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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah Swt. 

Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan 
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dorongan dari berbagai pihak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. 

Penulis menyadari bahwa dalam selesainya penulisan  ini masih banyak hal yang 

masih harus dipelajari lebih dalam  mengenai pembelajaran pembelajaran setelah 

mendapat gelar sarjana, tetapi penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak 

hanya karena keberhasilan penulis sendiri, akan tetapi semata-mata karena adanya 

dukungan dari berbagai pihak, terutama kepada Bapak Ambo Sulo intang dan Ibu 

Besse Rahmat selaku kedua orang tua tercinta dari penulis yang telah 
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ABSTRAK 

Nama  : Besse Nahdiah Sulrahma 

Nim  : 40200119103 

Judul    :Anre Gurutta KH. Muhammad As’ad (Founder Reformasi Dalam 

Perkembangan Pendidikan Islam Di Kabupaten Wajo) 

  Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan “Peranan Anre Gurutta KH. 
Muhammad As’ad Dalam Perkembangan Pendidikan Islam Di Kabupaten Wajo” 
dengan tujuan penelitian yaitu (1) Untuk mendeskripsikan biografi Anre Gurutta 
KH. Muhammad As’ad (2) Untuk mengetahui bagaimana kondisi Perkembangan 
pendidikan Islam sebelum dan sesudah datangnya Anre Gurutta KH. Muhammad 
As’ad di kabupaten Wajo (3) Untuk menganalisis peranan Anre Gurutta KH. 
Muhammad As’ad dalam perkembangan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan. 

Dalam menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan jenis 
penelitian penelitian sejarah dengan analisis deksriptif kualitatif. Data yang 
diperoleh melalui Library Research (Penelitian Kepustakaan) yaitu dengan 
menganalisis data-data yang diperoleh dari sumber pustaka dengan tahap 
penelitian sejarah yaitu: (1) Heuristik, (2) Kritik sumber, (3) Interpretasi, dan (4) 
Historiografi. 

Hasil dari penelitian ini pertama, mendeskripskan biografi Anre Gurutta 
KH. Muhammad As’ad mengenai latar belakang kelahiran dan kehidupan selama 
di Tanah Suci Mekkah, pendidikan yang diperoleh dari kondisi sosial politik dan 
karya-karya yang ditulis oleh Anre Gurutta KH. Muhammad As’ad. Kedua, 
membahas mengenai kondisi perkembangan pendidikan sebelum dan sesudah 
datangnya Anre Gurutta KH. Muhammad As’ad dengan melihat aspek sosial 
budaya masyarakat wajo, kondisi keagamaan, serta kondisi pendidikan Islam 
sebelum dan sesudah kedatangan Muhammmad As’ad. Ketiga, peranan Anre 
Gurutta KH. Muhammad As’ad dalam perkembangan pendidikan Islam di 
Sulawesi selatan dengan pola pembaharuan pendidikan Islam, dan strategi yang 
dilakukan dalam mengembangkan pendidikan Islam di kabupaten wajo, hambatan 
dan solusi yang didapati Anre Gurutta KH. Muhammad As’ad dalam 
mengembangkan pendidikan Islam serta usaha lanjutan dari murid Anre Gurutta 
dalam mengembangkan pendidikan Islam di Sulawesi selatan. 

Implikasi dari penelitian ini adalah kepada masyarakat umum untuk terus 
menjaga nilai-nilai Islam dan megajarkan pendidikan kepada generasinya serta 
meneladani sikap dari Anre Gurutta K.H. Muhammad As’ad dalam 
mengembangkan Islam dan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan. Menjauhi 
segala larangan agama dan melaksanakan segala perintahnya dengan penuh 
ketaatan dan belajar lebih jauh tentang Sejarah dan Budaya Sulawesi-Selatan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Pesantren tampil sebagai lembaga yang representatif dalam menanamkan 

paham moderasi beragama dan berfungsi sebagai laboratorium bagi ulama dan 

pembelaan yang moderat lembaga moderasi dalam derasnya arus pemikiran 

Islam seperti radikalisme dan liberalisme1. Selain bersifat mendidik pesantren 

juga berfungsi sebagai laboratorium pemahaman keagamaan yang menunjukkan 

wajah dan sikap yang bersahaja dan anggun. Akar sejarah dan filosofi 

keberadaan pesantren mengambil lebih dalam peranan penting dalam 

perkembangan Indonesia modern.2  

  Awal kehadiran Pesantren di Indonesia menjadi institusi pendidikan 

Islam tertua yang tidak bisa terpisahkan dari sejarah penyebaran Islam di 

Indonesia.. Proses awalnya dimulai dengan peran ulama dalam menyebarkan 

agama Islam, mereka mendirikan masjid sebagai tempat utama untuk sholat 

Jumat dan menyebarkan ajaran Islam. Selain itu di setiap di masing-masing 

desa, mereka juga membangun rumah doa sebagai tempat istirahat dan belajar, 

di mana para santri banyak mengaji sejak kecil. Tradisi belajar ini dilakukan 

dengan cara duduk di lantai, menghadap guru sebagai bentuk penghormatan dan 

ketekunan dalam menuntut ilmu. Sistem pembelajaran seperti ini dikenal dengan 

sistem halaqah.3  

 
1 Darlis, Pesantren dan Studi Islam (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata Kerjasama Balai 

Litbang Agama Makassar, 2015), p. 3. 
2 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Memadu Modernitas untuk Kemajuan Bangsa 

(Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009), p. 9. 
3 Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan 

Perkembangan. Cet. IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 3-24. 
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  Sistem tersebut berlaku dalam awal perkembangan As’adiyah sebagai 

epicentrum pendidikan Islam di Sulawesi Selatan. Pesantren sebagai lembaga 

pendidikan yang identik dengan keislaman dan keindonesiaan.4 

Islam adalah agama Rahmatan Lil’alamin yang terbuka untuk semua 

golongan dan kalangan. Islam tidak mengenal sistem kasta seperti agama lainnya 

yang mengenal kasta. Ajaran tersebutlah yang membuat Islam mudah diterima 

khususnya di daerah Sulawesi Selatan. Dalam catatan sejarah, Islam dibawa ke 

Sulawesi Selatan pada awal abad ke-17 oleh tiga mubalig dari Tanah 

Minangkabau. Dalam buku Matulada yang berjudul “Sejarah Masyarakat dan 

Kebudayaan Sulawesi Selatan” dijelaskan bahwa saat itu Islam dibawa oleh 

mubalig yang bernama Abdul Kadir Khatib Tunggal (Datuk Ri Bandang) bersama 

dua mubalig temannya (Datuk Patimang dan Datuk ri Tiro) tiba di pelabuhan 

Tallo pada tahun 1605 M. setibanya di pantai, dia kemudian melaksanakan sholat 

yang membuat masyarakat sekitar heran dengan tindakannya tersebut. Ia 

menyatakan maksud kedatangannya untuk menghadap kepada raja.  

Raja Tallo yang mendengar berita itu langsung bergegas ke pantai untuk 

menemui orang yang berbuat aneh itu. Ketika Raja bertemu dengan orang aneh di 

pantai itu, yang tiada lain Abdul Kadir Khatib Tunggal, Setelah peristiwa  tersebut 

telah membuat pemimpin gowa memeluk Islam, I Malingkang Daeng Manyonri 

sebagai Raja Tallo memeluk agama Islam. Inilahorang pertama yang pertama 

memeluk Islam di Kerajaan Gowa-Tallo, dan I Mangerangi Daeng Manrabia 

sebagai Raja Gowa ke-14 kemudian memeluk agama Islam dan berganti nama 

menjadi Sultan Alauddin5. Peristiwa masuknya Islam Raja Tallo pertama, terjadi 

pada malam Jumat 22 September 1603 atau 9 Jumadil Awwal 1014 H.  

 
4 Nurcholish Madjid, Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan (Jakarta: Paramadina, 

1997), hlm. 17. 
5 Hasil Konversi Lontara Bilang Gowa-Tallo 
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Selain itu terdapat informasi yang berkembang di tengah masyarakat 

khususnya di daerah Wajo yang kebenarannya masih perlu untuk diteliti. 

Informasi tersebut mengatakan bahwa Islam sudah ada di daerah Sulawesi Selatan 

sejak abad ke-14 M yang dibawah oleh seorang ulama Arab yang bernama Sayyid 

Jamaluddin al-Husayn al-Akhbar.6 

Setelah kerajaan Gowa secara resmi menjadi kerajaan Islam, Kerajaan 

Gowa pun menyampaikan kepada kerajaan-kerajaan lokal Sulawesi-Selatan untuk 

memeluk agama Islam. Proses Islamisasi di Sulawesi Selatan melalui proses top-

down yaitu: Islam pertama-tama diterima langsung oleh Raja, kemudian turun ke 

bawah yaitu kepada rakyat. Artinya setelah raja menerima agama Islam dan 

menjadikannya sebagai agama negara, maka otomatis seluruh rakyat kerajaan 

mengikuti raja memeluk agama Islam sehingga penyebarannya cepat tidak seperti 

di Jawa yang memakai proses bottom-up. Walaupun demikian, konflik dalam 

penyebaran Islam di Sulawesi Selatan tidak bisas dihindarkan. Yaitu konflik 

perang antara Kerajaan Wajo dengan persekutuan Tellumponcoe (Bone, Soppeng, 

Wajo). 

Masyarakat Wajo sebelum datangnya Islam menganut kepercayaan nenek 

moyang, kepercayaan Lagaligo adalah kepercayaan tertua yang dianut masyarakat 

Wajo yang meyakini tentang keberadaan Dewata Sewae. Dewata Sewae sebagai 

Tuhan yang diyakini oleh masyarakat Wajo, dialah Tuhan tempat manusia 

menyandarkan segala sesuatu. Kepercayaan ini turun-temurun hingga datangnya 

Islam di tanah Wajo. Setelah datangnya Islam, kepercayaan ini tidak serta merta 

dihilangkan namun Islam hadir untuk menyempurnakan kepercayaan masyarakat 

dan menjadikan budaya masyarakat sebagai jembatan menyebarkan agama Islam. 

 
6 Christian Pelras, Manusia Bugis. Oxford, 1996. Hal. 134 
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Para ulama-ulama terdahulu mendakwahkan Islam melalui pendekatan 

emosional dan sosio kultural masyarakat agar mereka dengan ikhlas menerima 

Islam bukan dengan cara paksaan. Masyarakat Wajo mengenal yang namanya 

baca-baca atau mantra, baik untuk mendatangkan rezeki maupun ilmu kebal. 

Kedatangan Islam membuat mantra tersebut digantikan dengan ayat-ayat Al-

Qu’ran atau baca-baca yang berisi pujian terhadap Allah Swt. Keikhlasan para 

ulama mendakwahkan Islam di Sulawesi Selatan telah menuai hasilnya yaitu 

Sulawesi Selatan sebagai salah satu basis pendidikan Islam di Indonesia. 

Setelah masa penerimaan Islam di Sulawesi Selatan, muncul ulama-ulama 

Sulawesi Selatan yang mengajarkan nilai-nilai Islam yang lebih mendalam ke 

masyarakat. Dalam proses Islamisasi di Sulawesi Selatan juga mengikut sertakan 

pendidikan Islam di dalamnya sebagai basis keagamaan rakyat. Kelompok-

kelompok belajar terbentuk seiring dengan proses Islamisasi di Sulawesi Selatan, 

bahkan lambat laung para ulama atau yang lebih dikenal dengan sebutan Anre 

Gurutta (AG). Salah satu ulama bugis yang terkenal dan mempunyai peranan 

penting dalam peradaban Islam di Sulawesi Selatan khususnya dalam bidang 

pendidikan Islam adalah Haji Muhammad As’ad.  

Anre Gurutta KH Muhammad As’ad mendirikan lembaga pendidikan 

berupa pesantren untuk menyebarkan pendidikan Islam yang tidak jauh dari 

kearifan lokal masyarakat, juga di suku Makassar lahir seorang ulama yang 

mendapatkan gelar kepahlawanan di dua Negara, dia adalah Syekh Yusuf Tajul 

Khalawatiah yang menyebarkan agama Islam di Sulawesi Selatan hingga di 

Afrika Selatan. 
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Anre Gurutta7 adalah seorang ulama yang bertugas untuk mendakwahkan 

Islam di tanah bugis. Dia bertugas untuk menyebarkan dan mengamalkan nilai-

nilai Islam di lingkungan masyarakat. Mereka juga mengajarkan tata cara baca 

tulis Al-Quran di kalangan kaum muslimin. Anre Gurutta inilah yang mempunyai 

peranan penting dalam proses Islamisasi dan perkembangan agama Islam di 

Sulawesi-Selatan hingga sekarang ini. 

Anre Gurutta KH. Muhammad As’ad memulai pendidikan dengan 

memberikan pengajian rutin di rumahnya atau di masjid dengan sistem halaqah. 

Dari hanya sekedar membaca kalimat dua syahadat, menjadi belajar Al-Qur’an, 

tafsir, hadis, bahasa arab, hingga akhirnya Materi utamanya dititik-beratkan pada 

akidah dan hukum syariah. Semakin lama berjalan, pengajian nya semakin 

terkenal dan didatangi para santri dari berbagai penjuru sehingga sistem halakah 

(mangaji tudang) tidak cocok lagi. Bulan Mei 1930 beliau membuka sistem 

pendidikan formal dengan bentuk madrasah atau sekolah formal klasikal di 

samping Masjid Jami’ Sengkang yang diberikan nama Madrasah Arabiyah 

Islamiyah (MAI)8.  

Tahun 1932 di bangunlah gedung sekolah secara permanen di samping 

masjid atas bantuan pemerintah kerajaan Wajo bersama tokoh masyarakat. Beliau 

juga sebagai aktor dan pelopor pemurnian ajaran Islam dan pembaruan sistem 

pendidikan Islam modern melaui Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) yang 

berpusat di Sengkang. 

 
7 Gurutta adalah istilah bugis yang merupakan gelar non-formal oleh masyarakat Muslim 

setempat kepada orang yang mempunyai ilmu agama yang tinggi, ada juga yang pakai kata To 

Panrita yang artinya orang yang berilmu 
8 Pada awal berdirinya, Pesantren As’adiyah Sengkang bernama Madrasah Arabiyah 

Islamiyah Wajo didirikan oleh Anre Guruttta Muhammad As’ad al-Bugisi pada tahun 1930 yang 

berawal dari pengajian halaqah di rumah beliau pada tahun 1928, tidak lama setelah ia kembali 

dari Mekkah  
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Dalam mengembangkan peradaban Islam di tanah Bugis banyak rintangan 

dan strategi yang dilakukan oleh Anre Gurutta KH. Muhmammad As’Ad untuk 

memajukan pendidikan Islam di tanah bugis dan Sulawesi Selatan. Mendirikan 

pondok Pesantren As-Sadiyah sebagai epicentrum pendidikan Islam di tanah 

Bugis telah menjadikan Anre Gurutta KH. Muhammad As’Ad sebagai ulama 

terkemuka dalam menyebarkan agama Islam. Anre Gurutta KH. Muhammad 

As’ad telah menciptakan peradaban Islam di tanah Bugis melalui konsep 

pendidikan Islam yang ditanamkan nya dan ajaran-ajarannya tentang agama Islam 

dengan mendirikan pesantren. Pesantren mempunyai metode halaqah dalam 

kurikulum pendidikannya.  

Metode halaqah di pesantren As-sadiyah dikenal dengan istilah 

mapasantren atau istilah mangaji tudang yang peruntukannya kepada semua 

santri yang ada dalam pesantren As-sadiyah Wajo. Melalui sistem ini bukan 

hanya menjadikan pesantren As-Sadiyah sebagai lembaga pendidikan. namun, 

juga menjadikannya sebagai pusat dakwah Islam bagi masyarakat yang ada di 

luar dari pesantren As-sadiyah.9 

Dari pesantren As-sadiyah Wajo telah melahirkan banyak ulama-ulama 

Sulawesi Selatan, misalnya; AG. KH. Daud Ismail, AG. KH. Yunus Martan, 

AG.KH Muhammad Sagena, AG. K.H Hamzah Badawi, AG.KH Abd Malik 

Muhammad, AG.KH Abd Rahman Musa, AG. KH Rafli Yunus Martan, AG. KH 

Nasaruddin Umar (imam masjid Istiqlal Jakarta) dan masih banyak ulama-ulama 

Sulawesi Selatan lainnya yang merupakan murid dari Anre Gurutta KH 

Muhammad As’Ad. Bahkan banyak dari muridnya telah mendirikan pesantren di 

daerahnya masing-masing. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari strategi dan 

 
9 Muh. Yunus Pasanreseng, Sejarah Lahir dan Pertumbuhan Pondok Pesantren As’adiyah 

Sengkang (Sengkang: PB. As‟adiyah, 1992), hlm. 42. 
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peranan Anre Gurutta KH. Muhammad As’ad dalam memberikan pengajaran 

kepada murid-muridnya tentang ajaran Islam. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul ini 

karena melihat sosok perkembangan ajaran islam serta perkembangan pendidikan 

islam di Tanah Bugis Khusus di Wajo begitu pesat pada saat kehadiran sosok 

ulama berdarah Bugis yaitu Anre Gurutta KH. Muhammad As’ad. Kedatangan 

Anre Gurutta KH. Muhammad As’ad di Wajo telah membawa angin segar bagi 

pendidikan Islam di Wajo bahkan di Sulawesi-Selatan, beliau telah mengajarkan 

kepada masyarakat Wajo tentang ajaran-ajaran Islam  yang sebenarnya dengan 

bekal ilmu yang ia peroleh selama belajar di Mekkah melalui pendidikan yang 

dibentuknya, yaitu, Pondok Pesantran As’Adiyah Wajo. Pesantren ini telah 

melahirkan banyak ulama Sulawesi Selatan bahkan Indonesia dan juga menjadi 

cikal bakal lahirnya pesantren-pesantren yang ada di Sulawesi Selatan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam 

penelitian ini adalah Bagaimana Peranan Anre Gurutta KH. Muhammad As’ad 

dalam Perkembangan Pendidikan Di Sulawesi Selatan yang kemudian dibuatkan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Biografi dari Anre Gurutta KH. Muhammad As’ad? 

2. Bagaimanakah kondisi perkembangan pendidikan Islam di Kabupaten 

Wajo sesudah datangnya Anre Gurutta KH. Muhammad As’ad? 

3. Bagaimanakah pengaruh Anre Gurutta KH. Muhammad As’ad dalam 

perkembangan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan? 
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C. Fokus dan Deksripsi Fokus Penelitian  

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berjudul “Anre Gurutta KH Muhammad As’ad (Founder 

Reformasi Dalam Perkembangan Pendidikan Islam di Kabupaten Wajo) ” Oleh 

karena itu, penelitian ini akan berfokus kepada Peranan yang dilakukan oleh Anre 

Gurutta KH. Muhammad As’ad dalam membangun peradaban Islam di Kabupaten 

Wajo khususnya membangun lembaga pendidikan Pesantren sehingga mampu 

melahirkan ulama-ulama terkemuka di Indonesia.  

2. Deksripsi Fokus Penelitian 

Deskripsi fokus pada penelitian ini akan membahas biografi mengenai 

Ulama Pendiri Pesantren Madrastul Arabiyatul Islamiyah (MAI) atau biasa 

disebut Pondok Pesantren As’Adiyah Sengkang yaitu Anre Gurutta KH 

Muhammad As’ad dan akan membahas gambaran umum Kondisi Masyarakat 

Wajo sebelum dan sesudah kedatangan Anre Gurutta KH Muhammad As’ad, baik 

dari segi agama, pendidikan maupun dari segi sosial budaya. Selain itu, penelitian 

ini akan membahas lebih jauh tentang peranan dari Anre Gurutta KH. Muhammad 

As’ad dalam membangun peradaban Islam di Kabupaten Wajo lewat lembaga 

pendidikan (Pesantren) yang telah dibuatnya. 

D. Tinjauan Pustaka 

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang penulis anggap relevan dengan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Buku yang ditulis oleh Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag. dkk. Yang 

berjudul “Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren As’adiyah 

(Menebar Islam Rahmatan Lil Alamin dari Tanah Sengkang-Wajo)” 

diterbitkan tahun 2022. Dalam buku ini dijelaskan sejarah kelahiran dari 
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Pondok Pesantren As’adiyah Wajo yang dibentuk oleh AG.KH Muhammad 

As’ad sebagai lembaga pendidikan yang melahirkan peradaban Islam di 

Sulawesi-Selatan10. 

2. Buku yang ditulis oleh “yang berjudul Ulama Perintis: Biografi Mini Ulama 

Sulsel” diterbitkan pada tahun 1431 H./2010 M. oleh Pustaka Al-Zikra 

dalam buku ini menjelaskan mengenai Riwayat Hidup dan suka-duka 

perjuangan Syiar Islam dari beberapa Ulama Ulama pendiri Pesantren yang 

di Sulawesi Selatan. 

3. Muhammad As’ad, “Pondok Pesantren As’adiyah” Jurnal Al-Qalam no 24, 

vol 15, (2000). Dalam Jurnal ini menjelaskan mengenai tentang sistem 

pembelajaran yang ada di pondok pesantren serta menjelaskan  tentang 

kondisi pesantren As’diyah dalal penyebaran agama melalui pendidikan di 

seluruh masyarakat Sulawesi Selatan Khususnya Wajo. 

4. Jurnal yang ditulis oleh Syamsuddin Arief berjudul “Aktor Pembentuk 

Jaringan Pesantren Di Sulawesi-Selatan 1928-1952” pada tahun 2007 di 

jurnal Lentera Pendidikan, edisi X, No.2. Dalam jurnal ini membahas 

peranan dari AG.KH Muhammad As’ad di Sulawesi Selatan dalam 

membentuk pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional dan juga 

sebagai tempat untuk mengajarkan nilai-nilai Islam khususnya di daerah 

Wajo.11 

5. Jurnal yang ditulis oleh Syamsuddin Arief berjudul “Dinamika Jaringan 

Intelektual Pesantren di Sulawesi-Selatan”. Dalam jurnal ini membahas 

 
10  Kamaluddin Abunawas dkk. Sejarah dan Perkembangan Pondok Pesantren As’adiyah 

(Menebar Islam Rahmatan Lil Alamin dari Tanah Sengkang-Wajo. As’adiyah pusat Sengkang. 
11 Syamsuddin Arief. Aktor Pembentuk Jaringan Pesantren di Sulawesi Selatan 1982-1952. 

Jurnal Lentera Pendidikan, Edisi X No.2. hal. 192 
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tentang dinamika jaringan pesantren terbentuk melalui jaringan vertical dan 

horizontal, perdagangan, pengembaraan dan pencarian ilmu.12 

6. Jurnal yang ditulis oleh Agus Wandi berjudul “Kontribusi AGH. 

Muhammad As’ad terhadap perkembangan Dakwah di Sengkang Kabupaten 

Wajo (Suatu Kajian Tokoh Dakwah) “pada tahun 2018 di Jurnal 

Al’Khitabah. Dalam Jurnal ini membahas tentang kontribusi AGH. 

Muhammad As’as terhdapa pengembangan dakwah di sengkang kabupaten 

wajo serta membahas pola perubahan keagamaan masyarakat sebelum dan 

sesudah kedatangan Anre Gurutta Muhammad As’ad di sengkang kabupaten 

wajo. 

 

Tinjauan pustaka yang terdiri dari buku, Artikel Ilmiah, dan skripsi di atas 

memiliki persamaan Ihwal mengenai pendidikan pesantren di Sulawesi Selatan 

khususnya pesantren As'adiyah yang dipelopori oleh Anre Gurutta KH 

Muhammad As'ad. Meskipun demikian, semua karya tersebut dapat memberikan 

pandangan dan pemahaman yang berbeda dalam mengidentifikasi dan memahami 

peranan Anre Gurutta KH Muhammad As'ad dalam pengembangan pendidikan 

Islam di wajo. Berdasarkan penelitian terdahulu yang cukup relevan, peneliti ingin 

mengkaji lebih lanjut dan lebih khusus peranan dari Anre Gurutta KH Muhammad 

As'ad sebagai Founder Reformasi pendidikan Islam. Melalui penelitian ini, 

peneliti akan melakukan studi kasus mengenai jasa besar dari Anre Gurutta KH 

Muhammad As’ad sebagai pelopor reformasi pendidikan Islam di Sulawesi 

Selatan, sehingga mampu melahirkan ulama-ulama nasional. Hal demikianlah, 

yang menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya, yang hanya membahas secara 

umum mengenai pola pendidikan Pesantren As’adiyah. 

 
12 Syamsuddin Arief.  Dinamika Jaringan Intelektual Pesantren di Sulawesi Selatan. Jurnal 

Lentera Pendidikan, vol 11 No. 2. Hal. 180. 
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E. Metode Penelitian 

Metode sejarah dapat diartikan sebagai metode penelitian dan penulisan 

sejarah dengan menggunakan cara, prosedur atau tehknik yang sistematik sesuai 

dengan asas-asas dan aturan ilmu sejarah. Pengertian lebih khusus, menurut 

Daliman sebagaimana dikemukankan Gilbert J. Garrangan, S.J (1975) dalam 

bukunya A Guide to Historical Method, metode sejarah sebagai perangkakt asas 

dan aturan yang sistematik yang didesain guna membantu secara efektif untuk 

mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan mengajukan 

sintesa dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis.13 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sejarah dengan analisis 

deksriptif kualitatif. Data yang diperoleh melalui Library Research (Penelitian 

Kepustakaan) yaitu dengan menganalisis data-data yang diperoleh dari sumber 

pustaka. 

2. Pendekatan Penelitian  

Beberapa pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Pendekatan sosiologi  

         Pendekatan sosiologi membahas struktur sosial dan proses sosial, termasuk 

perubahan sosial. Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis perubahan-

perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik secara kelembagaan maupun 

kelompok masyarakat di kabupaten Wajo,  Pendekatan sosiologis tentunya akan 

mengamati aspek-aspek sosial dari peristiwa yang dikaji, misalnya kelompok 

 
13 Eva Syarifah Wardah , “Metode Penelitian Sejarah”,  vol 12. No. 2 (2014), h. 168 
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sosial mana yang berperan, dan nilai-nilainya, hubungan dengan kelompok lain, 

konflik berdasarkan kepentingan, ideologi dan sebagainya. 

b. Pendekatan Agama 

Pendekatan religi dalam penelitian ini bertujuan untuk menemukan sumber 

sejarah dan jejak perilaku keagamaan sebelum dan sesudah adanya Anre Gurutta 

KH. Muhammad As’ad sebagai hubungan atau interaksi antar manusia. Peneliti 

mencoba menggambarkan hubungan antara agama dan budaya yang dapat 

digambarkan sebagai hubungan timbal balik. Melalui pendekatan agama, 

penelitian ini akan menganalisis peran pondok pesantren As’adiyah dalam 

membentuk identitas keagamaan individu dan kelompok, serta pengaruhnya 

terhadap norma, nilai, dan pola interaksi sosial dalam masyarakat. Tujuannya 

adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang kontribusi  Anre Gurutta 

KH, Muhammad As’ad dalam mengembangkan pendidikan islam di Sulawesi 

Selatan 

c.Pendekatan antropologi 

         Pendekatan antropologi dalam penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam 

tentang pranata-pranata sosial masyarakat. Dalam penelitian ini, fokus utama akan 

diberikan pada pemahaman tentang bagaimana peranan Anre Gurutta KH. 

Muhammmad As’ad tersebut berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya, 

bagaimana praktik keagamaan dan tradisi dijalankan, dan bagaimana nilai-nilai 

pendidikan Islam dan budaya terintegrasi dalam kehidupan Masyarakat.  
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3. Langkah-langkah penelitian  

 Langkah yang sangat penting dalam membuat analisis sejarah ialah 

menyediakan suatu karangka pemikiran atau kerangka referensi yang mencakup 

berbagai konsep dan teori yang akan dipakai.14 

 Dalam peneliian ini, penulis menggunakan penelitian sejarah yang 

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Heuristik 

 Menurut urutan penyampaiannya, sumber dapat dibagi kedalam sumber 

primer dan sekunder. Sumber sejrah disebut primer bila disampaikan oleh saksi 

mata. Sedangkan sumber sekunder ialah yang disampaikan oleh bukan saksi 

mata.15 Dalam penelitian ini, penulis mengunakan sumber primer dari tulisan yang 

di wawancarai langsung kepada keluarga Anre Gurutta KH. Muhammad As’ad di 

beberapa Skripsi terdahulu, sementara sumber primer yang diperoleh dari 

penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevan dengan penelitian ini baik 

berupa buku maupun artikel lainnya. 

b. Interpretasi  

 Interpretasi adalah penafsiran terhadap sumber sejarah yang telah 

diperoleh. Interpretasi sering disebut sebagai biang subjektivitas, karena tanpa 

penafsiran sejarawan, data tidak bisa berbicara. Dalam tahap ini, penulis mencoba 

menafsirkan dan menyusun sendiri fakta yang diperoleh sehingga memiliki bentuk 

dan struktur. Dalam tahap ini pulalah, penulis berusaha memahami faktor-faktor 

yang menjadi penyebab suatu peristiwa, interpretasi hadir membandingkan data 

 
14Sartono Kartodhirjo. Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodelogi Sejarah (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 1992). h. 2 
15Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah. (Cet I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018),  h. 75 
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guna menyingkap peristiwa-peristiwa mana yang terjadi dalam waktu yang relatif 

bersamaan. 

c. Historiografi 

Historiografi adalah penulisan hasil penelitian. Historiografi merupakan 

proses rekontruksi imajinasi dari penulis yang dituangkan dalam bentuk tulisan. 

Penulis diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang proses 

penelitian dari perencanaan hingga penarikan kesimpulan. Dalam penulisan 

sejarah, aspek kronologis harus diperhatikan, sehingga alur penyajian data disusun 

secara kronologis, meskipun pembahasan nya menggunakan tema tertentu. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis menetapkan tujuan 

dan kegunaan penelitian ini yaitu: 

a. Untuk mendeskripsikan bagaimana biografi Anre Gurutta KH. Muhammad 

As’ad 

b. Untuk mengetahui bagaimana kondisi Perkembangan pendidikan Islam 

sebelum dan sesudah datangnya Anre Gurutta KH. Muhammad As’ad di 

kabupaten wajo 

c. Untuk menganalisis peranan Anre Gurutta KH. Muhammad As’ad dalam 

perkembangan pendidikan islam di Sulawesi Selatan  

2. Kegunaan penelitian 

 Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berguna untuk: 

a. Kegunaan ilmiah diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan ilmu 

pengetahuan khususnya dalam sejarah perkembangan pendidikan Islam di 

Sulawesi Selatan dan juga sebagai penelitian terbaru mengenai peranan dari  

Anre Gurutta KH. Muhammad As’ad. Penelitian ini juga diharapkan sebagai 
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referensi nantinya bagi para peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti 

tentang peradaban Islam di Sulawesi Selatan lebih khususnya dalam bidang 

pendidikan Islam. 

b. Kegunaan Praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi cermin dan pelajaran 

bagi ummat Islam generasi mendatang terhadap perkembangan dan perjuangan 

perkembangan pendidikan Islam sehingga dapat meneruskan nilai-nilai 

perjuangan dalam mensyiarkan ajaran Islam. Diharapkan juga sebagai 

pembelajaran di lingkungan masyarakat untuk terus berikhtiar dalam 

menjalankan nilai-nilai Islam. 
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BAB II 

BIOGRAFI ANRE GURUTTA KH. MUHAMMAD AS’AD 

A. Riwayat Kelahiran 

Keberadaan Muhammad As’ad di Mekkah berbeda jauh dengan ulama 

yang ada di sana, misalnya ulama bernama Nur al-Din al-Raniri (w.1068 = 

1657m), ‘Abd. Al-Ra’uf al-Sinkili (91030-1105H = 1615-1693 M) dan 

Muhammad Yusuf al-Maqasari ( 1030-1111 H = 1629 – 1699 M)1 para ulama 

tersebut menuntut ilmu di Tanah suci Mekkah pada saat menginjak usia aqil 

baligh, namun berbeda halnya dengan Muhammad As’ad yang sudah berada di 

Mekah sejak ia belum menjadi janin, dikarenakan bapak ibunya sudah terlebih 

dahulu bermukim di mekah sebelum Muhammad As’ad lahir. Keberadaan 

Muhammad As’ad di tanah suci sejak dini tidak bisa di pisahkan dari perjalanan 

hidup orang tuanya yang memiliki cara pandang dan sikap keberagamaan yang 

memang merupakan turunan ulama dari Tanah Bugis.  

Perjalanan hidup kedua orang tua dari Muhammad As’ad yaitu Abd. 

Rasyid al-Bugisy anak dari guru Terru yang merupakan ulama besar dari tanah 

wajo dan Sitti salehah al-Bulgiyat anak dari Abd Rahman yang juga seorang 

ulama Bugis yang dikenal di Mekkah, yang memang keturunan Ulama Bugis 

menjadikan cara berpikir dari kedua orang Muhammad As’ad untuk memperbaiki 

secara mendalam mengenai kepercayaannya tentang islam, bagi mereka tanah suci 

Mekkah merupakan tempat paling suci. Karena tempat tersebut, tempat berdirinya 

Ka’bah dan tempat turunnya wahyu yang mengantarkan Rasulullah menjadi nabi 

dan rasul. Maka tidak heranlah Abd. Rasyid beserta istrinya Sitti salehah berharap 

besar agar kelak anak-anak bisa menjadi ulama terkemuka. 

 
1 Waspada, Ulama Perintis : Biografi Mini Ulama Sulsel , Cet II (Pustaka Al-

zikra: Yogyakarata-Makassar 2017), h. 5  
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Untuk mencapai harapan yang mereka inginkan, kedua orang tua 

Muhammad As’ad mempunyai pandangan yang lebih maju, dimana sepasang 

suami istri tersebut tidak menunggu anak-anak mereka lahir di Tanah Bugis dan 

menginjak usia aqil baligh terlebih dahulu baru akan diberangkatkan ke pusat 

pengembangan keilmuan islam. Tetapi sebelum anak anaknya lahir, kedua orang 

tua Muhammad as’ad sudah terlebih dahulu berhijrah ke tanah suci. 

Keberangkatan Abd Rasyid beserta sitti sallehah dari Tanah Wajo 

mempunyai alasan tertentu yaitu di kerajaan Wajo pada saat itu, tidak mendukung 

keinginan lahirnya anak muslim terpelajar khusus para ulama, pada masa  

kerajaan Wajo belum ada tempat pembelajaran yang lebih mendalam mengenai 

nilai-nilai islam, dan juga nila-nilai islam yang di terapkan pada saat itu masih 

menggunakan cara lama dan sangat umum. Memang pada waktu itu sistem 

pembelajaran islam yang dirintis pendahulu islam di Sulsel yaitu Khatib Sulung 

Sulaiman Datuk Patitimang dan Khatib Tunggal Abdul Makmur Datuk Ri 

Bandang, dilakukan dengan cara mengangkat para mukim2 wajo sebanyak 20 

orang dari pusat kerajaan, tosora dan dua limpo masing-masing 20 orang, 

sehingga total keseluruhan para mukim suatu kerajaan hanya 60 orang. 3 

Para mukim tersebut diwajibkan untuk selalu hadir pada saat sholat Jum’at, 

sebab pada masa itu sholat Jum’at dikatakan sah jika dihadiri minimal 40 orang 

mukim. Dan juga di wajibkan untuk mempelajari hukum-hukum islam mengenai 

kehidupan bermasyarakat, dimana hukum-hukum yang di maksud adalah 

peraturan-peraturan perwalian dalam pernikahan, talak, rujuk, dan iddah, 

 
2 Mukim berasal dari bahasa Arab, dan diartikan sebagai suatu distrik yang terdapat satu 

mesjid yang dipakai bersama-sama untuk Sembahyang Jum’at.  Menurut KBBI Mukim dapat 

berarti orang yang tetap tinggal di Mekkah, penduduk tetap; Tempat tinggal, kediaman; Daerah 

(dalam lingkungan suatu Masjid; Kawasan)  (Setiawan, Ebta. "Arti kata mukim – Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) Online"  (diakses pada tanggal 22 juni 2023) 
3 Waspada, Ulama Perintis : Biografi Mini Ulama Sulsel, h. 8 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mukim
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mukim
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penyelenggaraan mayat dari cara memandikan, menyalatkan, serta menguburkan, 

dan para mukim juga mempelajari hukum faraid, yaitu hukum mengenai warisan.4 

Jadi orang-orang yang mendapat akses belajar mengenai hukum – hukum 

islam pada saat itu sangat terbatas, dan juga para mukim yang belajar dari Datuk 

Sulaiman hanya satu angkatan, sehingga para mukim di angkatan selanjutnya 

memperoleh pelajaran dari para mukim sebelumnya dimana kualitas dari 

pengajarannya yang diperoleh kurang meyakinkan. Situasi pembelajaran seperti 

itu, tidak memungkinkan lahirnya seorang ulama terkemuka, jikalau hanya belajar 

dari para mukim di daerah Tanah Bugis, seseorang yang ingin belajar lebih 

mendalam mengenai agama Islam sampai menjadi ulama maka ia harus berhijrah 

ke tempat asal agama Islam itu ada,  yaitu Mekkah dan Madinah. 

Pengharapan Abd Rasyid pada masa itu di tunjang oleh dinamika politik 

yang ada Indonesia, dimana pada akhir Abad XIX pemerintah Kolonial membuka 

peluang bagi umat Islam untuk pergi menuntut ilmu keislaman di timur tengah. 

Pada saat itu pemerintah belanda mengubah tatanan politik pemerintahan dengan 

mengadakan restrukturisasi pemerintahan, salah satu hasilnya Sulsel dinyatakan 

sudah berada di bawah kedaulatan kerajaan Belanda. wilayah administratif 

pemerintahan Makassar diubah menjadi wilayah administratif pemerintahan 

Sulsel. Kerajaan - kerajaan Bugis Makassar yang sebelumnya kerajaan terjajah, 

diubah menjadi selfbestuurde yaitu pemerintahan tingkat daerah yang langsung 

diawasi dan dikuasi oleh pemerintahan Belanda.5 

Perubahan-perubahan yang terjadi di atas, selain itu menghilangkan batas-

batas kerajaan atau kekuasaan, juga menjadikan Sulsel sebagai wilayah terbuka 

dimana penduduknya dapat berpindah dari satu daerah ke daerah lain bahkan 

 
4 Matulada'”Islam di Sulsel” dalam Taufik Abdullah (ed.). Agama dan Perubahan Sosial, 

(Cet I, CV Rajawali, Jakarta, 1984) h.269 
5 Matulada “ Islam di Sulsel” h. 260 
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berpindah dari wilayah Sulsel ke wilayah lain, sebaliknya orang - orang dari luar 

Sulsel bisa juga masuk ke wilayah Bugis Makassar. Kejadian tersebut menjadikan 

alasan bagi Masyarakat muslim Sulsel untuk berangkat haji dan ber mukim di 

Arab. 

Pada tahun 1846 – 1900 merupakan tahun meningkatnya para jamaah yang 

berangkat haji dari Indonesia, tahun 1886 terdapat 5.000 jamaah haji, tahun 1890 

jumlah jamaah haji mencapai 11.700 orang dari nusantara. Dan pada tahun itu 

pula pemberangkatan para penuntut ilmu dari Indonesia ke Haramain (kota 

Mekkah dan Madinah), Putra- putra Sulsel pada saat itu yang berangkat ke 

Mekkah yaitu dari mandar Maddeppungeng6 , dari Labuang Maros Abdullah7. 

Sedangkan dari Sumatera Barat yang tercatat antara lain: Akhmad Khatib (1876), 

Muhammad Djamil Djambek ( 1896), Abdul Karim Amrullah ( 1894), Abdullah 

Ahmad ( 1895) dan Ibrahim Musa ( 1890),8 sementara dari Pulau Jawa yaitu : 

Ahmad Dahlan ( 1890), dan terakhir Abd. Rasyid beserta istrinya yaitu Sitti 

Salehah yang berangkat ke Tanah Suci Mekkah sekitar tahun 1897.9 

Setelah keberangkatan itu Abd Rasyid dan Sitti salehah ber mukim di 

Mekkah, di tempat mereka ber mukim banyak para penuntut ilmu sudah berhasil 

mendapati gelar Al- syaikh dan al-Allamah dan meningkatnya para penyandang 

gelar makan meningkat pula tempat halakah dan kuttab sebagai tempat belajar 

para penuntut ilmu. Para penyandang gelar Al- syaikh dan al – Allamah  pada 

masa itu bukan lagi dari kebanyakan para keturunan kebangsaan Arab tetapi juga 

para penuntut ilmu dari non keturunan Arab atau kebangsaan ajam.10 Salah satu 

 
6 Mardanas Safwa dan Sutrisno Kutoyo ( Ed.), Sejarah Pendidikan Daerah Sulsel (t.t: Dep. 

P & K proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1980/1981)  h. 79 
7 Matulada “Islam di Sulsel” h 265 
8 Delier Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, ( cet. Keempat, LP3ES, 

Jakarta, 1988) h. 39 - 48 
9 Waspada, Ulama Perintis : Biografi Mini Ulama Sulsel, h. 10 
10 Pada zaman dahulu, kata “ajam” sering digunakan oleh masyarakat Arab untuk merujuk 

pada seseorang yang bukan keturunan Arab atau tidak berasal dari daerah Arab. Istilah ajam 
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contoh para penuntut ilmu yang berasal dari Indonesia dan mendapata gelar Al 

syaikh dan al – Allamah adalah : Syaikh syuaib bin Musa  al – Maghribi dan 

Syaikh Yusuf al – Khayyat,  di mana kedua para penuntut ilmu tersebut berguru 

kepada Syaikh Ahmad Surkati  sebelum beliau menerima sertifikat tertinggi ( 

sebagai guru agama di masjid al – Haram) dari pemerintahan Turki di Istanbul.11 

Pada saat itu banyak para penuntut ilmu yang berasal dari Indonesia dan 

Malaysia berguru kepada Syaikh Ahamd Surkati yang menjadikan beliau terkenal 

luas di Indonesia sebelum ia balik Ke Jawa Timur sebagai pendiri al – Irsyad.  

Selain banyaknya tempat halakkah dan kuttab pada masa Abd rasyid ber 

mukim di mekkah terdapat juga sekolah – sekolah formal yang dbuka kala itu. 

Salah satu madrasah yang ada pada masa itu di dirikan oleh syaikh Muhammad 

Rahmatullah seorang ulama yang keturunan india yang berasal dari delhi, yang 

membuktikan bahwasanya para pendiri sekolah bukalah lagi dimonopoli dari 

kebangsaan arab saja tapi bisa juga dari kebangsaan ajam,  madrasah tersebut 

bernama Madrasah Saulatiyyah yang di dirikan pada tahun 1291 H = 1874 M dan 

merupakan madrasah tradisional.12 

Banyaknya tempat hakalah dan kuttub serta terbukanya sejumlah sekolah 

formal pada saat itu menjadi peluang besar bagi Abd Rasyid berseta sitti salehah 

untuk memenuhi harapannya menjadikan anak-anaknya seorang ulama 

terkemuka. Demi harapannya yang besar kedua orang tua Muhammad As’ad 

memberikan pelajaran agama Islam secara terencana kepada para putra - putrinya. 

Diantara kesembilan anaknya hanya satu (1) anak Abd Rasyid dan sitti salehah 

 
pertama kali digunakan selama masa penaklukan Persia oleh Muslim. saat ini, ajam biasanya 

diartikan sebagai orang non-Arab, sementara Arab merujuk pada orang yang memang keturunan 

Arab. “https://harianmuslim.com/orang-ajam-artinya” (diakses pada tanggal 22 juni 2023) 
11 Husein Haykal, “ Pembaharuan Islam Syaikh Ahmad Surkati dan Gerakan al- Irsyad” 

Jurnal Uluml Qur’an, NO, 2 Vol. IV Thn. 1993 h. 93 
12 Azyumardi Azra, “ Ulama Indonesia di Harmain Pasang Surut Sebuah Wacana 

Intelektual Keagamaan” Jurnal Uluml Qur’an No, 3 Vol. III Thn, 1992 h. 81 

https://harianmuslim.com/orang-ajam-artinya
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yang memiliki tanda – tanda jika kelak akan menjadi seorang ulama, yaitu 

putranya yang bernama Muhammad As’ad yang merupakan anak kedelapan dari 

Sembilan (9) bersaudara.  

Muhammad As’ad dilahirkan di Mekkah al- Mukarramah pada hari senin 

tanggal 12 Rabi’ al-sani tahun 1326H/ 1907M, tempat beliau tumbuh dan 

mengenyam pendidikan, meskipun beliau kelahiran Tanah suci namun tidak 

mengubah identitas beliau sebagai Ulama Bugis sebab sudah dijelaskan di atas 

ayahnya Abd Rasyid merupakan seorang ulama kelahiran Wajo Bugis, dan ibunya 

Sitti Salehah merupakan seorang perempuan keturunan to Panrita Tana Wugi.13 

B. Riwayat Pendidikan 

Mudah difahami jika Muhammad As’ad memperoleh pendidikan yang 

bermutu mengenai pembelajaran agama islam yang mendalam sejak dini  karena 

ayahnya, Abd Rasyid adalah seorang ulama yang memiliki semangat belajar yang 

sangat tinggi serta ibunya sitti salehah yang merupakan keturunan dari ulama juga 

turut ikut andil serta membantu Muhammad d as’ad memperoleh pembelajaran 

agama sejak belia. Sejak anak –anak Muhammad As’ad telah diajar untuk menjadi 

seorang hafiz (seseorang yang menghafal Al-Qur’an, setelah beliau menjadi hafiz 

dalam usia mudah ayahnya pun mengajari Muhammad As’ad ilmu – ilmu dasar 

fiqih dan tauhid.  

Menurut Abd Rasyid kemampuan putranya dalam menghafal Qur’an dan 

menguasai ilmu – ilmu fiqih serta tauhid yang beliau ajarkan dalam rumah tangga 

merupakan modal dasar dari Muhammad As’ad untuk menjadi seorang ulama. 

Untuk itu, Abd rasyid beserta sitti salehah menyekolahkan Muhammad As’ad ke 

pendidikan formal sambil santri pada sejumlah ulama yang membuka halakkah di 

 
13 Pimpinan Pusat Perguruan As’adiyah, Pertumbuhan dan Pekembangan Perguruan 

As’adiyah Serta Perananya dalam dan Pembangunan. ( Sengkang, 1975 ) h. 1 
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Mesjid Al-Haram. Untuk pendidikan formal Abd. Rasyid menyekolahkan 

Muhammad As’ad pada sekolah “al-Falah” (madrasah al-falah)14 salah satu 

lembaga yang terkenal di mekah pada saat itu,, di madrasah tersebut para murid 

belajar ilmu – ilmu agama selain itu mereka belajar ilmu – ilmu umum seperti : 

ilmu bumi, ilmu hayat, ilmu kimia, ilmu alam, dan ilmu ukur15. Dengan 

pembelajaran umum yang diberikan tersebut membuat Muhammad As’ad tidak 

hanya mampu berbicara masalah agama dan bahasa tetapi juga mampu berbicara 

mengenai masalah – masalah manusia yang bersifat umum. 

Sekolah formal yang dimasuki oleh Muhammad As’ad belum cukup 

dirasakan oleh Abd Rasyid, Muhammad As’ad pun berguru ke beberapa sejumlah 

ulama terkenal yang membuka pengajian di Masjid Al-Haram. Diantaranya 

adalah: Syaikh ‘Umar Hamdani, Syaikh Said Yamani, dan Syaikh Hasan Abdul 

Jabbar. Dari asuhan para ulama terkemuka tersebut dan modal dari Muhammad 

As’ad sebagai seorang Hafiz menjadikan ia dipercaya sebagai imam salat taraweh 

di Masjid Al- Haram selama tiga tahu berturut-turut, pada tahun 1340 H s/d 1342 

H.16 dimana saat itu Muhammad As’ad masih berusia 15 tahun, masih tergolong 

muda, tetapi hal tersebut menjadi prestasi tersendiri mengingat Muhammad As’ad 

adalah ulama Jawi17. Jadi penunjukkan Muhammad As’ad sebagai imam salat 

taraweh yang di percayai oleh ulama Arab memberikan validasi bahwasanya ilmu 

yang dimiliki Muahammad as’ad sudah bisa di samakan dengan ulama arab dan 

bacaan AlQur’an nya sudah serupa dengan bacaan para imam Masjid Al-Haram.18 

 
14 Ensiklopedia Nasional Indonsia ( jakarta : PT Cipta Adi Pustaka, 1988 ) h. 300 - 301 
15 Muh Nasir S. “ Syekh Muhammad As’ad Ulama Besar Abd Ke XX di Sulsel ( Suatu 

Tinjauan Historis )”, Makalah ( Makassar, PPs UIN Alauddin, 2006 ) h. 7 
16 Abd Karim Hafid, “K.H. Muhammad As’ad dan Perannya Terhadap Pemurnian Aqidah 

Islam di Wajo”, (Cet I: Sengkang: Percetakan Tartika, 1997), h. 1-2 
17 Istilah “ulama Jawi” digunakan orang Arab pada masa lalu bagi orang dari terutama 

kawasan Nusantara yang menuntut ilmu Islam di berbagai kuttab (lembaga pendidikan dasar 

keagamaan) dan halaqah (khusus di Mekah, lembaga pendidikan lanjutan dan tinggi) di Mekah 

dan Madinah. “https://ensiklopediaislam.id/ulama-jawi “ (diakses pada tanggal 22 juni 2023) 
18 Waspada, Ulama Perintis : Biografi Mini Ulama Sulsel, h. 15 

https://ensiklopediaislam.id/ulama-jawi
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Tanpa mengurangi rasa hormat Muhammad as’ad kepada para guru 

tempatnya memperdalam ilmu agama yang merupakan keturunan Arab , 

Muhammad As’ad masih memilih berguru kepada para ulama kebangsaan 

Indonesia yang mendapat kedudukan tinggi dalam mengajarkan agama dan 

menjadi imam salat di Masjid Al-Haram, yaitu Syaikh Ahmad Khatib dan Syaikh 

Ambo Wellang al- Bugisiy. 

Syaikh Ahmad Khatib merupakan ulama jawi yang berasal dari Sumatra, 

sementara Syaikh Ambo Wellang al- Bugisy ulama jawi yang berasal dari Bugis. 

Muhammad as’ad memperdalam ilmu keislamannya kepada Syaikh Ambo 

Wellang al- Bugisiy sebab belajar pada ulama yang memiliki asal yang sama 

memiliki nilai tambah, misalnya, mempelajari tentang permasalahan-

permasalahan yang ada di Tanah Bugis. Kemampuan Muhammad As’ad dalam 

menulis dan bertablig menggunakan bahasa bugis tidak terlepas dari ajaran Syaikh 

Ambo Wellang al- Bugisiy, kondisi tersebut membuat murid-murid dari Indonesia 

ikut memperdalam ilmu keislamannya ke para ulama yang berasal dari kampong 

halamannya sendiri, contoh para murid asal pulau Sumatra – jawa yang berguru 

ke Syaikh Ahmad Khatib ulama jawi asal Minakabau. Para ulama yang berguru 

pada Syaikh Ahmad Khatib di antaranya adalah ; syaikh Muhammad Djambek, 

Haji Abdul Karim Amrullah, Abdullah Rasuli dan Ahmad Dahlan19 mereka 

merupakan ulama terkemuka yang memiliki peran penting dalam penyemaian 

ulama di Indonesia melalui berbagai lembaga pendidikan Islam, baik dalam 

bentuk pondok pesantren maupun madrasah. 

Meskipun Muhammad As’ad telah mempelajari banyak hal mengenai 

islam, seperti fiqih, tarikh, tauhid, dan tafsir di Madrasah al-falah dan para ulama 

di Mekkah, masih belum cukup yang dirasakan oleh Muhammad As’ad ia pun 

 
19 Delier Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, h. 39 
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kemudian berangkat ke madinah dan berguru pada Ulama Besar dan Mufti 

Madinah, yaitu syaikh Ahmad syarif dari ulama ini Muhammad As’ad 

memperdalam berbagai ilmu, bukan hanya keislaman, akan tetapi ilmu – ilmu 

yang berkenaan dengan organisasi. Dalam proses belajar yang dilakukan syaikh 

Ahmad syarif menyenangi Muhammad As’ad dikarenakan ia memiliki akhlak 

yang terpuji dan kecerdasannya meyakinkan. Di mata syaikh Ahmad syarif, 

kemampuan Muhammad As’ad dalam berorganisasi meyakinkan guru untuk 

mengangkatnya sebagai sekretaris pribadi beliau. Dengan jabatan tersebut 

menjadikan Muhammad As’ad semakin dekat dengan syaikh Ahmad syarif, 

kedekatan itu di manfaatkan dengan baik untuk memperdalam dan memperluas 

wawasan keilmuan nya. 20 

Hasilnya setelah kurang lebih dua tahun sambil menjalankan tugasnya 

sebagai sekretaris pribadi syaikh Ahmad syarif mengizinkannya Muhammad 

As’ad memberi Fatwa dengan izin itu, Muhammad as’ad bukan lagi sekedar 

murid tetapi beliau sudah berhak tampil sebagai ulama dan mufti – pemberi fatwa. 

Izin berfatwa yang diberikan oleh gurunya syaikh Ahmad syarif memberi arti 

bahwasanya tugas sebagai sekretaris pribadi sudah berakhir. Mufti mudah al 

syaikh al – Allamah Muhammad As’ad pamit pada gurunya syaikh Ahmad syarif 

di madinah untuk kembali kepada orang tuanya di Mekkah.  

Setelah tiba di mekah, Muhammad As’ad bertemu secara khusus orang 

tuannya dan mengutarakan keinginannya untuk mengikuti sunnah Rasulullah 

yaitu menikah, Abd Rasyid pun mencarikan seorang putri untuk dinikahkan 

dengan anaknya beliau pun memilik sitti hawang, pernikahan tersebut 

 
20 Waspada, Ulama Perintis : Biografi Mini Ulama Sulsel, Cet II (Yogyakarata-Makassar: 

Pustaka Al-zikra, 2017), h. 17 
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berlangsung sekitar tahun 1924 M.21 Dimana Muhammad As’ad dan Sitti Hawang 

pada saat itu masih berusia 17 tahun.  

Sambil mengurus keperluan hidup berumah tangga, Muhammad As’Ad 

memberikan pengajaran kepada para pendatang baru di Mekkah, beliau lebih 

berfokus mengajar kepada para pelajar dari Indonesia di antara para pelajar 

tersebut ada yang berasal dari Tanah Bugis. Dari para pelajar dan para jamaah haji 

salah satunya yaitu H. Abdurrahman Khatib Wellang Belawa (paman Muhammad 

As’ad) yang berasal dari Tanah Bugis, Muhammad As’ ada memperoleh 

informasi mengenai buruknya kehidupan beragama di Tanah Bugis khususnya 

Wajo, para masyarakat muslim bugis pada saat itu betul – betul kurang akan ilmu 

agama (Islam). Pembelajaran mengenai keislaman disana sangatlah suram, masjid 

dan musala pun sepi para jamaah, serta tidak adanya sekolah madrasah. Akibatnya 

kehidupan berbasis agama diwarnai dengan penyimpangan seperti kepercayaan 

mengenai tahayul, syirik dan khurafat. Bahkan para masyarakat gemar bermain 

judi dan sering terjadi perampokan di mana – mana. 22 

Ada banyak penyebab mengapa umat Islam di Tanah Bugis Khususnya 

daerah Wajo mengalami masa suram pada saat itu, di antaranya: tidak adanya 

Ulama yang berwibawa dan di taati fatwanya, sara’ (syariat) dan ade’ (adat) tidak 

lagi berkesinambungan serta adat kebiasaan yang berasal dari zaman pra Islam di 

Wajo berkembang kembali. Padahal adat istiadat tersebut bertentangan dengan 

syariat islam. Salah satu adat istiadat yang dilarang dan digunakan kembali oleh 

masyarakat Wajo pada waktu itu adalah : mappinang Rakka’ (memberi sesajen ), 

dan mappakere’ ( mempercayai adanya benda – beda keramat ), selain itu 

kehidupan masyarakat Wajo merajela dimana banyak masyarakat gemar 

 
21 Muh Nasir S. “ Syekh Muhammad As’ad Ulama Besar Abd Ke XX di Sulsel ( Suatu 

Tinjauan Historis )”,  h. 9 
22 H Kafrawi Ridwan, M.A (et al ), Ensiklopedia Islam ( Cet. III, Jakarta, PT Ikhtiar Baru, 

1994) H. 178 
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pakkunesse ( minum tuak – harm ) yang mengakibatkan sesekali mereka 

melakukan mappangaddi ( berzina ).23 

C. Kondisi Sosial Politik  

Tahun 192624 Ambo Emme ipar dari Muhammad As’ad berangkat ke 

Mekkah untuk menunaikan Haji serta beliau jugan ingin berjumpa dengan Abd. 

Rasyid untuk mengajak Muhammad As’ad kembali ke Tanah Bugis, ajakan 

tersebut di setujui oleh Abd Rasyid dan Muhammad As’ ad akan tetapi, 

keberangkatannya ke Tanah Bugis khususnya Wajo tidak bisa segerakan secara 

cepat, mengingat istri dan anaknya pada saat itu tidak memungkinkan ikut 

diberangkatkan dalam waktu singkat. Muhammad As’ad meminta kepada iparnya 

Ambo Emme untuk kembali Ke Wajo terlebih dahulu dan memberi tahu kepada 

para masyarakat disana bahwa Muhammad As’ad akan datang untuk 

mengabdikan dirinya ke masyarakat Wajo. Penyampaiannya tersebut disampaikan 

Ambo Emme setibanya beliau kembali di wajo kepada salah satu tokoh 

masyarakat yang mengutusnya ke mekah untuk bertemu dengan Abd Rasyid dan 

Muhammad As’ad. Abd Rasyid mempercayakan anaknya Muhammad As’ad 

untuk mengabdi di tanah asalnya yaitu Wajo dikarenakan keulamaan Muhammad 

As’ad melebih keulamaan orang tuanya, mengingat Muhammad As’ad Sudah 

memperoleh gelar al – syaikh dan al – Allamah. 

Para jamaah haji yang pulang ke Tanah Bugis khususnya orang – orang 

Wajo mendengar berita bahwa sudah lahir ulama dari Tanah Bugis di Mekkah 

yaitu Muhammad As’ad bin Abdul Rasyid, masyarakat Bugis sungguh 

bergembira akan berita tersebut mereka berkeinginan bahwa Abd. Rasyid beserta 

 
23 Matulada'”Islam di Sulsel” h. 251 
24 Zainuddin Hamka, “Corak Pemikiran Keagamaan Gurutta H. Muh. As’ad al-Bugisi ( 

Departemen Agama RI, Puslitbang Lektur Keagamaan, 2009) h.111 
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putranya pulang kembali ke tanah asal mereka untuk mengamalkan ilmu yang 

sudah diperoleh selama bermukim di Haramain. 

Muhammad As’ad begitu prihatin mendengar kabar dimana para masa 

depan putra-putri dari kampung halaman orang tuanya yang belum pernah sekolah 

sampai pada usia 17-an. Keprihatinan tersebut di sampaikan Muhammad As’ad 

kepada orang tuanya untuk mengajari para anak-anak disana bagaimana beragama 

yang baik dan mengadakan lembaga pendidikan serta mengintensifkan kegiatan 

dakwah , hal tersebut mendapat dukungan dari orang tuanya mengingat anaknya 

juga sudah menyandang predikat ulama yang dapat di percayai bisa memberikan 

fatwa bagi masyarakat Wajo Khususnya. Bagi Abd. Rasyid dan Sitti salehah 

sangat membahagiakan jika kelak putranya berangkat ke Tanah Bugis untuk 

membantu umat Islam di sana keluar dari Kekufuran dan Kesyirikan serta 

putranya dapat membangun sekolah untuk para anak-anak disana agar anak dan 

cucunya dapat menjadi muslim terpuji karena menganut dan menjalankan ajaran 

agama islam secara baik dan benar tanpa mencampuradukkan dengan tradisi lama. 

Persiapan yang di lakukan oleh Ambo Emme menyambut kedatangan 

Muhammad As’ad dengan membuka pengajian di rumahnya sambil menunggu 

kedatangan Muhammad As’ad, di tengah perpolitikan memasuki babakan baru di 

wajo , pada tanggal 26 Desember 1926 La Oddang Datu Larompong Arung 

Paneki dilantik dan diambil sumpah sebagai Arung Matowa Wajo, 

pengangkatannya sebagai Arung Matowa Wajo menjadikan awal dari arah 

modernisasi pemerintahan kerajaan wajo. Pada saat itu kerajaan wajo yang sudah 

dilantik mengorganisir pemerintahannya berdasarkan prinsip – prinsip organisasi 

Negara modern, yaitu dengan membangun kantor tersendiri yang dilengkapi 

dengan pegawai tata usaha, peralatan kerja di kantor di buat sesuai dengan cara-
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cara pegawai yang telah terorganisir, dan penguasa serta para pejabat dibuatkan 

ruang kerja tersendiri beserta alat kerjanya. 25  

Menyusul modernisasi pemerintahan wajo, muncul pula pemikiran 

mengenai modernisasi sistem pendidikan Islam, dimana pemikiran tersebut di 

bawa oleh anggota Persyarikatan Muhammadiyah, pendirian organisasi 

Muhammadiyah seolah – olah memperlambat kedatangan Muhammad As’ad ke 

Wajo, Juli 1928 Muhammadiyah sengkang resmi berdiri yang diketuai oleh Andi 

Mori. Ada beberapa sejumlah tokoh yang merasa cemas dengan organisasi 

tersebut sehingga mereka menuduh bahwa Muhammadiyah sengkang berdiri di 

sengkang dengan misi tertentu dan organisasi ini akan menantang raja sekaligus 

akan melancarkan perang sabil dan bertujuan menyelengkan uang rakyat.  

Terhadap kabar yang di dapatkan, Arung Matowa Wajo mengadakan 

pemeriksaan terhadap organisasi tersebut, pengurus beserta anggotanya diperiksa 

namun hasil dari pemeriksaan tidak ditemukan tuduhan yang dilontarkan kepada 

mereka, sehingga Arung Matowa Wajo membebaskan organisasi itu untuk 

menyebarluaskan gagasan - gagasan mereka. Bagi beberapa golongan umat Islam 

yang di wajo mempermasalahkan gagasan dan modernisasi yang di usung oleh 

Muhammadiyah sengkang sebab Muhammadiyah sengkang menyebar luaskan 

gagas modernisasi dengan system pendidikan islam yang merujuk Ke Eropa, yang 

dimana sekolah - sekolah yang di buka mencerminkan nama- nama sekolah 

belanda walaupun dicampuradukkan dengan nama-nama arab, di antaranya 

adalah: Wustha School, Munir school, Tabligh School dan Holland Indische 

School. Padahal bagi masyarakat Wajo perbuatan tersebut tidak sesuai dengan 

tuntutan Rasulullah saw yaitu hadis Rasulullah “Barang siapa meniru kelakuan 

suatu kamu, maka mereka itu tergolong dari kaum yang ditiru nya”, akan tetapi 

 
25 Abdurrazak Daeng Patunru,” sejarah Wajo”, ( Cet Ulang, t.t, Yayasan Kebudayaan 

Sulsel, 1983) h. 73 
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permasalahan tersebut belum diselesaikan, beberapa golongan yang 

mempermasalahkan menunggu kedatangan Muhammad As’ad. 26 

Setelah Ambo Emme kembali ke Sengkang, Muhammad As'ad berencana 

untuk menyusul nya. Namun, rencananya tertunda karena ia mengalami beberapa 

musibah berturut-turut. Ketika beliau hendak berangkat, kedua anaknya jatuh 

sakit. Muhammad As’ad berharap semoga anak-anaknya segera pulih, sehingga 

mereka bisa pergi bersama-sama ke Tanah Wugi. Sayangnya, harapan tersebut 

tidak terwujud. Sebaliknya, kedua anaknya malah meninggal dunia. Kematian 

kedua anaknya merupakan pukulan batin kepada istrinya sehingga kesehatannya 

sering terganggu, Setelah beberapa bulan berlalu, Muhammad As'ad bersiap-siap 

untuk pergi ke Sengkang, tetapi istrinya, Sitti Hawang, tiba-tiba sakit parah dan 

akhirnya meninggal dunia. Muhammad As’ad bersama sitti hawang hanya sempat 

hidup bersama kurang lebih empat tahun.27 Meskipun mengalami musibah ini, 

keputusan Muhammad As'ad untuk pergi ke Bugis tidak berubah.  

Namun, sebelum berangkat, dia dihadapkan pada musibah lain, yaitu 

kematian kedua orang tuanya, Abd. Rasyid dan Sitti Salehah28. Karena musibah 

ini, rencana perjalanannya ke Wajo harus ditunda untuk sementara waktu. Setelah 

menyelesaikan urusan terkait kematian orang-orang yang dicintainya, akhirnya 

pada usia 21 Muhammad As'ad berangkat ke untuk kembali mengamalkan ilmu 

yang dimilikinya, dalam perjalanan menuju Indonesia Muhammad As’ad 

menyempatkan terlebih dahulu untuk singgah di Singapura, Malaysia, Johor  dan 

Pontianak dan kemudian tiba di Wajo pada bulan Rabiul Akhir 1347 H atau 

 
26 Waspada, Ulama Perintis : Biografi Mini Ulama Sulsel, Cet II (Yogyakarata-Makassar: 

Pustaka Al-zikra, 2017), h. 26 
27 Sulaiman, “Peranan H. Muhammad As’ad Dalam Mengembangkan Agama Islam di 

Wajo” (Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP. Ujung Pandang, 1997), h. 2 
28 Muh Nasir S. “ Syekh Muhammad As’ad Ulama Besar Abd Ke XX di Sulsel ( Suatu 

Tinjauan Historis )”, h. 9 
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September 1928 M.29 Muhammad as’ad tidak langsung ke kampong halaman 

orang tuannya di tosora akan tetapi beliau langsung ke sengkang yang pada saat 

itu menjadi pusat kerajaan Wajo, kedatangan Muhammad As'ad disambut meriah 

oleh masyarakat setempat yang telah lama menantikannya. Banyak orang yang 

menawarkan tempat tinggal untuknya, namun dia memutuskan untuk tinggal di 

rumah iparnya, Ambo Emme. Sebelum memberikan pengajaran kepada santri di 

tempat tersebut, Muhammad As'ad memprioritaskan membangun komunikasi 

dengan penguasa setempat. Dia mengunjungi Sao Raja Arung Matowa Wajo 

untuk menyampaikan rencana dan program perbaikan keberagamaan masyarakat 

Wajo, rencana ini disambut baik oleh penguasa setempat. 

Meskipun telah memiliki simpati terhadap pengurus dan anggota 

Muhammadiyah, Muhammad As'ad tetap menghargai dan menyambut baik semua 

orang. Dia tidak merasa bersaing dengan siapa pun dalam upaya pembinaan umat. 

Muhammad As'ad, sambil membantu Ambo Emme memberikan pengajian, 

berusaha mengenal masyarakat Wajo dengan mendatangi perkampungan mereka. 

Dari pengamatannya, ia melihat bahwa masyarakat Muslim Wajo masih banyak 

yang terjerat dalam kepercayaan dan praktik-praktik "kegelapan" seperti khurafat, 

tahayul, dan syirik. Meskipun sudah ada Muhammadiyah yang berupaya 

mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi tradisi-tradisi tersebut masih rutin 

terjadi. Selain itu, ada juga penghormatan berlebihan terhadap pohon-pohon 

keramat (saukang), dan pemahaman tarekat yang dianggap sebagai bid'ah atau 

mu’tabarah30. 

Pengalaman Muhammad As'ad sebagai seorang sekretaris pribadi dari 

seorang penguasa menjadi aset utama dalam mendekati penguasa Kerajaan Wajo, 

 
29 Marhani, “ K.H. Muhammad As’ad Sebagai Pelopor Pendidikan Islam Di Kabupaten 

Wajo” (Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Allaudin Makassar, 2013) H. 30 
30 K.H.M Junus Martan, perkembangan dan prospektif “ pesanteren As’adiyah ( Sengkang : 

Pimpinan Pusat As’adiyah, 1973 )” h. 1 
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Petta Enneng-E. Muhammad As’ad mendekati sang penguasa dan dengan jujur 

menyampaikan berbagai kelemahan yang dialami umat Islam di Wajo. 

Muhammad As'ad juga mengusulkan sejumlah rencana perbaikan yang berhasil 

mendapatkan dukungan penuh dari penguasa. 

Dengan dukungan tersebut, Muhammad As'ad mulai mengambil tindakan 

konkret. Usaha pertamanya adalah melancarkan dakwah, dan dakwahnya 

mendapat perhatian serta sambutan hangat dari masyarakat. Ia memiliki 

kemampuan berbicara yang ulung, dan saat menguraikan berbagai masalah 

keagamaan, wawasan keislamannya sangat luas. Selain itu, ia selalu 

memperhatikan pendengarnya dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti 

oleh mereka. Muhammad As’ad selalu bersandar pada Alquran dan hadis dalam 

penjelasannya. Muhammad As'ad sadar bahwa dakwahnya tidak akan efektif jika 

perbuatan dan ucapan tidak konsisten.  

Pesan-pesannya yang bijaksana dan penuh hikmah mampu 

membangkitkan dan menyadarkan hati orang yang terbenam dalam kegelapan. 

Dalam waktu singkat, namanya dan pengajarannya terkenal di masyarakat, tidak 

hanya di Sengkang atau Sulawesi Selatan, tetapi juga menyebar ke luar daerah 

tersebut. Selain melakukan dakwah secara umum, Muhammad As'ad juga 

memulai pendekatan yang lebih terpusat dalam bentuk pondok pengajian. Setelah 

rumahnya dibangun, pengajian di rumah saudara iparnya dipindahkan ke sana. Ia 

memberikan pelajaran agama Islam secara sistematis, dengan uraian sederhana 

yang mudah dipahami oleh santri nya. Jika muncul permasalahan, ia bijaksana 

dalam memecahkannya dan jika ada perbedaan pendapat, ia menggunakan 

pendekatan tabaruk. 

Cara pengajaran yang unik ini menarik minat banyak orang, sehingga 

jumlah santri nya terus bertambah. Mereka datang dari berbagai daerah seperti 
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Soppeng, Rappang, Bone, Mangkoso, Parepare, dan bahkan ada yang dari Palopo 

dan Luwu. Seiring dengan bertambahnya jumlah santri, ruangan yang tersedia 

tidak lagi mencukupi untuk menjadi tempat pengajian. Tempat pengajian pun di 

pindahkan ke Mesjid Jami’ Sengkang yang letaknya tidak jauh dari tempat 

sebelumnya, tidak berlangsung lama pengajian di Mesjid Jami’ Sengkang tidak 

cukup untuk memadai para santri yang terus berdatangan. Sehingga penguasa 

kerajaan Wajo pada saat itu yaitu Andi Cella membangun sebuah gedung yang 

bersebelahan dengan Mesjid Jami Sengkang, dan Akhirnya pada masa itu tempat 

yang di bangun memadai untuk para santri melakukan proses belajar. 

D. Karya- Karya Anre Gurutta KH. Muhammad As’ad  

Anre Gurutta KH Muhammad As’ad adalah seorang ulama besar dan 

cendikiawan yang mengedepankan prinsip penting dalam berfikir dan berbagi 

ilmu pengetahuannya. Meskipun sibuk mengajar, mendidik, dan memimpin 

kelompok huffas dan dakwah, dia juga menyempatkan waktu untuk menulis 

beberapa buku dalam berbagai bahasa, termasuk Bahasa Bugis, Bahasa Indonesia, 

dan Bahasa Arab. Tulisan-tulisannya ini menjadi warisan berharga yang akan 

dikenang dan diwariskan kepada generasi berikutnya. 

Dalam pandangan Anre Gurutta KH Muhammad As’ad, orang arif tidak 

hanya mencurahkan ilmu pengetahuannya secara langsung kepada murid atau 

masyarakat. Lebih dari itu, dia menyadari pentingnya meninggalkan jejak dan 

cendramata bagi generasi mendatang melalui karya tulisnya. Dengan menulis 

buku, dia membantu memperluas akses ilmu pengetahuan, memperkaya 

pemikiran, dan memperdalam pemahaman agama serta budaya bagi para 

pembacanya31. 

 
31 Abdul Wahid Hasyim “A.G.H Muhammad As’ad di Sengkang Kabupaten Wajo (Suatu 

Kajian Tokoh Pendidikan Islam)” (Skipsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Allaudin 

Makassar, 2016) h. 26  
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Menurut KH. Muhammad Yunus Martan, Anre Gurutta K.H. Muhammad 

As'ad diakui sebagai perintis atau pelopor penulisan karya ilmiah di Sulawesi 

Selatan, buku-buku itu ditulis dengan bahasa dan huruf Arab di antaranya adalah: 

1. Al-Barâhin al-Jaliyah fi Isytirâth kaum al-Khutbah bi al-'Arabiyah: 

Buku berbahasa Bugis dan Indonesia ini memiliki enam puluh halaman dan 

dicetak di Sengkang tahun 1357 H/1938 M. Isinya membela keharusan 

khutbah Jumat dalam bahasa Arab, termasuk analisa perbedaan pendapat 

dan pandangan ulama terhadap khutbah Jumat, serta argumentasi dari 

ulama mutaqaddimin dan mutâkhkhirin tentang khutbah.32 

2. Tuhfah al-Faqir: Merupakan syarah dari Nuszhum Ushûl al-Tafsir yang 

diberi nama al-Kaukab al-Munîr. Buku ini membahas ilmu tafsir, dengan 

bait-bait qashidah yang digunakan untuk hafalan. Di bawah bait-bait 

tersebut, terdapat dua jenis syarah: penjelasan tentang kandungan bait-bait 

dan penjelasan mufradat dari bait-bait yang di syarah.33 

3. Hajat al-'Aql ila al-Din: Buku ini ditulis dalam bahasa Arab dengan total 

delapan belas halaman. Isinya membahas tentang keutamaan manusia 

dibandingkan dengan makhluk lainnya. 

4. Kitab al-Ibânah al-Buqisiyah 'an Sullam al-Diyânah al-Islamiyah: 

Buku berbahasa campuran Arab-Bugis ini berisi tentang tauhid, Allah 

sebagai Maha Pencipta, Allah sebagai Tuhan kita, Nabi Muhammad, rukun 

Islam dan iman, serta pembahasan tentang shalat lima waktu, wudhu, dan 

qunut.34 

 
32 Zainuddin Hamka, “Corak Pemikiran Keagamaan Gurutta H. Muh. As’ad al-Bugisi”  

h.114 
33 Tarmizi Tahir, “Asbabun Nuzul Dalam Kitab Kaukabul Munir Karya Anregurutta k.H. 

Muhammad As'Ad Al Bugisy” , jurnal ilmu Al-Qur'an dan Tafsir no 01, Vol 01, (2023), h 1 
34 Zainuddin Hamka, “Corak Pemikiran Keagamaan Gurutta H. Muh. As’ad al-Bugisi”   

h. 116 
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5. Al-Qaul al-Maqbûl fi Shihhah al-Istidlâl 'alâ Wujûb Ittiba' al-Salaf fi 

al-Khutbah 'alâ al-Mansub: Buku ini berbahasa Bugis dan memuat 

alasan-alasan untuk mempertahankan kewajiban berbahasa Arab dalam 

khutbah Jumat dengan mengemukakan dalil-dalil dari Alquran, al-Sunnah, 

dan kaidah-kaidah Ushul Fiqhi.35 

6. Washiyatun Qayyimah fi al-Haqq: Berbahasa Arab dan diterjemahkan 

serta dijelaskan dalam bahasa Bugis oleh H. Hamzah Manguluang. Buku 

ini berisi nasihat-nasihat berharga yang disusun dalam bentuk syair tentang 

kebenaran, kejahatan, dan balasannya.36 

7. Nail al-Ma'mul 'ala Nazhm Sullam al-Ushul: Buku ini kemudian di 

syarah oleh muridnya yang bernama H. Abd al-Qadir Ibn H. Khalid al-

Buqisi dalam bahasa Arab dengan total lima puluh enam halaman. Isinya 

tentang manfaat mempelajari Ushul Fiqih. 

8. Kitab Mursyid al-Shawâm: Buku ini berbahasa Bugis dan memiliki tujuh 

belas halaman. Cetakannya berasal dari Sengkang tahun 1355 H. Isinya 

meliputi keutamaan puasa Ramadhan dengan mengemukakan dalil-dalil 

dari Alquran dan al-Sunnah, serta membahas syarat-syarat wajib puasa, 

hikmah puasa, zakat fitrah, dan hikmahnya.37 

9.  Izhhâr al-Haqiqiyyah: Buku ini ditulis dalam aksara bahasa Bugis pada 

tahun 1931 M. Isinya berfokus pada pembahasan tentang aqidah-aqidah 

yang menyimpang dan berbagai macam kemusyrikan.38 

 
35 IAIN, Alauddin, “Karya Tulis Ulama di Sulawesi Selatan” (t,cet; Ujung Pandang : 

Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, 1981/1982), h. 89 
36 IAIN, Alauddin, “Karya Tulis Ulama di Sulawesi Selatan” (t,cet; Ujung Pandang : 

Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, 1981/1982), h. 89 
37 Zainuddin Hamka, “Corak Pemikiran Keagamaan Gurutta H. Muh. As’ad al-Bugisi” h. 

114 
38IAIN, Alauddin, “Karya Tulis Ulama di Sulawesi Selatan” (t,cet; Ujung Pandang : 

Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, 1981/1982), h.  120 
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10. Tafsir Juz 'Amma: Buku ini ditulis dalam bahasa Bugis. Isinya berisi 

terjemahan al-Qur'an Juz Amma dengan sistem menerjemahkan ayat per 

ayat dan kemudian diikuti dengan tafsir tiap ayat per ayat pula.39 

11. Kitâb al-Zakâh: Buku ini berisi penjelasan mengenai zakat, termasuk 

berbagai jenis zakat, panduan tentang hal-hal yang semestinya dikeluarkan 

sebagai zakat, serta keterangan tentang waktu dan jumlah zakat yang harus 

dikeluarkan. Di bagian akhir buku, disertakan penjelasan tentang orang-

orang yang berhak menerima zakat (mustahiq), didukung oleh dalil-dalil 

dari Alquran.40 

12. Irsyadul Ammah: Buku ini berbahasa Bugis dan membahas tentang shalat 

dengan dalil-dalilnya 

13. Al Ibrahimul Jaliyah: Buku ini ditulis dalam bahasa Arab, Bugis, dan 

Indonesia. 

14. Tafsir Suratun Naba: Buku ini berbahasa Bugis dan Indonesia, dan 

merupakan sebuah tafsir dari Suratun Naba dalam Alquran. 

15. Nibrasun Nasik: Buku ini berbahasa Bugis dan membahas tentang 

manasik haji.41  

16. Isharul Haqiyah: Buku ini ditulis dalam Bahasa Bugis dan berisi 

pembahasan tentang aqidah yang tidak benar, syirik, dan aqidah yang 

benar. 

17. Assiratun Nabawiyyah: Buku ini berbahasa Bugis dan Arab, dan berfokus 

pada uraian tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW.  

 
39 Zainuddin Hamka, “Corak Pemikiran Keagamaan Gurutta H. Muh. As’ad al-Bugisi” h. 

121 
 

40 Zainuddin Hamka, “Corak Pemikiran Keagamaan Gurutta H. Muh. As’ad al-Bugisi” h. 

120 
41 Daud Ismail, "at-Ta’rif bi al-‘Alim al-Allamah Syaikh haji Muhammad As’ad al Bugisy” 

(Cet, I; Ujung Pandang: Bintang Selatan, 1989), h. 21-22 
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18. Ilmu Ushulil Fiqhi: Buku ini ditulis dalam bahasa Arab dengan 

menggunakan syair dan bait-baitnya. 

19. Majalah al-Mau'izhah al-Hasanah: Majalah ini dipimpin dan ditanggung 

jawab oleh al-Haj Muhammad As'ad. Berisi nasihat, masalah fikih, sejarah, 

falsafah hidup, masalah-masalah kemasyarakatan, dan soal-jawab masalah 

agama. Terbit pertama kali pada tahun 1396 H/1941 M, dengan edisi 

bulanan, setiap edisi berisi sepuluh halaman.42 

20. Al-Ajwibah al-Mardhiyah 'alâ Man Radda al-Barâhin al-jaliyah fi 

Isytirâth Kaum bi al-Arabiyah: Buku ini berbahasa Arab, Bugis, dan 

Indonesia, dan membahas wajibnya khutbah Jumat berbahasa Arab.43 

21. Al-Qaul al-Haqq: Buku ini ditulis dalam bahasa Bugis dan berisi tentang 

batasan tasawuf. 

22. Kitab al-akhlaq: Buku ini ditulis dalam bahasa Arab dengan jumlah 

halaman delapan. Isinya membahas tentang kewajiban seorang murid. 

23. Kitâb al-'Aqâ'id: Buku ini berbahasa campuran Arab-Bugis dan memiliki 

tiga puluh halaman. Isinya secara terperinci membahas rukun iman, 

didukung oleh dalil-dalil Naqli.44 

Karya tulis Anre Gurutta KH. Muhammad As'ad menjadi bagian dari 

warisan intelektual dan spiritual yang berharga, yang tidak hanya bermanfaat 

dalam konteks masa kini tetapi juga akan tetap relevan dan diingat untuk 

selamanya. Tulisan-tulisannya mencerminkan pemikiran dan pandangannya 

terhadap berbagai isu, serta memberikan wawasan dan inspirasi bagi mereka yang 

mempelajarinya. 

 
42 Zainuddin Hamka, “Corak Pemikiran Keagamaan Gurutta H. Muh. As’ad al-Bugisi” h. 

114 
43 Muhammad As’ad ibn Abd. Rasyid, “al-Ajwibah al-Mardhiyah Man Radda al-Barahin 

al- Jaliyah fi Isytirat Kaum al-Khutbah fi al-Arabiyah”, (Makassar: Drukkerij “Volksbelang” t.t) 
44 Zainuddin Hamka, “Corak Pemikiran Keagamaan Gurutta H. Muh. As’ad al-Bugisi” h. 

119 
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Sebagai ulama dan cendikiawan, Anre Gurutta KH. Muhammad As'ad 

telah memberikan kontribusi berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan 

agama di lingkungannya. Karya tulisnya menjadi bukti nyata dedikasinya dalam 

menyebarkan pengetahuan dan nilai-nilai kebaikan kepada masyarakat luas, dan 

menjadi bukti bagaimana peran seorang penulis bisa memberi dampak yang 

positif bagi banyak orang, bahkan setelah masa hidupnya berakhir. Melalui karya 

tulisnya, Anre Gurutta KH. Muhammad As'ad menjadikan dirinya sebagai 

penerang bagi generasi berikutnya, menginspirasi mereka untuk terus berkembang 

dalam bidang ilmu pengetahuan, keagamaan, dan budaya. Tulisan-tulisannya juga 

menjadi warisan berharga bagi budaya dan kearifan lokal, yang akan terus dijaga 

dan diapresiasi oleh masyarakat. 

Sebagai bagian dari cendekiawan dan tokoh ulama besar, Anre Gurutta 

KH. Muhammad As'ad memberikan contoh tentang bagaimana pengabdian dan 

karya tulis dapat menjadi sarana untuk menciptakan perubahan positif dalam 

masyarakat. Semangat dan semangatnya dalam menulis dan berbagi pengetahuan 

menginspirasi generasi berikutnya untuk menghargai dan mengembangkan tradisi 

menulis dan berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan kearifan 

lokal. 

Dengan begitu, Anre Gurutta KH. Muhammad As'ad membuktikan bahwa 

pemikiran dan karya tulis yang dihasilkan oleh seorang cendikiawan dapat 

membawa pengaruh yang jauh, melebihi batas waktu dan ruang, dan memberikan 

warisan berharga bagi peradaban manusia. Demikian al-Allamah al-Syaikh 

Muhammad As'ad berhasil dengan sangat cemerlang mengembangkan pendidikan 

Islam di Tanah Bugis. Melalui usahanya, beliau berhasil menciptakan dasar-dasar 

pembinaan madrasah yang menggabungkan sistem tradisional dan modern. 

Setelah mengabdikan diri selama sekitar 25 tahun, Anre Gurutta KH. Muhammad 
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As'ad meninggal dunia di Sengkang pada hari Senin, 12 Rabi'ul Akhir 1372 H/29 

Desember 1952 M, ketika berusia 45 tahun. Meskipun beliau telah pergi selama-

lamanya, kepergiannya tidaklah sia-sia karena beliau meninggalkan warisan yang 

berharga bagi bangsa, yaitu lembaga pendidikan Islam As'adiyah di Sengkang, 

Wajo.45 

 

 

 

 
45 Waspada, Ulama Perintis : Biografi Mini Ulama Sulsel, h. 47 
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BAB III 

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI KABUPATEN WAJO 

SEBELUM DAN SESUDAH DATANGNYA  ANRE GURUTTA KH. 

MUHAMMAD AS’AD 

A. Kondisi sosial budaya masyarakat Wajo  

Kabupaten Wajo merupakan salah satu daerah yang terletak di sebelah 

utara Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis, Wajo terletak pada 3°39' - 4°16' 

Lintang Selatan dan 119°53' - 120°27' Bujur Timur. Sebagian besar dari 

daerahnya adalah dataran rendah, sebagian kecilnya dataran tinggi. Di sebalah 

utara, berbatasan dengan Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Luwu, sebelah timur 

berbatasan dengan Teluk Bone, sebelah selatan berbatasan dengan Bone dan 

Kabupaten Soppeng, sedangkan sebelah barat juga berbatasan dengan Kabupaten 

Soppeng dan Kabupaten Sidrap. 

Umumnya, pelapisan sosial masyarakat Bugis terdiri atas tiga golongan, 

pertama kaum bangsawan yang menggunakan Menggunakan gelar Andi, Petta 

atau Daeng, kedua orang merdeka (to panrita), ketiga golongan budak. Namun, 

setelah kedatangan Anre Gurutta KH. Muhammad As'ad Islam di Wajo sistem 

pelapisan sosial ini perlahan hilang khususnya sistem ketiga telah dihapuskan1. Di 

masa kedatangan Anre Gurutta KH. Muhammad As'ad, budak tidak lagi 

ditemukan, kalangan bangsawan masih ada, namun, penggunaannya tidaklah 

sekental masa kerajaan. Anre Gurutta KH. Muhammad As'ad telah membawa 

angin segar bagi masyarakat Wajo dengan mengajarkan bahwa Islam tidak 

mengenal struktur sosial. 

 
1 Sitti Salmiah Dahlan, Rihla Ilmiah AGH Muhammad As’ad dari Haramain ke Wajo 

Celebes, h. 111-112. 
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Penggunaan bahasa di kalangan suku Bugis khususnya Wajo 

menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa dan bahasa 

Bugis (bahasa ogi’) dalam kehidupan sehari-hari. Suku Bugis memiliki aksara 

tersendiri yang disebut sebagai aksara Lontara. Masyarakat Wajo adalah 

mayoritas Suku Bugis, hanya pendatang yang bukan suku Bugis. Dengan kondisi 

geografis seperti di atas, masyarakat wajo menggantungkan hidupnya di wilayah 

pertanian, dan nelayan serta orang Wajo terkenal akan per dagangannya. Ketika 

membahas tentang perekonomian masyarakat Wajo, maka yang identik adalah per 

dagangannya. Orang-orang wajo terkenal mampu mengarungi lautan luas untuk 

melakukan perdagangan ke berbagai wilayah di Indonesia dan negara-negara 

tetangga. Wajo terkenal dengan kain sutra nya yang lembut dan penghasil sutra 

terbesar di Sulawesi Selatan. 

Seperti masyarakat Bugis pada umumnya, masyarakat Wajo masih 

menjaga kelestarian adat dan budayanya, datangnya Islam tidak merubah secara 

keseluruhan tradisi-tradisi nenek moyang. Namun, diberikan nilai-nilai Islam di 

dalamnya, hal ini juga dilakukan oleh Anre Gurutta KH. Muhammad As'ad dalam 

mendakwahkan Islam di tanah Wajo. Melalui pendidikan pesantren nya, beliau 

mampu memberikan pemahaman ajaran-ajaran Islam ke masyarakat Wajo yang 

kental dengan tradisi dan budaya leluhur.  

Kesesatan yang ada di Wajo sebelum didirikannya As-adiyah sudah sangat 

memprihatinkan, keseharian masyarakat banyak diisi dengan perbuatan dan 

aktivitas yang menyimpang dari ajaran Islam, misalnya praktik perjudian, 

berzinah, mabuk dan banyak lainnya. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya 

pemahaman masyarakat terkait pemahaman agama Islam. Meskipun demikian, 



41 
 

 
 

masa itu Kerajaan Wajo sudah memeluk agama Islam dibawa kepemimpinan 

Arung Matowa Wajo ke XV yang bernama La Sangkuru Patau di tahun 1610 M2. 

Meski masyarakat sudah memeluk agama Islam, namun secara tindakan 

dan perbuatan masih jauh dari nilai-nilai Islam. Hal inilah yang membuat Anre 

Gurutta KH. Muhammad As'ad berkeinginan kuat untuk memperbaiki akidah 

masyarakat Wajo saat itu. Untuk mewujudkan niat baik tersebut, Anre Gurutta 

KH. Muhammad As'ad kemudian mendirikan pesantren yang berawal dari 

pengajian di rumahnya. Melalui wadah inilah, Anre Gurutta KH. Muhammad 

As'ad banyak memberikan pemahaman agama kepada masyarakat Wajo.  

Bukan hanya pesantren yang didirikan, akan tetapi juga melakukan 

dakwah Islamiyah dengan mudah diterima oleh masyarakat setempat yang hidup 

dengan adat dan tradisi leluhur. Salah satu ritual yang dilakukan masyarakat 

waktu itu adalah memuja dewa dengan nyanyian-nyanyian yang dilakukan oleh 

para Bissu. Dengan pendekatan yang humanis, Anre Gurutta KH. Muhammad 

As'ad merubah kebiasaan tersebut sedikit demi sedikit ke arah yang bernilai Islam. 

Beliau memberikan saran bahwa pada malam jumat nyanyian Bissu digantikan 

dengan bacaan barzanji yang ternyata tawaran tersebut diterima oleh Aruang 

Matowa Wajo. 

B. Kondisi Pendidikan Islam sebelum dan sesudah kedatangan Anre Gurutta KH. 

Muhammad As’ad di Wajo melalui Pendidikan Pesantren  

Pondok Pesantren yang dikembangkan zaman sekarang memiliki 

multifungsi, disamping sebagai lembaga pendidikan keagamaan juga berfungsi 

sebagai pusat sosial kemasyarakatan yang berbasis keagamaan. Memasuki abad 

ke-21, pandangan masyarakat terhadap Pesantren mengalami perubahan, 

 
2 https://www.wajokab.go.id/page/detail/sejarah_wajo (di akses pada tanggal 23 Juni 2023 ). 

https://www.wajokab.go.id/page/detail/sejarah_wajo
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masyarakat tidak lagi menganggap Pesantren sebagai lembaga pendidikan 

keagamaan tradisional saja yang masih mempertahankan status quonya namun, 

lebih daripada itu masyarakat telah menganggap pesantren sebagai pusat kegiatan 

sosial kemasyarakatan.  

Pada awal kedatangan Anre Gurutta KH. Muhammad As'ad datang ke 

Wajo untuk mengemban misi pengembangan ajaran Islam yang benar. Beliau 

melakukan kegiatan dakwah Islam dan pengajaran pendidikan Islam. Awalnya 

melakukan pengajian hingga berkembang menjadi sebuah pesantren. Pada 

mulanya beliau mengadakan sistem halaqah di rumah waqaf yang ditempatinya. 

Anre Gurutta KH. Muhammad As'ad telah menggagas dan mendirikan 

salah satu pesantren yang menjadi pusat perkembangan pendidikan dan dakwah 

Islam di Sulawesi Selatan yang dikenal dengan Pesantren As-Sadiyah Wajo. 

Melalui pondok pesantren ini, telah membawa perubahan yang berarti bagi 

perkembangan pendidikan Islam di Wajo bahkan di Sulawesi Selatan. Kedatangan 

Anre Gurutta KH. Muhammad As’ad di wajo membawa perubahan dan 

perkembangan pendidikan Islam dengan cara mendirikan pesantren sebagai pusat 

pendidikan Islam di Wajo dan sebagai wadah dalam kegiatan sosial 

kemasyarakatan.  

Dengan demikian, Anre Gurutta KH. Muhammad As’ad mendirikan 

sebuah institusi pendidikan yang berlandaskan pada pemahaman aqidah melalui 

metode pengajian tradisional atau yang dikenal dengan istilah mengaji tudang. 

Mangaji tudang merupakan salah satu metode pengajaran atau dakwah tradisional 

yang digagas oleh Anre Gurutta KH. Muhammad As'ad atau masyarakat setempat 

memanggil beliau dengan sebutan Anre gurutta Fuang ngaji Sade.  

Dengan menjalankan misi untuk memperbaiki aqidah masyarakat Wajo, 

Anre Gurutta KH. Muhammad As’ad melakukan pengembangan metode 
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pengajian dengan membentuk Jamaah Tabligh, dengan Jamaah Tabligh ini, beliau 

melakukan dakwah Islamiyah dan juga melakukan pengajaran pendidikan Islam di 

lingkungan masyarakat.  

Sejak awal berdirinya hingga sekarang ini, Ahlusunnah Wal-Jamaah tetap 

menjadi faham yang terus dijadikan pedoman dan diajarkan di pondok pesantren 

ini. Setiap muktamar as-sadiyah, faham ini terus dipertahankan sebagai acuan, 

karena dianggap faham inilah yang paling tepat. Sebagaimana pesantren lainnya 

yang bermazhab Ahlusunnah Wal-Jamaah yang rujukan utamanya adalah Al-

Quran dan Hadits serta ijma dan qiyas. Dalam masalah fiqih, pesantren As’adiyah 

menganut mazhab Syafii, sebagian mazhab mayoritas umat Islam Sulawesi 

Selatan bahkan Indonesia.  

Jenis dan jenjang pendidikan madrasah yang dibina oleh pesantren 

As’adiyah ini terdiri atas Madrasah Ibtidaiah, Madrasah Diniyah, Madrasah 

Tsnawiyah, Madrasah Aliyah. Kurikulum yang diterapkan mengacu pada 

kurikulum Departemen Agama Republik Indonesia dengan penambahan 

kurikulum khas As’adiyah yaitu; Qur’an, Tajwid, Ushul Tafsir, Nahwu Sharaf, 

Qiraah, Muthalaah, Ushul hadits, Faraid, ilmu Rasmi dan pendidikan dakwah.3 

Santri yang menuntut ilmu di As’adiyah ini diharapkan mampu menjadi panutan 

ketika kembali ke lingkungannya masing-masing.  

Dengan menggunakan kacamata Joshua Meyrowtis tentang metforis 

media4, pesantren As’adiyah secara mendalam memainkan tiga fungsi, pertama 

sebagai Chanel, kedua sebagai bahasa, ketiga sebagai lingkungan. Sejak dulu kala, 

pesantren telah memainkan peran sebagai pusat pendidikan keagamaan dan 

 
3 Muhammad As’ad, Pondok Pesantren As’adiyah, Jurnal Al-Qalam no 24, vol 15, (2000) 

h. 347 
4 Joshua Meyrowiz, No Sense of Place: The Impact of Electronic Media on Social 

Behavior (New York: Oxford University Press, 1986).  Lihat pula, S.Hjarvard, ‘Three Forms

 of Mediatized  Religion: Changing the Public Face of Religion’ dalam S.Hjarvard dan  

M..  



44 
 

 
 

kemasyarakatan sebagai instrument penguat masyarakat sipil di lingkungan 

pesantren.  

Kurikulum pendidikan yang diterapkan dalam pesantren ini adalah 

gabungan antara sistem pendidikan keagamaan dengan ciri khas As’adiyah dan 

pendidikan umum. Dalam mengajarkan pendidikan Islam, Anre Gurutta KH. 

Muhammad As'ad banyak dibantu oleh murid-murid senior seperti: KH. 

Muhammad Yunus Mastan, Abdullah Pabbaja, KH. Daud Ismail. Selain itu, 

beliau juga mendatangkan ulama dari luar yang juga sahabatnya sendiri sebagai 

langkah untuk memudahkan dalam mendakwahkan pendidikan Islam di 

lingkungan masyarakat Wajo. 

Seiring berjalannya waktu, kepemimpinan di Pesantren As’ad mengalami 

pergantian, yang dulunya dibawa kepemimpinan Anre Gurutta KH. Muhammad 

As'ad kemudian digantikan oleh Anre Gurutta Daud Ismail dan digantikan lagi 

Anre Gurutta Muhammad Yunus Martan. Dibawa kepemimpinan Anre Gurutta 

Muhammad Yunus Martan, As’adiyah mengalami perkembangan pesat di wilayah 

pendidikan Islam. Tentu hal tersebut merupakan dampak dari kehadiran dan 

ajaran yang telah diajarkan oleh Anre Gurutta KH. Muhammad As'ad kepada 

murid-muridnya hingga pesantren As’adiyah dapat berkembang pesat hingga hari 

ini.  

Pencapaian yang diperlihatkan membuat As’adiyah semakin diminati oleh 

masyarakat, dari tahun ke tahun yang ingin menimba ilmu di As’adiyah semakin 

bertambah banyak, bahkan ada yang dari luar daerah Kabupaten Wajo datang 

untuk menimba ilmu di As’adiyah. Sejalan dengan semangat masyarakat terhadap 

As’adiyah semakin meningkat dan besar, maka hal ini disadari oleh Muhammad 

Yunus Martan bahwa ke depannya As’adiyah akan menghadapi gejolak yang 

lebih besar dalam masalah finansial, dikarenakan fasilitas yang harus ditingkatkan 
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begitupun dengan tenaga pengajar yang semuanya membutuhkan dana. Namun, 

hal tersebut tidak menjadi sebuah masalah untuk menyurutkan niat daripada 

pengelola pondok pesantren As’adiyah untuk memberikan pengajaran ilmu agama 

kepada santri. 

Kehadiran Anre Gurutta KH. Muhammad As'ad dalam membangun 

pesantren As’adiyah sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di wilayah Sulawesi 

Selatan telah memegang peranan penting dalam hal pembangunan moral spiritual 

masyarakat Wajo. Peranan As’adiyah sebagai lembaga pendidikan Islam sangat 

membantu dalam pembangunan masyarakat Wajo dan masyarakat di luar 

kabupaten Wajo, hal ini diwujudkan dalam bentuk pembenahan moral spiritual 

masyarakat melalui berbagai usaha dalam bidang pendidikan dan dakwah, 

misalnya andil nya As’adiyah dalam memajukan pendidikan dengan membuka 

berbagai cabang di daerah-daerah, aktif mengirimkan tenaga pengajar di bidang 

agama ke berbagai daerah dan pelosok.  

Melihat apa yang telah dilakukan oleh Anre Gurutta KH. Muhammad 

As'ad Nampak jelas bahwa As’adiyah memberikan kontribusi terhadap kemajuan 

pendidikan Islam di Sulawesi Selatan khususnya di Wajo. Dalam hal ini 

keberadaan pesantren As’adiyah sebagai lembaga pendidikan Islam, baik yang 

masih mempertahankan sistem pendidikan tradisional maupun yang sudah 

mengalami perubahan, memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat 

Indonesia. 

Melalui pesantren As’adiyah, Anre Gurutta KH. Muhammad As'ad telah 

banyak mencetak tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dengan usia yang sudah 

cukup tua, As’adiyah telah menebar kader-kader di tengah-tengah masyarakat ke 

berbagai daerah dalam tugas membangun masyarakat dalam pembentukan akhlak 

untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 
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Di samping menyelenggarakan pendidikan formal di Madrasah Arabiyah 

Islamiyah, Anre Gurutta KH. Muhammad As'ad juga memimpin hafalan al-Quran 

di selah-selah kesibukan dan waktu senggang nya. Puluhan santri yang menghafal 

al-Qur’an pada saat itu sampai sekarang ini masih berkembang bahkan jumlahnya 

semakin bertambah.5 

Tahun 1999, Anre Gurutta KH. Muhammad As'ad menerima tanda 

kehormatan Bintang Mahaputra Naraya dari Presiden Republik Indonesia atas 

jasa-jasanya dan dedikasinya terhadap bangsa dan negara dibidang pendidikan. 

Penghargaan ini diterima oleh anaknya H. Abd. Rahman As’ad.6 

C. Kondisi Keagamaan Sebelum Dan Sesudah Datangnya Anre Gurutta KH. 

Muhammad As’ad 

Pesantren As'adiyah selalu menjadi bagian integral dari masyarakat sejak 

awal berdirinya. Perkembangan Pesantren ini berhasil berkat partisipasi aktif 

masyarakat, baik dalam animo untuk mengikuti pendidikan di pesantren maupun 

dalam memberikan dukungan material. Meskipun banyak warga Sengkang yang 

dermawan telah menyumbangkan secara materi, namun tidak ada catatan santri 

dari pesantren ini yang menjadi ulama terkemuka. Ulama-ulama terkenal dari 

As'adiyah semuanya adalah pendatang, baik dari daerah Wajo sendiri maupun dari 

luar daerah. 

Sebagai lembaga pendidikan dan dakwah-dakwah, Pesantren As'adiyah 

telah mengembangkan jaringan dakwah sejak lama. Kegiatan dakwah dilakukan 

baik oleh lembaga pesantren maupun secara individu oleh para kiai, ustaz, dan 

santri. Mereka melayani kebutuhan dakwah masyarakat melalui khutbah Jum'at, 

 
5 Daud Ismail, Atta’rifu Bi Aalimil Allamah Asysyekh Al Haji Muhammad As’ad Bugisy.  

h. 8-16 
6  Sitti Salmiah Dahlan, Rihlah Ilmiah AGH. Muhammad As’ad: Dari Haramain ke Wajo 

Cebeles, kata pengantar oleh Ahmad Rahman (Cet. I; Jakarta: Rabbani Press, 2013), h. 101-103. 
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ceramah agama pada perayaan hari besar Islam, pernikahan, dan acara lainnya. 

Pada bulan suci Ramadan, para santri As'adiyah juga melaksanakan kegiatan 

dakwah di berbagai daerah atas permintaan masyarakat Islam. 

Untuk mengetahui kondisi cara beragama masyarakat Wajo, Anre Gutruta 

KH. Muhammad As'ad melakukan tiga strategi dakwah dalam upaya mendekati 

masyarakat Wajo waktu itu.7  

Pertama, beliau mengamati dan memahami kondisi sosial keagamaan yang 

terjadi secara langsung di tengah masyarakat. Melalui pengamatannya, beliau 

menemukan bahwa masyarakat melakukan kemungkaran dan pelanggaran norma-

norma agama yang disebabkan karena ketidaktahuan mereka terhadap ajaran 

Islam 

Kedua, berbaur dan menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat 

setempat. Setiap harinya, beliau melakukan interaksi dan sosialisasi ke 

masyarakat. tentang Islam dan cara peribadatan yang benar. Beliau juga 

memperkenalkan dirinya agar mudah diterima oleh masyarakat. Beliau melakukan 

dakwah melalui dengan cara berkeliling di sekitar kota Sengkang guna melihat 

kondisi yang ada dan memberikan masukan sedikit demi sedikit tentang agama 

Islam.  

Ketiga, setelah dirinya dan ajaran Islam yang dibawanya sudah diterima 

oleh masyarakat, beliau menggunakan pembinaan dan pengajaran melalui dakwah 

dan pengajian di pondok pesantren As’adiyah yang telah digagas olehnya. Dalam 

ilmu dakwah, dikenal tiga metode dakwah yaitu, dakwah secara lisan, dakwah 

secara tulisan dan dakwah secara perbuatan. Hal inilah yang telah dilakukan oleh 

Anre Gurutta KH. Muhammad As'ad dalam melancarkan misi keagamaan nya. 

 
7 A. Mujib dkk, Intelektualisme Pesantren: Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era 

Perkembangan Pesantren, ed. Mastuki HS & M. Ishom El-Saha, dengan kata pengantar oleh M. 

Tholhah Hasan (Cet. 3; Jakarta: Diva Pustaka Jakarta, 2006), h. 280. 
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Upaya dakwah melalui media massa telah dimulai sejak masa Anre 

Gurutta KH. Muhammad As'ad dengan penerbitan majalah Al Mauizah Al 

Hasanah, meskipun Stok nya terbatas pada saat itu. Pada sekitar tahun 19658, 

upaya jaringan dakwah melalui media cetak dilanjutkan dengan penerbitan 

majalah Risalah As'adiyah, yang berlangsung selama beberapa dekade, namun 

kemudian berhenti. Jaringan dakwah melalui media cetak dapat bertahan lama dan 

mencapai wilayah yang lebih luas. Penerbitan buku-buku karya para ulama 

As'adiyah juga melengkapi jaringan media cetak ini. Buku dan majalah berperan 

membangun jaringan dengan pembacanya serta mentransfer ilmu pengetahuan 

yang terkandung di dalamnya, sehingga berfungsi sebagai media pendidikan. 

 Peran Radio Suara As'adiyah yang masih aktif hingga saat ini sangat 

penting dalam mempertahankan jaringan antara Pesantren As'adiyah dengan 

masyarakat atau umat. Pengajian yang dilakukan oleh para ulama As'adiyah, baik 

di Masjid Raya Sengkang maupun di studio, disiarkan melalui stasiun radio ini. 

Secara rutin setiap selesai shalat Maghrib dan Shubuh, dakwah atau pengajian 

disiarkan melalui Radio Suara As'adiyah. Pesantren As'adiyah selalu menjaga 

hubungan yang baik dengan pemerintah, khususnya di Kabupaten Wajo.  

As-adiyah yang telah dibentuk oleh Anre Gurutta KH. Muhammad As'ad 

sebagai sebuah pesantren telah berkontribusi terhadap perbaikan pengetahuan 

agama masyarakat Wajo baik melalui jalan dakwah yang dilakukan oleh Anre 

Guruta KH. Muhammad As'ad dan murid-muridnya maupun melalui jalur 

pendidikan. 

Eksistensi pesantren As’adiyah telah mendapat pengakuan dari masyarakat 

setempat, selain aktif dalam usaha penyelenggaraan pendidikan, As’adiyah juga 

memiliki peran yang penting dalam pembentukan moral keagamaan masyarakat 

 
8 Muhammad As’ad, Pondok Pesantren As’adiyah, Jurnal Al-Qalam no 24, vol 15, (2009) 

h. 351 
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Kabupaten Wajo. Kehadiran Anre Gurutta KH. Muhammad As'ad dan pesantren 

As’adiyah di tengah masyarakat telah memberikan perubahan yang sangat besar, 

aktivitas- 

As-adiyah yang telah dibentuk oleh Anre Gurutta KH. Muhammad As'ad 

sebagai sebuah pesantren telah berkontribusi terhadap perbaikan pengetahuan 

agama masyarakat Wajo baik melalui jalan dakwah yang dilakukan oleh Anre 

Gurutta KH. Muhammad As'ad dan murid-muridnya maupun melalui jalur 

pendidikan. 

Eksistensi pesantren As’adiyah telah mendapat pengakuan dari masyarakat 

setempat, selain aktif dalam usaha penyelenggaraan pendidikan, As’adiyah juga 

memiliki peran yang penting dalam pembentukan moral keagamaan masyarakat 

Kabupaten Wajo. Kehadiran Anre Gurutta KH. Muhammad As'ad dan pesantren 

As’adiyah di tengah masyarakat telah memberikan perubahan yang sangat besar, 

aktivitas-aktivitas keagamaan yang dulunya jarang terlaksana berubah menjadi 

kegiatan-kegiatan yang aktif.  aktivitas keagamaan yang dulunya jarang terlaksana 

berubah menjadi kegiatan-kegiatan yang aktif.  

Anre Gurutta KH. Muhammad As'ad mengajarkan kepada masyarakat 

Wajo bahwa barang siapa yang tunduk kepada ajaran agama Islam dengan cara 

mengucapkan dua kalimat syahadat, lalu diyakini dalam hati, maka dengan 

demikian sudah bisa dikatakan beragama Islam yang beriman sekalipun belum 

melakukan dengan anggota tubuh seperti shalat, puasa, zakat dan haji. Namun, 

suatu hal yang harus diketahui yaitu dia tidak mengingkari wajibnya rukun Islam 

tersebut. Karena iman, menurutnya adalah membenarkan dalam hati atas 

kebenaran agama Islam dan dia tunduk menerimanya. 

Keberhasilan misi keagamaan yang diemban oleh Anre Gurutta KH. 

Muhammad As'ad tidak terlepas dari bentuk-bentuk dakwah yang dilakukannya. 
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Hambatan demi hambatan didapatkan dalam misi memperbaiki moral keagamaan 

masyarakat Wajo tidaklah menyurutkan niatnya untuk tetap menyebarkan ajaran 

agama Islam ditengah masyarakat Wajo yang kental dengan budaya. Disisi lain, 

Anre Guruta KH. Muhammad As'ad mendapatkan dukungan dari Arung Matowa 

Wajo untuk mengembangkan ajaran Islam, karena saat itu Kerajaan Wajo sudah 

memeluk agama Islam.  
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BAB IV 

PERANAN ANRE GURUTTA KH. MUHAMMAD AS’AD DALAM 

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI SULAWESI SELATAN 

A.  Pola pembaharuan pendidikan islam oleh Anre Gurutta KH. Muhammad 

As’ad 

Hingga akhir abad ke-19, bangsa Indonesia masih berada dalam 

penjajahan oleh pemerintah kolonial Belanda. Mereka merasakan betapa pahitnya 

hidup ketika bangsa dan negara dikuasai oleh bangsa asing. Akibat dari 

penjajahan ini, bangsa Indonesia mengalami keterbelakangan hampir di semua 

bidang, termasuk ekonomi, politik, dan terutama pendidikan. Meskipun 

pemerintah kolonial Belanda terus menerus memberlakukan tekanan terhadap 

umat Islam, umat Islam tetap berusaha dan melaksanakan pendidikan Islam meski 

dengan peralatan dan fasilitas yang sederhana. Pada awal abad ke-20, sistem 

pendidikan dan pengajaran masih sama dengan yang berlaku pada abad ke-19, 

yaitu menggunakan sistem pesantren tradisional melalui tiga tahapan: 

1. Tahap pengajian Al-Quran: Murid pertama-tama diajarkan mengenal huruf 

hijaiyah dengan sistem bagdadiyah, yaitu memperkenalkan Huruf-huruf 

hijaiyah dari alif, ba, ta, tsa, dan seterusnya. Setelah mereka mengenal huruf 

dengan baik, mereka diajarkan membaca Al-Quran, dimulai dari surah Al-

Fatihah dan dilanjutkan ke surah An-Nas sampai Juz Amma selesai, 

kemudian pindah ke surah Al-Baqarah dan seterusnya. Selama murid-murid 

dilatih mengerjakan shalat berjamaah, mereka juga mendapatkan pembinaan 

mental melalui cerita-cerita tentang nabi-nabi dan orang-orang sholeh, 

dengan tujuan menanamkan pendidikan budi pekerti pada mereka.  

 Setelah mereka mengenal huruf Al-Quran dan dapat membaca 

dengan baik, diajarkan ilmu tajwid, yaitu ilmu yang mempelajari cara 
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melafalkan Huruf-huruf sesuai dengan makhrajnya, yang dalam bahasa 

Bugis disebut "massara baca". Setelah mereka menyelesaikan pembelajaran 

massara baca, mereka diajarkan membaca kitab Barzanji sampai mahir. Jika 

seorang murid menyelesaikan pelajaran Barzanji, maka dianggap selesai 

belajar dari guru tersebut. Untuk melanjutkan pendidikannya, murid harus 

mencari ulama di daerah-daerah pusat pendidikan seperti Salemo, Bone, 

Wajo, dan sekitarnya.1 

2. Tahap Pengajian Kitab adalah proses pengajaran di pondok pesantren 

tradisional, di mana seorang guru atau ulama mengajarkan berbagai ilmu 

pengetahuan kepada santri menggunakan kitab-kitab tertentu. Proses ini 

dalam bahasa Bugis dikenal sebagai "mengaji kita" atau "mangaji tudang." 

Dalam tahap pengajaran ini, santri mendapatkan pelajaran tentang berbagai 

ilmu agama seperti ilmu saraf, nahwu, fiqih, tafsir, dan lainnya. Namun, 

fokus utamanya adalah pada ilmu saraf dan nahwu, karena keduanya 

merupakan dasar untuk memahami ilmu-ilmu lain yang umumnya 

menggunakan bahasa Arab. 

 Sistem pengajaran kitab dimulai dengan guru membacakan teks 

yang akan dibahas, kemudian menerjemahkan nya kata per kata dan 

menjelaskan maknanya. Santri diwajibkan untuk menghafal materi 

pelajaran penting, seperti ilmu saraf dan nahwu. Mengajarkan ilmu saraf 

melibatkan menghafal perubahan bentuk kata yang disebut "tasrif al-

kalimah." Setelah menguasai ilmu saraf, baru diajarkan ilmu nahwu dengan 

menghafal kaidah-kaidah nya. Setelah keduanya selesai dipelajari, santri 

kemudian diajarkan ilmu-ilmu lain seperti fiqih, tafsir, akhlak, dan 

 
1 Abdul Wahid Hasyim “ A.G.H Muhammad As’ad di Sengkang Kabupaten Wajo (Suatu 

Kajian Tokoh Pendidikan Islam) ” (Skipsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Allaudin 

Makassar, 2016)  h. 78 
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tasawwuf. Di pesantren tradisional, tidak ada penentuan waktu lama untuk 

belajar bagi setiap santri.2 

3. Tahap Pendalaman dilakukan setelah santri menyelesaikan beberapa kitab 

dan materi pelajaran. Mereka diberi tugas untuk mengajar teman-teman 

mereka yang baru bergabung. Tugas mengajar ini juga berfungsi sebagai 

ujian dan pendalaman bagi santri. Jika mereka mampu memecahkan 

masalah rumit dalam sebuah kitab atau menjelaskan materi pelajaran 

dengan baik, mereka dianggap lulus dan berhak mendapat gelar "ustadz" 

atau guru. Setelah mendapat pengakuan dari gurunya, santri bebas memilih 

untuk tinggal membantu gurunya atau kembali ke kampung halamannya 

untuk mengembangkan pengetahuan yang telah mereka miliki. Beberapa 

dari mereka membuka pesantren sendiri, sementara yang lain memilih 

melanjutkan studi ke tanah suci Mekah untuk memperdalam ilmu 

pengetahuan dan mengabdi kepada masyarakat setelah kembali ke 

kampung halaman.3 

   Anre Gurutta KH. Muhammad As'ad melakukan pembaharuan 

dalam bidang pendidikan dan dakwah Islamiyah dengan tujuan 

memberantas khurafat (kemusyrikan), bid’ah (inovasi dalam agama), dan 

kemungkaran. Pembaharuan tersebut mencakup perubahan kurikulum, 

sistem pendidikan, serta organisasi dan administrasi sekolah.4 

 

 

 
2 Abdul Wahid Hasyim “ A.G.H Muhammad As’ad di Sengkang Kabupaten Wajo (Suatu Kajian 

Tokoh Pendidikan Islam) ” h. 79 
3 Hatta Walinga. “Kiyai Haji Muhammad As’ad hidup dan perjuangannya”. Skripsi. 

Makassar: Fakultas Adab IAIN Alauddin Ujung Pandang, 1981, h. 100-112 
4 Sulaiman. “Peranan K.H. Muhammad As’ad dalam mengembangkan Islam di Kabupaten 

Wajo”. Skripsi. Makassar: Fakultas Pendidikan ilmu Pengetahuan Sosial IKIP Ujung Pandang, 

1997, h. 52 
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B. Strategi Yang di Lakukan oleh Anre Gurutta KH. Muhammad As’ad dalam 

mengembangkan pendidikan Islam. 

Kemapanan keilmuan yang dimiliki Anre Gurutta KH. Muhammad As'ad 

mendorong keinginannya untuk kembali ke tanah leluhurnya di Wajo untuk 

mengembangkan dakwah dan pemahaman Islam pada tahun 1928 M. Pada saat 

berusia 21 tahun dengan niat dan cita-cita yang baik untuk menyebarluaskan 

ajaran Islam dan prinsip-prinsip aqidah yang benar serta ntuk mengarahkan sanak 

kerabat, keluarga dan kaumnya ke jalan yang benar, Maka Anre Gurutta KH. 

Muhammad As’ad melakukan berbagai strategi guna mengeluarkan masyarakat 

Sulawesi Selatan dari pemahaman aqidah Islam yang tidak benar ke pemahaman 

aqidah yang benar.5  

Berikut Strategi yang dilakukan Anre Gurutta KH. Muhammad As'ad 

dalam pengembangan Pendidikan Islam di Sulawesi Selatan: 

1. Pembentukan Jamaah Tablig 

Sebagai langkah awal memulai gerakan dakwah, beliau membentuk 

perkumpulan tablig yang beranggotakan murid-muridnya sendiri. Kelompok 

Jamaah Tabligh ini dipimpin langsung oleh Anre Gurutta, dengan anggota yang 

merupakan murid-muridnya sendiri yang memiliki kemampuan yang memadai. 

Mereka selalu siap siaga baik di siang maupun malam hari. Tugas dakwah yang 

mereka emban tidaklah mudah, karena obyek prioritas dakwah mereka adalah 

masyarakat yang tinggal di desa-desa yang jauh dari kota Sengkang. Untuk 

mencapai tempat-tempat tersebut, mereka seringkali harus berjalan kaki, dari 

rumah ke rumah masyarakat 

Namun, berkat kesungguhan dan keikhlasan para anggota Jamaah Tabligh 

yang dipimpin oleh Anre Gurutta KH. Muhammad As'ad, dalam waktu yang 

 
5 Jurnal Al-Khitabah, Vol. V, No. 2, November 2018 h.127 
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relatif singkat, yaitu kurang dari dua tahun, keberhasilan mereka mulai terlihat. 

Masyarakat merasakan perubahan yang signifikan, seperti hilangnya praktik-

praktik syirik, khurafat, penyembahan berhala, dan pemberian sesajen kepada 

benda-benda yang dianggap keramat. Beberapa kemungkaran yang sebelumnya 

dilakukan oleh masyarakat secara terang-terangan dapat berangsur-angsur 

dihentikan.6 

2. Pengadaan Pengajian Halaqah (Mangaji Tudang) 

Kata (halaqah), dari bahasa Arab yang berarti, putaran atau lingkaran7. 

Pada situasi seperti ini, Kiyai mengajar menggunakan dua metode utama, yaitu 

metode tuntunan dan metode ceramah. Para santri mendengarkan pembacaan atau 

pengajaran kitab dari Kiyai, lalu Kiyai memberikan panduan kepada mereka untuk 

memperbaiki tanda baca dan harakat pada kitab yang dipelajari. Kiyai 

menjelaskan isi kitab, baik kalimat per kalimat maupun kata per kata, beserta 

maksud dan penjelasannya dalam bahasa Bugis. Kadang-kala, Kiyai juga 

menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Arab8 dalam penjelasannya. Sistem 

pengajaran ini dikenal sebagai sistem tradisional, yang pada zamannya telah 

menghasilkan banyak kader ulama yang berkualifikasi. Usaha dakwah Anre 

Gurutta KH. Muhammad As'ad dalam pembaharuan pendidikan islam yaitu pada 

awal kedatangannya di Sengkang Kabupaten Wajo, Anre Gurutta KH. 

Muhammad As'ad ikut membantu pengajian dalam bentuk halaqah atau mangaji 

tudang yang diorganisir oleh iparnya, H. Ambo Emme. Jumlah santri pada saat itu 

masih cukup sedikit. Setahun kemudian, sejak bulan Mei 1930, beliau 

memutuskan untuk membuka pengajian sendiri dengan bentuk yang sama, yaitu 

 
6 K.H.Daud Ismail, Riwayat Hidup AL-Marhum,KH. M.As’ad, Pendiri Utama As’adiyah 

Sengkang Wajo, Pemda Wajo, 1989., h, 9-10 
7 A. Tabik Ali &Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, (Jakarta: 

Multi Karya Grafika, 1999), h. 791 
8 Bahaking Rama, Jejak Pembaharuan Pendidikan Pesanteren, kajian Pesanteren 

As,adiyah Sengkang Sulawesi Selatan, Parodatama Wiragemilang Jakarta, 2003, h. 150 -160 



56 
 

 
 

mangaji tudang, di rumahnya.9 Belia menyiapkan sebuah kamar kecil khusus 

sebagai tempat untuk mengadakan pengajian kitab kuning, namun itu masih 

dilakukan di kediamannya sendiri. Seiring perjalanannya, pengajian tersebut 

semakin digemari masyarakat sehingga rumahnya tidak lagi cukup untuk 

menampung para santri dan akhirnya dipindahkan ke Masjid Jami’ yang berada 

dekat kediaman beliau. 

3. Mendirikan Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) 

Pengajian halaqah di kediaman beliau tidak lagi cukup menampung santri 

yang ada untuk mendapatkan ilmu secara langsung dari Anre Gurutta KH. 

Muhammad As'ad maka Arung Matoa Wajo, bersama tokoh-tokoh masyarakat 

lainnya, memberikan dukungan secara moril dan materiil. Mereka memberikan 

bantuan berupa sebuah kompleks bangunan, termasuk Mesjid Jami' dan sebuah 

gedung belajar, yang dibangun berdekatan dengan rumah Anre Gurutta KH. 

Muhammad As’ad. Maka didirikanlah Madrasah dengan nama Madrasah 

Arabiyah Islamiyah (MAI) pada tahun 1350 H / 1930 M10, artinya sejak adanya 

bantuan tersebut. Terbentuklah pendidikan formal dalam bentuk madrasah atau 

sekolah sekaligus secara resmi, pendirian MAI ini adalah efek dari perkembangan 

sistem pembaharuan dari sistem sebelumnya (halakah ), Dengan menggunakan 

sistem klasikal ini, para peserta didik memiliki kesempatan untuk berpindah atau 

naik kelas dan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi11.  Sistem ini 

juga menjadi bukti dari upaya Anre Gurutta KH. Muhammad As'ad dalam 

melakukan dakwah dan pembaharuan pendidikan islam. Selain itu, sistem ini telah 

 
9 H. M. Sabit. at “ Gerakan  Dakwah H. Muhammad AS’Ad Al-Bugisi” disertasi  Program 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin  Makassar, 2012, h. 310 
10Abd. Kadir M., Transfomasi Kelekturan pada Pesantren As'adiyah Sengkang, dalam 

Abd.Azis al-Bone (ed), Transfonnasi Kelekturan di Sulawesi Selatan, (Ujungpandang: Balai 

Penelitian Lektur Keagamaan, 1994), h. 14. 
11 Bahaking Rama, Jejak Pembaharuan Pendidikan Pesanteren, kajian Pesanteren 

As,adiyah Sengkang Sulawesi Selatan, h. 163-164 
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bertahan dan masih berlaku hingga saat ini, sehingga banyak memberikan 

perubahan signifikan dalam masyarakat Sulawesi Selatan, terutama di Kabupaten 

Wajo. Perubahan tersebut mencakup perubahan pola pikir, perilaku, terutama 

dalam konteks pendidikan islam yang lebih modern yang semakin banyak 

diminati oleh santri dan masyarakat.  

4. Pengangkatan Asisten ( Pengkaderan Ulama) 

 Sebagai solusi untuk mengatasi kelangkaan guru, maka dilakukan 

pengangkatan asisten/guru bantu yang terpilih secara khusus untuk menjadi kader 

ulama. Mereka dipilih berdasarkan kapasitas keilmuan dan kemampuan mengajar 

yang telah diakui, serta mendapatkan bimbingan langsung dari Anre Gurutta.12 

Proses pengangkatan dan pengaderan ulama ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu: 

Tahap pertama melibatkan mereka yang telah menjadi senior dan 

memiliki pengalaman kerja serta belajar di tempat lain sebelum mendapat 

bimbingan dari Anre Gurutta. Di antara mereka, ada nama-nama seperti KH. Abd. 

Rahman Ambo Dalle, KH. Daud Ismail, KH. Hobe, KH. Zainal Abidin, KH. 

Hasanuddin, KH. Langka, KH. Benawa, dan KH. Muhammad Ja’far Hamzah. 

Tahap kedua melibatkan nama-nama seperti KH. M Yunus Martan, KH. 

M Abduh Pabbajah, KH. Muhammad Yusuf Hamzah, KH. Muhammad Tahir 

Jalang, KH. Abd Raqib Palopo, KH. Abbas, KH. Abd. Salam, KH. Mahmud 

Soppeng, KH. Mahmud Bone, KH. Ali Bone, KH. Nurdin Safa, KH. Abd Rahman 

Bulu Patila, dan KH. Yusuf Bone, yang juga telah menjadi pengajar dan belajar. 

Tahap ketiga mencakup nama-nama seperti KH. Muhammad Amin Nasir 

dari Sengkang, KH. Muhammad Zaid Bone, KH. M Yusuf Surur Bone, dan lain-

lain yang tidak disebutkan namanya.13 Ternyata, kader-kader ulama yang terlibat 

 
12 Bahaking Rama, Jejak Pembaharuan Pendidikan Pesanteren, Kajian khusus Pesanteren 

As’adiyah Sengkang, h. 118 
13 K.H.Daud Ismail, Riwayat Hidup AL-Marhum,KH. M.As’ad, Pendiri Utama As’adiyah 

Sengkang Wajo, h. 13 
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dalam proses tersebut kemudian menjadi ulama yang diakui dan dihormati di 

kemudian hari. 

5. Tahfizul Qur’an 

Disamping menyelenggarakan pendidikan formal di Madrasah Arabiya 

Islamiyah, pengajian halaqah sebagai pendidikan formal dan informal. Anre 

Gurutta KH. Muhammad As'ad juga memimpin hafalan al-Qur’an di selah-selah 

kesibukan dan waktu senggang nya. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Anre 

Gurutta KH. Muhammad As'ad mendapatkan dukungan dan bantuan dari tiga 

tokoh. Pertama, H. Ambo Emme membantu beliau dalam pengajian di pondok 

pesantren Syekh Sulaiman. Kedua, H. Ambo Emme juga membantu beliau di 

Madrasah. Terakhir, Syekh Ahmad Afifi membantu beliau dalam pembinaan 

tahfiz al-Quran. Puluhan santri yang menghafal al-Qur’an pada saat itu sampai 

sekarang masih berkembang bahkan semakin banyak yang berminat jadi 

penghafal al-Qur’an.14  

C. Hambatan dan Solusi Yang Di Lakukan Anre Gurutta KH. Muhammad 

As’ad Dalam Mengembangkan Pendidikan Islam di Sulawesi Selatan 

Menjalankan tindakan atau rencana di alam tidak selalu berjalan lancer dan 

sesuai dengan harapan. Hal yang sama berlaku bagi Anre Gurutta KH. 

Muhammad As'ad dalam mengembangkan pendidikan islam, dan mendirikan 

madrasah di Sengkang Kabupaten Wajo dengan tujuan memberantas 

kemungkaran-kemungkaran yang bertentangan dengan ajaran Islam. Mengubah 

sesuatu yang sudah menjadi bagian dari budaya dan kebiasaan masyarakat, 

terutama jika telah melembaga, tidaklah mudah. Proses ini memerlukan waktu dan 

pemikiran yang matang guna menemukan solusi terbaik, sehingga dalam 

 
14 Daud Ismail, Atta’rifu Bi Aalimil Allamah Asysyekh Al Haji Muhammad As’ad Bugisy. h. 8-

16. 
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perubahan tersebut, tidak ada orang yang menderita secara psikologis maupun 

fisik. Selain itu, masyarakat juga tidak merasa bahwa budaya atau kebiasaan yang 

ada akan dihapuskan dari kehidupan mereka. Sebaliknya, transformasi 

pemahaman keagamaan dari yang mungkar ke yang ma'ruf akan menjadi fokus 

utama dalam perubahan tersebut. Berikut hambatan dan solusi yang dilakukan 

Muhammad As’ad dalam mengembangkan pendidikan islam di Sulawesi Selatan 

1. Bidang dalam Pendidikan 

Anre Gurutta KH. Muhammad As'ad berhasil membuka madrasah nya 

hingga tingkatan persiapan saja dan belum dapat membuka tingkatan Ulya 

(Aliyah) karena ada dua faktor hambatan yang menyebabkannya yaitu: 

a. Sarana dan prasana  

 Di tingkatan Ulya, kebutuhan akan sarana dan prasarana penunjang sangat 

penting untuk mengembangkan ilmu-ilmu agama Islam. Salah satunya adalah 

perpustakaan yang memadai agar para pelajar dapat mengeksplorasi berbagai ilmu 

pengetahuan yang relevan dengan agama Islam. Selain itu, fasilitas ruang belajar 

yang memadai dan kendaraan yang sesuai juga diperlukan untuk mendukung 

proses pembelajaran.15 

 Pada masa pengembangan Islam oleh Anre Gurutta KH. Muhammad 

As'ad, kondisi ekonomi masyarakat masih rendah, sehingga sarana seperti alat 

transportasi dan lain-lain belum cukup memadai. Begitu pula dengan gedung 

sekolah yang masih menggunakan atap rumbia dan sejenisnya, menyebabkan 

terkadang kegiatan belajar mengajar terhambat oleh cuaca, seperti hujan.16 Untuk 

mengatasi kekurangan sarana dan prasarana tersebut, pihak penguasa bertanggung 

 
15 Hatta Walinga. “Kiyai Haji Muhammad As’ad hidup dan perjuangannya”. Skripsi. 

Makassar: Fakultas Adab IAIN Alauddin Ujung Pandang, 1981, h. 112-113 
16 Sulaiman. “Peranan K.H. Muhammad As’ad dalam mengembangkan Islam di 

Kabupaten Wajo”. Skripsi. Makassar: Fakultas Pendidikan ilmu Pengetahuan Sosial IKIP Ujung 

Pandang, 1997,h. 63 
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jawab dalam membangun serangkaian bangunan, seperti Masjid dan gedung 

Madrasah. Dengan adanya infrastruktur yang lebih baik ini, diharapkan 

pendidikan agama Islam yang diemban oleh Anre Gurutta KH. Muhammad As'ad 

dapat berjalan lebih lancar dan berkualitas. 

b. Tenaga Pengajar  

 Karena tingkatan ini sudah dianggap sebagai tingkatan tinggi, tidak semua 

guru mampu mengajar di tingkat ini. Oleh karena itu, Sayid Abdullah Dahlan 

Garut dan Sayid Mahmud Abdul Jawad telah disiapkan untuk membantu 

mengajar. Namun, keduanya juga sibuk di daerah masing-masing, sehingga 

mereka hanya datang ke Sengkang Kab. Wajo secara terbatas.17 

 Untuk mengatasi situasi tersebut, dilakukan beberapa langkah. Pertama, 

dengan mengangkat tenaga guru bantu atau asisten, serta mendidik ulama. Proses 

perekrutan tenaga asisten dilakukan dari murid senior yang telah memiliki 

pengalaman di pesantren lain sebelum masuk ke pesantren ini, seperti KH. Abd 

Rahman Ambo Dalle, KH. Daud Ismail, KH. M. Yunus Martan, KH. Muhammad 

Abduh Pabbajah, dan lainnya. Selain itu, untuk mengatasi kelangkaan guru di 

tingkatan yang lebih rendah, dipilih murid senior yang kompeten di tingkatan 

yang lebih tinggi untuk mengajar di tingkatan yang lebih rendah, atau senior yang 

mengajar junior.18 

 Untuk masalah penggajian, pihak penguasa atau Arung Matoa Wajo 

menawarkan bantuannya untuk membayar gaji bulanan bagi semua guru. Namun, 

Anregurutta (pengasuh pesantren) tidak langsung menerimanya. Sebaliknya, 

Anregurutta mengundang tenaga asisten dan guru bantu untuk melakukan 

 
17 Abdul Wahid Hasyim “ A.G.H Muhammad As’ad di Sengkang Kabupaten Wajo (Suatu 

Kajian Tokoh Pendidikan Islam) ” (Skipsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Allaudin 

Makassar, 2016)  h. 76 
18 H. M. Sabit. at “ Gerakan  Dakwah H. Muhammad AS’Ad Al-Bugisi” disertasi  Program 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin  Makassar, 2012, h. 373 
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pertemuan dan musyawarah. Anre Gurutta meminta pendapat mereka tentang 

tawaran pihak penguasa untuk menanggung gaji para guru dan asisten. Namun, 

tidak ada dari mereka yang mau menerimanya dengan alasan bahwa mutu 

pendidikan tidak dapat dijamin dan pengelolaan pesantren akan menjadi tanggung 

jawab penguasa. Akhirnya, para guru dan asisten sepakat untuk mengajar tanpa 

digaji, tetapi dengan ikhlas karena Allah Swt. 

2. Hambatan Dalam lingkungan dan Perbadaan Paham 

Dalam melaksanakan dakwah di Sengkang Kabupaten Wajo, ada beberapa 

faktor lingkungan dan perbedaan paham yang menjadi penghambat. 

a. Faktor lingkungan 

Salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan dakwah di Sengkang 

Kabupaten Wajo adalah lingkungan. Lingkungan tersebut dapat mempengaruhi 

pola pikir dan perilaku individu maupun kelompok jika tidak mampu memilah 

mana yang baik dan mana yang buruk. Berikut adalah beberapa faktor lingkungan 

yang dimaksud: 

1) Pertama, faktor masyarakat yang minim pengetahuan agama Islam. Kondisi 

masyarakat yang kurang paham tentang ajaran Islam menyebabkan perilaku 

mereka menjadi kasar, dengan banyaknya praktek kemusyrikan, 

kemungkaran, merajalelanya perjudian, dan pelanggaran terhadap ajaran 

agama lainnya. Anre Gurutta KH. Muhammad As'ad menghadapi tantangan 

besar dalam usahanya untuk memperbaiki pemahaman masyarakat terhadap 

perbuatan syirik, khurafat, maksiat, dan sejenisnya. 

2) Kedua, faktor pihak kerajaan juga menjadi hambatan. Ketika Anre Gurutta 

KH. Muhammad As'ad tiba di Wajo pada tahun 1928, wilayah tersebut 

masih berbentuk kerajaan yang masih sangat erat dengan adat istiadat nenek 

moyang. Inilah yang menyulitkan penyebaran dan pemurnian aqidah. Salah 
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satu sistem pada masa itu adalah agama atau kepercayaan langsung diatur 

oleh raja, sehingga kondisi keagamaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh 

keputusan penguasa. Jika raja memprioritaskan masalah agama, maka 

keadaan agama akan baik, tetapi jika raja hanya fokus pada kekuasaan dan 

perluasan wilayah, maka kondisi keagamaan cenderung buruk. 

Sebelumnya, Anre Gurutta KH. Muhammad As'ad melakukan pendekatan 

dan memohon restu kepada pihak penguasa setempat, terutama kepada Arung 

Matoa Wajo dan Petta Ennengnge (kabinetnya). Keduanya dianggap sebagai 

tulang punggung masyarakat dan adat istiadat di Wajo. Berkat pendekatan ini, 

Anre Gurutta KH. Muhammad As'ad berhasil melakukan pemurnian aqidah 

dengan memusnahkan beberapa tempat pemujaan yang dianggap keramat oleh 

masyarakat, seperti Petta bulu cepo, Petta bulu lopi, Petta mallajange, dan 

sejenisnya, tanpa menghadapi perlawanan dan kesulitan19.  

Namun, Anre Gurutta KH. Muhammad As'ad menghadapi situasi 

berbahaya ketika Petta Arung Matowa Wajo, yaitu Laoddang Datu Larompo, 

meninggal pada tahun 1933. Anak cucunya ingin menguburkan orang tuanya di 

dalam masjid jami' Sengkang, tetapi Anre Gurutta KH. Muhammad As'ad 

melarang dan menghentikan penggalian dengan alasan bahwa tindakan tersebut 

tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kemarahan muncul dari pihak keluarga kerajaan 

karena keinginan mereka dihentikan oleh Anre Gurutta KH. Muhammad As'ad. 

Suasana pun menjadi tegang. Namun, berkat rahmat Allah Swt, Arung Matowa 

Wajo akhirnya memahami penjelasan Anre Gurutta KH. Muhammad As'ad dan 

proses penggalian kuburan dipindahkan ke sebelah barat Masjid, menghindari 

pelanggaran terhadap ajaran Islam.20 

 
19 Hatta Walinga, Kiyai Haji Muhammad As’ad Hidup dan Perjuangannya, skripsi, IAIN, 

Alauddin Ujung Pandang, 1981, h.98 
20 Daud Ismail, Atta’rifu Bi Aalimil Allamah Asysyekh Al Haji Muhammad As’ad Bugisy, 

h. 8 
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b. Faktor Perbedaan Paham 

Pada waktu itu, ada beberapa aliran pemikiran yang berkembang baik 

dalam bentuk paham kelompok maupun paham pribadi, seperti tarekat Halwatiah, 

Muhammadiyah, dan Buya Hamkah. Berdasarkan informasi yang didapat, 

perbedaan di antara mereka tidak menyebabkan terjadinya perpecahan atau saling 

bermusuhan satu sama lain, dan juga tidak berlangsung lama. Sebagai contoh, ada 

perbedaan pandangan mengenai khutbah yang hanya boleh disampaikan dalam 

Bahasa Arab tanpa terjemahan atau bahasa lainnya.21 

3. Hambatan Dalam Ideologi dan Politik 

Hambatan yang di maksud adalah: 

a. Pada masa Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia, ketika situasi politik di 

negara ini sangat tegang karena usaha merebut kemerdekaan, gerakan pemuda 

dan pejuang kemerdekaan merebak di mana-mana, termasuk di kota Sengkang. 

Di tengah situasi tersebut, Pesantren MAI (Madrasah Arabiya Islamiyah) 

berfokus pada misi dakwah dan pendidikan. Meskipun belum terlibat secara 

langsung dalam pergerakan perjuangan fisik, pesantren ini aktif dalam 

mencetak kader-kader bangsa yang cerdas, beriman, dan bertakwa, yang 

diharapkan akan menjadi pejuang dan pembangun bangsa pada masa kini dan 

masa yang akan datang. 

b. Salah satu hambatan yang dihadapi oleh anak-anak pesantren adalah 

keterbatasan pengetahuan umum mereka, sehingga mereka belum sepenuhnya 

memahami kondisi dan situasi politik di sekitarnya. Untuk mengatasi hal ini, 

 
21 Abdul Wahid Hasyim “ A.G.H Muhammad As’ad di Sengkang Kabupaten Wajo (Suatu 

Kajian Tokoh Pendidikan Islam) ” (Skipsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Allaudin 

Makassar, 2016)  h. 75 
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Anre gurutta meminta satu-satu murid junior yang paham kondisi politik pada 

saat itu yaitu Mappeare Karumpa, untuk secara langsung mengajarkan ilmu 

tata Negara kepada para santri yang lebih senior. Anre Gurutta KH Muhammad 

As’ad sangat memperhatikan pentingnya pengetahuan ini, sehingga ketika 

Mappeare Karump yaitu junior yang mengajar, Anre Gurutta KH Muhammad 

As’ad selalu berdiri di belakang mereka, mendengarkan apa yang mereka 

ajarkan. Dengan begitu, Anre gurutta ingin memastikan bahwa para santri 

benar-benar memperhatikan materi yang diajarkan.22 

c. Pada masa menjelang dan sesudah kemerdekaan Negara Republik Indonesia, 

situasinya diwarnai oleh Perang Dunia II dan penjajahan Jepang, yang 

berdampak besar pada kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk 

kehidupan keagamaan dan pendidikan. Di tengah kondisi politik yang tidak 

stabil tersebut, Pesantren Asadiyah menghadapi masa yang sulit, terutama 

karena pemerintah Jepang melarang kegiatan belajar mengajar di pesantren ini, 

seperti yang dialami oleh pesantren lain di Indonesia. Terutama pesantren yang 

menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar mengajar, belajar huruf 

Arab juga dilarang di Pesantren.23 

 Untuk mengatasi kesulitan ini, kegiatan madrasah terpaksa harus 

berhenti sepenuhnya, namun kegiatan ke pesantrenan tetap dilanjutkan secara 

sembunyi-sembunyi, mencari tempat yang aman dari pengawasan tentara 

Jepang. Anregurutta, bersama para santri, terpaksa harus hijrah ke tempat lain 

di luar kota Sengkang untuk mencari tempat yang aman. Pertama, mereka 

pindah ke Kampung Baru Orai yang berjarak sekitar tiga kilometer ke arah 

barat kota Sengkang. Namun, beberapa hari kemudian, Anregurutta merasa 

 
22H. M. Sabit. at “ Gerakan  Dakwah H. Muhammad AS’Ad Al-Bugisi” disertasi  Program 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin  Makassar, 2012, h. 375 
23 Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia, PT.Raja Grafindo Persada 

Jakarta, 2010, h. 36. 
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tercium oleh tentara Jepang, sehingga mereka terpaksa pindah lagi ke Palla'E, 

satu kampung di sebelah selatan kota, yang berjarak sedikit lebih jauh dari 

tempat hijrah sebelumnya. Di sana, mereka bahkan berhasil mendirikan 

beberapa rumah panggung yang sementara ditempati oleh Anregurutta dan 

keluarganya, bersama dengan santri yang masih bertahan, dan juga sebagai 

tempat untuk mengadakan pengajian pesantren. 

d. Setelah Perang Dunia II berakhir dengan kekalahan Jepang, kegiatan ke 

pesantrenan dan madrasah kembali normal di kota Sengkang. Namun, 

kemudian muncul tantangan baru dalam bentuk pergolakan politik di dalam 

negeri, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. Gerakan DII/TI (Darul Islam 

Indonesia/Tentara Islam Indonesia) dipimpin oleh Kahar Muzakkar menjadi 

salah satu kelompok yang memberontak melawan pemerintah yang sah 

Republik Indonesia. Situasi ini menyebabkan kesulitan bagi masyarakat, 

terutama karena adanya kekacauan dan pengacauan dari pihak pasukan DII/TI. 

Mereka melakukan pengadangan terhadap penduduk yang ingin keluar masuk 

kota, serta melakukan pembakaran desa-desa dan kota yang menolak tunduk 

pada ideologi gerakan mereka. Pergolakan ini berlangsung selama sekitar 15 

tahun. 

Namun, Anregurutta tetap memilih sikap politik yang setia pada 

pemerintah yang sah bagi Negara Republik Indonesia. Setelah pasukan DII/TI 

berhasil ditumpas oleh Tentara Nasional Indonesia, pesantren ini semakin 

menonjol dalam mengembangkan gerakan dakwah dan pembaruan hingga saat 

ini.24 

 

 
24 H. M. Sabit. at “ Gerakan  Dakwah H. Muhammad AS’Ad Al-Bugisi” h. 377 
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D. Usaha Lanjutan Murid Anre Gurutta KH. Muhammad As’ad Dalam 

Mengembangkan Pendidikan Islam di Sulawesi Selatan 

Setelah meninggalnya Anre Gurutta KH. Muhammad As'ad, pendiri 

Madrasah Arabiya Islamiah (MAI) pada 29 Desember 1952 M, pengelolaan 

madrasah ini kemudian diberikan kepada KH. Daud Ismail dan KH. M. Yunus 

Martan. Dengan jelas, perguruan ini terus berlanjut dan berhasil menjalankan 

misinya tanpa henti. Pada tanggal 25 Sya'ban 1372 H (9 Mei 1953), nama 

madrasah ini resmi diubah menjadi Pesantren As'adiyah di bawah kepemimpinan 

KH. Daud Ismail dengan KH. Muh. Yunus Martan sebagai wakilnya. Di bawah 

kepemimpinan K.H. Daud Ismail, Pesantren As'adiyah terus berkembang dengan 

upaya melembagakan siste pendidikan dan pengajaran agar lebih terorganisir. 

Dengan perkembangannya yang cerah dan gemilang, serta memberikan 

banyak manfaat bagi masyarakat Kabupaten Wajo, Petta Wajo (seorang kepala 

daerah) saat itu mengajukan permintaan kepada pendiri perguruan, yaitu Anre 

Gurutta KH. Muhammad As'ad, untuk mendirikan sekolah (madrasah) dan 

membangun fasilitas gedung yang didanai oleh Petta Wajo sendiri yang diberi 

nama Petta Ennangnge untuk mendukung pengembangan madrasah ini. 

Pengembangan Pesantren As'adiyah tidak hanya berfokus pada satu mata 

pelajaran saja, tetapi juga mencakup kegiatan pendidikan formal dan nonformal. 

Pendidikan formal dilaksanakan melalui lembaga madrasah, sementara 

pendidikan nonformal dilakukan melalui lembaga pesantren dengan kegiatan 

pengajian di masjid. 

Selama masa kepemimpinan KH. Daud Ismail (1952-1961 M), dengan 

pendampingan KH. Muhammad Yunus Martan, Pesantren As'adiyah mengalami 

berbagai perkembangan yang signifikan, termasuk: 
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1. Dibukanya cabang-cabang Pesantren As'adiyah, baik di dalam maupun di 

luar Sulawesi Selatan. 

2. Dilakukan pengembangan kurikulum. Sebelumnya, Pesantren As'adiyah 

menggunakan kurikulum M.A.I. yang sepenuhnya berfokus pada pelajaran 

agama. Namun, pada masa ini, kurikulum tersebut dimodifikasi menjadi 

60% bidang studi agama dan 40% pengetahuan umum. 

3. Ditambahkan jenis sekolah baru, yaitu Madrasah Menengah Pertama 

(MMP) pada tahun 1956 M dan Madrasah Menengah Atas (MMA) pada 

tahun 1958 M. Kurikulum di kedua jenis sekolah ini terdiri dari 50% bidang 

studi agama dan 50% bidang studi umum25. 

4. Diselenggarakan Muktamar, yaitu pertemuan besar yang diadakan setiap 

tiga tahun. 

Kemudian, pada tanggal 30 April 1961 M, kepemimpinan Yayasan 

Perguruan As'adiyah diserahkan dari tangan KH. Daud Ismail kepada KH. 

Muhammad Yunus Martan (1961-1986).26 Serah terima jabatan ini bukan karena 

berakhirnya masa jabatan KH. Daud Ismail, melainkan karena pertimbangan 

kesehatan dan kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Selain itu, masyarakat 

Soppeng berharap agar KH. Daud Ismail dapat kembali membina pendidikan 

agama di desa Soppeng. 

Sejak tanggal 30 April 1961 M, kepemimpinan Yayasan Perguruan 

As'adiyah sepenuhnya diserahkan kepada KH. Muhammad Yunus Martan sebagai 

pemimpin tunggal. Selama masa kepemimpinannya, Madrasah As'adiyah 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di bawah arahan KH. Muhammad 

Yunus Martan, dilakukan berbagai upaya yang signifikan, di antaranya: 

 
25 Ummu kalsum, Strategi Pembelajaran Pendidikan Akhlak Tasawuf dalam Pembentukan 

Kepribadian Muslim, (Makassar, Alauddin Press, 2008), h. 12-13 
26 Marhani, “K.H. Muhammad As’ad Sebagai Pelopor Pendidikan Islam Di Kabupaten 

Wajo” (Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora UIN Allaudin Makassar, 2013) H. 30 
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1. Melakukan ekspansi pembukaan cabang-cabang As'adiyah ke berbagai 

daerah, baik di dalam maupun di luar Sulawesi Selatan. 

2. Mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) As'adiyah pada tahun 1963 M. 

3. Memulai pendirian Sekolah Dasar (SD) As'adiyah pada tahun 1964 M. 

4. Pada tahun 1969, Kiyai Haji Muhammad Yunus Martan mendirikan Radio 

Suara As'adiyah (RSA), yang tidak hanya berfungsi sebagai media 

informasi tetapi juga menjadi sarana untuk pengajian pesantren.27 

5. Kiyai Haji Muhammad Yunus Martan juga mendirikan Balai Pengobatan 

dan Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA). 

6. Selain itu, beliau juga mendirikan Toko Kesejahteraan As'adiyah. 

7. Kiyai Haji Muhammad Yunus Martan berperan dalam mendirikan Koperasi 

As'adiyah. 

8. Beliau juga terlibat dalam pembentukan Organisasi Pemuda dan Wanita 

As'adiyah. 

9. Membuka sekolah-sekolah umum seperti Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) As'adiyah dan Sekolah Menengah Atas (SMA) As'adiyah. 

10. Menyelenggarakan pendirian Perguruan Tinggi Islam As'adiyah (PTIA) 

yang kemudian berganti nama menjadi Istitut Agama Islam As'adiyah 

(IAIA) pada tahun 1964 M. Perguruan tinggi ini terdiri dari tiga Fakultas, 

yaitu Fakultas Ushuluddin, Syari'ah, dan Tarbiyah. 

11. Mendirikan Pendidikan Kader Ulama (Ma'hadud Dirasatil Islamiyah Ulya) 

pada tahun 1984, dengan tujuan membina pemuda menjadi ulama muda. 

 
27 Abd. Karim Hafid, dkk., Risalah As'adiyah dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat 

Bugis di Pedalaman Sulawesi Selatan, Laporan Penelitian, (Sengkang, Perguruan Tinggi Islam 

As'adiyah Sengkang (PTIA), 1981/1982), h. 19. 
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12. Menerbitkan Majallah As'adiyah pada tahun 1956, yang kemudian diubah 

namanya menjadi Risalah As'adiyah pada tahun 1972, dan disebar ke 

cabang-cabang As'adiyah. 

Dalam usia Pesantren As'adiyah telah mengalami delapan periode 

muktamar dalam fase pembinaannya, dengan urutan sebagai berikut28: 

1. Muktamar Pertama diadakan dari tanggal 8 sampai 11 Juli 1956 di 

Sengkang, ibukota kabupaten Wajo. 

2. Muktamar Kedua diadakan dari tanggal 5 sampai 7 September 1959 di 

Sengkang, ibukota kabupaten Wajo. 

3. Muktamar Ketiga diadakan dari tanggal 2 sampai 6 Oktober 1963 di Menge, 

ibukota kecamatan Belawa kabupaten Wajo. 

4. Muktamar Keempat diadakan dari tanggal 3 sampai 7 Oktober 1966 di 

Pompanua, ibukota kecamatan Ajangale kabupaten Wajo. 

5.  Muktamar Kelima diadakan dari tanggal 29 Oktober sampai 2 November 

1969 di Sengkang, ibukota kabupaten Wajo. 

6. Muktamar Keenam diadakan dari tanggal 22 sampai 25 Oktober 1975 di 

Sengkang, ibukota kabupaten Wajo. 

7. Muktamar Ketujuh diadakan dari tanggal 20 sampai 22 Januari 1983 di 

Sengkang, ibukota kabupaten Wajo. 

8. Muktamar Kedelapan diadakan dari tanggal 14 sampai 16 Juni 1988 di 

Sengkang, ibukota kabupaten Wajo. 

Selama berbagai periode tersebut, kegiatan pendidikan dan dakwah selalu 

menjadi pusat perhatian di tengah-tengah masyarakat. Terutama setiap bulan 

Ramadhan, kegiatan dakwah tetap berlangsung aktif. Pesantren As'adiyah juga 

 
28 Nawir, sejarah pesantren As'adiyah di Sengkang Kabupaten Wajo (Departemen 

Pendidikan dan kebudayaan Diktorat jenderal Kebudayaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai 

Tradisonal, ujung Pandang, 1999/2000), h. 78-79. 
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mendorong tenaga muballigh untuk menjangkau wilayah kabupaten Wajo, dimana 

setiap tahun sekitar 300 orang mendapatkan mandat dari pemerintah setempat dan 

disebar ke sepuluh kecamatan di Kabupaten Wajo.29 

  

 
29 Marhani, “ K.H. Muhammad As’ad Sebagai Pelopor Pendidikan Islam Di Kabupaten 

Wajo” h. 59 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan penjelasan dan analisis data yang telah di uraikan di bab 

sebelumnya yang merupakan hasil dari penelitian dengan judul Anre Gurutta KH. 

Muhammad As’ad (Founder Reformasi Dalam Perkembangan Pendidikan Islam 

Di Kabupaten Wajo) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Anre Gurutta KH. Muhammad As’ad (Founder Reformasi Dalam 

Perkembangan Pendidikan Islam Di Kabupaten Wajo) Anre Gurutta KH. 

Muhammad As'ad dianggap sebagai seorang pluralis atau pendukung 

pluralisme karena ia menerima dan mengapresiasi keberagaman secara 

positif dan optimis. Ia memandang keberagaman sebagai kenyataan yang 

harus diterima, dan berusaha melakukan yang terbaik berdasarkan realitas 

tersebut, khususnya dalam konteks masyarakat Wajo. Dalam situasi di 

mana masyarakat Wajo mengaku sebagai muslim, namun masih 

mempertahankan kepercayaan animisme dan dinamisme serta cenderung 

mengabaikan ajaran Islam, Anre Gurutta KH. Muhammad As'ad dan para 

muridnya berusaha untuk menyebarkan ajaran Islam sesuai dengan 

tuntunan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Beliau menyadari dominasi adat dalam 

masyarakat dan menghadapi tantangan ini dengan bijaksana. 

2. Anre Gurutta KH. Muhammad As'ad berusaha menyebarkan ajaran Islam 

yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Misi ini 

dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat, serta 

menggunakan metode yang dapat diterima oleh mereka. Selangkah demi 

selangkah, beliau mendirikan Pesantren As’adiyah Wajo sebagai lembaga 
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pendidikan Islam. Pesantren ini berhasil membangun jaringan pendidikan 

Islam yang luas, bahkan hingga ke luar daerah, yang berkontribusi nyata 

bagi perkembangan pendidikan Islam di Wajo dan Sulawesi Selatan. 

Melalui pesantren ini, Anre Gurutta Muhammad As’ad melahirkan banyak 

ulama-ulama Sulawesi Selatan bahkan ulama Indonesia. 

  

B. IMPLIKASI PENELITIAN 

Penelitian ini memiliki implikasi atau dampak terhadap masyarakat umum, 

yang terdiri dari beberapa poin penting:  

1. Menjaga nilai-nilai Islam: Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya 

bagi masyarakat untuk terus menjaga dan melestarikan nilai-nilai Islam 

dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup aspek-aspek etika, moral, dan 

ajaran agama Islam yang harus dijaga dan diimplementasikan.  

2. Megajarkan pendidikan kepada generasi selanjutnya serta Masyarakat 

diharapkan untuk mengajarkan pendidikan dan nilai-nilai Islam kepada 

generasi muda, agar mereka dapat mengerti dan mengamalkan ajaran 

agama dengan benar.  

3. Meneladani sikap Anre Gurutta K.H. Muhammad As’ad: Implikasi 

selanjutnya adalah untuk meneladani sikap dan tindakan dari Anre Gurutta 

K.H. Muhammad As’ad dalam mengembangkan Islam dan pendidikan 

Islam di Sulawesi Selatan. Ini berarti mengambil inspirasi dan mengikuti 

jejaknya dalam upaya memperkuat dan mengembangkan agama dan 

pendidikan Islam di wilayah tersebut.  

4. Menjauhi larangan agama dan melaksanakan perintahnya: Masyarakat 

diingatkan untuk menjauhi segala larangan agama Islam dan sebaliknya 

melaksanakan segala perintahnya dengan penuh ketaatan. Hal ini 
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menunjukkan pentingnya mengamalkan ajaran agama secara konsisten dan 

taat.  

5. Belajar lebih jauh tentang Sejarah dan Budaya Sulawesi-Selatan: Implikasi 

terakhir adalah mendorong masyarakat untuk memperdalam pengetahuan 

tentang sejarah dan budaya Sulawesi Selatan. Ini membantu untuk 

memahami konteks dan latar belakang dari perkembangan Islam dan 

pendidikan Islam di daerah tersebut, serta memperkaya pemahaman akan 

identitas dan nilai-nilai budaya lokal. 

Penelitian ini memiliki implikasi positif terhadap masyarakat umum dalam 

upaya menjaga nilai-nilai Islam, menyebarkan pendidikan agama, dan 

pengetahuan tentang sejarah Islam di Sulawesi-Selatan, mengikuti jejak tokoh 

penting, dan memahami konteks budaya setempat. 
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