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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi 

1. Konsonan 

Huruf Arab  Nama Huruf Latin                     Nama 
 

 alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 

 ب
 

ba b  
Be 

 ت
 

ta t te 
 

 ث
 

sa s es (dengan titik di atas ) 
 

 ج
 

jim j je 
 

 ح
 

ha h ha(dengan titik bawah) 
 

 خ
 

kha kh  
ka dan ha 

 د
 

dal d de 
 

 ذ
 

zal z zet (dengan titi atas) 
 

 ر
 

ra r 
 

Er 

 ز
 

zai z 
 

Zet 

 س
 

sin s 
 

Es 

 ش
 

syin sy 
 

es dan ye 

 ص
 

sad s 
 

es (demgan titik bawah) 

 ض
 

dad d 
 

de (dengan titi bawah) 

 ط
 

tho t 
 

te (dengan titi bawah) 

 ظ
 

dzo z 
 

zet (dengan titik bawah) 
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 ع
 

„ain „ apostrof terbaik 

 غ
 

 
Gain 

G Ge 

 ف
 

fa F Ef 

 ق
 

qof q Qi 

 ك
 

kaf k Ka 

 ل
 

lam l El 

 م
 

mim m Em 

 ن
 

nun n En 

 و
 

wau w We 

 هـ
 

ha h Ha 

 ء
 

hamza „ Apostrof 

 ى
 

ya y Ye 

 

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

 

 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fathah 

 

a a َ ا 

 
kasrah 

 

i i ِا 

 
dammah 

 

u u َ ا 
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dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

Contoh: 

 kaifa : كَـيْـفََ

 haula : هَـوَْلََ

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

Contoh: 

 mata : مـاَتََ

 rama : رَمَـي

 qila : قـِيْـمََ

 yamutu : يـَمـوُْتَُ

 

4. Ta’ marbutah 

 
Transliterasi untuk ta’arbutah ada dua, yaitu: ta’ marbutah yang hidup atau 

mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 fathah dan ya’ 

 

ai a dan i   َـي 

 fathah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـوَ  

 

Nama 

 

Harakat dan 
Huruf 

 

Huruf dan  
Tanda 

 

Nama 

 
Fathahdan alif atau 
ya>’ 

 

 ... َ ا | ... َ ى

 

Dammahdan wau 

 

 ــُـو

 

a 

u 

a dan garis di atas 

 kasrahdan ya’ 

 

i i dan garis di atas 

 u dan garis di atas 

 

 ــِـــي
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Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

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

itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raudah al-atfal: رَوْضَـةََُالأطَْفَالَِ

 al-madinah al-fadilah : انَْـمَـدِيْـىـَةََُانَْـفـاَضِــهَةَُ

 al-hikmah : انَـحِْـكْـمَــةَُ

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid(ّــ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbana :  رَبـّـَىاََ

 najjaina :  وـَجّـيَْــىاََ

 al-haqq :  انَــْحَـقَّ

 nu’ima :  وعُـّـِمََ

 aduwwun‘ :  عَـدوَُ 

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

 .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddahmenjadi i ,(ـــــِيَّ)

Contoh: 

 Ali (bukan „Aliyy atau „Aly)„ : عَـهِـيَ 

 Arabi (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ : عَـرَبــِيَ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَال(alif lam 

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

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

tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah 

dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : انَشَّـمْـسَُ

نــْزَنــَةَُ  al-zalzalah(az-zalzalah) : انَزَّ
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 al-falsafah : انَــْفـَهْسَـفَةَُ

 al-biladu : انَــْبـــِلاَدَُ

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 ta’muruna : تـأَمُْـرُوْنََ

وْعَُ  ‘al-nau : انَــىّـَ

 syai’un : شَـيْءَ 

 umirtu : أمُِـرْتَُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

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

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

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

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

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

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fi Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

 billah بِاللdinullahَِ دِيـهَُْاللهَِ

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi rahmatillahهـُمَْفيَِْرَحـــْمَةَِاللهَِ

10. Huruf Kapital 
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Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital 

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

misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan 

huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf 

awal kata sandangnya.Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 

tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk 

huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 

ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wama Muhammadun illarasul 

Innaawwalabaitinwui‘alinnasi lallazi bi Bakkatamubarakan 

SyahruRamadan al-laziunzila fih al-Qur’an 

Nasir al-Din al-Tusi 

Abu Nasr al-Farabi 

Al-Gazali 

Al-Munqiz min al-Dalal 

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

dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan 

sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

 

 Contoh: 

 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

Swt .=subhanahu wa ta‘ala 

saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid 
Muhammad (bukan: Rusyd, Abual-Walid Muhammad Ibnu) 

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 
Nasr Hamid Abu) 
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a.s. = ‘alaihi al-salam 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali „Imran/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

MA = Madrasah Aliyah 

MAN = Madrasah Aliyah Negeri 

KTSP = Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

K-13 = Kurikulum 2013 

KI = Kompetensi Inti 

KD = Kompetensi Dasar 

TIU = Tujuan Intruksional Umum 

TIK = Tujuan Intruksional Khusu 
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ABSTRAK 

Nama  : Saidin Hamzah 
NIM  : 80100216078 
Judul Tesis : “Sejarah Awal Masuknya Islam di Dana Mbojo(Bima) 

sampai berdirinyaKesultanan BimaAbad XVII M 
(Tinjauan Historis)” 

 

Penelitian bertujuan untuk merekontruksi sejarah awal masuknya Islam di Dana 
Mbojo (Bima) sampai berdirinya Kesultanan Bima Abad XVII M (Tinjauan Historis), 
dalam rumusan masalah yakni: 1) Bagaimana kondisi daerah Mbojo (Bima) Pra 
Islam?.2) Bagaimana awal masuknya Islam di Dana Mbojo (Bima)?.3) Bagaiaman 
proses berdirinya kesultanan Bima?. 

Penelitian menggunakan metode sejarah. Untuk mengungkapkan fakta sejarah, 
penelitian dilaksanakan di Dana Mbojo (Bima) Nusa Tenggara Barat dengan 
menggunakan beberapa pendekatan: pendekatan historis, antropologi dan sosiologi. 
Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.Penelitian  
juga menggunaka studi kepustakaan (library research) melalui data  primer dan data 
sekunder. Data primer diperoleh dari BO‟ Sangaji Kai, dokumen dan peninggalan lain 
yang otentik, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, Jurnal, artikel, skripsi 
dan tesis. Adapun data yang telah diperoleh diolah dan dianalisis secara mendalam. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa:a)Kondisi daerah Bima sebelum hadirnya 
Islam. Masih diselimuti oleh kepercayaan MakakambadanMakakimbiserta agama 
Hindu.Dalam politik pemerintah Bima pernah berlaku sistem pemerintahan yang 
dipimpin oleh Naka, Ncuhi dan Kerajaan. b) Sejarah awal masuknya Islam di Dana 
Mbojo (Bima) terjadi dalam tiga tahap yakni:1) Terjadinya kontak pertama dengan para 
pedagang dari Demak. 2) Perantauan dilakukan oleh para pedagang pribumi sehingga 
sampai ke Ternate dan Tidore. 3) Kedatangan empat utusan dari kerajaan Gowa dan 
sampai kepelabuhan Sape dan mengislamkan masyarakat setempat. c) Peran ulama dan 
sultan dalam membangun eksistensi Islam di Bima sangatlah besar sehingga 
meninggalkan bukti dan jejak sejarah seperti Temba Romba bersejarah, Masjid La Kai 
di Kamina dan langgar kuno di Desa Melayu.  

Impliksi dalam penelitian ini, terdapat banyak kekurangan, disebabkan 
sedikitnya data yang penulis dapatkan.kitabBO’ SangajiKai hanya menguraikan secara 
umum tentang sejarah Bima dan menggunakan bahasa Melayu. Untuk menyingkapi hal 
demikian  data-data yang didapatkan melalui sumber lisah (oral historis).Temba Romba 
dan masjid Kamina merupakan bukti peninggalan sejarah kehadiran Islam di 
Bima.maka sangat diharapkan peran pemerintah dalam menjaga dan mengurus 
(melestarikan) situ-situ sejarah tersebut demi kepentingan masyarakat umum. Karena 
daerah yang besar adalah daerah yang mampu menghargai warisan leluhurnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejak awal sejarah keragaman telah menjadi karasteristik suatu bangsa. 

Perbedaan-perbedaan bahasa dan budaya terjadi di antara mereka. Penduduknya, 

berbicara dengan begitu banyak dialek, ini menunjukkan banyak kelompok etnis 

dalam suatu bangsa tersebut. Terbentang pulau telah didiami sejak periode paling 

awal, seperti dibuktikan dengan penemuan tulang-tulang manusia Jawa di Solo (Jawa 

Tengah) dan artefak-artefak lain yang ditemukan di seluruh kepulauan ini. 

Kedatangan agama Hindu dan Budha sekitar 2000 tahun lalu merupakan tonggak 

penting dalam sejarah Nusantara. kedatangannya berbeda dengan imigran lainya, 

karena mempunyai pengaruh yang dalam terhadap penduduk, yang peninggalannya 

masih dapat dilihat sampai hari ini. Sejumlah besar penduduk memeluk kedua agama 

tersebut.1  

Sejak abad ke-8 M, pedangan-pedagang dan dai-dai dari Arab, Persia, India 

dan Cina membawa Islam ke Nusantara. Islam tersebar keseluruh kepulauan ini pada 

abad  ke-12 M. Sejak itu Islam telah mampu mendapatkan pengaruh dikalangan 

masyarakat, pertama di daerah-daerah pesisir dan setelah itu meluas sampai ke 

pedalaman. Dinamika Islam yang berpusat di Mekkah dan Madinah merupakan posisi 

penting kedua kota suci ini khususnya yang berkaitan dengan ibadah haji, mendorong 

                                                             
1Tarmizi Taher, Menuju Ummatan Wasathan Kerukunan Beragama di Indonesia (Jakarta: 

PPIM, 1998), h. 58  

1 
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sejumlah besar guru dan penuntut ilmu dari berbagai wilayah dunia Muslim datang 

dan bermukim di Negara tersebut, yang pada perkembanganya mampu menciptakan 

jaringan keilmuan yang menghasilkan wacana ilmiah yang unik dan menarik. 

Sebagian besar mereka yang terlibat dalam jaringan ulama berasal dari berbagai 

wilayah dunia Muslim, mereka belajar berbagai ilmu di Mekkah dan Madinah. 

Memahami proses-proses transmisi gagasan pembaharuan Islam adalah sesuatu hal 

yang sangat penting dan sangat besar hubungannya dengan perjalanan Islam di 

Nusantara.2  

Sejarah pertumbuhan para penuntut ilmu dari Nunsantara dengan banyak 

Ulama Timur Tengah, merupakan buah dari interaksi yang sangat panjang diantara 

wilayah Muslim di Nusantara dan Timur Tengah. Proses dan alur historis yang terjadi 

dalam perjalanan umat Islam di Nusantara dalam hubungannya dengan 

perkembangan Islam di Timur Tengah, bisa dilacak sejak masa-masa awal 

kedatangan dan penyebaran Islam di Nusantara sampai kurun waktu yang demikian 

panjang.3 Suatu kenyataan bahwa kedatagan Islam ke Indonesia dilakukan dengan 

cara damai4 dan disertai dengan jiwa toleransi dan saling menghargai antara penyebar 

                                                             

2Azyumardi  Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah  dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan 
XVII: Akar Pembaharuan Islam Indonesia (Cet. l; Jakarta: Kencana, 2013), h. xxv lihat juga C. Geertz 
The Religion of Java, (New York: Free Press, 1960), h. 25   

3Azyumardi  Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah  dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan 
XVII: Akar Pembaharuan Islam Indonesia (Cet. l; J akarta: Kencana, 2013), h. 1  

4Musrifa Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia (Cet, IV: Jakarta: Rajawali Pers, 
2012), h. 7. Lihat juga Azyumardi  Azra, Renaisans Islam Asia Tenggara, Sejarah Wacana dan 
Kekuasaan (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1999), h. 8  
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dan pemeluk agama baru dengan penganut-penganut agama lama (Hindu-Budha).5 

Terjadi konversi agama di Nusantara, dari Hindu-Budha ke agama Islam, selain dari 

jiwa toleransi dan saling menghargai, banyak perubahan yang ditimbulkan oleh 

Islam, baik dalam bidang politik, sosial dan peradaban.  

Islam selaku agama telah mengajarkan hal baru yang tidak ada dalam agama 

sebelumnya. Pertama, Islam mengajarkan kehidupan akhirat yang berkesenambungan 

dengan kehidupan dunia. Ajaran ini mendidik untuk mengatur hidup di dunia 

mencapai hidup di akhirat. Kedua, Islam mengajarkan pemeluknya bertanggung 

jawab atas nasibnya sendiri di akhirat. Kepercayaan ini mendorong pelakunya untuk 

menghayati dan mengamalkan norma-norma hukum dan tuntunan ahlak yang benar. 

Ketiga, Islam mengajarkan aturan-aturan hidup bermasyarakat dan bernegara dan 

bercakrawala kehidupan solidaritas umat Islam. umat manusia tidak dikotak-kota dan 

terbagi dalam suku bangsa, tetapi derajat mereka tergantung pada ketinggian 

keimanannya.6      

Keberadaan suatu bangsa tidak terlepas dari peranan  dan proses sejarah yang 

melandasi gerak dan perkembangannya. Sejarah dapat pula memberikan konstribusi 

pemikiran dalam proses pembangunan bangsa. Oleh karena itu, pembahasan 

mengenai manusia dan segala aktivitas perubahan dan perkembangannya di dalam 

ilmu sejarah diharapkan dapat memberikan pengalaman menarik bagi pemahaman 

                                                             
5Ajid Thohir, Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam: Melacak Akar-akar 

Sejarah Sosial, Politik dan Budaya Umat Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 291.  Lihat juga 
Roeslan Abdul, Sejarah Perkembanga Islam di Indonesia (Jakarta: Pustaka Antar Kota, 1983), h. 26-
27   

6Musrifa Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia. h. 2  
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terhadap peristiwa-peristiwa penting baik ditingkat lokal (sejarah lokal), nasional 

maupun dunia. Sejalan dengan hal ini Karl Jasper mengatakan bahwa sejarah bagi 

suatu bangsa adalah suatu catatan kenangan yang bukan hanya sekedar diketahui, 

tetapi dari situlah bangsa itu hidup. Sejarah merupakan karya dasar yang diletakkan 

dimana suatu bangsa mengikatkan diri kepadanya dan sejarah juga adalah cerminan 

masa lalu guna menjadi pedoman masa kini dan masa yang akan datang.  

 M. Dien Madjid mengatakan bahwa sejarah adalah pengalaman hidup yang 

dicatat dari masa lalu dan akan berlangsung sepanjang usia manusia. Mempelajari 

sejarah berarti mengingat masa lalu dan bertujuan agar menjadi pelajaran, pengingat, 

inspiratif, sekaligus motivasi dalam menjalani kehidupan di masa sekarang dan yang 

akan datang. Historisitas manusia merupakan suatu kekhasan sekaligus sebagai 

pembeda dari mahluk hidup lainya. tiada seorangpun manusia yang mampu 

melepaskan diri dari historisitasnya dengan masyarakat, kecuali dia mengalami lupa 

ingatan (amnesia).7 Oleh karena itu, sejarah adalah guru yang mengantarkan suatu 

bangsa kepada peradaban yang lebih baik. Maka dari itu sejarah jangan hanya 

dipahami sebagai sebuah peristiwa yang pernah terjadi pada masa silam, atau sesuatu 

yang telah kadarluasa.   

Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai warisan leluhurnya. 

Sejarah juga merupakan invertasi yang terpendam dan sebagai modal untuk 

                                                             

7M. Dien Madjid dan Johan Wahyudhi, Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar (Cet, l; Jakarta: 
Kencana, 2014), h.  1 
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menafsirkan masa kini dan untuk merancang masa depan.8 Sehingga Bung Karno 

mengeluarka persepsi yang begitu fenomenal jangan sekali-kali meninggalkan sejarah 

(JASMERAH) karena sejarah adalah guru besar yang akan menuntun kepada masa 

depan kearah yang lebih baik. Sehinga hal yang telah terjadi pada masa lalu, al-

Qur’an mengklarifikasikan sebagai mauidhah atau pelajaran dan sebagai adz-dzikra 

atau peringatan.9   

Mengenai arah gerak sejarah, Allah swt berfirman dalam QS al-Hasyr/ 59 : 18 

           

 

Terjemahnya: 

“dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk 
hari esok”

10   
  
Mempelajari sejarah merupakan perwujudan dari tanggung jawab manusia 

akan hal-hal yang telah dilakukannya serta keinginan untuk dapat hidup lebih muliah 

di masa selanjutnya. Rasa tanggung jawab ini antara lain terhadap dirinya sendiri 

masyarakat serta bangsanya dan juga yang lebih itim, yaitu kepada Sang Maha 

Pencipta. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS Yusuf/ 12 :  111  

                                  

                    

                                                             
8Abdul Azhim Mahmud al-Dayb dalam Qasim A. Ibrahim dan Muhammad A. Saleh, Jejak 

langkah Peradaban Islam dari masa Nabi hingga Masa Kini (Cet, II; Jakarta: 2014), h. 5    
9Siti Maryam R. Salahuddin, Naskah Hukum Adat Tanah Bima dalam Perspektif Hukum 

Islam (Cet, I;  Bima: Samparaja Bima, 2015), h. vi  
10Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yag disempurnakan) (Jakarta: PT. 

Sinergitas Pustaka Indonesia, 2012), h. 73  
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Terjemahnya: 
 

“Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-
orang yang mempunyai akal. al-qur’an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, 
akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan 
segala sesuatu. Dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.”11 
 
Sejarah masuknya Islam ke suatu daerah adalah peristiwa yang penting bagi 

daerah tersebut. Karena peristiwa dapat mempengaruhi jalanya daerah dan alam 

pemikiran penduduknya. Mempelajari sejarah lokal sangatlah penting baik pemeritah 

maupun bagi penduduk daerah. Sejarah itu menarik karena mengungkapkan kejadian-

kejadian dan hal-hal yang dekat dengan lingungan hidup masyarakat. Kalau 

dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Nusantara, baik di pulau Jawa, Sumatera 

maupun daerah lainya maka daerah Bima adalah daerah yang termasuk paling 

terlambat dalam menerima pengaruh Islam. karena  kedatangan Islam dibeberapa 

daerah di Indonesia tidaklah bersamaan. Kerajaan-kerajaan dan daerah-daerah yang 

didatangi oleh Islam pun mempunyai satuan politik dan sosial budaya yang berbeda-

beda, serta kepercayaan yang berlainan.12 

Kerajaan Bima adalah salah satu dari enam kerajaan yang pernah ada di pulau 

Sumbawa yaitu: kerajaan Dompu, Sanggar, Tambora, Pekat, Sumbawa dan Kerajaan 

Bima menempati posisi wilayah bagian Timur pulau Sumbawa. Untuk melacak 

kedatangan Islam ditingkat lokal merupakan sesuatu yang mengalir yang tidak pernah 

                                                             

11Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yag disempurnakan) (Jakarta: PT. 
Sinergitas Pustaka Indonesia, 2012), h. 54  

12M.Fachrir Rachman, Islam di Bima Kajian Historis tentang Proses Islamisasi dan 
Perkembanannya sampai Masa Kesultanan  (Cet. I ; Yogyakarta: Lengge Printika,2009), h.  7 
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dapat diketahui dengan pasti kapan tempatnya bermula, untuk daerah Bima sendiri  

baru mendapat pengaruh Islam sekitar abad XVII M.13 pada abad ini dalam sejarah 

Indonesia mempunyai kedudukan penting, karena muncul dan berkembang kerajaan-

kerajaan yang bercorak Islam, Kerajaan Bima dinyatakan sebagai kerajaan Islam pada 

tahun 1621 M,14 di dalam “BO” salah satu naskah lokal yang dapat dijadikan sebagai 

sumber penulisan sejarah lokal diceritakan bahwa pengislaman di daerah Bima 

datang dari atas, pemerintah kerajaan (top down). Islam masuk ke Bima melalui 

daerah Sape yang merupakan wilayah bagian Timur dan disebarkan oleh empat orang 

utusan kesultanan Gowa dan diterima oleh empat orang keluarga kekerajaan Bima 

antara lain; La Kai, La Mbila, Jena Jara Sape, dan Manuru Bada Wadu. 

Secara jelas dalam “BO” suatu himpunan catatan kuno daerah Bima 

disebutkan sebagai berikut: 

“Hijrah Nabi saw  1028 H hari Bulan Jumadil Awal telah datang dipelabuhan 
Sape saudara Daeng Mangali di Bugis Sape dengan orang Luwu dan Tallo 
untuk berdagang. Kemudian pada malam hari datang menghadap Ruma Bumi 
Jara yang memegang Sape untuk menyampaikan ci’lo, kain Bugis dan keris  
serta mendakwahkan agama Islam. kerajaan Gowa, Tallo, Luwu dan Bone 
sudah masuk Islam. Daeng Malaba dan keluarganya semua sudah masuk 
Islam. dimintanya Bumi Jara untu memeluk Islam dan membawa orang-orang 
itu menghadap Ruma Bicara Amalimandai, sebab ada persembahan untuk 
Ruma Bicara. Pada saat itu Ruma Bicara telah wafat dan tidak diketahui oleh 
orang-orang Bone dan Tallo. Orang-orang itu dibawah oleh Bumi Jara kepada 
adik Ruma Bicara bernama Rato Waro Bewi dan anak Ruma Bicara La Mbila. 
Tiada di rumah, karena sudah pergi ke dusun Teke menjaga La Kai, di suruh 

                                                             

13H. Ismail Ya’kub, Sejarah Islam di Indonesia (Jakarta: Wijayah,), h. 45.  Selanjutnya lihat 
juga M.Fachrir Rachman, Islam di Bima Kajian Historis tentang Proses Islamisasi dan 
Perkembanannya sampai Masa Kesultanan, h. 7 

14Henri Chambert Loir dan Siti Maryam R. Salahuddin, BO’ Sangaji kai Catatan Kerajaan 
Bima (Jakarta ;Yayasan Obor Indonesia,  2000), h. xvii 
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oleh Rato Waro Bewi, karena La kai di kejar-kejar oleh pamannya Salisi 
untuk dibunuh.” 15  
 
Penerimaan Islam dari golongan raja atau bangsawan  memungkinkan proses 

islamisasi lebih cepat dan lebih efektif. Selain mempercepat islamisasi, partisipasi itu 

membuahkan keuntungan lain bagi sultan yaitu perluasan kekuasaan sekaligus 

perluasan perdagangan.16 Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikutib oleh Uka 

Tjandrasasmita17  dalam tulisan A. Mukti Ali yang berjudul “ The Spread of Islam in 

Indonesia” yang mengatakan bahwa secara kejiwaanaan maka rakyat pada umumnya 

memandang pemimpin-pemimpin dan bangsawan-bangsawanya sebagai contoh yang 

baik untuk diikuti, demikian pula apabila seorang pemimpin atau bangsawan mereka 

memeluk agama Islam, maka rakyat mengikutinya. 

Raja atau bangsawan yang  dimaksud dalam hal ini adalah golongan yang 

berbeda dari segi strata sosialnya dibandingkan dengan warga masyarakat lainnya 

karena keturunan atau superioritas yang dimiliki. Strata sosial yang dimaksud yaitu: 

terdiri dari raja, keluarga raja, keturunan keluarga raja yang memerintah, Jadi raja 

atau bangsawan Bima berasal dari keturunan Sang Bima. Adapun yang menjadi 

alasan historis daerah Bima merupakan daerah kerajaan Islam yang berdiri pada 

tanggal 5 Juli 1640 M bersamaan dengan penobatan Sultan Abdul Kahir sebagai 

Sultan Bima pertama yang menjalangkan pemerintahan berdasarkan syariat Islam. 

                                                             
15L. Massir Abdullah, BO suatu himpunan catatan kuno daerah Bima (Mataram: Depdikbud, 

1982), h. 15    
16M. Shaleh Ahmad Putuhena, Islam dan Politik; Pergulatan tampa akhir rekonruksi 

pantulan pengalaman Indonesia  (Makassar:  IAIN Alauddin, 2004), h. 10  
17Uka Tjandrasasmita, Sejarah Nasional (Jakarta: Balai Pustaka, 1977), h. 109  
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penobatan ini kemudian diperingati sebagai suatu peristiwa bersejarah dalam 

perjalanan Bima dan ditetapkan sebagai hari kelahiran daerah Bima. sejak saat itu, 

kegiatan islamisasi masyarakat dilakukan secara massif oleh otoritas politik, simbol-

simbol Islam dipergunakan sebagai identitas masyarakat, bahkan lembaga-lembaga 

politik di bentuk atas dasar penerjemahan nilai-nilai Islam.18    

Kedatangan Islam di daerah Bima dan proses selanjutnya membawa dampak 

dengan berdirinya  kesultanan Bima sekitar abad XVII M. Jadi kesultanan Bima tidak 

mungkin tumbuh dan berkembang tanpa ada pengaruh dari agama Islam. karena pada 

hakekatnya kesultanan merupakan pemerintah yang berdasarkan Islam. Peristiwa 

masuknya Islam dari pihak kerajaan merupakan babak awal dimulainya penyebaran 

Islam di Bima. 

 Untuk memahami masuknya Islam dikerajaan Bima, dalam hal ini penulis 

menggunakan konsep J.Noorduyn yang membagi proses Islamisasi yaitu (1) de 

komsit (datang) dipengaruhi motif  ekonomi, (2) receptive (penerimaan), didorong 

oleh motif agama dan (3) vitbreiding (pengembangan), didorong oleh motif politik.19 

Pemilihan konsep ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa masuknya agama Islam 

di kerajaan Bima melalui tiga fase. Konsep ini juga digunakan karena mendekatkan 

perbedaan pendapat tentang kehadiran Islam di Bima.  

 

                                                             
18Syarifuddin Jurdi, Islam, Masyarakat Madani dan Demokrasi di Bima (Yogyakarta: CNBS, 

2007), h. 55   
19Noorduyn,  Makassar and Islamization of Bima  (BKI: 1987), h.10 
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B. Fokus Penelitian  dan  Deskripsi Fokus 

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas terhadap fokus penelitian, serta 

menghindari kesalapahaman (mis undertanding) terhadap inti penelitian berdasarkan 

permasalahan yang telah ditetapkan sebelumya, maka perlu dikemukakan tentang 

fokus penelitian ini. 

1. Fokus Penelitian 

Tesis ini memiliki tema sentral yaitu sejarah awal masuknya Islam di Dana 

Mbojo (Bima) sampai berdirinya kesultanan Bima pada abad XVII M (Kajian 

Historis). Dan untuk menghindari terjadinya penafsiran yang kurang tepat terhadap 

judul yang diangkat  maka perlu diuraikan  tentang judul tesebut sebagai berikut: 

a. Sejarah Islam di Bima 

Tulisan ini berfokus pada sejarah Islam di Bima, Bima merupakan daerah  

yang memiliki akar sejarah Islam yang kuat. dalam proses islamisasi dapat berarti 

suatu proses yang tidak pernah berhenti, atau sesuatu yang kontinuitas, sehingga 

antara masuk dan datangnya sulit dibedakan. Namun dalam islamisasi di Bima 

catatan yang dapat dijadikan rujukan adalah BO’ Sangaji Kai catatan kerajaan Bima. 

bahwa islamisasi di Bima datang dari atas kerajaan. Hal ini sesuai dengan ungkapan 

Uka Tjandra Sasmita; bahwa secara kejiwaan rakyat memandang bahwa pemimpin 

dan bangsawan sebagai contoh yang baik untuk diikuti, apa bila seorang pemimpin 

atau bangsawan memeluk Islam maka rakyat mengikutinya.20    

                                                             
20Uka Tjanrasasmita, Sejarah Nasional III (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 

1976), h. 109  
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Fakta sejarah yang dapat dikemukakan bahwa rombongan yang datang dari 

berbagai daerah Sulawesi Selatan, seperti orang-orang Luwu, Tallo dan Bone yang 

merupakan para pedagang Muslim yang sekaligus berperan sebagai mubalig yang 

menyebarkan agama Islam. kehadiran para mubalig ini merupakan tonggak awal 

kehadiran Islam di daerah Bima. selain itu kedatangan mereka juga adalah membawa 

barang-barang dagangan, seperti Ci’lok dan kain Bugis, disamping membawa barang 

dagangan para delegasi dari Sulawesi Selatan ini juga membawa surat resmi untuk 

penguasa di Bima melalui pelabuhan Sape. Pelabuhan Sape merupakan satu-satunya 

pelabuhan di Bima yang menghubungkan jalur Utara.21  

Isi pokok dari surat tersebut memberitahukan bahwa kerajaan Gowa dan Tallo 

telah menerima Islam. bunyi surat tersebut sebagai berikut: 

“kemudian dari pada itu, setuju dengan bunyi perjanjian dengan kerajaan 
bersahabat, kakanda yang bertahta atas kerajaan Gowa dan Tallo menjadi 
kerajaan Islam, yaitu kerajaan yang berpegang atas keyakinan tiada Tuhan 
yang di sembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasul utusan Allah, 
serta dalam memerintah kerajaan ini merasa wajib mencegah keburukan dan 
menjalangkan kebenaran demikian adinda maklum adanya. Tertulis di kota 
Makassar di dalam Benteng Somba Opu pada sebelas hari bulan Muharram 
sanad 1025 H dan dibumbuhi tanda tangan oleh l Manga’ Rangi Daeng 
Mandrabia, yang bergelar sultan Alauddin”

22    
 
Kedatangan para utusan dari kerajaan Gowa dan Tallo, sehingga 

mengakibatkan terjadinya proses islamisasi di Bima, dan proses selanjutnya 

membawa dampak positif  dengan berdirinya kesultanan Bima sekitar abad XVII M. 

                                                             

21M.Fachrir Rachman, Kontroversi Kehadiran Islam di Bima 9, no. 15 (Juni, 2005), h. 21   
22A. Rahim L. Massir, Transkripsi BO Tanah Mbojo (Bima: La Mbila, 1977), h. 3  
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Sulan Abdul Kahir merupakan Sultan pertama yang meletakkan dasar-dasar ajaran 

Islam bagi kesultanan Bima.   

b. Kesultanan Bima  

Kesultanan adalah salah satu panggilan untuk raja disuatu daerah yang telah 

menerima Islam (Sultan).23 Hal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah 

kesultanan yang berjiwa Islam pada abad ke-17 M yang terletak di kepulauan 

Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat. Sekarang sudah menjadi daerah kabupaten 

Bima. Lebih dari 90% penduduk ini memeluk agama Islam. Agama Islam merupakan 

agama resmi yang dianut oleh penduduk asli masyarakat Bima secara turun temurun 

sejak agama tersebut dibawah ke daerah Bima pada abad ke-17 M membawa 

perubahan dan perkembangan dalam kehidupan masyarakat dalam segi sosial budaya, 

politik dan agama. Sedangkan agama lain seperti Kristen, Hindu, Budha dan lain-lain 

hanya dianut oleh para pendatang atau orang asing.24 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan batasan definisi operasional pada pengertian judul di atas, maka 

untuk lebih rinci ruang  lingkup pembahasan dapat dilihat di bawah tebel berikut: 

No Fokus Penelitian        Uraian Deskripsi Fokus  

  
-Tinjauan umum tentang Dana Mbojo 

(Bima)  

                                                             

23W.J.S.  Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 
923  

24M.Fachrir Rachman, Islam di Bima Kajian Historis tentang proses Islamisasi dan 
Perkembangannya sampai Masa Kesultanan, h. 13  
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1 Bima pra Islam 
-Keadaan Sosiologis dan Stratifikasi 

Masyarakat Mbojo (Bima) 

-Agama dan Kepercayaan masyarakat 

Mbojo (Bima)  

 

2 

 

Masuknya Islam di Dana Mbojo 

(Bima) 

-Penerimaan Islam di Dana Mbojo 

(Bima) 

-Proses konversi ke agama Islam  

-Saluran-saluran masuknya Islam ke 

Bima 

 

 

3 

 

  

Kesultanan Bima 

-Peran Sultan dalam membangun 

eksistensi Islam di Bima  

-Peran Ulama dalam  penyebaran  Islam 

-Struktur Pemerintahan dalam Kesultanan 

Bima Pasaca Islam 

  
C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka 

pokok masalah yang hendak dikaji lebih lanjut adalah  bagaimana Sejarah Awal 

Masuknya Islam di Dana Mbojo (Bima) Sampai Berdirinya Kesultanan Bima Abad 

XVII M  (Kajian Historis)?  

Agar penelitian ini menjadi terarah dan sistimatis, maka masalah pokok yang 

telah ditetapkan akan dikembangkan lebih lanjut dengan rincian sub-sub masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Kondisi Daerah Mbojo (Bima) Pra Islam? 

2. Bagaimana Awal Masuk Islam di Dana Mbojo (Bima)?  
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3. Bagaimana Proses Berdirinya Kesultanan Bima? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian dalam tesis ini bersifat kepustakaan. Dalam upaya penelusuran 

terhadap beberapa literatur yang ada, terutama karya-karya ilmiah yang telah ada 

sudah dilakukan. adapun oreantasi dari pengkajian ini antara lain agar penelitian tidak 

merupakan pegulangan dari pada penelitian-penelitian sebelumnya, melainkan 

mencari sisi lain untuk diteliti dan dikembangkan selanjutnya. Penulis menemukan 

beberapa buku dan karya tulis ilmiah lainya yang berkenaan dengan sejarah awal 

masuknya Islam di Dana Mbojo (Bima) sampai berdirinya Kesultanan Bima abad 

XVII M (Kajian Historis). Berdasarkan penelusuran lebih lanjut telah ditemukan 

sebagian dari pada literatur kepustakaan yang mempunyai relevansi dan sangat 

mendukung penulis untuk dijadikan sumber inspirasi dan referensi yang di antaranya 

sebagai berikut: 

1. Buku-buku 

a. Henri Chambert Loir dan Siti Maryam R.Salahddin dalam bukunya yang berjudul 

BO’ Sangaji Kai Catatan Kerajaan Bima. ditulis di Kerajaan Bima dari abad ke-

17 abad ke-19, yang merupakan  Acuan bagi masyarakat Bima yang isinya 

memuat, merekam semua peristiwa penting dalam Negara, perang dan damai, 

Silsila Raja raja, Upacara untuk kerajaan, hubungan dengan kerajaan sekitanya, 
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urusan dagang, perjanjian dengan kompeni Belanda, dan berbagai aspek lain dari 

masyarakat dan kebudayaan, seperti perkembangan Islam.25 

b. Hendri Chambert Loir dengan judul buku  Kerajaan Bima dalam Sastra dan 

Sejarah. Rumusan pembahasan di dalam buku ini memuat beberapa teks yang 

berkaitan dengan sejarah Kerajaan Bima, yang ditulis di daerah Bima dalam 

bahasa Melayu antara abad ke-17 dan 19. Teks yang pertama berjudul  tentang 

Cerita Asal Bangsa Jin dan Segala Dewa-Dewa,  dan teks yang kedua Hikayat 

Sang Bima, dalam bentuk sastra yang tokoh-tokohnya adalah tokoh pewayangan 

yang berasal dari kisah Mahabarata. Dan teks yang ketiga berjudul Syair 

Kerajaan Bima.26 Ketiga teks yang disebutkan di atas menyoroti sejarah dan 

masyarakat Kerajaan Bima dibandingkan sumber-sumber luar yang sangat terbatas 

cakupannya. Oleh karena itu penulis memandang buku ini sangat penting dari segi 

sejarah. Sampai sekarang ini hasil penelitian tentang Bima boleh dikatakan sangat 

sedikit, pada hal sejarahnya dapat menyumbangkan banyak hal yang sangat 

penting tentang keadaan politik, sosial, budaya dan perdagangan di Nusantara 

bagian Timur, terutama setelah datangnya Islam.  

c. M. Hilir Ismail, Peran Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara. 

Buku ini melukiskan tentang sejarah yang mencakup segala bidang kehidupan 

seperti bidang politik, agama, sosial budaya dan ekonomi. Dan kalau ditinjau dari 

                                                             

25Henri Chambert Loit dan Siti Maryam R. Salahuddin, BO’ Sangaji Kai Catatan Kerajaan 

Bim (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999) 
26Henri Chambert- Loir, Kerajaan Bima dalam Sastra dan Sejarah  (Jakarta: Kepustakaan 

Populer Gramedia, 2004) 
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perkembangan politik pada saat berdirinya Kesultanan Bima di awal abad XVII 

sulit bagi Kesultanan Bima untuk berkembang menjadi kesultanan yang besar. Di 

saat Kesultanan Bima masih berusia muda. Langsung mendapat tantangan dari 

portugis yang berpusat di Nusa Tenggara Timur dan Gelgel dari Bali. Portugis dan 

dinasti Gelgel sama-sama berambisi menguasai Nusa Tenggara dalam rangka 

melumpuhkan dominasi Makassar di Indonesia Timur. Walaupun dalam usia muda 

.Kesultanan Bima berhasil menggagalkan cita-cita dinasti Gelgel dan Karangasem 

Bali serta Portugis. Bahkan mampu menahan untuk sementara dari penjajahan 

Belanda di Indonesia Timur. Belanda baru berhasil mematahkan perlawanan dari 

Kesultanan Bima pada awal abad XX. Dengan demikian Kesultanan Bima telah 

berhasil mengukir sejarah yang indah bagi bangsa dan sejarah.27 

d. M. Hilir Ismail, Kebangkitan Islam di Dana Mbojo (Bima) (1940-1950). 

Membahas tentang kebangkitannya Islam di Bima merupakan sesuatu yang sangat 

urgen. Sejak berdirinya Kesultanan Bima pada tanggal 15 Rabiul Awal 1050 H 

atau 5 juli 1640 M, ini merupakan momentum bagi perkembangan Islam di Bima. 

Sejak itu peranan Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah besar 

dengan kata lain Islam ditempatkan sebagai dasar Negara, dengan demikian urusan 

agama menjadi tanggung jawab Negara. Sultan sebagai kepala pemerintahan 

bersama para ulama. Ulama dan Sultan merupakan dua partner yang serasi dalam 

                                                             

27Hilir Ismail, Peranan Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara (Mataram: 
Lengge, 2004) 
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membendung kristenisasi dan sekulerisasi dan mereka merupakan sumber 

kekuatan rakyat Bima dalam menegakkan kebesaran Islam di Dana Mbojo.28  

e. Tawalinuddin Haris dalam bukunya yang berjudul Kerajaan Tradisional di 

Indonesia; Bima. Rumusan pembahasan dalam buku ini adalah  memuat ikhwal 

sejarah tradisional Bima dalam berbagai aspek yang diantaranya tentang sejarah, 

geografis, perkembangan kemasyarakatan, sejarah perkembangan kekuasaan dan 

pemerintahan, ekonomi dan perdagangan proses Islamisasi, interaksi dengan 

kerajaan-kerajaan lain, serta usaha-usaha untuk mempertahankan diri terhadap 

kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda.29  

2. Karya Ilmiah 

a. Kasman, Peranan Sultan Abdul Kahir dalam Pengembangan Islam di Bima 

Skripsi, tahun 2016, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar. Di 

bagian awal skripsi membahas tentang asal usul Abdul Kahir, kelahiran dan masa 

kanak-kanak, kepribadian, sifat Sultan dan wafatnya Sultan Abdul Kahir. Bagian 

selanjutnya menbahas tentang usaha-usaha Sultan dalam pengembangan Islam di 

Bima seperti, menjadikan politik sebagai sarana islamisasi. 

b. Nurlaila, kedatangan Islam di Bima (Suatu Tinjauan Historis), Skripsi. Tahun 

2013, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar. dibagian awal 

skripsi membahas tentang asal nama wilayah Bima, situasi masyarakat Bima 

                                                             

28Hilir Ismail, Kebangkitan Islam di Dana Mbojo (Bima) (1940-1950), (Bogor: CV Binasti, 
2008) 

29Tawalinuddin Haris, Dkk, Kerajaan Tradisional Indonesia; Bima (Jakarta: CV. Putra Sejati 
Raya, 1997)  
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sebelum Islam, kehidupan sosial masyarakat Bima, bagian selanjutnya membahas 

tentang pembawa dan asal Islam ke Bima, saluran-saluran Islamisasi, strategi 

dakwah. Bagian terakhir membahas tentang jiwa tauhid dalam ajaran Islam, Islam 

adalah agama damai, kepercayaan masyarakat Bima yang berkaitan dengan Islam     

Dari beberapa buku karya ilmiah diatas, secara umum sangat relevan dengan 

Tesis penulis. Namun secara khusus ada perbedaan sebab buku-buku diatas hanya 

menyinggung proses masuknya Islam di Dana Mbojo (Bima), sedangkan Tesis ini 

menjelaskan secara terperinci mengenai masuknya Islam. dari kontak pertama dengan 

Islam, perantauan awal yang dilakukan oleh para pedagang Bima, sampai pada tahap 

penerimaan dan penyebaran Islam di daerah Bima. 

Adapun skripsi diatas secara umum memiliki relevansi dengan penelitian 

yang penulis lakukan tetapi, secara khusus ada perbedaan yang diantaranya dari segi 

teori yang digunakan selain itu dari segi metodologi penelitian yang diterapkan, dan 

tesis ini fokus pada sejarah awal masuknya Islam di Bima sampai pada berdirinya 

kesultanan Bima pada abad XVII M. 

E. Kerangka Teoretis 

Pembahasan dalam tesis ini meggunakan beberapa pendekatan yang 

diantaranya pendekatan sejarah, antropologis dan sosiologis. Sebagaimana yang 

terdapat dari berbagai literatur yang ada. Namun tidak menutup kemungkinan  

menggunaan teori-teori lain yang diperlukan, teori tersebut dimaksudkan agar 

pembahasan pada judul yang diangkat yaitu “Sejarah awal masuknya Islam di Dana 

Mbojo (Bima) sampai berdirinya Kesultanan Bima Abad XVII M (Tinjauan 
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Historis)” agar tetap fokus pada tujuan penelitian. Berdasarkan literatur dan karya 

ilmiah yang ada, diketahui bahwa sebelum kedatangan dan kehadiran Islam di daerah 

Bima, masyarakat memiliki sistem sosial dan sistem kepercayaan tersendiri.  

Dalam konteks politik daerah Bima sebelum hadirnya Islam diperintah oleh 

para pemimpin yang disebut dengan Naka dan kemudian dipimpin oleh para Ncuhi.30 

Setiap daerah menamakan dirinya bagian dari Bima.31 Menurut BO (Catatan Kerajaan 

Bima), yang merintis kerajaan di Bima adalah seorang pendatang yang berasal dari 

Jawa yang bergelar Sang Bima,32 yang kemudian menikah dengan Putri Tasi Sari 

Naga. Dari hasil pernikahannya melahirkan dua orang putra yang bernama Indra 

Zamrud dan Indra Komala. Kedua putra Sang Bima tersebut menjadi cikal bakal 

keturunan raja-raja Bima. 

Pernikahan Sang Bima ini dilakukan di Pulau Satonda. Pernikahan itu 

menggabungkan dua unsur budaya yang membaurkan kepercayaan Hinduisme dan 

Totemisme33 serta menyerasikan tatakrama Bima dan tatakrama Jawa. Kehadiran 

Sang Bima mempunyai arti yang penting bagi masyarakat setempat dan sebaliknya, 

yakni dengan memperistrikan putri setempat, maka Sang Bima diterima dan 

                                                             

30M. Fachrir Rachman, “Kontroversi Sejarah Kehadiran Islam di Bima, Jurnal Studi Islam 
dan Masyarakat Vol 9 Edisi 15 No 1 Januari-Juni 2005 (Mataram: Ulumuna, 2005), h. 28.    

31Zaenuddin HM, Asal Usul Kota-Kota di Indonesia Tempo Doeloe (Jakarta: Zaytuna Ufuk 
Adabi, 2013), h. 9. 

32Henri Chambert Loit dan Siti Maryam R. Salahuddin, BO’ Sangaji kai Catatan Kerajaan 

Bim  (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), h. vxi. 
33Kepercayaan pada benda atau tumbuhan atau hewan-hewan yang di sucikan karena di 

anggap jelmaan dari dewa, yang merupakan nenek moyan mereka,  lihat Pius A. Partanto dan M. 
Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiah Popular  (Surabaya: Arkola, 2001),h. 762 
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mendapat legitimasi sebagai warga dan anggota keluarga penguasa setempat, 

sekaligus mengukuhkan kekuasaannya yang diserahkan kepada dirinya. Tokoh Putri 

Sari Naga yang berperan sebagai katalisator kesatuan dan persatuan dalam 

pembauran Ncuhi sehingga benar-benar luluh menjadi kesatuan yang bulat yang 

menjadikan kerajaan baru yaitu Kerajaan Bima.34 Sang Bima bersama istrinya telah 

meletakkan dasar yang kokoh yaitu saling menghormati dan mengharmoniskan 

keluarga demi menjamin kelangsungan keturunannya sebagai pewaris kekuasaan di 

tanah Bima atau di tanah Mbojo.35 

Sang Bima adalah orang yang berjasa dalam mendirikan Kerajaan Bima, 

namun dia bukan Raja Bima yang pertama. Raja pertama yang bertahta di Bima 

adalah Indra Zamrud, putra dari Sang Bima yang diasuh oleh Ncuhi Dara. Peranan 

Ncuhi di Kerajaan Bima sangatlah besar. Mereka berhasil menciptakan tatanan politik 

dan sosial budaya yang demoktaris dan manusiawi.36 Pada sistem sosial budaya 

masyarakat  di Dana Mbojo (Bima) sebelum kehadiran Islam masing-masing suku 

mempunyai struktur sosial budaya dan organisasi pemerintahan yang berbeda-beda. 

Masyarakat yang hidup dan bertempat tinggal dipedalaman belum banyak mengalami 

percampuran dengan bangsa dan budaya luar. Berarti struktur sosial budayanya lebih 

murni dibandingkan dengan masyarakat yang bermukim di daerah pantai. Mereka 

                                                             

34Abdullah Tajib, Sejarah Bima Dana Mbojo, h. 44. 
35Abdullah Tajib, Sejarah Bima Dana Mbojo, h. 45. 
36M. Hilir Ismail, Peranan Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara (Mataram: 

Lengge, 2004), h. 34-35.  
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yang tinggal di pantai terutama di pesisir memiliki ciri-ciri sosial budaya yang 

kompleks. Hal ini disebabkan karena  akulturasi budaya luar.37     

Demikian pula kaitannya dengan organisasi pemerintahan dan struktur sosial 

budaya dalam masyarakat Mbojo (Bima) menjelang masuknya Islam. pada waktu itu 

dalam kelompok masyarakat Bima dipimpin oleh kepala-kepala suku yang disebut 

Ncuhi. Orang yang menjadi kepala suku ini adalah orang-orang yang dianggap paling 

memiliki kemampuan dan wibawah dari pada yang lain. Masing-masing Ncuhi 

memiliki wilayah kekuasaan antara lain: Ncuhi Panggapupa memegang wilayah 

Bima Timur, Ncuhi Dorowoni memegang wilayah Bima Utara, Ncuhi Parewa 

memegang wilayah Bima Selatan, Ncuhi Bolo memegang wilayah Bima Barat, Ncuhi 

Dara memegang wilayah Bima Tengah. Yang bertindak selaku pemimpin para Ncuhi 

yang ada.38 

Struktur sosial dalam masyarakat Bima terdiri dari empat kelompok. 

Kelompok lapisan itu ialah keturunan Ruma, keturunan Rato, keturunan Uba dan 

keturunan Ada. Dalam kepangkatan atau jabatan keturunan ini mempunyai pengaruh 

yang besar. Misalnya dari keturunan Ruma atau Sangaji, maka selain dari lapisan 

masyarakat ini tidak berhak untuk menjadi Raja atau Sangaji. Dari keturuna Rato 

hanya berhak menjadi Ruma Bicara (Perdana Menteri) dan Tureli (Jeneli). Selain dari 

lapisan masyarakat ini tidak berhak untuk menjadi Raja. Ada lagi dari keturuna Uba 

                                                             

37M.Fachrir Rachman, Islam di Bima Kajian Historis tentang proses Islamisasi dan 
Perkembangannya sampai Masa Kesultanan (Cet. I ; Yogyakarta: Lengge printika,2009), h. 68 

38Ahmad Amin, Ringkasan Sejarah Bima (Bima: Kantor Kebudayaan Kabupaten Bima, 
1971), h. 10  
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yaitu termasuk lapisan masyarakat yang berhak untuk memegang jabatan Gelarang, 

pamong beserta stafnya. Tidak boleh memegang jabatan Ruma Bicara, apa lagi 

menajdi Sangaji atau Raja. Lapisan terakhir adalah keturunan Ada (hamba) yaitu 

lapisan masyarakat terendah yang secara turun temurun dapat diwariskan sebagai 

barang pusaka yang bisa dijual belikan maupun orang-orang yang dijadikan budak 

atau hamba sahaya, sebab dijatuhi hukum atau melakukan sesuatu kesalahan yang 

berat sehingga hilang kemerdekaan dan kebebasannya.  

Walaupun terjadi perubahan dalam sistem sosial masyarakat, karena intens 

kegiatan Islamisasi, maka menurut Sartono, dalam proses akulturasi akan muncul 

spektrum varian-varian sikap kultur yang ditunjukan mulai dari penolakan (rejection), 

negosiasi (negotiation) sampai penerimaan penuh (reception). Varian-varian sikap 

tersebut ditentukan oleh karakter atau prinsip kedua budaya yang sedang 

berakulturasi.39 Kedatangan para pedangan dan juga ulama menyebabkan penguasa 

memeluk agama Islam, menjadi kolaborasi kegiatan Islamisasi yang ikut 

mempengaruhi perubahan sistem kehidupan sosial budaya masyarakat.  

Islamisasi merupakan proses penyebaran Islam, maka proses itu sendiri tidak 

terlepas dari proses akulturasi antara Islam dan budaya lokal. Islamisasi dalam 

pengertian penerimaan Islam dapat juga berarti konversi dan juga berarti perubahan 

sosial budaya. Konversi (Conversion) adalah perpindahan agama atau kepercayaan 

                                                             

39Sartono Kartodirjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Ilmu Sejarah (Cet, l; Jakarta: 
Gramedia, 1992), h. 160  
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yang dianut sebelumnya kepada agama Islam. menurut Johns40 faktor yang 

menyebabkan Islam mudah diterima karena Islam disampaikan melaui pendekatan 

atau meggunakan unsur-unsur lokal dalam konteks budaya dan kepercayaan 

masyaraka Bima sebelum Islam sehingga ada titik temu antara ajaran Islam dengan 

kepercayaan masyarakat sebelumnya. Hugronje mengatakan bahwa ada tiga elemen 

yang harus dibedakan dalam islamisasi, yaitu; masuknya Islam, pendudukan muslim 

dan pendirian kerajaan-kerajaan  yang bercorak Islam.41 

 Menurut J. Noorduyn: Dalam proses islamisasi terdapat dua tahap yang 

berpisah dengan jelas yang pertama, sejarah pergerakan perniagaan dari seluruh 

Nusantara. Kedua, terdiri atas bagian-bagian waktu, terdiri atas sejarah berbagai suku 

bangsa Indonesia sehingga dapat diuraikan dalam monografi-monografi yang pendek 

dan terpisah menurut daerah selanjutnya jika perlu disusul ketiga, penyebaran agama 

Islam.42 lebih lanjut J. Noorduyn menulis konsep kedatanan Islam di suatu daerah 

mengandung tiga pengertian yaitu: Datangnya untuk pertama kali seseorang yang 

beragama Islam dari luar masuk kedaerah tersebut. Adanya masyarakat setempat 

yang pertama kali memulai penerimaan Islam. Penerimaan agama Islam untuk 

                                                             

40Jonsh, Sufism as a Category in Indonesia Literature an History (JSEAH, II, 1961), h. 23   
41C. Snouck Hurgronje,  Muhammadanism, Lectures on Its Origin, Its Religion, and Poltical 

Growth, and Its Presnt State (New York: G.P. Putnam’s  Sons,  1916), h. 53. Lihat Syamsan Syukur, 
Islamisasi Kedatuan Luwu pada Abad XVII. h. 22     

42J. Noorduyn, De Islamisering van Makassar, diterjemahkan oleh S. Gunawan, dengan judul, 
Islamisasi Makassar (Cet. l; Jakarta: Bharata, 1972), h. 10   
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pertama kalinya oleh suatu kerajaan yang kemudian disebarkan dan disusul dengan 

proses islamisasi.43  

Sehubungan dengan hal itu Soerjono Soekanto mengatakan bahwa perubahan-

perubahan didalam masyarakat dapat mengenai, nilai-nilai sosial, norma-norma 

sosial,pola-pola perikelakuan, organisasi, susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan, 

kekuasaan dan wewenang interaksi sosial dan lain sebagainya.44 Proses perubahan-

perubahan sosial  yang terjadi, dapat diketahui karena adanya ciri-ciri tertentu, yaitu 

antara lain: pertama,  masyarakat mengalami perubahan-perubahn yang terjadi secara 

cepat dan secara lambat.45 Kedua, perubahan-perubahn yang terjadi pada lembaga 

masyarakat akan di ikuti oleh lembaga-lembaga sosial lainya. Ketiga, perubahan 

sosial yang cepat mengakibatkan terjadinya  disorganisasi dan akan  diikuti oleh suatu 

reorganisasi yang mencakup nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang baru.  

Berdasarkan kerangka teoretis tersebut, sejarah awal masuknya Islam di Dana 

Mbojo (Bima) sampai berdirinya kesultanan Bima abad XVII M, dapat dibuat bagan 

sebagai berikut: 

 

 

 

                                                             

43J. Noorduyn, De Islamisering van Makassar, diterjemahkan oleh S. Gunawan, dengan judul, 
Islamisasi Makassar, h. 10  

44Soerjono Soekanto, Sosiologi Sebuah Pengantar (Jakarta: Rajawali, 1982), h. 304  
45Ankie M. Hoogvelt. The Sociology of Developing Societie (London: The Mac Millan 

Ltd,1976), h. 9  
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F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk mengkaji beberapa literatur yang telah ada yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti, sebagaimana yang diungkapkan oleh Louis 

MBOJO (BIMA) PRA 
ISLAM 

KEDATANAGAN ISLAM 

BERDIRINYA KESULTANAN  BIMA 

PENERIMAAN 
ISLAM 

 

 

 KONVERSI SALURAN-
SALURAN  

 

PERAN SULTAN DALAM 
MEMBANGUN EKSISTENSI ISLAM 

PERAN ULAMA DALAM 
PENYEBARAN ISLAM 

BIMA PASCA ISLAMISASI 

RAJA DAN RAKYAT 

ULAMA 
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Gottschalk,46 mengatakan bahwa pengertian metode sejarah adalah proses menguji 

dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Rekontruksi 

imajinatif dari masa lampau harus berdasarkan yang diperoleh dengan menempuh 

proses historiografi. Sedagkan menurut G J. Garrghan yang dikutip oleh T. Ibrahim 

Alfiah,47 mengartikan bahwa metode sejarah adalah seperangkat aturan-aturan dan 

prinsip-prinsip yang sistimatis untuk mengumpulkan sember-sumber secara efektif, 

menilainya secara kritis dan menyajikan  data-data sejarah yang valid.    

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif 

yakni suatu metode yang memaparkan atau mendeskripsikan serta memberi gambaran 

tentang situasi secara sistimatis dan terperinci dengan apa adanya atau penelitian ini 

dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi tentang gejala yang ada.48 Penelitian 

ini juga memberi gambaran mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara 

fenomena yang telah terjadi dan yang dimiliki untuk melakukan akumulasi sehingga 

dapat memunculkan penemuan yang baru.49 

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Historis 

Sejarah atau historis merupakan suatu ilmu yang di dalamnya dibahas atau 

mengkaji berbagai peristiwa masa lampau, dengan memperhatikan unsur tempat, 
                                                             

46Louis Gottschalk, Understanding Historis (terj) (Jakarta: Yayasan Penerbit Ui, 1975), h. 32 
47T. Ibahim Alfian, Metode Penelitian Sejarah (Yogyakarta: Lembaga Riset dan Survei IAIN 

Suka, 1984), h. 14  
48Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Cet, 7; Rineka Cipta, 2005), h. 234  
49Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Cet, VIII; Bandung: PT. Remaja Rosda 

Karya, 2000), h. 6 
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waktu, obyek, latar belakang dan perilaku dari peristiwa tersebut sehingga dapat 

dilacak dengan melihat kapan  peristiwa itu terjadi, dimana, apa sebabnya, siapa yang 

terlibat dalam peristiwa tersebut.50 Pendekatan sejarah juga merupakan salah satu 

pendekatan  yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian tentang objek sejarah, 

agar dapat mengungkapkan banyak dimensi dari peristiwa tersebut. sebab, 

pendekatan sejarah merupakan suatu pendekatan yang dapat mengembangkan dan 

mengkaji fenomena historis.51 Memahami pendekatan sejarah harus menfokuskan diri 

pada manusia dengan segala etintas dan perilakunya. Bahwa manusia adalah mahluk 

yang hidup dalam ruang dan waktu tertentu. Dengan demikian pendekatan 

kesejarahan memerlukan metode atau tujuan yang faktual yang hanya mungkin 

dilakukan dengan ilmu sosial dan humaniora.  Maka penulis berusaha mengumpulkan 

jejak atau sumber sejarah untuk dilakukan interpretasi hubungan fakta  dengan fakta 

lain. Tentu saja penerapan sejarah tersebut tidak jauh dari sejarah awal masuk Islam 

di Dana Mbojo (Bima). Sampai perdirinya kesultanan Bima. 

b. Pendekatan Antropologis 

Pendekatan antropologis merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia, 

dalam hal ini antropologi berupaya mencapai pengertian tentang manusia pada 

umumnya baik dari segi biologi, kepribadianya, sampai pada kebudayaan dan 

                                                             

50Taufik Abdullah, (Ed.) Sejarah dan Masyarakat (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h.105   
51Rahmat DKK, Praktek Penelusuran  Sumber dan Penulisan Sejarah dan Budaya (Cet, 1; 

Makassar, Gunadarma Ilmu, 2013), h. 135  
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masyarakatnya.52 Melalui pendekatan ini diharapkan mampu melihat bagaimana 

gejala kehidupan yang dialami oleh  masyarakat di Dana Mbojo (Bima). 

c. Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan sosiologi merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah 

masyarakat. dan sosiologi bersifat empiris yang berarti bahwa ilmu pengetahuan 

tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya 

tidak bersifat spekulatif.53   

3. Langkah-langkah Penelitian Sejarah 

 Penelitian ini adalah penelitian sejarah, sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Louis Gottschalk,54 maka, metode yang digunakan dalam pengumpulan dan 

pengolahan data  adalah sebagai berikut: 

a. Heuristik   

Merupakan suatu metode yang dipergunakan untuk melakukan penelitian 

kesejarahan. Bisa juga dikatakan sebagai kegiatan untuk mengumpulkan data atau 

sumber-sumber sejarah sebanyak mungkin. Menurut Notosusanto55 Heuristik berasal 

dari kata Yunani yaitu heuriskein artinya sama dengan to find yang berarti tidak saja 

menemukan tetapi mencari dahulu, kegiatan ini diarahkan pada pencarian dan 

pengumpulan sumber-sumber yang diteliti.  
                                                             

52Koentjraningrat, Pengantar Antropolgi 1 (Cet.4;Jakarta : Rineka Cipta,  2011), h. 114. 
53Soerjono Soekanto, Sosiologi Sebuah Pengantar (Jakarta: CV Rajawali, 1982), h. 12  
54Louis Gottschalk, Understanding History: A Primer of Historical Method,  terj. Nugroho 

Notosusanto, Mengerti Sejarah (Cet, III; Jakarta, 1983), h. 35  
55Notosusanto, Nugroho, Norma-norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah (Jakarta: 

Dephankam Pusat, 1997), h.23  
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Adapun sumber-sumber sejarah dapat dibedakan sebagai berikut:  

1. Sumber kebendaan (material sources) yaitu sumber sejara yang berupa benda 

yang dapat dilihat  secara fisik seperti dokumen, arsip, surat, catatan harian 

foto dan lain-lain. Sumber fisik berikutnya berupa artefak seperti keramik, alat 

rumah tangga, senjata, lukisan, perhiasan  dan lain-lain. 

2. Sumber non kebendaan (immaterial sources), dapat berupa tradisi, agama, 

kepercayaan dan lain sebagainya.   

3. Sumber lisan yaitu kesaksian, hikayat, tembang dan sebagainya.56  

Dalam pengumpulan sumber-sumber sejarah penelitian ini menggunakan dua 

macam sumber data yaitu: 

a. Sumber data Primer (data lansung) adalah kesaksian dari seorag saksi dengan mata 

kepala sendiri atau saksi dengan pancaindra yang lain, atau dengan alat yang ada 

pada peristiwa yang diceritakan, seperti dokumen-dokumen dan peninggalan-

peninggalan. Yang dimaksud dengan peninggalan di sini adalah seperti temba 

romba bersejarah, masjid kaminah di Kalodu yang merupakan bukti peninggalan 

dari pelaku peristiwa kejadian masa lalu.57 

b. Sumber data Sekunder (data tidak langsung) merupakan kesaksian dari pada 

siapapun yang bukan merupakan saksi yang pertama, yakni dari seseorang yang 

                                                             

56M. Dien Madjid, Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar (Cet, 1; Jakarta: Kencana, 2014), h. 220  
57Louis Gottschalk, Understanding History: A Primer of Historical Method,  terj. Nugroho 

Notosusanto, Mengerti Sejarah (Cet, III; Jakarta, 1983), h. 35   



 30 
 

tidak hadir pada peristiwa masa lalu.58 Atau catatan yang jaraknya sudah sangat 

jauh dengan sumber aslinya (perubahan dari sumber pertama).59   

Adapun tantangan yang dihadapi dalam proses heuristik sebagai berikut:   

1) Sumber tulisan  

a) Tempat dimana sumber tertulis itu bisa didapatkan, biasanya menyangkut 

keterbatasan informasi mengenai keberadaan sumber tersebut. berikutnya jarak 

dan akomodasi untuk menjangkau, masalah perizinan dan prosedur birokratis 

lainya. 

b) Kondisi fisik yang sudah tua dan tidak utuh lagi yaitu menyangkut bentuk fisik 

dari benda peninggalan yang berupa naskah, arsip atau artefak yang sudah rusak 

dan dimakan usia sehingga sulit untuk dilakukan identifikasi. 

c) Bahasa dan jenis tulisan,  

2) Sumber benda 

a) Keterbatasan pengetahuan budaya mengenai kegunaan dari benda tersebut, ragam 

hias, arsitektur dan sebagainya. 

b) Pengetahuan mengenai bahan serta teknik pengolahan dan kondisi fisik yang tidak 

utuh lagi. 

 

 

                                                             

58Louis Gottschalk, Understanding History: A Primer of Historical Method,  terj. Nugroho 
Notosusanto, Mengerti Sejarah.  h. 35  

59Imam Barnadid, Arti dan Metode Sejarah Pendidikan (Yogyakarta: Yayasan Penerbit FIP 
IKIP 1982), h. 42  
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3) Sumber lisan  

a) Status narasumber sebagai pelaku atau saksi 

b) Keterbatasan informasi mengenai apa yang dilakukan dan di dengar 

c) Faktor kesehatan dan usia narasumber, tingkat pendidikan narasumber dan 

keturunan atau generasi tertentu.60    

b. Kritik Sumber 

Sumber-sumber yang telah dikumpulkan tersebut baik berupa benda, sumber 

tertulis maupun sumber lisan kemudian pada tahap selanjutnya dilakukan 

penglasifikasian atau diuji melaui serangkaian kritik, baik yang bersifat intern 

maupun ekstern. Kritik internal (internal criticisme) adalah usaha untuk mengenal 

kelayakan atau kredibilitas dari sumber itu sendiri. Sedangkan  kritik eksternal 

(Eksternal criticisme) adalah usaha untuk mengetahui atau memastikan sejauh mana 

keabsahan dan autentisitas suatu sumber sejarah. Kritik terhadap autentisitas sumber 

misalnya dengan melakukan pengecekan dokumen, pengecekan bahan berupa kertas 

atau tinta dengan masa dimana bahan itu biasa digunakan atau direduksi. Kritik 

eksternal dilakukan dengan komparasi atau perbandingan dengan sumber-sumber lain 

yang sezaman.61 

c. Interpretasi 

Langkah selanjutnya yang peneliti lakukan setelah kritik sumber adalah 

interpretasi yaitu salah satu langkah yang ditempuh untuk menganalisa data yang 

                                                             

60M. Dien Madjid, Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar (Cet, 1; Jakarta: Kencana, 2014), h. 220  
61M. Dien Madjid, Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar. h. 225  
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telah dikumpulkan. Pada tahap ini dituntut kecermatan dan sikap objektif terhadap 

fakta sejarah. Hal itu dapat dilakukan dengan mengetahui kondisi umum yang 

sebenarnya dan menggunakan nalar yang kritis. Agar dapat ditemukan kesimpulan 

atau gambaran sejarah yang ilmiah.62  

d. Historiografi 

Tahap ini merupakan tahap paling akhir dari seluruh rangkaian penelitian 

karya ilmiah sejarah, setelah melalui fase heuristic, kritik sumber dan interpretasi. 

Pada tahap inilah  penyusunan fakta ilmiah dari berbagai sumber yang telah di seleksi 

sehingga menghasilkan suatu bentuk penulisan sejarah yang bersifat kronologis atau 

sesuai dengan urutan waktu kejadian.63  

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk merekontruksi sejarah awal masuknya Islam 

di Dana Mbojo (Bima) sampai berdirinya kesultanan Bima abad XVII M (Kajian 

Historis). Secara khusus dapat ditulis sebagai berikut: 

a. Mendeskripsikan atau menggali kembali sejarah  daerah Mbojo (Bima) seperti 

kondisi internal maupu eksterna kerajaan sebelum Islam. 

                                                             

62Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Majid, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: 
Ombak, 2010), h. 50  

63Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Majid, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: 
Ombak, 2010), h. 51-53.  
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b. Menjelaskan dan merekontruksi kembali sejarah awal masuknya Islam di Dana 

Mbojo (Bima), maka akan dapat diketahui dengan jelas proses islamisasi di Bima 

sejak awal permulaanya sampai berdirinya kesultanan Bima.  

c. Mengungkapkan dan menguraikan tentang berdirinya kesultanan Bima yaitu 

Sultan Abdul Kahir yang merupakan Sultan pertama di Bima. serta menjelaskan 

pertumbuhan dan perkembangan Islam pada masa Sultan Abdul Khair, struktur 

pemerintahan dan sistim sosial masyarakat bima.  

2. Kegunaan Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan di atas, maka  penelitian ini diharapkan dapat 

berguna untuk kepentingan ilmiah dan kepentingan praktis. 

a. Kegunaan Ilmiah 

1. Suatu karya ilmiah, tesis ini diharapkan dapat memberikan informasi sejarah 

dan kebudayaan terutama sejarah awal masuknya Islam di Dana Mbojo 

(Bima) bahwa masuknya Islam di Bima pertama kali diterimah oleh kalangan 

kerajaan sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk menerimanya. 

Semoga bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya  dan mahasiswa pada 

khususnya. 

2. Sebagai sumbangsi terhadap masyarakat dan daerah Bima. dengan harapan 

karya ilmiah ini dapat dijadikan bahan acuan dan pemikiran dalam usaha 

menegembangkan penulisan sejarah awal masuk Islam di masyarakat 

khususnya daerah Bima pada umumnya. 
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3. Semoga menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang sejarah, karena lupa 

sejarah lupa identitas dan sejarah merupakan guru kehidupan (Historia 

Magitra Vitae). Dan dapat dijadikan sebagai media pertukaran informasi 

ilmiah sekaligus dapat dijadikan sebuah informasi tertulis bagi pihak yang 

membutuhkan tentang sejarah awal masuknya Islam di Dana Mbojo (Bima).   

b. Kegunaan Praktis 

1. Diharapkan menjadi acuan buat para pecinta sejarah pada umumnya dan 

sejara Bima pada khususnya. 

2. Sebagai informasi untuk menambah wawasan dan juga sebagai bahan 

perbandingan  untuk mengurangi kekeliruan dalam mengungkapkan sejarah. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kedatangan Islam 

Islam di Nusantara baik secara historis maupun sosiologis sangat kompleks, 

terdapat banyak masalah, misalnya tentang sejarah dan perkembangan awal Islam.64 

Oleh karena itu, sejauh menyangkut kedatangan Islam di Nusantara, sampai saat ini 

terdapat diskusi dan perdebatan yang sangat panjang di antara para ahli mengenai tiga 

masalah pokok antara lain: tempat asal kedatangan Islam, para pembawanya, dan 

waktu kedatangannya.65 Problem masuknya Islam ke Nusantara baik yang berskop 

lokal, regional maupun nasional66 jelas belum tuntas dan sangat sukar dipastikan  

karena wilayah Nusantara  yang sangat besar dan luas.67 Sehingga untuk memastikan 

wilayah mana yang pertama kali menerima Islam yang telah disebarkan oleh para 

pedagang muslim dari Arab, India dan Cina merupakan suatu hal yang sangat sulit.  

Proses masuknya Islam di Nusantara, memicu terjadinya silang pendapat di 

antara para tokoh yang mengemukakan pendapat itu diantaranya ada yang langsung 

mengetahui tentang masuk dan tersebarnya budaya serta ajaran agama Islam di 

                                                             
64Musrifa Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia (Cet, IV: Jakarta: Rajawali Pers, 

2012), h. 7   
65Azyumardi  Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah  dan Kepulauan Nusantara Abad XVII 

dan XVII: Akar Pembaharuan Islam Indonesia (Cet. l; Jakarta: Kencana, 2013), h. 2  
66Syamsan Syukur, Islamisasi Kedatuan Luwu pada Abad XVII (Jakarta: Departemen Agama 

RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur Keagamaan, 2009), h. 19  

67Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah 1, Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri 
dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Cet, lll; Bandung: Suryadinasti, 2016), h. 
101   

35 
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Indonesia, ada pula yang melalui berbagai bentuk penelitian seperti yang dilakukan 

oleh orang-orang Barat (Eropa) yang datang langsung di Nusantara. tokoh-tokoh itu 

antara lain: Marcopolo al-Bandaki merupakan sang pengembara dunia Islam telah 

menempuh lebih dari seratus tujuh puluk lima mil, dari tahun 1326-1353 M.68 

Muhammad Ghor, Ibnu Bhathuthah, merupakan pengembara terbesar bangsa Arab 

yang terakhir. Dia berhasil menyaingi orang besar yang hidup sezamannya 

dengannya,69 Dego Lopez de Sequeira, Sir Richard Wainsted.70   

  Terdapat beberapa teori yang dikemukakan oleh para sejarawan tentang 

masuknya agama Islam di Nusantara Ada yang menyatakan, bahwa Islam masuk ke 

Nusantara tidak langsung dari tanah Arab melainkan melalui Persia dan Gujarat. 

Tetapi disamping itu, ada pula yang pendapat bahwa agama Islam yang sampai ke 

Nusantara langsung dari tanah Arab.71 Teori-teori tersebut antara lain: 

1. Teori Gujarat 

Asal mula Islam di Nusantara adalah dari anak Benua India, bukan berasal 

dari Persia dan Arab. Sejarawan yang pertama mengemukakan teori ini adalah 

Pijnappel, ahli dari Universitas Leiden.72 Mengemukakan dan mengkaitkan asal 

                                                             

68P. A. Hoesain Djajadiningrat, Tinjauan Kritis tentang Sejarah Banten (Jakarta: Pustaka 
Jaya, 1983), h. 119 

69Hoesain Ahmad Amin, Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam (Bandung: Remajarosda Karya, 
1999), h. 232  

70Uka Tjanrasasmita, Sejarah Nasional III. h. 122   
71Solichin Salam, Sekitar Wali Sanga (Yogyakarta: Menara Kudus), h. 6  
72

G.W.J Drewes ”New Light on the Coming Islam to Indonesia”? BKI, 124 (1968), h. 439-
440   
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mula Islam di Nusantara dengan wilayah Gujarat dan Malabar. Menurut Pijnappel 

orang-orang Arab bermazhab Syafi’i yang berimigrasi dan menetap di wilayah 

India sejak awal Hijriah (abad ke-7 M). Namun, yang menyebarkan Islam ke 

Nusantara bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang 

telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur termasuk Indonesia.73 

Teori Pijnappel kemudian dikembangkan oleh Snouck Hurgronje yang 

berpendapat bahwa begitu Islam berpijak kokoh di beberapa kota pelabuhan anak  

Benua India, banyak diantara mereka yang tinggal di India sebagai pedagang. 

Kemudian pedagang India melakukan hubungan perdagangan dengan Nusantara 

sehingga mengakibatkan terjadinya asimilasi dengan pedagang Nusantara dengan 

demikian penyebar pertama Islam di Nusantara adalah para pedagang India. 

Kemudian disusul orang-orang Arab kebanyakan keturunan Nabi Muhammad 

saw. oleh karena banyak di antara mereka yang menggunakan gelar sayid atau 

syarif. mereka menyelesaikan penyebaran Islam di Nusantara. Orang-orang Arab 

ini muncul di Nusantara baik sebagai “pendeta” (Priests) maupun sebagai 

“pendeta atau penguasa” (priest-princes) atau Sultan.74 Snouck Hurgronje tidak 

menyebut secara eksplisit dari wilayah India Selatan yang di pandang sebagai asal 

                                                             

73Adi Sudirman, Sejarah Lengkap Indonesia dari Era Klasik hingga Terkini (Cet. l; 
Jogjakarta: DIVA Press, 2014), h. 147  

74C. S. Hurgronje, Verspreide Geschriften  (Cet. VI; Den Haag: Nijhoff, 1924), h. 7  
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Islam di Nusantara. Tetapi abad ke-12 M merupakan periode permulaan 

penyebaran Islam di Nusantara.75 

Maquette sejarawan Belanda lainnya, berkesimpulan bahwa tempat asal 

Islam di Nusantara adalah Gujarat.76 Kesimpulan ini didasarkan setelah 

mengamati bentuk batu nisan di Pasai di kawasan Utara Sumatera, batu nisan 

Sultan Malik as-Saleh, yang wafat pada tanggal 17 Zulhijjah 831 H/ 27 september  

1428 M. Batu nisan tersebut  sangat mirip dengan batu nisan lain yang ditemukan 

di makam Maulana Malik Ibrahim (w. 822 H/ 1419 M) di Gresik, Jawa Timur. 

Dari hasil penelitian tersebut sama bentuknya dengan batu nisan yang terdapat di 

Cambay Gujarat. Berdasarkan contoh-contoh batu nisan ini sehingga Maquette 

berkesimpulan bahwa batu nisan yang buat di Gujarat dihasilkan bukan hanya 

untuk pasar lokal, tetapi juga untuk di impor kekawasan lain, termasuk Sumatra 

dan Jawa. Selanjutnya, dengan mengimpor batu nisan dari Gujarat, orang-orang 

Nusantara juga memeluk Islam dari sana.   

2. Teori Persia 

Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Nusantara 

berasal dari Negara Persia atau parsi (Iran). Pencetus dari teori ini adalah Hoesein 

                                                             
75Azyumardi  Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah  dan Kepulauan Nusantara Abad XVII 

dan XVII: Akar Pembaharuan Islam Indonesia (Cet. l; Jakarta: Kencana, 2013), h. 3 

76J.P. Maquette, De Graftteene te pase en Grisse vergeleken met dergegelijke monumenten  
uit Hinduostan, TBK, 54 1912), h. 536  
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Djajaningrat,77 sejarawan asal Banten. Hoesein Djajaningrat memberikan 

argumentasi dan lebih menititberatkan analisisnya pada kesamaan budaya dan 

tradisi yang berkembang antara negara Persia dan Nusantara. Tradisi tersebut 

antara lain: tradisi merayakan 10 Muharram atau hari Asyura sebagai hari suci 

kaum Syi’ah atas kematian Husein bin Ali, cucu Nabi Muhammad saw. seperti 

yang berkembang dalam tradisi tabut78 di Pariaman Sumatera Barat. Tradisi lain 

adalah ajaran mistik yang  memiliki banyak kesamaan, misalnya antara ajaran 

Syekh Siti Jenar dari Jawa dengan ajaran Sufi al-Hallaj dari Persia. Syekh Siti 

Jenar dan al-Hallaj  keduanya mati dihukum oleh penguasa setempat karena 

ajaran-ajaranya dinilai bertentangan dengan ketauhidan Islam (murtad) dan 

membahayakan stabilitas kehidupan sosial dan agama.79   

3. Teori Cina 

Teori ini dipelopori oleh Slamet Muljana80 mengatakan bahwa Proses 

kedatangan Islam di Nusantara berasal dari perantau Cina. Orang-orang Cina 

telah berhubungan dengan masyarakat pribumi jauh sebelum Islam di kenal di 

Nusantara. pada masa Hindu-Budha, etnis Cina telah berbaur dengan penduduk 

pribumi, terutama melalui kontak dagang. Kesultanan Demak yakni Raden Patah 

                                                             
77Hoesein Djajaningrat, Islam In Indonesia, Islam The Traight Path  (New York: Ronald 

Press, t. t), h. 376  
78Tabut (keranda) diambil dari bahasa Arab yang di translasi melalui bahasa Persia  
79Adi Sudirman, Sejarah Lengkap Indonesia dari Era Klasik hingga Terkini (Cet. l; 

Jogjakarta: DIVA Press, 2014), h. 149  
80Slamet Muljana, Runtuhnya Keradjaan Hindu Djawa dan Timbulnya Negara-negara Islam 

di Nusantara (Djakarta: Bhatara, 1968), h.     
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merupakan keturunan atau peranakan Cina. Ibunya disebutkan berasal dari Campa 

(Cina bagian Selatan).  

4. Teori Makkah 

Proses masuknya Islam di Nusantara langsung dari Mekah atau Arab. 

Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 M.81 tokoh yang 

memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau palin 

populer di kenal dengan nama Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan 

Indonesia. Hamka mengemukakan pendapatnya ini pada tahun 1958 M, ia 

menolak seluruh anggapan para sarjana Barat yang mengatakan bahwa Islam 

datang ke Nusantara tidak langsung dari Arab. Argumentasi yang dijadikan bahan 

rujukan Hamka adalah sumber lokal Indonesia dan sumber Arab.82 Menurutnya 

motivasi awal kedatangan orang Arab bukan dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, 

melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam dengan bukti 

jalur pelayaran yang ramai dan bersifat internasional sudah mulai jauh sebelum 

abad ke-13 M yaitu sudah ada pada abad ke-7 M melalui selat Malaka yang 

menghubungkan Dinasti Tang di Cina (Asia Timur), Sriwijaya di Asia Tenggara 

dan Bani Umayyah di Asia Barat.83  

                                                             
81Daud Ali M, Hukum Islam Pengantar; Hukum dan Tata Hukum di Indonesia  (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 1995), h. 209   
82Adi Sudirman, Sejarah Lengkap Indonesia dari Era Klasik hingga Terkini . h. 146 
83A. Hasymy, Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia (Cet, V; Jakarta: 

Rajawali Pers, 2012), h. 358  
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Adapun yang menjadi  alasan-alasan Hamka antara lain: yang pertama, 

Ibnu Batutah dalam buku perjalanannya telah menyaksikan bahwa raja Samudra 

Pasai bermazhab Syafi’i dan mazhab Syaifi’i ini merupakan mazhab terbesar  di 

Mesir. Dan raja selalu mengikuti musyawarah ulama-ulama Syafi’i yang ada 

dalam kerajaanya. Yang kedua, gelar yang dipakai oleh raja-raja Samudra Pasai 

ialah gelar raja Mesir seperti, al-Malik. Semua gelar ini dipakai oleh raja-raja 

Pasai. Tiruan gelar ini tidak terdapat di Iran, ataupun di India. Gelar Syah baru 

dipakai oleh raja-raja Malaka pada permulaan abad XV M. artinya pengaruh 

India, Persia datang kemudian dari pengaruh Arab, yaitu Mesir dan Makkah. 

Yang ketiga, orang mengemukakan alasan, bahwa pengaruh India dapat 

dibuktikan pada batu-batu nisan dan kuburan-kuburan tua di Gresik dan Pasai. 

jika orang Indonesia membeli batu nisan di Gujarat yang pembuatannya lebih 

bagus, bukan berarti mereka mempelajari Islam disana. Yang keempat, mistik 

(tasawuf) India dan Persia sangat besar pengaruhnya di Indonesia, oleh karena itu 

Islam disini lain dari pada yang ditanah Arab.  

Menurut Hamka, jika dipelajari riwayat perkembangan tasawuf 

seluruhnya tidak dapat dikatakan, bahwa Islam di Indonesia saja yang lain 

coraknya pada masa itu daripada Islam di tempat lain. Melainkan corak berpikir 

seluruh dunia Islam pada masa itu, baik di Asia Tenggara maupun di Arab, Syam, 

Bagdad, Mesir, India, Persia dan Indonesia semuanya adalah corak tasawuf yang 

sebagian besar telah menyeleweng dari ajaran Nabi Muhammad saw. oleh karena 
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itu tepat jika dikatakan Islam di Indonesia jadi lain dari aslinya, karena pengaruh 

dari India dan Persia.84                      

Sejarawan Barat melakukan upaya yang sangat sistematik untuk 

menghilangkan keyakinan negeri-negeri melayu tentang hubungan antara 

Nusantara dengan Arab sebagai sumber utama Islam di Indonesia dalam 

menimba ilmu agama. Pandangan ini hampir sama dengan teori sufi yang 

diungkapkan oleh A.H. Johns yang mengatakan bahwa para musafirlah (kaum 

pengembara) yang telah melakukan islamisasi awal di Nusantara. Kaum sufi 

biasanya mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Selain itu, sejarawan 

muslim kontemporer seperti Taufiq Abdullah mengompromikan kedua pendapat 

tersebut. Taufiq Abdullah mengatakan benar Islam sudah datang ke Nusantara 

sejak abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 atau 8 Masehi, tetapi baru dianut oleh 

para pedagang di pelabuhan-pelabuhan. Islam di terima secara umum oleh 

masyarakat dan mempunyai kekuatan politik pada abad ke-13 dengan berdirinya 

kerajaan Samudra Pasai. Hal ini terjadi karena arus balik kehancuran Bani 

Abbasiyah di Baghadad oleh Hulagu khan. Kehancuran Bani Abbasyiah di 

Baghadad menyebabkan pedagang muslim mengalihkan aktivitas perdagangan 

ke arah Asia Selatan, Asia Timur dan Asia Tenggara.85    

                                                             
84Baca pidato Dies Natalis Hamka pada. P.T.A.I.N. di Yogyakarta tanggal 26 September 

1959. Lihat Solichin Salam, Sekitar Wali Sanga  (Yogyakarta: Menara Kudus), h. 8     
85Taufiq Abdullah,  (Ed), Sejarah Umat Islam Indonesia  (Majelis Ulama Indonesia, 1991), h. 

29. Lihat juga Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers,2012), 
h.9  
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Selain teori-teori di atas terdapat beberapa teori yang dianggap mempunyai 

peran dominan terhadap masuknya Islam di Nusantara. Menurut Uka Tjanrasasmita 

dan juga Musyrifah Sunanto teori yang dianggap relevan dalam penyebaran Islam di 

Nusantara adalah; Pertama, saluran Islamisasi lewat pedagangan adalah jalur pada 

tahap permulaan. Jalur ini mempergunakan sarana pelayaran. Kedua, dakwah, yang 

dilakukan oleh para mubalig yang berdatangan bersama para pedagang. Para mubalig 

itu bisa jadi para sufi pengembara. Ketiga, perkawinan, yaitu perkawinan antara 

pedagang muslim, mubalig dengan anak bangsawan Indonesia. hal ini akan 

mempercepat terbentuknya inti sosial, yaitu keluarga muslim dan masyarakat muslim. 

Dengan perkawinan tersebut secara tidak langsung status sosialnya dipertinggi 

dengan sifat kebangsawanan. Terlebih lagi kawin dengan putri raja, maka keturunan 

akan menjadi pejabat, putra mahkota kerajaan, syahbandar, qadi, dan lain-lain.86 

Keempat, pendidikan. Setelah kedudukan para pedagang mantap, mereka menguasai 

kekuatan ekonomi di Bandar-bandar seperti Gresik. Dan pusat perekonomian 

berkembang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran Islam. Samudra Pasai 

merupakan pusat pendidikan dan dakwah Islam yang pertama yang didatangi oleh 

para pelajar-pelajar dan mengirim mubalig di tingkat lokal, diantaranya mengirim 

Maulana Malik Ibrahim ke Jawa. Selain menjadi pusat pendidikan, di Jawa juga 

terdapat pesantren yang merupakan markas lahirnya kader-kader politik.87 Kelima, 

                                                             

86Uka Tjanrasasmita, Sejarah Nasional III (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
1976), h. 86. Lihat juga Musrifa Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia. h. 12   

87Taufik Abdullah, Sejarah Umat Islam Indonesia (Majelis Ulama Indonesia, 1991), h. 39 
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tasawuf dan tarekat. Keenam, kesenian. Saluran yang banyak sekali dipakai untuk 

penyebaran Islam di Jawa adalah seni dan di pergunakan dalam banyak cabang untuk 

islamisasi, seperti seni arsitektur, gamelang, wayang, nyanyian dan seni busana.                   

Serupa dengan Uka Tjanrasasmita, Badri Yatim mengemukakan saluran-

saluran islamisasi yang berkembang antara lain; saluran perdagangan, saluran 

perkawinan, saluran tasawuf, saluran pendidikan, saluran kesenian, saluran politik.88 

Menurut M.C. Ricklefs  terdapat dua proses masuknya Islam di Nusantara antara lain; 

Pertama, penduduk pribumi mengalami kontak dengan agama Islam dan 

menganutnya. Kedua, orang-orang Asia, (Arab, India, Cina dan lai-lain) yang telah 

memeluk agama Islam tinggal secara tetap di suatu wilayah Indonesia, kawin dan 

berasimilasi menjadi penduduk lokal.89 Selain itu, Noorduyn juga mengemukakan  

tentang teori islamisasi antara lain: pertama, kedatangan Islam. kedua, penerimaan 

Islam. ketiga, pembentukan kerajaan yang bercorak Islam. dalam penggunaan teori 

yang diungkapkan oleh Noorduyn ini bukanlah suatu hal yang sudah finis namun 

tidak menutup kemungkinan, juga menggunakan teori-teori Islamisasi yang lain.        

Menyangkut uraian diatas, para sejarawan mencoba menjelaskan kenapa 

Islam mampu hadir sebagai agama mayoritas terbesar di Nusantara, dan perlu 

mengemukakan berbagai teori. Sebagian para ahli mengatakan Islam dapat cepat 

menyebar disebabkan Islam yang dibawah oleh kaum pedagang maupun para da’i dan 

Ulama, mereka semua menyiarkan suatu rangkain ajaran serta gaya hidup yang secara 

                                                             

88Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 203  
89M. C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern (Jakarta: Serambi, 2008), h. 3 
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kualitatif lebih maju dari pada peradaban yang ada. Menurut J. C. Van Leur telah ada 

koloni Arab di barat laut Sumatra yaitu di Bairus.90 Dan menurut Taufik Abdullah 

belum terbukti tempat tersebut di singgahi oleh para pedagang muslim. Baru pada 

zaman berikutnya penduduk pribumi ada yang memeluk Islam. dan setelah pedagang 

asing tersebut memperkenalkan Islam sekaligus mendapatkan keutungan ekonomi  

dan politik terhadap masyarakat pribumi dengan demikian, bagi saudagar muslim, 

jalur perdagangan merupakan jalur dakwah, disamping sebagai motif ekonomi 

mereka juga menjalangkan tanggungjawabnya sebagai seorang muslim untuk 

menyampaikan kebenaran.    

Selain teori diatas ada juga teori yang diungkapkan oleh Snouck Hourgronye 

yang dikutib oleh Syamsul Wahidin dan Abdurahman91 dalam tulisannya De Islam in 

Nederlandsch Indie mengemukakan pengamatannya bahwa agama Islam yang 

diterima oleh penduduk pribumi sebelumnya telah mengalami penyesuaian dengan 

agama Hindu sehingga dengan mudah menyelaras dengan agama Hindu campuran 

yang ada di Jawa dan Sumatra. Lebih lanjut Wahidin mengatakan Islam masuk di 

Nusantara lebih menonjol aspek mistik dibandingkan aspek hukum. Ini dapat 

dimaklumi karena peran mistik dari masa pra Islam dan ajaran dari Hindu Budha 

sangat besar pengaruhnya sebelum datangnya Islam. berbeda dengan pendapat diatas, 

S.M.N Al-Attas mengatakan bahwa pada tahap pertama kedatangan Islam yang 

                                                             

90J. C. Van Leur, Indonesia Trade and Society, (Bandung: Sumur Badung, 1960), h. 91   
91Syamsul Wahidin dan Abdurahman, Perkembangan Ringkas Hukum Islam di Indonesia 

(Jakarta: Akademika Presindo, 1984), h. 19  
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sangat menonjol adalah aspek hukumnya bukan aspek mistik dengan alasan bahwa 

kecenderungan penafsiran al-Qur’an secara mistik itu baru terjadi antara tahun 1400-

1700 M.92  

N. A. Baloch mengemukakan bahwa umat Islam memiliki navigator dan 

pedagang muslim yang dinamik dalam penguasaan maritim dan pasar.93 Melalui 

aktifitas ini menunjukan bahwa, ajaran Islam mulai dikenalkan di sepanjang jalan laut 

niaga di pantai-pantai tempat persinggahan hingga kepedalaman.94 Hal ini dibuktikan 

dengan berdirinya Kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Demak, 

Mataram, bukti berdirinya kerajaan Islam menunjukan bahwa penyebaran awal Islam 

di Nusantara dilakukan oleh para pedagang melalui jalur maritim.       

B. Penerimaan  Islam 

Keberhasilan proses islamisasi di Nusantara menyebabkan agama Islam 

sebagai pendatang, untuk mendapatkan simbol-simbol kultural yang selaras dengan 

kemampuan dan pemahaman masyarakat yang  akan dimasukinya dalam pengakuan 

dunia Islam. langkah ini merupakan salah satu watak Islam yang pluralistik yang 

dimiliki semenjak awal kelahiranya.95 Penerimaan Islam pada tahap ini, ditandai 

                                                             

92S.M.N Al-Attas, Prelimentery Statement On a General Theory of the Islamization of the 
Malaysia-Indonesia (Kualalumpur, Archipelago, 1969), h. 29. Lihat juga, Ajid Thohir, Perkembangan 
Peradaban di Kawasan Dunia Islam; melacak akar-akar Sejarah, Sosial, Politik dan Budaya Umat 
Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 292  

93N. A. Baloch, The Advent of Islam in Indonesia; National Institute of Historical and 
Cultural Research (Islamabad, 1980), h. 1 

94N. A. Baloch, The Advent of Islam in Indonesia, h. 2 
95

Ahmad Sugiri,” Proses Islamisasi dan percaturan Politik Umat Islam di Indonesia”, Al-
Qalam, no. 59 (Serang: IAIN SGD, 1996), h. 43  
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dengan masuknya Islam beberapa orang penduduk asli atau pribumi. Dalam tahap 

penerimaan Islam ini terjadi transformasi kebudayaan dari sistem keagamaan lokal 

kepada sistem agama Islam sehingga disebut dengan revolusi agama. Transformasi 

masyarakat pribumi kepada agama Islam berbarengan dengan masa perdagangan, 

ketika Asia Tenggara mengalami peningkatan posisi dalam perdagangan Timur-

Barat. Wilayah pesisir muncul dan berkembang menjadi pusat perdagangan, 

Menurut Van Leur bahwa motif ekonomi dan politik dalam proses islamisasi 

penduduk Nusantara. para pedagang Muslim yang menyebarkan Islam sembari 

melakukan perkawinan dengan keluarga bangsawan lokal sehingga memungkinkan 

mereka atau kerturuna mereka pada akhirnya mencapai kekuasaan politik yang dapat 

digunakan untuk penyebaran Islam, sehingga komunitas-komunitas Muslim pun 

tercipta, dan pada giliranya memaikan peran besar dalam penyebaran Islam.96 Selain 

Van Leur, Schrieke mengatakan bahwa motif penyebaran Islam dikalanngan rakyat di 

Nusantara. kaum pribumi umumnya termotivasi masuk Islam karena penguasa 

mereka telah memeluk Islam. selain itu penyebaran dan ekspansi Islam merupakan 

hasil dari pertarungan antara Islam dan Kristen untuk mendapatkan penganut-

penganut baru di kawasan ini.97   

Teori yang lebih masuk akal dengan tingkatan lebih luas disajikan oleh A. H. 

John. Mengatakan bahwa, para pedagang memainkan perang penting dalam 

penyebaran Islam. para sufi pengebara berhasil mengislamkan sejumlah besar 

                                                             

96J.C. Van Leur, Indonesia Trade and Society (Den Hoeve: Van Hoeve, 1955), h. 110   
97Schrieke, Indonesia Sosialogical Studies (Cet, ll; ), h. 232  
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penduduk Nusantara pada abad XIII. Faktor utama keberhasilan konversi adalah 

kemampuan para sufi menyajikan Islam dalam kemasan aktratif, menekankan 

kesesuaian kepercayaan praktik agama lokal. Dengan menggunakan tasawuf  sebagai 

sebuah kategori dalam literatur sejarah Nusantara.98  

Azyumardi Azra mengatakan terjadinya konversi massal masyarakat 

Nusantara kepada Islam karena beberapa sebab diantaranya, sistem keimanan Islam 

yang portabilitas, asosiasi Islam dengan kekayaan, pengajaran tentang moral dan 

memperkenalkan tulisan. Melalui sebab ini Islam cepat mendapat banyak pengikut.99 

Dalam bidang teologi monoteisme jika dibandingkan dengan politeisme, kehidupan 

masyarakat tanpa kasta, Islam lebi maju dan mendasar dari pada mistik pribumi yang 

dipengaruhi mistik Hindu Budha. Najib al-Attas mengatakan bahwa pengaruh Islam 

sangat besar. Islam telah mengubah kehidupan sosial budaya dan tradisi kerohanian 

masyarakat pribumi. 

secara perlahan dan bertahap, tanpa menentang, terhadap kultur masyarakat 

sekitar, Islam hadir penuh dengan rasa tolerasnsi dan persamaan derajat. Tidak sama 

seperti Hindu-Jawa yang menekankan perbedaan derajat, sehingga ajaran Islam 

mampu menarik perhatian. ditambah lagi kalangan pedagang yang mempunyai 

                                                             
98A. H. John, Sufism as a Categori in Indonesia Literature and History (JSEAH: 1961), h.23  
99Azyumardi Azra, Renaisans Islam Asia Tenggara. h. 64  
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oreantasi kosmopolitan, kemudian menjadi dorongan untuk mengambil alih 

kekuasaan politik dari tangan penguasa sebelumnya.100  

Dari berbagai teori di atas memandang bawah penerimaan Islam di Nusantara 

begitu bervariasi. Dan Azyumardi Azra, cenderung melihat dari perspektif yang lebih 

luas, sehingga mudah dipahami proses konversi dan Islamisasi di Nusantara. terdapat 

sejumlah faktor yang berkaitan satu sama lain, yang mempengaruhi proses yang ada. 

Tetapi, kalau dilihat kompleksitas proses konverensi dan Islamisasi Nusantara ini 

merupakan contoh yang cukup menarik dari tranformasi besar keagamaan antara 

mayoritas penduduknya. 101            

C. Pembentukan Kerajaan Islam 

  Setelah suksesnya tahap kedatangan dan penerimaan Islam  melalui beberapa 

saluran Islamisasi seperti yang dikemukakan diatas tahap selanjutnya adalah 

berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. pengaruh kekuasaan raja sangat 

berperan dalam proses Islamisasi. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka 

rakyat akan megikuti jejak rajanya. Rakyat memiliki kepatuhan yang sangat tinggi 

dan raja sebagai panutan sekaligus menjadi teladan bagi rakyanya.102 Terjadinya 

berubahan dalam term politik yang sebelumnya menggunakan “kerajaan” setelah 

masuknya Islam kemudian berubah dengan  sebutan “Kesultanan”. 

                                                             

100Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers,2012), h. 
22  

101Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah  dan Kepulauan Nusantara Abad XVII 
dan XVII: Akar Pembaharuan Islam Indonesia. h. 19    

102Uka Tjanrasasmita, Sejarah Nasional III . h. 207 



 50 
 

  Menurut Azyumardi Azra103 yang dikutip oleh Samzan Syukur, penggunaan 

term-term Islam dalam institusi politik Islam, meluas ketika institusi politik Islam 

mulai berdiri, langkah penyebaran Islam mulai dilakukan secara besar-besaran ketika 

Islam telah memiliki orang-orang khusus yang menyebarkan dakwah. Setelah fase itu 

kerajaan-kerajaan Islam mulai terbentuk.104 Seperti pada akhir abad XIII yang 

dibuktikan dengan berdirinya kesultanan Samudra Pasai, yang merupakan kerajaan 

Islam yang pertama di Nusantara.105 Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik as-

Saleh, sekaligus sebagai raja pertama yang memerintah di Samudra Pasai. Kemudian 

dilanjutkan dengan kehadiran Kerajaan Ternate pada tahun 1257 M, Kerajaan Malaka 

pada XV, Kerajaan Demak, Kerajaan Aceh, Kerajaan Inderapura, Kerajaan 

Pegaruyung, dan yang terakhir Kerajaan Islam di Kalimanta, Sulawesi dan Kerajaan 

Bima pada abad XVII.106   

  Hubungan antara satu Kerajaan Islam dan kerajaan Islam lainya pertama-tama 

karena persamaan agama. Hubungan itu mengambil bentuk dakwah, Dalam 

perkebangan politik pada masa islamisasi awal di Nusantara, Sultan dibantu oleh 

ulama yang bertindak sebagai penasehat menggunakan agama sebagai sarana untuk 

memperkuat diri dalam menghadapi pihak-pihak atau kerajaan di luar Islam, terutama 

yang mengancam kehidupan politik, ekonomi (perdagangan), dan keagamaan. Hal ini 
                                                             

103Azyumardi Azra, Renaisans Islam Asia Tenggara (Cet, 1; Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 1999), h. 78   

104Taufik Abdullah, Sejarah Umat Islam Indonesia (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1991), 
h. 39  

105Syamsan Syukur, Islamisasi Kedatuan Luwu pada Abad XVII. h. 28  
106Adi Sudirman, Sejarah Lengkap Indonesia dari Era Klasik hingga Terkini . h. 156  
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terlihat sultan-sultan mengadakan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain, misalnya 

kerajaan Pasai mengawinkan putrinya dengan raja muda Malaka yang semula masih 

Hindu sehingga menjadi raja Muslim bernama Megat Iskandar Syah dan diangkat 

sebagai raja pertama Kerajaan Islam Malaka.107 Contoh lain adalah perkawinan 

Meurah Silu raja Samudra dengan putri kerajaan Perlak yang muslimah dan 

menggabungkan kedua kerajaan menjadi kerajaan Samudra Pasai dan Meura Silu 

bergelar Malik as-Saleh sebagai raja pertama Pasai.108 Selanjutnya perkawinan putri 

Trenggono raja Demak dengan Joko Tingkir keturunan Majapahit.109 Dengan adanya 

hubungan seperti ini kerajaan Islam telah mewujudkan idiom cultural yang sama, 

yaitu Islam, hal ini menjadi pendorong terjadinya interaksi budaya yang makin 

erat.110  

  Menurut Taufik Abdullah dalam pembentukan budaya terdapat tiga pola yang 

memperlihatkan bentuknya dalam proses pembentukan Negara. Yaitu pola Pasai, pola 

Jawa, dan pola Malaka. Sejak awal perkembangannya, Samudra Pasai menunjukan 

banyak pertanda dari pembentukan suatu Negara baru. Dalam pola Jawa, Islam 

mendapatkan sistem politik dan struktur kekuasaan yang telah lama mapan, berpusat 

                                                             

107Tome Pires, Suma Oriental ll, no (London: 1944), h. 242  
108A. Hasymy, Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia (Cet, V; Jakarta: 

Rajawali Pers, 2012), h. 372  
109Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam. h. 28  
110Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam. h. 225  
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dikeraton Majapahit. Dan pola Malaka, islamisasi berlangsung dalam  suatu struktur 

Negara yang telah memilki basis legitimasi geneologi.111   

  Dalam teorinya Bandri Yatim yang dikutip oleh Syamsan Syukur, penerimaan 

Islam pada bebeapa tempat di Nusantara memperlihatkan dua pola yang berbeda. 

Pola pertama, Islam diterima terlebih dahulu oleh masyarakat lapisan bawah 

kemudian berkembang dan diterimah oleh masyarakat lapisan atas atau elit penguasa 

kerajaan. Pola kedua, Islam langsung diterima oleh penguasa kerajaan, kemudain 

berkembang pada masyarakat bawah. Pola islamisasi seperti ini hanya dapat 

dilakukan dalam suatu Negara yang telah memiliki legitimasi. Berdasarkan pola 

diatas, maka penyebaran Islam melalui penguasa atau raja, Islam akan lebih cepat 

diterima di kalangan penduduk. 112   

D. Konversi Islam ke dalam Budaya Lokal  

  Agama dan kebudayaan adalah dua hal yang saling mempengaruhi, karena 

terdapat nilai dan simbol. Agama dapat mempengaruhi kebudayaan dalam 

pembentukannya, dan kebudayaan dapat mempengaruhi sistem nilai dan simbol 

agama.113 Kehadiran Islam ditengah masyarakat  yang sebelumnya memiliki nilai-

nilai budaya dan adat istiadat sehingga mengakibatkan terjadinya interakasi antara 

                                                             

111Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam. h. 228  
112Syamsan Syukur, Islamisasi Kedatuan Luwu pada Abad XVII. h. 32  

113Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid: Esai-esai Agama, Budaya dan Politik dalam Bingkai 
Strukturalisme, Trasedental (Bandung: Mizan, 2001), h. 196   
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dua unsur budaya yang berbeda, dalam proses interaksi tersebut, Islam dapat 

mengakomodasi nilai-nilai lokal tampa melakukan perombakan.114    

  Islamisasi dalam pengertian penerimaan Islam, dapat berarti konversi dan juga 

bisa berarti perubahan sosial budaya. Konvesi adalah perpindahan agama atau 

kepercayaan yang dianut sebelumnya kepada agama Islam. sedangkan, islamisasi 

dalam pengertian perubahan sosial budaya, yaitu perubahan yang terjadi secara 

adaptasi atau penyesuaian secara bertahap dari budaya pra Islam ke budaya Islam. 

dalam hal ini, para mubalig Islam tidak melakukan perombakan pada pranata sosial 

budaya yang telah ada, melainkan memberikan nilai-nilai Islam pada pranata lama 

atau menambahkanya dengan pranata yang baru yang berasal dari budaya Islam.115   

  Dalam konteks islamisasi, teori propagasi yang artinya pengembangbiakan 

atau penyebarluasan keyakinan tentang Islam merupakan teori yang digunakan  

dalam melihat proses akulturasi. Islamisasi sebagai proses penyebaran Islam, maka 

proses itu sendiri tidak terlepas dari proses akulturasi, baik antara Islam dan 

budayanya dan masyarakat pribumi dengan kepercayaannya atau keagamaan yang 

sudah ada. Proses akulturasi merupakan usaha masyarakat dalam menyingkapi 

pengaruh kultur dari luar dengan meyesuaikan terhadap nilai atau ideologi baru, 

penyesuaian ini berdasarkan kondisi disposisi dan referensi kulturnya. Dengan proses 

akulturasi tersebut maka akan muncul proses seleksi sesuai dengan lokasi sosio 

                                                             

114Fauzi Abubakar, Interaksi Islam dengan Budaya Lokal 21, no. 1 (Juni, 2016), h. 21  
115Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI sampai Abad XVII) (Cet, ll; 

Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 6 
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historis dari masing-masing golongan tersebut.116 Proses akulturasi ini, dapat 

menyebabkan adanya spektrum variasi-variasi sikap kultur  yang ditunjukan mulai 

dari penolakan sampai peneriman penuh dengan adaptasi.  

  kehadiran varian-varian sifat masyarakat pribumi dalam menerima Islam, 

karena masing-masing wilayah memiliki karasteristik budaya yang berbeda-beda 

sebab dipengaruhi oleh berbagai jenis kebudayaan asing sebelum terjadinya 

islamisasi. Musyrifah Sunanto dalam teorinya mengatakan bahwa Islam tasawuf  

dengan segala penafsiran mistisnya terhadap Islam, dalam beberapa segi tertentu 

cocok dengan latarbelakang masyarakat setempat  yang dipengaruhi olek aksetisme117 

Hindu-Budha dan singkretisme kepercayaan lokal. juga karena tarekat sufi cenderung 

bersifat toleran terhadap pemikiran dan praktik tradisional.118  

  Mengapa Islam mampu membentuk tradisi baru di Nusantara? Syamsan 

Syukur mengatakan bahwa terdapat dua faktor yang melatarbelakangi hal tersebut: 

pertama, sifat Islam yang universal dan mengajarkan persamaan dan kebebasan serta 

sifat sufistik yang mampu mengakomodasi kepercayaan lama, kedua, para penyebar 

Islam, baik para saudagar maupun di kalangan peduduk setempat. Hubungan antara 

keduanya sangat erat karena Islam merupakan ajaran yang universal mewajibkan para 

                                                             

116Syamsan Syukur, Islamisasi Kedatuan Luwu pada Abad XVII. h. 34  
117Aksetisme berasal dari bahasa Yunani yang artinya askesis olah raga atau latihan atau 

pertarakan yang merupakan suat gaya hidup bercirikan laku tirakan berpantang kenikmatan-
kenikmatan duniawi yang sering kali dilakukan untuk mencapai maksud-maksud rohani. Aksetisme 
mereka memilki gaya hidup yang sangat bersahaja, menolak terhadap harta bendadan kenikmatan 
jasmani dan selalu merenungi perkara-perkara rohani. Lihat juga, Richard Finn, Asceticism in the 
Graeco Roman Word (Camridge: University Press, 2009), h. 97    

118Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam. h. 12  
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penganutnya untuk ikut menyebarkan ajaran Islam kepada orang lain dengan cara 

damai.119 Menyingkapi berbagai pendapat diatas, Islam sebagai agama universal 

merupakan rahmat bagi semesta alam dan kehadiranya di muka bumi, Islam berbaur 

dengan budaya lokal suatu masyarakat (lokal culture), oleh karena terjadinya 

interaksi antara Islam dengan budaya masyarakat setempat sehingga agama mampu 

memberikan warna spirit pada kebudayaan masyarakat.120    

  Adapun hal yang harus dipahami dalam hal ini antara lain: Pertama, Islam 

sebagai realitas budaya yang disebut dengan (little tradition) atau tradisi kecil, dan 

yang kedua, Islam sebagai konsepsi sosial budaya (Great tradition) atau tradisional 

besar. Dalam konteks inilah Islam sebagai agama dan sekaligus menjadi budaya 

masyarakat. Proses konversi Islam dengan budaya lokal menunjukan bahwa Islam 

dapat diakomodir oleh nilai-nilai lokal dan pada sisi lain Islam berusaha 

mengakomodir nilai-nilai lokal. proses inilah yang disebut dengan pribumisasi Islam, 

yaitu bagaimana Islam sebagai ajaran yang normatif diakomodasikan kedalam budaya 

lokal tampa kehilangan identitas masing-masing. 

   

 

 

 

 

                                                             

119Syamsan Syukur, Islamisasi Kedatuan Luwu pada Abad XVII. h. 36  
120Fauzi Abubakar, Interaksi Islam dengan Budaya Lokal 21, no. 1 (Juni, 2016), h. 24  
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BAB III 

MBOJO (BIMA) PRA ISLAM 

A. Tinjauan Umum Dana Mbojo (Bima) 

1. Asal Usul Nama Daerah Bima 

Kelaziman pemberian nama suatu daerah atau wilayah bertujuan untuk 

mengabadikan suatu kejadian yang begitu penting di dalam daerah tersebut. Nama 

mengandung nilai-nilai etik dan sejarah bagi masyarakat dan tokoh pencetusnya. 

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Kerajaan Bima sekarang lebih 

terkenal dengan sebutan daerah Tingkat II Kabupaten Bima mempunyai dua nama 

yaitu Mbojo dan Bima. Kedua nama ini sudah dipergunakan sejak kerajaan Bima ini 

lahir. Nama Mbojo sering digunakan bila menyebutnya dalam bahasa daerah atau 

bahasa lokal daerah Bima itu sendiri. Dalam cerita legenda tentang kedatangan Sang 

Bima di pulau Satonda yang terletak disebelah barat laut Pulau Sumbawa dekat 

gunung Tambora, Sang Bima bertemu dengan seekor Naga bersisik emas, dan karena 

kekuatan pandangan Sang Bima seekor Naga tesebut hamil dan melahirkan  seorang 

anak putri yang cantik yang bernama putri Tasi Sari Naga.121  

Sang Bima melalui perkawinannya dengan sang putri tentunya akan 

menyesuaikan diri dengan tatakrama daerah Bima, sehingga menyebut istrinya 

                                                             

121Tawalinuddin Haris, “Kesultanan Bima di Pulau Sumbawa” 8, no. 1 (2006): h. 17. Lihat 
juga Abdullah Tajib, Sejarah Bima Dana Mbojo, h. 42      

56 
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dengan panggilan bahasa Bima Sia Doho Siwe.122 Panggilan ini berlaku umum untuk 

perempuan Bima. Di negerinya tanah Jawa Sang Bima menyebut istrinya dengan 

sebutan bojo.123 Sang Bima tidak menggunakan bahasa sia doho siwe sebagaimana 

lajimnya panggilan untuk para suami kepada istrinya di Bima namun, Sang Bima 

memanggil istrinya dengan sebutan bojo dengan pengucapan Mbojo. Untuk 

menghormati istrinya selaku pemilik daerah Sang Bima mengabadikan nama istrinya 

atau bojonya  dengan nama Mbojo atau Dana Mbojo.124 Dari hasil perkawinannyan 

Putri Tasi Sari Naga dan Sang Bima sehingga melahirkan dua orang putera yang 

bernama Indra Zamrut dan Indra Komala. Kedua putera Sang Bima tersebut menjadi 

cikal bakal keturunan raja-raja Bima.  

Dalam buku yang dikarang oleh M. Fachri Rachman di katakan bahwa kata 

Mbojo itu berasal dari kata babuju (dana ma babuju) yaitu puncak gunung (tanah 

tertinggi) kata Mbojo berasal dari bahasa Bima kuno. daerah pegunungan dan juga 

masyarakat menyebut puncak gunung dengan kata Buju. Dan pada masa kerajaan 

menjadi  tempat bersemayamnya para raja-raja ketika saat dilantik dan disumpah 

yang berada di luar istana.125 Sedangkan nama Bima dipergunakan bila menyebut 

                                                             

122Sia Doho Siwe merupakan panggilan lokal untuk daerah Bima terhadap perempuan Bima. 
Lihat Abdullah Tajib, Sejarah Bima Dana Mbojo. h. 45     

123Bojo berasal dari kata suami atau istri dalam bahasa jawa, bisa juga diartikan sebagai pacar  
124Abdullah Tajib, Sejarah Bima Dana Mbojo (Jakarta: PT Harapam Masa PGRI, 1991), h. 45 
125M. Fachrir Rachman, Islam di Bima Kaian Historis Tentang Proses Islamisasi dan 

Perkembangan Sampai Masa Kesultanan h. 21, lihat Ahmad Amin, Ringkasan Sejarah Bima (Bima: 
Kantor Kebudayaan Kabupaten Bima, 1971), h. 9 
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daerah ini dalam bahasa Indonesia dan juga untuk mengabadikan nama Sang Bima.126 

Sang Bima merupakan tokoh yang berasal dari luar daerah dan dinyatakan sebagai 

nama daerah Bima.   

Sang Bima dan puteri Tasi Sari Naga merupakan personifikasi dua tokoh 

terpandang di dalam masyarakat. Tokoh laki-laki penguasa dari Jawa memiliki fungsi 

dan kekuasaan serta sikap dan kesaktian yang dapat disejajarkan dengan Sang Bima 

salah satu tokoh dalam cerita pewayangan Jawa, sehingga digelari dengan nama Sang 

Bima. Dalam perkembangan kerajaan Bima hanya mengenal tokoh tersebut dengan 

nama Sang Bima yang beragama Hindu, sedangkan puteri Tasi Sari Naga merupakan 

lambang putri yang rupawan. 

Dari berbagai persepsi diatas setelah dikaji lebih mendalam nama Mbojo itu 

berasal dari kata babuju yang artinya tanah ketinggian yang merupakan tempat 

pelantikan para raja-raja, dari kata babuju tersebut sehingga berubah pengucapanya 

menjadi Mbojo, sebagaimana yang diutarakan oleh Ahmad Amin, bahwa Dana 

Mbojo mengandung arti tanah yang berundak-rundak, pegununan yang menyatu 

antara satu dengan yang lain.  Jadi kata babuju merupakan nama yang diberikan oleh  

masyarakat tempo dulu sebelum kehadiran sang Bima sehingga dalam 

perkembangannya lebih populer dengan sebutan Dana Mbojo.  

 

 

                                                             

126Abdullah Tajib, Sejarah Bima Dana Mbojo, h. 41-42   
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2. Perkembangan Kerajaan Bima Pra Islam 

Dalam perkembangan sejarahnya, daerah Bima telah mengalami bermacam-

macam bentuk dan sistem pemerintahan yang disesuaikan dengan kondisi sosiologis 

masyarakat pada masing-masing zamannya.127 secara sistimatis sistem politik 

pemerintahan yang  pernah tumbuh dan berkembang di Bima antara lain sebagai 

berikut:  

a. Masa Naka  

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pola masyarakat Bima pada 

zaman Naka sedikit mendapat kesulitan karena informasi dan data yang kurang. Kitab 

BO kebanyakan mencatat kejadian-kejadian pada zaman Islam. hanya sedikit sekali 

mencatat kejadian sebelumnya. Masa Naka bisa dikatakan sebagai masa yang penuh 

misteri dalam sejarah daerah Bima karena ilmu sejarah tidak akan mampu 

mengungkapkan rahasia yang terkandung  di dalamnya, sebab pada masa ini tidak ada 

sedikitpun data tertulis untuk menjadi bukti, baik berupa naskah kuno maupun 

prasasti seperti masa Ncuhi dan kerajaan. Sehingga masa Naka disebut dengan zaman 

pra sejarah. Yang mampu memberikan sedikit informasi tentang masa Naka adalah 

para arkeologi melalui penelitian terhadap benda-benda pada masa Naka. 

Dari hasil penelitian para arkeolog dari Balai Arkeologi Dempasar Bali, 

mereka melakukan penelitian pada situs Wadu Nocu Renda dan Wadu Nocu Ncera di 

kecamatan Belo dapat diketahui bahwa kurang lebih 500 tahun sebelum masehi di 

                                                             

127M. Hilir Ismail, Peranan Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara  (Cet, 1 ; 
Mataram: Lengge, 2014), h. 22  



 60 
 

Bima sudah ada kehidupan.128 Pada masa Naka manusia masih hidup nomaden, 

berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dan selalu hidup berkelompok. 

Setiap kelompok di pimpin oleh Naka (Kepala Suku). Dalam kehidupannya mereka 

belum mengenal pertanian dan peternakan, apa lagi perdagangan dan perindustrian. 

Semua yang menjadi kebutuhan hidup hanya diperoleh dengan cara berburuh dan 

mengumpulkan hasil alam yang ada di sekitarnya (food gathering). 

Dalam proses pemilihan kepala kelompok, mereka dipilih berdasarkan 

musyawarah dan setelah terpilih akan menjalankan tugas dan tanggung jawab 

berdasarkan asas dan nilai-nilai yang ada. Dalam hal ini kepala kelompok (Naka) 

tidak sama seperti raja dalam ideologi Hindu. Walau mendapat kedudukan istimewa, 

namun haknya sama dengan masyarakat biasa. Menurut Prof. Dr. Priyohutomo, 

kepala suku dalam sejarah lokal Bima disebut Naka tidak lain dan tidak bukan orang 

yang faham tentang agama Makakamba dan Makakimbi serta adat istiadat dan 

peraturan-peraturan yang ada di dalam suku tersebut, lebih lanjut dikatakan walaupun 

dianggap memiliki kekuatan gaib dan kepandaian serta mendapat kedudukan yang 

istimewa, namun tetap dipandang sebagai anggota suku biasa.129  

Jadi seseorang yang diangkat sebagai Naka bukanlah orang biasa dan 

sembarangan, melainkan seseorang yang betul-betul luas pengetahuannya dan faham 

                                                             

128M. Hilir Ismail, Kebangkitan Islam di Dana Mbojo (Bima) (1540-1950), h. 19   
129Dr. Priyoutomo, Sejarah Kebudayaan Hindu 1 dan 2, Jakarta: Groningen, 1953), h. 13   
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tentang agama atau kepercayaan Makakamba dan Makakimbi, adat istiadat serta 

memiliki kekuatan gaib.130    

b. Masa Ncuhi 

Masa transisi zaman Naka (pra sejarah) kezaman Ncuhi, merupakan peralihan 

yang sistimatis dalam struktur pemerintahan Dou Mbojo (orang Bima), telah di kenal 

dengan pembagian wilayah berdasarkan kekuasaan yang bersifat lokal pada masa itu 

telah ada kelompok masyarakat yang sudah hidup teratur dalam pemerintahan 

Ncuhi.131 Dalam sejarah masyarakat Bima. masa Ncuhi merupakan masa yang 

menjadi pelekat dasar bagi proses transformasi sosial.132 Kata Ncuhi secara etimologi 

berasal dari bahasa Mbojo yang berarti awal kehidupan. Dalam bahasa flora di jumpai 

kata Ncuri yang artinya awal pertumbuhan tunas muda yang keluar dari batang 

tanaman (tunas). Kata Ncuri mempunyai persamaan arti dengan kata Ncuhi. Secara 

terminologis kata Ncuhi mengandung dua pengertian, yang pertama kepala 

pemerintahan dan agama, menggantikan posisi Naka  pada zaman pra sejarah dan 

kekuasaannya lebih luas dibanding wilayah kekuasaan Naka. Yang kedua adalah 

nama masa atau zaman yang berlangsung sejak berakhirnya masa Naka pada abad ke 

8 M sampai pada berlakunya sistim pemerintahan kerajaan pada abad 11 M.  

                                                             

130M. Hilir Ismail, Kebangkitan Islam di Dana Mbojo (Bima) (1540-1950), h. 21  
131Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek 

Penelitian dan pencatatan Kebudayaan Daerah, Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat (Depdikbud, 
1978), h. 58  lihat juga Junaidi, Kesultanan Bima (Suatu Tinjauan Ketatanegaraan Islam tahun 1633-
1951), h. 33    

132Syarifuddin Jurdi, Islamisasi dan Penataan Ulang Identitas masyarakat Bima (Cet. 1; 
Makassar: Aluddin University Press, 2011), h. 39  
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Dalam bukunya Abdullah Tajib pengertian Ncuhi diterangkan dalam bahasa 

Mbojo sebagai berikut:  

“Ndei tangara kai Ncuhi ededu dumu dou, ina mpu’u na ba weki ma rimpa 
ndi batu weata lelena, ndei siri weata nggawona.” 

 
Artinya:  

“yang disebut dengan nama Ncuhi adalah orang yang mulia (kepala suku), 
cikal bakal kita semua untuk di teladani tingkah lakunya, dan kita bisa 
bernaung di bawah kebijak sanaanya.”

133     
  
Wilayah kekuasaan Ncuhi meliputi pegunungan yang luas. Untuk 

memisahkan wilayah kekuasaan masing-masing Ncuhi disebutkan nama gunung atau 

lembah yang dikuasainya. Dengan dasar inilah maka tanah Bima dibagi atas daerah 

yang dikuasai oleh para Ncuhi-ncuhi tersebut: Ncuhi Dara memegang kekuasaan 

wilayah tengah, Ncuhi Parewa memegang kekuasaan wilayah selatan, Ncuhi Padolo 

memegang kekuasaan wilayah barat, Ncuhi Banggapupa memegang kekuasaan 

wilayah utara, Ncuhi Dorowoni memegang kekuasaan wilayah timur.134 

Deferensiasi tugas dalam kordinasi antara lima Ncuhi, sehingga terbentuklah 

dibawah kekuasaan yang disepakati melalui musyawarah. Maka kelima pimpinan 

Ncuhi, yakni Ncuhi Dara, Parewa, Padolo, Banggapupa dan Dorowoni bersama 

pimpinan daerah yang lebih rendah tingkatanya mengadakan musyawarah besar 

bertujuan untuk membentuk federasi antara lima Ncuhi dan menunjuk Ncuhi Dara 

sebagai kepala federasi. Pembagian wewenang ditetapkan. Dewan pemerintah 

                                                             

133Abdullah Tajib, Sejarah Bima Dana Mbojo, h. 48  
134

Lalu Safi’i dan Imran, Pesona Kabupaten Bima (Cet, I; Jakarta: PT. Ardadizya Jaya. 2000), 
h. 37  
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federasi dibentuk dengan nama “Dari Ncuhi” kemudian disebut “Dari Mbojo” 

dengan komposisi sebagai berikut: 

1) Kepala federasi   : Ncuhi Dara 

2) Bicara Mbojo  : Ncuhi Dorowoni 

3) Bumi Luma Mbojo : Ncuhi Banggapupa 

4) Bumi Luma Bolo : Ncuhi Padolo 

5) Bumi Luma Belo : Ncuhi Parewa  

Dewan pemerintah Dari Mbojo ialah lembaga yang memegang kekuasaan 

tertinggi dalam federasi dan berwewenang untuk mengatur hubungan keluar, 

hubungan dengan orang asing atau dengan kerajaan tetangga. Dewan diberi 

wewenang menangani urusan kedalam anggota federasi sepanjang urusan itu 

menyangkut kepentingan bersama. Dewan tidak boleh mencampuri urusan masing-

masing anggota, dengan kata lain bahwa urusan yang lansung dengan warga tetap 

menjadi urusan masing-masing Ncuhi. Ruang lingkup tugas dan wewenang anggota 

Dari Mbojo antara lain: yang pertama, kepala federasi memegang kepala tertinggi, 

kepala pemerintahan tertinggi. Yang kedua, bicara Mbojo ialah semacam perdana 

menteri pimpinan eksekutif. Yang ketiga, Bumi Luma ialah jabatan sebagai kepala 

wilayah yang luas. 

Peran Ncuhi dibidang politik pemerintahan terus berlanjut pada masa kerajaan 

bahkan pada masa kesultanan. Mereka berperan sebagai penasehat raja dan sering 

diangkat sebagai Gelarang (Kepala Desa), khusus Ncuhi Dara di angkat menjadi 

Gelarang Rasa Na’e yang berada dipusat pemerintahan kerajaan. Oleh ilmu sejarah, 
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masa Ncuhi dikenal dengan zaman ambang atau permulaan sejarah. Pada masa itu 

Ncuhi bersama masyarakat bermodalkan pengetahuan yang sederhana dan dilandasi 

dengan asas musyawarah dan semangat karawi kambocu (gotong royong) yang 

bersumber dari nilai dan norma agama Makakamba dan Makakimbi. Dalam 

perkembangannya para Ncuhi mulai berhubungan dengan para pedagang Jawa 

Tengah, pada masa raja Sanjaya bahkan sebelum itu sudah ada pedagang dari 

Sriwijaya Sumatra Selatan, dan pada masa selanjutnya datang pula para pedagang 

dari kerajaan Medan di Jawa Timur. 

Jadi kata Ncuhi merupakan lambang yang mengandung pengertian bahwa 

pada masa sebelum kerajaan, sudah mulai melakukan perubahan dalam kehidupan, 

mereka sudah mulai menetap, merintis pertanian, peternakan dan menyempurnakan 

tatanan sosial yang akan dijadikan standarisasi dalam kehidupan. Zaman Ncuhi 

disebut juga sebagai zaman serba mulai yaitu zaman dimana kehidupan masyarakat 

mulai dengan segala perubahan. Masyarakat mulai mengadakan revolusi peradaban 

pemula. Sehingga kondisi ini dapat membentuk struktur pemerintahan dan struktur 

masyarakat yang lumayan mapan. Sedangkan zaman sebelumnya masyarakat masih 

hidup mengembara, belum mengenal tulisan, hidup berkelompok, belum mengenal 

pertenian dan peternakan dan menganut kepercayaan Makakamba dan Makakimbi. 

Masa Ncuhi bisa dikatakan sangat simple dan belum lengkap dibandingkan 

pada masa kerajaan, segala dinamika  yang muncul dipermukaan ditangani dengan 

konsultasi timbal balik (musyawarah). Sehingga dapat dikatakan bahwa pikiran para 

Ncuhi semakin mengarah kepada kemajuan dibandingkan pada masa Naka. Mereka 
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menempuh langkah-langkah yang amat menentukan prospek Mbojo. Sehingga timbul 

kesadaran bahwa kesatuan dan persatuan harus diprioritaskan untuk membangun 

Dana Mbojo.135  Dengan demikian dapat dikatakan bahwa struktur sosial masyarakat 

pada masa kekuasaan Ncuhi merupakan masyarakat yang memiliki solidaritas yang 

sangat kuat dan sangat fanatik atas dasar ikatan keturunan dan kekeluargaan.  

Periode kepemimpinan pada masa Ncuhi merupakan periode yang menjadi 

pelekat dasar bagi transformasi bagi kepemimpinan masyarakat, pada masa itu 

kehidupan sosial masyarakat Bima berjalan di atas real adat yang dimanifestasikan 

melalui musyawarah atau rawi kaboju (gotong royong) yang oleh sebagian kalangan 

disebut sebagai revolusi peradaban, artinya periode Ncuhi merupakan periode yang 

sukses membawa Bima kesuatu peradaban yang lebih maju dan kemudian 

mengantarkan kepada kepemimpinan yang baru yaitu kerajaan.136     

c.  Masa Kerajaan  

Sejak periode Ncuhi, masyarakat Bima sudah mengenal sistem bercocok 

tanam seperti pengolahan sawah, sistem pembuatan bajak dan penggunaanya. Setelah 

berdirinya kerajaan, sistem kehidupan masyarakat diatur berdasarkan norma-norma 

sosial yang digali dan diwariskan dari periode-periode sebelumnya,  kerajaan Bima 

merupakan salah satu diantara enam kerajaan yang pernah ada di pulau Sumbawa 

yakni: Dompu, Sanggar, Tambora, Pekat, Sumbawa dan Bima. Daerah Bima sendiri 

                                                             
135Junaidin,  Kesultanan Bima (Suatu Tinjauan Ketatanegaraan Islam tahun 1633-1951), h. 

34  
136Syarifuddin Jurdi, Islamisasi dan Penataan Ulang Identitas masyarakat Bima (Cet. 1; 

Makassar: Aluddin University Press, 2011), h. 43  
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menempati wilayah bagian timur dari pulau Sumbawa. Adapun asal mula pola 

pemerintahan kerajaan di daerah Mbojo dimotivasi oleh perubahan yang terjadi di 

dalam masyarakat Bima itu sendiri. Ahmad Amin menyebutkan bahwa pada tahun 

1557 M datang seorang dari Jawa dan kelima Ncuhi sepakat untuk mengangkat orang 

tersebut menjadi raja Bima dengan gelar Sangaji.137 Menurut Bouma, para Ncuhi itu 

sebenarnya adalah tuan-tuan tanah yang berkuasa di wilayah masing-masing yang 

kemudian dipersatukan oleh Maharaja Sang Bima menjadi satu kerajaan yang 

bercorak kehinduan.138 Dalam legenda nama Bima, baik sebagai nama kerajaan atau 

ibu kota di ambil dari nama Sang Bima yaitu seoarang bangsawan dari Jawa yang 

berhasil mempersatukan daerah Bima menjadi satu kerajaan yakni kerajaan Bima.139  

Keberadaan pengaruh agama Hindu maupun agama Budha di daerah Bima 

dan sekitarnya tidak diragukan lagi sebab hal itu didukung oleh data sejarah maupun 

bukti-bukti arkeologis. Kerajaan Hindu Jawa belum dapat dipastikan meskipun data 

sejarah dan arkeologis yang ditemukan di Bima memberikan indikasi hubungan Bima 

dengan pulau Jawa. Dalam sumber Cina, Chu-fan chi yang ditulis oleh Chou-ju kua 

pada tahun 1225 disebutkan bahwa diantara 15 daerah yang menjadi kekuasaan Cho-

po disebut nama Ta-kang, yang diduga berlokasi di pulau Sumbawa, Flores atau 

                                                             

137Tawalinuddin Haris, Kerajaan Tradisional di Indonesia: Bima  (Jakarta: CV. Putra Sejati 
Raya, 1997), h. 27. Lihat juga, Hendri Chambart Loir, Naska dan Dokumen Nusantara III, Syair 
Kerajaan Bima  (Jakarta-Bnadumg 1982), h. 12  

138M. A. Bouman, Toeharlanti: De Bimaneesche Sultansverherhefing  (KT, 14, 1925), h. 710-
117 

139Tawalinuddin Haris, Kerajaan Tradisional di Indonesia: Bima (Jakarta: CV. Putra Sejati 
Raya, 1997), h. 27  



 67 
 

Sumba. Jika Cho-po identik dengan Jawa maka tentunya kerajaan yang berkuasa di 

Cho-po pada waktu itu adalah kerajaan Kadiri. Menurut Van Naerssen.140  

Kadiri merupakan satu kerajaan maritim sebab di dalam salah satu prasastinya 

yang berangkat tahun 1181 M disebut nama seorang senopati Sarwajala, seorang 

pejabat panglima yang berhubungan dengan tugas-tugas kelautan. Jika dilihat hal ini 

maka pulau Sumbawa (termasuk Bima) merupakan wilayah kekuasaan kerajaan 

Kadiri atau dibawah pengaruhnya. dalam perkembangannya Sang Bima dikawinkan 

dengan puteri Tasi Sari Naga yang melambangkan persatuan antara pendatang 

dengan penduduk setempat dengan penuh perdamaian. Melalui perkawinan dan 

pertimbangan lain Dari Mbojo sepakat untuk mengangkat Sang Bima sebagai raja 

mereka. Kesepakatan itu disampaikan oleh Ncuhi Dara dan di dampingi oleh Ncuhi 

Padolo. Pengangkatan itu diterima oleh Sang Bima, namun tidak segera mengambil 

kekuasaan atas federasi Ncuhi. Sang Bima telah mendapatkan hak secara de jure atas 

federasi sedangkan secara de faktor tetap dalam kekuasaan Dari Mbojo. Ncuhi Dara 

bertindak sebagai pemangku atas namanya. Jabatan tesebut dipangkunya sampai 

kedua putera Sang Bima kembali ke Bima. Sehingga sejak itu federasi Ncuhi berubah 

statusnya menjadi kerajaan dan Sang Bima menjadi raja yang pertama. Sang Bima 

tidak pernah memerintah secara langsung dan kemudian kembali ke Jawa dengan 

anak dan isterinya.141 

                                                             

140F. H. Van Naerssen, Hindoejavaanshe Overblijfselen op Soembawa, TNAG, 1938), h. 91-
92       

141Abdullah Tajib, Sejarah Bima Dana Mbojo, h. 51  
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Dalam sistem kerajaan, struktur masyarakat memiliki tingkatan-tingkatan 

tertentu berdasarkan status sosial warga, terdapat warga yang memiliki posisi sosial 

tinggi yakni mereka yang termasuk dalam garis keturunan kerajaan, kemudian 

mereka yang menduduki posisi sebagai pekerja pada pemerintahan dan masyarakat 

biasa. Struktur sosial dalam masyarakat Bima di dasarkan pada pewarisan dan 

kepemilikan kekuasaan dan otoritas, artinya sejarah manusia adalah sejarah dominasi 

atau mengenai yang dikuasai.142   

Pada masa kerajaan, pertumbuhan dan perkembangan masyarakat berjalan 

begitu cepat dan sangat maju, dari sektor pertanian semakin berkembang begitupun 

ilmu pengetahuan dan tehnologi. Pada masa kerajaan ini, Bima memperoleh 

kedudukan yang lebih meningkat dalam percaturan politik dan niaga untuk 

membangun dan mengembangkan peradaban. Kontak dengan pihak luar merupakan 

suatu keniscayaan, pada masa kerajaan adapun ideologi yang paling kuat 

pengaruhnya adalah Hindu yang berpusat di Jawa. Berdasarkan hukum adat yang di 

taati oleh masyarakat, nilai-nilai luar yang masuk tidak boleh bertentangan dengan 

nilai-nilai adat, artinya masyarakat Bima tidak mudah menerima budaya dan 

kepercayaan luar, namun dalam perkembanganya kepercayaan Hindu diterima oleh 

kerajaan sekalipun tidak seluruhnya.143  

Kerajaan dijalankan berdasarkan adat yang dilandasi dengan musyawarah dan 

kekeluargaan dengan menggunakan sistim gotong royong (karawi kaboju), raja yang 

                                                             
142Doyle P. Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern (Jakarta: Gramedia, 1988), h.   
143Syarifuddin Jurdi, Islamisasi dan Penataan Ulang Identitas masyarakat Bima, h. 47.  
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diangkat sebagai pemimpin oleh rakyat yaitu untuk mengutamakan kepentingan 

rakyat dan Negara dari pada kepentingan pribadi dan keluarga,144 maka dari itu  raja 

bukanlah titisan dewa yang harus di puja dan di sembah. Sebaliknya rakyat bukanlah 

abdi yang bertugas untuk menyembah sang raja. Relasi antara raja dan rakyat sangat 

saling mempengaruhi dan melengkapi, karena adat menjadi dasar penyelenggaraan 

dalam pemerintahan. Rasa harus bertindak berdasarkan falsafah hidup “tahora nahu 

sura dou labo dana” artinya tidak perlu saya, yang perlu adalah manusia dengan 

tanah. Falsafah ini menegaskan bahwa raja memiliki kepekaan yang tinggi terhadap 

kehidupan masyarakat.145 

Konsep yang berbunyi “tahompra ndai sura douma rimpa” artinya biarlah 

saya yang penting masyarakat. Ini bukan sekedar falsafah namun merupakan janji 

raja bagi masyarakat untuk selalu hidup dalam kesederhanaan dan tidak sewenang-

wenang dalam kubangan kekayaan. Apa bila maelanggar sumpah dan janji, maka raja 

akan dihukum oleh dewan adat, dan tidak ditaati oleh rakyat. Dalam menjalangkan 

roda pemerintahan raja berpedoman pada adat, segala sesuatu harus dilaksanakan 

secara musyawarah dan gotong royong. Memerintah secara demokratis tidak secara 

absolute. Sistim pemerintahan yang dijalankan oleh kerajaan Bima relatif demokratis,  

dengan demikian raja Indra Zamrud berhasil meletakkan dasar yang kokoh bagi 

pertumbuhan kerajaan Bima. Raja-raja Bima yang memerintah sesudahnya adalah 

                                                             

144M. Hilir Ismail, Peranan Kesultanan Bima Dalam Perjalanan Nusantara (Cet, 1; Mataram: 
Lengge, 2004), h. 36. Lihat juga, Syarifuddin Jurdi, Islamisasi dan Penataan Ulang Identitas 
masyarakat Bima, h. 44    

145M. Hilir Ismail, Peranan Kesultanan Bima Dalam Perjalanan Nusantara, h. 36  
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Batara Indra Bima, Batara Sang Luka, Batara Sang Bima, Maharaja Mitra Indra 

Tarati, berhasil memperkuat dasar kerajaan daerah Bima.                   

B. Agama dan Kepercayaan Masyarakat 

Berbicara tentang agama dan Kepercayaan masyarakat Dana Mbojo (Bima) 

Pra Islam tidak beda jauh dengan daerah-daerah lain yang berada di wilayah 

Indonesia. Pada umumnya di Indonesia menganut sistim kepercayaan Animisme dan 

Dinamisme. Kepercayaan Animisme yakni kepercayaan yang menganggap semua 

benda dan mahluk itu berjiwa, sedangkan kepercayaan Dinamisme menganggap 

bahwa semua benda dan mahluk mempunyai kekuatan gaib. Dan kepercayaan ini 

bukanlah kepercayaan asli melainkan suatu nama dalam ilmu pengetahuan. Dan 

untuk masyarakat lokalitas Dana Mbojo (Bima) itu sendiri biasa disebut dengan 

istilah “Makakamba” dan “Makakimbi”.146    

1. Kepercayaan Makakamba 

Dalam kitab BO peninggalan kerajaan Bima, tidak ada sedikitpun 

disebutkan dan dijelaskan tentang kepercayaan ini, dan bahkan dalam kamus 

apapun tidak ditemukan tentang makna dan arti etimologi dan terminologinya 

kata makakamba.  Kata ini berasal dari kata dasar “kakamba” dan mendapat awal 

ma, sehigga terbentuklah kata “makakamba” yang artinya benda yang 

memancarkan cahaya. Pancaran yang dimaksud disini sebenarnya adalah 

pancaran cahaya yang menjadi simbol kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan 

                                                             

146M. Hilir Ismail, Kebangkitan Islam di Dana Mbojo (Bima) 1540-1950 (Bogor: CV Binasti, 
2008), h. 35   
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gaib yang dimiliki oleh benda-benda tertentu. Sehigga masyarakat lokalitas Dana 

Mbojo (Bima) menyebutkan benda-benda yang memiliki kekuatan gaib tersebut 

dengan istilsh Makakamba (bahasa Bima). Dengan demikian kepercayaan dari 

Makakamba ini sedikit sama dengan kepercayaan Dinamisme, hanya saja konteks 

perbedaanya dari segi istilah. kepercayaan Makakamba mula-mula dikenal pada 

masa Naka dan berkembang pada masa Ncuhi dan Kerajaan, bahkan sampai 

sekarang masih ada anggota masyarakat lokal Dana Mbojo (Bima) yang percaya 

terhadap kekuatan gaib yang dimiliki oleh benda-benda tertentu.147     

Dalam kepercayaan Makakamba, masyarakat mempercayai dan meyakini 

ada kekuatan gaib yang baik dan ada juga kekuatan yang jahat. Benda-benda yang 

mempunyai kekuatan gaib tersebut akan selalu dipakai agar seseorang yang 

memakainya senantiasa dipelihara dan dilindungi oleh kekuatan gaib tersebut. 

sedangkan  benda-benda yang memiliki kekuatan yang jahat  harus dijauhi dan 

ditakuti agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diingingkan. Maka seseorang Naka, 

Ncuhi dan Raja (Sangaji) harus memilki kekauatan  gaib yang baik agar mampu 

menjadi orang yang cerdas dan bermanfaat “dou ma bisa ro guna” sehingga 

mampu berperan sebagai “hawo ro ninu” (pengayom dan pelindung) bagi 

masyarakat dari kekuatan yang jahat.  

Setiap pemimpin dan anggota masyarakat harus mempunyai benda-benda 

yang memiliki kekuatan gaib yang baik, yang dianggap sakti mandraguna adapun 

                                                             

147M. Hilir Ismail, Kebangkitan Islam di Dana Mbojo (Bima) 1540-1950, h. 36  
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benda-benda tersebut seperti, batu permata, keris, tombak dan tongkat. Dalam 

keyakinan masyarakat ketika memakai benda-benda tersebut akan terhindar dari 

segala marabahaya atau malapetaka. Maka dari itu benda tersebut harus dibawa 

kemana-mana untuk dijadikan jimat yang mampu menangkal bahaya. Dan demi 

menjaga dan melestarikan benda yang berkekuatan baik tersebut sehingga 

dipelihara  dari generasi ke generasi. 

Dalam kepercayaan Makakamba, seseorang akan bertambah kekuatanya 

bila memelihara dan menjaga benda-benda tersebut. dan akan mendapatkan 

bencana dan bahaya jika benda itu hilang. Lahirnya kepercayaan Makakamba 

disebabkan masyarakat masih dalam taraf kehidupan yang primitif dan selalu 

tunduk terhadap alam, sehingga bisa dikatakan bahwa manusia telah gagal 

mencari dan menemukan sumber kebenaran.  

2. Kepercayaan Makakimbi  

     Selain dari kepercayaan yang telah diuraikan diatas, masyarakat Mbojo 

(Bima) juga menganut kepercayaan yang dikenal dengan istilah “Makakimbi” 

(bahasa Bima). Kata Makakimbi berasal dari kata kakimbi dan mendapat awal Ma, 

sehingga menjadi kata Makakimbi. Arti harfiah dari kata tersebut adalah cahaya 

yang kedap-kedip atau sama halnya dengan lampu yang kelap kelip pada malam 

hari. Sehingga kata Makakimbi dapat diartikan sebagai sesuatu yang 

mengeluarkan cahaya yang berkedap-kedip.148  

                                                             

148M. Hilir Ismail, Kebangkitan Islam di Dana Mbojo (Bima) 1540-1950, h. 38  
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    Arti lain dari pada kata Kakimbi adalah gerakan denyut jantung yang 

membuktikan bahwa manusia atau binatang yang masih bernyawa, atau masih 

hidup, roh atau jiwanya belum meninggalkan jasad. Contohnya: mbuipu kakumbu 

atau kakimbi nawana (masih ada gerakan atau denyutan nafasnya). Ungkapan 

Makakimbi merupakan lambang roh atau jiwa. Dalam pandangan masyarakat 

primitif roh itu masih tersusun dari materi yang halus sekali yang sangat 

menyerupai uap atau udara. Roh itu mempunyai rupa, umpamanya berkaki dan 

bertangan dan berlengan panjang, mempunyai umur dan perlu pada makanan.149 

Oleh masyarakat Mbojo penganut agama Makakimbi, benda yang memiliki roh itu 

diumpamakan makakimbi yaitu benda yang mengeluarkan cahaya yang kelap-

kelip. 

     Berdasarkan pengertian diatas bahwa agama Makakimbi adalah istilah 

lokal Mbojo yang sedikit mirip dengan kepercayaan animisme yang mengajarkan 

bahwa tiap-tiap benda, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa 

mempunyai roh, roh dari benda-benda tertentu seperti hutan lebat sungai yag 

deras, gua, laut yang dalam dan bergelombang serta pohon besar yang rindang 

semuanya sangat di takuti. Selain itu yang sangat di takuti dan di hormati adalah 

roh nenek moyang, terutama roh para Ncuhi dan Sangaji (raja). 

      Bagi penganut kepercayaan Makakimbi roh nenek moyang terutama roh 

Ncuhi dan Sangaji yang sudah meninggal disebut dou woro sedangkan roh-roh 

                                                             

149Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek (Cet, 5; Jakarta: UI-Press, 1985), h. 
13    
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lain disebut parafu. Dou woro dan parafu selalu tinggal ditempat yang sama. 

Pada umummya parafu dan pamboro berada di sumber-sumber mata air (telaga 

atau sungai), di pohon-pohon besar yang rindang, di puncak bukit, di batu-batu 

besar dan di pesisir pantai. 

      Oreantasi dari pada agama atau kepercayaan makakimbi adalah menjalin 

hubungan baik dengan roh-roh yang ditakuti dan dihormati, maka dari itu mereka 

berusaha meyenangkan hati para roh. Sebagai pemimpin Ncuhi berperan besar 

dalam menjalin hubungan dengan roh-roh nenek moyang, pada saat-saat tertentu 

Ncuhi bersama masyarakat mengadakan upacara penyembahan yang dikenal 

dengan istilah “toho dore” dengan mempersembahkan sesajen yang terdiri dari 

hewan, berbagai jenis makan, kue, wangi-wangian dan juga bunga, dan diiringi 

dengan pembacaan mantra. Sampai sekarang masih ada anggota masyarakat yang 

melakukan upacara toho ra dore, selain dari pada peninggalan kepercayaan  

makakimbi ini masih banyak juga masyarakat yang menganut kepercayaan 

makakamba. Dengan mempercayai adanya benda-benda sakti atau keramat.150 

      Kalau dilakukan perbandingkan antara kepercayaan makakimbi dan 

kepercayaan makakamba, kepercayaan makakimbi lebih maju dibandingkan 

kepercayaan makakamba. Karena masyarakat sudah mengenal ucapara 

penyembahan terhadap roh-roh, sedangkan kepercayaan makakamba hanya 

mengenal kekuatan goib terhadap benda-benda dan tempat-tempa lain. Sehingga 

                                                             

150M. Hilir Ismail, Kebangkitan Islam di Dana Mbojo (Bima) 1540-1950, h. 40  
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dalam perkembangannya kepercayaan ini dianut oleh masyarakat Mbojo sampai 

dengan berakhirnya masa kerajaan pada awal abad XVII M.  

3. Agama Hindu-Budha 

Agama Hindu merupakan salah satu agama yang menyembah banyak dewa 

diantaranya yaitu: Brahma, Wisnu dan Siwa. Namun untuk daerah Bima agama 

ini tidak terlalu ada pengaruhnya. Di sebabkan pada abad ke-10 sudah banyak 

pedagang dan musafir yang datang bermukim di Bima. Selain dari pada itu para 

Ncuhi selalu bersikap hati-hati dan selektif terhadap budaya luar. Budaya akan 

diterima kalau tidak bertentangan dengan nilai dan norma agama yang dianutnya. 

Agama dan ideologi Hindu bagi masyarakat tidaklah demoktaris, karena 

membedakan hak serta kewajiban manusia berdasarkan status sosial. Raja 

dianggap sebagai jelmaan dewa yang harus disembah, rakyat jelata di lahirkan 

untuk menjadi abdi raja. Ini menjadi alasan masyarakat Bima karena ajaran 

agama Hindu sangat bertentangan dengan kepercayaan Makakamba dan 

Makakimbi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, tanpa harus membedakan 

status sosial.151     

Ncuhi dan Sangaji (Raja) pemimpin yang berperan sebagai “hawo ro ninu” 

(pengayom dan pelindung) bagi rakyat, sekalipun memilki hak istimewa tetapi 

tidak boleh merampas hak rakyat, pemimpin haru memperlakukan rakyatnya baik 

sebagai teman maupun mitra kerja bukan sebagai budak. 

                                                             

151M. Hilir Ismail, Kebangkitan Islam di Dana Mbojo (Bima) 1540-1950, h. 42  
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C. Keadaan Sosiologis dan Stratifikasi Masyarakat 

1. Keadaan Sosiologis 

Secara umum sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan 

sosial atau mempelajari pola tingkah laku yang lazim pada kelompok-kelompok 

manusia.152  Dan juga sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dan 

objek kajiannya adalah masyarakat.153 Pelapisan sosial sangat penting dalam rangka 

mencari latar belakang padangan hidup, watak dan sifat-sifat dasar dari suatu 

masyarakat. Namun yang dimaksud dengan sosiologis dalam hal ini adalah keadaan 

suku-suku yang mendiami daerah Bima. Adapun golongan suku yang dimaksud 

disini adalah golongan orang-orang yang seketurunan (keluarga).154 Dalam hal ini 

adalah orang-orang yang sama asalnya, keturunan adat, sejarahnya yaitu masyarakat 

Bima.  

Untuk memperoleh gambaran dan kehidupan masyarakat Mbojo (Bima) 

merupakan suatu hal yang tidak mudah dikarenakan sedikitnya informasi dan 

referensi yang bisa didapat. Kalau mengacu kepada Kitab BO sebagian besar 

mencatat kejadian-kejadian pada zaman Islam dan hanya sedikit sekali mencatat 

kejadian-kejadian sebelum Islam. maka dari itu untuk mengatasi kekurangan tersebut 

harus menempuh tradisi lisan (Oral History), adat istiadat masa lalu yang masih 

                                                             

152Bert F. Hoselitz, Panduan Dasar Ilmu-Ilmu Sosial (Cet,  1 ;Jakarta: Rajawali Pers, 1988), 
h. 1  

153Hendry Pratt Fairchild and 100 Authorrities, Dictionary of Sociology (Littlefield, Adams 
dan Co, Ames Lowa, 1976), h. 296 

154W.J.S. Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Cet, V; Jakarta: Balai Pustaka, 
1976), h. 972  
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terpelihara baik dalam masyarakat, sehingga dapat dijadikan salah satu sumber. 

Secara historis Dou Mbojo atau orang Bima dibagi atas dua kelompok yakni 

kelompok penduduk asli dan kelompok pendatang.155 Secara kronologis dapat dibagi 

sebagai berikut:  

a. Suku Donggo  

Dou Donggo merupakan penduduk yang paling lama mendiami daerah 

terseut, kalau dibandingkan suku-suku lain. Dou Donggo bermukin di daerah 

pegunungan dari dataran tinggi yang jauh dari pesisir. Mereka memiliki bahasa dan 

adat istaiadat yang berbeda dengan masyarakat atau suku-suku lain. Suku Donggo ini 

berjumlah kurang lebih 18.500 orang, mereka mendiami lereng gunung Soromandi 

dan senantiasa di juluki sebagai Dou Donggo Ipa. Dan ada pula yang mendiami di 

lereng Wawo dan Lambitu, dan lebih dikenal dengan Dou Donggo Ele. Dalam 

sejarahnya mereka merupakan penduduk asli yang pertama sebelum kedatangan 

suku-suku dari daerah lain. Matapencaharian mereka bertani dan berburu dan taraf 

kehidupan mereka masih rendah kalau dibandingkan suku-suku lain. Dalam bidang 

pendidikan masih belum maju.156 

Tentang Suku Donggo M. Saleh An dan Massir Q. Abdullah menjelaskan 

bahwa:  

                                                             

155Abdullah Tajib, Sejarah Bima Dana Mbojo (Bima: Harapam Masa PGRI, 1991), h.  47  
156M. Hilir Ismail, Peranan Kesultanan Bima Dalam Perjalanan Sejarah Nusantara. h. 15. 

Lihat juga M. Fachrir Rachman, Islam di Bima Kaian Historis Tentang Proses Islamisasi dan 
Perkembangan Sampai Masa Kesultanan h.  26  
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“sebenarnya di daerah Bima sendiri masih terdapat beberapa wilayah tertentu 
yang mempunyai bahasa yang berbeda dengan bahasa Bima (walaupun 
perbedaan itu tidak terlalu besar). Wilayah itu adalah Donggo, Kolo, Sanggar, 
Tarlawi (Donggo Ele)”.

157   
 

Bahasa yang digunakan di wilayah tersebut merupakan bahasa asli yang 

dalam pertumbuhanya makin memudar dan seiring berjalannya waktu tergantikan 

oleh bahasa Bima yang umum dipakai sekarang. Dan Suku Donggo sekarang sudah  

banyak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman.  

b. Suku Mbojo (Suku Bima) 

Suku Mbojo adalah suku yang paling besar diantara suku-suku yang lain yang 

ada di daerah Bima. Jumlah mereka di perkirakan kurang lebih 350.000 orang. 

Kenapa jumlah mereka lebih banyak dari suku-suku yang lain, karena suku Mbojo 

merupakan pembauran antara suku-suku yang lain seperti: Bugis Makassar. Ini 

merupakan akibat dari relasi yang sudah terjalin dengan baik sejak masa kerajaan. 

Suku Mbojo Taraf kehidupannya lebih maju dari suku Donggo, begitu juga dalam 

bidang pendidikan baik agama maupun pendidikan umum. Orang Makassar makin 

banyak yang datang ke Bima. Mereka terdiri dari pedagang, politisi, ulama, pelaut 

dan militer. Kedatangan mereka ke Bima adalah dalam rangka ikut membantu 

perkembangan politik dan agama di daerah Bima, mereka sudah menganut agama 

Islam. masyarakat yang lahir dari pembauran inilah disebut dengan nama Dou Mbojo 

(suku Bima). 

 

                                                             

157M. Saleh An dan Massir Q. Abdullah, Bingkisan Bagi Penulisan Sejarah Bima (Ferbruari 
1979), h. 8  
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c. Kaum Pendatang 

Pedatang yang paling besar pengaruhnya pada abad ke-17 M adalah orang 

Melayu dan orang Arab suku ini berasal dari minang. Latar belakang kedatangan 

mereka ke Bima sama halnya dengan kehadiran orang-orang Makassar dan Bugis. 

Sultan mengeluarkan pernyataan sehingga menjadi legitimasi bagi orang-orang 

melayu dan keturunannya untuk memperoleh hak-hak istimewah selama berada di 

Dana Mbojo (Bima). Sultan selalu menghormati dan memandang mulia hingga turun 

temurun segala bangsa Melayu. Mereka tidak disamakan dengan para pendatang di 

daerah lainya karena orang Melayu sangat di perioritaskan oleh sultan karena mereka 

telah menjadi guru bagi sultan dan tanah Bima pada umumnya. Sultan memberikan 

sebidang tanah dan sekarang sudah di jadikan kampung Melayu. Kampung tersebut  

menjadi hak feto bagi masyarakat Melayu dan tidak boleh di pindahkan atau di ambil 

kembali kecuali atas dasar keridhoan masyarakat Melayu sendiri. jumlah mereka 

kurang lebih 8.000 orang. adat dan kebiasaan masih sama dengan adat kebiasaan 

leluhurnya di Minang. Hal ini bisa dibuktikan dengan jenis tarian Lenggo yang sering 

di pertunjukan. Suku Melayu yang ada di Bima sekarang mereka sudah pintar 

berbahasa Bima. Kebanyakan mereka berprofesi sebagai pedagang, guru agama dan 

mubalig.158 Sementara suku Arab atau keturunan Arab jumlahnya hampir sama 

dengan suku Melayu mereka sudah berasimilasi dengan suku Mbojo.  

Di samping suku Melayu dan Arab adapula suku pendatang lainya seperti  

orang Cina, Jawa, Madura, Flores, Bali, Maluku dan lain-lain. Mereka banyak 
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berprofesi sebagai pegawai negeri baik sipil maupun militer. Selain itu ada juga 

bekerja sebagai pedagang yang ulet dan rajin. Dan walaupun jumlah relatif lebih 

kecil, namun  mereka mempunyai peran besar dalam roda perekonomian Bima.159  

2.  Stratifikasi Masyarakat 

Stratifikasi sosial  merupakan warisan pada masa kerajaan Bima, sehingga 

pada masa pemerintahan tersebut masyarakat Bima terbagi dalam empat bagian atau 

lapisan. Tingkatan-tingkatan tersebut masih nampak sampai sekarang, sekalipun 

perbedaannya sudah tidak setajam dahulu. Pembagian pelapisan masyarakat tersebut 

adalah sebagai berikut:     

a. Tingkat Ruma adalah orang-orang yang berasal dari keturunan raja atau Sultan dan 

merupakan lapisan yang paling tinggi dalam masyarakat Bima, Sultan bergelar 

Ruma Sangaji. Sedangkan permaisurinya bergelar Ruma Paduka. Keturunan raja 

pada jalur laki-laki biasa di panggil Ama Kau , dan pada jalur perempuan biasa di 

panggil Ina Kau. Jika calon permaisuri tidak ada yang berdarah bangsawan, maka 

dalam hal ini raja harus dari keturunan golongan Ina dan Ama.  

b. Tingkat Rato adalah orang-orang yang berasal dari keturunan Ruma Bicara 

(Perdana Menteri). Sampai kepada Jeneli Camat. Ruma Bicara adalah sebagai 

pelaksana pemerintahan yang mengemban perintah-perintah raja. Setisap perintah 

raja tidak langsung kepada rakyat, tetapi melalui Ruma Bicara dan mereka inilah 

yang menyampaikan kepada Jeneli. Dan Jenelilah yang menyampaikan kepada 

                                                             
159M. Fachrir Rachman, Islam di Bima Kaian Historis Tentang Proses Islamisasi dan 

Perkembangan Sampai Masa Kesultanan h.28. lihat juga,  M. Hilir Ismail, Peranan Kesultanan Bima 
Dalam Perjalanan Sejarah Nusantara. h. 19 
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masyarakat. Adapun panggilan atau gelar dari keturunan Ruma Bicara dari jalur 

laki-laki dan perempan disebut Ko-o dan pada masa kecilnya dipanggil Ko-o Toi .   

c. Tingkatan Uba adalah orang-orang yang berasal dari keturunan Ncuhi atau 

Gelarang (Kepala Desa), dari jalur laki-laki di panggil Uba, sedangkan di jalur 

perempuan biasa dipanggil dengan Ina.   

d. Tingkatan Ama  merupakan orang-orang yang berasal dari masyarakat biasa atau 

tingkatan yang paling rendah yaitu masyarakat awam. Tetapi lapisan Ama 

merupakan induk dari segala tingkatan masyarakat dan mencakup semua yang 

ada.160 

Pelapisan masyarakat merupakan bentuk formal dari klas-klas masyarakat 

Bima dan mereka memilki tugas masing-masing dan menduduki urutan-urutan 

tertentu. Terjadinya klas-klas dalam masyarakat atas dasar pembagian bidang 

pekerjaan.161 Disamping perbedaan fungsi dalam kerajaan Bima dahulu, ada juga 

lapisan-lapisan dalam masyarakat karena memiliki tanah atau perekonomian, sebab 

dari pelapisan sosial berdasarkan pada pertentangan-pertentangan ekonomi dan 

menunjukan keadaan milik atau penghasilan dari pada menunjukan persekutuan atau 

tindakan. 

Hal ini dapat dibuktikan sejak zaman kerajaan sampai sekarang hanya dari 

keturunan Ruma dan Rato yang bisa dikatakan golongan orang-orang yang kaya dan 

                                                             

160Syarifuddin B. A., Kepala Musium Asi Mbojo, Wawancara, tanggal 13 September 2018     
161P.J. Bouman, Sosiologi Pengantar dan Masalah (Cet, XIII; Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 

1976), h. 73  



 82 
 

memiliki tanah berhektar-hektar di Bima. dalam lapisan masyarakat Bima untuk masa 

sekarang sudah tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok. Adapun gelar Ruma, Ama 

Kau, Ina Kau dan gelar lainya, walaupun masih ada tidak terlalu mempunyai arti  

seperti dahulu namun stratifikasi sosial atau lapisan masyarakat tetap diakui sebagai 

suatu kenyataan sejarah yang pernah ada dalam sejarah kerajaan Bima.162    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

162M. Fachrir Rachman, Islam di Bima Kaian Historis Tentang Proses Islamisasi dan 
Perkembangan Sampai Masa Kesultanan h. 51  
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BAB IV 

MASUKNYA ISLAM DI DANA MBOJO (BIMA) 

A. Kedatangan  Islam 

Sesuai dengan ilustrasi dari kerangka teori masuknya Islam di Bima yang 

telah diuraikan sebelumnya, maka pembahasan ini akan merujuk kepada teori 

islamisasi yang dikemukakan oleh Noorduyn, yaitu: pertama, kedatangan Islam. 

kedua, penerimaan Islam. ketiga, pembentukan kerajaan yang bercorak Islam. dalam 

penggunaan teori yang diungkapkan oleh Noorduyn ini bukanlah suatu hal yang 

sudah finis namun tidak menutup kemungkinan, juga menggunakan teori-teori 

Islamisasi yang lain.        

Kedatangan Islam yang dimaksud adalah Islam yang masuk di Bima yang di 

bawah oleh para pedagang-pedagang dari Sulawesi Selatan yang lebih dulu menerima 

Islam. sedangkan yang dimaksud dengan penerimaan Islam adalah Islam yang di 

terimah oleh penguasa kerajaan Bima sehingga dalam perkembanganya mampu 

membentuk kerajaan yang bercorak Islam. ketiga tahap ini merupakan kegiatan dalam 

peyebaran Islam dan akan menjadi acuan dalam menguraikan masuknya Islam di 

Bima. Masyarakat Bima dalam istilah yang paling populer Dou Mbojo telah menjadi 

komunitas yang memiliki nilai dan norma sosial yang menjadi dasar bagi 

pembentukan struktur sosial, ekonomi, budaya dan politik, nilai dan norma telah 

berlembaga jauh sebelum kesultanan Bima terbentuk. Pelembagaan nilai dan norma 

dalam kehidupan sosial masyarakat merupakan rangkaian proses yang begitu panjang 

83 
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dalam masyarakat itu sendiri, ada perubahan, ada perbaikan dan ada pula yang 

dipertahankan sepanjang itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan norma dalam 

masyarakat. Transformasi semacam ini merupakan kebutuhan yang mendasar dalam 

setiap masyarakat, tak terkecuali masyarakat yang sudah maju sekalipun.163      

Daerah Bima memiliki keadaan alam yang sangat strategis bagi 

perkembangan politik agama dan perdagangan. Karena wilayah bagian utara 

berbatasan langsung dengan laut Flores, sebagai tempat perniagaan Nusantara pada 

abad ke-14 M. Inilah yang menyebabkan Bima bisa tampil sebagai daerah maritim  

pada abad ke-15 sampai pertengahan abad ke-20 M. sebagai daerah yang sangat 

ramai dikunjungi oleh para pedagang dan musafir dari berbagai penjuru negeri, 

seharusnya daerah Bima lebih cepat dan lebih awal dalam menerima pengaruh Islam, 

mengingat pada abad ke-10 M, saudagar-saudagar Islam Arab sudah banyak yang 

berkunjung di daerah Maluku (Ternate dan Tidore). Namun dalam kenyataannya, 

diperoleh beberapa keterangan berdasarkan dari berbagai sumber-sumber tertulis 

mengenai awal masuknya Islam. proses penyebaran Islam di wilayah pulau Sumbawa 

sudah dilakukan oleh para mubalig yang memulai penyiaran Islam antara tahun 1540 

dan tahun 1550 M.164 menurut Hilir Ismail, masyarakat Bima baru mengenal Islam 

sekitar pertengahan abad XVI M, yang dibawah oleh para mubalig dan pedagang dari 

                                                             

163Syarifuddin Jurdi, Islamisasi dan Penataan Ulang Identitas Masyarakat Bima: Pendekatan 
Historis, Sosiologis, dan Politis (Cet. l; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 29     

164A. Salim Harahap, Sejarah Penyiaran Islam di Asia Tenggara (Jakarta:), h. 55  
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kesultanan Demak, kemudian dilanjutkan oleh mubalig dan pedagang dari kesultanan 

Ternate pada akhir abad XVI M.165  

Keterangan yang hampir serupa dikemukakan oleh Utrech bahwa 

pengislaman di pulau Lombok terjadi pada masa  pemerintahan Sunan Prapen yang 

pernah menundukkan kerajaan Sumbawa dan Bima. istilah menundukkan seperti 

yang dikatakan oleh Utrech tidaklah tepat, oleh karena penyebaran Islam dilakukan 

secara damai bukanlah dengan cara kekerasan dan senjata.166     

Kehadiran Islam bukan hanya mengancam dominasi Hindu dikawasan 

Nusantara, tetapi juga akan mengancam kehormatan dan kewibawaan raja-raja 

bersama pejabat istana dan anggota masyarakat golongan Brahmana dan Ksatria yang 

memiliki hak-hak istimewah. Karena itu raja-raja Hindu berusaha keras 

menggagalkan Islamisasi di kawasan Nusantara, terutama di Jawa dan Bali. Mereka 

sering menggagalkan islamisasi yang dilakukan oleh juru dakwah. Namun dalam 

kenyataannya mereka tidak mampu memperlambat  proses Islamisasi. Ketika Islam 

muncul sebagai agama yang besar pengaruhnya di Indonesia. Dou labo Dana Mbojo 

masih diselimuti ajaran agama warisan leluhur yang bernama Makakamba dan 

Makakimbi. Maka pada pertengahan abad ke XVI M, para pedagang Demak, Ternate 

dan Aceh datang ke Dana Mbojo untuk mengajak masyaraka Bima untuk menerima 

agama Islam.  

                                                             

165Alan Malingi, Romantika Mbojo (Sejarah Masuknya Islam di Dana Mbojo), (Bima: 2011), 
h. 2   

166E. Utrech, Sejarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok (Bandung: Sumur, 1962), h. 
92   
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1. Jalur Perdagangan sebagai kontak awal dengan Islam  

Kerajaan Bima telah lama berdiri dan berkembang dan mampu 

mengembangkan politik dan budaya yang sangat makmur. Bima terletak di tengah-

tengah jalur maritim yang melintasi kepulauan Indonesia, sehingga menjadi tempat 

persinggahan penting dalam jaringan perdagangan dari Malaka ke Maluku. 

Sejumlah peninggalan purbakala dan prasasti serta beberapa kutipan dari teks Jawa 

kuno seperti Nagarakertagama dan Pararaton membuktikan bahwa pelabuhan 

Bima telah disinggahi sekitar abad ke-10 M. Waktu orang Portugis mulai 

menjelajahi Kepulauan Nusantara. Bima telah menjadi pusat perdagangan. Pada 

abad XVI M, Tome Pires menggambarkan daerah Bima sebagai berikut:  pulau 

Bima adalah pulau  yang diperintah oleh raja. Mereka banyak memiliki perahu dan 

banyak bahan makanan, serta daging, ikan dan asam, dan juga banyak kayu sopang 

yang di bawahnya ke Malaka untuk di jual di Cina. Bima juga memiliki banyak 

kuda yang dibawah ke Jawa.167  

Selanjutnya Pires menggambarkan jenis perdagangan yang dilakukan orang 

pribumi pada masa itu: modal mereka kecil sedangkan awak perahu mereka para 

budak, maka mereka memperluas pelayaranya untuk mendapatkan banyak 

keutungan. Dari Malaka mereka membawa barang untuk dijual di Jawa, di situ 

mereka membeli barang-barang lain untuk di jual di Bima dan Sumbawa, mereka 

                                                             

` 167Hendri Chambert Loir, Siti Maryam R Salahuddun, BO Sangaji Kai Catatan Kerajaan 
Bima  (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), h.xiv  lihat juga M. Hilir Ismail, Kebangkitan Islam di 
Dana Mbojo (Bima) (1540-1950), h. 85  
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membeli berbagai kain untuk di jual di Bandar dan Maluku. Satu abad kemudian 

orang Belanda mencatat perahu-perahu yang tiba di Batavia dan di Ambon, 

membawa barang dagangan yang diperoleh di Bima, yaitu beras, kayu sapang, 

bahan lilin, kayu cendana, asam belerang, kayu manis dan lain-lain. Dari catatan 

tersebut bahwa pada awal abad XVI M, Bima sudah menjadi pusat perniagaan 

yang sangat ramai. Para pedangan dari Bima menjelajahi pesisir Nusantara untuk 

menjual dan membeli barang dagangan. Pada masa itu pusat perdagangan di 

pesisir utara Jawa seperti Gresik, Tuban, Demak, Cirebon, Sunda Kelapa dan 

Banten dikuasai oleh para pedagang Islam.  

Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam 

pertama dan terbesar di pantai Utara Jawa (pesisir). Menurut tradisi Jawa, Demak 

sebelumnya merupakan kadipaten dari kerajaan Majapahit. Kemudian muncul 

sebagai kekuatan baru mewarisi legitimasi dari kebesaran Majapahit. Kerajaan ini 

tercatat menjadi pelopor penyebaran agama Islam di pulau Jawa dan Indonesia 

pada umumnya.168   

Para pedagang Demak datang ke daerah Bima selain berdagang juga untuk 

menyiarkan agama Islam. dan untuk mengetahui peran Demak dalam penyiaran 

Islam di Indonesia bagian Timur dapat diketahui melaui riwayat perjuangan dari 

Sunan Giri, setelah pulangnya dari tanah suci Makkah dan kembali ke Jawa. Sunan 

Giri mendirikan tempat perkumpulan (pondok pesantren), dimana murid-muridnya 

                                                             

168Adi Sudirman, Sejarah Lengkap Indonesia dari Era Klasik hingga Terkini (Cet. l; 
Jogjakarta: DIVA Press, 2014), h. 187  
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terdiri dari orang-orang kecil (rakyat jelata). Dalam perkembangannya Sunan Giri 

mengirim utusan (mission secree) ke luar Jawa. Daerah yang menjadi penyiaran 

Islam sampai ke Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Madura. Mereka terdiri 

dari pelajar, saudagar, nelayan mereka dikirim oleh Sunan Giri. Sunan Giri pada 

saat itu merupakan sumber ilmu keagamaan dan termashur di tanah Jawa dan 

sekelilingnya. 169 

Kapan dan bagaimana agama Islam datang di Bima dan dari mana asal 

kedatangannya perlu meruju kepada catatan kerajaan Bima atau yang lazim disebut 

dengan BO’ Sangaji Kai.
170  Dalam kitab ini Hanya mencata bahwa  pada masa  

pemerintahan raja Bima yang ke-36, Sariese terjadilah kontak pertama dengan 

orang-orang Eropa (Portugis), sedangkan raja Bima yang ke-27 Sawo (mantau 

sarei asi sawo) adalah raja yang terakhir yang belum memeluk agama Islam. 

Zollinger berpendapat yang kemudian dikutib oleh  Bram Morris bahwa agama 

Islam yang pertama kali datang di Bima antara tahun 1450-1540 M. Sultan yang 

pertama adalah Abdul Kahir dan agama baru itu dibawah oleh mubalig-mubalig 

dari Makassar.171 Helius Syamsuddin menghubungkan kedatangan Islam di Bima 

dan daerah sekitarnya dengan masa kejayaan Malaka sebagai pusat perdagangan 

                                                             

169Solichin Salam, Sekitar Wali Sanga  (Yogyakarta: Menara Kudus), h. 37  
170

BO’ Sangaji Kai merupakan buku catatan sejarah yang di tulis di Istana dan rumah 

pembesar  kesultanan   
171

D. F. van Bram Morrie, “Nota Van Toelicting Behoorende Bijhet Contract Gesloten met het 
landschap Bima op den 20 sten. October. Aan  de Regeering Ingediend door den Gouverneus van 
Celebes en Onderhoorigheden (TBG XXXV; 1890), h. 227      
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dan penyebaran agama Islam di Asia tenggara antara tahun 1400-1511 M.172 ia 

mengatakan setelah jatuhnya Malaka ketangan Portugis pada tahun 1511 M. 

Saudagar-saudagar muslim yang juga bertindak sebagai mubalig mencari daerah 

baru atau kembali ke Jawa atau Sumatra untuk meneruskan kegiatannya. Di antara 

mereka ada yang singgah di Bima lalu menyebarkan agama Islam.    

Dalam babad Lombok disebutkan bahwa yang membawa Islam di Lombok 

adalah Sunan Prapen dan setelah berhasil mengislamkan pulau Lombok Sunan 

Prapen meneruskan perjalanannya ketimur untuk mengislamkan Sumbawa dan 

Bima.173 Jika informasi tersebut dapat dibenarkan maka seharusnya peristiwa itu 

terjadi pada masa pemerintah Sunan Dalem atau Syekh Maulana Zaenal Abidin di 

Giri (1506-1546 M).174 Berdasarkan pengamatan terhadap sejumlah inskripsi pada 

makam-makam Sultan Bima. Rouffaer berpendapat bahwa di Bima pengaruh 

Melayu dan Arab sangat kuat, karena inskripsi-inskripsi tersebut ditulis dengan 

huruf Arab dan menggunakan bahasa Melayu, bukan dengan huruf dan bahasa 

Bima atau Bugis.175 Masih menurut Rouffaer Islam di Bima dibawah atau datang 

dari Melayu, Aceh dan Cirebon, mereka menyiarkan agama Islam ketika daerah 

Bima masih diperintah oleh Sangaji atau raja.   

                                                             

172Helius Syamsuddin,“ The Coming of Islam and The Roleof The Malays as Middelmen on 
Bima” Popers of The Ducth Indonesia Historical Conferensi held at Logevuursche  (The Netherlands: 
1980), h. 298     

173P. de Roo de la Faille, Studie over Lomboksch Adatrecht. Bali and Lombok” Adat 
Adatrecht Bundels XV (Gravenhange Martinus: Nijhoff, 1918), h. 135-140     

174H.J. de Graaf. “ Lombok in de 17 e Eeuw” (Djawa: XXI, 1941), h. 357   

175J. Noorduyn, Makassar and The Islamisation of Bima” (BKI. 142: 1987), h. 101  
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Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa agama Islam masuk di 

kerajaan Bima pada abad XV atau XVI M. hampir bersamaan dengan masuknya 

Islam di Jawa. Dengan alasan bahwa lokasi daerah Bima dengan rute lintas 

perdagangan antara Malaka dan Maluku dan kedudukan atau posisi Bima sebagai 

salah satu pusat perdagangan. Dalam aktivitas perdagangannya saudagar-saudagar 

muslim baik dari Malaka, Sumatra maupun dari Jawa ikut ambil bagian dalam 

penyebaran agama Islam di setiap tempat yang disinggahi sepanjang rute pelayaran 

dan perdagangan dari Malaka sampai ke Maluku. Namun hal ini masih di ragukan 

karena dalam kita BO’ Sangaji Kai belum ditemukan bukti-bukti fisik dan catata-

catatan mengenai asal Islam di Bima. 

2. Penerimaan Islam 

Untuk menjawab kapan proses islamisasi dan penyebaran Islam di Bima 

sangat berkaitan dengan penyebaran Islam di daearh-daerah lain seperti Sulawesi 

Selatan. Untuk menyingkapi proses Islamisasi ini  teori yang digunakan adalah 

teorinya  J. Noorduyn, yaitu: Pertama, Datangnya untuk pertama kali seorang 

yang beragama Islam dari luar masuk ke daerah tersebut. Kedua, Adanya 

masyarakat setempat yang memulai menerima Islam. Ketiga, Penerimaan agama 

Islam untuk pertama kalinya oleh suatu kerajaan yang kemudian disebarkan dan 

disusul dengan proses islamisasi.176 

 

                                                             

176J. Noorduyn, Deislamisering van Makassar ; diterjemahkan oleh S. Gunawan, dengan 
Judul, Islamisasi Makassar (Cet, 1; Jakarta: Bharata, 1972), h. 9   
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Dalam penerimaan Islam dari berbagai daerah, terdapat dua pola yang 

berbeda: yang pertama, Islam diterima terlebih dahulu oleh masyarakat lapisan 

bawah, dan berkembang setelah itu diterima oleh masyarakat lapisan atas atau 

penguasa kerajaan. pola ini biasa disebut dengan istilah bottom up. Kedua. Islam 

lansung diterima oleh peguasa kerajaan, dan disosialisasikan kepada masyarakat 

bawah. Pola ini biasa disebut top down.177 Pola islamisasi di daerah Bima sesuai 

dengan pola yang kedua yaitu langsung diterima oleh penguasa kerajaan atau 

dengan istilah (top down). Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana pola 

penerimaan Islam di lingkungan masyarakat Bima. Maka perlu diketahui tentang 

kondisi masyarakat Bima menjelang masuknya Islam  

Situasi politik daerah Bima menjelang masuknya Islam dapat dibagi menjadi 

dua yaitu politik dalam dan luar kerajaan. 

a. Kemelut Politik di luar Kerajaan 

Yang dimaksud dengan politik luar kerajaan di sini adalah situasi politik 

perdagangan dan pelayaran di lingkungan kerajaan Gowa atau Makassar sekitar abad 

XV M. jauh sebelum pelayaran orang-orang asing ke Makassar, orang-orang Bugis 

Makassar sudah lama di kenal sebagai pedagang rempah-rempah yang mereka ambil 

dari kepulauan Maluku. Orang-orang Portugis yang menaklukkan Malaka sekitar 

                                                             

177Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI sampai abad XVII) (Jakarta: 
Yayasan Obor Indonesia,2005), h. 86  
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tahun 1511 M.178 terhadap perdagangan rempah-rempah yang dibawah oleh orang-

orang Bugis Makassar dari Maluku yang diangkut dengan menggunakan alat angkut 

laut seperti perahu layar melalui Bandar Somba Opu. Pada tahun 1538 M orang-orang 

Portugis sampai ke Bandar Somba Opu dan berhasil mengadakan hubungan dengan 

kerajaan Gowa dengan bermaksud untuk berdagang rempah-rempah. Persaingan 

dalam hal perdagangan makin meningkat, dan sekitar tahun 1600 M Makassar 

merupakan Bandar penting di Indonesia bagian timur yang mempunyai relasi yang 

sangat erat dengan pulau-pulau di Maluku.179 

Kerajaan Gowa menjadi kota dagang dan bandar terpenting dalam 

perdagangan transito rempah-rempah. Sejak itu orang-orang Belanda mulai tertarik 

dengan Bandar Somba Opu. Sehingga pada tahun 1601 M mereka berhasil 

mengadakan hubungan dengan kerajaan Gowa. Orang-orang Belanda sangat agresif 

dalam memonopoli perdagangan dan menganggap kerajaan Gowa sebagai 

penghalang dan saingan berat bahkan menganggap kerajaan Gowa sebagai musuh.180 

Dengan demikian kerajaan Gowa mengambil langkah-langkah positif untuk 

menghadapi peperangan yang terjadi dengan Belanda, baik di laut maupun di daratan. 

                                                             

178Syaifuddin Zuhri, Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia (Cet, 1; 
Bandung: PT. al-Ma’rif,1980), h. 373  

179Soeroto, Indonesia di Tengah-tengah Dunia dari abad kea bad (Cet, ll; Jakarta: 1965), h. 
202  

180Sgimun MD, Sultan Hasanudin menantang VOC (Jakarta: Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan 1975), h. 72  
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Raja Gowa berusaha keras memperluas daerah kekuasaan dan pengaruhnya sampai di 

luar Sulawesi dengan cara mengembangkan agama Islam.181  

Kerajaan Gowa atau Sultan Alauddin megirim surat ke penguasa kerajaan 

Bima supaya tidak mudah dihasut dan mempercayai Belanda. Karena Belanda 

merupakan musuh. Adapun bunyi suratnya sebagai berikut: 

“Bahwa inilah warkat yang tulus ikhlas yang terbit dari hati yang hening dan 
jernih, yang ditunjukan kepada adinda raja yang mempunyai tahta atas tanah 
Bima dengan segenap daerah taklukannya, kakanda memperingatkan adinda 
supaya agar tidak percaya kepada orang-orang Belanda. Dan perjanjian adinda 
dengan Belanda mendatangkan perpisahan dan permusuhan dengan kerajaan-
kerajaan serikat. Karena itu apa bila adinda masih memerlukan keterangan 
tentang isi surat ini, dapatlah adinda berbicara dengan panglima perang yang 
membawa surat ini. Demikian kiranya adinda maklum. Tertulis di kota 
Mangkassara dalam benteng Somba Opu pada 11 hari bulan Muharram 1025 
dan dibumbuhi tanda dengan cap kebesaran oleh I Manga’ Rangi Daeng Man’ 
Rabia bergelar Sultan Alauddin.”

 182 
 

Penguasa kerajaan Bima pada saat itu adalah raja yang bergelar Ruma Mantau 

Asi yang merupakan raja XXI melanggar perjajian yang sudah disepakati dengan 

kerajaan Gowa sebagai kerajaan yang berserikat, untuk tidak mengadakan kerja sama 

dengan Belanda, maka kerajaan Gowa yaitu Sultan Alauddin mengirim panglima 

perang La’ Mandalle sehingga daerah Bima pada tahun 1616 M dikuasai oleh 

kerajaan Gowa, Bahkan dua tahun berikutnya seluruh pulau Sumbawa berada 

dibawah kekausaan kerajaan Gowa sebagaimana disebutkan dalam buku sejarah 

Gowa sebagai berikut:  

                                                             

181M. Fachrir Rachman, Islam di Bima Kaian Historis Tentang Proses Islamisasi dan 
Perkembangan Sampai Masa Kesultanan h. 57  

182A. Rahim  L. Massir , Transkripsi BO Dana Mbojo 19 Juli 1977  
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“dalam tahun 1616 M kerajaan Bima di duduki oleh La’ Mandalle salah 
seorang panglima kerajaan Gowa, dalam tahun 1618 diduduki oleh panglima 
kerajaan Gowa bernama Karaeng Mato Wanging “.

183 
  
Selain dari pendapat diatas J. Noorduyn berdasarkan kajiannya terhadap 

kronik-kronik Gowa mengatakan bahwa Bima, Dompo dan Sumbawa ditaklukkan 

oleh Karaeng Matoaya, raja Gowa mengirim empat kali ekspedisi militernya ke 

Bima, dua kali ke Sumbawa dan masing-masing satu kali ke Dompu, tambora dan 

peka.184 Pada tahun 1640 M pulau Lombokpun berada dibawah pengaruh kekuasaan 

kerajaan Gowa. Utrech mengatakan bahwa pada tahun 1603 M ternyata Lombok 

masih tetap di bawah bidang kekuasaan Bali, masih wilayah kerajaannya, sehingga 

pada pada tahun 1640 pulau Lombok seluruhnya dibawah kekauasaan kerajaan Gowa 

dan Makassar.185 Selain dari dorongan dakwah kerajaan Gowa ingin menguasai 

Bima, Sumbawa dan Lombok pada waktu itu, kerajaan Gowa juga tertarik dengan 

hasil bumi daerah tersebut, daerah Sumbawa dan Lombok dikenal sebagai penghasil 

beras, dan juga bahan makanan lainya seperti daging dan ikan.186  

Keadaan politik diluar kerajaan Bima sebagaimana telah diuraikan diatas, 

terutama di jalur perdagangan dengan kerajaan Gowa ini menjadi tonggak dalam 

proses islamisasi. Selain itu yang mendorong cepat masuknya Islam di daerah Bima 

                                                             

183Razak D. Patunru, Sejarah Gowa (Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 
1967), h. 24  

184J. Noorduyn, Makassar and The Islamisation of Bima” , h. 328  
185Utrech, Sejarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok (Bandung: PT. Sumur Bandung, 

1962), h. 93  
186Uka Tjandrasamita (ed), Sejarah Nasional Indonesia (Cet, ll; Jakarta: Balai Pustaka, 1977), 

h. 32-33   
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adalah karena Bima juga terkenal sebagai daerah pengekspor kuda dan kayu 

Cendana, sehingga banyak pedagang yang mengunjungi Bandar daerah Bima.                       

b. Kemelut politik di dalam  kerajaan 

Menjelang masuknya Islam, di Bima terjadi kekacauan dalam kerajaan Bima. 

Sebelum itu Bima diperintah oleh raja Ma Ntau Asi Sawo. Pada masanya diadakan 

perjanjian persahabatan dengan kerajaan Gowa. Dan raja Ma Ntau Asi Sawo 

meninggal sebelum memeluk agama Islam. dan meninggalkan dua putera yang 

pertama, Ruma Ma Mbora Di Mpori Wera (raja yang meninggal dipadang rumput 

wera). Yang kedua, Adiknya bernama La kai yang masih kecil. Dan yang menjabat 

sebagai Tureli Nggampo adalah pamannya yang beranam Salisi. Terjadinya kemelut 

politik di dalam lingkungan istana kerajaan Bima, berawal dari tindakan Salisi yang 

begelar Ruma Man Natau Asi Peka ingin menggantikan raja Ma Ntau Asi Sawo yang 

telah meninggal untuk menjadi raja Bima. Dewan Hadat sebagai badan pelaksana 

pemerintahan yang dipegang oleh Ruma Bicara Amalimandai telah memutuskan 

untuk mengangkat Jena Teke sebagai pengganti raja Sawo yang telah wafat.187  

Namun dengan ambisi yang sangat besar, Salisi yang bergelar Tureli 

Nggampo tidak menghiraukan keputusan Dewan Hadat sehingga mengangkat diri 

sebagai raja Bima dengan gelar Ruma Ma Ntau Asi Peka.188 Salisi berdalih karena 

Jena Teke (putra mahkota) masih kecil. Tindakan Salisi melanggar ketentuan Hadat 

                                                             

187M. Fachrir Rachman, Islam di Bima Kaian Historis Tentang Proses Islamisasi dan 
Perkembangan Sampai Masa Kesultanan h. 60  

188Syarifuddin B. A., Kepala Musium Asi Mbojo, Wawancara, tanggal 13 September 2018    



 96 
 

melampaui dan mengingkari sumpah turun temurun yang dibuat oleh Ruma 

Manggampo Donggo dan Ruma Bicara Bilmana. Sumpah tersebut, diketahui oleh 

Salisi karena senantiasa dibaca dan diingatkan pada setiap saat yang telah ditentukan. 

Karena sangat jelas bahwa tindakan Salisi mendapatkan murka dari para lehur daerah 

Bima.189 Rakyat mengingingkan putera mahkota (Jena Teke) untuk menjadi raja 

kelak. Namun pamanya yaitu Salisi mencari siasat untuk melenyapkan 

keponakannya. Salisi memerintahkan Bumi Luma Rasa Nae untuk menyiapkan semua 

alat yang diperlukan untuk berburu dipadang rumput Wera. Salisi bersama 

keponakanya serta diiringi oleh para pejabat Hadat. Ditengah asyiknya perburuan 

berlangsung, Salisi memerintahkan untuk membakar padang rumput Wera. 

Keponakan serta pengawalnya yang sangat setia yang sedang asyik berburu tidak 

mempunyai kesempatan untuk meloloskan diri dari amukan api akhirnya terbakar 

hidup-hidup bersama pengawalnya. Setelah kematiannya di gelari dengan Jena Teke 

(putra mahkota) Mambora Dei Mpori Wera.190 Situasi kerajaan yang selama ini aman 

dan damai berubah menjadi suasana yang memilukan dalam lingkungan istana. 

Untuk mencapai tujuan Salisi berhasil membujuk Ompu Lababuju untuk 

menikam ruma Bicara Amalimandai (ketua dewan hadat) sehingga meninggal. Maka 

ketua Dewan Hadat untuk sementara kosong, dan tidak pernah diangkat seorang 

Ruma Bicara. Selanjutnya Dewan Hadat dipegang oleh Bumi Luma Rasa Nae 

(penguasa wilayah bagian timur teluk Bima) yang memihak kepada Salisi. Dengan 

                                                             

189Abdullah Tajib, Sejarah Bima Dana Mbojo. h. 107  
190Abdullah Tajib, Sejarah Bima Dana Mbojo. h. 108 
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terbunuhnya Amalimandai sebagai Ruma Bicara dan juga putra mahkota (Jena Teke), 

tentunya kedudukan dari Salisi yang ingin menduduki tahta kerajaan masih belum 

aman. Karena putera yang telah meninggal memiliki adik bernama La Kai sebagai 

pewaris tahta kerajaan yang sah, sesuai keputusan Dewan Adat, jika Jena Teke 

meninggal maka tahta kerajaan diserahkan kepada adiknya La Kai dengan gelar 

Ruma Ta Ma bata Wadu.191  

Maka yang menjadi sasaran Salisi untuk dibunuh selanjutnya adalah putra 

mahkota (Jena Teke) yang bernama La Kai Yang merupakan penghalang bagi 

pamannya Salisi dalam menguasai kerajaan Bima. menyadari hal tersebut, Salisi 

melakukan apapun demi ambisinya untuk menduduki tahta kerajaan. Hal ini sangat di 

tentang oleh masyarakat. menyadari hal demikian, maka Salisi melakukan relasi 

dengan  Belanda dan melakukan perjanjian secara lisan yang berlangsung pada tahun 

1605 M. Perjanjian ini dilakukan demi memperkuat kedudukannya.192    

Informasi tentang rencana pembunuhan tercium oleh kelompok yang 

memihak terhadap putra mahkota La Kai. Demi keamanan dari La Kai oleh Lambila 

Manuru Bata putra dari Amalimandai (bekas Ketua Dewan Hadat yang terbunuh oleh 

Salisi) di sembunyikan di desa Teke. Persembunyian tersebut telah di dengar oleh 

pamanya Salisi, maka atas inisiatif dari Bumi Paraka, La Kai bersama pengikutnya di 

pindahkan ke desa Kalodu wilayah Selatan daerah Bima, dan menetap di sana untuk 

                                                             

191M.Fachrir Rachman, Islam di Bima Kaian Historis Tentang Proses Islamisasi dan 
Perkembangan Sampai Masa Kesultanan h. 61. Lihat juga, Abdullah Tajib, Sejarah Bima Dana 
Mbojo. h. 108   

192M. Hilir Ismail, Peranan Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara. h. 57  
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beberapa waktu. Dan untuk menumbuhkan rasa solidaritas dan kesetiakawanan 

terhadap mereka, Rumata Mabata Wadu (La Kai), Manuru Suntu dan Lambila 

Manuru Bata bersumpah akan merebut kembali kerajaan yang telah dirampas secara 

keji oleh pamanya Salisi. Sumpah ini disebut Hii Ro Raa (sumpah darah daging).   

Para pejabat Hadat yang setia bersama rakyat tetap mengingingkan raja dari 

keturunan yang sah dari raja-raja sebelumnya. mereka tidak mengakui keabsahan 

Salisi untuk menduduki tahta kerajaan Bima. Persekongkolan antara Raja salisi 

dengan Bumi Luma Rasa Nae yang menginginkan jadi raja setela Salisi sehingga 

mereka ingin melenyapkan semua ahli waris kerajaan. Namun, belum terealisasi 

karena putra mahkota La Kai (Jena Teke) merupakan kendala besar buat mereka.  

1. Politik Kesultanan Gowa sebagai awal masuk Islam di Bima 

Setelah dua tahun terjadinya kekacauan dan pertentang di dalam lingkugan  

istana kerajaan Bima, di daerah Sape (Pantai Timur Bima) pada tangl 11 Jumadil 

Awal 1028 H atau bertepatan dengan tanggal 26 April 1618 M. terjadi peristiwa 

penting yang nantinya memberikan bentuk pemerintahan baru bagi kerajaan Bima 

pada masa selanjutnya.193 telah tiba perahu layar para pedagang utusan dari 

kerajaan Gowa. Mereka terdiri dari orang-orang Luwu, Tallo, Bone dan Gowa 

sebagaiaman diuraikan dalam kitab BO’ antara lain:  

“Hijrah Nabi saw  1028 H hari Bulan Jumadil Awal telah datang di pelabuhan 
Sape saudara Daeng Mangali di Bugis Sape dengan orang Luwu dan Tallo 
untuk berdagang. Kemudain pada malam hari datang menghadap Ruma Bumi 
Jara yang memegang Sape untuk menyampaikan ci’lo, kain Bugis dan keris  
serta mendakwahkan agama Islam. kerajaan Gowa, Tallo, Luwu dan Bone 

                                                             

193M. Hilir Ismail, Kebangkitan Islam di Dana Mbojo (Bima) (1540-1950), h. 67  
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suah masuk Islam. Daeng Malaba dan keluarganya semua sudah masuk Islam. 
di mintanya Bumi Jara untu memeluk Islam dan membawa orang-orang itu 
menghadap Ruma Bicara Amalimandai, sebab ada persembahan untuk Ruma 
Bicara. Paa saat itu Ruma Bicara telah wafat dan tidak diketahui oleh orang-
orang Bone dan Tallo. Orang-orang itu dibawah oleh Bumi Jara kepada adik 
Ruma Bicara bernama Rato Waro Bewi dan anak Ruma Bicara La Mbila. 
Tiada di rumah, karena sudah pergi ke dusun Teke menjaga La Kai, di suruh 
oleh Rato Waro Bewi, karena La kai di kejar-kejar oleh pamannya Salisi 
untuk dibunuh.”

194      
 

                  Dari traskripsi kitab BO’ di atas, dapat dikatakan sebagai momentum awal     

masuknya Agama Islam di Bima melalui pelabuhan Sape pada tahun 1028 H 

(1618 M). Kedatangan para pedagang yang sekaligus berperan sebagai mubalig-

mubalig ini  merupakan misi Islam dari Sultan Gowa, mereka berdakwah penuh 

dengan kedamaian.195 Sehingga bisa dikatakan bahwa sejarah masuknya di Bima 

tidak  bisa dipisahkan dengan Islam di Makassar, karena kesultanan Gowa pada 

saat itu banyak melakukan relasi dengan kerajaan-kerajaan sekitarnya, termasuk di 

pulau Sumbawa.196      

      Perlu diketahui bahwa sebelum para pedang yang sekaligus berstatus 

sebagai mubalig singgah di pelabuhan Sape dengan perahunya (lopi) mereka 

sempat berlabu di pesisi sangiang, Sori Jo dan juga pantai Lariti dan pada akhirnya 

                                                             

194
BO’ Sangaji Kai yang telah di salin ulang pada 18 Rabi’ul Akhir 1270, h. 44  

195M. Hilir Ismail, Peranan Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara (Cet, 1 ; 
Mataram: Lengge, 2014), h. 52. Lihat juga, Abdullah Tajib, Sejarah Bima Dana Mbojo. h. 110 . dan 
M. Fachrir Rachman, Islam di Bima Kaian Historis Tentang Proses Islamisasi dan Perkembangan 
Sampai Masa Kesultanan h. 62-63     

196Dewi, Sejarah Masuknya Islam di Bima (Bima: Lengge, Kerjasama dengan Museum Asi 
Mbojo, 2004), h. 2  
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berlabu di pelabuhan Sape.197 Kehadiran para utusan dari kesultanan Gowa 

tersebar luas dan terdengan ke Kalodu, dimana La Kai yang di gelari dengan 

Rumata Mabata Wadu (Jena Teke) bersama-sama pengikutnya bersembunyi. 

Kemudian La Kai, Lambila Ruma Manuru  Suntu, menemui Ruma Bumi Jara di 

Sape dan juga bertemu dengan mubalig-mubalig dari Gowa. Dengan rencana yang 

telah disepakati pada tanggal 15 Rabiul Awal Keempat keturunan raja Bima 

masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat pada tahun 1030 H (1620 

M) dan diikuti oleh para pengikut dan pengawal setia dan disaksikan oleh empat 

orang utusan Sultan Gowa di Sape. Dalam naskah BO’ menyebukan tentang 

peristiwa masuknya Islam mereka berempat sebagai berikut:  

“maka pada sepuluh lima hari bulan Rabiul Awal senat 1030 H genap raja 
berempat itu mengucapkan dua kalimat syahadat dengan saksi keempat 
gurunya.”

198   
  
Setelah mereka mengucapkan dua kalimat syahadat kemudian nama mereka 

diganti dengan nama-nama yang sesuai dengan Islam:  

a) La Kai dengan gelar Ruma Ma Bata Wadu dengan nama Abdul Kahir (makamnya 

di Dantaraha) 

b) La Mbila dengan nama Jalaluddin 

c) Bumi Jara Sape dengan nama Awaluddin 

                                                             

197Yasin Muhammad, Juru Kunci Temba Romba Bersejarah Desa Rato, Wawancara hari 
Jum’at tanggal 07 September 2018  

198
BO’ Tanah Bima, h. 44  
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d) Manuru Bata dengan nama Sirajuddin, yang kemudain menjadi Sultan Dompu. 

Dalam silsila kerajaan dia adalah putera dari Ma Wa’a Tonggo Dese (raja Dompu) 

dan isterinya puteri raja Bima Ma Wa’a Ndampa.   

Setelah keempatnya diislamkan di Sape oleh empat mubalig yang diutus oleh 

kesultanan Gowa, mereka kembali ke Kalodu. Dalam perjalanan ke Kalodu, mereka 

mengucapkan sumpah di Raba artinya bendungan, Parapi artinya nama tempat 

(Bendungan Parapi), terletak diparangina Sape sekarang. Dan sebelumya mereka 

telah melakukan sumpah setia yang dikenal dengan sumpah darah daging yang berisi 

pernyataan tetap bersatu dalam berbagai situasi dan kondisi apapun. Peristiwa ini di 

catat dalam BO’ sebagai berikut:    

“setelah itu bersumpah tuan kita La Kai (Rumata Mabata Wadu) di atas Raba 
Parapi segala yang tersebut dalam surat ini serta menyebut nama Allah dan 
Rasulnya, “ya Tuhanku kabulkan permintaan kami dalam persumpahan ini,” 
setelah itu mereka mengiris tanganya dan keluarlah darah dan diterima dengan 
tempurung. Maka mereka mencampuri dengan kalinya. Dan masing-masing 
meminum semua mereka yang bersumpah dan berjanji itu.”

199  
 
Sebagaimana dalam sumber lain adapun isi pokok dari Sumpah Perapi antara 

sebagai berikut:  

1) Memperkukuh kesetian kepada putera mahkota La Kai (Rumata Ma Bata 

Wadu) Setelah memeluk Islam menggati nama sebagai Abdul Kahir 

2) Seorangpun dari mereka ridak boleh tunduk pada pemerintahan orang lain, 

termasuk pemerintah Salisi (Rumata Ma Ntau Asi Peka) 

3) Anak cucu keturunan mereka terikat dengan sumpah itu. 

                                                             

199BO Tanah Bima, h. 42  
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4) Jika ada yang melanggar sumpah itu sama dengan makan racun.  

          Sudah menjadi kewajiban bagi para raja dan sultan Bima untuk menguatkan 

segala kebijakan mereka dengan sumpah. Kebiasaan ini mulai ada pada masa hidup 

Ruma Bicara Ma Waa Bilmana dan Raja Manggampo Donggo. Dan kebiasaan 

tersebut di teruskan oleh para raja dan sultan Bima.200 Memahami pengalaman pahit 

masa perebutan kekuasaan, langkah awal yang dilakukan oleh Sultan  adalah 

menggalang kembali persatuan masyarakat,   

Kehadiran para mubalig Sulawesi Selatan di Sape dan masuknya Islam La Kai 

mengundang kemarahan Salisi sehingga peperanganpun terjadi, dengan situasi politik 

yang berkepanjangan para utusan kesultanan Gowa kembali ke negerinya. Dan 

melalui utusan inilah Abdul Kahir meminta bantuan kepada kesultanan Gowa.201  

a) Ekspedisi militer pertama  

Pada tahun 1613 M, Sultan Gowa mengirim ekspedisi militer untuk 

menyerang kerajaan Bima, dan pada bulan april tahun 1616 M l Lukmuk  ri 

Mandallek sebagai panglima armada perang kerajaan Gowa dengan Sembilan kapal 

perang yang di bawah menuju pelabuhan Sape.202 namun serangan tersebut  dapat 

dipukul mundur oleh Salisi dengan bala tentaranya.   

 

 

                                                             

200M. Hilir Ismail, Peranan Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara, h. 53  
201Abdullah Tajib, Sejarah Bima Dana Mbojo. h. 112  

202Darwas Rasyid, Peristiwa Tahun-tahun bersejarah daerah Sulawesi Selatan dari abad 
XIV-XIX (Ujung Pandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1991), h. 43  
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b) Ekspedisi kedua 

Tidak lama kemudian ekspedisi dikirim lagi oleh kerajaan Gowa, pada 

ekspedisi kedua ini laskar Gowa dan para pengikut  Sultan  Abdul Kahir  yang  telah 

memeluk Islam bergabung untuk melawan raja Salisi. Dan dalam pertempuran ini  

banyak dari pihak kerajaan Gowa dan pengikut Sultan yang tewas dalam pertempuran 

ini, kemudian para utusan dan Sultan  lari ke Makassar. 

c) Ekspedisi ketiga 

Dalam ekspedisi ke tiga ini Sultan Gowa mengirim laskar gabungan Gowa, 

Tallo, Bone dan sisa laskar dari  Bima yang lari ke Makassar yang di pimpin oleh La 

Mbila Jalaluddin. Gabungan dari Makassar dipimpin oleh Datu Patiro Bone dengan 

kekuatan 20 perahu bersenjata dan 10 perahu untuk perbekalan, dan mereka sampai 

ke Bima dengan selamat. 203  

Kontak senjatapun terjadi antara laskar dengan pasukan raja Salisi. Sehingga 

laskar gabungan mampu mengalahkan Salisi dan melarikan diri kepedalaman. 

Dengan kemenangan ekspedisi ke tiga  maka dilaporkan kepada kesultanan Gowa.  

1). Kedatangan dua Mubalig 

Berakhirnya kemelut politik di kerajaan Bima, maka Abdul Kahir, 

Awaluddin, Jalaluddin dan ikut beserta Datuk Ri Bandang dan Datuk Ri Tiro 

berangkat ke Bima. Abdul Kahir dinobatkan sebagai raja Bima pada tanggal 15 

Rabi’ul Awal 1050 H. atau bertepatan dengan tahun 1640 M. dengan gelar Sultan 

                                                             

203Abdullah Tajib, Sejarah Bima Dana Mbojo. h. 115   
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Abdul Kahir dan Jalaluddin memayungkan paying kerajaan dan menyisipkan keris 

Samparaja kepada Sultan Abdul Kahir sesuai dengan ketentuan hadat kerajaan 

Bima.204 dengan demikian resmilah berdirinya kerajaan Bima yang berjiwa Islam. 

Sultan Abdul Kahir merupakan Sultan Bima yang pertama. 

 Pada masa pemerintahannya dibantu oleh kedua gurunya yaitu Datuk Ri 

Bandang dan Datuk Ri Tiro yang sekaligus menjabat sebagai penasehat kerajaan. 

Dengan bantuan dari ke dua gurunya tersebut usaha penyebaran Islam tidak hanya 

dilakukan dalam keluarga istana, bahkan sampai ke desa-desa. Sudah menjadi 

kelaziman bagi masyarakat Indonesia umumnya, apabila raja memeluk suatu agama 

maka rakyatpun ikut memeluk agama tersebut. demikian yang terjadi di kerajaan 

Bima. kecuali sebagian kecil yang menolak dan mereka lari kepegunungan dan tetap 

mempertahankan kepercayaan leluhurnya. 

Berdirinya kesultanan Bima, peran Ulama besar Datuk Ri Bandang dan Datuk 

Ri Tiro sangatlah besar mereka giat menyiarkan Islam dari berbagai pelosok sehingga 

meluas keseluruh negeri. Selain itu yang terpenting adalah kedua ulama ini berperan 

sebagai penasehat Sultan dan meletakkan dasar pemerintahan Islam. hampir selama 

lima tahun kedua ualama berdakwah kepada masyarakat dengan bantuan dan fasilitas 

yang di berikan oleh Sultan hingga akhirnya di panggil kembali oleh kesultanan 

Gowa untuk kembali ke Makassar. sebelum meninggalkan daerah Bima kedua ulama 

besar ini melakukan perjanjian denga Sultan Abdul Kahir yang isinya antara lain: 

                                                             

204Syarifuddin B. A., Kepala Musium Asi Mbojo, Wawancara, tanggal 13 September 2018     
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pertama, kedua ulama menyanggupi untuk mendatangkan mubalig pengganti ke 

Bima. kedua, Sultan mengucapkan sumpah setia pada kedua gurunya.205   

Adanya perjanjian tersebut maka kedua gurunya tersebut mendatangkan  

Datuk Sri Bandang yang merupakan anak sulung dari Datuk Ri Bandang.206 Dan 

adapun janji yang di ikrarkan oleh Sultan Abdul Kahir sebagai berikut: 

“Hai sekalian Hadat Menteriku, hai sekalian gelarang, aku menyaksikan 
perkataanku dan perjajian ini kepada Allah SAW Tuhan yang Maha Esa dan 
Rosul penghulu kita dan kepada sekalian Malaikat Allah, maka barang siapa 
yang merombak perjanjian aku dengan kedua guruku. Maka dia itulah yang di 
murkai oleh Allah Ta’ala dan Rosulnya dunia akhirat, Wallahu 
Khairurrasyidin.”

207     
 
Sumpa setia Sultan Abdul Kahir di taati oleh Sultan berikutnya, pembesar 

kerajaan, dan seluruh rakyat Bima dan juga keturunan mereka. Dalam menjalangkan 

pemerintahan sehari-hari Sultan di bantu oleh Dewan Harian yang disebut Majelis 

Tureli. Dan keatuanya disebut Manggampo Donggo atau Ruma Bicara. Pengaruh 

kaum agawa sangat besar dalam pemerintahan. Demikian usaa-usaha yang dilakukan 

oleh Sutan Abdul Kahir, yang telah meletakkan dasar-dasar bagi kesultanan Bima. 

sultan meniggal pada tahun 1055 H bertepatan dengan tahun 1635 M dan di 

makamkan di Dantaraha.    

B. Proses Konversi ke Agama Islam 

Untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya konversi kepercayaan 

masyarakat Dana Mbojo ke agama Islam. maka perlu merujuk kepada teori-teori 
                                                             

205Abdullah Tajib, Sejarah Bima Dana Mbojo. h. 117  
206Ahmad Amin, Ringkasan Sejarah Bima (Bima: Kantor Kebudayaan Kabupaten Bima, 

1971), h. 51  
207

BO’ Tanah Bima, h. 51  
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yang telah diuraikan sebelumnya, seperti teori yang dikemukan oleh Musrifah 

Sunanto,208 dan juga teori Konvergensi dan teori Propagasi yang dikemukakan oleh 

Syamsan Syukur. Yang dimaksud dengan teori konvergensi adalah perpaduan ajaran 

Islam dengan budaya-budaya lokal masyarakat setempat yang memiliki persamaan, 

sehingga dengan pendekatan adaptasi, Islam dapat diterima secara damai.209 Dan 

untuk mengetahui perpaduan antara ajaran Islam dengan budaya lokal maka perlu 

diuraikan tentang kepercayaan masyarakat setempat.   

Kepercayaan masing-masing daerah tentunya mengalami perbedaan, 

begitupun Dana Mbojo daerah Bima sebelum kehadiran Islam. pada umumya 

menganut kepercayaan Makakamba, Makakimbi dan juga bercampur dengan 

kepercayaan agama Hindu. Sebelum kedatangan Islam masyarakat Bima termasuk 

masyarakat yang religius. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ernst Cassirer bahwa 

dalam diri religious terselip sisi metafisik yang selalu remang dan hingga tidak 

pernah tuntas dipotret. Sebagian mengartikan religi sebagai suatu kepercayaan 

(belief).210 Kepercayaan yang dianut adalah warisan kepercayaan nenek moyang yang 

bersifat religo mitologis.  

Mereka meyakini adanya kekuatan supranatural seperti roh-roh leluhur, 

kepercayaan dan keyakinan terhadap eksistensi kekuatan supranatural tersebut, 

                                                             

208Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers,2012), h. 
11  

209Syamsan Syukur, Islamisasi Kedatuan Luwu pada Abad XVII. h. 33  
210Ali Formen Yudha, Gagap Spiritual;Dilema Eksistensial di tengah Kecamuk Sosial  (Cet, l 

; Yogyakarta, 2004), h. 26    
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dimanifestasikan dalam bentuk upacara-upacara ritual yang disertai dengan sesajen 

atau persembahan tertentu. Di kecamatan Sape dan di Tolo Donggo Bima terdapat 

tempat-tempat pemujaan yang disebut dengan Doro Nocu.211 Tempat pemujaan 

tersebut dalam istilah arkeologi disebut Dolmen. Fungsinya digunakan sebagai meja. 

Meja tersebut merupakan tempat untuk meletakkan sesajian-sesajian, dan mereka 

melakukan pemujaan bersama-sama.212  

Sebagaimana teorinya Musrifah Sunanto diatas bahwa, Islam diterima oleh 

masyarakat berkat peran sufi pengembara yang mampu menyajikan kesesuaian antara 

ajaran Islam dengan kepercayaan dan praktek keagamaan lokal. bahkan menurut 

Azyumardi Azra Islam mampu hidup berdampingan secara damai dengan 

kepercayaan nenek moyang.213      

Mengenai pola islamisasi di daerah Bima yang masih dipengaruhi oleh agama 

Hindu pada masa pra Islam, sehingga para mubalig memperkenalkan ajaran 

monoteistik Islam atau ajaran ketauhidan yang hampir sama agama atau kepercayaan 

masyarakat. Dan konsep inilah yang diterapkan di daerah Bima sehingga 

mempercepat proses islamisasi. Sekalipun pada proses akulturasi sebelumnya terjadi 

suatu spektrum varian-varian sikap kultur yang menunjukkan penolakan sampai 

peneriman penuh dengan cara adaptasi.214  

                                                             

211Syarifuddin B. A., Kepala Musium Asi Mbojo, Wawancara, tanggal 13 September 2018      
212Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional (Jakarta: Depdikbud, 1977), h. 40  
213Syamsan Syukur, Islamisasi Kedatuan Luwu pada Abad XVII. h. 32  
214Syamsan Syukur, Islamisasi Kedatuan Luwu pada Abad XVII. h. 34  
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Sebelumnya kondisi masyarakat desa Sumi dan desa lain di Sape dilanda 

kekeringan yang berkepanjangan. Tanaman dan pohon-pohon banyak yang mati, 

begitupula dengan hewan ternak banyak yang mati kelaparan dan wabah penyakit 

menyerang masyaraka Sape. Air bersihpun sulit di dapatkan. Pada awal 

kedatangannya empat mubalig ini semuanya memakai jubah atau gamis dalam bahasa 

Bima Jumba. Ada yang memakai Jubah Kuning (Jumba Monca), ada juga yang 

memakai Jubah Hijau (Jumba Jao), juga berjubah Putih (Jumba Bura) serta memakai 

jubah Merah (Jumba Kala). mereka bermukim di salah satu tempat namanya Wontu, 

yang terletak di pesisir pantai disebelah Timur Desa Sumi. Sebelumnya kehadiran 

mereka tidak disambut baik oleh masyarakat. Karena mereka telah mendengar 

informasi sebagai berikut: 

“wara douma rongga pedere dei rasa ndaike, ededu dou ndi ma dompo wea 
tuta ndaita, dou ndima dompo wea rima ndaita, dou ndima dompo wea wudu 
ndaita.”

215 
 

Artinya: 

“Akan ada orang yang datang di kampung halaman kita, dan dia akan 
memotong kepala, tangan dan akan menyunat kita.”  
 
Masyarakat baru saja mendengar informasi tentang kehadiran empat mubalig 

tersebut kemudian lari meninggalkan kampung halaman mereka dan tinggal 

sementara dibukit gunung. Selain masyarakat setempat para pedagang muslim ini 

ditentang keras oleh para Ncuhi dan pemuka masyarakat setempat.216 Dalam keadaam 

                                                             

215Yasin Muhammad, Juru Kunci Temba Romba Bersejarah Wawancara hari Jum’at Tanggal 

7 September 2018  
216M. Hilir Ismail, Kebangkitan Islam di Dana Mbojo (Bima) (1540-1950), h. 69  
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yang sangat memprihantikan, para mubalig bermunajad dan bermohon kepada Allah 

swt agar bencana kekeringan tersebut tidak berkepanjangan. Setelah melaksanakan 

sholat subuh para mubalig berjalan-jalan di sekitar bukit menuju desa Sumi. Dan atas 

izin dan kuasa Allah ujung tongkat yang berukir Romba (Loyang) milik salah seorang 

mubalig tertancap dalam tanah, dan dari lubang tanah bekas ujung tongkat tersebut 

tiba-tiba keluar air dan terus meluap sampai mengenai daratan rendah sekitarnya.         

   Dalam perkembangannya lubang air tersebut berubah jadi sumur, dan oleh 

masyarakat di berinama Temba Romba (Sumur Loyang). Peristiwa tersebut diketahui 

oleh masyarakat umum. Mereka berbondong-bondong datang untuk menyaksikan 

sumur ajaib tersebut. dan sampai sekarang masyarakat menganggap Temba Romba 

sebagai sumur keramat.217   

  
Gambar bagian luar dan dalam  Temba Romba  

diambil pada tanggal 3 september 2018  
 

Para mubalig mengambil kesempat untuk mengajak masyarakat untuk 

menerima agama Islam. seruan yang pada dasarnya di tolak akhirnya disambut baik 
                                                             

217M. Hilir Ismail, Kebangkitan Islam di Dana Mbojo (Bima) (1540-1950), h. 70  
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oleh masyarakat sehingga terjadila konversi agama dari kepercayaan lama ke agama 

Islam. Mereka melakukan dakwah di desa dan dusun yang agak jauh dari daerah 

pesisir. Berkat kesabaran dan kesungguhan para mubalig sehingga berhasil 

mengislamkan La Tanga Ompu Nai seorang Ncuhi yang di segani oleh Ncuhi-ncuhi 

lain. Mulai pada saat itu banyak anggota masyarakat yang memeluk agaman Islam.  

Agama juga dipahami sebagai sistem yang mengatur hubungan antara 

manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lainya dan bahkan manusia dengan 

lingkungannya dalam bentuk pranata-pranata dan simbol-simbol keagamaan. Agama 

di sisi lain merupakan sistem keyakinan yang dianut dan diwujudkan oleh 

penganutnya dalam tindakan-tindakan keagamaan di masyarakat dalam upaya 

member respon dari apa yang dirasakan dan diyakini sebagai sesuatu yang sakral dan 

suci. Pada sisi yang lain juga agama mengandung ajaran yang menanamkan  nilai-

nilai sosial pada penganutnya sehingga ajaran agama tersebut merupakan suatu 

elemen yang membentuk sistem nilai budaya.218    

Budaya atau kebudayaan dimaknai sebagai pola bagi kelakuan yang terdiri 

atas serangkaian aturan-aturan, resep, rencana dan petunjuk melalui simbol-simbol 

yang digunakan manusia untuk mengatur tingkah laku. Jika demikian kebudayaan 

bukanlah sesuatu yang lahir secara alamiah, melainkan disusun oleh manusia sebagai 

                                                             

218Muhammad Ilham, Islam dan Budaya Lokal (Makassar: Universitas Islam Negeri 
Alauddin, 2014), h. 9   
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hasil karya manusia dalam bentuk ide konsep tingkah laku dan pranata sosial serta 

benda artefak.219 

Islam sebagai agama universal dan rahmat bagi seluruh alam, ajaranya 

menyeluruh dan terpadu, mengatur segala aspek aspek sosial, ekonomi, politik, 

lingkungan dan budaya, dan kehidupan ukhrawi. Ajaran yang dibawah oleh Islam 

seyogyanya sesuai dengan perkembangan zaman, dengan demikian eksistensi ajaran 

Islam diharapkan mampu  mengakomodasi dan memberi corak terhadap kultur 

budaya lokal yang sudah mengakar di dalam masyarakat Bima.220    

 Masuk dan berkembangnya pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat 

Bima, sehingga memunculkan varian-varian atau warna warni kebudayaan Islam 

dengan pakaian lokal. seperti rimpu. sehingga disebut dengan tradisi lokal yang 

bercorak Islam  seperti yang tampak dalam upacara-upacara keagamaan seperti 

kelahiran, khitan, perkawinan dan kematian. Kenyataan seperti itulah yang dapat di 

saksikan dalam perjumpaan atau relasi dengan budaya lokal masyarakat Bima. ketika 

agama Islam diterima sebagai agama kerajaan pada tahun 1621 M.  Ulama berhasil 

menanamkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat. Sehingga nilai-

nilai tersebut dituangkan dalam sistim  maja labo dahu (malu dan takut). 221 Dilihat 

dari pandangan agama maja labo dahu merupakan sifat yang harus dimiliki oleh 

                                                             

219Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan (Jakarta: Gramedia, 1994), 
h. 1  

220Muhammad Ilham, Islam dan Budaya. h. 11  
221M. Hilir Ismail, Menggali Pusaka Terpendam (Butiran-butiran Mutiara Budaya Mbojo) 

(Bima: 2001), h. 18  
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orang yang beriman dan bertakwa. Sebab orang yang beriman harus memiliki sifat 

malu (maja). Dan orang yang bertakwa harus memiliki sifat takut (dahu) kepada 

Tuhan.  

Maja labo dahu bagi masyarakat  Dana Mbojo pada masa lalu merupakan 

pusaka yang sangat berharga untuk dijadiakan pedoman dalam kehidupan, guna 

mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Pada masa kesultanan maja labo dahu 

menjadi sumber kekuatan batin bagi pemerintah dan rakyat dalam mengemban tugas. 

Hal inilah yang membuat kesultanan Bima mengalami kejayaan pada masanya. 

Berangkat dari keyakinan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam  maja labo 

dahu.       

C. Saluran-saluran  dan cara Masuknya Islam Ke Bima 

Adapun saluran-saluran yang mendorong masuknya Islam di Bima.  

1. Dakwah Islamiyah. 

Pada tahun 1025 H atau yang bertepatan dengan tahun 1615 M. Sultan 

Alauddin sebagai penguasa kerajaan Gowa pernah mengirim surat untuk 

penguasa kerajaan Bima karena sama-sama dalam kerajaan serikat. 

Isi pokok dari surat tersebut memberitahukan bahwa kerajaan Gowa dan Tallo  

sudah menganut agama Islam. adapun bunyi lengkap surat tersebut: 

“…kemudian dari pada itu bersetuju dengan bunyi perjanjian dengan kerajaan 
bersahabat, kakanda yang bertahta atas kerajaan Gowa dan Tallo menjadi 
kerajaan Islam, yaitu kerajaan yang berpegang atas keyakinan “tiada Tuhan 
yang berhak disembah melainkan Allah, dan Muhammad adalsh Rosulnya”. 
Serta di dalam memerintah kerajaan ini merasa wajib mencegah keburukan dan 
menjalangkan kebaikan. Demikian adinda maklumat adanya. Tertulis di kota 
Makassar di dalam Benteng Somba Opu 11 hari bulan Muharram  Sanat 1025 



 113 
 

dan di bumbuhi tanda tangan oleh l Mange Rangi Daeng Mandra Bia. Ia 
bergelar Sultan Alauddin.”

222 
 

Dari redaksi surat diatas dapat kita cermati bahwa faktor utama yang 

mendorong masuknya Islam  di Bima adalah dakwa islamiyah atau seruan amar 

ma’ruf nahi mungkar. Sultan Gowa berkewajiban untuk menyiarkan kebenaran dan 

mencegah kemungkaran. Da’wah dalam metode seperti ini bukan merupakan sesuatu 

hal yang baru, namun pernah juga dilakukan oleh Rasulullah saw dengan mengirim 

surat-surat kepada pembesar-pembesar dunia pada waktu itu dan mendapatkan 

tanggapan positif  dan sukses. Tentang dakwah Rasulullah saw dengan surat atau 

tulisan M. Yunan Nasutio menyebutkan:  

“bahwa di zaman jalur-jalur komunikasi belum seperti sekarang ini Rasulullah 
saw menyampaikan surat-surat yang merupakan da’wah dalam bentuk tulisan 
kepada beberapa pembesar-pembesar dunia waktu itu dan umumnya mendapat 
sambutan positif dan mencapai sukses.”

223    
 

2. Perdagangan yang  mempergunakan  sarana pelayaran 

Menurut sejarawan Hilir Ismail tahap awal kedatangan Islam di Bima adalah 

dari Demak.224 Sekitar tahun 1450-1540 dibawah oleh Sunan Prapen dari Gresik, 

penerimaan Islam itu masih terbatas pada kalangan pedagang itu sendiri dan 

penduduk pesisir pantai. Peristiwa yang erat kaitanya dengan masuknya Islam di 

kerajaan Bima adalah ketika jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 

M yang merupakan pusat perdagangan kaum muslimin. Asumsi ini sesuai dengan 

pendapat Syamsudin bahwa kedatangan Islam di kerajaan Bima dan sekitarnya 
                                                             

222A. Rahim L. Massir, Transkripsi, BO Dana Mbojo, 19 Juli 1977   
223M. Yunan Nasutio, Da’wah dengan Tulisan (Panjimas nomor 249, 15 Juni 1978), h. 12  
224M. Hilir Ismail, Kebangkitan Islam di Dana Mbojo (Bima). h. 55   
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berhubungan dengan masa kejayaan Malaka sebagai pusat perdagangan dan 

penyebaran Islam di Asia Tenggara pada tahun 1400-1511 M, setelah jatuhnya 

Malaka ketangan Portugis, saudagar-saudagar muslim  juga bertindak sebagai 

mubalig mencari daerah baru atau kembali ke Jawa dan Sumatra meneruskan 

kegiatanya.    

Berdasarkan penjelasan di atas, dugaan  Jawa sebagai tempat asal kedatangan 

Islam di Bima tidak dapat diterima begitu saja karena tidak ada bukti yang otentik 

yang mendukung bahwa Islam di Bima di sebarkan oleh pedagang-pedagang dari 

Jawa. Namun penjelasan di atas lebih cenderung kepada kontak pertama 

masyarakat pesisir Bima dengan Islam.  

Selain dari pendapat di atas, kedatangan Islam lewat jalur perdagangan sesuai 

dengan teori yang dikemukakan oleh Noorduyn bahwa fase pertama kedatangan 

Islam dipengaruhi oleh motif ekonomi.225 Kedatangan Islam di Bima lewat jalur 

perdagang  yang berasal dari kerajaan Gowa, sebagaimana yang tercatat dalam  

kitab BO.   

…telah datang di pelabuhan Sape, saudara daeng Mangali di Bugis Sape  
dengan orang Luwu, Tallo dan Bone untuk berdagang serta mendakwakan 
agama Islam.226 

  

                                                             

225Noorduyn,  Makassar and Islamization of Bima, (BKI. 1972), h. 10  

   226L. Masir Q. Abdullah, BO (Suatu Himpunan Catatan Kuno Daerah Bima), (Mataram 
Depdikbud, 1981), h. 72 
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  Dari uraian di atas, dan juga didukung dengan data yang jelas bahwa 

masuknya Islam di Bima dibawa oleh para pedagang dari Makassar melalui utusan 

langsung dari kerajaan Gowa.     

Terjadinya hubungan perdagangan antara kerajaan Bima dengan daerah-

daerah di Sulawesi Selatan yaitu Luwu, Tallo dan Bone. Karena Ruma Bicara 

merupakan pejabat setingkat syahbandar di pelabuhan Sape. Sehingga sebagai 

sahbandar selain bertugas mengkoordinasikan kegiatan perdagangan di pelabuhan. 

juga sebagai mediator (perantara) antara para pedagang dengan penguasa 

setempat. Yang dimaksud adalah Ruma Bicara sebagai pemegang kekuasaan yang 

sesungguhnya dalam struktur pemerintahan kerajaan Bima.227 Sedangkan 

persembahan berupa cilo, kain Tenun, dapat diartikan sebagai suatu hadiah dari 

para pedagang kepada penguasa setempat karena telah diberikan izin berdagang di 

wilayah kekuasaannya.228 Ulama dan Guru berperan sebagai pedagangn mereka 

juga sekaligus jadi  pendakwah. dan mendapat posisi penting di istana kerajaan 

seperti, penasehat atau pejabat agama di istana kerajaan Bima  

a. Cara penyebaran Islam 

Penerimaan Islam di daerah Bima berlangsung secara damai sebagaiana 

dilihat ketika datang utusan kerajaan Gowa, dari Luwu, Tallo dan Bone dengan 

                                                             

227Ruma Bicara atau Raja Bicara bergelar Tureli Nggampo atau disebut Wajir Muazam, selain 
sebagai perdana Menteri yang menjalangkan pemerintahan, Raja Bicara merupakan  Dewan (Majelis) 
Hadat yang beranggotakan Para Tureli. Jeneli dan Bumi (Periksa. D.F. van Braam Morris,) h. 176-233   

228Tawalinuddin Haris Dkk, Kerajaan Tradisional di Indonesia: Bima (Jakarta: CV. Putra 
Sejati Raya, 1997), h. 54  
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membawa ci’lo dan kain Bugis. Sebagaimana yang dikatakan oleh oleh Ahmad 

M.Sewang, mereka datang untuk membawa hadiah diberikan kepada setiap raja yang 

didatangi oleh utusan itu.229 Dan pada prinsipnya ajakan secara damai. Hal ini sesuai 

dengan firman Allah dalam QS an-Nahl / 16 : 125 

                                          

                       

Terjemahnya: 
 

“serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang 
baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu 
Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 
Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS an-
Nahl / 16 : 125).230 

Selain prinsip  damai dan kebijaksanaan, juga dalam Islam berlaku pedoman 

umum yang menjadi prinsip dalam penyebaran agama Islam yang selalu dipegang 

oleh setiap mubalig. Seperti tercantum dalam firman Allah QS al-Baqarah / 2 : 256  

                                 

                           

Terjemahnya: 

“tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah 
jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang 

                                                             

229Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Cet, ll; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 
2005), h. 111   

230Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan) (Jakarta: PT. 
Sinergi Pustaka Indonesia), h. 417  
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ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya 
ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. 
dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS al-Baqarah /2 : 
256).231 

Seseorang masuk Islam harus atas dasar kesadaran sendiri tanpa doktrin dari 

orang lain terhadap keyakinan akan agama Islam, prinsip damai tidak ada paksaan 

dalam beragama, hal ini benar-benar di implementasikan oleh para mubalig dari 

Gowa dalam rangka mengislamkan masyarakat Bima pada periode  awal masuk 

Islam,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

231Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan) (Jakarta: PT. 
Sinergi Pustaka Indonesia), h. 380  
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BAB V 

BERDIRINYA KESULTANAN BIMA 

A. Peran Sultan dalam Membangun Eksistensi Islam di Bima 

Indonesia pada abad ke-17 M  sepanjang sejarahnya memiliki kedudukan 

terpenting, atas dasar banyak yang  muncul dan berkembang kerajaan-kerajaan yang 

bercorak Islam. dan kerajaan Bima dinyatakan sebagai kerajaan yang bercorak Islam 

pada tahun 1621 M.232 munculnya Bima sebagai kerajaan Islam pada abad ke-17 M. 

tidak terlepas dari perang penting para raja dan umara dalam mengembangkan agama 

Islam sebagai agama kerajaan. Hal ini disebabkan masuknya Islam di Bima lebih 

dahulu diterima oleh gologan bangsawan atau para raja. Sehingga dapat mempercepat 

proses arus islamisasi.  

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Uka Tjandrasasmita, 

bahwa :  

“Penerimaan Islam melalui golongan raja-raja atau golongan bangsawan 
memungkinkan terjadinya proses islamisasi lebih cepat dari pada melalui 
golongan bawah, hal ini disebabkan masih adanya pandangan dari golongan 
masyarakat terhadap raja atau golongan bangsawan secara karismatik”

233  
 
Ketika agama Islam sudah diterima oleh kerajaan Bima, dan dijadikan sebagai 

agama resmi kerajaan banyak terjadi perubahan di dalamnya,  yang diantaranyagelar 

raja diganti dengan Sultan. Dan lambang-lambang kerajaan diganti dengan lambang 
                                                             

232Loit Henri Chambert dan Siti Maryam R. Salahuddin, BO’ Sangaji Kai Catatan Kerajaan 

Bim (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), h. xvii. 
233Uka Tjandrasasmita, Sejarah Nasional III (Jakarta: Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, 1977), h. 166  
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yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. fungsi Sultan dalam pemerintahan Islam yaitu 

sebagai penguasa agama dan pemerintahan. Islam menganggap pemerintah sebagai 

salah satu dasar sistim sosial yang dibuat untuk manusia. Begitu juga Islam tidak 

menghendaki kekacauan. Oleh karena itu pemerintah yang dijalangkan oleh Islam 

terdiri dari beberapa prinsip yang diantaranya: pertama, tanggung jawab pemimpin, 

kedua, membina persatuan umat dan ketiga, menghormati hak-hak asasi manusia.234 

Selain itu untuk menyelenggarakan mekanisme politik, khususnya pemerintah Negara 

terdapat empat sistim yaitu: Asas amanah, asas kedilan, asas ketaatan (disiplin), asas 

musyawarah.235  

Setelah proses pengislaman lengkap dilakukan, yang diawali dengan ucapan 

dua kalimat syahadat kemudian di sunat, di cukur dan dipotong kukunya. Maka 

Sultan Abdul Kahir kembali ke desa Kalodu bersama guru dan pengikutnya. Desa 

Kalodu berada ditengah hutan belantara disebelah selatan gunung Lambitu. 

Kehadiran putra mahkota (Jena Teke) disambut baik oleh masyarakat Kalodu dan 

sekitarnya. Mengapa kehadiran La Kai di desa Kalodu disamput dengan antusias oleh 

masyarakat?             

Ketika lingkungan istana dalam keadan kacau dengan tindakan Salisi yang 

begitu berambisi untuk menjadi raja. Maka putra mahkota La Kai dikejar oleh Salisi 

sehinga sembuyi di desa Kalodu. dan ini merupakan persembunyian yang pertama. 

                                                             

234Hasan Al-Bana, Konsep Pembaruan Masyarakat Islam (Cet, l; Jakarta: Media Da’wah, 

1987), h. 375.   
235Muin Salim, Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur’an (Jakarta: Pasca Sarjana IAIN 

Syarif Hidayatullah, 1989), h. 373  
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Dan setelah kunjungan kedua La Kai telah memeluk Islam dan disambut baik dengan 

masyarakat. Setelah raja Bima Abdul Kahir masuk Islam, maka proses islamisasi di 

kerajaan Bima memasuki fase pengembangan. Dan pada fase inilah kesultanan Bima 

memainkan perang penting dalam mengembangkan agama Islam baik didalam 

maupun diluar wilayah kerajaan Bima.   

Ungkapan yang menggambarkan diri seorang sultan sebagai penguasa 

diabadikan dalam tradisi lisan masyarakat lokal Bima antara lain: Kidi di hidi ma ese, 

Sera ma kalau, so ma paja  ndi ntanda kasa bua, eda kasama, Ada na sadana Mbojo, 

Hawo ro ninu. (berdiri di tempat yang tinggi  di dataran yang lapang dan sawah yang 

luas terbentang agar bisa memandang, melihat yang sama seluruh rakyat Bima, 

berada di bawah naungan dan lindungannya). Metamorfora sebagai  hawo ro ninu 

(yang menaungi dan melindungi) merupakan refleksi ideal seorang Sultan yang 

mempersonifikasikan dirinya sebagai bayang-bayang Tuhan di bumi (zhillu a-llah ta 

ala fi al-ardi). Angkapan di atas menggambarkan sebuah relasi yang dibagun 

berdasarkan konsep pertuanan dengan ikatan kesetiaan yang mengibaratkan diri ruma 

(Sultan) laksana nyawa yang menjadi sumber penghidupan bagi dou (rakyat)  Mbojo 

(Bima).  

Adapun langkah-langkah Sultan dalam membangun eksistensi Islam sebagai 

berikut:  

1. Mendirikan Masjid 

Di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat  (NTB), terdapat sebuah masjid tua 

dan merupakan cikal bakal kejayaan Islam di daerah Bima sebelum Indonesia 
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merdeka. Masjid tersebut terdapat di Wilayah Desa Kalodu bagian timur Kecamatan 

Langgudu Kabupaten Bima dan berbatasan langsung dengan wilaya Utara dengan 

Desa Raba, sebelah Timur dengan Desa Mangge, wilayah Selatan dengan desa 

Karumbu, dan sebelah Barat berbatasan dengan desa Kamulu.   

Masjid merupakan salah satu sarana yang baik dalam rangka mengembagkan 

atau melancarkan pelaksanaan syiar Islam, disamping sebagai pelaksanaan ibadah 

maka masjid berfungsi sebagai wadah pertukaran ilmu pengetahuan, sekaligus 

untuk menghimpun jamaah, keempat anak raja bersama empat orang guru dan 

diiringi oleh para pengikutnya yang setia. Maka di dirikanlah sebuah Masjid. Masjid  

ini biasa dikenal oleh masyarakat dengan nama Masjid Kamina. dibangun dengan 

bentuk segi empat tidak bermihrab  dan ditopang oleh empat tiang serta bertiang 

delapan dengan persegi delapan pula. Bentuk dan kontruksi masjid menpunyai 

makna:  

a.  Bentuk segi empat melambangkan kesediaan keempat anak raja untuk memeluk 

agama Islam, dan di saksikan oleh empat oranag mubalig Islam yang datang dari 

Gowa, Tallo, Bone dan Luwu. 

b. Tiang delapan batang melambangkan delapan orang sepakat mempersatukan 

kekuatan guna mengembangkan tugas-tugas pada masa yang akan datang 

c. Tiang bersegi delapan melambangkan penjuru angin, di mana kapan dan dalam 

keadaan bagaimana mereka tetap bersatu. 
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d. Tidak bermihrab, usaha penyamaran masjid agar tidak mudah dikenal oleh musuh 

atau pengikut Salisi.236    

 

Masjid tertua di Bima (Masjid Kamina) 
yang merupakan lambang Islam di Tanah Mbojo  

 
Masjid ini menjadi togak awal perkembangan Islam di Bima. beberapa kali 

telah dilakukan pemugaran dan telah menjadi cagar budaya. Mulai saat itu 

masyarakat Kalodu dan sekitarnya seperti Tarlawi, Teta dan Kaboro memeluk agama 

Islam. Dalam perkembangan masyarakat Sambori dan Kuta, menjadi perhatian 

khusus bagi Sultan abdul Kahir (Jena Teke) dan mengirim seorang guru untuk 

mengislamkan mereka. Sang guru meninggal di Desa Sambori.  Masjid Kamina 

merupakan lambang keberhasilan Jena Teke Sultan Abdul Kahir dalam menegakkan 

agama Islam di Dana Mbojo.237 

                                                             

236Abdullah Tajib, Sejarah Bima Dana Mbojo. h. 112  
237M. Hilir Ismail, Kebangkitan Islam di Dana Mbojo (Bima) (1540-1950), h. 74  
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 Dari segi bentuk bangunan masjid terlihat sangat sederhana namun meiliki 

arti dan makna yang sangat mendalam dalam rangka membangun kerajaan Bima yang 

berdasarkan Islam . masjid Kamina di Desa Kalodu merupakan bukti sejarah sebagai 

masjid pertama yang dibagun di daerah Bima . dan agama Islam yang  masuk melalui 

pelabuhan Sape, datang secara damai  

2. Menjadikan Politik  sebagai sarana islamisasi  

Dari penjelasan sebelumnya, Islam masuk ke Bima melalaui dua arah Barat 

atau Jawa yang dibawah oleh orang-orang dari kerajaan Demak dan arah utara di 

bawah oleh para utusan dari kerajaan Gowa, Tallo, Bone dan Luwu Sulawesi Selatan. 

Dari arah manakah suksesi masuknya Islam di Bima? Islam yang masuk dan 

berkembang di Bima bukanlah Islam ala Jawa, tetapi Islam model Sulawesi Selatan 

dan Sumatra Barat karena kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan berhasil di islamkan 

oleh para mubalig dari Sumatra Barat yang terdiri dari tiga Datuk yakni Datuk Ri 

Bandang, Datuk Ri Tiro dan Datuk ri Patimang. Untuk proses pengislaman di Bima 

juga diperoleh keterangan bahwa dilakukan oleh Datuk ri Bandang dan Datuk ri 

Patimang. Setelah putra mahkota Abdul Kahir (Ruma Mata Wadu) dinobatkan 

sebagai Sultan pertama.  Sejak saat itu usaha-usaha untuk memproduksi tradisi-tradisi 

dan simbol-simbol Islam dilakukan oleh pihak kesultanan.238  

Islamisasi masyarakat Bima dimulai dengan melakukan sosialisasi dan 

penyebaran informasi mengenai Islam sebagai jalan baru kepada warga masyarakat, 

                                                             

238Syarifuddin Jurdi, Islamisasi dan Penataan Ulang Identitas Masyarakat Bima: Pendekatan 
Historis, Sosiologis, dan Politis (Cet. l; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 56  
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sosialisasi ini dianggap penting sebagai sarana untuk menyadarkan masyarakat. 

Sosialisasi bermakna memberikan pencerahan dan pemahaman kepada masyarakat 

mengenai ajaran Islam, agama yang mengantarkan kepada jalan yang benar. Tugas 

sosialisasi atau dakwah ini tidak hanya dilakukan oleh para alim ulama yang di utus 

oleh kerajaan Gowa, tetapi dilakukan juga oleh warga Bima yang memiliki ilmu 

agama. 

Setelah agama Islam diterima secara luas oleh masyarakat,  Sultan menjadikan 

agama Islam sebagai agama resmi kerajaan yang memberikan kebebasan kepada 

rakyatnya, meskipun dalam prakteknya masih ditemukan penggolongan masyarakat 

berdasarkan garis keturunan , ada golongan raja-raja, golongan bangsawan, pegawai 

pemerintah dan masyarakat biasa. Namun bagi masyarakat Islam telah diterima 

sebagai agama yang member ruang bagi nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas sosial 

dan menciptakan harmonisasi antara masyarakat. Begitu kuatnya pengaruh Islam di 

masyarakat Bima, memberi kekuatan bagi pembentukan identitas warga yang islami, 

dalam hal ini masyarakat telah menerima Islam yang membebaskan mereka dari 

segala bentuk dominasi, paksaan atas penjajahan.239 

3. Membangun Kerjasama antara Kerajaan Islam 

Dalam membangun masyarakat yang Islami, kerajaan-kerajaan Islam yang 

sebelumnya telah membangun kerjasama seperti kesultanan Tallo, Gowa, Bone, 

Luwu dan kesultanan Bima, kemudian setelah semua kerajaan menjadikan Islam 

                                                             

239Syarifuddin Jurdi, Islamisasi dan Penataan Ulang Identitas Masyarakat Bima: Pendekatan 
Historis, Sosiologis, dan Politis. h. 70  
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sebagai agama resmi. Melalui kerjasama tersebut terjadi akulturasi budaya dalam 

masyarakat, khususnya dalam perumusan berbagai kebudayaan yang mencerminkan 

ajaran Islam yang telah menjadi agama resmi masyarakatnya. Demikian juga ketika 

ada kesultanan yang mengalami kesulitan atau diserang oleh pihak lain, maka 

kesultanan yang bergabung dalam jaringan itu akan memberikan bala bantuan.240 

Hubungan politis kerajaan Bima dengan Makassar diperketat dengan hubungan 

perkawinan antara elite penguasa Bima dengan putri bangsawan Sulawesi Selatan. 

Sultan Abdul Kahir sendiri kawin dengan adik ipar Sultan Gowa, yaitu putri dari 

Daeng Mellu bernama Karaeng Sikontu, seorang karaeng dari Kassuarang yang 

terletak di dekat Sandrobone.241 Kerajaan Bima menjadi sebuah komunitas yang lebih 

luas dari pada jaringan perdagangan. Selain dari hubungan perkawinan antara Sultan 

yang pertama dengan putri bangsawan Kerajaan Gowa. hal itu tetap dilanjutkan oleh 

Sultan Bima berikutnya. Sultan Abdul Kahir sirajuddin, Sultan Bima II, kawin 

dengan Karaeng Bonto Jene, putri Raja Gowa, Sultan Malikul Said; Sultan Nuruddin, 

Sultan Bima III, kawin dengan Daeng Tamemang, putri bangsawan Gowa Karaeng 

Lengkese, Sultan Jamaluddin, Sultan Bima IV, kawin dengan Fatimah Karaeng 

Tanata, putri bangsawan Gowa Karaeng Besei.242    

                                                             

240Syarifuddin Jurdi, Islamisasi dan Penataan Ulang Identitas Masyarakat Bima: Pendekatan 
Historis, Sosiologis, dan Politis. h. 95 

241Muhammad Saleh Madji, Ekspansi Politik Kerajaan Gowa- Tallo terhadap Kerajaan Bima 
Abad XVII (Makassar: UNM, 2008), h. 6   

242Tawalinuddin Haris, Kesultanan Bima di Pulau Sumbawa, Wacana. 8, no 1 (April 2006): h. 
24. Lihat Juga. Hendri Chambert Loir, Kerajaan Bima dalam Sastra dan Sejarah. xvi  
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Perkawinan Sultan Bima dengan putri bangsawan Gowa menurut Noorduyn, 

merupakan perkawinan politik. Karena melalui perkawinan ini kerajaan Gowa dapat 

mengikat kerajaan Bima menjadi bagian dari Gowa. Selain itu perkawinan 

dimaksudkan untuk memperkuat loyalitas dan kesetian kerajaan Bima kepada putrid-

putri kerajaan Gowa.243    

B. Peranan Ulama dalam Penyebaran Islam 

Dalam Islam, Ulama memiliki peran yang sangat penting di masyarakat. 

Karena ulama memiliki otoritas tidak hanya di bidang sosoial, keagamaan, politik 

tetapi juga pendidikan. Lembaga pendidikan seperti kuttab, Masjid dan lain-lain 

merupakan sumbangsi dari pada para ulama. Ulama bertindak sebagai penerjemah 

doktrin-doktri Islam yang otoritatif dan sekaligus sebagai jembatan dari proses 

transisi nilai-nilai keagamaan. Jadi peran sosial dari pada ulama antara lain: pertama, 

sebagai guru yang mengajarkan cara membca al-qur’an dan ajaran Islam. Kedua, 

sebagai penafsir ayat al-Qur’an  untuk menjawab beberapa hal dalam masyarakat, dan 

sebagai hakim yang memutuskan perkara jika ada perselisihan di antara masyarakat. 

Dan yamg ketiga, sebagai mubalig yang berdakwah untuk menyebarluaskan ajaran 

Islam. ulama merupakan pewaris para Nabi, memiliki fungsi dan tanggung jawab 

yang cukup berat. Salah satu fungsi ulama adalah membimbing dan membina umat 

Islam. dengan fungsi itu, ulama wajib mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada 

seluruh masyarakat  yang membutuhkanya. 

                                                             

243Vivi Rofiah, Hubungan Kerajaan Gowa dengan Kerajaan Bima Abad XVII (Makassar: 
2017), h. 65   
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Peran ulama terhadap eksistensi Islam di daerah Bima semakin memperkuat 

kedudukan adat Bima yang sudah menjadi dasar dan pandangan hidup sejak masa 

Ncuhi. Pengaruh ideologi Hindu di dalam kerajaan Bima semakin melemah dan 

mulai berkurang.244 Semangat persatuan dan kesatuan yang dirintis oleh para Ncuhi 

sempat terkikis atas dasar tindakan dari Salisi dan dirintis kembali oleh para ulama 

dengan semangat ajaran Islam. karena Islam. selain Temba Romba yang dijadikan 

wahana untuk dakwa para ulama senantiasa melakukan pengajian disebuah kampong 

yang berada kira-kira 3 km di sebelah Utara Desa Sumi. Kampong yang terkenal 

Kampung Guru Gowa atau sekarang lebih dikenal dengan Kampung Naru. Demi 

kelancaran dakwah dan pengajian, maka para ulama mendirikan masjid yang berasal 

dari kayu. Dan banyak masyaraka mengatakan masjid tertua di Dana Mbojo, namun 

masjid tersebut sudah tidak ada bahkan tempatnya sudah dijadikan kuburan rakyat.245  

Tanggal 5 Juli 1640 M merupakan momentum yang sangat penting pagi 

sejarah Bima karena terjadi pembaharuan dalam kepemimpinan. Pencetusan ini atas 

dasar keikutsertaan para ulama dalam mengawal pemimpin daerah sehingga 

berdirilah kerajaan Islam (Sultan). Peran ulama  Datuk ri Bandang dan Datuk ri Tiro 

tidak diragukan. Memang rakyat telah banyak yang memeluk agama Islam, namun 

masih banyak yang belum memahami ajaran Islam secara kaffah. Terutama 

masyarakat yang berada di daerah pesisir, dengan kondisi demikian masih ada 

                                                             

244J. Domohue dan John L. Esposito, Islam In Transition Muslim Perspektive (Cet, l; Jakarta: 
CV. Rajawali 1984), h. 485   

245M. Hilir Ismail, Kebangkitan Islam di Dana Mbojo (Bima) (1540-1950), h. 71  
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sebagaian masyarakat sampai sekarang yang mencampur adukan ajaran Islam dengan 

ajaran lama yaitu Makakamba dan Makakimbi. Melihat hal demikina Sultan dan para 

ulama serta juru dakwah lainya berperan aktif membimbing dan mendidik masyarakat 

agar menjadi umat yang memahami ajaran Islam dengan sempurna      

C. Struktur Pemerintahan Kesultanan Bima Pasca Islam 

Penerimaan Islam sebagai agama kerajaan merupakan titik awal dalam 

kehidupan politik dan sosial. Islamisasi tidak berarti mengubah semua pranata politik 

dan sosial yang telah ada. Tetapi, pada umumnya pranata-pranata yang telah ada 

masih tetap dipertahankan dan di isi dan dilengkapi dengan pranata yang baru yang 

berasal dari Islam.246 Pada umumnya sebutan raja untuk kepala pemerintahan yang 

tertinggi pada kerajaan Islam masih memakai nama atau sebutan seperti pada raja 

sebelum berdirinya kerajaan Islam. demikian pula di Dana Mbojo (Bima). Namun 

tidak semuanya diwariskan dalam pemerintahan Islam. sejak timbulnya kerajaan 

Islam terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan dan nama jabatan.  

Sejak Islam masuk di tanah Bima Pada awal abad ke-17 M hukum Islam 

sangat mewarnai hukum adat tanah Bima yang tandai oleh pemerintahan Sultan 

Abdul Kahir sebagai sultan Bima yang pertama. Dalam pemerintahanya bahwa setiap 

pejabat tertinggi sampai terendah dan selurh rakyat harus berpegang teguh pada 

ajaran agama Islam, dan ternyata perintah ini tercantum dalam semua naskah hukum 

                                                             

246Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Cet, ll; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 
2005), h. 124  
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adat tanah Bima.247 Dalam pemerintahan terjadi beberapa perubahan, seperti sebutan 

raja menjadi sultan, dan sebutan kerajaan menjadi populer dengan sebutan 

kesultanan, demikian juga dalam sebutan para Ncuhi berubah menjadi Gelarang. 

Sedangkan sistem pemerintahan masih tetap berdasarkan hadat sebagaimana 

sebelumnya.248 setelah sultan Abdul Kahir wafat dan digantikan oleh anaknya sultan 

Abdul Kahir Sirajuddin terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan yang 

berdasarkan hadat saja berubah jadi sistem yang berdasarkan hadat dan syara’ (jiwa 

Islam).  

Semangat islamisme dan usaha membumikan nilai-nilai Islam begitu kuat dan 

berkembang di daerah Bima. sejak saat itu kegiatan islamisasi dilakukan secara aktif 

dan simbol-simbol Islam dipergunakan sebagai identitas masyarakat, bahkan 

lembaga-lembaga pemerintahan dibentuk atas dasar nilai-nilai Islam. Adapun struktur 

pemerintahan kerajaan Bima pada abad XVII M, setelah Islam mendominasi corak 

politik Kerajaan Bima antara lain: 

1. Sultan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam kesultanan Bima 

atau kepala pemerintahan di Kerajaan Bima. Sultan dipilih oleh dewan 

kerajaan berdasarkan garis keturunan laki-laki, namun tidak selalu anak tertua 

yang menggatikan ayahnya untuk menjadi Sultan.  

                                                             

247Siti Maryam R. Salahuddin, Naskah Hukum Adat Tanah Bima Dalam Perspektif Hukum 
Islam (Cet, I;  Bima: Samparaja Bima, 2015), h. v 

248M.Fachrir Rachman, Islam di Bima Kaian Historis Tentang Proses Islamisasi dan 
Perkembangan Sampai Masa Kesultanan h. 98  



 130 
 

2. Ruma Bicara adalah pemimpin dewan kerajaan (dewan hadat) atau lebih 

dikenal dengan Tureli Nggampo. Dewan kerajaan membantu Sultan dalam 

melakukan tugas selaku pemegang kekuasaan tertinggi, selain itu dewan 

kerajaan memimpin tugas sebagai berikut: Tureli Nggampo (Koordinator), 

Tureli Sakuru, mengurus bidang ekonomi dan pertanian, Tureli Bolo 

mengurus bidang keagamaan dan kelaskaran, Tureli Woha mengurus bidang 

keuangan, Tureli Parado mengurus bidang administrasi pemerintahan, Tureli 

Donggo mengurus bidang hukum, perudang-undang dan perjanjian dengan 

Negara atau kerajaan tetangga atau orang asing, Tureli Belo mengurus bidang 

kehakiman, penerapan dan syahbandar.249  

Majelis Tureli dipimpin oleh seorang Tureli Nggampo selaku (koordinator 

Tureli) . Ruma Bicara berfungsi sebagai Wazir atau Perdana Menteri. Pada awalnya 

jabatan ini hanya bisa dijabat oleh adik kandung raja yang kemnudain di jabat oleh 

keluarga yang paling dekat sekali yakni keturunan dari pejabat awal. Jabatan Tureli 

dapat dijabat oleh bangsawan tinggi lainya melaui pemilihan. Nama-nama Tureli 

menunjukan bahwa sesuai dengan nama-nama daerah yang dikuasai oleh Kesultanan 

Bima dan dinisbatkan sesuai daerah yang menjadi kekuasaan.  

3. Majelis Hadat. 

Majelis Hadat adalah semacam dewan perwakilan rakyat yang dijabat oleh 

kepala hadat dengan gelar “Bumi Luma Rasa Nae” dan dibantu oleh Bumi Luma 

                                                             

249Ahmad Amin Ringkasan Sejarah Bima (Kantor Kebudayaan Kabupaten Bima, 1971), h. 11 
. lihat juga,  Abdullah Tajib, Sejarah Bima Dana Mbojo. h. 184 
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Bolo sebagai wakilnya. Anggotakannya terdiri dari 12 orang antara lain: Bumi Luma 

Rasa Nae, Bumi Luma Bolo, Bumi Nae Sari Mbojo, Bumi Nae Nggampo, Bumi Nae 

Nata, Bumi Nae Ncenggu, Bumi Nae Wawo Rada, Bumi Nae Bara Lau, Bumi Nae 

Monta, Bumi Nae Punti, Bumi Nae Sabanta, Bumi Nae Lawiu.250 

Majelis hadat dipimpin oleh Bumi Luma Rasa Nae sebagai ketua dan Bumi 

Bolo sebagai wakil ketu a. Majelis Hadat berfungsi sebagai pengganti fungsi Ncuhi 

dalam haknya melantik raja atau sultan. Dalam menjalangkan pemerintahan Majelis 

Hadat berfubgsi membantu Jeneli atau Camat, yang dilaksanakan oleh Bumi Nae 

sebagai unsur Hadat dalam pemerintahan Kejenelian atau Kecamatan. Dalam Majelis 

Hadat, Majelis mempunyai aparat pelaksana yang terdiri dari Bumi Nggeko yang 

beranggota 16 orang dan petugas-petugas lainya. Bumi Jara Tolo Toi, Bumi Jara 

Mbojo, Bumi Jara Bolo, Bumi Parake, Bumi Nakatau, Bumi Jara Mbojo, Bumi Sari 

Ntonggu, Bumi Ntonggo Risa, Bumi Roka, Bumi Sari Sape, Anangguru Parise 

Mbojo, Anangguru Pabise Satureli, Anangguru Pabise Bolo, Bumi Ntjandi, Djena 

Gjara Bolo, Anangguru Suba.251 

Bumi Luma Rasa Nae ialah penguasa wilayah meliputi kawasan disebelah 

timur teluk Bima sedangkan Bumi Luma Bolo ialah penguasa wilayah dikawasan 

sebelah barat teluk. Kedua Bumi Luma memimpi Badan Peradilan Hadat yang 

berfungsi menyelesaikan semua perkara yang terjadi dalam kerajaan. Apa bila mereka 

                                                             
250lihat juga,  Abdullah Tajib, Sejarah Bima Dana Mbojo. h. 184.lihat Juga, M.Fachrir 

Rachman, Islam di Bima Kaian Historis Tentang Proses Islamisasi dan Perkembangan Sampai Masa 
Kesultanan h. 100    

251Massir, Transkripsi BO Tanah Bima(Bima: mei 1979), h. 3.  
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berselisih pendapat dalam dalam mengampil keputusan untuk suatu perkara. Maka 

Tureli Nggampo yang akan memberikan keputusan. Keputusan yang disepakati 

sekalipun belum dapat di laksanakan dan dieksekusi sebelum mendapat pengukuhan 

Tureli Nggampo.252  

4. Majelis Agama  

Malelis agama atau Majelis Syar’iyyah dipimpin oleh seorang Qadhi atau 

Imam kerajaan. Qahdi adalah pemimpin agama ditingkat pusat yang bertugas 

mengurus hal-hal yang berkaitan dengan urusan keagamaan dalam hal syara’ juga 

berfungsi sebagai penasehat Sultan. Dalam catatan BO disebutkan Pangkat Qadhi ini 

sebelumnya dipegang oleh sultan sendiri.253 Qahdi dibantu oleh aparat keagamaan 

yang terdiri dari: 

a. Imam adalah ketua majelis agama Islam dibawah Qahdi 

b. Khotib adalah pembatu imam. 

c. Bilal, bertugas sebagai pengati imam dan khotib untuk menjaga waktu sholat, 

memukul beduk, membersihkan masjid dan sebagainya.   

Petugas-petugas syara’ tersebut diangkat dari lapisan masyarakat tanpa 

memandang kedudukan dan tingkat sosial mereka. Qadhi sebagai pejabat syara’ 

tertinggi sebagaimana pejabat hadat yang lain, mendapat penghasilan resmi dari 

kesultanan. Sedangkan aparat dibawahnya mendapatkan penghasilan dari hasil 

sedekah dari anggota masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, tentang sistem 

                                                             
252Abdullah Tajib, Sejarah Bima Dana Mbojo. h. 185  
253Ahmad Amin Ringkasan Sejarah Bima, h. 63  
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pemerintah kerajaan pasca masuknya Islam di Bima. maka terdapat beberapa aspek 

yang terlihat sebagai kerajaan Islam yang diantaranya: agama Islam telah menjadi 

agama resmi kerajaan, raja sebagai penguasa menggunakan gelar Sultan, 

terbentuknya badan khusus yang menangani persoalan keagamaan yang dianggap 

sama kedudukanya dengan pejabat-pejabat adat. Dengan hadirnya Islam di kerajaan 

Bima, sehingga mampu meruba pola dalam struktur pemerintahan kerajaan yang 

sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam.     
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5. Struktur Organisasi Pemerintah Kerajaan Bima pasca Islam 

                                          RAJA / SULTAN 
 
       MAJELIS PARUGA SUBA 

                       MAJELIS TERTINGGI KERAJAAN   

 
MAJELSI HADAT   MAJELIS TURELI         MAJELIS AGAMA 
   Legis / Yudik            Eksekutif   Syar’iyyah 

 

BUMI LUMA RASA NAE    TURELI NGGAMPO  QADI/ IMAM 
Bumi Luma Bolo                         Tureli          Khatib 
 
 
BUMI NAE               JENELI      LEBE NAE 

 

MBANGI NAE        TONDA jENELI                   
Kepala Penghubung        Ondo = Onderdistrik 
     

 

BATA NGGAMPO 
Kepala Pesuruh 

 
 

BATA                      GELARANG   CEPE LEBE 
Pesuruh           Kepala Desa 
 
 

  
RAKYAT    RAKYAT     RAKYAT 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan dalam tesis ini tentang sejarah awal masuknya Islam 

di Dana Mbojo (Bima) sampai berdirinya kesultanan Bima abad XVII M (Tinjaunan 

Historis) dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1. Sejarah daerah Bima telah mengalami berbagai macam bentuk pemerintahan 

sebelum kehadiran Islam yang di antaranya adalah masa Naka, masa Ncuhi 

dan masa kerajaan. Pada kurun waktu yang begitu lama masyarakat diselimuti 

oleh kepercayaan Makakamba, Makakimbi  dan agama Hindu. Pada masa 

Naka taraf kehidupan masyarakat masih primitif, berpindah-pindah dari satu 

tempat ke tempat lain dan senantiasa hidup berkelompok. Setelah posisi Naka 

diganti oleh Ncuhi taraf dalam kehidupan masyarakat banyak terjadi 

perubahan kearah yang lebih maju, sampai berdiri Kerajaan Bima.   

Daerah Bima dari dulu sampai sekarang memiliki dua nama yaitu 

Mbojo dan Bima. Sebutan untuk Mbojo sering dipergunakan ketika 

menyebutnya dalam bahasa lokal untuk masyarakat Bima itu sendiri. adapun 

Bima merupakan nama bangsawan Jawa atau tokoh yang berasal dari luar 

yang mampu mendamaikan konflik internal Paran Ncuhi (kepala daerah) 

sehingga namanya diabadikan menjadi nama daera Bima. dalam sejarah 
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sebutan Mbojo itu merupakan panggilan Sang Bima untuk  isterinya 

(Bojonya) kemudian diabadikan menjadi nama daerah Mbojo. 

2. Sejarah awal masuk Islam di Dana Mbojo (Bima) tidak terlepas dari 

perjuangan para pedagang Muslim. Oleh karena pada abad ke-16 Bima 

menjadi jalur perniagaan. Pada tahun 1540 M banyak yang menyatakan 

sebagai fasel awal kehadiran Islam di Bima, namun kalau dilihat dari budaya 

Islam yang berkembang di masyarakat Bima  bukanlah Islam seperti kultur 

atau budaya Jawa. Berdasarkan sumber dalam kitab BO’ Sangaji Kai Islam 

masuk ke Bima pada tahun 1028 H atau bertepatan dengan tahun 1618 M. 

Dan tempat yang pertama kali didatangi oleh para pedagang Muslim dari 

utusan Kerajaan Gowa  adalah pelabuhan Sape.  

Perkembangan Islam di Bima tidak terlepas dari peran Datuk Ri 

Bandang dan Datuk Ri Tiro karena dakwah Islamiyah yang dilakukan oleh 

kedua datuk tersebut berjalan dengan damai. Sehingga dapat menyentuh 

golongan masyarakat, baik dari golongan keluarga istana maupun golongan 

bawah atau masyarakat umum. Sehingga pada tahun 1630 M. Bima resmi    

menjadi kerajaan yang berjiwa Islam dengan panggilang Sultan.        

3. keberadaan Kesultanan Bima pada abad ke-17 M. maka banyak terjadi 

perubahan dalam lingkungan masyaraka Bima. langkah awal yang dilakukan 

oleh putra mahkota La Kai  dan juga para mubalig dari utusan kerajaan Gowa 

adalah mendirikan masjid untuk menjadi basic dakwah dan sekaligus untuk 
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menarik perhatian masyarak. Selain itu masyarak meyakini bahwa apa bila 

raja telah menerima Islam maka otomatis rakyat akan mengikutinya.  

Dalam melakukan pengembangan Islam Sultan dan para ulama 

melakukan beberapa tahap pertama, melakukan penekanan terhadap ibadah, 

dan yang kedua, melakukan pemantapan terhadap kekuasaan politik. Dan 

tahap ketiga, pemantapan pada ajaran Islam ke dalam kehidupan adat istiadat 

dan kehidupan masyarakat secara totalitas         

B. Implikasi Penelitian 
 
1. Dalam penelitian ini terdapat banyak kekurangan, disebabkan sedikitnya data 

yang penulis dapatkan. kitab BO’ Sangajikai  hanya menguraikan secara 

umum tentang sejarah Bima dan menggunakan bahasa Melayu. Untuk 

menyingkapi hal demikian  data-data yang didapatkan melalui sumber lisah 

(oral historis) dan literatur kepustakaan. 

2. Temba Romba dan Masjid Kamina merupakan bukti peninggalan sejarah 

kehadiran Islam di Bima. maka sangat diharapkan peran pemerintah dalam 

menjaga dan mengurus (melestarikan) situ-situ sejarah tersebut demi 

kepentingan masyarakat umum. Karena daerah yang besar adalah daerah yang 

mampu menghargai warisan leluhurnya. 
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