhnik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi 
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data dilakukan 
dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dan triangulasi. 

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa 1). bentuk-bentuk dakwah 
Anregurutta K.H Abdurrahman Ambo Dalle dalam pembinaan pondok pesantren 
DDI Manahalil Ulum Kaballangan Kabupaten Pinrang adalah menggunakan dakwah 
lisan, tulisan dan perbuatan 2). Pesan-Pesan Anregurutta K.H Abdurrahman Ambo 
Dalle dalam pembinaan pondok pesantren DDI Manahilil Ulum Kaballangan yaitu: 
hiduplah rukun dengan masyarakat, tidak pernah mebeda-bedkan santri, tidak 
menghakimi seseorang, dan perbanyak untuk memfasilitasi orang. 3). implementasian 
isi pesan dakwah Anregurutta K.H Abdurrahman Ambo Dalle yaitu dakwah melalui 
pendidikan dan dakwah melalui kitab kuning. 

Implikasi penelitian ini secara menyeluruh belum maksimal dikarenakan 
belum efektifnya pengembangan sumber daya manusia secara kualitas, sehingga 
dakwah atau para muballigh yang ada di tatanan pesantren pada khususnya tidak 
secara menyeluruh memberikan dakwah yang telah di implementasikan oleh 
Anregurutta Ambo Dalle. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Perkembangan agama Islam di Sulawesi Selatan tidak terlepas dari sepak 

terjang para tokoh dan ulama dalam menyebarkan nila-nilai ajaran Islam
1
  Salah 

satunya adalah Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle yang merupakan 

tokoh sekaligus sosok ulama yang termahsyur di Sulawesi Selatan. Anregurutta 

K.H Abdurrahman Ambo Dalle mengabadikan dirinya dalam berdakwah  dan 

mendidik juga pada saat yang sama menjadi pimpinan pondok pesantren DDI, 

sehingga sosok Anregurutta K.H>. Abdurrahman Ambo Dalle sangat penting 

untuk dikaji metode dakwahnya termasuk pondok pesantren DDI Manahilil Ulum 

Kaballangan adalah salah satu pondok pesantren yang didirikan sekaligus menjadi 

tempat dalam pembinaannya.  

Darud Dakwah Wal Irsyad adalah organisasi sosial keagamaan (Jami’iyah 

Diniyah Islamiah) yang berhaluan ahlussunnah waljama’ah (Aswaja). Organisasi 

ini didirikan pada tanggal 7 Februari 1947 M. atau 16 Rabiul Awal 1366 H, oleh 

ulama, sebagai pengintegrasian dari Madrasah Arabyah Islamiyah (MAI) atau 

sebagai wadah mempersatukan diri dan langkah didalam tugas memelihara, 

melestarikan, mengemban dan mengamalkan ajaran Islam ‘la ‘ahadil madzahibil 

arba’ah dalam rangka mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam.
2
   

Anregurutta dalam sapaan bahasa Bugis untuk para ulama adalah manusia 

biasa yang memiliki keluarbiasaan. Hal itu dibuktikan oleh berbagai pengalaman 

gaib yang tidak lazim dialami oleh manusia biasa. Bagi orang luar yang tidak 

memiliki hubungan emosional atau tidak pernah bergaul secara dekat dengan 

                                                           
1Arifuddin M. Arif, Mengenal sosok Anregurutta KH. Abdurahman Ambo Dalle (Cet. I; 

Palu Barat: EnDeCe Press, 2016), h. 21.   
2 Tim Perumus Azhar Arsyad, Saiful Jihad Ahmad Rasyid, H. Hasbuddin Ibrahim. Ab, 

Ke-DDI-an Sejarah dan Peradaban atas Isu-Isu Kontemporer (Cet. II; Februari 2005), h. 1. 
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Anregurutta. Kesuksesan Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle dalam 

mendakwahkan Islam dengan corak adat dan budaya Bugis menjadikan Islam dan 

budaya di Sulawesi Selatan khususnya di daerah Wajo jalan beriringan dan tidak 

saling bertentangan. Karena nilai dan prinsip dasar dari masyarakat Bugis pada 

awal peradabannya senantiasa sejalan dengan konsep dan nilai-nilai keislaman. 

Akhirnya sistem sosial masyarakat Bugis hari ini tidak dapat dipisahkan dari nilai-

nilai keislaman itu sendiri.   

Anregurutta KH. Abdurrahman Ambo Dalle merupakan ulama yang lahir 

pada akhir abad 19, yang sangat gemar belajar dan meningkatkan wawasannya di 

berbagai bidang keilmuan, khsusunya ilmu agama Islam. Pemikiran dan gerakan 

dakwah beliau merupakan sebuah terobosan besar pada masanya, di mana 

pendekatan budaya dan kebiasaan masyarakat menjadikan Islam lebih mudah 

diterima. Dalam menunjang pengembangan Islam, beliau mendirikan DDI yang 

kemudian dengan kecakapan managemen dan nogosiasinya berhasil menjadi salah 

satu pesantren terbaik di Sulawesi. 

Anregurutta K. H. Abdurrahman Ambo Dalle termasuk salah satu 

penyebar agama Islam dan ulama setelah tiga Datuk dari Minangkabau datang 

menyebarkan Islam di Sulawesi Selatan. Pemikiran dari beliau menggunakan 

pendekatan dakwah kultural yang menyesuaikan dengan kondisi adat dan 

kebudayaan Bugis, sehingga mudah diterima masyarakat. 

Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle yang dalam dakwahnya 

menggunakan ketiga metode dakwahnya, pertama metode bil-hal dapat dilihat 

dari cara Anregurutta komunikasi dengan anggota badan, tingkah laku dan 

perbuatan dengan bentuk nyata. Kondisi seperti inilah yang membuat Anregurutta 

mengembangkan dakwahnya kepada dirinya sendiri dan kepada masyarakat dalam 

rangka mewujudkan tatanan sosial, ekonmi, serta kebutuhan yang lebih baik 
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menurut tuntunan Islam. Kedua dengan metode mangaji tudang metode ini 

dilakukan ketika Anregurutta melakukan pengajian pada santrinya diatas mimbar 

dan santrinya duduk mendengar didepan, kemudian Anregurutta menunjuk salah 

seorang santri untuk membaca kitab dan setelah itu bacaan diluruskan oleh 

Anregurutta kemudian menerjemahkan seara harfiah. Pada akhir pengajian 

diselingi dengan pertanyaan terkait dengan beberapa bentuk-bentuk kalimat 

terkait dengan materi kitabnya. Dalam Pondok Pesantren DDI Manahilil Ulum 

Kaballangan Kabupaten Pinrang juga menerapkan metode kholaqah yakni 

sekelompok santri yang ingin belajar lebih dalam kitab kuning dengan tidak 

terikat oleh waktu dan langsung dibimbing oleh Anregurutta. Sedangkan yang 

ketiga adalah metode dengan syair lagu, dalam karya beliau dalam bentuk buku 

ternyata Anregurutta juga seorang seniman Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

beberapa hasil karya beliau berupa syair lagu dan lukisan yang masih dapat 

didengar dan dilihat sampai sekarang.   

Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle memiliki pengaruh sangat 

monumental dan melampaui zamannya. Anregurutta dipandang sebagai tokoh 

yang sangat kharismatik, dihormati, dikagumi dan diikuti oleh banyak orang. 

Perkembangan Islam di bagian timur Indonesia, khususnya wilayah Sulawesi, 

Kalimantan, Papua, dan sebagian Sumatera tidak lepas dari jasa Anregurutta. 

Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle setibanya di Mangkoso dari 

Sengkang dan telah hendak menetap melaksanakan visi misinya, khususnya pada 

bidang da’wah, Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle meminta agar tradisi 

lama masyarakat yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti memuliakan batu-

batu, kuburan dan pohon-pohon besar segera dihentikan. Bahkan memerintahkan 

agar batu-batu nisan yang telah dibongkar itu dijadikan pondasi jalan agar tidak 
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diinjak oleh masyarakat yang menunjukkan bahwa batu-batu tersebut tidak 

mempunyai kekeramatan apa-apa.  

Anregurutta K.H. Abdurahman Ambo Dalle yang memulai kiprah dan 

pengabdiannya kepada bangsa dan Negara ini selain mendirikan sekolah/pondok 

pesantren juga menjalankan misi dakwahnya bersama santri-santrinya. Selain 

merintis pondok pesantren pada beberapa daerah dan propinsi tidak lepas dengan 

berjalannya da'wahnya pada beberapa daerah dan propinsi di Indonesia, dengan 

simbol dakwahnya dimana ada Darud Dakwah Wal Irsyad, disitulah 

perkembangan da’wah Anregutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle. 
3
 

Dari berbagai gambaran yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik 

untuk mengkaji tentang Dakwah Anregurutta K.H. Abdurrahman. Rahman Ambo 

Dalle (Analisis Metode Dakwah di Pondok Pesantren DDI Manahilil Ulum 

Kaballangan Kabupaten Pinrang.   

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian yang dimaksud disini adalah ruang lingkup penelitian 

dalam suatu jenis penelitian atau batasan batasan yang ditetapkan peneliti 

terhadap objek penelitiannya. 

Adapun fokus penelitian ini yaitu Bentuk dakwah Anregurutta K.H. 

Abdurrahman Ambo Dalle dalam pembinaan pondok pesantren, metode dakwah 

Anregurutta dalam pembinaan pondok pesantren, dan implementasi pesan dakwah 

dalam pembinaan pondok pesantren. Olehnya itu yang menjadi fokus penelitian 

dalam tulisan ini adalah peneliti ingin mengkaji mengenai suatu dakwah 

Andregurutta K.H Abdurrahman Ambo Dalle terkait metode dakwah dalam 

                                                           
3Arifuddin M. Arif, Mengenal sosok Anregurutta KH. Abdurahman Ambo Dalle (Cet. I; 

Palu Barat: EnDeCe Press, 2016), h.27. 
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pembinaan pondok pesantren DDI Manahilil Ulum Kaballangan Kabupaten 

Pinrang. 

2. Deskripsi Fokus   

Penelitian ini berjudul “Dakwah Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo 

Dalle (Analisis metode dakwah dalam Pembinaan Pondok Pesantren DDI 

Manahilil Ulum Kaballangan Kabupaten Pinrang. Dari judul ini kemudian untuk 

memudahkan pengembangan penelitian ini dan untuk memberikan pemahaman 

yang lebih jelas mengenai pembahasan dalam tesis ini, maka deskripsi fokus 

menjadi penting sebagai pegangan dalam mengungkap makna kata dari istilah 

yang penulis gunakan dalam judul tesis ini. Adapun defenisi-defenisi dari istilah-

istilah yang digunakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:  

a. Bentuk-bentuk dakwah  

Dakwah yang disampaikan Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle 

menggunakan ketiga metode dakwahnya pertama ialah metode al-hikmah dapat 

dilihat dari cara Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle menyesuaikan 

materi dakwahnya dengan kondisi tingkat pengetahuan tabiat dan budaya serta 

status ekonomi dan sosial masyarakat tersebut. Kedua Al-Mauidhah Al-hasanah 

dengan cara penyampaian dakwah yang lembut dan selarasnya apa yang 

diucapkan Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle dengan perbuatan yang 

dilakukan dan ketiga yaitu metode al-mujadalah yaitu setiap Anregurutta K.H. 

Abdurrahman Ambo Dalle selalu membuka dialog bahkan sampai pada tahap 

debat beliau senantiasa melakukukan proses diskusi atau tukar pendapat karena 

dengan demikian masyarakat diberikan kesempatan bertanya jika ada yang belum 

dipahami.  
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b. Pesan-pesan dakwah Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle 

Dalam hal ini, peneliti bermaksud mengambil pesan-pesan apa saja yang 

pernah disampaikan Anregurutta dalam pembinaan pondok pesantren diantaranya 

salah satu yang menjadi pesan beliau adalah “kepunyaanku kepunyaannya DDI, 

kepumyaannya DDI bukan kepumyaanku”.  Dalam beberapa pesan Anregurutta 

K.H. Abdurrahman Ambo Dalle yang pernah disampaikan ialah: hiduplah rukun 

dengan tetangga, tidak pernah membeda-bedakan santri atau masyarakat, jangan 

menghakimi seseorang, perbanyaklah untuk memfasilitasi seseorang, disamping 

itu Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle tidak henti-hentinya memesankan 

kepada santrinya terkait keikhlasan kemudian juga mewujudkan lewat lisan, dan 

kerap digambarkan lewat perbuatan salah satunya mengajar santri tanpa dibayar 

sepersen pun.  

c. Implementasi pesan dakwah Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle  

Implementasi pesan yang dimaksud adalah bagaimana menerapkan pesan-

pesan Anregurutta terhadap santri dan pembina pondok pesantren.  Selain dari itu 

aktifitas keseharian santri pada pondok pesantren juga termasuk implementasi 

pesan dakwah untuk mencerminkan dirinya sebagai anak pesantren dengan 

dipadati kegiatan pengajian kitab kuning, pendidikan sekolah, belajar tajwid, 

menghapal alqur’an dan pelatihan da’i. Ini tidak boleh lepas dari pembentukan 

tradisi pesantren karena pentingnya kedudukan penerapan sistem ini.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan  pokok 

permasalahan yang akan diteliti yaitu “Bagaimana dakwah Andregurutta 

Analisis pesan dalam Pembinaan Pesantren DDI Manahilil Ulum Kaballangan 

Kabupaten Pinrang”. 
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Adapun sub-sub pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Bentuk Dakwah Anregurutta K.H Abdurrahman Ambo Dalle 

dalam pembinaan pondok pesantren DDI Manahalil Ulum Kaballangan 

Kabupaten Pinrang? 

2. Bagaimana Pesan-Pesan Anregurutta K.H Abdurrahman Ambo Dalle 

dalam pembinaan pondok pesantren DDI Manahilil Ulum Kaballangan? 

3. Bagaimana pengimplementasian isi pesan Anregurutta K.H Abdurrahman 

Ambo Dalle dalam pembinaan pondok pesantren DDI Manahilil Ulum 

Kaballangan?      

D. Kajian Pustaka 

Adapun penelitian ini akan membahas mengenai Dakwah Anregurutta 

K.H. Abdurrahman Ambo Dalle (Implementasi Pesan Dalam Pembinaan 

Pesantren DDI Manahilil Ulum Kaballangan Kab. Pinrang). Untuk menghindari 

kesamaan maka perlu mengemukakan dengan penelitian terdahulu yang memiliki 

keterkaitan dengan penelitian ini. 

Setelah peneliti melakukan penelusuran hasil riset maupun literatur 

kepustakaan yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti menemukan terkait yang 

membahas Dakwah dan pembinaan peantren, meskipun demikian dalam 

penelusuran penulis belum ada yang membahas tentang dakwah Anregurutta K.H. 

Abdurrahman Ambo Dalle dalam pembinaan pesantren. Oleh sebab itu untuk 

menguatkan arah penelitian ini maka penulis perlu mengungkapkan beberapa hasil 

penelitian terdahulu yang muatannya bersifat relevan dengan penelitian ini, 

meskipun ruang lingkup pembahasannya mencakup tema sentral dan hanya 

menguraikan hal-hal yang bersifat global, diantaranya adalah: 
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1. Jurnal yang ditulis oleh Muh. Yahya Saraka dengan judul penelitian 

“Biografi dan Pemikiran Dakwah Anregurutta K.H Abdurrahman Ambo” 

penelitian ini membahas tentang biografi dan pemikiran dakwah 

Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle dengan menggunakan 

metode kualitatif dengan menggunakan tekhnik pengumpulan data, 

observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle adalah sosok luar biasa yang 

mampu mengembangkan pesantren DDI dengan berbagai metode yang 

dinilai modern pada saat itu. Disamping itu pendekatan yang beliau 

gunakan dalam berdakwah sukses mejadikan DDI sebagai salah satu 

psantren terkemuka di Sulawesi Selatan di zamannya bahkan bersaingketat 

dengan pesantren MAI yang didirikan oleh K.H As’ad yang tak lain adalah 

sahabat sekaligus gurunya.
4
 

2. Jurnal yang ditulis oleh Asrul Harahap denga judul “Startegi Pondok 

Pesantren Dalam Membina Kader Da’i di Kabupaten Padang Lawas 

sumatera Utara” penelitian ini membahas tentang strategi yang dilakukan 

untuk membina kader da’i pada pesantren yang dapat ditarik poinnya 

adalah beberapa pembinaan pada pondok pesantren diantaranya 

menanamkan nilai keislaman bagi santri, memberikan pemahaman tauhid 

dan aqidah yang benar bagi santri, memberikan pemahaman syariat Islam 

bagi santri, memberikan pemahaman akhlak dan kesopanan bagi santri, 

pemahaman alqur’an dan hadits bagi santri, mengajarkan ilmu 

pengetahuan umum, membina kemandirian santri, dan menanamkan nilai-

nilai keislaman bagi santri. Penelitian ini menggunakan penelitian 

                                                           
4Mukrimah Muin, M. Rasyid Ridha, dan Najamuddin, Peran K.H Abdurrahman Ambo 

Dalle pada pesantren Darud Da’wah Wal Irsyad Mangkoso di Barru, 1938-1949” Attoriolog: 

urnalPemikiran Kesejarahan dan Pendidikan Sejarah 19, no. 1 (2001). 
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kualitatif dengan metode deskriptif yaitu data yanng dikumpulkan berupa 

kata-kata, tindakan, gambar dan dokumentasi. Terkait dengan strategi 

membina kader da’i dilingkungan pesantren.    

3. Disertasi yag ditulis oleh H. M. Sabit., AT dengan judul “Gerakan Dakwah 

H. Muhammad As’ad Al-Bugisi” penelitian ini membahas  gerakan 

dakwah yang berorientasi pada pembaharuan pendidikan dan pesantren 

yang meliputi aqidah, syariah, tasawuf/akhlak didalamnya terdapat empat 

hal pokok kajian yaitu corak gerakan dakwahnya, bentuk gerakannya, 

strategi dan upaya yang di lakukannya  serta dampak positif gerakan pada 

masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, analisis dan 

deskriptif. Tekhnik analisa data, melalui pengumpulan data dan 

kepustakaan dan lapangan (gabungan data). Yang bersumber dari data 

primer dan sekunder, prosuder pengumpulan data melalui tekhnik 

observasi, wawancara, dokumentasi, khusus wawancara langsung dari 

murid beliau yang dianggap menjadi stigma masyarakat yaitu 

muhammadiyah dan khalwatiyah.    

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian tesis ini adalah:  

a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk Dakwah Anregurutta dalam pembinaan 

pondok pesantren DDI Manahalil Ulum Kaballangan Kabupaten Pinrang 

b. Untuk menganalisis Pesan-Pesan Anregurutta dalam pembinaan pondok 

pesantren DDI Manahilil Ulum Kaballangan 

c. Untuk mendeskripsikan pengimplementasian isi pesan Anregurutta dalam 

pembinaan pondok pesantren DDI Manahilil Ulum Kaballangan 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

1) Dapat mengetahui dakwah Anregurutta dalam pembinaan pondok 

pesantren DDI Manahilil Ulum Kaballangan Kabupaten Pinrang 

2) Dapat mengetahui pesan-pesan yang diterapkan Anregurutta dalam 

pembinaan pondok pesantren DDI Manahilil Ulum Kaballangan 

Kabupaten Pinrang. 

3) Dapat mengetahui pengimplementasian isi pesan Anregurutta dalam 

pembinaan pondok pesantren DDI Manahilil Ulum Kaballangan  

b. Kegunaan Praktis 

1) Dengan meneliti Dakwah Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle 

maka dapat menambah wawasan dan pemahaman yang bermanfaat dalam 

pembinaan pondok pesantren. 

2) Hasil penelitian tentang Dakwah Anregurutta (Analisis Implementasi 

Pesan Dalam Pembinaan Pondok Pesantren) diharapkan dapat memberikan 

nilai kemajuan dari pengabdian pondok pesantren terkait dengan pesan 

yang diberika oleh Anregurutta. 

3) Hasil penelitian ini menjadi bahan evaluasi para pembina dengan 

melakukan pengimplementasian untuk pembinaan pondok pesantren. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Tentang Dakwah 

1. Konsep Dakwah 

Konsep dakwah dari bahasa berawal dari kata da‟a – yad‟u – da‟watan yang 

bermakna memanggil; mengundang, minta tolong kepada; berdoa; memohon; 

mengajak kepada sesuatu; mengubah dengan perkataan, perbuatan, dan amal.
1
 

Dakwah dengan pemaknaan bahasa berarti mempunyai makna bermacam-

macam.
2
 

a. An-Nida‟ : memanggil dan menyeru, seperti dalam QS Yunus/10: 25 Yang 

artinya: Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (surga) dan menunjuki orang 

yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Islam). 

b. Menegaskan atau membela, baik terhadap yang benar atau yang salah yag 

positif ataupun yang negatif. 

c. Suatu usaha perkataan ataupun perbutan untuk menarik seseorang kepada suatu 

aliran atau agama tertentu. 

d. Doa permohonan seperti dalam firman Allah:  

“...Aku mengabulkan permohonan orang jika ia meminta kepadaku...” 

e. Meminta dan mengajak seperti ungkapan do‟a bi as-syai‟ yang artinya 

meminta dihidangkan atau didatangkan makanan atau minuman.  

 

 

                                                           

1 Abdul Basit, Filsafat Dakwah (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 43. 

2 Faizah, Psikologi Dakwah (Jakarta: Prenanda Media Group, 2018), h.  4 – 5. 
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Adapun arti dari dakwah menurut para ahli antara lain adalah: 

a. Abu Bakar Zakaria, ia berkata dakwah ialah usaha para ulama dan orang-orang 

yang memiliki pengetahuan agama Islam untuk memberikan pemahaman kepada 

manusia sesuai dengan kemampuan yang dimiliki tentang hal-hal yang mereka 

butuhkan dalam urusan dunia dan agama. 

b. Syekh Muhammad al-Rawi mengatakan bahwa dakwah ialah pedoman hidup 

yang sempurna untuk manusia beserta ketetapan hak kewajibannya. 

c. Syekh Ali bin Shalih al-Mursyid mengatakan bahwa dakwah ialah sistem yang 

bertujuan menjelaskan kebenaran, kebaikan, dan petunjuk (agama); sekaligus 

menguak berbagai kebhatilan beserta media dan metodenya melalui sejumlah 

teknik; metode, dan media yang lain.    

Secara terminologi dakwah mengartikan sebagai usaha menyampaikan 

sesuatu kepada manusia, baik itu perorangan atau kelompok tentang pandangan dan 

tujuan hidup manusia sesuai Islam.
3
 Selain itu dakwah juga mengartikan ajakan atau 

seruan untuk mengajak kepada seseorang atau sekelompok orang untuk mengikuti 

dan mengamalkan ajaran dan nilai-nilai Islam. Bagi yang belum beragama Islam 

diajak menjadi muslim dan bagi yang sudh memeluk agama Islam diajak 

menyempurnakan keislamannya. Bagi yang sudah mendalam didorong untuk 

mengamalkan dan menyebarkannya.
4
 Dakwah juga mengartikan sebagai suatu 

kegiatan untuk menyampaikan dan mengajarkan serta mengaplikasikan ajaran Islam 

didalam kehidupan sehari-hari.  

                                                           

3 Syamsuddin, Pengantar Sosiologi Dakwah (Jakarta: Kencana, 2016), h. 10. 

4 Andy Dermawan, Metodologi Ilmu Dakwah (Yogyakarta: LESFI, 2002), h. 24. 
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Dakwah merupakan suatu sistem kegiatan dari seseorang, sekelompok, 

segolongan ummat Islam sebagai aktualisasi imaniah yang di manifestikan dalam 

bentuk, seruan, ajakan, panggilan, undangan, doa yang disampaiakan dengan ikhlas 

dan menggunakan metede, system dan teknik tertentu agar mampu menyentuh kalbu, 

dan fitrah seseorang, keluarga, kelompok, massa dan masyarakat supaya dapat 

mempengaruhi tingkah lakunya untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang di 

inginkan. 

Menurut Abu Ammar dan Abu Fatiah dalam buku Mizanul Muslim 

mengartikan bahwa terdapat beberapa arti dakwah: 

a. An Nida‘ yakni memanggil, menyeru, mengundang 

b. Ad Dua‘ yaitu mengajak atau mengusung orang lain kepada satu perkara yang 

baik, perkara yang haq atau perkara yang batil, perkara terpuji ataupun perkara 

tercela.
5
  

Menurut Jalaludin Rahmat, dakwah bukan saja harus memberikan wawasan 

keIslaman yang lebih luas (yang bersifat kognitif), bukan hanya memberikan hiburan 

untuk melupakan persoalan dan merekan tekanan psikologi, dakwah juga harus 

membantu orang-orang modern dalam memahami dirinya.
6
 Dengan demikian penulis 

dapat mengartikan bahwa dakwah sebagai suatu proses mengajak kepada orang lain 

untuk berbuat kebaikan yang senantiasa berpegang teguh pada Al-qur‘an dan As-

sunnah. Dakwah Islam dapat dipahami sebagai seruan, panggilan, dan ajakan kepada 

Islam. Penulis sendiri mendefinisikan dakwah sebagai kegiatan mengajak, 

mendorong, dan memotivasi orang lain berdasarkan bashirah untuk meniti jalan Allah 

                                                           

5Abu Ammar, Mizanul Muslim 2, (jawa tengah : cordova Mediatama 2012), h. 140  

6Jalaludin kafie, psikologi Komunikasi (Bandung : remaja Rosdakarya, 2001), h. 219  
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dan istiqomah dijalan-Nya, serta berjuang bersama meninggikan agama Allah.
7
 

Dakwah bisa diartikan sebagai aktifitas mengajak manusia dengan cara bijaksana 

kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan, 

kebahagiaan mereka dunia dan akhirat.
8
  

2. Bentuk - Bentuk Dakwah 

a.  Dakwah Bil-Lisan 

Dalam praktiknya dakwah Islam sering menggunakan retorika sebagai metode 

penyampaiannya. Seperti yang sering terjadi dalam peringatan hari-hari besar Islam 

biasanya diadakan ceramah atau pengajian untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam 

kepada para pendengar. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa dakwah adalah 

suatu kegiatan untuk mengajak manusia melakukan ajaran-ajaran Islam agar 

mencapai kebahagian dunia dan akhirat. Untuk menyampaikan materi-materi 

keIslaman tidak jarang disampaikan melalui pidato atau retorika. Inilah yang   dikenal 

dengan dakwah bi al-lisan, dakwah melalui lisan atau ceramah, 

Bentuk dakwah bi al-lisan adalah suatu cara kerja yang mengikuti sifat dan 

prosedur lisan dalam mengutarakan suatu cita-cita, keyakinan, pandangan dan 

pendapat.
9
 Bentuk dakwah ini termasuk salah satu yang paling efektif untuk 

mengutarakan ajaran Islam kepada pemula. Sebelum Islam menggunakan sarana 

buatan (Hasil Teknologi) mereka telah menyampaikan apa yang menjadi kemauannya 

dengan bahasa lisan. Oleh karena itu bentuk dan metode dari kafiat ini sudah 

                                                           

7 Hidayat Nurwahid, Pengantar Sejarah Dakwah, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group) h. 1-2.  

8 Muhammad Sulthon, Desain Ilmu Dakwah (Semarang: Pustaka Pelajar, 2003) h.17 
9 Ahmad Amrullah, Dakwah Islam Perubahan Sosial. Yogyakarta: PLP2M, 1986. h. 34. 
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dipergunakan semenjak Nabi Adam as sampai Nabi Muhammad SAW, dan juga 

menjadi tradisi dakwah sampai saat ini. 

Karena begitu populernya bentuk dakwah bi al-lisan, sampai-sampai tradisi 

pemikiran dan pelaksanaannya yang disekitar kita banyak diwarnai oleh dakwah bi 

al-lisan ini. Adapun potensi manusia yang paling berperan dalam bentuk metode ini 

adalah hati, fikiran dan lisan. 

Aplikasi retorika dalam dakwah harus mempertimbangkan urgensi penggunaan 

bahasa yang aplikatif. Dengan penggunaan bahasa yang aplikatif, mengenai sasaran, 

dan menyentuh hati nurani pendengar, maka dakwah akan mudah diterima. 

Bentuk metode dakwah dengan lisan (bi al-lisan), maksudnya dengan kata-kata 

yang lemah lembut, yang dapat dipahami oleh mad‟u buka dengan kata-kata yang 

keras dan menyakiti hati. 

مِْْ َْْمَنْ  اَْنْيَدِهِْبِْهُِْْرْ كَرًاْفَ ل يُ غَي ْ مُْْ ْكُمْ رََََ ِْ يْ  عِفُْالْ ِ ْفبَِقَلبِهِْوَذَلِكَََْض  تَطِع  يَس  ْلََْ  ْفبَِلِسَاْنهِِْفاَِن  تَطِع  يَس  ْلََْ  فاَِن   

Terjemahnya: 

 Siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya 
(mencegahnya) dengan tangannya (kekuasaannya), apabila ia tidak mampu 
ubahlah dengan lisannya (nasehat), apabila ia tidak mampu ubahlah dengan 
hatinya, dan yang terakhir inilah selemah lemahnya iman. (H.R> Muslim)

10
 

 Dari penjelasan di atas dapat dijabarkan, bahwa dakwah bil-yadi (dakwah 

dengan tangan) dapat diinterpretasikan sebagai bentuk dakwah dengan menggunakan 

kekuasaan atau kekuatan, dapat juga diartikan sebagai bentuk dakwah dengan 

menggunakan kekuasaan atau kekuatan, dapat juga diartikan sebagai kemampuan 

seseorang dalam menyamoaikan ajaran Islam. Selain itu dapat juga diartikan sebagai 

                                                           
10 Asmuni Sukir, Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam (Surabaya: al-Ikhlas, 1993), h. 103 
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bentuk dkwah dengan menggunakan kekuasaan, seperti dakwah ditengah kalangan 

pemerintah atau berdakwah dengan kekuasaan yang dimiliki.
11

  

 Secara umum dakwah dapat dipahami hanya dalam bentuk dakwah bil-lisan, 

karena itu istilah dakwah yang menjadi aumsi masyarakat adalah dalam bentuk 

penyampaian lidah atau ucapan masjid-masjid, pengajian, dan sebagainya. Hal ini 

menyebabkan ruang limgkup pemahaman masyarakat terhadap dakwah menjadi 

sempit, karena makna dakwah sendiri tidak hanya dalam bentuk ucapan, dan ucapan 

merupakan salah satu bentuk dari metode dakwah. 

 Dakwah yang sering dilakukan Rasulullah dalam konteks sejarah adalah 

dakwah bil-lisan untuk menyampaikan risalah Islam, baik dengan metode ceramah, 

khutbah, diskusi, nasehat, dan sebagainya. Ahmad janawi memaparkan metode dialog 

yang juga pernah dilakukan oleh Rasulullah terhadap pemeluk agama Yahudi, 

Nasrani, dan agama lainnya dengan berbagai hal.
12

    

 Seorang da‘i harus berbicara dengan gaya bahasa yang menimbulkan kesan di 

dalam hati para mad‟u (Obyek Dakwah), sehingga agar tidak terdapat kesalahan 

dalam berbicara yang menyebabkan kegagalan dalam penyampaian pesan-pesan 

dakwah, diperlukan untuk memperhatikan empath al sebagai berikut: 

a. Memilih kata-kata yang baik 

b. Meletakkan pembicaraan  tepat pada tempatnya dan mencari kesempatan 

yang benar 

c. Berbicara dengan pembicaraan sekedar keprluan, dan  

                                                           
11 Allaf, Abdullah Ahmad, 1001 Cara Berdakwah, pent. Ardiansyah Ashri Hussein, dari judul 

asli, Kulluna Du‘at Aktsar min Alaf fikrah wa Wasilah wa Uslub fi al Dakwah Ilallah, Surakarta Ziyad 

Visi Media, 2008. h. 130 
12 Ahmad Jamawi, Dialog Sebagai Dakwah, Jurnal Alhadharah, Vol 2, No. 4, Juli -Desember 

2003. h. 254 
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d. Memilih kata-kata yang akan dibicarakan 

M. Isa Anshary menjelaskan bahwa lidah berkuasa membuat hidup menjadi 

lebih berbahagia serta bercahaya, dan lidah juga mampu untuk membuat hidup 

menjadi kering dan gersang, dan kemudian lidah juga mampu menegakkan iman dan 

kepercayaan didalam hati dan perilaku manusia, dan mampu menjadikan manusia anti 

terhadap Tuhan dan Agama.
13

  

Sedangkan dakwah bil-qolb menurut, Abdullah Gymnastiar menyatakan 

bahwa salah satu potensi di dalam diri manusia yang tidak setiap orang dapat 

mengembangkan dengan baik adalah hati, hati membuat otak cerdas menjadi mulia 

serta badan yang kuat menjadi mulia, dan dengan hati orang yang tidak berdaya 

menjadi mulia, sehingga hati yang bersih memberikan pengaruh terhadap pola 

berfikir manusia,
14

 

Di dalam redaksi Hadits Nabi riwayat Bukhari dan Muslim yang menyatakan 

bahwa apabila tidak mampu mencegah kemunkaran dengan tangan atau lidah, maka 

dengan hati dan hal tersebut merupakan bentuk lemahnya iman. Pemahaman tersebut 

dapat dianalisa alasan mengapa berdakwah dengan hati dikategorikan sebagai bentuk 

lemahnya iman. 

Rachmat Syafe‟i menambahkan bahwa orang yang tidak hanya bicara kecuali 

hal yang baik lebih banyak terhindar dari dosa dan kejelekan, dari pada orang yang 

banyak berbicara tanpa membedakan hal yang pantas dibicarakan dan yang tidak 

pantas untuk menjadi topik pembicaraan.
15

 

                                                           
13 M. Isa Anshary, Mujahid Dakwah Pembimbing muballigh Islam, Cet. V (Bandung 

Diponegoro, 1995) h. 29 
14 Abdullah Gymnastiar, Inilah indahnya Islam dengan Managemen Qalbu, cetakan III, 

(Bandung: Khas MQ, 2005) h. 5 
15 Rachnat Syafe‘I, Al-Hadis: Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum, Cet. 2, (Bandung: Pustaka 

Setia, 2003) h. 50. 
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Ibn Taimiyah menyatakan bahwa orang yang menyaksikan  suatu kesalahan 

(dosa) lalu membencinya dengan hatinya, maka dia sama dengan orang yang tidak 

menyaksikan perbuatan itu apabila dia tidak mampu mencegah dengan tangan atau 

lidahnya. Dan apabila dia menyaksikan perbuatan dosa atau kesalahan itu kemudian 

dia membiarkannya, maka orang tersebut sama seperti orang yang menyaksikan 

perbuatan tersebut dan mampu untuk mencegah perbuatan tersebut tetapi tidak 

dilakukannya.
16

 

Diam juga bisa menjadi faktor penyebab gagalnya dakwah, hal ini karena diam dapat 

bermacam-macam, diam yang dapat menjadikan gagalnya dakwah adalah diam yang 

disebabkan oleh penyakit futur, oleh Sayyid M. Nuh menjelaskan dengan mengutip 

dari kitab lisan al-arab bahwa futur berasal dari kata fatara yang berarti sikap berdiam 

diri setelah sebelum giat atau menjadi lemah setelah sebelumnya kuat, sedangkan 

menurut istilah pengertiannya adalah penyakit hati atau rohani yang efeknya 

menimbulkan rasa malas untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya sering 

dilakukan.
17

 

Sehingga dapat dipahami bahwa maksud dari Hadis Nabi yang menyatakan 

bahwa mencegah suatu kemunkaran dengan hati adalah bentuk lemahnya iman 

dipandang dari sudut negatif, sehingga kriteria tertentu diam dapat menjadi solusi 

untuk memecahkan masalah, dan diam juga dapat menjadi penyebab gagalnya 

dakwah, sehingga hal ini yang dimaksud oleh Rasulullah sebagai bentuk lemahnya 

iman. 

                                                           
16 Ibn Taimuyah, Manhaj Da‟wah Salafiyah, pent. Amiruddin bin Abdul Jalil, dari judul asli, 

al-Amr bi al-Ma‟ruf wa al-Nahyi ‟An al-Munkar, (Jakarta: Pustaka azzam, 2001) h. 19. 
17 Sayyid Muhammad Nuh, Penyebab Gagalnya Dakwah, pent. Nur Aulia, dari judul asli, Afa 

„Ala al Tariq (Jakarta: Gema Insani, 1998) h. 15 
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Dakwah bil yaad, maupun dakwah bil qolb kalau sudah tidak mampu untuk 

mengubahnya, bisa menggunakan dakwah billisan bisa juga disebut dengan nasehat. 

Karena tugas pokok seorang dai adalah menyampaikan ajaran-ajaran islam, ini 

tentunya sangat dibantu dengan vocal lisan, karena seorang dai identik dengan 

ceramah, maka seorang dai harus bisa mengolah kata-kata sehingga menarik dan 

dapat dipahami, apalagi seorang dai melihat kemungkaran haruslah segera bertindak, 

akan tetapi jangan gegabah dalam mengambil tindakan, hendaklah meningkatkan  

dengan ucapan yang lembut dan lulus terlebih dahulu. 

Apabila ditinjau dari sudut pandang yang lain, metode dakwah dapat 

dilakukan pada berbagai metode yang lazim dilakukan dalam pelaksanaan dakwah. 

Metode-metode tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Metode Ceramah (Rhetorika Dakwah) 

Ceramah adalah suatu tehnik atau metode dakwah yang banyak diwarnai oleh 

ciri karakteristik bicara oleh seseorang da’i mubaligh pada suatu aktivitas dakwah. 

Ceramah dapat pula bersifat propaganda, kampanye, berpidato (Rhetorika), khutbah, 

sambutan, mengajar dan sebagainya. Istilah ceramah di zaman mutakhir ini sedang 

ramai ramainya dipergunakan instansi pemerintah ataupun swasta, organisasi 

(jam‟iyah), baik televise, radio maupun ceramah secara langsung pada sebagian orang 

yang menanamkan ceramah/pidato ini dengan sebutan rhetorika dakwah, sehingga 

ada rhetorika dakwah, rhetorika sambutan, peresmian dan sebagainya. Dalam 

publikasi islam, seni dan Tehnik Dakwah Drs, Hamzah Ya‟qub menyebutkan 

rhetorika sebagai suatu seni bicara, ―the art of speech‖ (Inggris atau ―de kunst der 

welspprekenheid‖. 
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Dengan demikian rhetorika merupakan ilmu yang membicarankan tentang 

cara, cara berbicara di depan massa (orang banyak), dengan tutur bicara yang baik 

agar mampu mempengaruhi para pendengar (audien) untuk mengikuti faham atau 

ajaran yang dipeluknya. Oleh karena itu antara metode ceramah dengan rhetorika 

tidak ada perbedaan namun hanya perbedaan istilah belaka (Sinonim). Metode 

ceramah sebagai salah satu metode atau tehnik berdakwah tidak jarang digunakan 

oleh da‟i-da‟I ataupun para utusan Allah dalam usaha menyampaikan risalahnya. Hal 

ini terbukti dalam ayat suci Al-Qur‟an bahwa nabi Musa as bila menyampaikan missi 

dakwahnya, beliau berdo‟a: 

ْ رَيِ  ْلِ ْصَد  رحَ  ْاش  ْلِْ ْۙ  قاَلَْرََب  ْْۙ  وَيَس ر  دَةًْمْ ْۙ  امَ ريِ  لُل ْعُق  ْل سَانِ ْوَاح  قَهُو اْقَ و لِ ْْۙ  ن  ْْۙ  يَ ف 
Terjemahnya:  

Berkata Musa: "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah 
untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka 
mengerti perkataanku,‖ (Surat At- Toha, ayat 25-28)33 

Metode ceramah atau muhadharah atau pidato ini telah dipakai oleh semua 

Rasul Allah dalam menyampaikan ajaran Allah, sampai sekarang masih merupakan 

metode yang paling sering dipakai atau digunakan oleh para pendakwah sekalipun 

alat komunikasi modern telah tersedia. Umumnya ceramah, ceramah  diarahkan 

kepada sebuah public speaking (berbicara didepan publik). Sifat komunikasinya lebih 

banyak searah (monolog) dari pendakwah ke audiensi umumnya, pesan-pesan 

dakwah yang disampaikan dengan ceramah bersifat ringan, informative, dan tidak 

mengundang perdebatan. Penceramah diperlukan sebagai pemegang otoritas 

informasi keagamaan kepada audiensi. Dari segi persiapannya Glenn Capp dalam 

Rakhmat membagi empat macam ceramah atau pidato. Pertama pidato impromptu, 

yaitu pidato yang dilakukan secara spontan tanpa adanya persiapan sebelumnya. 
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Kedua mansuskrip, yaitu pidato dengan membaca naskah yang sudah disiapkan 

sebelumnya. Ketiga, pidato memoriter, yaitu pidato dengan hafalan kata demi kata 

dari isi pidato yang telah dipersiapkan. Keempat, pidato ekstempore, yaitu pidato 

dengan persiapan. 

b. Dakwah Bil-Qalam Melalui Buku 

Berbicara tentang dakwah, banyak dari masyarakat Indonesia memaknai kata 

tersebut dalam arti sempit. Berdakwah adalah kegiatan ceramah di depan umum, 

tentu hal ini kurang sesuai dengan esensi dakwah itu sendiri. Pada awalnya aktivitas 

dakwah merupakan kewajiban untuk menyampaikan apa yang diterima dari 

Rasululloh SAW, walaupun hanya satu ayat. Sebagaimana yang ditegaskan oleh hadis 

Rasululloh SAW, ―Ballighu ‗anni walau ayat.‖ inilah yang membuat kegiatan dakwah 

boleh dan harus dilakukan oleh siapa saja untuk menyebarkan nilai-nilai Islam.
18

 

Menurut Moh. Ali Aziz dalam buku Ilmu Dakwah, secara garis besar bentuk 

dakwah ada tiga macam, yakni: Dakwah bil lisan adalah dakwah yang disampaikan 

langsung secara lisan, Dakwah bil hal adalah Dakwah yang disampaikan melalui 

perbuatan seperti menyingkirkan duri di jalan, Dakwah bil qolam yakni dakwah yang 

disampaikan lewat sebuah tulisan. 

Dakwah bentuk ceramah merupakan dakwah tradisional secara lisan. 

Biasanya terjadi dalam wadah pengajian agama di masjid-masjid atau majlis dakwah 

lainnya. Seperti halnya Rasululloh SAW, dulu menyampaikan dakwah di Gua Hira 

lalu berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya. Mengetahui hal tersebut bukan 

berarti dakwah Rasululloh hanya sebatas ceramah di depan jamaahnya. Apabila 

dilacak penyebaran dakwah Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, maka 

                                                           
18 M. Munir, Metode Dakwah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003) h. 6-18 
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akan ditemukan cara pendekatan dakwah melalui media tulisan berupa surat berisikan 

pesan dakwah yang ditujukan kepada para pembesar kerajaaan dan penguasa dunia 

pada saat itu.
19

 

Kegiatan dakwah bil qolam (dakwah melalui tulisan) juga diterapkan oleh 

para sahabat Nabi SAW, dan para ulama terdahulu. Hal ini terbukti dengan masih 

terjaganya ayat dalam kitab suci Al-Qur‘an hingga sekarang. Begitu juga dengan 

kitab-kitab klasik yang masih dikaji oleh masyarakat masa kini yang menandakan 

bahwa keefektifan dakwah bil qolam mempunyai pengaruh yang tinggi dan dapat 

dinikmati tanpa terbatas ruang dan waktu. 

Di jaman sekarang ini, dakwah bil qolam bisa lewat media massa. Kehadiran 

media massa sebagai penyedia informasi kepada masyarakat memiliki daya tarik yang 

sungguh luar biasa. Bahkan media massa memiliki keperkasaan untuk 

mengkonstruksi sebuah tatanan kehidupan manusia. Keperkasaan media informasi 

yang memiliki tingkat efektifitas dan efesiensi sangat tinggi, dapat pula digunakan 

sebagai sarana kegiatan dakwah agar mampu menjangkau pada komunitas 

masyarakat yang lebih luas. 

Media massa pada hakikatnya sekedar alat atau sarana dalam komunikasi 

massa yang membawa pesan untuk disampaikan kepada khalayak. Media massa 

pertama yang lahir adalah media cetak. Hal ini sesuai dengan perkembangan 

teknologi di mana alat percetakan lebih dulu hadir dibanding teknologi lainnya. 

Dengan mesin percetakan maka dapat diterbitkan surat, koran, selebaran dan buku. 

Buku merupakan kumpulan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi 

satu. Setiap sisi dari sebuah lembaran kertas pada buku disebut halaman. Pecinta buku 

                                                           
19 Wahyu Ilahi, M.A, Komunikasi Dakwah, (PT. Remaja Rosdakarya, 2013) h.194 
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biasanya dijuluki sebagai seorang bibliofil atau kutu buku. Beberapa contoh buku: 

novel, kamus, ensiklopedia, buku cerita dan lain sebagainya. Seiring dengan 

perkembangan dalam bidang dunia informatika khususnya di Indonesia, kini dikenal 

juga istilah e-book atau uku elektronik yang mengandalkan internet berbasis online.
20

 

 Buku menjadi salah satu media massa yang cukup efektif dijadikan sebagai 

ladang dakwah. Pasalnya buku termasuk barang yang gencar dicari oleh semua orang, 

di dalamnya mengandung ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia. 

Melihat animo dari masyarakat tersebut, da‘i memiliki peluang besar menjadikan 

buku sebagai wadah untuk menebar kebajikan. Ali bin Abi Thalib pernah berkata: 

―Ikatlah ilmu dengan menuliskannya.‖ Sesungguhnya orang ‗alim yang utama, yang 

terpuji tingkah lakunya, yang luhur derajatnya menurut Tuhannya, yang tinggi 

kedudukannya, yang akan berbahagia di akhiratnya, adalah orang ‗alim yang 

mengamalkan ilmunya, yang menyebarluaskan ilmunya, yang mengajak masyarakat 

untuk menuntut ilmu, dan yang mengajarkan ilmunya pada hamba-hamba Allah 

dengan ikhlas mengharapkan ridlo Allah semata.
21

 

Sudah banyak sekali ulama, cendekiawan, tokoh agama atau yang lainnya 

menggunakan buku sebagai sarana untuk berdakwah. Buku merupakan bacaan, 

sedangkan membaca adalah jendela dunia. Seperti itulah yang kerap kali terdengar 

untuk menggambarkan betapa pentingnya buku sebagai media penambah wawasan. 

Namun dewasa ini tidak semua orang mengerti bahwa sebuah tulisan yang pada 

dasarnya berisikan pesan dakwah adalah dianggap sebagai aktifitas dakwah. Biasanya 

pembaca hanya merenungi isi bacaan buku tersebut tanpa menyadari bahwa si penulis 

buku tengah melakukan dakwah melalui tulisannya. 

                                                           
20 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Pranamedia Group, 2004) h. 419 
21 Moch. Djamaluddin Ahmad, Dakwah Islamiyah, (Jombang: Pustaka Muhibbin, 2014) h. 13  
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Dengan berdakwah melalui buku, berarti seorang da‘i telah menyediakan 

sumber bacaan bagi umat manusia untuk mempelajari din al-Islam. Tulisan sebagai 

bentuk dakwah yang salah satunya dengan melalui buku sudah menjadi alternatif 

untuk rujukan umat. Sehingga menjadikan buku sebagai sarana dakwah maupun 

koreksi dan kritik terhadap sesama muslim. Asalkan semua itu berangkat dari niat 

yang baik, dan untuk tujuan yang baik pula, yaitu menghindarkan umat manusia dari 

penyimpangan dan kesesatan selama berada di dunia.
22

 

Selain da‘i dianggap telah menyediakan sumber bacaan, dakwah dengan buku 

merupakan bentuk investasi masa depan, khususnya bagi da‘i atau si penulis. Boleh 

jadi penulisnya wafat, tetapi ilmunya terus dibaca hingga lintas generasi dan 

memberikan pahala yang mengalir. Terlebih apabila melalui sarana buku tersebut 

dapat memberikan pemahaman dan mampu memberikan perubahan bagi siapapun 

yang membacanya. 

Dakwah dengan buku tidak memberikan resiko ancaman yang terlalu tinggi. 

Jika ada pihak yang tidak setuju dengan sebuah buku, maka ia harus membantahnya 

dengan buku juga. Kritik terhadap karya tulis sebaiknya dibantah dengan karya tulis. 

Demikianlah tradisi para intelektual muslim pada zaman dulu, buku ditanggapi 

dengan buku, begitu pula dakwah secara lisan maka dikritik dengan lisan.
23

 Saatnya 

pendakwah melalui tulisan digalakkan kembali setelah mengalami kejayaan pada 

masa-masa silam agar lebih semangat dalam berdakwah. Allah berfirman dalam surat 

al-Qolam ayat 1 yang artinya Nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. 

c. Dakwah Bil-Hal dalam Tuntutan Syariat 

                                                           
22 Badiatul Muchlisin, Berdakwah dengan Menulis Buku, (Bandung: Media Qalbu, 2004) h.44 
23 Moh. Ali Aziz, ilmu Dakwah (Jakarta: Pranamedia Group, 2004) h. 419. 
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Dakwah bil-hal sebenarnya bukanlah merupakan istilah baru dalam dunia 

dakwah, karena sumber peristilahan tersebut bennula dari al-Qur'an maupun hadits 

dan juga sirah Nabi. Dari sumber-sumber tersebut kemudian muncul penterjemahan 

baik dalam dataran normatif maupun empirik. 

Ada beberapa pengertian tentang dakwah bil-hal. Secara harfiah dakwah bil-

hal berarti menyampaikan ajaran Islam dengan amaliah nyata dan bukan tandingan 

dakwah bil-lisan tetapi saling melengkapi antara keduanya. 

Dalam pengertian lebih luas dakwah bil-hal, dimaksudkan sebagai ke-

seluruhan upaya mengajak orang secara sendiri-sendiri maupun ber-kelompok untuk 

mengembangkan diri dan masyarakat dalam rangka me-wujudkan tatanan sosial 

ekonomi dan kebutuhan yang lebih baik menurut tuntunan Islam, yang berarti banyak 

menekankan pada masalah ke masyarakatan seperti kemiskinan, kebodohan, 

keterbelakangan dengan wujud amal nyata terhadap sasaran dakwah. 

Sementara itu ada juga yang menyebut dakwah bil-hal dengan istilah dakwah 

bil-Qudwah yang berarti dakwah praktis dengan cara menampilkan akhlaq karimah. 

Sejalan dengan ini seperti apa yang dikatakan oleh Buya Hamka bahwa akhlaq 

sebagai alat dakwah, yakni budi pekerti yang dapat dilihat orang, bukan pada ucapan 

lisan yang manis serta tulisan yang me-mikat tetapi dengan budi pekerti yang luhur. 

Berpijak dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa dakwah bil-hal mempunyai 

peran dan kedudukan penting dalam dakwah bil-lisan. Dakwah bil-hal bukan 

bermaksud mengganti maupun menjadi perpanjangan dari dakwah bil-lisan, 

keduanya mempunyai peran penting dalam proses penyampaian ajaran Islam, hanya 

saja tetap dijaga isi dakwah yang disampaikan secara lisan itu harus seimbang dengan 

perbuatan nyata da'i.  
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Dalam hal ini peran da'i akan menjadi sangat penting, sebab da'i yang 

menyampaikan pesan dakwah kepada umat (jama'ah) akan disorot oleh mat sebagai 

panutan. Apa yang ia katakan dan ia lakukan akan ditiru oleh jama'ahnya. Itulah 

sebabnya apa yang ia katakan harus sesuai dengan apa yang ia perbuat, jika tidak 

maka da'i akan menjadi cemoohan umat dan lebih dari itu ia berdosa besar dan pada 

gilirannya dia akan ditinggalkan oleh jamaahnya.  

Kaitannya dengan pembangunan dan perubahan masyarakat maka dalam hal 

ini da'i menjadi agen perubahan (agent of change) arena action (perbuatan 

nyata/perilaku) atau akhlaq da'i akan ditiru oleh umat (jamaah). 

Masih banyak istilah-istilah untuk menyebut dakwah bil-hal. Ada yang 

menyatakan bahwa dakwah bil-hal adalah kegiatan dakwah yang dilakukan dengan 

member! bantuan materi. Sementara yang lain menyebut dakwah melalui tulisan 

danjaeau'vitas tangan yang lain juga merupakan salah satu bentuk atau wujud dakwah 

bil-hal. 

Dakwah bil-hal merupakan upaya yang bersifat menumbuhkan dan 

mengembangkan kesadaran dan kemampuan jamaah dalam mengatasi masalah 

mereka dan lebih dari itu setiap kegiatan dakwah yang dilakukan harus ada tindak-

lanjutnya secara berkesinambungan. 

Dakwah bil-hal merupakan upaya dakwah dengan melakukan perbuatan 

nyata, tentunya wujudnya beraneka ragam, dapat berupa bantuan yang diberika pada 

orang lain baik bantuan moril maupun materil sebagaimana firman Allah, "Mengapa 

kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah baik 

laki-laki, wanita dananak-anak... 
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Dalam ayat ini terdapat dorongan yang kuat agar kaum muslimin membela 

(rnembantu) saudara-saudaranya yang lemah (mempunyai beban masalah) dengan 

cara mengetuk pintu hati setiap orang yang memiliki perasaan dan berkeinginan baik. 

Menurut Jamaludin Al-Qasimi kalimat membantu yang lemah adalah membantu 

membebaskan orang muslim yang lemah dan sedang menghadapi masalah (kesulitan 

dan kesusahan) serta menjaganya dari ancaman musuh. Masalah yang dihadapi 

berhubungan dengan kesusahan hidup baik bersifat materi maupun non materi. 

Pernyataan ini diperkuat dengan pemyataan Rasulullah dalam sebuah hadits: 

"Orang Islam itu bersaudara, maka janganlah seorang Islam menganiaya saudaranya 
dan jangan membiarkannya tersiksa. Barang siapa memenuhi hajat saudaranya, maka 
Allah akan memenuhi hajatnya. Barang siapa yang membantu mengatasi kesulitan 
orang lain maka Allah akan melepaskan kesulitan-kesulitandi hari kiamat dan siapa 
menutupi aib seorang muslim niscaya Allah menutupinya di hari kiamat. 

Dalam hadits ini jelas sekali bahwa membiarkan sesama muslim teraniaya 

adalah berdosa dan membantu mereka keluar dari persoalan adalahibadah yang 

bernilai dakwah, Termasuk membantu saudara kita dalammengatasi kesulitan juga 

mempunyai nilai ibadah yang berkonotasidakwah. Dalam surat al-Isra' ayat 84 Allah 

berfirman :"Katakanlah Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing 

maka Tuhanmulebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya" 

Dalam firman tersebut ada kata Syakilatih yang berarti keadaannya masing-

masing. Oleh Hamka kata "Syakilatih" diartikanbakat atau bawaan.Jika dipahami 

secara mendalam dan dikaitkan dengan kondisi sekarang, bakat bawaan seseorang 

yang didukung dengan situasi lingkungan dandikembangkan maka akan berubah 

menjadi kemampuan profesional. Jika dihubungkan dengan dakwah bil-hal maka 

masing-masing muslim hendak-nya berdakwah menurut kemampuan dan prof esi 
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mereka. Seperti dikatakan Muhammad Abu Zahroh, sebagai contoh, seorang dokter 

berdakwah dengan keahliannya dalam masalah pengobatan medis. 

Dalam ayat lain masih banyak yang memberi kontribusi pelaksanaan dakwah 

bil-hal. Di samping ayat al-Qur'an dalam hadits Rasulullah banyak yang memberikan 

dasar bagi dakwah bil-hal seperti hadits di bawah ini : 

"Dari Anas ra. Berkata : Tidak pemah Rasulullah saw. dimmtai sesuatu me-lainkan 
pasti ia membeiikannya. Sungguh telah da tang seorang peminta kepadanya, maka 
diberinya kambing yang berada di antara dua bukit, maka ia kembali kepada kaumnya 
dan mengajak mereka "Hai kaumku, segeralah kamu masuk Islam, karena 
Muhammad memberi kepada seseorang yang sama sekali tida khawatir habis atau 
menjadi miskin". Sesungguhnya dahulu orang masuk Islam karena ingin dunia tetapi 
Udak lama kemudian tumbuh kecintaannya Islam melebihi semua kekayaan dunia. 

Dari hadits di atas terlihat betapa gerakan dakwah Rasul mengembangkan isu 

antara kelas masyarakat kuat dan masyarakat lemah, antara kaya dan miskin (yang 

kaya membantu yang miskin). Itulah sebabnya mengapa pertanyaan evaluatif pada 

sebuah ayat al-Qur'an tentang orang yang mendustakan agama simbol yang diurai 

justru orang yang tidak mempunyai kepedulian sosial - orang yang mengabaikan anak 

yatim dan orang miskin, sebagai satu contoh persoalan kehidupan sosial yang ada.  

Karena itu pula Rasulullah selalu memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh 

seseorang sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh umatnyasekalipun masalah 

materi, dalam hal ini banyak hadits memberikan petunjuk untuk melakukan dakwah 

bil-hal. Misalnya sebuah hadits yang menyatakan, "Tangan di atas lebih baik daripada 

tangan di bawah" 

Maksud hadits di atas adalah orang yang memberi bantuan kepada orang lebih 

baik dari pada menerima bantuan, ini dapat dipahami pemberian dapat berupa materiil 

(bantuan materi maupun non materi yang berupa gagasan/ pemikiran). 
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3.Pesan-Pesan Dakwah 

Pesan dakwah adalah substansi atau isi nilai yang di komunikasikan secara 

efektif dari seorang Da‘i (komunikator) kepada mad‘u atau (komunikan), pada 

dasarnya materi dakwah Islam, bergantung pada tujuan dakwah yang di capai. sudah 

menjadi tanggungjawab setiap mukmin untuk selalu mengajak dalam kebaikan 

kepada sesama manusia lainya (berdakwah) baik itu secara perorangan ataupun 

dengan orang banyak atau secara kelompok, oleh karena itu dakwah harus terus 

dilakukan. Nilai dakwah haruslah seusai dengan perintah agama Islam yakni selalu 

bersumber kepada Al-Qu‘ran dan Al-Hadits sebagai sumber utama yang meliputi 

akidah, Syari‟ah dan ahlak. Jadi nilai dakwah atau materi dakwah adalah isi dakwah 

yang disampaikan Dā‘i kepada mad‘u yang bersumber dari agama Islam. 

Berdasarkan temanya, nilai dakwah tidak berbeda dengan pokok-pokok ajaran 

Islam. Banyak klasifikasi yang diajukan para ulama dalam memetakan Islam. 

Menurut Endang Saifuddin Anshari, Sebagaimana yang dikutip Moh. Ali Aziz, ia 

membagi pokok-pokok ajaran Islam sebagai berikut: 

 a. Akidah, Yang meliputi iman kepda Allah SWT, iman kepada malaikat-malaikat 

Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-rasul Allah, dan iman 

kepada Qodla dan Qodar.  

b. Syariat, yang meliputi ibadah dalam arti khas (tharah, shalat, asshaum, zakat, haji) 

dan muamalah dalam arti luas (Hukum perdata dan hukum publik).  

c. Akhlak, yang meliputi akhlak kepada alkhaliq dan makhluq (manusia dan non 

manusia).
24

 

                                                           

24 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah (Jakarta : Kencana, 2004), h. 317  
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Dakwah dapat diartikan bagian penting dalam ajaran Islam yang dibebankan 

bahkan diwajibkan untuk semua yang memeluknya. Kemajuan dan kenubdurab Islam 

sangat erat kaitannya dengan kegiatan dakwah yang dilaksanakan. Mengingat peran 

dan fungssi dakwah, sehingga Allah SWT ,emyebut orang yang akti melaksanakan 

kegiatan dakwah sebagai ahsanu al-qaula, ucapan dan perbaikan yang paling baik 

sperti dalam QS\ Fushilat/41:33.  

 ٍْ ًِ سْهِ ًُ ٍَ انْ ًْ يِ ِ قاَلَ اََُِّ َّٔ ا  مَ صَانحِا ًِ ػَ َٔ  ِ
ٍْ دَػَا  انِىَ اّللّه ًَّ لًا يِّ ْٕ ٍُ قَ ٍْ احَْسَ يَ َٔ ٍَ 

Terjemahnya: 

Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari pada orang yang menyeru 
kepada Allah dan mengerjaka kebajikan dan berkata, ―Sungguh aku termasuk 
orang-orang yang muslim (yang berserah diri)?‖

25
 

Demikian pula, predikat khaira ummah (umat paling baik dan pilihan) hanya 

diberikan kepada kelompok yang aktif terlibat dalam pelaksanaan dakwah lihat     QS 

Ali Imran/ 3: 110.  

ُْخىُْ  ٍْشَ  كُ ت   خَ ٌَ  نهَُِّاسِ  اخُْشِجَجْ  ايَُّ ْٔ فِ  حأَيُْشُ ْٔ ؼْشُ ًَ حَ  باِنْ َٔ ٌَ ْٕ َُْٓ  ٍِ ُْكَشِ  ػَ ًُ ٌَ  انْ ْٕ حؤُْيُُِ َٔ  ِ
ْٕ ۙ   باِلّله نَ َٔ  ٍَ يَ ْْمُ  اه بِ  اَ ٌَ  انْكِخه ا نكََا ٍْشا ىُْ  خَ ُْٓىُُ ۙ   نَّٓ  يِ

 ٌَ ْٕ ؤْيُُِ ًُ اكَْثشَُْىُُ  انْ َٔ  ٌَ ْٕ سِقُ  انْفه

Terjemahnya: 

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena 
kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan 
beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik 
bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka 
adalah orang-orang fasik.

26
      

                                                           

25 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 688. 

26 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 80. 
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Pertolongan Allah pasti diberikan kepada orang yang aktif melaksanakan amar 

makruf nahi mungkar lihat QS AI-Hajj/22: 40 dan QS Muhammad/47:  

لًَ دَ  ْٕ نَ َٔ   ُ
اَ اّللّه ا سَبُُّ ْٕ نُ ْٕ ٌْ ٌَّقُ ٍْشِ حَقٍّ الًَِّ  اَ ِْىْ بغَِ ٍْ دٌِاَسِ ا يِ ْٕ ٍَ اخُْشِجُ ٌْ جِذُ انَّزِ يَسه َّٔ ثٌ  هٕ صَهَ َّٔ بٍِغٌَ  َٔ ايِغُ  َٕ يَجْ صَ ذُِّ ِ انَُّاسَ بؼَْضَٓىُْ ببِؼَْض  نَّٓ

فْغُ اّللّه

ٌْزٌ  ِٕيٌّ ػَزِ َ نقََ
ٌَّ اّللّه ِ   اِ ُْصُشُ ٌَّ ٍْ ُ يَ ٌَّ اّللّه ُْصُشَ نٍََ َٔ ا   ٍْشا ِ كَثِ

ٍْٓاَ اسْىُ اّللّه  ٌزُْكَشُ فِ

Terjemahnya: 

 Yaitu orang-orang yanng diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang 
benar hanya karena mereka berkata, ―Tuhan kami ialah Allah.‖ Seandainya 
Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang 
lain. tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja rumah-rumah 
ibadah orang Yahudi dam masjid-masjid, yang didalamnya banyak disebut 
nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. 
Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

27
   

اَ ٍَ  هٌ آٌَُّ ٌْ ا انَّزِ  ْٕ يَُُ ٌْ  اه ُْصُشُٔا اِ َ  حَ
ٌثُبَِّجْ  صُشْكُىْ ٌَُْ  اّللّه   اقَْذَايَكُىْ  َٔ

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya 
Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.

28
   

Dakwah merupakan proses mengajak kepada agama Allah dan memerintahkan 

kepada yang ma‘ruf dan mennghindari dari perbuatan mungkar dengan tujuan 

membangkitkan kesadaran beragama dan mengubah keadaan yang lebih baik dan 

sempurna terhadap pribadi maupun masyarakat. Syeikh Ali Mahfuz dalam kitabnya 

"Hidayat al- Mursyidin" sebagaimana dikutip Muhammad Abu al Fath al-Bayanuni, 

mendefinisikan dakwah :   

                                                           

27 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 469. 

28 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 732. 
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Dakwah berarti memotivasi/mendorong manusia kepada Al-khair dan al-huda 

serta memerintahkan kepada alma‘ruf dan mencegah dari perbuatan munkar dalam 

rangka meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 

Aktualisasi dakwah bukan saja peningkatan pemahaman keagamaan dan 

pandangan hidup, tetapi juga menuju sasaran yang lebih luas. Oleh karena itu, 

dakwah diharapkan berperan menuju kepada pelaksanaan ajaran Islam secara kaffah 

dalam berbagai aspek kehidupan. Kesuksesan dakwah tidak karena banyaknya 

jama'ah yang tertawa atau menangis ketika dakwah disampaikan kepada al-madh‘u, 

tetapi kesuksesan dakwah adalah diukur dari bekas yang terpatri dalam jiwa 

kemudian tercermin dalam tingkah laku mereka.  

a. Landasan Filosofis  

Al-Mad‟u merupakan isim mad‟ul (obyek) dari kata da‟a yad‟u yang kata 

obyeknya adalah Mad‟u (Obyek Dakwah). Al‟mad‟u juga diartikan sebagai orang 

secara mutlak dengan kata obyek dakwah. Yaitu orang (manusia) baik muslim 

maupun non muslim dan laki-laki maupun perempuan.
29

 Sedangkan dalam bahasa 

arab subyek dakwah dikenal Da‟i  (orang yang berdakwah), dengan akar kata Da‟a, 

Yad‟u, Da‟i. Menurut Abu al-fath al Bayanuni subyek dakwah subyek  dakwah yaitu 

orang yang menyampaikan dan mengajarkan serta mengamalkan ajaran-ajaran 

Islam.
30

  

Dalam  landasan filosofi al-qur‘an, pelaku dakwah yang dimaksud adalah 

subyek dalam dakwah, yaitu seseorang yang melakukan dakwah atau dalam bahasa 

arab dikenal dengan istilah da‟i , subyek dak‘wah mencakup setiap muslim dari 

                                                           

29 Fikri Amiruddin Ihsani, Subjek Dakwah Islam Dalam Perspektif Al-Qur‟an, h. 46  

30Abu Al-Fath Al-Bayanuni,  Pengantar Studi Ilmu Dakwah, h. 39 
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seluruh lapisan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dengan tingkat 

kemampuannya masing-masing, kapan, dan dimanapun mereka berada. Sedangkan 

mitra dakwah yaitu obyek dalam dakwah yang dimaknai dengan sasaran yang dituju, 

yaitu orang yang menerima dakwah atau dalam bahasa arab disebut dengan mad‟u. 

Manusia sebagai obyek dakwah terbagi menjadi dua macam, yaitu mereka yang 

sudah beriman dan yang belum beriman.  

Dengan adanya dakwah, manusia diharapkan sadar terhadap jati dirinya agar 

beriman kepada Allah SWT, semata. Ibnu Taimiyah mengatakan ―pada dasarnya 

manusia dilahirkan kedunia tidak memiliki pengetahuan apapun.‖
31

 Ungkapan ini 

berlandaskan pada QS Al-Naml/27: 78,  

 ٌَّ ًْ  سَبَّكَ  اِ ٍَُْٓىُْ  ٌقَْضِ ّ    بَ ًِ َٕ  بحُِكْ ُْ ٌْزُ  َٔ ٍْىُ   انْؼَزِ   انْؼَهِ

Terjemahnya:  

Sungguh, Tuhanmu akan menyelesaikan (perkara) diantara mereka dengan 
hukum-Nya, dan Dia Maha perkasa, Maha mengetahui.‖ 

b. Landasan Hukum   

Dakwah merupakan kewajiban bagi seluruh kaum msulimin, dengan mengacu 

kepada perintah Allah dalam Al Qur‟an dan Sunah Rasulullah. Adapaun landasan 

kewajiban melaksanakan dakwah itu tertera dalam AlQur‟an:. Dasar hukum 

kewajiban dakwah tersebut banyak disebutkan dalam Al Qur`an dan Al Hadits.
32

 

a) QS Ali Imran/3:104   

 ٍْ نْخكَُ ُْكُىْ  َٔ تٌ  يِّ ٌَ  ايَُّ ْٕ ٍْشِ  انِىَ ٌَّذْػُ ٌَ  انْخَ ْٔ ٌأَيُْشُ فِ  َٔ ْٔ ؼْشُ ًَ ٌَ  باِنْ ْٕ َُْٓ ٌَ َٔ  ٍِ ُْكَشِ  ػَ ًُ ى كَِ ۙ   انْ
أُنهٰۤ ٌَ  ْىُُ  َٔ ْٕ فْهحُِ ًُ   انْ

                                                           

31 Rubiyanah dan Ade Masturi, Pengantar Ilmu Dakwah, dalam Juhaya S. Praja, h. 16 

32Awaluddin Pimay, Metodologi Dakwah. (Semarang : Rasail, 2005), h. 30  
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Terjemahnya: 

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

33
 

b) QS Ali Imran/3:110 

ُْخىُْ  ٍْشَ  كُ ت   خَ ٌَ  نهَُِّاسِ  اخُْشِجَجْ  ايَُّ ْٔ فِ  حأَيُْشُ ْٔ ؼْشُ ًَ ٌَ  باِنْ ْٕ َُْٓ حَ َٔ  ٍِ ُْكَشِ  ػَ ًُ ٌَ  انْ ْٕ حؤُْيُُِ َٔ  ِ
ْٕ ۙ   باِلّله نَ َٔ  ٍَ يَ ْْمُ  اه بِ  اَ ٌَ  انْكِخه ا نكََا ٍْشا ىُْ  خَ ُْٓىُُ ۙ   نَّٓ  يِ

 ٌَ ْٕ ؤْيُُِ ًُ اكَْثشَُْىُُ  انْ َٔ  ٌَ ْٕ سِقُ   انْفه

 

Terjemahnya:  

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untu manusia, menyuruh 
kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada 
Allah SWT. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, 
di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang- 
orang yang fasik.‖(QS. Ali Imron: 110).

34
 

c) QS An Nahl/16:125 

ى ادُْعُ  ٍْمِ  انِه تِ  سَبِّكَ  سَبِ ًَ ػِظَتِ  باِنْحِكْ ْٕ ًَ انْ جَادِنْٓىُْ  انْحَسَُتَِ  َٔ َٔ  ًْ ًَ  باِنَّخِ ِْ   ٍُ ٌَّ  احَْسَ َٕ  سَبَّكَ  اِ ٍْ  اػَْهىَُ  ُْ ًَ ٍْ  ضَمَّ  بِ ّ   ػَ ٍْهِ َٕ  سَبِ ُْ ٍَ  اػَْهىَُ  َٔ ٌْ ْٓخذَِ ًُ  باِنْ

Terjemahnya:  

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang 
baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu 
Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 
Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

35
 

                                                           

33 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 79. 

34Kementrian Agama RI, Qur‟an Asy Syifa, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 

2018), h. 64.  

35Kementrian Agama RI, Qur‟an Asy Syifa, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 

2018), h. 281  
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Dengan demikian dapat dipahami bahwa berdakwah merupakan kewajiban 

bagi setiap muslim baik secara individu maupun kelompok sesuai dengan tingkatan 

kemampuannya masing-masing. 

3. Unsur Dakwah  

Unsur-unsur   dakwah   merupakan bagian  yang  selalu  ada  dalam  kegiatan 

dakwah   model   apapun,   dimanapun   dan kapanpun.    Unsur-unsur    universal    

dalam dakwah tersebut adalah: da‘i (pelaku dakwah), mad‘u (orang yang   

didakwahi), maddah (isi    materi    yang    disampaikan), wasilah (media  perantara  

atau  pengantar), Thariqah (metode/cara/jalan  dakwah),  dan atsar (efek dakwah).
36

 

Dalam hal ini atsar bisa dianggap sebagai hasil dakwah, yang berarti berkedudukan    

sebagai    capaian    dakwah  menuju tujuan. 

Asmuni Syukir berpendapat, tujun umum dakwah adalah megajak manusia 

(muslim maupun non muslim) pada jalan jalan yang benar dan diridhai Allah, untuk 

dapat hidup bahagia, sejahtera didunia dan diakhirat. Dari tujuan umum tersebut 

dapat dirinci menjadi sasaran antara yang lebih spesifik seperti mengajak manusia 

yang belum memeluk Islam agar memeluk Islam. Membina mental umat Islam yang 

masih awam. Menunjukkan perintah-perintah Allah dan melaksanakannya. Mendidik, 

mengajar, dan membimbin anak-anak sesuai ajaran Islam. Hal-hal tersebut dapat 

menjadi tujuan yang lebih operasional, misalnya: mengajarkan membaca Al-Qura‘an, 

melatih berpuasa pada anak-anak, dan sebagainya.
37

   

 

 

                                                           

36 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah (Jakarta: Prenada Media, 2004),h. 75. 

37 Syukir, Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam, h. 54-60 
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4. Materi Dakwah 

 Materi dakwah ialah isi pesan yang disampaikan oleh dai kepada objek 

dakwah, yakni ajaran agama Islam sebagaimana dalam al-qur‘an dan hadits. Agama 

Islam yang bersivat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, da 

bersifat abadi sampai diakhir zaman serta mengandung ajaran tentang tauhid, akhlak, 

dn ibadah. Dengan demikian, dapat menjadi kesimpulan bahwa materi dakwah sesuai 

dengan kondisi objektif objek dakwah, sehingga akan terhindar dari pemborosan.  

  Dalam materi dakwah masalah isi pesan dakwah atau materi yang 

disampaikan da‘i pada mad‘u. Materi dakwah yang dimaksud ajaran Islam  itu sendiri 

yang bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Materi dakwah menurut Asmuni 

Syukri terbagi dari 3 golongan yaitu masalah akidah, syariah, dan akhlak.
38

 

5. Materi Aqidah  

Materi utama yang menjadi landasan ajaran Islam adalah tauhid dan pembinaan 

tauhid dalam Islam menjadi tugas utama para rasul Allah, karena persoalan tauhid/ 

akidah menjadi faktor penentu dalam beragama. Di dalam al-Qur'an banyak ayat yang 

membicarakan tentang tauhid atau keimanan, misalnya QS al-Anbiyaa/21: 25 

يَا   ٍْ  اسَْسَهُْاَ َٔ ٍْ  قبَْهكَِ  يِ ل   يِ ْٕ سُ ًْ   الًَِّ  سَّ حِ ْٕ َُ  ِّ ٍْ ّ   انَِ َّ  لًَ   اَََّ ٌِ  اََاَ   الًَِّ   انِه ْٔ  فاَػْبذُُ

Terjemahnya 

Dan Kami tidak mengutus seorang Rasulpun sebelum kamu melainkan Kami 
wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan 
Aku, Maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku.

39
 

Aqidah dalam Islam adalah bersifat i‟tiqad bathiniyah yang mencakup 

masalah-masalah yang erat hubungannya dengan Rukun Iman. Di bidang aqidah ini 

bukan hanya masalah-masalah yang wajib diimani, akan tetapi materi dakwah 

                                                           

38 Asmuni Syukir, Dasar-Dasar Strategi Islam, h. 60-64 

39 Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 498 
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meliputi juga masalah-masalah yang dilarang lawannya, misalnya syirik 

(menyekutukan adanya Tuhan), ingkar dengan adanya Tuhan dan sebagainya. 

6. Materi Syari‘ah  

Syari‘ah dalam Islam adalah berhubungan erat dengan amal lahir (nyata) 

dalam rangka mentaati semua peraturan atau hukum Allah guna mengatur hubungan 

antara manusia dengan Tuhannya dan mengatur pergaulan hidup antara manusia. 

Masalah-masalah syari‘ah bukan saja terbatas pada ibadah kepada Allah, akan tetapi 

masalah-masalah yang berkaitan dengan pergaulan sesama manusia. 

Seperti hukum jual beli, berumah tangga, bertetangga, warisan, 

kepemimpinan dan amal-amal shaleh lainnya. Demikian juga larangan-larangan 

adalah seperti minum, berzina, mencuri dan sebagainya termasuk pula masalah-

masalah yang menjadi materi dakwah Islam (nahi anil munkar). 

Salah satu bagian dari syari'at Islam sebagai materi dakwah adalah ibadah 

baik secara khusus yaitu bentuk ibadah yang bersifat vertikal/ langsung berhubungan 

dengan Allah dan ibadah yang memiliki aturan secara tegas dalam al-Qur'an maupun 

sunnah, seperti syahadat, shalat dan puasa, zakat, haji dan lainnya. Menyeru kepada 

ibadah khusus ini tercakup dalam arkan al-Islam, seperti dalam QS/al-Baqarah/2: 43, 

283, dan QS/Ali Imran/3: 97. Dad 5 macam arkan al-Islam maka kata yang paling 

banyak ditemukan dalam al-Qur'an adalah al-shalat sebanyak 67 kali. Dari 67 kata 

tersebut, 21 kali dirangkaikan dengan kata al-zakat.
40

 

Diantara tulisan dan karya beliau dalam bidang Syari‘ah, dapat diperhatikan 

sebagai berikut : 

                                                           

40  Mistarija, Materi Dakwah Dalam Alqur‟an Dan Hadis (copyright; 2018), h. 18. 
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1. Murshid al-Tullab yang ditulis pada tahun 1362 H, terdiri atas 36 halaman dan 

menggunakan bahasa Arab. Tulisan ini membahas dan memuat tentang kaedah-

kaedah dasar usul fiqhi, yang disusun dalam bentuk syair-syair Arab. 

2. Al-Durus al-Fiqhiyyah disusun dengan menggunakan bahasa Arab dan terdiri atas 

36 halaman. Tulisan ini menguraikan tentang masalah-masalah yang berkaitan 

dengan ibadah seperti bersuci, sholat fardu, sholat sunnah, puasa, zakat dan haji. 

3. Bughyat al-Muhtaj disusun dalam bahasa Bugis yang terdiri atas 18 halaman, 

membahas tentang pelajaran tata cara pelaksanaan haji, meliputi; syarat, rukun, wajib, 

dan bacaan-bacaannya. 

4. Al-Salah Imad al-Din disusun dengan menggunakan bahasa Arab dan terdiri atas 

27 halaman. Tulisan ini berisi tentang tata cara sholat dan bacaanbacaannya dalam 

bahasa Arab yang diterjemahkan kedalam bahasa Bugis. 

5. Mukhtasaar al-Durus al-Fiqhiyyah yang disusun dalam Bahasa Arab dan terdiri 20 

halaman. Disusun dalam bentuk tanya jawab tentang sholat dan yang berkaitan 

dengannya, seperti wudhu, zikir, dan doa yang lazim dibaca sesudah sholat. 

6. Risalah Fi Bayan al-Ahkam al-Shalat disusun dengan menggunakan bahasa Bugis 

yang terdiri atas 110 halaman. Tulisan ini membahas tentang pengertian sholat, 

kedudukannya, cara pelaksanaannya, disertai dengan dalildalil dari Alqur‘an dan al-

Hadist. 

7. Al-fiqh al-Islamy terdiri atas 48 halaman dan berisi uraian tentang sholat. 

7. Materi dalam bidang Akhlak Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle  

Akhlak atau moral merupakan pendidikan jiwa agar jiwa seseorang dapat 

bersih dari sifat-sifat yang tercela dan dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji seperti 

rasa persaudaraan dan saling tolong-menolong antar sesama manusia, sabar, tabah, 
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belas kasih, pemurah dan sifat-sifat terpuji lainnya. Akhlak yang mulia ini merupakan 

buah dari iman dan amal perbuatan. Pendidikan  jiwa ini amat penting, sebab jiwa ini 

merupakan sumber dari perilaku manusia, jika jiwa seseorang baik niscaya baiklah 

perilakunya, kalau jiwa seseorang buruk niscaya buruklah perilakunya. Nabi 

Muhammad SAW adalah orang yang mampu memanifestasikan nilai–nilai akhlak itu 

dalam dirinya.,sehingga beliau adalah orang yang patut dijadikan tauladan dalam 

hidup, khususnya bagi para da‘i. firman Allah dalam QS al-Ahzab/33:21 sebagai 

berikut : 
ٌَ  نقَذَْ  ًْ  نكَُىْ  كَا لِ  فِ ْٕ ِ  سَسُ

ةٌ  اّللّه َٕ ٍْ  حَسَُتٌَ  اسُْ ًَ ٌَ  نِّ َ  ٌشَْجُٕا كَا
وَ  اّللّه ْٕ انٍَْ خِشَ  َٔ رَكَشَ  الًْه َٔ  َ

ا اّللّه ٍْشا  كَثِ

Terjemahnya  

Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 
hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. 

Tindakan yang bersifat diusahakan dengan bebas, merdeka dan penuh 

pertimbangan. Perbuatan yang bersumber rasional, tujuan mencapai keridhaan Allah 

melalui daya pikir. Akhlak bisa berarti positif dan bisa pula negatif. Yang termasuk 

positif adalah akhlak yang sifatnya benar, amanah, sabar dan sifat baik lainnya. 

Sedang yang negatif adalah akhlak yang sifatnya buruk, seperti sombong, dendam, 

dengki dan khianat. 

Diantara tulisan dan karya beliau dalam bidang Akhlak, dapat diperhatikan sebagai 

berikut : 

1. Hilyah al-Shabab Fi Ilmi al-Akhlaq terdiri atas 3 jilid dengan jumlah halamanm 

seluruhnya sebanyak 36 halaman, disusun dengan menggunakan bahasa Arab dan 

berisi tentang akhlaq terhadap Tuhan, serta sesama manusia. Juga memuat perlunya 

merawat anggota tubuh. 
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2. Al-Qawal al-Sadiq fi Ma‟rifat al-Khaliq terdiri atas 44 halaman dan disusun 

dengan menggunakan bahasa Bugis. Kitab ini membahas tentang Tasawuf yang 

memuat tentang cara-cara hamba mendekatkan diri pada Tuhan dengan jalan yang 

benar. 

3. Al-Nukhbat al-Mardiyyah terdiri atas 38 halaman dan disusun dengan 

menggunakan bahasa Arab, mencakupi koleksi ayat-ayat Al-qur‘an dan Al- Hadist 

dan menyangkut tentang akhlaq yang meliputi; ikhlas, ria, mengikuti kitab dan 

sunnah, menuntut ilmu dan mengajarkannya. 

4. Lembaga-lembaga pendidikan Darud Dakwah Wal Irsyad (DDI) 

Lembaga pendidikan formal maupun nonformal menjadi media efektif untuk 

dakwah Islamiah. Melalui lembaga pendidikan nilai, norma dan ajaran Islam dapat 

ditanamkan ke pribadi (pemikiran, emosi, dan psikomotorik) anak didik, baik secara 

teoritis maupun secara praktis. Secara teoretis penanaman nilai Islam kepada anak 

didik akan dapat mendorong generasi muslim yang akan datang berpegang dan 

berpikir berlandaskan nilai-nilai yang bersumber dari agama. Sudah barang tentu jika 

nilai agama yang dijadikan sumber dalam berpikir dan bertindak oleh anak didik, 

maka akan mendorong terciptanya kehidupn yang damai dan sejahtera. 

DDI sebagai salah satu lembaga pendidikan, dakwah, dan usaha social 

dibawah kepemimpinan Anregurutta K.H. Abdurrahman Rahman Ambo Dalle 

sebagai sosok ulama kharismatik, senantiasa menjadi salah satu tumpuan harapan 

masyarakat Sulawesi Selatan sekaligus menjadi ikon perubahan dalam sistem 

tranformasi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pendidikan Islam. Suatu 

kenyataan bahwa DDI adalah bagian yang tidak terpisahkan atau bahkan dapat 
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dinyatakan bahwa kemajuan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan khususnya atau 

bahkan di Indonesia umumnya adalah andil yang diperankan oleh organisasi ini. 

 Secara historis, pendidikan agama (Islam) pada mulanya memang berbasis 

pada pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional, yang sengaja 

didirikan agar masyarakat menjadikannya sebagai tempat pembinaan umat dan untuk 

lebih memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan 

pentingnya moralitas dalam beragama sebagai pedoman hidup bermasyarakat. 

Cikal bakal pendidikan Islam dalam bentuk pendidikan formal dimulai sejak 

awal berdirinya Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) di Sengkang oleh Anregurutta 

K.H. Muh. As‘ad dan dilanjutkan oleh Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle 

dengan mendirikan Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) Mangkoso di Barru 

sekaligus bersama Anregurutta K.H. M. Abduh Pabbajah dan Anregurutta K.H. Daud 

Ismail mendirikan DDI. 

Kepemimpinan Anregurutta K.H. Abdurrahman Rahman Ambo Dalle dalam 

membawa DDI sebagai lembaga sosial yang bergerak pada bidang pendidikan, 

dakwah dan usaha-usaha sosial lainnya, telah berhasil mendapat perhatian yang 

cukup besar dari masyarakat Sulawesi Selatan khususnya dan masyarakat Indonesia 

umumnya. Dari ketiga aspek tersebut, yang cukup menarik perhatian adalah lembaga 

pendidikan, baik pesantren maupun madrasah yang dibinanya. Pengelolaan lembaga 

pendidikan dalam lingkup DDI yang dibina langsung oleh Anregurutta K.H. 

Abdurrahman Rahman Ambo Dalle memang memiliki perbedaan yang cukup 

mencolok dengan lembaga pendidikan lainnya, khususnya dalam penerapan sistem 

manajemen sebagai salah satu upaya pengembangan lembaga pendidikan. 
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Atas dasar pemikiran seperti yang disebutkan di atas, maka masalah yang 

timbul adalah belum semua pengelola DDI memahami secara mendalam tentang pola 

pemikiran Anregurutta K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle dibidang manajemen 

pendidikan dan implementasinya. Seharusnya semua pengelola pendidikan DDI dan 

bahkan seluruh warga DDI dapat memahami secara mendalam Pola Pemikiran 

Anregurutta K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle di bidang pendidikan dan 

Implementasinya. Permasalahan ini, akan melalui penelitian. Untuk itulah penelitian 

ini sangat penting dilakukan dengan mengidentifikasi pola pemikiran Anregurutta 

K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle dan implementasinya tentang manajemen pendidikan 

Islam di lingkungan DDI.  

5. Lingkungan keluarga dan sosial 

Lingkungan keluarga dan sosial menjadi dakwah yang tidak dapat diabaikan. 

Pembentukan kepribadian anak, termasuk orang dewasa, tidak hanya dapat dilakukan 

melalui pendidikan. Materi pendidikan di sekolah yang bagus tidak akan banyak 

memberikan pengaruh pada pemikiran dan perilaku orang jika lingkungan keluarga 

dan sosial tidak mendukungnya. 

6. Organisasi sosial, politik, budaya, keagamaan, profesi dan sebagainya 

Sebagai tindak lanjut dari lingkungan keluarga dan sosial, organisasi sosial, 

politik budaya, agama, serta organisasi profesi menjadi media yang efektif untuk 

dijadikan sebagai sarana kegiatan dakwah Islamiah Fitrah manusia adalah 

berkelompok. Maka dalam lingkungan sosial selalu ada kelmpok atau organisasi. Di 

indonesia misalnya, ada kelompok atau organisasi sosial yang berdasarkan pada suku, 

ada kelompok yang dihimpun berdasarkan pada hobi, ada kelompok yang 
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berdasarkan pada profesi, ada kelompok yang berdasarkan pada kepentingan politik, 

dan sebagainya.  

4.Tujuan Dakwah 

Dakwah sangat urgent dan sangat penting dilakukan oleh manusia. Oleh 

karena tanpa adanya dakwah manusia sakan sesat. Berarti hidupnya menjadi tidak 

teratur dan kualitas kemnusiaan yang menurun. Tanpa adanya dakwah manusia akan 

kehilangan akhlak, nuraninya tertutup, menjadi egois, rakus, liar, kehilangan moral, 

kan saling menindas. Tanpa adanya dakwah atau karena lemahnya dakwah maka 

manusia akan melakukan kerusakan dimana-mana. Sumber daya alam akan 

dipergunakan semaunya yang pada gilirannya akan terjadi kerusakan dan 

kebangkrutan dimana-mana. Secara fisik kalau seseorang telah dihinggapi penyakit 

syaitthaniyah dapat memperbudak seseorang, memukuli, membunuh, merampok, 

memperkosa, dan memperalat demi keuntungannya sendiri. 

Dakwah yang diperlakukan oleh manusia sangatlah dibutuhkan karena tanpa 

ada yang namanya dakwah manusia pasti akan sesat. Hidupnya pasti akan menjadi 

tidak teratur dan kualitas kemanusiaannya merosot. Jika dakwah tidak ada maka 

manusia kehilangan akhlak, kemudian nuraninya tertutup, menjadi egois, rakus, liar, 

binal, kehilangan moral, akan saling menindas, saling memakan atau saling memeras, 

semua pasti terjadi jika dakwah tidak ada karena sebab lemahnya maka manusia akan 

melakukan kerusakan dimana-mana. Secara fisik kalau seorang telah dihinggapi 

penyakit syaitthaniyah dapat memperbudak seseorang, memukuli, membunuh, 

merampok, memperkosa, dan memperalat demi keuntungaannya sendiri. 

Tujuan dakwah adalah mempertemukan kembali fitrah manusia dengan agama 

atau menyadarkan manusia supaya mengikuti kebenaran Islam dan mau 
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mengamalkan ajaran Islam sehingga menjadi orang baik. Menjadikan orang baik itu 

berarti menyelamatkan orang itu dari kesesatan dari kebodohan, dan kemiskinan, dan 

dari keterbelakangan. Untuk muslim, dakwah berguna sebagai proses peningkatan 

kualitas penerapan ajaran agama Islam. Sedangkan untuk non-muslim fungsi dakwah 

minimal adalah memperkenalkan dan mengajak untuk selalu berbuat baik dan berbuat 

sesuai etika.
41

    

Pendakwah hanya memberikan pemahaman dengan tujuan mengajak manusia 

sesuai dengan kebutuhan dakwahnya. Dakwah dikatakan berhasil bila terjadi 

kesepahaman antara pendakwah dan mitr dakwah. Jika mitra dakwah telah 

memahami dengan baik dan benar isi pesan dakwah tersebut, dalam satu tahap 

pendakwah telah berhasil. Dalam hal ini pendakwah bisa melakukannya, hampir 

tanpa intervensi hidayah Allah SWT. Tanpa hidayah-Nya seseorang tidak bisa 

menerima kebenaran Islam dan menjalankannya.
42

     

Pendakwah bukan penentu, tetapi pendorong, pendakwah mitra dakwah 

melalui kreasi pesan dakwah (al-da‟wah bi al-maqal wa al-kitabah) dan kreasi 

lingkungan (al-da‟wah bi al-hal). Dalam memahami kreasi pesan dakwah dan faktor 

hidayah. Telah cukup banyak rumusan tujuan dakwah yang dikemukakan para pakar 

dakwah. Tujuan-tujuan ini tampaknya berbeda satu sama lain disebabkan perbedaan 

tinjauan dalam mencermati dakwah itu sendiri. Ada yang mendasarkan tujuan 

dakwahnya pada pola dan model dakwah itu sendiri. Ada yang mendasarkan tujuan 

dakwahnya pada pola model dakwah yang diterapkan, ada juga yang melihat dari segi 

metode pendekatan dakwah. Dalam pandangan M. Syafaat Habib, tujuan utama  

                                                           

41 Sakareeya Bungo, ―Pendekatan Dakwah Kultural Dalam Masyarakat Plural‖, Jurnal 

Dakwah Tabligh, vol. 15, No. 2, Desember 2014 : 214 

42 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (cet. ke-3; Jakarta: Kencana, 2012), h. 123.  
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dakwah adalah akhlak yang mulia (aklak al-karimah). Tujuan ini menurutnya sejalan 

dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Yang tiada lain untuk menyempurnakan 

akhlak. Seprti yang terdapat pada hadis “Innama bu‟itstu li utammima makarim al-

akhlaq” (aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia).
43

  Dengan akhlak yang 

mulia ini, manusia akan menyadari fungsinya sebagai manusia., yakni abdi atau 

hamba Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya akan berbakti kepada-Nya, mengikuti segala 

perintah dan menjauhi segala laranagan-Nya dan menanamkan “amar ma‟ruf nahy 

al-munkar” Tujuan tersebut akan lebih menukik jika dikuatkan dengan ayat-ayat al-

Qur‘an.  

Jamaluddin Kafie mengklasifikasi tujuan dakwah ke dalam beberapa tujuan. 

Pertama. Tujuan hakiki yaitu mengajak manusia untuk mengenal Tuhannya dan 

mempercayai-Nya sekaligus mengikuti jalan petunjuk-Nya. Kedua. Tujuan umum, 

yaitu m  enyeru manusia untuk mengindahkan dan memenuhi seruan Allah dan 

Rasul-Nya. Ketiga. Tujuan khusus, yaitu bagaimana membentuk suatu tatanan 

masyarakat Islam yang utuh (kâffah). Rumusan tujuan ini agaknya telah mencakup 

sebagian besar prinsipprinsip dasar pengejawantahan ajaran Islam yaitu iman, ibadah, 

ketundukan pada hukum-hukum Allah dan terwujudnya kehidupan masyarakat yang 

islami. Tidak seperti Kafie, Abdul Rosyad Saleh membagi tujuan dakwah ke dalam 

dua bagian yaitu tujuan utama dan tujuan departemental. Tujuan pertama adalah 

terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang 

diridhai oleh Allah SWT. Tujuan kedua adalah nilai-nilai yang dapat mendatangkan 

kebahagiaan dan kesejahteraan yang diridhai Allah SWT. sesuai dengan bidangnya. 

Tujuan pertama ini sejalan dengan rumusan pengertian dakwah yang diajukan oleh 

                                                           

43 Lihat M. Syafaat Habib, Buku Pedoman Dakwah (Jakarta: Widjaya, 1982), h. 129. 
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Syaikh ‘Alî Mahfûzh bahwa dakwah adalah ―mengharuskan manusia melakukan 

kebaikan dan petunjuk memerintahkan yang ma‘rûf dan mencegah yang munkar 

untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 

M. Bahri Ghazali, dengan melihat kelangsungan suatu kegiatan dakwah, 

membagi tujuan dakwah dalam rangka jangka pendek dan tujuan jangka panjang. 

Yang pertama dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang Islam kepada 

masyarakat sasaran dakwah. Yang kedua, mengadakan perubahan sikap masyarakat 

itu sendiri. Dengan tujuan pertama diharapkan pemahaman masyarakat tentang Islam, 

sehingga masyarakat akan terhindar dari perbuatan munkar. Sedangkan dengan tujuan 

kedua, diharapkan terwujudnya perubahan sikap dan perbuatan masyarakat dari 

kecenderungan berperilaku tidak terpuji menjadi masyarakat yang terbebas dari 

segala bentuk kemaksiatan. Kedua tujuan ini, menurutnya, tergambar dalam QS Âli 

‗Imrân/3: 104     
 

 ٍْ نْخكَُ ُْكُىْ  َٔ تٌ  يِّ ٌَ  ايَُّ ْٕ ٍْشِ  انِىَ ٌَّذْػُ ٌَ  انْخَ ْٔ ٌأَيُْشُ فِ  َٔ ْٔ ؼْشُ ًَ ٌَ  باِنْ ْٕ َُْٓ ٌَ َٔ  ٍِ ُْكَشِ  ػَ ًُ ى كَِ ۙ   انْ
أُنهٰۤ ٌَ  ْىُُ  َٔ ْٕ فْهحُِ ًُ  انْ

B. Anregurutta K. H. Abdurrahman Ambo Dalle 

1. Riwayat Hidup Anregurutta K. H. Abdurrahman Ambo  Dalle 

Pada hari selasa sekitar tahun 1900 M atau 1896 M yang bertempat didesa 

UjungE‟, ditepi timur danau Tempe sore itu, lahirlah seorang bayi laki-laki dari 

pasangan yang berdarah bangsawan bugis. Ayah yang bernama Andi Ngati Daeng 

Patobo (Puang Tobo) dan ibu yang bernama Andi Cendara Dewi (Puang Cendaha). 

Mengenai tanggal dan bulan keahiran beliau tidak ada catatan yang pasti terkait 

dengan kelahiran beliau. Ketika ditanya terkait dengan kelahirannya beliau hanya 

menjawab bahwa ia lebih tua dibanding soekarno (1901) dan lebih tua dari 
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Anregurutta Puang Aji Sade‟ (1907). Mengenai perkataan dari gurutta, beliau telah 

beranjak dewasa pada saat Belanda melakukan agresi militernya menaklukkan 

kerajaan Bone pada taahun 1905-1906.
44

   

Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle merupkan putra tuggal, dan lahir 

pada tahun 1900 yang dibesarkan di sebuah kampung yang terletak  di sebelah timur 

tepi danau tempe, Desa Ujung‘e Kecamatan Tanasitolo, 7 km sebelah utara sengkng 

ibu kota kabupaten Wajo dan meninggal pada tahun 1996 teptnya pada 29 

November.
45

 Ayah Anregurutta merupakan tokoh dan masyarakat yang sangat tinggi 

perhatiannya kepada masyarakat. Kepadanya warga sekitar kerap menanyakan 

persoalan yang tengah melilit mereka, mulai dari masalah ekonomi hingga masalah-

masalah yang menyangkut keharmonisan rumah tangga.
46

  

Ambo Dalle jika diartikan dalam bahasa bugis berarti bapak rezeki (sumber 

rezeki). Penamaan nama Abdur Rahman pada depan Anregurutta berawal ketika 

beliau menimba ilmu pada seorang ulama yang bernama H. Muhammad Ishaq. Sejak 

saat itu nama beliau menjadi Abdurrahman Ambo Dalle.
47

 

 Hidup di era penjajahn Belanda tidak membuat semangat Anregurutta 

Abdurrahman Ambo Dalle kecil surut dalam menuntut ilmu pengetahuan, khususnya 

ilmu agama. Beliau memulai membaca alqur‘an pada I Midi (bibinya) hingga mampu 

mengenal huruf dan membaca alqur‘an. Kemudia selanjutnya ia belajar membaca 

                                                           

44 Abd Rahim Arsyad Dakwah, Pemikiran Keislaman dan Ajaran Anre Gurutta K.H., Abd. 

Rahman Ambo Dalle (Bandung: Mujahid Press, 2020), h. 4.  

45 Muhammad Yusuf Khalid, Biografi Kiyai H. Ambo Dalle dan Sumbangannya dalam Syiar 

di ulwesi Selatan, Indonesia  (Cet: I; Kuala Lumpur: KUIM, 2005), h. 10. 

46 Muh Ruslan, Ulama Sulawesi Selatan: Biografi Pendidikan dan Syiar (Cet I; Makassar: 

Komisi Informasi dan Komunakasi MUI Sul-Sel, 2007), h. 5.  

47 Arsyad, Dakwah, Pemikiran Keislaman dan Ajaran Anre Gurutta K.H., Abd. Rahman 

Ambo Dalle, 9. 
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alqur‘an pada ibunya sendiri, hingga selesai 30 juz.
48

 Kehidupan Anregurutta K.H. 

Abdurrahaman Ambo Dalle kecil banyak dihabiskan dikampung halamannya belajar 

membaca alqur‘an, mulai dasar membaca alqur‘an dari ibunya sendiri, kemudian 

belajar tajwid (masara‟ baca) pada kakeknya, puang coco seorang imam masjid, 

hingga Iqiraat sab‘ah (baca pitue), menghafal qur‘an serta ilmu nswu dan sharaf 

kepada H Muhammad Ishaq. 

Sebagai anak tunggal dari pasangan bangsawan Wajo itu, Anregurutta tidak 

dibiarkan menjadi bocah yang manja, bahkan sejak dini beliau sudah merasakan 

kemandirian dan kedisiplinan khususnya ilmu agama. Sebelumnya Anregurutta 

Abdurrahman Ambo Dalle belia diserahkan pada bibinya degan tujuan belajar 

mengaji selama 15 hari dan setelah itu  ibunya mengambil alih untuk mendidik dan 

menanamkan kehidupan ahlak agar tidak terpengaruh dengan anak sebayanya karena 

kekhawatiran pengaruh buruk yan terjadi pada anak semata wayangnya.
49

 

Untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan khususnya pemikiran 

modernitas, Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle kemudian berpindah tempat 

dari Wajo ke Makassar. Di kota ini, ia mendapat pelajaran tentang cara mengajar 

denagn metode baru , melalui sekolah guru yang di selenggarakan oleh Syarikat Islam 

(S1). Pada saat itu, S1 yang dipimpin oleh HOS Cokroaminoto sedang dalam masa 

kesuksesan dan benar-benar membuka tirai kelam pemikiran sosial, politik, dan 

kebangsaan di seluruh tanah air.
50

 Karena semangat dan keinginan kuatnya untuk 

                                                           

48 Anshoiy, Anregurutta Ambo Dalle, Maha Guru dari Bumi Bugis, h. 8 

49Pengurus Besar Darud Da‘wh Wal Irsyad, Telaah Awal KeDDIan (Imbasan Pemikiran 

Tokoh DDI), h.69. 

50Muin, Ridha, dan Najamuddin, Peran K.H.Abdurrahman Ambo Dalle pada Pesantren 

Darud Da‟wah Wal Irsyad Mangkoso di Barru, h. 91. 
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belajar agama, Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle kemudian mengikuti 

pengajian ulama-ulama lulusan Makkah seperti H. Syamsuddin dan Sayyid Ali al-

Ahdal. 

Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle juga memiliki kegemaran 

keahlian lainnya, seperti bidang olahraga (sepak bola). Anregurutta adalah seorang 

pemain yang lincah dan tidak kenal lelah, ia bahkan dapat bermain di posisi manapun, 

mulai dari penyerang, pemain tengah, hingga pemain bertahan. Kekuatan fisik dengan 

kelincahan yang menjadi unggulan dan masyarakat Wajo menyukai penampilannya 

itu, hingga kemudian gurutta dijuluki si rusa. Saat beranjak remaja Anregurutta K.H. 

Abdurrahman Ambo Dalle juga gemar pada dunia seni, mulai dari menyanyi hingga 

melukis. Kegemarannya itu kemudian menjadikan beliau beberapa kali menciptakan 

lagu yang bernafaskan Islam dan perjuangan. Keahliannya ini dapat dilihat dari desan 

logo MAI (As-‗Adiyah saat ini) yang merupakan karya beliau yang kemudian 

disetujui oleh Anregurutta KH. Muhammad As‘ad untuk menjadi logo resmi MAI 

saat itu.
51

   

Kegemaran Anregurutta K.H Abdurrahman Ambo Dalle pada sepak bola 

terhenti ketika gurunya pada saat itu (Anregurutta KH. Muhammad As‘ad) 

mengatakan bahwa ―titik ada yang bisa mengalahkan kebodohan dari pada orang 

yang bermain sepak bola, mereka sendiri yang menendang bola sehingga jauh, dan 

mereka pula yang mengejar bola itu hingga mereka kelelahan.‖setelah mendengar 

                                                           

51 Ida Purnawati, ―Peran Anregurutta Abdurrahman Ambo Dalle dalam Mengembangkan 

Syiar Islam (Studi Kasus di Kaballangan Kab. Pinrang 197 8-1996)‖ (Skripsi, Program Studi Sejarah 

Peradaban Islam IAIN Pare-Pare, 2019), h. 40. 
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perkataan tersebut, sebagai seorang murid yang taat pada gurunya. AnreguruttaK.H. 

Abdurrahman Ambo Dalle lantas memutuskan untuk tidak bermain bola lagi.
52

 

 Berbicara tentang sejarah sanad keilmuan Anregurutta K.H. Abdurrahman 

Ambo Dalle tidak dapat terlepas dari sejarah Anregurutta K.H. Muhammad As‘ad 

yang merupakan guru sekaligus sahabat dalam proses pendirian lembaga pendidikan 

Islam ditanah Bugis. Anreguruta K.H. Muhammad As‘ad sendiri merupakan orang 

asli bugis tetapi beliau lahir di koa Makkah pada hari senin 12 Rabiul Tsani 1326 H., 

atau pada tahun 1907 M. Ayahnya bernama Abdul Rasyid al-Bugisy, dan ibunya 

bernama Shalihah binti Abdurrahman al-Bugisy, baik dari ayahnya atau ibunya sama-

sma merupakan keturunan dari bugis yang bermukim dan menuntut ilmu agama di 

Makkah. 

2. Pemikiran Anregurutta K. H. Abdurrahman Ambo Dalle 

Dalam pemikiran anregurutta ada beberapa bidang  yang menjadi rujukan 

diantaranya bidang agama dan bidang politik. Contohnya dibidang teologi, 

Anregurutta Abdurrahman Ambo Dalle merujuk kepada pemikiran yang 

dikembangkan aliran Asy‟ariyah, dalam bidang fiqh dan ushul fiqh  mengikuti 

pemikiran yang dikembangkan oleh Imam Syafi‘i, pada bidang syariah mengikuti 

pemikiran yang dikembangkan oleh Imam Mazhab yang empat, dan di bidang 

pendidikan serta tasawuf mengikuti pemikiran yang dikembangkan oleh Imam al-

Ghazali, kemudian di bidang politik mengikuti aliran yang dikembangkan oleh 

Sunni.
53

    

                                                           

52 Arsyad, Dakwah, Pemikiran Keislaman dan Ajaran Anre Gurutta K.H., Abd. Rahman Ambo 

Dalle, h.8. 
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Dalam bidang teologi atau akidah, pemikiran Anregurutta Abdurrahman Ambo 

Dalle terdapat dalam kitabnya yang berjudul Al-Hidayatuk al-Jahiliyyah illa Ma‟rifati 

al Aqaaidi al Is-lamiyyah, beliau menjelaskan perihal tauhid yang merupakan dasar 

pegangan yang menjadi penghubung antara hamba dan Tuhannya, sehingga terjalin 

komunikasi dan keharmonisan yang termanifestasikan dalam bentuk rahmat-Nya baik 

itu didunia maupun diakhirat.
54

  

 Sedangkan di bidang fiqh dan ushul fiqh, pemikiran bekiau terdapat dalam 

tujuh kitab yang tertulis baik dalam bahasa arab, maupun bahasa bugis. Diantaranya 

kita yang berjudul Al-Daruws al-Fiqhiyyah Litalamizi al-Madaarisati al-

Tsanawiyyah. Dalam tulisan terebut gurutta menjelaskan tujuh pembagian hukum 

syariat diantaranya: 1) hukum fardhu atau wajib; 2) hukum nadb atau sunnah; 3) 

hukum haram; 4) hukum makruh; 5) hukum mubah; 6) hukum shahih; 7) hukum 

faasid.
55

 

 Pemikirn Anregurutta Abdurrahman Ambo Dalle dalam bidang tasawuf 

terdapat pada salah satu kitabnya yang berjudul Al-Qawl al-Shadiq fii Ma‟rifati al-

Khaliq. Beliau mengatakan bahwa substansi kehidupan manusia dialam syahadah 

adalah pengabdian kepada Allah SWT. Yang diwujudkan dalam bentuk ketaatan dan 

kepatuhan kepada Allah serta menjalankan apa yang menjadi perintah-Nya dan 

menjauhi segala apa yang dilarang-Nya. Manusia harus menempatkan diirinya 

sebagai hamba dan Allah SWT. Sebagai khalik yang kekuasaan-Nya tidak terbatas.
56
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 Pemikiran dalam bidang ilmu kalam, Anregurutta Abdurrahman Ambo Dale 

mengikuti aliran Asy‟ariyah yang biasanya beliau sebut dengan nama aliran ahlu 

sunnah wal jamaah. Anregurutta Abdurrahman Ambo Dalle menulis beberapa 

kitabnya tentang Mu‟tazilah, Al-Khawarij, Al-Jabbariyah, Al-Musyabbiha, Al-

Murjiah, Al-Qadariyyah, dan Syiah.
57

 

 Pada periode ini dan berikutnya setelah mendirkan pesantren DDI, 

Anregurutta Abdurrahman Ambo Dalle mengaktualisasikan dan 

mengimplementasikan pemikran tersebut dalam rana pendidikan. Secara mendasar 

Anregurutta Abdurrahman Ambo Dalle meyakini bahwa belajar mengajar ialah suatu 

suatu pekerjaan yang sangat mulia disisi Allah swt. Dan juga sangat mulia dalam 

perspektif manusia. Tentunya dengan cra melalui pendekatan kepada Allah swt. 

Secara sempurna, khusyu‘ dan pendekatan kepada sesama manusia secara harmonis 

dan berkualitas hanya dapat terwujud dengan adanya ilmu engethuan, disamping itu 

menuntut ilmu dan mengajrkannya adalah bentuk ibadah dan pengabdian kepada 

Allah swt.  

 Secara sanad keilmuan Anregurutta berguru pada Anregurutta sa‘de‘ namun 

Anregurutta adalah bukan duplikat dari gurunya tersebut. Karna keduanya memiliki 

karakter yang berbeda dan juga kepribadian yang berbeda pula. Pemicu dari itu ialah 

faktor lingkungan hidup keduanya yang berbeda. Anregurutta Abdurrahman Ambo 

dalle lahir dan besar dari pada latar be;akang budaya bugis, sedangkan Anregurutta 

K. H. Muhammad As‘ad lahir dan tumbuh besar dilingkungan dengan pemahaman 

agama Islam yang mempuni. Sehinnga keduanya memilikiperbedaan yang cukup 

                                                           

57 Abady, Corak Pemikiran Pendidikan Keagamaan Abdur Rahman Ambo Dalle dalam 

MengelolaDarud Dakwah wal Irsyad (DDI) Pare-Pare Sulawesi Selatan, 125. 
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berbeda mengenai dakwah Islam. Anregurutta KH. Muhammad As‘ad berpegang 

teguh dengan paham agama Islam, sedangkan Anregurutta KH. Abdurrahman Ambo 

Dalle lebih ke lentur dan mampu menyesuaikan kondisi yang ada pada kehidupan 

masyarakat bugis  saat itu.
58

        

3. Karya-karya Anregurutta KH. Abdurrahman Ambo Dalle 

Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle merupakan seorang ulama yang 

bertangan dingin. Terbukti dengan beberapa hasil karya seni dan tulis yang beliau 

sempat telorkan. Dia banyak megalami hal-hal ghaib dalam mengarang kitab, 

misalnya berawal dari mimpi dengan membaca kitab yang langsung bisa dihafalnya. 

Saat bangun dari tidur, hafalan itu kemudian ditulis oleh santri terdekat yang 

sekaligus juga menjadi pembonceng beliau dan juga jadi sopirnya, Abdullah Giling. 

Diantara kitab-kitab yang telah dikarang olehnya ialah: 

a. Kitab Hilyah al-Syabab Fi Ilm al-Akhlaq wa al-Adaab; 

b. Kitab Al-Risalah al-Bahiyah fi al-Aqaid al-Islamiyah Juz1-2; 

c. Kitab Mursyid al-Thullab fi Ilm Ushul al-Fiqh 

d. Kitab al-Nukhbah al-Mardhiyah fi al-Ahadits al-Nabawiyah Juz 1-2 

e. Kitab Irsyad al-Thullab ila Ma‟rifah syai‟ min Qawaid al-Sharfwa al-I‟rab 

f. Kitab Ahsun al-Uslub wa al-Shiyaghah fi Fann al-Fashahah wa al-Balaghah; 

g. Kitab Tamrin al-Thullaab fi Ma‟rifah syai‟min Qawaaid al-Iraab Juz 1-2; 

h. Kitab Al-Mufradat al-Arabiyah; 

i. Kitab Miftah al-Mudzakarah fiIlm al-Munadzharah; 

j. Kitab Al-Qaul al-Shadiq fi Ma‟rifat al-Khaliq; 

k. Hidayah al-Jaliyyah 
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l. Maziyyah Ahl al-Sunnah wa al-Jama‟ah.  

C. Pondok Pesantren DDI 

1. Sejarah Pesantren dan Perkembangannya  

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang mempunyai 

peranan penting dalam sejarah Islam di Indonesia, khususnya di pulau Jawa dan 

Madura. Pondok pesantren jika di Aceh disebut rangkang atau meunasah, sedangkan 

di Sumatera Barat di sebut dengan surau.
59

 Pesantren sebenarnya merupakan lembaga 

pendidikan tertua di Indonesia, yang secara nyata telah melahirkan banyak ulama. 

Tokoh Islam yang dilahirkan begitu banyak bahkan salah satu profesor pernah 

mengatakan bahwa tidak pernah ada ulama yang lahir dari lembaga selain pesantren. 

Melihat pesantren tertua di Indonesia yang ada  di Jawa yaitu pesantren Tegal Sari 

yang didirikan tahun 1742, yang mana anak muda dari pesisir utara belajar agama 

Islam. Namun dari hasil survey Belanda 1818, dalam Van Bruinessen lembaga yang 

mirip pesantren hanya ditemukan di priangan, pekalongan, Rembang, Kedu, Madiun, 

dan Surabaya. Dari hasil penelusuran sejarah pula, ditemukan sejumlah bukti kuat 

yang menunjukkan cikal bakal pendirian pesantren pada periode awal terdapat 

didaerah-daerah sepanjang pantai utara jawa, seperti Giri (Gresik), Ampel Denta 

(Surabaya), Bonang (Turban) Kudus, Lasem, Cirebon dan sebagainya. Kota-kota 

yang ada pada waktu itu merupakan cosmopolitan yang menjadi jalur penghubung 

perdagangan dunia, bahkan sekaligus tempat persinggahan para pedagang mualligh 

Islam yang datang dari Jazirah Aabiah seperti Hadramaut, Persia, Irak, dan lain 

sebagainya. Mastuhu memberikan pejelasan lain bahwa Pesantren di Nusantara telah 

                                                           

59 Nata Abudin, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan 

Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Grafindo persada, 2001). h. 100. 



55 
 

 

ada sejak abad ke 13-17, dan di Jawa abad 15-16 bersamaan dengan masuknya Islam 

Indonesia.      

Pondok Pesantren adalah cikal bakal institusi pendidikan Islam di Indonesia. 

Hadirnya pesantren diperkirakan 300-400 tahun yang lalu dan menjangkau hampir 

semua tingkat komunitas Muslim Indonesia, khususnya dijawa.  Pesantren 

merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia yang lahir dan 

berkembang beberapa abad yang lalu.
60

 Kata pesantren berasal dari kata ―santri‖ yang 

diberi awalan pe dan akhiran an menjadi pesantrian (pesantren) yang mengartikan 

tempat tinngal para santri, sedangkan santri adalah orang yang belajar agama Islam. 

Pesantren di Jawa dan Madura sering disebut dengan Pondok sedangkan di Aceh 

disebut dengan meunasah, dan di Sumatera Barat disebut dengan Surau. 

Jika dibandingkan dengan pendidikan dengan lingkungan pendidikan parsial 

yang ditawarkan sistem sekolah umum di Indonesia sekarang ini, pondok pesantren 

mempunyai kultur yang unik. Karena kunikannya pondok pesantren digolongkan 

kedalam subskultur tersendiri dalam masyarakat Indonesia.
61

    

Pondok pesantren senantiasa mengambil peran sebagai motivator, inovator, dan 

dinamisator masyarakat. Hubungan antara pondok pesantren dengan masyarakat 

menjadikan kondisi dengan hadirnya institusi pesantren dalam perubahan dan 

pemberdayaan masyarakat menjadi semakin kuat. Pesantren dilihat dari sejarah 

sosiologis dan antropologis lembaga ini seharusnya dipandang lemabaga alternatif di 

Indonesia, namun pemerintah cenderung melihat sebelah mata dengan lembaga 

pendidikan formal lainnya. Pemerintah memang mengakui kualitas dari santri yang 

                                                           

60 Muhammad Hasan, Inovasi dan Modernsiasi Pendidikan Pondok Pesantren, (Karsa; Jurnal 

Jurnal Of Sosial and Islami Culture 23, no. 2; 2015). h. 296  
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pernah belajar di pesantren tetapi disisi lain tidak secara utuh mengangakui bahwa 

pesantren sembagai lembaga pendidikan. 

Pesantren memiliki ciri-ciri khas yang menjadi pembeda dengan lembaga 

pendidikan lainnya, ciri khas yang dimaksud itu menjadikan tidak akan mungkin 

pesantren diberlakukan aturan yang sama dengan sekolah. Penyelenggaraan 

pendidikan di pesantren salaf pada umumnya dengan menggunakan metode sorongan 

atau yang biasa diartikan dengan proses pembelajaran yang bersifat individual atau 

pendidikan internasional, dan sistem pembelajaran dasar dan paling sulit bagi santri, 

karena santri dibiarkan untuk bersabar, kerajinan, ketaatan dan disiplin dalam 

menutut ilmu, tapi terkadang santri tidak menyadari bahwa harusnya mematangkan 

diri untuk menghadapi tantangan selanjutnya. Jika seorang santri telah mahir dalam 

metode sorongan maka akan menjadi ulama karena sistem yang akan diajarkan pada 

metode sorongan adalah yang menjadi kunci penguasaan untuk menjadi ulama. 

Kemudian tingkat selanjutnya dengan menggunakan metode sistem bandungan atau 

juga sistem wetonan sistem yang belajar kelompok dalam arhan dan bimbingan kiyai 

yang terdiri 5 sampai 500 orang santri. Santri mendengarkan guru atau kiyai yang 

membaca, menerjemahkan, menerangkan, dan mengulas kitab-kitab dalam bahasa 

arab dan santri masing-masing memperhatikan bukunya sendiri dengan membuat 

catatan yang penting dan juga dianggap sulit. Kelompok sistem ini kadangkala juga 

disebut dengan halaqah, jika kiyai berhlangan unntuk memberikan pengajaran ini 

biasanya kiyai menunjuk santri yang senior mewakilinya atau disebut ustadz. Dalam 

sistem metode soorongan ini didalamya terjadi yang namanya musyawarah atau 

diskusi tentang kajian Islam klasik dengan sumber kitab yang jelas. Bahan diskusi 

dan hasil diskususi akan diserahkan kepda kiyai agar kiranya dikoreksi dan penguatan 
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apabila hasil diskusi tdak menyimpang dan sesuai dengan pemahama kiyai. Adapun 

fungsi dan tujuan metode ini untuk menguji dan melatih kematangan mental santri 

untuk kelak menjadi santri yang tangguh dalam beragama dan menjadi ulama yang 

warasatul ambiya. Sedangkan membahas tentang pesantren khalaf menejemen dan 

kurikulum pesantren semuanya adalah sistem modern. Kiyai tidak lagi mengurus 

keuangan melainkan bendahara pesantren. Kurikulum yang ada tentang pola 

kurikulum moderndengan sistem pembelajaran klasikal. Tanpak ada perbedaan 

bahwa pesantren khalaf sistem administrasi, maajemen, dan tata kelola lembaga lebih 

terbuka dibandingkan sistem pesantren salaf yakni sistem manajemen dan keuangan 

pesantren selalu dalam kendali otoritas kiyai, meski telah dibantu oleh lurah pondok 

sebagai pengendali operasionalnya, namun pelaksanaan tetap mengacu kepaa restu 

kiyai, atau dengan kata lain sistem pesantren salaf semuanya masih serba kiyai, 

semua oleh kiyai, duitnya dari kiyai, utangnya juga kiyai yang menanggung, santri 

tidak bayar juga uusannya kiyai dan sebagainya. 

2. Fungsi dan Tujuan Pesantren 

Tujuan pesantren bukan hanya semata-mata sebagai tempat pendidikan 

tafaqquh fi al-dien an sich, tetapi multi komplek yang menjadi tugas peantren. 

Pendidikan di pesantren tidak berhenti sebagai aktifitas pembelajaran dan proses 

transfer ilmu saja. hal yang sama pernah dikatakan oleh Tholkah Hasan mantan 

menteri agama RI, bahwan pesantren harus mampu menghidupkan fungsinya 

diantaranya: pesantren sebagai tempat pendidikan yang mengajarkan ilmu—ilmu 

agama, pesantren sebagai tempat keagamaan yang melakukan kontrol sosial, dan 

pesantren tempat keagamaan yang melakukan rekyasa sosial atau perkembangan 

masyarakat. Semua itu menurtnya hanya bisa dilakukan jika pesantren bisa 
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melakukan proses perawatan tradisi-tradisi yang baik dan sekaligus mampu 

memainkan peranan sebagai perubahan. 

Pesantren sebagai lembaga sosial dan penyiaran keagamaan. Kadangkala 

ditemukan masyarakat disekitar peantren relatif lebih bagus dibandingkan masyarakat 

yang jauh dari wilayah pesantren. Ini tidak terlepas dari peran pesantren membangun 

masyarakat melalui pesan-pesan agama. Jaringan pesantren kepada masyarakat lebih 

diharapkan kepada orang tua, santri dengan pesantren, atau jaringan tariqah yang ada 

pada pesantren itu. Jaringan ini biasanya memiliki hubungan lebih kuat sengan 

pesantren ketimbang hanya hubungan orang tua santri pada umumnya. Sebagai 

lembaga pendidikan, pesantren menyeleggarakan pendidikan sekolah serta 

pendidikan luar sekolah berupa kursus-kursus keahlian, untuk menunjang kehidupan 

santri pasca mengikuti pendidikan pesantren karna pesantren tidak mencetak 

santrinya untuk menjadi pegawai pemerintah, tetapi lebih menitik beratkan kepada 

kemandirian santri yang mengekor atau menjadi beban lembaga lain.     

Adapun tujuan dari pesantren menurut Ziemiek sebagaimana dikutip oleh 

Qamar adalah membentuk kepribdian, memantapkan akhlak dan melengkapinya 

dengan pengetahuan.
62

 Sementara itu Arifin mengemukakan bahwa tujuan pondok 

pesantren ada dua yaitu dari tuuan umum membimbing anak didik menjadi manusia 

yang berkepribadian Islam dengan ilmu agamanya ia sanggup menjadi mualligh 

Islam dalam masyarakat sekitar melalui ilmu dan amalnya, sedangkan dari tujuan 

khusus yaitu mempersiapkan para santri untuk menjadi orang alim dalam ilmu agama 

yang diajarkan oleh kiyai yang bersangkutan serta mengamalkannya dalam 
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masyarakat.
63

 Sedangkan tujuan institiusional pondok pesantren yang lebih luas 

dengan tetap mempertahankan hakikatnya dan diharapkan menjadi tujuan pondok 

pesantren secara nasional. Tujuan umum pesantren adalah membina warga negara 

agar berkepribadian Muslim sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam dan 

menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi kehidupannya serta 

menjadikannya sebagai orang yang berguna bagi agama, masyarakat, dan negara.   

Darud Dakwah Wal Irsyad (DDI) merupakan realisasi dari keputusan 

musyawarah Alim Ulama Ahlussunnah Wal Jama‘ah se Sulawesi Selatan tentang 

perlunya dibenetuk suatu organisasi guna lebih meningkatkan fungsi dan peranan 

MAI Mangkoso, maka muncullah beberapa usul tentang nama bagi organisasi yang 

akan dibentuk itu. Antara lain usul dari K.H. Muh. Abduh Pabbajah dengan nama 

Nasrul Haq dari ustadz H. Muh. Thahir Usman mengusulkan nama Alurwatul Wusqa, 

sementara Syekh Abd. Rahman Firdaus mengusulkan nama Darud Dakwah Wal 

Irsyad, setelah dimusyawarahkan, maka yang disepakati secara bulat adalah nama 

Darud Dakwah Wal Irsyad  

Menurut Syekh Abd. Rahman Firdaus pemberian nama demikian adalah 

merupakan tafaul dalam rangka menyebarluaskan dakwah dan pendidikan dengan 

pengertian, Darun atau rumah, tempat atau sentral penyiaran, Dakwah atau ajakan, 

artinya pamggilan memasuki rumah tersebut. Al-Irsyad atau petunjuk, artinya 

petunjuk itu akan didapat melalui proses berdakwah lebih dahulu disuatu daerah 

kemudian disusul pendidikan pesantren/madrasah. 
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Berdasarkan pada argumen yang disebut diatas, maka Darud Dakwah Wal 

Irsyad pada hakekatnya adalah suatu organisasi yang mengambil peran dalam fungsi 

mengajak manusia kejalan yang benar dan membimbingnya menurut ajaran Islam ke 

arah kebaikan dan mendapatkan kesalamatan dunia akhirat. 

Untuk terwujudnya organisasi ini agar dapat segera memulai kegiatan-

kegiatannya, maka oleh peserta musyawarah alim ulama diamanatkan kepada K.H. 

Abdurrahman Ambo Dalle selaku pimpinan MAI yang tekah memilki cabang di 

beberapa daerah untuk mengambil prakarsa seperlunya. Segera K.H. Abdurrahman 

Ambo Dalle menjalankan amanah yang diembannya ini dengan mengundang guru-

guru MAI beserta utusan cabang-cabang MAI dari daerah-daerah agar segera datang 

ke Mangkoso untuk menghadiri musywarah di Watansoppeng beberapa waktu 

sebelumnya. Memperhatikan kedua musyawarah ini, maka dapat dimengerti kalau 

pada asasnya MAI Mangkoso adalah cikal bakal berdirinya sebuah organisasi yang 

sampai kini dikenal dengan nama DDI. 

Dilihat dari sudut historis sosiologis MAI Mangkoso yang lahir pada hari rabu 

20 Zulkaidah 1357 H. Atau 11 Januari 1938 merupakan elemen dasar lahirnya suatu 

wadah yang ditunjang suatu idealisme yang dalam pengembannya berwuud 

organisasi persatuan DDI. Atas dasar kerangka berfikir inilah, jelas pula posisi 

musywarah Alim Ulama Ahlussunnah Wal Jamahh yang diselenggarakan pada hari 

Jum‘at 16 Rabiul Awal 1366 H. Yang berepatan dengan 17 Februari 1947 

diwatansoppeng sebevarnya adalah merupakan suatu forum yang berusaha untuk 

menemukan suatu rumusan yang berupa konsepsi dalam usaha menata potensi 

potensi umat dengan membenahi dan meningkatkan peranan MAI Mangkoso guna 



61 
 

 

memenuhi hasrat dan kebutuhan masyarakat, yang membawa komsekuensi 

diintegrasikannya MAI Mangkoso menjadi organisasi Darud Dakwah Wal Irsyad 

(DDI). 

Pengintegrasian itu sendiri harus diartikan sebagai suatu tolak ukur dalam 

peningkatan bentuk struktural dan operasional dari wadah yang bersifat organisasi 

sekolah semata, menjadi organisasi yang bersifat kemasyarakatan yanglapangan 

gerakannya mengambil peranan dalam bidang pendidikan, dakwah, usaha sosial.   

Prinsif Anregurutta K.H Abdur Rahman Ambo Dalle ada 3 poin yang 

dilakukan dalam kehidupannya untuk DDI yaitu Pendidikan, Dakwah, dan Usaha 

Sosial. Tentunya ini tidak terlepas dari implementasi kehidupan Anregurutta untuk 

berDDI.  Ditinjau dari dakwahnya Anregurutta K.H. Abdur Rahman Ambo Dalle 

melakukan dakwah dengan berbagai cara diantaranya  

Metode dakwah yang digunakan oleh Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo 

Dalle menggunakan ketiga metode dakwahnya, pertama metode bil-hal dapat dilihat 

dari cara Anregurutta komunikasi dengan anggota badan, tingkah laku dan perbuatan 

dengan bentuk nyata. Kondisi seperti inilah yang membuat Anregurutta 

mengembangkan dakwahnya kepada dirinya sendiri dan kepada masyarakat dalam 

rangka mewujudkan tatanan sosial, ekonmi, serta kebutuhan yang lebih baik menurut 

tuntunan Islam. Kedua dengan metode mangaji tudang metode ini dilakukan ketika 

Anregurutta melakukan pengajian pada santrinya diatas mimbar dan santrinya duduk 

mendengar didepan, kemudian Anregurutta menunjuk salah seorang santri untuk 

membaca kitab dan setelah itu bacaan diluruskan oleh Anregurutta kemudian 

menerjemahkan seara harfiah. Pada akhir pengajian diselingi dengan pertanyaan 
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terkait dengan beberapa bentuk-bentuk kalimat terkait dengan materi kitabnya. Dalam 

Pondok Pesantren DDI Manahilil Ulum Kaballangan Kabupaten Pinrang juga 

menerapkan metode kholaqah yakni sekelompok santri yang ingin belajar lebih 

dalam kitab kuning dengan tidak terikat oleh waktu dan langsung dibimbing oleh 

Anregurutta. Sedangkan yang ketiga adalah metode dengan syair lagu, dalam karya 

beliau dalam bentuk buku ternyata Anregurutta juga seorang seniman Islam. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan beberapa hasil karya beliau berupa syair lagu dan lukisan 

yang masih dapat didengar dan dilihat sampai sekarang.   

Dengan pemahaman inilah Anregurutta K>.H. Abdurrahman Ambo Dalle 

menerapkan ajarannya melalui pembentukan lembaga-lembaga pendidikan seperti 

sekolah madrasah, pesantren dan perguruan tinggi di daerah-daerah. Hal ini sejalan 

dengan triologi DDI yang diusung oleh Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle 

yaitu bidang pendidikan, bidang dakwah, dan usaha sosial.  

Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle dalam penerapan dakwahnya 

saat diundang menyampaikan dakwah disuatu tempat, setelah selesai menyampaikan 

dakwahnya, kemudian dibuka tanya jawab itu dilamjutkan dengan debat baik terbuka 

maupun tertutup. 

Pada tahun 1985 Anregurutta K>.H. Abdurrahman Ambo Dalle ketika 

berdakwah ditengah tengah masyarakat, beliau menyesuaikan materi dakwah yang 

akan diampaikan dengan tingkat pemahaman masyarakat yang ada pada daerah 

tersebut juga dengan memperhatikan setuasi dan kondisi masyarakat saat itu. Hal ini 

bagian dari metode Al-Hikmah. Dalam menyampaikan materi dakwahnya 

Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle menggunakan bahasa yang lembut tanpa 

menyinggung perasaan pendengarnya. Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle 
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mengimplementasikan dakwahnya melalui tingkah laku dan perbuatan yang sejalan 

dengan apa yang disampaikannya.  
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. 

Penelitian kualitatif deskripttif adalah suatu penelitian yang berupaya memberikan 

gambaran mengenal fenomena dan keadaan yang terjadi di lokasi penelitian 

berdasarkan kondisi alamiah (natural setting) dari objek penelitian, karena berdasar 

pada kondisi alamiah itu maka berbagai fenomena yang nampak tersebut kemudian 

dieksplorasi dan diperdalam untuk mengacu pada pelaku, waktu, tempat, dan kejadian 

yang ada secara kontekstual melalui pengumpulan data yang diperoleh.
1
 Pada 

penelitian deskriptif ini peneliti berusaha mencatat dan menggali suatu fakta 

kemudian memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan. Oleh 

karena itu peneliti memilih jenis penelitian kualitatif, karena data yang dihasilkan dari 

penelitian ini berupa data deskriptif yang bersumber dari hasil wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Adapun penelitian ini mendeskripsikan dakwah Anregurutta K. H. 

Abdurrahman Ambo Dalle (Analisis Implementasi Pesan Dalam Pembinaan Pondok 

Pesantren). 

Istilah kualitatif menurut Kirik dan Miller pada mulanya bersumber pada 

pengamatan kualitatif yang dipertenangkan dengan pengamatan kuantitatif.
2
 Meurut 
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Staraus dan Corbin, yang dimaksud dengan penelitin kualitatif adalah jenis penelitian 

yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan 

menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain kuantifikasi 

(pengukuran),
3
 

Penelitian kualitatif secara umum dapat dipahami sebagai suatu metode 

penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu terkait kehidupan masyarakat, 

sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain. 

Dengan menggunakan metode ini peneliti dapat menemukan dan memahami apa 

yang tersembunyi dibalik feenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit 

untuk dipahami secara memuaskan.
4
    

Penelitin deskriptif sendiri merupakan suatu penelitian  yang dilakukan 

terhadap variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan 

variabel yang lain, dengan demikian variabel yang diteliti bersifat mandiri. Penelitian 

yang bersifat deskriptif akan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, 

keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi atau 

penyebaran suatu gejala.
5
 

Dengan menggunakan penelitian ini yang bersifat deskriptif, peneliti dapat 

menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta maupun karakteristik mengenai 

populasi atau mengenai bidang tertentu sehingga dapat menggambarkan situasi atau 

                                                           

3 A. Strauss dan J. Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1997), h. 11-13. 

4 Sukiati, Metodologi Penelitian; Sebuah Pengantar (Cet. I; Medan: CV. MANhaji, 2016), h. 

87. 

5 Rifai, Abu Bakar, Pengantar Metodologi Penelitian (Cet.I; Yogyakarta: Suka Presh, 2021), 

h. 6-7. 
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kejadian secara langsung.
6
 Penelitian ini berupaya mengungkapkan suatu masalah 

atau keadaan sebagaimana adanya dan mengungkapkan fakta-fakta yang ada 

meskipun terkadang diberikan interpretasi atau analisis. Penelitian deskriptif perlu 

memanfaatkan atau menciptakan konsep-konsep ilmiah, sekaligus berfungsi dalam 

mengadakan suatu spesifikasi mengenai gejala-gejala fisik ataupun sosial yang 

dipersoalkan. Disamping itu peneliti harus mampu merumuskan dengan tepat apa 

yang ingin diteliti dan teknik penelitian apa yang tepat dipakai untuk menganalisanya, 

sehingga hasil penelitian difokuskan untuk menggambarkan keadaan sebenarnya dari 

objek yang diteliti.
7
  

Dengan demikian karena penelitian ini memrupakan penelitian kualitatif yang 

bersifat deskriptif maka pastinya penulis akan menaganalisis dan menggambarkan 

penelitian secara objektif serta mendetail agar mendapatkan hasil yang akurat, 

sehingga dapat memperoleh informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu 

keadaan gejala menurut apa adanya pada saat melakukan penelitian, sehingga hanya 

merupakan penyingkapan fakta dengan menganalisis data yang ada.
8
  

Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tentunya 

akan mendkrifsikan peneliti ini secara menyeluruh dengan menganalisis fenomena, 

peristiwa, aktifitas sosial, sikap. Kepercayaan, persepsi, dan paradigma dari orang-

orang baik scara individu maupun secra kelompok, baik didaptkan dari observasi, 

wawancara, serta dokumentasi. Dengan menggunakan penelitian kualitatif ini, 

peneliti berharap dapat memperoleh data secara menndetail terkait dengan hal-hal 

                                                           

6 Saifuddin Anwar, Metodologi Penelitian  (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2004), h.7.  

7 Sukiti, Metodologi Penelitian; Sebuah Pengantar, h. 52. 

8 Suharismi Arikanto, Manajemen Peneltian; sebuah pengantar, h. .52. 
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yang menjadi penelitian penulis karena adanya hubungan langsung dengan responden 

(subjek penelitian) atau ojek penelitian. Beberapa dekripsi kemudian yang akan 

digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada 

kesimpulan yang berkaitan dengan pemahaman, baik bentuk-bentuk maupun 

penerapannya.   

2. Lokasi Penelitian 

Untuk melakukan penelitian hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam 

menetapkan lokasi penelitian. Terdapt tiga unsur yang perlu diperhatikan menurut S. 

Nasution  yaitu, tempat, pelaku dan kegiatan.
9
 Adapun lokasi penelitian ini dilakukan 

di Kabupaten Pinrang tepatnya di Pondok Pesantren DDI Manahili Ulum 

Kaballangan. 

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian langlah awal yang harus ditempuh oleh seorang 

peneliti untuk mengkaji adalah menentukan pendekatan. Pendekatan yang dimaksud 

menjelaskan perspektif yang digunakan dalam membahas objek penelitian.
10

 adapun 

yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan komunikasi dan pendekatan 

dakwah/religius. 

1. Pendekatan Komunikasi  

Untuk memudahkan peneliti mendapatkan informasi tentunya pasti 

membutuhkan komunikasi dengan informan, untuk itulah peneliti melakukan 

                                                           

9 S. Nasution, Metode Naturalistik Kualitatif (Cet. I:  Bandung, Tarsito, 1996), h. 43.  

10 Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah; 

Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian. (Cet. I Makassar: Alauddin Press. 2013), 

h.16. 
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pendekatan ini agar kiranya memudahkan mendapatkan informasi demi kelancaran 

penelitian. 

2. Pendekatan Dakwah/religious 

Pendekatan religius dalam layanan dakwah ditekankan pada tiga hal pokok, 

yaitu:  

a. Manusia sebagai mahluk Tuhan. 

b. Sikap yang mendorong perkembangan dari perikehidupan manusia berjalan kearah 

yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama. 

c. Upaya yang memungkinkan berkembang dan dimanfaatkannya secara optimal 

suasana dan perangkat budaya (termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi) serta 

kemasyarakatan yang sesuai dengan meneguhkan kehidupan beragama untuk 

membantu perkembangan dan pemecahan masalah.   

C. Sumber Data 

Aktivitas dari penelitian tidak terlepas dari keberadaan data, dimana data ini 

yang akan menjadi bahan baku informasi agar mendapatkan gambaran sfesifik 

mengenai objek penelitiann. Data merupakan fakta empirik yang dikumpulkan oleh 

peneliti sebagai bahan untuk memecahkan suatu permaslahan, data penelitian dapat 

berasal dari sumber yang dikumpulkan dengan menggunakn berbagai teknik selama 

kegiatan penelitian berlangsung.
11

  Sumber data merupakan hal yang paling penting 

dalam proses peneltian disebabkan sumber data ialah suatu komponen utama yang 

dijadikan sebagai sumber informasi sehingga dapat menggambarkan dari suatu hasil 

penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu: 

 

                                                           

11 Sandu Suyoto, Metodologi Penelitian; Sebuah Pengantar, h. 177. 
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1. Sumber Data Primer   

Sumber data primer adalah jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber 

utamanya (sumber asli), baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif.
12

 Data 

primer akan diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya, 

olehnya itu untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara 

langsung.
13

 

Sumber data primer data yang diperoleh secara langsung dari informan yang 

erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti yaitu Dakwah Anregurutta 

(Implementasi Pesan Dalam Pembinaan Pondok Pesantren DDI Manahilil Ulum 

Kaballangan Kabupaten Pinrang), sebagai sumber utama yang mesti diwawancarai 

secara mendalam. Dan yang menjadi informan kunci adalah: Ketua Yayasan, 

pimpinan pondok, pembina pondok, dan segenap orang yang terlibat, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui 

hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian di lapangan, baik berupa data 

kualitatif maupun data kuantitatif.
14

 Sumber data sekunder merupakan data yang tidak 

langsung memberikan data kepada peneliti, melainkan data yang diperoleh dari 

dokumen.
15

 Data ini diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang 

telah ada (peneliti sebagai tangan kedua), seperti buku, laporan, jurnal dan lain-lain.
16

   

                                                           

12 Sukiat, Metode Penelitan; Sebuah Pengantar, h.177. 

13 Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi  Penelitian, h. 68.  

14 Sukiati, Metodologi Penelitian; Sebuah Pengantar, h.177. 

15 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), h. 308. 

16 Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, h. 68.   
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Sumber data sekunder yang dimaksud yaitu terdiri dari pustaka yang memiliki 

relevansi dan menunjang penelitian ini, yaitu berupa buku, majalah, internet, serta 

sumber data lain yang bisa dijadikan data pelengkap. Sumber data sekunder dibagi 

dua yaitu: 

a. Kajian pustaka konseptual yaitu kajian terdapat artikel-artikel atau buku-buku 

yang diteliti oleh para ahli yang ada hubungannya dengan pembahasan judul ini. 

b. Kajian kepustakaan dari hasil penelitian terdahulu atau penelusuran hasil 

penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan pembahasan penelitian ini, baik 

yang telah diterbitkan dalam bentuk buku atau majalah ilmiah beserta dokumen-

dokumen maupun data-data yang terkait dengan penelitian tersebut. 

D. Teknik Peengumpulan Data  

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data. Pengumpulan data adalah suatu rangkaina kegiatan penelitian 

yang meckakup pencatatan peristiwa-peristiwa atau keterangan-keterangan sebagian 

atau seluruh populasi yang akan menujang atau mendukung penelitian. Adapun data 

yang dikumpulkan mencakup variabel indeenden/variabel bebas, variabel dependen/ 

variabel terkait, data dasar atau data sekunder yang terkait dengan responden atau 

lokasi penelitian.
17

 

 Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam menemukan dan 

mengumpulkan data dilapangan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai 

                                                           

17 Surahman, dkk, Metodologi Penelitian (Cet.I; Jakarta: Pusdk SDM Kesehatan, 2016), 

h.148.     
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sumber dan berbagai cara. Jika dilihat dari sumber datanya, maka dalam 

mengumpulkan data peneliti dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. 

Sementara jika dilihat dari sei cara, pengumpulan data dapat dilakukan dengan 

beberapa cara seperti observasi, wawancara, angket, dokumentasi, dan gabungan 

keempatnya. Dalam gpenelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi 

alamiah dan menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu: observasi, 

wawancara, dan dokumen.
18

 Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penulisan ini yaitu: 

1. Observasi  

Observasi merupakan salah satu metode utama dalam penelitian sosial 

keagamaan, terutama pada penelitian yang bersifat nturalistik (kualitatif) yang 

mrupakan metode pengumpulan data yang palin alamiah dan paling sering digunakan, 

tidak hanya dalam dunia keilmiahan tetapi juga dalam berbagai aktivitas kehidupan.
19

 

Dengan melakukan pengumpulan data dengan cara mengamatai dan mencatat dengan 

sistematis fenomena-fenomena yang diteliti,
20

 serta gejala-gejala yang diteliti.
21

  

Observasi merupakan proses penagamatan secara lngsung ke objek penelitian 

untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakuakan.
22

 observasi yangakan dilakukan 

calon penulis yaitu, pengamatan terhadap objek penulisan yang berkaitan dengan 

                                                           

18 Sugiyono, Metode Peenelitian Kombinasi (Mixed Methods), h. 308-309.  

19 Abd. Muin Salim, dkk., Metode Penelitian Tafsir Maudu’i, h. 109.   

20 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 

1991), h. 13. 

21 Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metode Penelitian Sosial, (Cet.V; Jakarta PT. 

Bumi Aksara, 2004), h. 13.  

22 Ridwan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Kariawan dan Penulis Pemula (Cet. VIII; 

Bandung: Alfabeta, 2012), h. 77.   
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fenomena yang ada dan gejala di lapangan, dengan cara mengajukan pertanyaan 

penulisan, mendengarkan, mengamati, serta membuat catatan untuk penulisan. 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud 

tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan, adapun pihak kedua yaitu terwawancara yang memberikan jawaban atas 

suatu pertanyaan atau suatu bentuk komunikasi verbal seperti percakapan yang 

memiliki tujuan untuk memperoleh informasi.
23

  

Secara garis besar dalam melakukan suatu wawancara setidaknya melalui 

langkah-langkah sebagai berikut: menyusun pertanyaan dan menentukan subjek yang 

akan diwawancarai serta bagaimana metode wawancara yang akan digunakan, setelah 

itu memperkenalkan diri dengan responden untuk menyampaikan maksud wawancara 

dan menentukan tempat dan jadwal wawancara, kemudian melakukan uji coba 

wawancara terhadap sampel kecil dari keseluruhan sampel yang telah ditentukan, jika 

terdapat pertanyaan yang membingunkan responden, maka perlu dilakukan 

perbaikan, selanjutnya melakukan wawancara dan mengajukan pertanyaan dengan 

membangun komunikasi yang efektif selama wawancara berlangsung, dan melakukan 

informasi jawaban untuk memperoleh informasi yang lebih baik.
24

    

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara 

langsung oleh pewawancara kepada informan dengan melalui alat perekam. 

Penggunaan teknik wawancara akan memudahkan peneliti untuk menggali informasi 

terkait Dakwah Anregurutta (Analisis Implementasi Pesan Dalam Pembinaan Pondok 

                                                           

23 S. Nasution, Metode Research (Cet. X; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 113.  

24 Ulber Silallahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung: Refika Aditama, 2010). h. 315. 
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Pesantren DDI Manahilil Ulum Kaballangan Kabupaten Pinrang). Wawancara ini 

mengahruskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang 

ditanyakan kepada informan dalam proses wawancara.  

Teknik wawancara diawali dengn melakukan persiapan-persiapan pertanyaan 

yang sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti. Kemudian mempersiapkan 

pertanyaan secara terstruktur, sesuai dengan kondisi psikologi narasumber, dengan 

bantuan note book, tape recorder. Mekanisme wawancara dilakukan dengan cara 

wawancara mendalam (depth interview) yang dilakukan secara individual dan 

diskusi.
25

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti sesuatu yang tertulis 

dengan dapat dipakai sebagai alat bukyi atau keterangan.
26

 Mendapatkan dokumen 

resmi baik dalam gambar dokumentasi maupun narasi ang dapat menunjang 

penelitian ini. 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi 

ditujukan untuk memproleh dta langsung dari tempat penelitian, seperti buku-buku, 

peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, maupun data lain yang relevan 

dengan penelitian.
27

 Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan metode wawancara, bahkan penggunaan dokumentasi dalam 

                                                           

25 Jalaluddin Rakhmat, Metode Penelitian Komunikasi Dilengkapi Contoh Analisis Statistik 

(Cet. XII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 83.  

26 Muhammad Ali, Penelitian Kependidikan Prosedur dan Startegi (Cet. III; Bandung: 

Angkasa, 1985), h. 85 

27 Ridwan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Kariawan dan Peneliti Pemula, h. 77.   
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suatu penelitian dapat menguatkan hasil observasi dan wawancara sehingga lebih 

kredibel atau dapat dipercaya. 

E. Instrumen Penelitian    

Salah satu kegiatan dalam perencanaan suatu objek penelitian adalah 

menetukan instrumen yang dipakai dalam mengumpulkan data sesuai dengan masalah 

yang hendak diteliti. Pada penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah penelitian 

sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan 

akan dikembangakan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat 

melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui 

observasi dan wawancara.
28

 Oleh karena itu penelitian ini juga memakai instrumen 

tambahan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berupa: 

1. Pedoman Observasi  

Seringkali mengartikan observasi sebagai suatu kata aktivitas yang sempit, 

yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. Didalam pengertian 

psikologi, observasi atau yang disebut dengan pengamatan, meliputi kegiatan 

pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. 

Jadi, megobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, 

peraba, dan pengecap.  

 

2. Pedoman Wawancara (Interview) 

Melakukan wawancara terstruktur, pengumpul data menyiapkan instrumen 

penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Wawancara dilakukan terhadap 

informan dlam rangka memperoleh data mengenai dakwah anregurutta (analisis 

                                                           

28 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, h. 103. 
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implementasi pesan dalam pembinaan pondok pesantren ddi manahilil ulum 

kaballanagan kabupaten pinrang). 

3. Pedoman Dokumentasi 

Dokumentasi berupa arsip-arsip yang berhubungan dengan penelitian serta 

foto kegiatan pada saat penelitian.    

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan data  

Teknik pengolahan data merupakan upaya untuk mencapai dan mengolah 

serta menata secara sitematis catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan 

sebagainya untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang masalah yang akan 

diteliti dan diolh secara kualitaif deskriptif.
29

 

2. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis dan interprestasi yang digunakan adalah teori Miles dan 

Huberman dikutip uleh Bungin.
30

 Teknik ini dikenal dengan istilah teknik pengolahan 

data interktif. Cara kerja dari metode analisis data ini dimulai dari penyajian data, 

pengorganisasian data, koleksi data, verfikasi data dan penarikan kesimpulan.  

Teknik analsisis data merupakan suatu cara untuk mengolah data setelah 

diperoleh hasil penelitian, sehingga dapat diambil sebagai kesimpulan berdasarkan 

data yang faktual. Analisis data dalam penulisan kualitatif dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode 

tertentu. Kelanjutan dari pengumpulan data berawal dengan menelaah seluruh data 

                                                           

29 Lexy, J. Maleong, Metodologi Penulisan Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), 

h. 246. 

30 Burhan Bungin, Analisis Data Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah 

Penguasaan Model Aplikasi (Cet. III; Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 205.   
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yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu informan dari hasil teknik pengumpulan 

data baik wawancara, observasi dan dokumentasi. Ada tiga cara teknik analisis data 

dalam penulisan kualitatif yaiu: 

a. Reduksi Data (Data Reduction)  

Reduksi data yang dimaksud dalam proses penelitian, penulis dapat 

melakukan pemilihan-pemilihan pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, dan 

transformasi data “kasar” yang bersumber dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi 

data diharapkan agar memberikan kemudahan dalam menyimpulkan hasil penelitian. 

Dengan kata lain seluruh hasil penelitian dari lapangan yang telah dikumpulkan 

kembali dipilah untuk menentukan data mana yang tepat digunakan.  

Miles dan Hubermen mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. 

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

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
31

 Adapun tahapan-tahapan dalam 

reduksi data ini peneliti membuat ringkasan, memilih berdasarkan tema dan 

menyusun laporan secara lengkap dan terinci. 

b. Penyajian data (Data Display) 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Miles dan Huberman 

menyatakan yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan 

teks yang bersifat naratif.
32

 

                                                           

31 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif Dilengkapi Dengan Contoh Proposal dan 

Laporan Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2005), h.92. 

32 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, h. 137.  



77 
 

 
 

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh 

permasalahan penelitan dipilah anatara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, 

lalu dikelompokkan, kemudian diberikan batasan masalah. Maka penyajian data 

tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan data substantive dan mana data 

pendukung. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa verfikasi data dan penarikan 

kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan 

melibatkan pemahaman peneliti.
33

 Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan merupaka kesimpulan yang kreadibel.
34

 

Penarikan kesimpulan juga mengartikan setiap kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah (tentatif) apabila ditemukan 

bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. 

Kesimpulan juga diverifikasi selama kegiatan berlangsung yang merupakan tinjauan 

ulang pada catatan lapangan yang ada. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Prosses ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kebenaran 

data yang peneliti temukan dilapangan. Menurut Sugiono bahwa uji kabsahan data 

terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangna 

pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, tringulasi, diskusi dengan 

                                                           

33 Harun Rasyid, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama (Pontianak; 

STAIN Pontianak, 2000), h. 71.  

34 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif Dilengkapi Dengan Contoh Proposal dan 

Laporan Penelitian, h. 99. 
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teman sejawat, pengecekan ulang data.
35

 Adapun pada pengujian keabsahan data ini 

peneliti menggunakan cara perpanjangan pengamatan, peningktan ketekunan dan 

triangulasi baik secara triangulasi sumber maupun triangulasi teknik. 

1. Perpanjangan Pengamatan  

Pada perpanjangan pengamatan ini dilakukan apabila pada awal penelitian, 

informasi yang diberikan belum lengkap, tidak mendalam dan mungkin masih banyak 

yang kurang, maka peneliti kembali kelapangan melakukan pengamatan atau 

wawancara lagi dengan sumber yang sama atau yang baru. Adapun perpanjangan 

pengamatan ini bersifat opsional apabila data yang diperoleh saat ini setelah dicek 

pada sumber data tidak benar atau tidak selaras antara sumber data yang lain maka 

peneliti kan melakukan pengecekan atau pengamtan kembali agar diperoleh data yang 

pasti kebenarannya. 

2. Peningkatan Ketekunan  

Menurut Sugiono bahwa peningkatan ketekunan berarti melakukan 

pengmatan secara cermat dan berkesinambungan. Dengan cara ini maka kepastian 

data dan urutan peristiwa dapat direkam secara pasti dan sistematis.
36

 Dengan 

peningkatan ketekunan peneliti melakukan pengecekan kembali terhadap data yang 

ditemukan apakah benar atau salah sehingga dpat diberikan deskripsi data yang 

akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. 

3. Triangulasi  

Menurut Lexy J. Moleong bahwa triangulasi merupakan pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan 

                                                           

35 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, h. 185. 

36 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, h.188. 
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penegcekan atau seagai pembanding terhadap data. Teknik triangulasi yang paling 

banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.
37

 Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan triangulais sumber data triangulasi teknik. Adapun 

penjelasannya sebagai berikut: 

a. Triangulasi Sumber 

Menuru sugiono, triangulasi dengan sumber data adalah untuk menguji 

kreadibilitas data dilakukan dengn cara pengecekan data yang diperoleh melalui 

beberpa sumber.
38

 Pada cara ini peneliti mengecek dengan cara melakukan 

wawancara kepada dua atau lebih sumber informan.dengan pertanyaan yang sama. 

b. Triangulasi Teknik 

Menurut Sugiono triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data 

kepada sumber yang sama dengan teknik pengumpulan data yang berbeda.
39

 Bisa 

juga dengan pengecekan data terhadap beberapa sumber data dengan teknik 

pengumpulan data yang sama.
40

 Dalam hal ini peneliti membandingkan hasil 

wawancara dengan hasil pengamatan terhadap informan yang sama ataupun 

mengecek data terhadap beberapa informan dengan wawancara atau pengamatan 

yang dalam pandangan peneliti terhadap kesesuaian di antara keduanya sehingga 

menghasilkan data yang valid. 

                                                           

37 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, h. 330. 

38 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, h. 181. 

39 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, h. 191. 

40 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, h. 331. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren DDI Manahilil Ulum Kaballangan  

Pondok Pesantren DDI Manahilil Ulum Kaballangan yang berada di 

Kabupaten Pinrang tepatnya berlokasi di RK Batri, kampung sokang. Secara letak 

geografis, Kabupaten Pinrang berada disebelah barat kota madya pare-pare, 

sedangkan batas daerahnya meeliputi sebelah utara perbatasan dengan tiga kabupaten, 

yakni polmas, enrekang dan tanah toraja. Disebelah timur perbatasan dengan 

kabupaten sidrap, disebelah selatan perbatasan dengan kota madya pare-pare dan 

sebelah barat perbatasan selat Makassar. Pesantren ini didirikan oleh salah satu ulama 

kharesmatik yang berada di Sulawesi Selatan dengan terkenal di tanah bugis yaitu 

Anregurutta  K.H>. Abdurrahman Ambo Dalle atau lebih dikenal dengan sappan 

Ambo Dalle, pesantren ini berdiri dikarenakan beberapa faktor.   

Diera tahun 1977, pemilu kedua berlangsung selama zaman orde baru. Pada 

waktu itu, kondisi politik Indonesia terasa sangat panas. Barngnya pun bergu;ir 

sampai ke kampus DDI Ujung Lare Pare-Pare. Berkaitan dengan peristiwa pemilu ini, 

Anregurutta berada dalam kondisi yang cukup dilematis. Keadaan memaksa beliau 

untuk memilih. Atas dasar demi menyelamatkan organisasi dari tekanan pemerintah 

yang cukup refresif, akhirnya Anregurutta K.H. Abdurrahman Anbo Dalle 

menyatakan diri bergabung dengan Golongan Karya  (Golkar), partai politik yang 

berkuasa saat itu. Itupun setelah melalui perenungan dan kontemplasi yang matang 

dan didahului dengan shalat istikharah, untuk memohon petunjuk Illahi Rabbi agar 

dapat menentukan dan memilih jalan yang terbaik. Anregurutta Ambo 



82 
 

 

Meskipun pilihan politik itu bersifat pribadi, tidak membawa DDI sebagai 

lembaga, tapi tampaknya sikap ini tidak menghembuskan angina segar dalam internal 

warga DDI. Diantara tokoh DDI dan murid-muridnya banyak yang tidak setuju 

dengan sikap yang diambil Anregurutta. Sikap itu dianggap sudah keluar dari garis 

perjuangan DDI. Hal itu berdampak pada keterpecahan sikap dari para santri tempat 

beliau memimpin. Peristiwa itu memberi dampak serius terhadap mekanisme 

pendidikan di Pesantren DDI Ujung Lare dan Ujung Baru Pare Pare yang dipimpin 

langsung oleh Anregurutta. Kedua kampus itu nyaris kosong ditinggalkan oleh santri-

santri yang tidak bisa menerima sikap politik Anregurutta. Akhirnya para santrwati 

yang tadinya tiggal di Ujung Baru ditarik ke Ujung Lare untuk bergabung dengan 

santri putra yang masih bertahan. 

H. Syamsul Bahri yang sebagi Ketua Pengurus Besar DDI sekarang 

menceritakan bahwa “peristiwa yang dialami olegh Anregurutta terasa kecewa hingga 

membuatnya hampir hijrah ke Kalimantan Timur. Akan tetapi hal itu tidak terjadi 

karena banyak sekali tawaran dari berbagai daerah yang disampaikan kepada 

Anregurutta yang berupa tanah sebagai tempat mengembangkan dakwahnya. 

Termasuk tawran yang datang dari pemerintah Kabupaten Pinrang. Seperti biasanya 

Gurutta pun melakukan shalat istikharah untuk meminta jalan yang terbaik dari Allah. 

Namun, dari sekian tawaran itu justru Kaballangan yang dinilai cocok oleh 

Anregurutta Ambo Dalle. Kemudian pada tahun 1976, diletakkan batu pertama di 

pesantren DDI Kaballangan oleh Bupati pinrang yang dijabat oleh Andi patonangi.  

Setelah beberapa bangunan berhasil didirikan, dan sebuah masjid berdiri 

megah ditengah-tengahnya, maka pada tanggal 17 Nobvember 1978 Pondok 

Pesantren DDI Manahilil Ulum Kaballangan diresmika penggunaannya oleh Menteri 
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Agama RI pada waktu itu dijabat oleh H. Alamsyah Ratuparawiranegara. Pemberian 

nama Pondok Pesantren DDI Manahilil Ulum Kaballangan ini langsung diberikan 

oleh Gurutta Ambo Dalle, beliau menjelaskan bahwa “Manahilil Ulum itu artinya 

tempat atau rumah yang senantiasa akan mendapat atau dihujani berbagai ilmu” 

kemudian Gurutta juga mendapatkan nama pesantren pesantren tersebut setelah 

beberapa kali shalat Istikharah. Pada saat itu jumlah santri yang menghuni di 

pesantren ini sebanyak 15. Tapi konon dalam waktu yang relatif singkat, banyak 

didatangi santri dari berbagai daerah.
1
  

Dalam kegiatan belajar mengajar, Pondok pesantren DDI Manahilil Ulum 

Kaballangan Pinrang mengintegrasikan 2 kurikulum yaitu kurikulum berbasis 

pesantren dan kurikulum berbasis sekolah atau Madrasah. Pondok Pesantren DDI 

Manahilil Ulum Kaballangan Pinrang merupakan salah satu pesantren yang tetap 

eksis mempertahankan sekaligus mengembankan tradisi pesantren terutama dalam 

tradisi pengajian , utamanya pengajian kitab kuning.  

Pada perkembangan selanjutnya Pondok Pesantren DDI Manahilil Ulum 

Kaballangan Pinrang terus mengikuti perkembangan zaman sehingga pada saat ini 

telah mengelolah pendidikan diantaranya: 

1. Raudhatul Athfal (setara dengan Taman Kanak-kanak) 

2. Madrasah Ibtidaiyah (Setara dengan Sekolah Dasar) 

3. Madrasah Tsanawiyah (Setara dengan sekolah Menengah Pertama) 

4. Madrasah Aliyah (Setara dengan Sekolah Menegah Atas) 

5. Terdapat juga Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Pinrang (dinaungi oleh DDI) 

                                                           

1 Nasruddin Anshory, Anre Gurutta Ambo Dalle Maha Guru dari Tanah Bugis (Yogyakarta: 

Tiara Wacana, 2009), h. 153-154 
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Terdapat beberapa Organisasi yang dikembangkan pada Pondok Pesantren 

DDI Manahilil Ulum Kaballangan Pinrang juga mengelola berbagai lembaga 

diantaranya: 

1. OSDIKA, (Organisasi Santri DDI Kaballangan) merupakan organisasi yang 

bergerak dibidang kesantrian, seperti Pengaplikasian Ilmu, Kursus Bahasa. 

2. Tahfidz Qurán ialah wadah para penghafal qurán.  

Selain itu Pondok Pesantren DDI Manahilil Ulum Kaballangan juga 

mempersiapkan santri dan santriwatinya untuk ceramah pada bulan suci ramadhan 

diberbagai daerah, sering disebut dengan safari Ramadhan. 

Pada Pondok Pesantren DDI Manahilil Ulum Kaballangan tidak diterapkan 

organisasi khusus pembelajaran kitab kuning, karena kitab kuning ini diwajibkan oleh 

seluruh santri.           

B. Bentuk Dakwah Anregurutta K.H Abdurrahman Ambo Dalle   

Berbicara tentang dakwah dan pendidikan merupakan sebuah kesatuan yang 

tidak terpisahkan, karena DDI merupakan istilah yang didalamnya mempunyai trilogi 

DDI yaitu dakwah, pendidikan dan sosial. Jika melihat seperti apa pola dakwah yng 

disampaikan oleh Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle jika dikaitkan dengan 

yang ada di Pesantren DDI Manahilil Ulum Kaballangan sebagai salah satu pondok 

pesantren yang dibina dan didirikan oleh beliau, tentu dakwah yang dipahami bukan 

hanya yang disampaikan pesan-pesan moral ataupun pesan-pesan agama dikegiatan 

tertentu tetapi sesungguhnya implementasi yang diterapkan di Pondok Pesantren itu 

juga sebagian dari dakwah. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu mantan 

Pimpinan Pondok Pesantren DDI Manahilil Ulum Kaballangan yang sekarang 

menjadi Kepala Biro IAIN Sorong: 
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Seiring dengan berjalannya waktu, dakwah itu ada dimana-mana bisa 
dilakukan apalagi dengan adanya media sekarang yang bisa menjangkau 
dalam arti luas. Media digital bisa menjadi sarana dakwah yang tentunya 
sebagai generasi pelanjut Anregurutta dalam pengembangan DDI.

2
       

Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle senantiasa mengingatkan kepada 

santrinya bahwa kemampuan pengetahuan atau ilmu yang diperoleh melalui jenjang 

pendidikan formal itu tidak dianggap cukup jika tidak dibarengi dengan prilaku 

dengan menampakkan diri kita ditengah tengah masyarakat sebagai pribadi yang bisa 

memberikan pencerahan, baik pencerahan dalam bentuk ucapan maupun dalam 

bentuk prilaku. Sehingga dakwah yang disampaikan Anregurutta adalah dakwah yang 

betul-betul memberikan ketenangan ataupun pencerahan kepada siapapun yang tidak 

menyalahkan seseorang semata tanpa ada dasar yang jelas tapi juga memberikan 

solusi-solusi ketika dalam suatu komunitas masyarakat terjadi perbedaan pendapat 

yang berkaitan dengan kondisi kondisi kekinian atau biasa disebut dapat memberikan 

penyelesaian. 

Selain metode dakwah diatas dakwah Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo 

Dalle juga dapat kita lihat dari segi bentuk dakwah lisan, dakwah tulisan, dan dakwah 

perbuatan. 

a. Dakwah lisan Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle  

Dakwah dengan lisan dpat dilihat ketika Anregurutta K.H. Abdurrahman 

Ambo Dalle memenuhi undangan ceramah oleh masyarakat dalam berbagai kegiatan 

keagamaan seperti acara peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad Saw, Isra mi‟raj, 

Khutbah, maupun dengan memberikan wejangan kepada para santri-santrinya bahkan 

beliau rela meski hanya diapresiasi seadanya, seperti beberapa biji buah kelapa dan 

                                                           

2 Arsyad Ambo Tuo, Mantan Pimpinan Pondok Pesantren DDI Manahilil Ulum Kaballangan 

Kabupaten Pinrang, Wawancara, Maros, 10 September 2023. 
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beberapa tandan pisang. Namun demikian beliau tetap senang dan ikhlas melkukan 

tugas suci tersebut dan tidak pernah mengecewakan siapapun. 

b. Dakwah Tulisan Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle 

Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle juga berdakwah melalui tulisan, 

terbukti dari karya tuulis beliau yang terdiri dari 30 buah meski jumlah halaman 

setiap bukunya tidak ada yang lebih dari 150 halaman. Ditengah kesibukannya 

sebagai seorang guru dan muballigh, Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle 

tetap mampu meluangkan waktunya untuk menulis, yakni memenuhi permintaan 

masyarakat guna memudahkan mereka dalam memahami ajaran agama. Adapun 

karya beliau diantaranya: 

a. Dalam Bidang Akidah: Al-Risalah al-Bahiyyuh fi al-‟aqaid al-Islamiyyah, Al-

Hidayah al-Jaliliyyah, Maziyyah Ahl ahl al-Assunnah wa al-Jamaah, syifa al-

Af‟idah nin al-Tayaum wa al-Tiyarah 

b. Dalam bidang Syariah: Mursyid al-Thullab, Al-Durus al-Fiqhiyyah, Bughyat al-

Muhtaj, Al-Shalat „imad al-Din, Mukhtasar al-Durus al-fighiyyah, Risalah fi 

Bayan Ahkam wa Hikam al-Shalat, Al-Fiqh al-Islami. 

c. Dalam Bidang Akhlak: Hiyat al-Syabab, Al-Qaulu al-Shadiq fi ma‟rifat al-

Khaliq, Al-Nukhbat al-Mardiyyah. 

d. Dalam Bidang Bahasa Arab: Mufradat al-Arabiyyah , Irsyad al-Salik, Tanwir al-

Thalib, saraf, Tanwir al-Thullab, Nahwu dan Saraf, Irsyad al-Tullab, Nahwu dan 

Saraf, Akhsan al-Uslub wa al-Siyaqah, Namuzaj al-Insya, Sullam al-Lughah. 

e. Dalam Bidang Sejarah: Al-sirah al-Nabawiyyah Al-Dabit al-Jaliyyah 

f. Dalam Bidang Lainnya: Miftah al-Muzakarah miftah al-Fuhum fi Mi‟yari al-

Ulum Hazihi ad‟iyah Mabrurah Ilmu Tajwid yang ditulis dalam bahasa 
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indonesia. Khutbah jum‟at (1920), Sulo Mattappa (lampu yang bercahaya) 

(1927). Ditulis dalam bahasa Bugis dan menguraikan tentang peristiwa Isra‟ 

Mi‟raj dan hikmahnya. 

Pada tahun 1989 Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle menaruh 

perhatian terhadap prilaku masyarakat yang mulai menyimpan, yakni berlaku 

khufarat, syirik, mengikuti tarikat-tarikat yang terindikasi sesat dan kemungkaran 

lainnya. Sehingga Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle membahasnya dalam 

Al-Qaulu al-Shadiq fi‟ma‟rifat al-khaliq. Anreguruta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle 

menyebutkan bahwa tujuan penyusunan buku tersebut adalah untk memberikan 

keterangan yang jelas kepada umat Islam agar jangan salah jalan akibat dari 

pengaruh-pengaruh tarekat yang sesat. 

c. Dakwah Bil-Hal Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle 

Pengamalan dari Ilmu pengetahuan juga dapat terlihat dari kehidupan 

Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle dalam kesehariannya beliau sosok yang 

bijaksana. Ketika santrinya melakukan pelanggaran-pelanggaran, beliau juga marah 

bahkan menghukum santri dengan cara mendiamkan santri tersebut selama tiga hari. 

Akan tetapi setelah tiga hari berlalu, Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle 

akan mencari santri tersebut jika tidak muncul dikamar beliau. Hal ini sesuai dengan 

petunjuk nabi Muhammad Saw, bahwa marah tidak boleh lebih dari tiga hari. 

 Sementara itu ada juga yang menyebut dakwah bil hal dengan istilah dakwah 

bil Qudwah yang berarti dakwah praktis dengan cara menampilkan akhlaq al-

karimah. Sejalan dengan ini seperti apa yang dikatakan Buya Hamkah bahwa akhlaq 
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sebagai alat dakwah, yakni budi pekerti yang dapat dilihat orang, bukan pada ucapan 

lisan yang manis serta tulisan yang memikat tetapi dengan budi pekerti yang luhur.
3
   

 “Yang pertama dakwahnya Anregurutta itu adalah prilaku sehingga beliau 
adalah sosok sufi pigur pada ucapan dan kelakuannya, Anregurutta itu bentuk 
dakwahnya adalah prilakunya sebagai titik pangkal daripada akhlak jadi 
dakwahnya Anregurutta itu adalah dakwatul bil hal dengan memperlihatkan 
kelakuan dan pribadi yang baik”.

4
  

Dalam prinsip orang DDI mereka harus mendidik, berdakwah dan punya 

nilai-nilai sosial sehingga dalam berdakwah tidak mesti menaruh upah yang tinggi 

begitupun dengan pendidikan harus punya nilai-nilai dakwah didalamnya. DDI 

merupakan sebuah tarekat atau jalan untuk menyampaikan dakwah didalamnya 

terutama dalam masalah aqidah karena Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle 

sangat memegang teguh Ahli Suunah Wal Jamaáh sehingga dengan DDI beliau 

menjadikan sebagai tempat untuk menyalurkan dakwahnya di pondok pesantren.   

Dakwah bil hal merupakan bentuk dakwah yang berusaha untuk menyiarkan 

ajaran Islam kepada manusia dan masyarakat dalam hal ini santri yang ada di dalam 

pesantren dengan cara merealisasikan ajaran Islam kedalam amal nyata. Secara 

sempit dakwah bil hal dapat direalisasikan dan diwujudkan dengan jalan 

menampilkan perilaku sehari-hari. Sedangkan secara umum dakwah bil hal 

direalisasikan dengan cara mendirikan atau membentuk berbagai sarana kehidupan 

sosial masyarakat, seperti sekolah, rumah ibadah dan lain sebagainya. Dakwah bil hal 

memang merupakan bentuk dakwah efektif dalam upaya menerapkan ajaran Islam 

dalam kehidupan manusia, karena manusia akan lebih mudah menerima suatu ajaran 

                                                           

3 Ahmad Sagir, „Dakwah bil hal: Prospek dan Tantangan Da‟i‟,al-hadhara 14. No. 27 

(Januari – Juni 2015): h.17.  

4 Muh. Rasyid Ridha Ambo Dalle, Pimpinan Pondok Pesantren DDI Manahilil Ulum 

Kaballangan Kabupaten Pinrang, Wawancara, Kaballangan, 27 Juli 2023. 
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yang direalisasikan dalam amal nyata ketimbang yang disampaikan dalam bentuk 

konsep atau sekedar teori belaka.   

 2. Landasan Dakwah Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle 

Konsep Islam yang digunakan Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle 

adalah Islam ahlusunnah wal-jamaah sehingga dalam penyampaian dakwahnya 

mudah diterima oleh masyarakat. Sebagai contoh memiliki hajat, mereka 

mengunjungi pohon-pohon besar dan kuburan untuk meminta, semenjak kedatangan 

Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle di Mangkoso sudah tidak lagi percaya 

dengan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, ini membuktikan bahwa ada 

perubahan kebiasaan setelah Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle hadir di 

tengah-tengah masyarakat. 

   Keberhasilan Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle dalam 

mendirikan pesantren, secara tidak langsung mendorong keberhasilan masyarakat 

dalam bidang usaha sosial melaui koperasi pesanteren. Dimana koperasi tersebut 

mengajarkan masyarakat untuk mengelolah hasil-hasil yang diperoleh dari tambak, 

pertanian, dan aktivitas niaga lainnya. Sehingga usaha-usaha yang dilakukan 

masyarakat Mangkoso untuk memajukan perekonomian daerahnya mulai muncul.  

Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle, peranannya dalam bidang sosial 

mendorong serta memberikan penyadaran pada masyarakat luas untuk meningkatkan 

taraf-taraf kehidupan dengan kegiatan ekonomi. Hal ini bisa kita lihat dengan 

berdirinya koperasi yang secara tidak langsung membantu perekonomian masyarakat. 

Diantara tulisan dan karya beliau dalam bidang akidah, dapat diperhatikan 

adalah sebagai berikut: 
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1. Al-risalah al-bahiyyah fi al-aqa‟id al-Islamiyyah 3 jilid, dalam bahasa Arab, berisi 

pelajaran dasar tentang sifat-sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah, syurga, neraka 

dan lain-lain. 

2. Al-Hidayah al-Jaliyyah Ila Ma‟rifat al-Qa‟id al-Islamiyyah yang terdiri atas 44 

halaman dalam bahasa Bugis, membahas tentang dasar-dasar aqidah Islam seperti 

prinsip-prinsip mengesakan Tuhan, penyimpangan dari pada tauhid, dan lain-lain. 

3. Maziyyah Ahli al-Sunnah Wa al-Jama‟ah terdiri atas 47 halaman menguraikan 

tentang „itikad Ahli Sunnah Wal-jama‟ah dan golongangolongan lainnya yang 

jumlahnya 73 golongan. Diterangkan kedudukan golongan Ahli Sunnah Wal-jama‟ah 

sebagai satu-satunya golongan yang benar sedang yang lainnya sesat. 

Kedatangan Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle merupakan sosok 

yang sangat penting karena dapat merubah lahan yang diberikan oleh pemerintah 

menjadi sebuah bangunan pondok pesantren. Beliaulah yang mendirikan pondok 

pesantren hingga didatangi oleh santri yang latar belakangnya dari berbagai daerah 

dengan tujuan menuntut ilmu yang dilihat langsung dengan beberapa dakwahnya 

didalam dan diluar pesantren. 

Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle yang dalam dakwahnya 

menggunakan ketiga metode dakwahnya, pertama metode al-hikmah dapat dilihat 

dari cara Anregurutta menyesuaikan materi dakwahnya dengan kondisi, tingkat 

pengetahuan, tabiat, dan budaya serta status ekonomi dan sosial masyarakat tersebut. 

Kedua AlMaidhah Al-hasanah dengan cara penyampaian dakwah yang lembut dan 

selarasnya apa yang diucapkan Anregurutta dengan perbuatan yang dilakukan dan 

ketiga yaitu metode al-Mujadalah yaitu setiap Anregurutta selalu membuka dialog 

bahkan sampai pada tahap debat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pimpinan Pondok 
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Pesantren DDI Manahilil ulum Kaballangan Kabupaten Pinrang sekaligus beliau 

adalah salah satu putra dari Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle yang masih 

hidup Sebagai berikut:  

Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle jika telah menyampaikan 
dakwahnya, beliau mengadakan tukar pendapat atau diskusi, karena dengan 
diskusi masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya jika ada hal-hal yang 
belum dipahami atau berbeda pendapat dengan materi yang dikemukakan oleh 
beliau.

5
  

Ungkapan di atas senada yang dikatakan oleh pimpinan pondok pesantren 

DDI Manahilil Ulum Kaballanga dalam hal ini H. Muh Rasyid Ridha M. Pd.,I.C 

bahwasanya: 

“Anregurutta bukan hanya melakukan dakwah, akan tetapi dialah yang 
pertama kali melakukan ilmu tasawuf dalam bentuk pribadinya.”  

Oleh karena itu bentuk dakwah yang juga dilakukan oleh Anregurutta K.H. 

Abdurrahman Ambo Dalle dalam pembinaan Pondok Pesantren DDI Manahilil Ulum 

Kaballangan Kabupaten Pinrang ialah: 

Selain karya beliau dalam bentuk buku, Anregurutta juga ternyata adalah 

seorang seniman Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa hasil karya beliau 

berupa syair lagu dan lukisan yang masih dapat didengar dan dilihat sampai sekarang. 

Beberapa syair lagu sebagai buah tangan yang masih sempat didapatkan, antara lain; 

lagu yang berjudul Qadihtarallah, Allahu Jalla, Sempajangnge, dan DDI. 

Masing-masing dari keempat syair lagu dimaksud dapat diperhatikan baitnya 

sebagai berikut. 

a. Lagu Pertama berjudul الله احتشٓ قذ 

Untuk lengkapnya, syair lagu ini dapat diperhatikan bait-baitnya seperti 

                                                           

5Muh. Rasyid Ridha Ambo Dalle, Pimpinan Pondok Pesantren DDI Manahilil Ulum 

Kaballangan Kabupaten Pinrang, Wawancara, Kaballangan, 27 Juli 2023. 
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dibawah ini: 

 ُْالاسلام دٌٗا لٌا الله قذاحتشٓ

 الأهام ب٘ي ب٘ي الأد جوع ٗكْف

 ها الله شِذ قذ كوا

 سبكن حذّد تجاّصّا فلا

 ّسِلا اُلا

Hai sining siaji sellekki 

Pada laoni mai rionrong madecengnge 

Sarekkuammengngi kisalama Matti‟ 

Naca‟dio-dio wanuwae Mangkoso 

Rimukka Tallena Ta‟jampero-Werona 

Sikola ogamae ompokenna Upe‟e 

Pa‟goncinna decengnge patte‟ddu‟na labangnge 

O… Puang Teppodo mannennungeng laloi 

Ajoppangenna sikola ogamae 

Napucolli Tinulu Napuadaung Sengereng 

Nariduppa madeceng buana 

Amin.
6
 

b. Lagi Kedua dengan judul : SEMPAJANGNGE 

Adapun bait-bait syair lagu ini dapat diperhatikan sebagai berikut: 

Temmaka rennunna atike rampei onronna sempajangnge 

Nennia saisanna ale‟birenna 

                                                           
6
 Ditemukan pada tulisan komunitas Pena AG. H. Abdurrahman Ambo Dalle tahun 2013 yang 

berencana untuk membuat album lagu-lagu ciptaan AG. H. Abdurrahman Ambo Dalle dengan tema 

“The Masterpiece AG. H. Abdurrahman Ambo Dalle” Tahun 2013. 
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Barakkuammengngi narilaku-laku 

Inna rilolongeng appalanna 

Sempanjangngee 

Rokonna ogama asellengenge 

Sempajange 

Rokonna ogama asellengenge 

Alliri porena ogamae 

Nigi-nigi patettongngi tettong toni ogamae 

Narekko natettangngi maruttunni ogamae 

Majeppu onronna sempanjangnge riogamae 

Padai onronna ulue ditubue 

Naiyya selleng de‟e nassempajang 

Padai tau tallaoe ulunna 

Wah ennajanna kasi 

Too tettangengngi sempajangnge 

Wah ennajanna kasi 

Too tettangengngi sempajangnge 

E sining siaji sellekki 

Talitutui laloi sempajang lima wettue 

Nasab‟ iyanatu pa‟goncinna sining decengnge 

Majeppu sempajangnge 

Alena nabitta menre tarimai 

Rialang kaminang matanrewe 

Wah rajanna onronna sempajangnge 
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Magapi, uppannapi tamelo masempajang 

Amatengnge 

Polena gau‟ tenri senna-senna 

Amatengnge 

Polena gau‟ tenri senna-senna 

Wah rajanna sesse kalena 

Tau temmassempajangnge 

Nateppa pole amatengnge sikko‟i 

Na‟udzu billahi minha…
7
 

Nateppa pole amatengnge sikko‟i 

Na‟udzu billahi minha… 

c. Lagu Ketiga dengan judul : DDI 

Hai saudari yang seikatan 

Panggilah kawan jangan lupakan 2 x 

DDI lekas kita bangunkan 

Supaya jangan ketinggalan` 2 x 

Hai saudari yang mulia 

Ambillah sampan pendayun serta 2 x 

Buat merenangi lautan Indonesia 

Pedoman kita DDI sedia 2 x 

MAI berdiri di samping DDI 

Menjadi pelurus kian kemari 2 x 

Untuk kegiatan agama suci 

                                                           
7
 Komunitas Pena AG. H. Abdurrahman Ambo Dalle, “The Masterpiece AG. H. 

Abdurrahman Ambo Dalle” Tahun 2013. 
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Serta mendidik kaum famili 2 x 

Mari berdoa kepada Allah 

Suburlah hidupnya DDI kita 2 x 

Darud Da‟wah Wal Irsyad majelis ulama 

Mendapat ni‟mat azza wajallah. 2 x 

d. Lagu Keempat dengan judul: جل الله 

 البق٘ة ت الصفا لَ شأًَ جل الله

 الجشٗة ٍ ّالو٘ا ّالأسض السواء سب

 ّعاف٘ة ًعوة حبك الزٕ ّسبك

 ً٘ة ّالعلا السش فٖ تقْلَ ها ٗسوع

 ً٘ة ّالعلا السش فٖ

 رّاسحوة هقتذس

 س٘ة بالٌا ّاحز

 حف٘ة كل ٗعلن اللزٕ الله هي فخف

 الِاّٗة شش ٗشٌك الله اهش ّسلن

 البق٘ة الصفات لَ شأًَ جل الله

 البق٘ة الصفات لَ شأًَ جل الله

 البق٘ة الصفات لَ

 الصوذ سضٔ ًلتوْا الباد ُزا اُل

 ّكٌتن الثاقفة قتن افش ح٘ث

 الوسلو٘ي شش هعا التعلن بوعِذ

 هذسٌ٘ي اٗااٍ عل٘كوْى قْهٌا

 ّالعلام للعلٔ طي للْ كللٌا

 ّالعلام للعلٔ طي للْ كللٌا
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 .ّالعلام للعلٔ

Kesemua lagu di atas lahir dari beliau dengan berbagai kondisi yang melatar 

belakangi kondisi beliau pada saat menulisnya sebagai rangkaian syair-syair lagu 

yang tersusun rapi sehingga lahirlah tembang-tembang tersebut. Syair-syair lagu 

tersebut disusun dalam beberapa bahasa, seperti; bahasa Arab, Bugis, Indonesia, dan 

Arab Bugis. Bahkan ada nyanyian yang iramanya mirip lagu Jepang, tetapi berbahasa 

Bugis. Lagu tersebut diciptakannya pada zaman Jepang sebagai salah satu strategi 

dakwah untuk menyiasati kaum penjajah Jepang. Tangannyapun sangat piawai 

melukis di atas kanvas. Namun di antara karyanya, yang paling monumental dan 

diwariskan kepada generasi pelanjutnya adalah Darud Da‟wah Wal Irsyad beserta 

semua nilai-nilai yang mengawalnya. Berbagai hasil karya tersebut, diwariskan 

kepada seluruh generasi penerusnya tanpa meminta pamrih atau menuntut apa-apa 

dari masa pengabdiannya yang begitu panjang dan menyita hampir seluruh hidupnya. 

Ia ikhlas karena ia yakin, bahwa jerih payahnya tidak akan sia-sia. Kini rumput 

ilalang telah disiangi, benih yang ditabur pun telah berbuah. Sebagai orang Bugis, 

Anregurutta K.H. Abd. Rahman Ambo Dalle telah mengamalkan prinsip yang 

dipegang teguh nenek moyangnya sejak berabad-abad lampau, “Pura ba‟bara 

sompe‟ku, pura tangkisi‟ gulingku, ulebberingngi telling natoalie”. Artinya; Layar 

telah kukembangkan, kemudi sudah kupasang, kupilih tenggelam daripada surut 

kembali 

1.  Dakwah Tabligh  

Tabligh dalam pemaknaan bahasa diartikan sebagai penyampaian dan secara 

istilah merupakan penyampaian dan pemberitaan tentang ajaran-ajaran Islam kepada 

umat manusia melalui media mimbar atau media massa (baik elektronik atau cetak) 



97 
 

 

dengan sasaran orang banyak. Dakwah tabligh terbagi tiga fokus salah satu 

diantaranya dakwah khitabah. 

Khitabah (ceramah): kitabah ada dua macam pertama khitabah diniyah 

dengan arti kegiatan kegiatan khutbah dalam pelaksanaan ibadah shalat dan khutbah 

nikah. khitabah diniyah seperti tabligh akbar dan berbagai kegiatan syukuran. Kedua 

khitabah Ta ‟tsiriyah yaitu kegiatan ceramah diluar,  

Dakwah Khitabah yaitu dakwah tulisan dengan menggunakan berbagai media 

cetak seperti buku, majalah, surat kabar. Di Pesantren DDI Manahilil Ulum 

Kaballangan proses dakwah khitabah dilakukan dengan dakwah dalam materi kitab 

kuning yang disampaikan oleh Anregurutta atau Pembina yang menjadi pembaca 

kitab, Sistem dakwah dengan kitab kuning ini sangat membantu bagi pegembangan 

santri.  

Dr. Jamaluddin Athiyah, seorang ilmuan kontemporer Mesir dan penyusun 

buku Turas al fiqh al Islami (warisan fiqh Islam). Dr Jamaluddin Athiyah 

menjelaskan bahwa alasan perlunya kitab kuning tetap dikaji adalah: 

a. Kitab kuning merupakan bibir dari pembinaan hukum Islam kontemporer, kitab 

kuning dijadikansebagai pengantar ijtihad dalam pelestraian hukum Islam 

kontemporer. 

b. Kitab kuning merupakan ide pokok dalam memberikan pemahaman, penafsiran, 

serta penerapan bagian-bagian dari hukum positif, yang mana hukum positif ini 

masih menggunakan hukum Islam atau madzhab tertentu sebagai sumber hukum, 

baik secara historis maupun secara resmi. 
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c. Kitab kuning sebagai salah satu sumber yang memberikan sumbangsih terhadap 

masyarakat dalam pemahaman hukum Islam dengan cara mengkajinya melalui 

perbandinganHukum (dirasah al-qanun al-maqaran).
8
   

Pada Pondok Pesantren DDI Manahilil Ulum Kaballangan Kabupaten Pinrang 

tradisi pengajian kitab kuning tetap dilestarikan karena berberapa sebab diantaranya: 

1. Kitab kuning merupakan ciri khas dari pesantren tanpa adanya pengajian kitab 

kuning pesantren sama halnya dengan sekolah-sekolah lain. Kitab kuning dan 

pesantren bagaikan ikan dan air pesantren tidak bisa berkembang tanpa adanya 

kitab kuning yang menjadi pelajaran yang tidak pernah hilang sejak didirikannya 

pesantren DDI Manahilil Ulum Kaballangan hingga sekarang. 

2. Kitab kuning merupakan salah satu rujukan dalam mengembangkan ajaran Islam 

memberikan pemahaman kepada para santri untuk mempelajari kitab kuning 

karena kitab kuning sebagai landasan dalam memberikan pemahaman hukum 

Islam dengan seluas luasnya. Hal ini terbkti dengan banyaknya suatu masalah 

dalam agama dan juga kitab kuning merupakan tempat merujuk kepada 

permasalahan agama. 

3. Karena pada pondok pesantren DDI manahilil Ulum Kaballangan terdapat 

oraganisasi tahfidz, maka ini akan mempermudah dalam proses menghafal Al-

qurán karena makna atau kaidahnya dipelajari dalam kitab kuning.
9
   

Semasa hidupnya Anregurutta dakwahnya bukan hanya dalam pesantren 

tetapi juga ceramah-ceramah diluar pesantren, ini sering dilakukan ketika hari-hari 

                                                           

8 Abdul Aziz Dahlan, Suplemen Ensiklopedi Islam (Cet. 8; Jakarta: P{T Ichtiar Baru Van 

Hoeve, 2022), h. 335. 

9 Syahrir Khatib, Pembina Pondok Pesantren DDI Manahilil Ulum Kaballangan Kabupten 

Pinrang, Wawancara, 27 Juli 2023. 
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besar islam seperti maulid, bulan muharram,tahun baru hijriah. Selain ceramah atau 

tabligh yang dinantikan oleh masyarakat terdapat sisi lain yang juga dinantikan ketika 

Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle berceramah, masyarakat juga 

mengharapkan doa-doa dari beliau atau masyarakat luas biasa menyebut dengan 

barakka‟ hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu anak kandung dari 

Anregurutta K.H. Abdurrahmn Ambo Dalle yang sekaligus Pimpinan Pondok 

Pesantren DDI Manahilil Ulum Kaballangan yaitu H. Muh Rasyid Ridha M. Pd.,I.C:   

“iako massui gurutta macceramah, paling natajan tauwe pilladoangannami 
atau barakkana iako ceramah na nomoro duami“  

 

Artinya:  

Ketika Anregurutta keluar berceramah yang paling dinantikan oleh jamaáh 
adalah doa dan berkahnya, cermahnya itu nomor dua karna yang paling 
penting adalah berkahnya.

10
 

Istilah berkah yang biasa kita sebut dengan karunia Allah yang mendatangkan 

kebaikan bagi kehidupan manusia, kata berkah secara bahasa bertambah atau 

berkembang yaitu salah satu defenisi yang diambil dari kata ba-ra-ka. Secara istilah 

berkah ialah bertambahnya kebaikan dalam segala bidang. Dalam meraih berkah, 

Ahlussunnah berpendapat bahwa tabarruk bisa dilakukan dengan cara mendatangkan 

orang shalih kerumah seperti para kiyai dan alim ulama. Dengan landasan supaya 

rumah kita terus mengalir keberkahan dari Allah swt melalui orang shalih tersebut.  

Mengharapkan berkah itu tentu saja hanya kepada Allah swt semata karena 

hanya dialah yang memiliki sekaligus sumber dari segala kebaikan yang ada didunia 

ini, akan tetapi rezeki yang tidak tentu jatuh dihadapan kita langsung dari Allah swt 

                                                           

10 Muh. Rasyid Ridha Ambo Dalle, Pimpinan Pondok Pesantren DDI Manahilil Ulum 

Kaballangan Kabupaten Pinrang, Wawancara, Kaballangan, 27 Juli 2023. 
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namun dianugrahkan oleh hadirat-Nya kepada kita lewat sejumlah relasi, maka 

demikian pula berkah itu diberikan kepada kita lewat perantara orang-orang  terkasih-

Nya dari kalangan para Nabi, wali atau muknin hakiki.
11

        

3. Dakwah Irsyad 

Irsyad secara bahasa artinya bimbingan. Menurut istilah irsyad adalah proses 

penyampaian dan internalisasi ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, konseling, 

penyuluhan dan psikoterapi Islam dengan sasaran individu atau kelompok kecil. 

Fokus kegiatan dakwahnya adalah bimbingan konseling Islam atau proses pemberian 

bantuan terarah, continu, sistematis terhadap potensi diri seseorang sesuai ajaran 

islam, Penyuluhan Islam dengan upaya pembinaan terhadap kelompok tertentu sesuai 

ajaran Islam, Ta‟lim (pengajian pendidikan), mau‟idzah/nashihah (pelajaran-pelajaran 

yang baik atau nasihat), Istisyfa (Psikoterapi Islam) penyembuhan penyakit atau 

masalah-masalah kejiwan dengan pendekatan Islam. 

Dalam ilmu irsyad Islam sebagai subdisiplin dari ilmu dakwah yang 

merupakan induk, terdapat beberapa unsur subdisiplin ilmu yaitu: 

a. Bimbingan dan konseling Islam; sebagai disiplin ilmu yang membentuk 

kompotensi utama di jurusan BKI dengan ciri khas konseling religius, dalam 

bingkai ilmu ini dengan metodologi penalaran istinbath, istiqara dan istiqbas 

didapat dasar-dasar teori BKI dari sumber pokok (al-Qur‟an dan al-Sunnah), teori-

teori bantu dari bimbingan dan konseling umum yang telah berkembang dan 

berbagai hasil riset sejauh tidak bertentangan dan sumber pokok. 

                                                           

11 Muhammad Rijal Zaelani, „Konsep Berkah dalam Pandangan Ahlussunnah :Analisis 

Syarah Hadis tentang Tabarruk‟, Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin  2. No. 2 (April 2022): h. 246 
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b. Perawatan Ruhani Islam: sebagai disiplin ilmu yang membentuk kompotensi 

utama, berbasis pengembangan spritual insani. Ilmu ini penting dalam rangka ikut 

melengkapi standardisasi paradigma sehat menurut organisasi Badan Kesehatan 

Dunia (WHO) tahun 1984 yaitu sehat secara bio-psiko-sosio-spiritual.  

c. Psikoterapi Islam: erat kaitannya dengan perawatan ruhani Islam ilmu ini 

membantu sisi terapi spiritualitas atau psikhis manusia dengan paradigma psiko-

teo-antroposentris yaitu jenis psikoterapi yang berbasis pada agama (psikoterapi 

religius) yang bersandar pada ke-Mahamutlakkan Tuhan dan upaya maksimal 

manusia melalui tujuh metode psikoterapi yang telah dikembangkan yaitu terapi 

dengan: (1) al-Qur‟an), (2) Do‟a, (3) dzikir, (4) shalat, (5) puasa, (6) mandi, 

wudhu (hidroterapi), (7) hikmah, (8) tashawuf dan tharikat. 

d. Kesehatan Mental Islam: disiplin ilmu ini memberi bekal dan melengkapi ilmu 

kesehetan mental yang telah ada, bekal mendiagnosa berbagai gangguan dan 

penyakit mental yang akan ditindak lanjuti baik oleh BKI, Psikoterapi Islam, 

Perawatan Ruhani Islam dan Epistemologi Do‟a. Disiplin ilmu ini memandang 

substansi manusia adalah jasmani, ruhani dan nafsani karena itu gangguan dan 

penyakit jiwa pun bukan hanya neurotik dan psikotik tetapi juga diindikasikan 

terdapat berbagai gangguan dan penyakir ruhani seperti: „ujub, riya, munafiq, 

kufur, hasad dan lain-lain yang tidak terpetakan dalam kategori neurotik dan 

psikotik dalam Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di 

Indonesia (PPDGJ). 

e. Epistemologi Do‟a: disiplin ilmu ini memberikan bekal wawasan tentang do‟a 

sebagai gejala universal umat manusia, terutama bagaimana memfungsikan do‟a 

sebagai alat intervensi baik dalam bimbingan konseling maupun dalam psikoterapi 
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juga bagaimana menggunakan do‟a sebagai metode terapi. Kaitanya dengan 

Psikoterapi Islam adalah memberi lendasan epistemologis bagi tujuh metode terapi 

dalam psikoterapi Islam khsusnya membedakan pendekatan teori hikmah dengan 

kuhanah atau klenikisme dan perdukunan.
12

 

Berdasarkan penjelasan diatas dakwah Irsyad dapat kita lihat pada pembinaan 

santri yang ada di Pondok Pesantren DDI Manahilil Ulum Kaballangan Kabupaten 

Pinrang, sebagaimana yang dikatakan Pimpinan Pondok Pesantren H. Muh Rasyid 

Ridha Ambo Dalle M.Pd., I.C.  

“Ketika salah satu diantara santri/wati yang melanggar dan tidak bisa lagi 
dimaklumi pelanggarannya maka saya senantiasa mengambil santri/wati itu 
untuk dipisahkan dalam arti saya bimbing dengan sendirinya dirumah karna 
yang buruk itu bukan orangnya melainkan sifatnya”.

13
 

C. Pesan-Pesan  Dakwah Anregurutta K.H Abdurrahman Ambo Dalle Dalam 
Pembinaan Pondok Pesantren DDI Manahilil Ulum Kaballangan 

Semasa hidupnya Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle tidak henti-

hentinya memesankan kepada santrinya terkait keikhlasan. Selain pesan keikhlasan, 

Anregurutta wujudkan lewat lisan, juga kerap kali digambarkan lewat perbuatan 

semisal mengajar santri tanpa dibayar sepersen pun, menjabat sebagai kepala 

keagamaan se-Ajjatappareng tanpa berharap gaji, serta kerap kali bersikap pemaaf 

terhadap siapapun yang pernah berbuat salah terhadap beliau. 

 Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle selalu mengingatkan kepada 

santrinya ketika mengawali sebuah pengabdian dari segala tingkatan baik sebagai 

pengurus atau sebagai guru yang ada dimadarasah atau pondok psantren, beliau selalu 

                                                           

12  Isep Zaynal Arifin, „Bimbingan dan Konseling Islam Al Irsyad wa Al Tawjih Al Islam 

berbasis Ilmu Dakwah‟, Jurnal Penelitian Ilmu Dakwah  4. No. 4 (Januari-Juni 2008): h. 34 

13 Muh. Rasyid Ridha Ambo Dalle, Pimpinan Pondok Pesantren DDI Manahilil Ulum 

Kaballangan Kabupaten Pinrang, Wawancara, Kaballangan, 27 Juli 2023. 
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mengingatkan kepada kita awalilah dengan niat karena Allah, janganlah melakukan 

pekerjaan karena ingin semata mata mendapatkan finansial yang dianggap 

mendukung kebutuhan kebutuhan seharian tetapi jika mengedepankan niat semata 

karena Allah maka nanti dengan sendirinya kebutuhan kebutuhan itu dapat kita raih 

berkat amalan ataupun pengabdian yang telah disampaikan.  

Mengawali niat karena Allah semata maka dalam perjalanan tentu ada kendala 

kendala ataupun ada dinamika dinamika, terkadang ada perbedaan antara satu dengan 

yang lain dalam melihat satu konteks tapi perbedaan itu juga tidak berarti menjadi 

sebuah hal yang bisa berkepanjangan sebagai sebuah perbedaan karena termotivasi 

dengan niat yang sama maka apapun akhir dari perjuangan itu bisa ketemu untuk kita 

bisa berbeda dalam menyikapi suatu arah pengabdian, akan tetapi jika 

mengedepankan niat tadi tentu nantinya juga akan terselesaikan dengan baik bahwa 

tujuan kita sama ingin melakukan pengabdian melalui lembaga pendidikan, wadah 

dengan cara yang berbeda sehingga itu merupakan motivasi untuk menghindari 

perbedaan perbedaan yang seakan akan ada nilai-nilai kepentingan yang sebetulnya 

tidak seperti itu karena hanya merupakan suatu proses untuk sampai pada tujuan yang 

menjadi harapan bersama dalam membina pondok pesantren ialah ingin menjadikan 

lembaga itu sebagai wasilah untuk mendapatkan ilmu pengetahun yang bukan hanya 

bermanfaat buat dirinya tetapi juga bermanfaat bagi orang lain.
14

     

Dalam beberapa pesan Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle ialah: 

 

 

                                                           

14 Arsyad Ambo Tuo, Mantan Pimpinan Pondok Pesantren DDI Manahilil Ulum Kaballangan 

Kabupaten Pinrang, Wawancara, Maros, 10 September 2023. 
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1. Hiduplah rukun dengan masyarakat  

DDI merupakan wadah umtuk membentuk pribadi-pribadi yang betul-betul 

bisa membangun keharmonisan didalam umat beragama, bukan hanya konteks umat 

Islam akan tetapi dalam konteks kerukunan beragama   

2. Tidak pernah membeda-bedakan santri 

Anregurutta merupakan sosok satu figur yang sangat tinggi diantara kita, 

makanya buat beliau tidak pernah membeda-bedakan antara satu santri dan santri 

yang lain dan juga tidak pernah ada jarak antara Pembina dengan santri sehingga bagi 

beliau Pembina tidak lain hanyalah sebagai perpanjangan tangan untuk menerapkan 

dakwah-dakwahnya kepada santri dan santriwatinya.  

3. Jangan Menghakimi seseorang 

Menurut Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle Sifat itu hanya melekat 

ketika sifat itu menghilang maka itu membuat manusia akan baik kembali sesuai 

dengan konsep Al qurán bahwasnya manusia itu diciptakan mahluk yang paling 

mulia sehingga ketika manusia berbuat salah itu hanya sifatnya, ketika sifat itu hilang 

berarti dia akan menjadi lebih mulia. Sehinnga menurut Anregurutta K.H. 

Abdurrahman Ambo Dalle ketika menghadapi santri jangan dihakimi, bahkan ketika 

Anregurutta mendapatkan Pembina yang mengahkimi santrinya dengan terlalu 

menyuruh atau menghukum karna kesalahannya Anregurutta sangat marah sebab kata 

beliau pada hakekatnya tidak ada manusia yang buruk akan tetapi yang buruk itu 

adalah sifat dan sifat itu melekat sehingga Anregurutta menekankan jangan 

menghakimi seseorang bahwa itu adalah orang jahat atau menhauhi dia karna 

kejahatannya sehingga tidak mau lagi memperbaiki  akan tetapi dekatilah dan jangan 

pernah putus asa didalam berdakwah.  
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4. Perbanyaklah untuk menfasilitasi orang 

Anregurutta senantiasa selalu siap untuk memenuhi kebutuhan permintaan 

seseorang contohnya ketika terdapat persoalan-persoalan dipemerintah, maka pihak 

pemerintah datang kepada beliau untuk menyampaikan hajatnya kepada atasannya 

sehinnga nantinya pejabat akan mendapatkan hajatnya seperti yang diinginkan dalam 

artian mendoakan seseorang sesuai dengan hajatnya itulah yang menjadi dakwah 

dengan senantiasa menfasilitasi seseorang untuk mendapatkan keinginannya.
15

  

Selain dari pesan dakwah yang pernah disampaikan Anregurutta K.H. 

Abdurrahman Ambo Dalle terdapat juga bentuk pesan dakwah yang berupa tata tertib 

yang diperuntukkan oleh santri santriwati diantaranya:  

1. Shalat 

a. Santri diwajibkan melaksanakan salat lima waktu secara berjama‟ah pada waktu 

dan tempat yang telah ditentukan.  

b. Santri ditekankan telah berada di dalam masjid sebelum adzan dikumandangkan.  

c. Santri diwajibkan berdzikir dan berdo‟a setiap selesai salat fardhu.  

d. Santri diharuskan mendirikan shalat sunnat rawatib, tahiyyatul masjid, dhuha dan 

khusufain. 

e. Santri diwajibkan melakukan amaliyah ramadaniyah pada bulan Ramadan di 

mana pun dia berada 

2. Puasa  

a. Santri diwajibkan melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan.  

                                                           

15 Muh. Rasyid Ridha Ambo Dalle, Pimpinan Pondok Pesan tren DDI Manahilil Ulum 

Kaballangan Kabupaten Pinrang, Wawancara, Kaballangan, 27 Juli 2023. 
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b. Santri diharuskan melaksanakan puasa sunnat Asyurah, Nisfu sya‟ban, dan puasa 

Arafah.  

c. Santri dianjurkan melaksanakan puasa-puasa sunnat selain yang dimaksud pasal 3 

ayat 2  

3. Membaca Al-Qur‟an  

a. Santri diwajibkan membaca Al-Qur‟an pada waktu dan tempat yang ditentukan.  

b. Santri diwajibkan memiliki dan memelihara mushaf Al-Qur‟an dengan baik.  

c. Santri ditekankan mengkhatamkan Al-Qur‟an minimal satu kali dalam satu 

semester.   

4. Adab Sopan Santun 

a. Santri diwajibkan ber-akhalkul karimah sesuai dengan Islam dan ke-DDI-an.  

b. Santri diwajibkan menjauhi segala larangan Islam.  

c. Santri diwajibkan menghormati pembina, pegawai, orang tua dan tamu pesantren.  

d. Santri diwajibkan bertegur sapa dengan senyum dan salam terhadap pembina, 

pegawai, orang tua, dan tamu pesantren serta sesama santri.  

e. Santri diharuskan menunduk dan membungkukkan badan sambil menurungkan 

tangan kanan (mattabe‟) ketika lewat di depan Pembina atau orang tua.  

f. Santri tidak dibenarkan bergaul dan berinteraksi bebas melebihi batas kepatutan 

dengan lawan jenis maupun kepada sejenis.  

g. Santri tidak dibenarkan melakukan unjuk rasa dalam bentuk apapun.  

h. Santri tidak dibenarkan membuat agenda, album kenangan, dan sejenisnya antara 

santriwan dan santriwati tanpa seizin Pimpinan Pesantren.  

i. Santri tidak dibenarkan bergurau berlebihan, gaduh, dan melakukan perbuatan 

sejenisnya dalam masjid, kelas dan majelis lainnya.  



107 
 

 

j. Santri tidak dibenarkan mengadakan pesta untuk perayaan ulang tahun yang tidak 

islami, Valentine‟s Day, dan sejenisnya baik secara pribadi maupun kelompok.  

k. Santri tidak dibenarkan mengadakan pertemuan antara laki-laki dan perempuan, 

seperti rapat konsulat, pengurus, kepanitiaan dan sejenisnya tanpa izin dan 

pendampingan dari Pembina. 

l. Menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang muda  

5. Adab Pakaian dan Rambut  

a. Santri diwajibkan berpakaian sopan, rapi, sederhana, dan menutup aurat sesuai 

anjuran Islam dan ke-DDI-an.  

b.  Ketentuan pakaian ibadah dan PBM non-formal (kepesantrenan) untuk santriwan 

sebagai berikut:  

1) Mengenakan baju muslim/jalabiyah putih. 

2) Mengenakan songkok warna hitam berlambang DDI sebagaimana ketentuan 

dari Pesantren.  

3) Mengenakan sarung dan/atau jalabiyah (jubah untuk laki-laki) kecuali salat 

duha dan dhuhur.  

c. Ketentuan pakaian ibadah dan PBM non-formal (kepesantrenan) untuk santriwati 

sebagai berikut: 

1) Mengenakan mukenah berwarna putih.  

2) Mengenakan mukenah yang tidak transparan dan tidak ketat.  

3) Mengenakan mukenah yang sederhana atau tidak mencolok.  

d. Ketentuan pakaian untuk PBM di Madrasah:  

1) Santri diwajibkan mengenakan seragam sesuai waktu yang telah ditetapkan 

sebagai mana terlampir.  
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2) Santriwan diwajibkan memasukkan baju ke dalam celana.  

3) Tidak dibenarkan bagi santri untuk menggulung lengan baju dan celana.  

4) Santriwati diwajibkan mengenakan jilbab standart (jilbab segiempat).  

5) Santriwati tidak dibenarkan memasukkan baju ke dalam rok.  

6) Tidak dibenarkan bagi santriwati melakukan styles terhadap jilbab yang 

dikenakan.  

e. Ketentuan pakaian umum untuk santriwan sebagai berikut:  

1) Menggunakan pakaian yang sopan sesuai ketentuan agama (menutup aurat) dan 

ketentuan norma budaya kepesantrenan.  

2) Tidak menggunakan celana pendek di atas lutut kecuali untuk keperluan mandi.  

3) Tidak menggunakan pakaian singlet dan sejenisnya kecuali di dalam kamar.  

4) Tidak menggunakan kaos atau pakaian yang bergambar atau bertuliskan hal 

yang tidak senonoh.  

5) Tidak menggunakan jeans dan sejenisnya.  

f. Ketentuan pakaian umum untuk santriwati:  

1) Menggunakan pakaian yang sopan sesuai ketentuan agama (menutup aurat) dan 

ketentuan norma budaya kepesantrenan.  

2) Tidak menggunakan kaos atau pakaian yang bergambar atau bertuliskan hal 

yang tidak senonoh. 

3) Tidak menggunakan pakaian yang tipis, tembus pandang (transparan), dan 

ketat.  

4) Tidak mengenakan celana kecuali untuk olahraga.  

5) Tidak mengenakan jeans dan sejenenisnya.  
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g. Ketentuan pakaian olahraga sesuai dengan pakaian yang telah disediakan oleh 

Pesantren dan/atau sesuai kriteria pakaian yang disediakan oleh Pesantren.  

h. Santri tidak dibenarkan membuat seragam organisasi, kelas, angkatan dan 

sejenisnya tanpa izin Pimpinan Pesantren atau orang yang diberikan wewenang 

oleh Pimpinan Pesantren.  

i. Santriwati diwajibkan memakai kaos kaki waktu keluar dari area santriwati.  

j. Santriwan diharuskan mempunyai potongan rambut yang pendek, rapi dan sopan 

sesuai ke-DDI-an.  

k.  Santriwati tidak dibenarkan menyerupai potongan rambut laki-laki.  

l. Santri tidak dibenarkan memakai perhiasan yang berlebihan baik model, jenis dan 

jumlah.  

m.  Santri tidak dibenarkan mewarnai rambut. 

n.  Santri tidak dibenarkan gundul tanpa sebab yang dibenarkan oleh Pembina.  

o. Santri tidak dibenarkan mengenakan pakaian dan perhiasan yang menyerupai 

lawan jenisnya.  

p.  Santri tidak dibenarkan pinjam-meminjam pakaian.  

q. Santri tidak dibenarkan mengenakan aksesoris yang tidak sesuai dengan ketentuan 

Pesantren. 

r. Santriwati dilarang ber-make-up berlebihan, kecuali untuk keperluan penampilan 

dalam kegiatan Pesantren atau mewakili Pesantren dan telah diberi izin oleh 

Pembina.  

6. Adab Makan dan Minum  

a. Santri diharuskan makan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Jadwal 

makan terlampir. 
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b. Santri diharuskan merawat perlatan makan yang telah disediakan oleh Pesantren.  

c. Santri diharuskan membuang sisa makanan pada tempat sampah yang telah 

disediakan.  

d. Santri tidak dibenarkan membeli makanan/minuman di luar/sekitar Pesantren 

selain waktu yang telah ditentukan.  

e.  Santri tidak dibenarkan membeli dan mengomsumsi makanan/minuman yang 

diharamkan oleh agama dan berdampak buruk bagi Kesehatan. 

f.  Santri tidak dibenarkan membawa perlatan makan yang telah disediakan 

Pesantren ke asrama atau keluar dari tempat makan yang telah ditentukan.  

g. Santri diharuskan masuk program catering resmi Pesantren.  

D. Pengimplementasian isi pesan Anregurutta K.H Abdurrahman Ambo Dalle 
dalam pembinaan pondok pesantren DDI Manahilil Ulum Kaballangan    

Implementasi dakwah tidak bisa lepas dari Al quran atau yang biasa kita kenal 

dengan istilah bilmauidzatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, dengan landasan 

itulah sehingga bisa dijadikan referinsi utama dalam berdakwah dengan 

menyampaikan dengan cara yang santun, menyampaikan dengan cara yang lemah 

lembut. Perbedaan terkadang menjadi faktor pembeda dalam mempertahankan 

pendapat, tapi perbedaan itu tidak boleh menganggap mereka bersalah sebab dalam 

dalam lanjutan riwayat “Biarkanlah Allah yang menetukan mana yang baik atau mana 

yang benar, mana yang tidak baik atau tidak benar”. Dalam hasil wawancara dengan 

mantan pimpinan Pondok Pesantren DDI Manahilil Ulum Kaballangan Kabupaten 

Pinrang yaitu Dr. Arsyad Ambo Tuo M, Ag mengatakan: 

Kita tidak boleh menganggap si A salah karena tidak sesuai dengan apa yang 
kita sampaikan, tidak sesuai dengan apa yang kita pahami tapi kita 
menganggap bahwa perbedaan perbedaan itu anggaplah semua dinamika 
pandangan karena Allah yang akan menentukan nantinya siapa yang salah dan 



111 
 

 

siapa yang benar. Dan apabila pandangan pandangan pendapat salah itu 
dikembangkan maka tentu perbedaan pendapat dengan yang lain seakan akan 
kita selalu ada jarak dengan mereka dengan selalu beranggapan bahwa itu 
salah dan sebagainya, tapi dakwah yang kita pahami tidak seperti itu karena 
kita hanya menyampaikan hal yang kita sampaikan dengan baik kalaupun 
dalam perjalanan ada yang tidak sesuai dengan prinsip kita maka anggap suatu 
hal yang biasa karena jika ditanggapi dengan serius maka akan menimbulkan 
permaslahan yang kemana mana.

16
    

Dalam historisnya pesantren adalah lembaga pendidikan utama dan pertama 

yang sampai saat ini masih eksis, pesantren bisa eksis karena mampu menyesuaikan 

kondisi yang ada dengan marwah lembaga pendidikan yang didalamnya tidak terlepas 

dari dimensi pengetahuan. Yang pertama adalah ta‟arruf fiddin sebagai lembaga yang 

mengajarkan tentang dasar-dasar pemahaman agama, pesantren adalah tempat untuk 

mendapatkan tentng ilmu dasar-dasar syariah, dasar-dasar ilmu agama, cara baca 

alqur‟an dengan baik, membaca kitab denagan diawali pengetahuan dasar lalu 

dikembangkanlah pada pengetahuan yang ke dua yaitu Taallum Fiddin yaitu proses 

transparansi pengetahuan yang berkaitan dasar dasar agama yang oernah kita pelajari 

untuk dikembangkan sehingga dipesantren ada tindakan seperti i‟dadiah, ibtidaiyyah, 

tsanawiah, aliya itu adalah tahapan atau tingkkatan proses pengetahuan hingga tidak 

serta merta masuk pesantren langsung diajarkan tingakatan tinggi. Adapun yang 

ketiga adalah Tafakkuh fiddin yaitu berbicara tentang implementasi pengetahuan yang 

telah kita dapatkan melalui pengembangan pengembangan dari yang kita pahami 

sehingga tidak menutup kemungkinan ketika sudah sampai di tafakkuh fiddin bisa 

saja kita jadikan referinsi lain sebagai sumber pengetahuan melalui buku buku 

ataupun kitab kitab, dan tidak menutup kmungkinan kita ikut pada salah satu 

penguatan pengetahuan pengajian dalam rangka penguatan dari tafakkuh fiddin.             

                                                           

16 Arsyad Ambo Tuo, Mantan Pimpinan Pondok Pesantren DDI Manahilil Ulum Kaballangan 

Kabupaten Pinrang, Wawancara, Maros, 10 September 2023 
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1. Kegiatan Santri di Pondok Pesantren DDI Manahilil Ulum Kaballangan 

Kabupaten Pinrang 

Aktifitas keseharian santri pada pondok pesantren manahil ulum DDI 

Kaballangan untuk mencerminkan dirinya sebagai anak pesantren adalah aktifitasnya 

mengikuti pengajian kitab kuning, pendidikan sekolah,belajar tajwid, menghafal 

alkuran dan pelatihan da‟i. Pembentukan apa yang disebut tradisi pesantren, tak bias 

dilepaskan dari kedudukan pentingnya penerapan sistem ini. Di pondok pesantren 

DDI Manahilil Ulum Kaballangan Pinrang sendiri aktifitas pengajian kitab kuning 

dilakukan setelah Shalat maghrib dan setelah shalat subuh,aktifitas belajar tajwid 

dilakukan setelah shalat ashar, aktifitas hafal alkuran setelah isya dan subuh, aktifitas 

pelatihan da‟i dilakukan setelah isya di malam jumat. dan dilaksanakan di Mesjid Al-

Wasilah yang berada ditengah-tengah Pesantren keculai aktifitas proses belajar 

mengajar di lakukan di sekolah itu sendiri 

Kegiatan dipadati para santri dari berbagai daerah,bukan hanya yang berasal 

dari sulawesi selatan namun juga diluar sulawesi selatan seperti Jawa, Kalimantan 

dan daerah-daerah lainnya, meskipun lebih banyak jumlahnya mereka tidak merasa 

terhalangi bahkan merasa senang dan berbondong-bondong untuk mengerjakan 

kegiatan tersebut, selain dengan niat memperdalam ilmu pengetahuan ada  atu lagi 

yang di cari oleh para santri yakni “barakka‟”, para santri berlomba-lomba karena  

Gurutta pernah berkata bahwa dalam pesantren Kaballangan terdapat barakka.
17

 

Barakka‟ dalam bahasa indonesia disebut dengan berkah yakni sesuatu yang 

manfaatnya tidak dirasakan saat itu, namun akan dirasakan suatu saat nanti. 

                                                           

17  Muh. Rasyid Ridha Ambo Dalle, Pimpinan Pondok Pesan tren DDI Manahilil Ulum 

Kaballangan Kabupaten Pinrang, Wawancara, Kaballangan, 27 Juli 2023. 
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2. Dakwah Melalui Pendidikan 

Pondok Pesantren Manahilil Ulim DDI Kaballangan Pinrang sebagai salah 

satu Pondok pesantren yang didirikan oleh salah Satu Maha Guru dari tanah bugis, 

secara garis besar memiliki 2 sistem pendidikan, yakni, system pendidikan modern 

(mengikuti KEMENDIKBUD) yaitu dengan mengacu pada kurikulum Nasional 

berupa pendidikan umum yang ditransfer masuk kedalam pesantren sehinga di 

kelolah menjadi pendidikan berbasis agama dimana lebih mengedepankan dalam 

wilayah pelajaran agama, kecuali penerapan full day school. Menurut Rasyid Ridha 

Ambo Dalle selaku pengganti pimpinan sementara sekaligus putra dari gurutta Ambo 

Dalle bahwa Pondok Pesantren Manahilil Ulum DDI Kaballangan tidak menerapakan 

system tersebut karena pada pesantren bukan lagi full day school akan tetapi full time 

school) dan sistem kepesantrenan ( pengajian kitab kuning atau system 

klasiktradisional). 

Sangat jelas kita lihat bahwa Pondok Pesantren DDI Manahilil Ulum 

Kaballangan masih tetap teguh memegang tradisi pesantren dan juga mengarah 

kepada keterbukaan selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip yang 

dipegang. Sesuai dengan kaidah Ushul Fikih. 

3. Dakwah Melalui Pengajian Kitab Kuning 

Kitab kuning merupakan buku-buku berhuruf Arab yang digunakan 

dilingkungan pesantren. Pondok Pesantren Manahilil Ulum DDI Kaballanagn 

Pinrang, merupakan pesantren yang masih menerapakan pengajian kitab kuning 

sebagai ciri pokok dari suatau pesantren tanpa adanya kitab kuning, pesantren tidak 

dapat dikatakan sebagai pesantren, tapi hanya sebatas madrasah. Dalam pelaksanaan 
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pengajaran Kitab Kuning di pondok pesantren Manahilil Ulum DDI Kaballangan 

Pinrang, terlebih dahulu harus mempelajari nahwu dan sharaf serta Mufradat 

sehingga memudahkan dalam mempelajari Kitab Kuning. Kitab kuning pada 

umunya berbahasa arab dan tidak mempunyai harkat maka dibutuhkan juga suatu 

metode untuk mengajarkan bagaimana kitab tersebut dapat dibaca oleh para pelajar, 

dan sebelum menterjemahkan dan menguraikan materi pelajaran kitab kuning sudah 

jelas dibahas matannya atau tata bahasanya. Namun ada beberapa tahapan yang harus 

dipelajari oleh para pelajar termasuk didalamnya nahwu dan sharaf dan yang paling 

penting adalah penghafalan mufradat terlebih dahulu seperti pemaparan oleh salah 

satu santri di Kaballangan. “bahwa dalam mempelajari kitab kuning, kita tidak 

langsung mempelajarinya secara menyeluruh namun ada beberapa tahap yang harus 

dilalui yakni 1. Menghafal Mufradat atau kosa kata yang kami setor setiap sore 2. 

Mempelajari Nahwu dan Sharaf, nahwu merupakan kaidahkaidah bahasa Arab yang 

mempelajari tentang bagaimana mengetahui bentuk kata dan keadaan-keadaannnya, 

kemudian bagaimana mengetahui atau membunyikan bagian akhir dari satu kata 

dalam struktur kalimat”. Dia menambahkan bahwa, tahapan pengajaran dimulai dari 

sharaf, matan al-Jurumiah, syarah al-Jurumiah, mutammimah (kitab kuning). 

Pelaksanaan pengajaran kitab kuning berbeda dengan pelaksanaan pelajaran 

lainnya ini dapat digambarkan pada teori yang dipakai oleh kiyai seperti, seorang 

kiyai berada dihadapan para pelajar atau santrinya biasanya sang kyai berada di atas 

suatu mimbar kemudian memeritahkan salah seorang santri untuk membaca kitab 

setelah selesai biasanya sang kyai mengambil alih pembacaan kitab tersebut santri 

mendengarkan dengan seksama agar bacaan kitab itu dapat mereka pahami dengan 

benar, setelah kiyai membacakan sebuah kitab maka kiyai biasa menanyakan kepada 
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siswanya tentang kalimat Arab yang dibacakan, untuk pertama kali pengajaran 

ditujukan kepada kalimat Arabnya karena untuk memahami makna atau maksud dari 

sebuah kitab harus terlebih dahulu memahami kalimatnya. Namun ada juga guru yang 

tetap melanjutkan pembahasan kitab kuning di kelas sebelum memasuki 

pembelajaranan pokok . 

Adapun kitab yang diajarkan pada pondok Pesantren DDI Manahilil Ulum 

Kaballangan Pinrang adalah : 

1. Maraqil Ubudiyah     7. Khusnul Hamidiyah 

2. Riyadh Assholihin    8. Irsyadul „Ibad 

3. Al-Hikam     9. Khulasatu Nurul Yaqin 

4. Kifayatul Akhyar    10. Mau‟idzatul Mu‟minin 

5. Tafsir Al-Qur‟anul Karim   11. Bulughul Marom 

6. Fathul Qarib    12. Aqidatul Awam 

Dengan demikian pengajian kitab kitab kuning yang dilaksanakan pada 

Pesantren Manahilil Ulum DDI Kaballangan, merupakan kurikulum yang ndependent 

yang mencakup materi-materi seperti : fiqh, tasauf, hadist serta materimateri 

keislaman lainnya. Berikut jadwal pengajian kitab kuning Pondok Pesantren 

Manahilil Ulum DDI Kaballangan Pinrang. 

Terdapat beberapa Metode dalam pengajian kitab kuning termasuk Metode 

Bondangan yang diterapkan pada Pesantren DDI Kaballangan, yang mana kyai duduk 

diatas mimbar kemudian para santri duduk di depan Anregurutta, kemudian 

Anregurutta menunjuk salah seorang santri untuk membacanya dan setelah itu bacaan 

diluruskan oleh Anregurutta kemudian Anregurutta menerjemahkannya secara 

harfiah (Syarh-nya), pada akhir pengajian biasanya gurutta mempertanyakan bentuk-
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bentuk kalimat pada materi yang telah dipelajari. Kemudian di Pesantren ini juga 

diterapakan metode khalaqah yakni sekelompok santri yang ingin belajar lebih dalam 

kitab kuning, yang dibimbing oleh seorang kyai yang tidak terikat oleh waktu dan 

tempat, hal ini sering dilakukan oleh Anregurutta K.H. Abdurrahman Ambo Dalle 

ketika beliau masih hidup. 

Pada sistem pengajaran kitab kuning, tidak ada pemisah antara santri MA dan 

MTS karena memang dari dulu mulai dari awal berdirinya pesantren sampai sekarang 

Gurutta memerintahkan agar semua yang ada di pesantrn wajib mengikuti pengajian 

kitab kuning, hal tersebut bukan hanya mencakup santri namun juga semua yang 

berada dalam pesantren. Karena tidak menutup kemungkinan santri yang lebih muda 

lebih paham dari pada santri yang lebih tua.
18

 

 

 

                                                           
18 Bakri Haming, Pengajar pengajian kitab kuning, wawancara , Wawancara, Kaballangan, 27 

Juli 2023. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Bentuk-bentuk dakwah Anregurutta K.H Abdurrahman Ambo Dalle dalam 

pembinaan pondok pesantren DDI Manahalil Ulum Kaballangan Kabupaten 

Pinrang adalah menggunakan dakwah lisan, tulisan dan perbuatan  

2. Pesan-Pesan Anregurutta K.H Abdurrahman Ambo Dalle dalam pembinaan 

pondok pesantren DDI Manahilil Ulum Kaballangan yaitu: hiduplah rukun 

dengan masyarakat, DDI merupakan wadah umtuk membentuk pribadi-

pribadi yang betul-betul bisa membangun keharmonisan didalam umat 

beragama, bukan hanya konteks umat Islam akan tetapi dalam konteks 

kerukunan beragama, kemudian tidak pernah mebeda-bedkan santri, 

Anregurutta merupakan sosok satu figur yang sangat tinggi diantara kita, 

makanya buat beliau tidak pernah membeda-bedakan antara satu santri dan 

santri yang lain dan juga tidak pernah ada jarak antara Pembina dengan santri 

sehingga bagi beliau Pembina tidak lain hanyalah sebagai perpanjangan 

tangan untuk menerapkan dakwah-d akwahnya kepada santri dan 

santriwatinya. Kemudian tidak menghakimi seseorang, Menurut Anregurutta 

K.H. Abdurrahman Ambo Dalle Sifat itu hanya melekat ketika sifat itu 

menghilang maka itu membuat manusia akan baik kembali sesuai dengan 

konsep Al qurán bahwasnya manusia itu diciptakan mahluk yang paling mulia 

sehingga ketika manusia berbuat salah itu hanya sifatnya, ketika sifat itu 

hilang berarti dia akan menjadi lebih mulia dan perbanyak untuk 

memfasilitasi orang, Anregurutta senantiasa selalu siap untuk memenuhi 
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kebutuhan permintaan seseorang contohnya ketika terdapat persoalan-

persoalan dipemerintah, maka pihak pemerintah datang kepada beliau untuk 

menyampaikan hajatnya kepada atasannya sehinnga nantinya pejabat akan 

mendapatkan hajatnya seperti yang diinginkan dalam artian mendoakan 

seseorang sesuai dengan hajatnya itulah yang menjadi dakwah dengan 

senantiasa menfasilitasi seseorang untuk mendapatkan keinginannya. 

3. Implementasian isi pesan dakwah Anregurutta K.H Abdurrahman Ambo 

Dalle yaitu dakwah melalui pendidikan dan dakwah melalui kitab kuning. 

 

B. Implikasi Penelitian 

Implikasiasi penelitian ini secara menyeluruh belum maksimal dikarenakan 

belum efektifnya pengembangan sumber daya manusia secara kualitas, sehingga 

dakwah atau para muballigh yang ada di tatanan pesantren pada khususnya tidak 

secara menyeluruh memberikan dakwah yang telah di implementasikan oleh 

Anregurutta Ambo Dalle. 
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