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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

  Ha Ḥ ha (dengan titik di atas) ح

  Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

  Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

  Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

  Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط



 

 

xi 

 

  Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbaik‘ ع

 Gain G Eg غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 nun N En ن

 Wawu W We و

 ha H Ha ه

 hamzah ᾿ Apostrof ٲ

 ya’ Y Ye ي

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

apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘). 

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

   ََ  Fathah A A 

 َِ  Kasrah I I 
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 َُ  Dammah U U 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ي ََ  fathah dan ya Ai a dan i 

و  ََ  wathah dan wau Au a dan u 

 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

,ا/ي ََ  fathah dan alif atau ya A a dan garis di atas 

ي َِ  kasrah dan ya I i dan garis di bawah 

و  َُ  dammah dan wau U u dan garis di atas 

4. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah (ة) ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

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

sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun tranliterasinya adalah 

[h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda (  َ ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf ي dengan ber-tasydid (  َ ) 

diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka transliterasinya seperti 

huruf maddah [i]. 

6. Kata Sandang 
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Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ( لأ)  

aliflam ma’rifah. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostof berlaku bagi hamzah yang 

terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak 

dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari Al-Qur’an), sunnah, khusus 

dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Adapun ta marbutah diakhir kata yang disandarkan kepada Lafz-al-Jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

Nama : Ariyansa 

Nim : 40200117120 

Judul :  Peranan Syekh Abdul Mannan dalam Penyebaran Islam di Majene 

Sulawesi Barat. 

Penelitian ini membahas tentang Peranan Syekh Abdul Mannan dalam 

Penyebaran Islam di Majene tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan penelitian yaitu 1) Bagaimana kondisi Majene menjelang datangnya 

Syekh Abdul Mannan? 2. Apa saja strategi yang dilakukan Syekh Abdul Mannan 

dalam penyebaran Islam di Majene? 3. Bagaimana upaya dan hasil Syekh Abdul 

Mannan dalam penyebaran Islam di Majene? 

 

 Jenis penelitian ini adalah Penelitian Historiografi yang berfokus kepada 

kajian pustaka, baik berupa Buku, Jurnal, maupun Internet. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan historis, pendekatan Agama dan pendekatan politik. 

Penelitian ini menggunakan langkah-langkah penelitian heuristik, kritik sumber, 

kritik ekstrnal, kritik Internal, Interprestasi. Penelitian ini menggunakan metode 

pengelolahan data, metode indukatif, metode dedukatif, dan metode komperatif serta 

historiografi.  

 

 Hasil penelitian ini menunjukkan Pertama kondisi majene menjelang 

datangnya Syekh Abdul Mannan merupakan masyarakat yang mempercayai 

animisme dan dinamisme yaitu masih mempercayai roh dan benda-benda 

peninggalan nenek moyang terdahulu. Kedua, Strategi perjuangan Syekh Abdul 

Mannan dalam penyebaran Islam di Majene yaitu a) Pendekatan politik b) Melakukan 

Syiar Islam dan membentuk fasilitas dakwah Islam. c) Membangun Masjid, d) 

Mengajak masyarakat mengenal Islam. Ketiga, upaya dan hasil perjuangan Syekh 

Abdul Mannan dalam pemantapan Ajaran Islam upaya yang dilakukan yaitu : a) 

melakukan dialog dan pendekatan secara bertahap kepada raja banggae ke 3. b) 

diberikan tantangan. c) Raja mengajak masyarakat menerima dan memeluk Agama 

Islam. d) Membangun masjid untuk masyarakat Majene sebagai sarana pendidikan. e) 

menjahit bendera sebagai lambang Majene. Hasil perjuangan Syekh Abdul Mannan 

yaitu a) perubahan Raja Banggae ke 3 setelah memeluk Agama Islam b) Perubahan 

Masyarakat setelah mengenal Islam, Keempat Karya-karya peninggalan Syekh Abdul 

Mannan diantaranya a) Menjahit benderea I Macan sebagai lambang bendera Majene, 

b) Keris Pusaka, c) tulisan tangan Al-Qur’an tua. 

 

Implikasi penelitian ini adalah a) Penelitian ini mengkaji tentang Peranan 

seorang tokoh penyebar Islam di Majene memiliki karakter yang mulia serta menjadi 

salah seorang tokoh penyebar Islam pada abad ke XVI-XVII yaitu Seorang tokoh 

muslim dari pulau jawa yang memiliki ketakwaan dan ketekunan dalam Agama 

sosok itu adalah Syekh Abdul Mannan. dalam penelitian ini berusaha menguraikan 
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karakter tokoh yang sangat dibutuhkan dimasa sekarang ini serta memiliki jiwa 

kepemimpinan dan kepribadian yang baik yang patut dicontoh dimasa kini dan yang 

akan datang. b) penelitian ini menguraikan seorang tokoh Syekh Abdul Mannan 

dalam mengembangkan ilmu keagamaan di masyarakat khususnya penyebaran Islam 

di Majene beberapa strategi yang cocok digunakan pada situasi saat itu beberapa 

strategi yang dimunculkan pada saat itu dapat dilakukan dengan baik sehingga dapat 

diterima dan menyebarkan Islam di masyarakat. c) seorang pemimpin Agama Islam 

yang dibawakan oleh Syekh abdul Mannan mempunyai pengaruh besar terhadap 

peradaban seperti halnya dalam penelitian yang menjadi seorang took penyiar 

Agama Islam atau pendatang dari Jawa Timur membawa pengaruh sangat besar 

terhadap penyebaran Islam di Majene, terdapat banyak pencapaian dilakukan pada 

saat itu 
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BAB I 

PENDAHULAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia dahulu kala merupakan suatu wilayah yang terbagi menjadi 

beberapa yang ada di Nusantara, Keberhasilan proses Islamisasi di Indonesia sebagai 

agama pendatang memaksa Islam untuk mendapatkan simbol-simbol kultural yang 

selaras dengan kemampuan penangkapan dan pemahaman masyarakat yang akan di 

masukinya. Langkah ini merupakan sifat dari Agama Islam yang prular yang dimiliki 

semenjak awal kelahirannya1 

Ajaran Islam masuk kedalam wilayah nusantara sekitar tahun 1300 M, yang di 

mulai dengan kerajaan Aceh. Kemudian berkembang dalam waktu hampir bersamaan 

menyebar di kepulauan Jawa dan Maluku akhir tahun 1400M. lalu dari kerajaan Aceh 

tiga orang khatib penganjur Islam mendatangi kepulawuan Sulawesi untuk 

menyebarkan ajara Islam awal tahun 1600M. 

Sebetulnya ajaran Islam sudah di ketahui bahwa dalam catatan sejarah, 

sebelum kerajaan menerima Islam secara resmi, sudah ada orang Bugis-Makassar 

yang memeluk ajaran Islam, mereka memeahami ajaran melalui hubungan 

perdaganga dikepulauan Jawa dan Aceh, bahkan diantara suku Bugis tidak kurang 

yang sudah berkumin diperantauan seperti kerajaan Aceh.2 

Islam masuk ke Indonesia secara bergelombang demikian pula, masuknya Islam di 

kerajaan-kerajaan Nusantara yang kemudian memproklamirkan bahwa Islam sebagai 

Agama yang datangnya tidak bersamaan. Namun, Agama Islam masuk ke kerajaan- 

 
1 Binuko Amarseto, Kerajaan Islam di Indonesia (Yogyakarta : Istana Media, 2017) h. 1  
2M. Akil As, Luwu, Dimensi Sejarah budaya dan Kepercayaan (Cet. I Pustaka Refleksi 2008) 

h. 29  



2 

 

 

 

kerajaan di Nusantara berdasarkan atas kondisi situasi politik dan sosial budaya. 

Masuknya Islam ke Nusantara melalui dua tahap yaitu: 

1. Tahap pertama berupa perkenalan masyarakat dengan Islam yang terjadi 

sekitar abad VII dan abad ke-VIII melalui pedagang-pedagang Muslim ke Nusantara. 

Namun, pada tahap ini terdapat beberapa pendapat para ahli. Ahli pertama 

mengatakan bahwa pedagang-pedagang yang berasal dari Arab sudah ada sejak abad 

VII mereka merujuk pada tafsiran Ta-shi dalam berita Cina.  

2. Tahap kedua adalah tahap pengembangan dan penyebaran Islam di nusantara. 

Pada tahap ini juga bentuk kerajaan Islam bercorak Islam pertama adalah samudra 

pasai dan perlakdi pesisir Timur Aceh pada abad XIII. Dalam hal ini berdasarkan 

keterangan pedagang dan penjelajah Vanesia, Eropa yang singgah ke Sumatera dalam 

perjalanan pulang menuju negeri asalnya.   

Berbeda dengan masuknya Islam di Negara-negara dunia lainnya yakni 

dengan kekuatan militer sedangkan masuknya Islam di Indonesia itu dengan cara 

damai disertai dengan toleransi dan saling menghargai antara penyebar dan pemeluk 

Agama baru dengan penganut-penganut Agama lama (Hindu-Budha). Lalu di bawah 

oleh pedagang-pedagang Arab dan Gujarat di India yang tertarik dengan 

rempahrempah. Kemudian mereka membentuk koloni Islam yang seringkali ditandai 

dengan kekayaan dan semangat dakwahnya.  

Kedatangan Islam ke wilayah Nusantara khususnya Sulawesi dan penyebaran 

kepada golongan bangsawan dan rakyat umumnya, yang dilakukan secara damai 

saluran-saluran Islamisasi yang berkembang ada empat diantaranya:  
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1.  Saluran Perdagangan 

Menurut Noorduyn Berbagai sumber mengungkapkan baik di Sumatera, Jawa, 

maupun di Sulawesi, dan wilayah lainnya di Nusantara ini Agama Islam tersebar 

melalui saudagar-saudagar Muslim. Faktor yang menentukan penyebaran Islam di 

Indonesia di pandang dari sudut sejarah dan geografis ialah perdagangan luar negeri 

dan perdagangan antar pulau di Indonesia. 

2. Saluran Dakwah  

Ketika Abdul Makmur Khatib tunggal menyampaikan kepada raja Tallo bahwa 

yang menulis kalimat Bismillah ditelapak tangan raja adalah Nabi Muhammad SAW, 

maka raja Tallo cepat tertarik menerima ajaran Islam. Pengaruh lainnya adalah raja 

dan seluruh rakyat Sulawesi Selatan merasa bangga karena ajaran Islam di Sulawesi 

Selatan langsung dibawah oleh Nabi Muhammad SAW. 

3. Saluran perkawinan 

Seperti telah dibahas sebelumnya bahwa pengIslaman yang dilakukan raja-raja 

yaitu melalui saluran perkawinan terjadi antara saluran perdagangan dengan saudagar 

Islam melalui saluran perkawinan inilah yang menjadi terlahir seorang Muslim 

sehingga komunitas Islam semakin luas3. 

4. Saluran Pendidikan 

Dalam pengIslaman Islamisasi juga dilakukan melalui jalur pendidikan yang 

dimana para tokoh Agama dengan mendirikan seperti masjid, pondok Pesantren yang 

merupakan sebagai sarana belajar mengajar bagi masyarakat. 

 

 

 
3Rama, MengIslamkan Daratan Sulawesi, (Cet. I PT. Paradotama 2000) h. 28 
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5. Saluran Politik.  

PengIslaman dijalankan oleh raja Gowa dengan sangat kuat. Keadaan itu 

didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati pada waktu yang lalu oleh kerajaan 

Gowa dan kerjaan-kerjaan lainnya di Sulawesi Selatan bahwa barangsiapa yang 

menemukan jalan dengan baik maka berjanji akan memberitahukan (tentang jalan 

yang baik itu) kepada raja-raja sekitarnya.4 

Persentuhan Agama Islam dengan berbagai kerajaan-kerajaan di Nusantara 

sejak dahulu kala memberikan pengaruh besar terhadap perjalanan hidup dan 

perkembangan. Berbagai kerajaan-kerajaan Islam mencatat kejayaannya mulai dari 

Sumatera, di Jawa, Kalimantan, di Sulawesi sampai Maluku. Penyebaran Islam salah 

satunya di Sulawesi dengan pendekatan akomodatif, meniti di atas budaya yang ada 

menyebabkan pihak kerajaan menerima dengan baik dan berpartisipasi aktif dalam 

mendukung penyebaran Islam.5   

Penyebaran Islam khususnya Islamisasi di Sulawesi salah satu hubungan yang 

mengikat Tanah Air Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau-pulau besar ataupun 

pulau kecil yang dipisahkan oleh dan selat-selat antara lain adalah hubungan 

perdagangan. Perdagangan mengambil peranan penting dalam menjalin sambung rasa 

di antara penduduk-penduduk di Indonesia. Ternyata kepentingan-kepentingan 

ekonomi telah membawa pula ikatan yang lebih dalam yang ada pasa suatu saat nanti 

akan membentuk kesatuan bangsa. Melalui perdagangan terbentuk pula suatu ikatan 

kerohanian sambil berdagang pedagang-pedagang juga Islam berusaha untuk 

menyiarkan Agamanya agar kekayaan rohani mereka dapat dinikmati oleh orang-

 
4Ibid, h.37  

5 Abd. Kadir M, dkk. Mozaik Lektur Khazanah Nusantara (Balai Penelitian dan 

Pengambangan Agama Makassar: CetI; CV Kreatif Lenggara, 2012) h. 32.   
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orang yang mereka jumpai lebih khusus seluruh waktunya bagi pengembangan 

Agama Islam, mereka menjadi Mubalig-mubalig Islam bagi sesama penduduk atau 

suku-suku di Indonesia yang belum mengenal Islam.6 

Proses Islamisasi di Sulawesi dapat dijelaskan melalui proses seperti diatas 

setelah Jawa, Sumatera dan Kalimantan di Islamkan maka banyak pedagang-

pedagang dan mubalig-mubalig Islam dari pulau-pulau itu datang di Sulawesi untuk 

menyiarkan Agama Islam di daerah itu dibandingkan dengan pulau-pulau lain di 

Indonesia terutama pulau-pulau dibagian barat, datangnya Islam ke Sulawesi agak 

terlambat. Ketika portugis untuk pertamakalinya datang ke portugis pada 1570 

dijumpainya bahwa sangat sedikit penduduknya yang telah memeluk Islam. Tome 

Pires mengemukakan bahwa sekitar 50 kerajaan di Sulawesi masih menyembah 

berhala.7 

Dalam hal ini penyebaran Agama Islam di Indonesia hingga kini meluas 

dengan berbagai strategi-strategi pendekatan yang di lakukan di berbagai wilayah di 

Indonesia khususnya di Majene Sulawesi Barat.  

Seperti halnya ditanah mandar, terdapat seubuah kerajaan yakni kerajaan 

Banggae yang terletak di kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, kerajaan 

Banggae merupakan salahsatu Kerajaan yang tergabung kedalam Negara konpederasi 

Mandar Pitu ba’ba binanga atau yang biasa disebut tujuh muara sungai yang 

dideklarasikan tammarajja pada tahun 1580 M. ketujuh kerajaan itu diantaranya: 

1. Balanipa 

2. Sedana 

 

6A. Daliman, Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, (Penerbit 

Ombak Anggota IKAPI 2012) h. 201 

7Ibid, h. 202 
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3. Banggae 

4. Pamboang 

5. Tappalang 

6. Mamuju 

7. Binuang8 

Berbicara dengan sejarah awal kerajaan Banggae sebelum tumbuh dan 

berembang menjadi sebuah kerajaan telah dihuni oleh tujuh kelompok masyarakat 

yang masing-masing mempunyai pemerintahan yang bermukim diatas perbukitan 

adapun kelompok masyarakat yaitu: 

1. Kelompok masyarakat Salogan 

2. Kelompok masyarakat Poralle 

3. Kelompok masyarakat totoli 

4. Kelompok masyarakat Lambeallu 

5. Kelompok masyarakat Mawasa 

6. Kelompok masyarakat Lambe’susu dan  

7. Kelompok masyarakat Naung Indu9 

Dalam hal ini Salah satu penyebaran Islam di Majene sesudah zaman 

Tomakaka datanglah para pendatang pada abad ke XVI-XVII untuk melakukan 

penyebaran Islam yang di bawakan oleh Syekh Abdul Mannan. 

 Syekh Abdul Mannan merupakan putra kedua dari Raden Abigi di Ponegoro 

yang berasal dari Banten Jatirojo Jawa timur. 

 

8Muh. Idham Khalid Bodi dan Ulfiana Rahman, Bahasa Busana Mandar (Cet.I : Tanggerang, 

Penerbit Nuqtah, 2006) h.25 

9 Rosdiana Hafid, Toponimi daerah Majene Provinsi Sulawesi Barat (Makassar, Balai 

Pelestarian Budaya Makassar bekerjasama De La Macca Makassar, 2013) h.28 
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Pada penelitian arkeologi beranggapan bahwa penyebaran Islam secara umum 

di Mandar berlangsung dalam dua tahap di antaranya: 

1. Proses Ismalisasi khusus di Banggae dan sekitarnya yang bersifat perorangan 

yang dilakukan oleh Syekh Abdul Mannan.  

2. Islamisasi yang bersifat politis terjadi setelah kerajaan Balanipa mengikuti 

ajakan kerajaan Gowa untuk memproklamirkan kerajaannya menjadi kerajaan Islam 

pada tahun 1604 M.  

Terbentuknya Majene Kerajaan Banggae merupakan kesepakatan dari tujuh 

tomakaka yang berikrar untuk membentuk Satu kepemimpinan baru, adapun kondisi 

di Majene sebelum masuknya Islam, masih diselimuti dengan kepercayaan animisme, 

dinamisme, dan kepercayaan terhadap dewata atau dehata. Sejarah masuknya Islam di 

Majene Kerajaan Banggae terjadi dalam tiga tahap:  

1. Terjadinya kontak pertama dengan para pegadang   

2. Arus balik Jawa dan Makassar  

3. Kedatangan tiga  Ulama dari Jawa yang kemudian mengislmakan masyarakat   

setempat   

Peran ulama yang Mara’ dia dalam membangun eksistensi dakwah Islam di 

Majene Kerajaan Banggae sangatlah besar sehingga meninggalkan bukti dan jejak 

sejarah seperti Al-Qur’an yang di tulis tangan oleh Syekh Abdul Mannan. Keris 

Pusaka, Bendera Kerajaan Banggae, Macan dan Mesjid Syekh Abdul Mannan 

Salabose  10  

 

10 Herli, jejak Islamisasi di pesisir Majene Kerajaan Banggae Abad XIV sampai Abad XVII 

tinjauan historis,  Tesis PPS UIN Alauddin Makassar 2020)  
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Berdasarkan hal ini baru Syekh Abdul Mannan yang menjadi topik sentral 

Islamisasi yang bersifat perorangan di Majene (Banggae) oleh karena jejak para 

ulama-ulama merintis Agama Islam di Kabupaten Majene yang ada pada masa 

lampau secara perorangan menyatukan masyarakat di Nusantara dengan ideologi 

Islam.11   

Adapun hal yang mendasari penelitian ini merujuk pada penyebaran Islam 

yang ada di Sulawesi Barat khususnya di Kota Majene yang melibatkan sektor baik 

dari jalur perseorangan, jalur perdagangan dan lain-lain. Guna penyebaran Islam 

sehingga hal ini yang mendasari calon peneliti meneliti tentang Peranan Syekh Abdul 

Mannan dalam Penyebaran Islam di Majene Sulawesi Barat.   

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pokok permasalahan 

penelitian ini adalah bagaimana Peranan Syekh Abdul Mannan dalam Penyebaran 

Islam di Majene Sulawesi Barat. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penulis 

membuat pokok masalah yaitu:   

1. Bagaimana kondisi Majane menjelang kedatangan Syekh Abdul Mannan?  

2. Apa saja strategi yang dilakukan Syekh Abdul Manan dalam penyebaran Islam 

di Majene?  

3. Bagaimana upaya dan hasil perjuangan Syekh Abdul Mannan dalam 

Pemantapan Ajaran Islam di Majene?  

 

 

 

11 Makmur, “Jejak Ulama Perintis Agama Islam dan Integritasnya Terhadap Masyarakat di 

Daerah Majene Sulawesi Barat”. Walennae, No. 2 (2019): h. 101-112.   
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C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus   

1. Fokus penelitian  

Adapun fokus penelitian ini, peneliti memfokuskan tentang Strategi Syekh 

Abdul Mannan dalam penyebaran Islam di Majene Sulawesi Barat. Agar penelitian 

ini dapat diuraikan secara konfrenshif maka peneliti juga menguraikan tentang hasil 

perjuangan Syekh Abdul Mannan di Majene. 

2. Deskripsi fokus  

Yang akan menjadi subjek utama dalam penelitian ini adalah kondisi Majene 

menjelang kedatangan Syekh Abdul Mannan pada saat itu menjadi dua golongan 

yaitu animisme dan dinamisme yang dimana masyarakat disana mempercayai roh 

nenek moyang terdahulu serta benda-benda peninggalan. Serta strategi yang 

digunakan melakukan tahapan pendekatan kepada raja Banggae ke 3 dan melakukan 

penyiaran Islam. 

a. Melakukan pendekatan raja ke 3 Banggae Syekh Abdul Mannan melakukan 

terlebih dahulu pertemuan singkat dengan raja ke 3 Banggae pada saat itu tujuan 

untuk melakukan Penyebaran Islam di daerahnya dengan syarat dan aturan yang 

diberikan raja oleh Syekh Abdul Mannan diantaranya melakukan pencabutan Keris 

Pusaka yang di pegang oleh raja tersebut. 

b. Melakukan Syiar Islam dan terbentuknya fasilitas dakwah Islam  

Yang dilakukan Syekh Abdul Mannan dalam strategi ini yaitu membentuk 

beberapa fasilitas Dakwah Islam serta mengajak sekolompok orang atau komunitas 

dakwah oleh beberapa tokoh Agama dalam menyiarkan Syiar Agama Islam di 

bebebrapa wilayah khususnya di Majene Sulawesi Barat.   

c. Mengajak Masyarakat mengenal Islam 
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Strategi yang dilakukan yaitu mengajak masyarakat melalui tahapan-tahapan 

pengenalan Islam secara bertahap secara damai dan melakukan pendekatan budaya 

baik melalui pendekatan secara Individu dan kelompok. 

Syekh Abdul Mannan merupakan salah seorang putra dari Syekh As Sayyid 

Muhammad Marwan Alhasani yang merupakan tokoh agama yang mempunyai gelar  

“Romo Pandowo Limo”.beliau berasal dari Kabupaten Kebumen Jawah Tengah 

Syekh Abdul Mannan adalah salah satu tokoh yang berperang penting di Majene 

Sulawesi Barat yang dimana Syekh Abdul Mannan melakukan dakwah dan 

penyebaran Islam serta banyak peninggalan-peninggalan yang di kenang oleh 

masyarakat itu sendiri. 

D. Tinjauan Pustaka  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa buku yang menjadi 

acuan dalam penulisan karya ilmiah dan adapun yang menjadi bahan acuan tersebut:  

1.  Binuko Amarseto, buku pada tahun 2017 yang berjudul tentang kerajaan Islam 

di Indonesia yang membahas sejarah kerajaan Islam yang menganut pada 

peristiwa lampau. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang 

proses penyebaran Islam serta peranan yang dilakukan oleh para tokoh Agama 

atau pendatang tepatnya di Majene Sulawesi Barat. 

2.  Makmur, Jurnal pada tahun 2019 yang berjudul tentang jejak ulama perintis 

agama Islam dan integritasnya terhadap masyarakat di Majene. Perbedaan dari 

penelitian ini yaitu yang membahas tentang topik sentral Ismalisasi serta 

pengikut para ulama yang merintis pada Agama Islam baik dalam perseroangan 

maupun perkelompok serta menyatukan para masyarakat dalam menganut Islam 

di Majene Sulawesi Barat.  
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3. Herli, Tesis pada tahun 2020 yang berjudul tentang Islamisasi di pesisir Majene 

Kerajaan Banggae Abad XVI sampai Abad XVII (Suatu Tinjauan Historis) 

membahas tentang sejarah masuknya Islam di Kerajaan Banggae serta 

peninggalan-peninggalan Syekh Abdul Mannan di Salabose Majene Sulawesi  

Barat.  Perbedaan dari penelitian ini yaitu tentang Peranan sebuah tokoh 

penyebar Agama Islam dan proses masuknya Islam yang dibawakan langsung 

Syekh Abdul Mannan pada Abad ke XVI sampai dengan Abab XVII atau pada 

tahun 1501-1601 Masehi. 

4.  Andi Fatmawati Umar Penelitian pada tahun 2008 yang berjudul tentang Syekh 

Abdul Mannan dan transformasi sosial di Banggae Majene Sulawesi Barat yang 

membahas tentang bukti-bukti penyebaran Islam di Banggae dan bagaimana 

aktualisasi secara ideologis masyarakat setelah anutan mayoritas Islam. 

Perbedaan dari penelitian ini yaitu tentang yang membahas proses masuknya 

Islam dengan berbagai tahapan dan stretegi serta bukti yang bisa membawa 

masyarakat yang sebelumnya menganut animisme dan dinamisme bisa 

mengalami perubahan-perubahan masyarakat tentang Agama Islam. 

5. Abd. Kadir M, dkk. Pada tahun 2012 buku yang berjudul tentang Mozaik 

Lektur Khazanah Nusantara yang membahas tentang penyebaran Islam yang 

ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat mengenai penyebaran Islam serta 

peninggalan-peninggalan sejarah di masa lampau. Perbedaan dari penelitian ini 

yaitu tentang proses Islamisasi yang dilakukan beberapa tokoh Agama penyebar 

Islam khususnya di Sulawesi Barat yang merupakan suatu peristiwa lampau. 
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E. Landasan Teori   

1. Pengertian Peranan   

 Peran di artikan sebagai perangkat tingkah yang di harapkan dan dimiliki oleh 

orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan pada 

masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah 

suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan, hak dan 

kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peranan oleh karena itu maka seseorang 

yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (role 

accupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak 

berbuat, sedangkan kawajiban adalah beban atau tugas.12   

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau 

pelaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu 

posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuian dengan kedudukannya jika 

seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan 

berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan lingkungannya. Peranan secara 

umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.13  

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan 

kewajiban atau di sebut dengan subjektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau 

pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang.   

Menurut Ralph Linton dalam buku Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa 

peranan adalah yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi 

dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seorang dalam masyarakat yaitu (Sosial 

 
12  R. Sutyo Bakir. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Tanggerang: Karisma Publishing 

Group, 2009) h. 348.   
13 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta:Rajawali Press 2002) h.242.  
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Position)  yang merupakan unsur statis yang menunjukan tempat individu pada 

organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyusaian diri, 

dan sebagai suatu proses.14  

Adapun peranan memiliki beberapa aspek diantaranya :  

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 

dengan pengaturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.  

2. Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat di lakukan oleh individu 

dalam masyarakat sebagai organisasi.  

3. Peranan juga dapat di artikan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat.9  

2. Jenis-Jenis Peranan  

a. Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang 

didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan 

masyarakat.  

b. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga 

yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai 

dengan kedudukannya dalam suatu system.  

Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang 

didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan social 

yang secara nyata.  

 
14 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, h.213.  
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2. Penyebaran Islam  

Penyebaran Islam dimulai tak lama setelah wafat Nabi Islam, Muhammad 

Saw pada 632 M. perdagangan yang terhubung ke banyak daerah telah membantu 

dalam penyebaran Islam. Komunitas Muslim di semenanjung Arab hadir karena 

konversi ke Islam. Pada abad-abad pertama Islam masuk dan memiliki pertumbuhan 

cepat di bawah Kekhalifahan Rasyidin dan Umayyah. Perdagangan dan politik telah 

menyebabkan penyebaran Islam dari Mekkah hingga Cina dan Indonesia. Dalam 

penyebaran Islam sendiri salah satunya penyebaran Islam melalui surat.  

Rasulullah Saw melakukan penyebaran Islam tidak hanya perang, tetapi juga 

melalui surat kepada raja-raja timur tengah antara lain:  

1. Muqouqis dari Mesir.  

2. Negus An-Najasyi dari Ethiopia  

3. Heraclius dari Byzantuim/Hirah  

4. Harits Al-Himsari dari Yaman  

5. Gubernur Yaman dari Persia.15  

Sebagai fenomena sosial, agama Islam pertama kali muncul di jazirah arab 

pada abad ke 7 Masehi Nabi Muhammad Saw adalah orang yang pertama kali 

memperkenalkan agama Islam kepada penduduk kota mekkah. Hanya dalam kurung 

waktu dua decade dari awal dakwahnya, nabi Muhammad Saw, telah berhasil 

menjadikan umat Islam menyebar begitu pesat sehingga sampai keluar jazirah arab. 

Jika dilihat pada peta modern hingga kini penyebaran Islam dan umat Islam di seluruh 

dunia.16  

 
15 Devin De Weese, Islamization and Relogion in the Golden Horde (Peen State Press 1994) 

h.8   
16  Ricard C. Martin, Islam dalam Encyclopedia of Islam and the Muslim Word (Usa: 

Macmillan Reference 2004) h.176   
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Penyebaran Islam adalah proses menyebar agama yang ada di nusantara. 

Penyebar agama Islam menurut teori Mekkah, salah seorang pendukung teori ini 

adalah Syekh Ismailo membuktikan bahwa kelompok penduduk nusantara Islam 

adalah penganut Mazhab Syafi’I merupakan Mazhab Istimewa di Makiyah.  

Dalam hal ini adapun pusatnya perkembangan Islam yang menyebabkan 

penduduk banyak yang beragama Islam antara lain:  

1. Pernikahan antara para pedagang dengan bangsawan.  

2. Pendidikan pesantren   

3. Pedagang Islam  

4. Seni dan kebudayaan  

5. Dakwah   

Faktor-faktor penyebab Agama Islam dapat cepat berkembang di Indonesia 

antara lain :  

a. Syarat masuk Agama Islam tidak berat, yaitu dengan mengucapkan kalimat 

Syahadat.  

b. Ucapan-ucapan dalam Islam sangat sederhana.  

c. Islam tidak mengenal sistem kasta.  

d. Islam tidak menentang adat dan tradisi setempat.  

e. Dalam penyebarannya di lakukan dengan jalan damai.  

f. Runtuhnya kerajaan majapahit memperlancar penyebaran agama Islam.  

Adapun kendala-kendala dalam penyebaran Islam di Indonesia diantaranya:  

1. Masyarakat Indonesia pada masa itu masih kental dengan pengaruh Agama 

Hindu.   
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2. Masyarakat Indonesia pada masa itu umumnya masih menganut kepercayaan 

pada nenek moyang atau kepercayaan animism.   

F. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis Penelitian ini adalah penelitian Historiografi berfokus kepada kajian 

pustaka, baik berupa buku, jurnal, maupun internet. Penelitian ini merupakan 

penelitian peranan dalam penyebaran Islam yang dilakukan oleh Syekh Abdul 

Mannan dengan menguji, dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan 

dimasa lampau berdasarkan data yang diperoleh.  

2. Pendekatan Penelitian  

Penelitian yang digunakan penulis ada beberapa pendekatan diantaranya:  

a. Pendekatan historis   

Pendekatan ini digunakan sebagaimana disiplin ilmu penulis yaitu sejarah 

kebudayaan Islam. Pendekatan histori merupakan proses atau cara melakukan 

nilainilai peristiwa dimasa lampau dalam penelitian.  

b. Pendekatan Agama  

Pendekatan ini digunakan sebagai disiplin ilmu penulis dan Islam pendekatan 

agama merupakan proses atau cara melekatkan nilai-nilai unsur rohani yang terjadi 

dimasa lampau penelitian.  

c. Pendekatan politik  

Pendekatan ini digunakan sebagaimana disiplin ilmu penulis yaitu sejarah dan 

kebudayaan Islam pendekatan politik merupakan proses atau cara melekatkan 

nilainilai peristiwa politik pada masa Syekh Abdul Mannan dalam penyebaran Islam 

di Majene Sulawesi Barat.  
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3. Langkah-Langkah Penelitian  

a. Heuristik   

Heuristik atau pengumpulan data adalah sebuah proses yang dilakukan 

peneliti untuk mengumpulkan sumber-sumber atau jejak sejarah. Sumber sejarah 

adalah segala sesuatu yang berlangsung atau tidak langsung menceritakan kepada kita 

tentang suatu kenyataan atau kegiatan manusia pada masa lampau.17  

Menurut Nugroho Notususanto dalam bukunya masalah penelitian sejarah 

kontenporer, beliau mengatakan bahwa heuristik yaitu pengumpulan data dari 

sumber-sumber masa lampau. Maksudnya yaitu kegiatan menghimpun data-data yang 

ada hubungannya dengan penulis skripsi ini.  18  

b. Kritik Sumber  

Setelah sumber dikumpulkan pada kegiatan heuristik, maka kegiatan 

selanjutnya yaitu menyaring atau menyeleksi sumber yang lebih factual dan 

orisinalitasnya terjami. Kritik sumber terdiri atas dua, yaitu:  

a. Kritik Ekstrnal  

Kritik Ekstrnal adalah melakukan suatu pengujian terhadap sumber-sumber 

sejarah yang telah dilakukan terlebih dahulu oleh sejarawan guna untuk melakukan 

pemeriksan ketat terhadap sumber tersebut.  

b. Kritik Internal  

Kritik Internal pada dasarnya seorang sejarawan yang lebih menekankan 

pada aspek dalam yaitu isi atau tulisan dari sumber tersebut. Setelah mendapat fakta 

 
17 Heillius Syamsuddin, Metodelogi Sejarah, (Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2007) h.29.   
18 Nugroho Notususanto, Masalah Penelitian Sejarah Kontenporer, (Cet. I: Jakarta: Yayasan 

Idayu 1997) h.36.   
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kesaksian dari kritik ekstrnal, maka selanjutnya mengadakan evaluasi terhadap 

kesaksian itu.  

c. Interpretasi  

Melakukan sejumlah fakta yang dapat di ungkap dan membahas 

masalahmasalah yang akan di teliti serta melakukan penafsiran akan makna dan fakta 

yang satu dengan fakta yang lainnya.  

Dalam pengolah data yang sudah terkumpul penulis menggunakan 

metodemetode yaitu:  

1. Metode Indukatif yaitu bertitik tolak pada unsur-unsur yang bersifat khusus 

kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.  

2. Metode Dedukatif, yaitu menganalisa data dan masalah yang bersifat umum 

kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.  

3. Metode Komperatif, yaitu menganalisa dengan cara membanding bandingkan 

data atau para ahli yang satu dengan yang lainnya kemudian menarik 

kesimpulan.  

4. Historiografi  

Historiografi ialah cara untuk merekontruksi suatu gambaran pada masa 

lampau yang berdasarkan pada masalah yang diambil.19 Historiografi juga merupakan 

cara penulisan, pemaparan, pelaporan hasil penelitian yang telah dilakukan, layaknya 

laporan penelitian ilmiah penulisan hasil penelitian sejarah hendaknya dapat 

memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian dari awal (fase 

perencanaan) sampai dengan akhir (penarikan kesimpulan) berdasarkan penulisan 

sejarah itu pula, akan dilihat apakah penelitian itu berlangsung sesuai prosedur yang 

 
19 Hugiono dan Poerwantara, Pengantar Ilmu sejarah, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992) h.25.  
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digunakan ataukah tidak apakah sumber atau data yang mendukung penarikan 

kesimpulan memiliki validasi dan reabilitas yang memadati ataukah tidak dan 

sebagainya. Jadi dengan penelitian itu akan ditentukan mutu penelitian sejarah itu 

sendiri.  

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan  

a) Untuk mendeskripsikan dan menganalisi kondisi Majene menjelang 

datangnya Syekh Abdul Mannan dalam penyebaran Islam.  

b) Untuk mendeskripsikan usaha dan strategi yang digunakan Syekh Abdul 

Mannan dalam penyebaran Islam.  

c) Untuk mendeskripsikan hasil dan penyebaran Islam yang dilakukan Syekh 

Abdul Mannan di Majene.  

2. Kegunaan Penelitian  

a) Kegunaan Ilmiah  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan Khazanah 

keilmuan kita terkhusus dibidang ilmu pengetahuan sejarah dan kebudayaan 

Islam penelitian ini nantinya di harapakan bisa bermanfaat bagi semua.  

b) Kegunaan Praktis   

Penelitian ini diharapkan dapat mengajak masyarakat khususnya di 

Sulawesi Barat Kabupaten Majene untuk dapat mempelajari lagi lebih dalam 

terkait peranan Syekh Abdul Mannan dalam penyebaran Islam di Majene 

Sulawesi Barat. Sehingga dapat di sampaikan ke generasi tentang 

sejarahsejarah yang ada di Majene Khususnya.  
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BAB II 

BIOGRAFI SYEKH ABDUL MANNAN 

1. Kehidupan masa kecil Syekh Abdul Mannan 

Kiai Syekh Abdul Mannan merupakan putra kedua dari Raden Abigi di 

Ponegoro yang berasal dari Banten  Jatirojo Jawa timur Kiai Syekh Abdul Mannan 

lahir di desa Karampang Kabupaten Kediri pada tahun 1870 lahir di lingkungan 

pesantren serta dari keluarga Ningrat yang merupakan kata lain dari darah biru yang 

Agamis yang artinya golongan dari keturunan Raja di Jawa salah satu sikap khasatria 

yang dimiliki Syekh Abdul Mannan semasa kecilnya nama Syekh Abdul Mannan 

sebagai Raden Bagus Darso putra dari Raden Abigi di Ponegoro salahsatu tokoh yang 

di kenal dan dihormati di daerah Sumanten Pacitan. 

Disebut sebagai Raden Bagus Darso yaitu memiliki sifat nazab yang baik dan 

dari keluarga terpandang dikala itu. Raden Bagus Darso dikala itu menempuh 

pendidikan pada ayahnya sendiri beliau di didik dan di kader agar kelak menjadi 

tokoh bagi masyaraktnya kemudian di kirim kepada salahsatu ulama untuk 

melanjutkan pendidikanya di salahsatu pesantren Tegasari di Ponogoro Jawa Timur. 

Pesantren Tegasari salahsatu pesantren yang terkenal di Indonesia. 

Raden Bagus Darso nyantri pada Kiai H Khasan Besari selama beberapa 

tahun lamanya tepatnya selama menjadi santri Raden Bagus Darso berteman dan 

berdiskusi dengan Ronggoworsito yang dikenal sebagai punjagga itu. Raden Bagus 

Darso mendapatkan bimbingan khusus pada Kiai H Khasan Besari hal ini sangat 

beralasan merupakan salah satu putra tokoh yang sangat dihormati di lokasi 

Sumanten Pacitan selain itu Raden Bagus Darso ketika nyantri juga termasuk santri 

yang sangat tekun terutama mempelajari ajaran Agama Islam Raden Bagus Darso 
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dikenal suka melakukan Riyado atau lelahtul khusus namun belum diketahui jelasnya 

amalan apa yang sering dilakukan Raden Bagus Darso sehingga beliau menjadi 

Ulama yang hebat20. 

Perhatian yang diberikan Kiai H Khasan Besari kepada Raden Bagus Darso 

bermula pada suatu malam dimana pada waktu itu santri pondok Tegasari tertidur 

pulas sebagaimana biasanya Kiai H Khasan Besari keluar untuk menjenguk anak-

anak didiknya yang sedang tidur di asrama maupun dimesjid pada waktu beliau 

memeriksa masjid yang ditiduri santri itu tiba-tiba Kiai H Khasan Besari tertuju pada 

pandangan aneh yaitu berupa cahaya yang bersinar dalam hati beliau bertanya 

“apakah gerangan cahaya aneh itu” kalau cahaya kunang-kunang tentu tidak 

demikian apalagi cahaya api tidak mungkin sebab cahaya ini mempunyai kelainan 

kemudian dengan hati-hati agar tidak sampai pada santri terbangun Kiai H Khasan 

Besari berhati-hati mendekati cahaya itu makin dekat dengan cahaya aneh itu 

keheranan Kiai bertambah sebab cahaya itu semakin menunjukkan tanda-tanda yang 

aneh dan kemudian apa yang disaksikan Kiai adalah suatu pemandangan yang 

sungguh luar biasa sebab cahaya itu keluar dari ubun-ubun salahsatu santrinya 

kemudian diperiksanya siapakah sesungguhnya santri yang mendapatkan anugrah itu 

tetapi kegelapan malam dan pandangan mata sudah kabur terbawa usia lanjut 

menyebabkan usaha beliau gagal namun Kiai H Khasan Besari kehilangan akal 

dengan hati-hati sekali mengikat kepala santri itu untuk mengetahui esok pagi jika 

hari sudah mulai terang. 

Esoknya sehabis shalat subuh yang tidur di serapi masjid disuruh menghadap 

beliau setelah mereka menghadap dipandangnya satu demi satu santri trsebut dengan 

 
20 A. Apriliani, Pengembangan Naskah dan Biografi berbasis media Islam Syekh Abdul 

Mannan. (Skripsi, Universitas Padjajaran Sumedang 2020) h. 30 
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tidak lupa memperhatikan ikat kepala masing-masing disinilah beliau mengetahui 

bahwa sinar aneh yang keluar dari salah satu santrinya yang berasal dari pantai 

selatan yang tidak lain adalah Raden Bagus Darso dan semenjak itu perhatian Kiai H 

Khasan Besari mendidik Raden Bagus Darso semakin bertambah sebab beliau merasa 

mendapat mendidik seorang anak yang kelak sebagai pemuka dan pemimpin ummat 

kemungkinan besar nama Raden Bagus Darso yang kemudian berganti nama menjadi 

Kiai Syekh Abdul Mannan merupakan pemberian langsung kepada Kiai H Khasan 

Besari sendiri sebagai wujud cinta Kiai H Khasan Besari pada santrinya itu. Pada saat 

itu Raden Bagus Darso di berikan penghargaan oleh Kiai H Besari dengan nama 

Syekh Abdul Mannan. 

Kemudian Setelah lama mengembara menuntut ilmu Agama Raden Bagus 

Darso pulang ketanah kelahirannya dan beliau menikah dengan St. Asmiatun Binti 

Abdul Basyar lalu beliau dikaruniai seorang anak pada masa penjajahan Jepang 

istrinya wafat dia kemudian menikah lagi dengan Hj Umtiatun dari Jalen. dari istri 

keduanya di karuniai Sembilan anak yaitu : 

1. Ny Asliatun 

2. Moh. Sholeh 

3. Kiai Faharuddin 

4. Moh Dahlar 

5. Ny St Aisyah 

6. Dewi  

7. Kiai Dafiul Balaq 

8. Ny Mariati 

9. Kiai Toha Muntaha 
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Pada tahun 1929 beliau pindah dari jalan keberasan dan mendirikan pondok 

pesantren Minhajut Tulhab pada colonial Kiai Syekh Abdul Mannan terkenal sangat 

gigih melawan penjajah Jepang dan Belanda banyak kiai di Banyuwangi tertangkap 

oleh penjajah akan tetapi berkat lindungan Allah Swt Kiai Syekh Abdul Mannan 

dapat lolos dari penjajah. 

Seiring berjalannya waktu pada saat Syekh Abdul Mannan beserta teman-

temannya melakukan perjalanan kemudian Syekh Abdul Mannan bertemu salah satu 

tokoh yaitu I Moro yang sedang berlayar I Moro berasal dari Sulawesi Barat tepatnya 

di Majene Salabose setelah itu I Moro menceritakan bahwa di pemukimannya di 

Majene Sulawesi Barat banyak masyarakat yang kurang memeluk ajaran Agama 

Islam oleh karena itu I Moro mengajak Syekh Abdul Mannan bersamanya ke Majene 

tepatnya di Salabose untuk menyebarkan Agama Islam atau melakukan Dakwah 

Islam di daerahnya. 

2. Masa Pendidikan dan karir Syekh Abdul Mannan  

1. Masa Pendidikan 

Sejarah kemunculan Agama Islam di tanah air khususnya di Jawa dimulai 

sekitar abad ke 15-16. Proses penyebaran Islam di lakukan dengan berbagai jalan, 

mulai dari perdagangan, pernikahan, pengobatan, budaya maupun pendidikan. Dari 

sinilah proses pemunculan dibarengi dengan transformasi nilai-nilai di pendidikan 

Islam. Kemudian pesantren yang banyak digeluti oleh para santri atau satriawati 

khususnya di Jawa tidak bisa dilepaskan dari peran Walisongo.21  

Oleh sebab itu Syekh Abdul Mannan dikala dirinya menempuh pendidikan 

pada ayahnya sendiri beliau di didik dan dikader agar kelak menjadi tokoh bagi 

 
21Muhammad Rifa’I Sejarah Pendidikan Nasional dari masa Klasik hingga Modern (Cet. II  

Yogyakarta Ar-Ruzz Media 2017) h. 29 
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masyarakatnya kemudian dikirim kepada salah satu ulama untuk melanjutkan masa 

pendidikannya ke beberapa pesantren diantaranya: 

a. Pesantren TegaSari di ponogoro tepatnya di Jawa timur. Tegalsari salah satu 

pesantren yang bersejarah di Indonesia yang terkenal dan terletak di Kecamatan Pakis 

Kabupaten Ponorogo pada abad ke 18-19 pesantren ini di didirikan oleh Kiai H 

Hasan Basari pesantren ini memiliki ribuan anak santri berasal dari tanah Jawa 

diantara santri-santrinya yang terkenal adalah Pakubuono dua penguasa kerjaan 

Kartasura Raden Abengi Rongguesito seorang pujangga Jawa dan tokoh 

penggerakan. 

b. Pesantren Ringing Agung, Syekh Abdul Mannan nyantri di beberapa pondok 

beberapa pesantren pada saat berumur 12 tahun di pesantren Ringin Agung yang 

diasuh oleh mbah Kiai H. Nawawi sekalupun masih kecil beliau mendapatkan 

didirikan langsung oleh mbah Nawawi yang dikenal sebagai santri pemberani karena 

diusia masih kecil beliau sudah mendapat didikan langsung oleh Nawawi lepas dari 

pondok pesantren Ringin Agung. 

c. Pesantren Grompol, beliau melanjutkan nyatrinya ke pondok pesantren 

Grompol yang tidak lain adalah pondok santri neneknya sendiri. Dipondok 

Gerompol, beliau banyak menambah ilmu hikmah dan silat sehingga sering disebut 

jago gelut atau gadut karena kerap melawan kalangan berandalan dan perampok 

merajalela didaerah tersebut.  

Puas mempelajari ilmu hikmah dan silat di pondok pesantren Gerompol. 

Beliau kemudian melalang buang berbagai pondok pesantren untuk memperdalam 

ilmu-ilmu Agama Islamnya, seperti pondok pesantren Kiai Abbas di daerah Blitar 

pondok pesantren siwalan panji (Sidowarjo) pondok pesantren Gayam (Jombang) dan 
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terakhir mondok dengan Kiai Kholil Al-Bangkalani, Bangkalan Madura atau yang 

biasa di sapa mbah Kholil Bangkalan.  

Ketekunan dan semangat mencari ilmu Agama menjadikannya sebagai 

seorang tokoh ulama yang zuhud beliau juga mahir dalam bidang ilmu hikmah dan 

silat.  

2. Karir  

Selepas Syekh Abdul Mannan mengembara menuntut ilmu Agama ke 

pesantren-pesantren iya kembali kedaerah asalnya untuk membangun pesantren kecil 

dan gedung iya mendirikan pesantren kecil pada tahun 1830 M.dan sejak itu iya 

membangun karirnya dan iya menerima santri-santri dari berbagai daerah dengan 

seiringnya waktu Syekh Abdul Mannan membangun Gedung pada tahun 1945 guna 

untuk menampung para jama’ah untuk mengaji,pada masa itu belum ada system 

pendidikan serupa dengan pendidikan sekolah-sekolah yang ada hanyalah system 

pengajian-pengajian, selepas Syekh Abdul Mannan menyandang karirnya di tanah 

kelahiranya dan mempunyai banyak  alumni, Syekh Abdul mannan melanjutkan 

karirinya dan melakukan pelyaran beserta sahabatnya tidak lama selang melakukan 

pelayaran Syekh Abdul mannan bertemu seorang nahkoda sakti yang I Moro dan 

kemudian iya teman seperguruan kemudian Syekh Abdul Mannan beserta 

pengikutnya diajak ke Banggae. 

Setibanya Syekh Abdul mannan di banggae iya mengajak Tomakaka poralle 

untuk memeluk Agama Islam namun Tomakaka poralle tidak langsung menerimanya 

melaingkan Tomakaka poralle memberikan tatangan atau syarat bahwasanya Syekh 

Abdul Mannan bisa mengeluarkan keris dari sarung Tomakaka poralle iya akan 

memeluk Agama Islam,dan Syekh Abdul Mannan menerima tantangan 
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tersebut,setelah Syekh Abdul Mannan berhasil mencabut keris itu di dalam sarung 

Tomakaka Poralle dan disaat itulah juga Tomakaka poralle memeluk ajaran 

Islam,selepas Syekh Abdul Mannan menginslamkan Tomakaka Poralle Syekh Abdul 

Mannan melanjutkan menyiarkan Islam kepada raja-raja di tanah banggae tersebuut. 

3. Peninggalan-Peninggalan Syekh Abdul Mannan 

 Peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan Syekh Abdul Mannan  yaitu:  

1. Pesantren Kecil  

Setelah lama mengembara menuntut ilmu Agama beberapa pesantren Raden 

Bagus Darso kemudian pulang ketanah kelahirannya di Sumanten Pacitan dan 

mendirikan pesantren pada tahun 1830 M dan sejak saat itu Raden Bagus Darso 

dikenal sebagai Kh Syekh Abdul Mannan di Ponogoro pada awalnya pondok yang 

didirikan di Sumanten merupakan pesantren yang kecil yang satrinya berasal dari 

lingkungan Sumannten dan Pacitan berkat kerja keras dan doa kealiman dan 

keikhlasannya maka lambat laun jumlah santrinya meningkat dengan pesat. 

2. Gedung 

Syekh Abdul Mannan membangun gedung pada tahun 1945 yang bisa 

menampung banyak jama’ah untuk mengaji, yakni gedung Jam’iyyah Al-ishla atau 

populer dengan Jam’iyyah atau gedung disaat pondok pesantren Minhajjutulab 

belum ada system pendidikan serupa dengan pendidikan sekolah-sekolah yang hanya 

ada sistem pengajian-pengajian alat pesantren seperti seorangan, bandongan dan 

khitobah. 

 

3. Makam Syekh Abdul Mannan 
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Makam Syekh Abdul Mannan merupakan salahstu situs purbakala dari 

beberapa situs yang ada di Majene, makam Syekh Abdul Mannan ini terletak di 

sebelah utara perkampungan masyarakat salabose. di sekitar makam ini adalah lokasi 

pemakaman tua yang bercampur dengan kuburan baru, khusus dari warga masyarakat 

salabose makam utama adalah makam Syekh Abdul Mannan bersama istrinya, yang 

berada di dalam cungkup yang berdinding tembok batu bata. Pintu masuk makam ini 

berada di sebelah selatan dan disebelah utara makam ini di sebut jurang pinggir 

salabose.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22Andi Wanua Tangke, Manusia Mandar (Cet. I Pustaka Refleksi 2009) h.65   
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BAB III  

KONDISI MAJENE MENJELANG DATANGNYA SYEKH ABDUL MANNAN 

A. Kondisi sosial budaya serta kepercayaan masyarakat  

Mengenal sejarah mandar atau majene yang secara luas dan erat kaitannya 

dengan berbagai budaya serta kepercayaan masyarakat yang masih dengan 

mempercayai berbagai leluhur-leluhur atau semacam benda-benda kuno berbagai 

budaya serta adat majene tidak lepas di tengah-tengah masyarakat dengan acara 

tertentu sebelum Syekh Abdul Mannan datang di majene tepatnya di Banggae melihat 

beberapa masyarakat yang mendatangi beberapa kuburan, serta acara-acara yang 

melakukan sesajian-sesajian Syekh Abdul Mannan terlebih dahulu melakukan 

beberapa tahapan dalam penyebaran Islamnya yaitu dengan pendekatan Syiar Islam 

serta mengajak masyarakat-masyarakat mengenal Islam tanpa menganggu budaya 

yang terikat. 

1. Budaya yang bertolak belakang dengan ajaran Agama Islam  

Kehadiran Syekh Abdul Mannan mendapatkan bantuan dan dukungan dari 

raja Banggae. Hal ini telah mengubah pola pikir masyarakat dalam menanamkan 

solidaritas dengan semangat kebersamaan namun demikian ada keinginan masyarakat 

untuk tetap mempertahankan tradisi pra-Islam yang didalamnya terutama oleh para 

keluarga bangsawan tujuannya untuk memperbaiki status sosial tradisi pra-Islam 

secara empirik diwujudkan dalam symbol-simbol maupun praktek keagamaan seperti 

praktek pembangunan makam yang megah dengan hiasan serta nisan yang 

ditempatkan di atas bangunan makam berteras. Ini merupakan symbol yang mungkin 

terkait legitimasi sosial, kekuasaan politik, dan kultur. 
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Dalam Islam sendiri sebenarnya hanya memberikan sumbangan seni, 

kaligrafis yang memanfaatkan kelenturan aksara Arab hadirnya pemerintah Islam di 

Banggae dapat memberikan perubahan-perubahan sehingga terbentuk kebersamaan 

serta menjauhkan sifat individualism duniawi. Unsur Islami yang memasukkan Kadhi 

dalam pemerintahan kerajaan Banggae ketika memberi suatu peluang bagi terciptnya 

situasi aman dengan solidaritas yang tinggi dalam masyarakat.23  

2. Budaya yang tidak bertolak belakang dengan ajaran Islam 

a. Sayyangpatuddu (Kuda menari) 

Dalam budaya Sayyangpatuddu ini sangat erat sekali kaitannya di masyarakat 

akan tetapi tidak bertolak belakang dengan syariat-syariat Islam karena dalam budaya 

Sayyangpatuddu di samakan dengan Rebana atau nyayian kasidah atau shalawat 

acara ini diadakan pada saat anak yang sudah tamat mengaji atau Rattabaca acara ini 

di lakukan banyak orang serta mengajak berbagai masyarakat dengan melihat 

pertunjukan kuda yang menari atau dengan kata lain Sayyangpatuddu dengan 

mendengar nyanyian kasidah yang di kumandangkan dari jarak yang ditempuh dari 

tempat acara dengan rumah guru mengaji.  

Dalam budaya ini tidak mengharuskan masyarakat mengadakan 

Sayyangpatuddu ini tergantung kemampuan masyarakat serta menjadikan motivasi 

anak-anak dapat melihat bahwa menaiki dan melihat kuda menari inilah alasan kalau 

anak-anak sudah tamat mengaji dan menjadikan motivasinya bahwa mengaji dan 

belajar Agama Islam lebih semangat. Dalam acara ini membuat masyarakat 

merangkaian dengan acara syukuran mengajak mesyarakat disamping menjalin erat 

 
23 Andi Fatmawati Umar, Kiprah Syekh Abdul Mannan dan Transformasi Sosial di Banggae 

Majene, Walennae, Vol. V No 8 Juni 2002 h. 58  
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silatuhrahmi dengan sesama. budaya ini mengandung makna disertai ajaran Islam 

dengan menyanyikan lagu kasidah dan shalawatan bersama tanpa membawa sesajian. 

b. Membawa kacang hijau ke masjid dan mengajak masyarakat untuk memasak 

kacang hijau tersebut untuk diolah menjadi bubur setiap jatuhnya 10 Muharram. 

Dalam budaya ini membuat masyarakat terjalin hubungan dengan baik setiap 

datangnya 10 Muharram masyarakat atau ibu-ibu berbodong-bondong untuk 

membawa kacang hijau untuk di masak dan diolah menjadi bubur serta dibagikan 

pada jama’ah dan masyarakat sekitar hal ini budaya ini sudah lama dan menjadi 

kebiasaan masyarakat majene. 

c. Mendatangi kuburan Imam Paleo untuk meminta arti nama agar sembuh dari 

sakit atau penyakit. 

Budaya ini adalah salah satu budaya yang umum di masyarakat majene ketika 

anak-anak yang mengalami sakit atau penyakit dikarenakan nama yang diberikan. 

masyarakat berbondong-bondong untuk mendatangi salah satu kuburan yang 

dirpercayai atau kuburan yang disebutkan Imam paleoi yang artinya salah satu tokoh 

penyebar Islam atau sekolompok pengikut Syekh Abdul Mannan di majene. 

Salah satu pemberian nama yang dilakukan salah satu keluarga dari 

Imampaleoi setelah mendatangi kuburannya masyarakat percaya akan budaya yang 

sejak lama erat di masyarakat sehingga kuburan tersebut tidak pernah sepi melainkan 

ramai dikunjungi banyak orang dan berbagai daerah. 

d. Membuat pisang goreng yang disamakan dengan gula merah asli dari Majene 

kepada orang yang baru masuk wilayah Majene. 

Budaya ini adalah sautau tradisi atau adat orang Majene atau masyarakat 

disana karena tradisi ini untuk orang yang baru atau pendatang dari luar hal ini 
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menunjukkan bahwa pendatang tersebut selamat sampai tujuan setelah memakan 

hidangan tersebut. Budaya ini timbul dari nenek moyang dan masyarakat disana 

mempertahankan budaya tersebut dengan secara turun temurun. 

B. Kondisi politik  

Dalam kondisi masyarakat majene pada umumnya yaitu masih banyak 

masyarakat yang belum mengenal Islam yang melainkan mempercayai animisme dan 

dinamisme sebelum kedatangan Syekh Abdul Mannan melakukan beberapa tahapan 

serta pendekatan-pendekatan khususnya untuk penyebaran Islam yaitu dengan 

melakukan pendekatan pada raja-raja yang manjabat pada saat itu. Dalam pendekatan 

damai dan menghargai kepercayaan-kepercayaan masyarakat atau budaya yang telah 

melekat di masyarakat majene. 

C. Kondisi Ekonomi 

Mengenal sejarah Mandar atau Majene sama halnya mengenal bangsa yang 

berarti pengertian atau arti Mandar hingga sekarang ini masih simpangsiur meskipun 

demikian penulis cenderung memakai pendapat yang mengatakan Mandar berasar 

dari satu kata yang masih hidup dan dipergunakan hingga sekarang ini dibagian hulu 

sungai Mandar sampai ke Pitu Ulunna Salu yaitu Mandar sama dengan Manda yang 

artinya kuat sinonim dengan Makassar yang artinya juga kuat. Sampai saat ini 

dipakai dahulu sungai Mandar yang berdominan masyarakat Majene hanya 

memprioritaskan perekonomian, perdagangan dan masih kurang memeluk Agama 

Islam. Serta masih banyak masayarakat yang mempercayai roh dan benda-benda 

peninggalan terdahulu24. 

 
24 M. Tanawali Azis Syah, Sejarah Mandar Jilid I, (Cet I Yayasan Al-Azis 1997) h. 1 
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Majene yang dikenal dewasa ini termasuk suku bangsa mandar yang pada 

umumnya beragama Islam. Namun demikian Islam yang berkembang dengan 

akumulasi tradisi daerah setempat semakin di pertahankan oleh masyarakat dan 

senangtiasa menjunjung tinggi nilai akidah jauh sebelum Islam masuk di Majene 

khususnya di Banggae telah berdiri beberapa kampung-kampung kecil yang di pimpin 

oleh Tomakaka’. Tomakaka adalah kelas menengah dalam pembagian kelas dalam 

masyarakat yaitu: 

a. Derajat tertinggi dalam masyarakat, yaitu yang disebut puang ada juga di 

daerah lain menyebutnya dengan “Ma’dika” dan sebagainya menurut istilah di 

daerah yang bersangkutan. 

b. Derajat menengah atau golongan menengah yang disebut dengan Tomakaka  

c. Golongan rendah yang disebut dengan Kaunan 

Dari golongan diatas membuktikan bahwa golongan Tomakaka yang berarti 

golongan masyarakat menengah yang artinya orang yang dijadikamn sebagai orang 

yang dianggap Kaka namun lebih dari itu Kaka itu mengandung lebih dalam dan 

mempunyai arti simbolik pada konotasinya apabila Kaka itu mendapat awalan “Ma” 

sehingga terjadi kata “Makaka” dibelakang kata “To” jadi Tomakaka adalah orang 

yang tuakan atau orang yang diangkat dalam jabatan sebagai ketua atau pemimipin 

dan disitulah golongan Tomakaka dianggap lemah, bila kita teliti sejarah majene 

dahulu kala itu terbagi atas empat kerajaan-kerajaan Tomakaka yaitu: 

a. Tomakaka Paralle  

b. Tomakaka Salongang 

c. Tomakaka Lambeallu 

d. Tomakaka Pallatoang 
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Dalam hal ini Tomakaka yang artinya seseorang yang berpangkat menengah 

khususnya di wilayah Majene yang berperan penting dalam kehadiran-kehadiran 

Islam Selain itu, kehadiran Islam di wilayah Mandar khususnya di Majene tidak 

terlepas dari aktivitas budaya maritime, masyarakat mandar yang telah menjalin 

interaksi dengan para penganjur agama Islam.  

Penyebar Agama Islam memasuki wilayah Majene salah satu pakar 

menyatakan bahwa masuknya Islam di Majene dibawah oleh pelaut-pelaut atau 

pedagang-pedagang sebelum tahun 1603. Tahun 1603 itu adalah saat disepakati oleh 

para pakar sejarah sebagai tahun masuknya Islam khususnya di Sulawesi Barat. 

Pendapat orang-orang menyimpulkan orang-orang Majene telah memeluk Agama 

Islam sebelum tahun 1603 diperkuat oleh keterangan pakar sejarah Agama Islam 

adalah sebelum tahun 1603, meskipun waktu itu Agama Islam tidaklah secarah resmi 

diterima oleh raja tapi telah dianut dan disebarkan sendiri oleh penduduk. 

Berdasarkan hal diatas maka boleh kita membagi keadaan dalam dua tahap 

penyebaran Agama Islam di Sulawesi Barat.  

a. Pertama penerimaan dan penyebaran Agama Islam dilakukan sendiri oleh 

penduduk sehingga penyebarannya belum dilakukan oleh raja atau 

pemerintah setempat. 

b. Penerimaan dan penyebaran Agama Islam mulai setelah terlebih dahulu 

raja sendiri memeluk Agama Islam. 

Perlu diketahui stratifikasi sosial masyarakat kerajaan Banggae melalui 

Zaman Tomakaka sampai masuknya Islam tetap berlaku dengan tambahan golongan 

ulama dan Cendikiawan. Golongan-golongan tersebut antara lain: 

a. Golongan raja-raja dan kaum bangsawan 
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b. Golongan menengah termasuk pengusaha-pengusaha, nelayan dan petani 

serta pedagang. 

c. Golongan batua (budak) 

Sampai saat ini sisa-sisa dari golongan tersebut masih Nampak di kalangan 

masyarakat. Misalnya dalam hal mencari jodoh oleh orang tuanya, hal yang pertama 

menjadi perhatian oleh orang tua adalah keturunannya, stratifikasi sosial seperti ini 

yang dikemukakan diatas terdapat pula daerah Bugis-Makassar. Sehubungan dengan 

masuknya Islam, kerajaan Banggae membentuk suatu lembaga tersendiri khusus 

mengenai masalah-masalah syariat dan urusan-urusan keagamaan, raja tidak 

mencampuri urusan keagamaan, dengan kata lain hak sepenuhnya dengan lembaga 

keagamaan tersebut yang memiliki hak penuh terhadap urusan kegamaan dengan 

masalah syariat dalam hal ini lembaga kegamaan ini dipimpin oleh seseorang Qadhi 

yang dalam lontara Mandar disebut dengan Mara’dia saraq inilah mengurusi 

masalah-masalah keagamaan seperti mengurus syariat Islam, hukum Islam, 

Muamalah dan perceraian. 

Sebelum Syekh Abdul Mannan masuk ke Majene pada abad XVI-XVII, 

masyarakat disana masih banyak memperayai dua golangan yaitu animisme dan 

dinamisme dan setelah masyarakat disana mengenal Islam. ber alih atau 

mentransformasi menjadi masyarakat Monoteisme yang berasal dari kata yunani 

mono yang berarti tunggal dan theos berarti Tuhan yaitu kepercayaan bahwa Tuhan 

satu atau tunggal dan berkuasa penuh atas segala sesuatu. Animimesme adalah 

memuja roh nenek moyang. dahulu orang-orang takjub kepada benda-benda alam, 

seperti kepada matahari, batu besar dan pohon besar, karena dianggapnya dapat 

memberikan hidup sehingga terdorong untuk menyembahnya mereka berfikir sangat 
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sederhana, terutama marahari yang bersinar terang sehingga dapat melihat dan 

memungkinkan dapat mencari nafkah hidup disamping kekuatan hidup terhadap 

tumbuh-tumbuhan maka disembahlah matahari itu orang tua memberi petunjuk atau 

nasehat kepada anak-anak yang diselingi cerita-cerita yang berkaitan dengan alam 

baik yang membahagiakan seperti matahari yang memberikan hidup, ataupun 

membahayakan atau menakutkan seperti datangnya gempa bumi, meletusnya gunung 

berapi, banjir serta hantu-hantu yang ada disekeliling alam, maka orang-orang tua 

dianggap sumber pengetahuan dan penyelamat akhirnya orang tua yang meninggal 

dunia terutama yang dianggap sakti disembah kuburannya sambil menanyai roh 

halusnya apa yang akan diperbuat penduduk saat ketakutan akan terjadinya sesuatu 

yang akan menimpah kehidupannya. 

Pikiran masyarakat pada waktu itu tidak berhenti bahkan berkembang terus 

sehingga menimbulkan pertanyaan dan timbulah pikiran mereka bahwa sesuatu 

sesuatu yang sebelumnya tidak ada. tentu ada menciptakannya,pendudk disana 

muncul pemikiranya bahwa yang menciptakan matahari,bulan,bahkan seluruh alam 

semesta ini.akhirnya muncul  pemikiran ada yang lebih kuasa yang mereka namakan 

“Dewata Metampa” yang artiya Tuhan maha pencipta,atau Tuhan yang maha esa. 

Meskipun telah muncul konsepsi Tuhan yang maha esa namun masyarakat permitif 

yang mungkin dapat dikatakn masyarakat menganut animism ini,masih saja terus 

melakukan penyembahan benda-benda alam seperti matahari dan roh-roh 

moyangnya.olehbkarna itu dapat dikatakan bahwa konsepsi Tuhan yanag maha esa  

yang tumbuh dalam pikiran masyarakat pada waktu itu barulah merupakan tahap 

pemikiran berkala.25 

 
25M. Tanawali Azis Syah, Sejarah Mandar Jilid III, (Cet I Yayasan Al-Azis 1998) h. 79-80 
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Sejauh yang diketahui ada dua kerajaan diwilayah mandar yang pertama 

dimasuki oleh Agama Islam yaitu kerjaan Balanipa dan Pamboang kerjaan 

Balapanipa adalah wilayah daerah Mandar yang terdekat dengan wilayah bagian 

Selatan dan kerjaan Pamboang merupakan wilayah daerah Mandar yang ada dibagian 

Utara. Daerah bagian selatan meluputi Polewali Mamasa dan sebagian wilayah 

Majene dan dibagian Utara meliputi wilayah Majene dan wilayah Kabupaten Mamuju 

sekarang jika dilihat dari segi letak geografisnya kedua daerah ini memungkinkan 

sekali dikunjungi atau didatangi oleh penganjur-penganjur Agama Islam kedua 

kerajaan ini merupakan daerah pelabuhan yang banyak di kunjungi para pedagang-

pedagang lewat jalur laut. Meskipun demikian hingga sekarang ini masih terdapat 

perbedaan pandangan tentang siapa apa dan dimana asal pembawa pertama Agama 

Islam pada kedua kerajaan itu perbedaan pandangan ini diklarifikasikan oleh tiga 

versi yaitu:26 

a) Agama Islam mula-mula masuk diterima oleh masyarakat di Mandar di bawah 

oleh Tuanta Yusuf (Syekh Yusuf) yang dikenal dengan gelar Tuanta 

Salamaka Tajul Khalawati pada abad XVI M. 

b) Agama Islam di Mandar oleh kapuang Jawa (Raden Mas Suryo Addilogo) dan 

Syekh Syakaria Magribi pada abad ke XVI M. penganjur Agama Islam ini 

langsung dari pulau Jawa, dan daerah pertama yang didatangi ialah kerjaan 

Pamboang ada dua alasan yang dikemukakan dalam hal ini yaitu: 

1. Bahwa Pamboang sejak zaman dahulu dikenal sebagai salah satu Bandar 

perdagangan didaerah Mandar. 

 
26Ahmad M. Sewang, Peranan orang melayu dalam perkembangan Islam di Sulawesi Selatan 

(Cet. I Alauddin University Press 2013) h.134  
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2. Berdasarkan arus angin dan letak geografis Pamboang merupakan tempat 

penentuan arah pelayaran bagi pelaut yang mendiami bagian timur daerah 

mandar untuk berlayar kepulau Jawa dan Kalimantan disebabkan letak 

Pamboang kepada pulau tersebut. 

c) Pandangan atau pendapat yang pertama diatas dibantah oleh pendapat yang 

ketiga, khususnya awal masuknya Islam atau sebelum masuknya para 

pendatang dan Ulama di kawasan Mandar bagian selatan (Kerajaan Balanipa) 

dengan mengemukakan beberapa catatan dan analisis: 

1. Menurut Lontara Balanipa pembawa Agama Islam daerah mandar bukan 

Syekh Yusuf melaiankan seorang Ulama yang bernama: Abdul Rahim 

Kamaluddin dan Syekh Abdul Mannan, yakni pada masa pemerintahan raja 

Balanipa yang ke-4. 

2. Didalam catatan buku harian raja-raja Gowa-Tallo (Lontara bilang Gowa-

Tallo) dinyatakan bahwa dalam tahun 1626 M Yusuf dilahirkan pada waktu 

itu Islam sudah masuk dan diterima oleh daerah Mandar. 

3. Bantahan diatas dipertegas lebih jauh pula oleh keterangan asisten Residen 

Mandar.27 

Majene yang dikenal dewasa ini termasuk suku bangsa mandar yang pada 

umumnya beragama Islam namun demikian Islam yang berkembang dengan 

akumulasi tradisi daerah setempat semakin dipertahankan oleh masyarakat-

masyakatat Mandar dan senangtiasa menjungjung tinggi nilai aqidah. Jauh sebelum 

Islam masuk di Majene khususnya di Banggae telah berdiri beberapa kampong kecil 

yang dipimpin oleh Tomakaka. Berbagai perselisihan juga terjadi diantara daerah-

 
27 Ahmad M. Sewang, Peranan orang melayu dalam perkembangan Islam di Sulawesi Selatan  

h.135 
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daerah yang memperselisihkan sesuatu utnuk kepentingan masing-masing daerah 

tidak diketahui secara jelas berapa lamanya seperti itu berlangsung perkembangan 

berikutnya datang serombongan dari daerah lain duluan ke majene yang orang 

menyebutnya To Pole-Pole. Atau disebut dengan para pendatang.28 

Awal masuknya Islam di kerjaan Banggae tentu kontradiktif dengan 

masuknya penganjur Islam di tanah Mandar yang selalu diawali tanpa di temani oleh 

penduduk lokal. Masuknya Islam di kerajaan Majene/Banggae, Sendana, Pamboang 

dan Malunda, melalui dua tahapan yaitu: 

1. Tahapan pertama terjadi pada abad XV yaitu perdagangan-perdagangan 

Muslim yang berdagang di daerah ini. Islam kemudian diperkenalkan kepada 

penduduk setempat hanya saja metode ini kurang efektif karena tujuan utama para 

pedagang Muslim tersebut adalah tujuan utama ekonomi dan bukan menyebarkan 

Agama Islam. Namun sikap yang ditunjukkan para pedagang Muslim dengan cara 

menghargai tradisi dan menghormati raja akhirnya mendapat simpati raja sehingga 

pihak kerajaanpun memberikan perlindungan dan fasilitas kepada mereka. Meski 

begitu, belum terjadi konversi dipihak kerajaan maupun penduduk lokal. 

2. Tahapan kedua, pada abad ke XVI-XVII barulah terjadi kontak antara 

penyebar Agama Islam dengan masyarakat. Berbeda dengan tahapan pertama, 

penganjur Agama Islam kali ini bukan berasal dari pedagang melainkan mereka 

betul-betul datang dengan maksud untuk menyebarkan Agama Islam.29 

Pada periode ini, terjadi perubahan penting dalam perubahan masyarakat 

Banggae, terutama masuknya Islam masuk pada abad ke XVI Mara’dia I Moro 

 

28Andi Fatmawati Umar, “Syekh Abdul Mannan dan Transpormasi Sosial di Banggae Majene 

Sulawesi Barat”, Laporan Hasil Penelitian (Balai Arkeologi Makassar ,2008) h. 5.   
29 Ibid, h. 50-51 
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Daengta Di Masigi merupakan peletak dasar Islamisasi di Banggae sebelum I Moro 

diangkat sebagai Mara’dia asal mulanya menunjukkan petualangan dengan aktivitas 

pelayaran dan perdagangan, sehingga masyarakat menyebutnya anahkoda (nahkoda 

sakti) dalam pelayarannya di jawa timur, I Moro bertemu dengan Syekh Abdul 

Mannan dan kemudian menjadi teman seperguruan. Kemudian, I Moro Mengajak 

Syekh Abdul Mannan beserta pengikutnya ke Banggae. 

Awalnya masuknya di tanah Mandar kerap kali diwarnai dengan cerita-cerita 

mitos namun, hal tersebut tidak bisa di artikan secara textual melainkan dengan harus 

diberikan warna dengan kehebatan dan kelebihan pembawa Islam pertama di banding 

rata-rata penduduk setempat. Seperti misalnya Syekh Abdul Mannan masuknya Islam 

pada abad ke XVI. 

Setibanya di Banggae mengajak Tomakaka poralle memeluk Agama Islam. 

Namun, Tomakaka Poralle tidak langsung menerima tawaran itu. Iapun memberikan 

syarat dengan bersedia memeluk Agama Islam asalkan Syekh Abdul Mannan mampu 

mencabut Keris milikinya dari sarungnya. Ternyata Syekh Abdul Mannan 

mengeluarkan keris itu dari sarungnya, dan sejak itulah Tomakaka Poralle memeluk 

Islam lambat laun masyarakat mulai memeluk Islam. 

Terdapat beberapa versi mengenai proses masuknya Islam di Banggae. 

Namun, semuanya itu menunjuk pada suatu nama tokoh sentral Syekh Abdul 

Mannan. dalam proses penyebaran Islam di Majene Sulawesi Barat khususnya di 

Banggae I Moro kembali dari pelayarannya, mungkin tertarik dengan pergaulan 

pedagang-pegangang muslim atau tertarik dengan pedagang muslim atau tertarik 

dengan tata cara kehidupan Islam di Negara-negara Islam. Seperti pasai dan 

kemudian memutuskan tinggal di kresik setelah setesai berguru maka gurunya 
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mengatakan bahwa kembali ke daerah untuk melakukan penyebaran Islam tetapi I 

Moro mengatakan bahwa dirinya tidak bisa melakukan dengan sendiri. Setelah I 

Moro mengundang atau mengajak Syekh Abdul Mannan beserta enam orang lainnya 

diantaranya Tuan Andi Collang, Tuan Daeng, da nada dua orang lainnya yang enggan 

menyebutkan namanya guna untuk membantu melakukan penyebaran Islam di 

Majene karena daerah tersebut masyarakat belum banyak mengetahui ajaran Agama 

Islam. 

Setelah memahami Islam I Moro kembali ke Banggae ditemani enam orang 

sahabatnya yang dikenal sebagai panrita pilu (tujuh ulama) atau dikenal sebagai yang 

bertugas menyebarkan Agama Islam. 

Adapun panrita pitu antara lain : 

1. Syekh Abdul Mannan yang ditugaskan menyebarkan Islam di wilayah 

Salabose (Parolle), Salogan, Mawasa, Naungindu, Lamber susuk (Tandek) 

2.  Tuan Daeng menyebarkan Islam di Arulele dan Raja  

3. Tuan Diccolang di wilayah tutoli lambe “Alu” dua sahabatnya yang lain 

berangkat keperbatasan barru dan pangkep dan dua lainnya belum dikenal 

namanya dan lokasi penyebarn Islamnya.30 

 Menurut pandangan masyarakat Syekh Abdul Mannan yang bergelar 

Tosalania boleh dikatakan sebagai hanyalah teman seperjuangan I Moro dalam 

upaya penyebaran Islam di kerajaan-kerajaan Banggae I Moro  dan Syekh Abdul 

Mannnan datang bersama-sama atas rekomendasi gurunya dengan tujuan  

menyiarkan Islam di kerjaraan Banggae. Meski begitu, asistensi Syekh Abdul 

Mannan setelah Islam resmi menjadi Agama di kerajaan Banggae sangatlah besar. 

 
30 Sriesagiomoon, Manusia Mandar, (Cet I, Pustaka Refleksi 2009) h. 73-74 
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Setidaknya, dialah mempunyai ide dan gagasan membuat bendera atau lambang 

kerajaan bercorak Islam yang diberi nama Macan bahkan, dia sendiri yang menjahit 

dan mendesai bendra tersebut sehingga di pake oleh raja-raja selanjutnya.
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BAB IV 

STRATEGI, UPAYA DAN HASIL PERJUANGAN SYEKH ABDUL MANNAN 

DALAM PEMANTAPAN AJARAN ISLAM 

A. Strategi perjuangan Syekh Abdul Mannan dalam penyebaran Islam  

Sebelum peneliti membahas tentang Strategi perjuangan Syekh Abdul 

Mannan maka peneliti membahas tentang strategi-strategi yang dilakukan oleh Syekh 

Abdul Mannan melakukan beberapa tahap sebagai awal Syekh Abdul Mannan 

memulai perjuangan  untuk menyebarkan Agama Islam di Majene dalam tujuannya 

melakukan penyebaran Islam di Majene. Adapun beberapa strategi yaitu:   

1. Melakukan pendekatan kepada raja Banggae ke 3 

Pendekatan yang dilakukan oleh Syekh Abdul Mannan terlebih dahulu 

melakukan dialog bersama raja Banggae yang ke-3 pada masa itu untuk bisa 

menyebarkan Islam di tanah Banggae ini khususnya di Salabose, raja Banggae 

menawarkan atau memberikan tantangan kepada Syekh Abdul Mannan yaitu 

mencabut sebuah keris yang tertancap disebuah batu melainkan hanya keturunan raja 

atau keluarga raja banggae bisa mencabutnya. Syekh Abdul Mannan menerima 

tantangan tersebut untuk mencabut keris itu ketika keris itu berhasil dicabut oleh 

Syekh Abdul Mannan lalu raja banggae mengikuti dan menerima ajaran-ajaran Islam 

yang diberikan Syekh Abdul Mannan dalam menyebarkan Islam khususnya di 

Salaboe.31 

Hal ini Syekh Abdul Mannan menggunakan strategi pendekatan yang 

dilakukan kepada raja Banggae ke 3 mengIslamkan hanya raja Banggae pada saat itu 

yang menjadi seorang pemimpin pada abad ke XVI-XVII keterkaitan hal ini dengan 

 
31 Sriesagiomoon, Manusia Mandar, Cet I, Pustaka Refleksi 2009 h. 40 
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teori Top Down yang artinya proses pengenalan yang dibawakan oleh seoseorang 

kepada pemimpin oleh suatu tujuan tertentu dengan pengenalan secara bertahap demi 

mencapai suatu tujuan tertentu. 

2. Melakukan Syiar Islam dan membentuk Dakwah Islam 

a. Melakukan Syiar Islam 

Kegiatan perdagangan maritim menciptakan apa yang disebut lintas budaya 

niaga.bangsa-bangsa yang berbeda budaya dan agam saling berintraksi dan saling 

mempengaruhi. Keterlibatan bangsa Arab, Melayu, dan Eropa di Nusantara ini 

khususnya dalam dunia perdagangan maritim di Sulawesi banyak mempengaruhi 

kehidupan masyarakat.para pedagang portugis, selain melakukan perdagangan,juga 

bergiat menyiarkan Agama Keristen dan Katolik. Demikian pula dengan pedagang 

Persia (ARAB) dan pedagang-pedagang Muslim lainnya, seperti pedagang melayu.32 

Pada Awalnya Syiar Agama kahtolik mendapt tempat di hati penguasa dan 

rakyat kerajaan suppa.bahkan kerajaan ini mengajak juga sekutu-sekutunya, kerajaan 

Bacokiki dan kerajaan-kerajaan siang, untuk meningalkan kepercayaan san 

kepercayaan lama dan beralih Agama khatolik. Namun kemudian para pengusaha dan 

rakyat menolak mengikuti kepercayaan itu karna salah seorang pedagang portugis 

melarikan anak gadis datu suppa.peristiwa itu berdampak para penguasa kerajaan dan 

rakyatnya menolak menganut ajaran Agama Katholik. 

Kondisi itu tidak dimanfaatkan oleh para pedagang Muslim untuk menyiarkan 

Islam, meskipun para pedagang melayu yang telah menganut Islam berdiam dan 

Bandar niaga lain. dalam perkembangan kemudian, sekitar 50 tahun kemudian, ketika 

diketahui ada angin segar penguasa dan rakyat untuk menerima ajaran Islam, 

 
32  Edward L. Poelinggomang, Sejarah dan Budaya Sulawesi Barat, Cet. I De La Macca 

(Anggota IKAPI Sulawesi Selatan 2012) h.89 
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sehingga para mubalik bergiat mengunjugi dan menyiarkan Islam.ke Wilayah 

Makassar diketahui kedatangan Sayyid Jalaluddin. Namun ternyata mendapat 

penolakan dari pihak Kerajaan Gowa sehingga ia meminta izin pada Karaeng Binamu 

dan diizinkan menetap di Cikoang dan menyiarkan Islam disana.sementara para 

penduduk di wilayah Mandar juga dapat kunjugan para mubalik dan diterima dengan 

senang hati kemudian hadirlah salah satu tokoh penyiar Agama Islam antara lain: 

Syekh Abdul Mannan Tosalamaq di Salabose, Sayid Al Adiy, Abdurahim 

Kamaluddin, Kepuangan Jawa, dan Sayid Zakariah.33 Melakukan penyiaran Islam 

tampaknya kenyataan itu yang menjadi alasan penulis sejarah Mandar berpendapat 

bahwa penguasa Mandar dan rakyatnya telah menganut Islam.selain itu juga 

berdasarkan informasi bahwa dalam suatu upacara di Kerajaan Kutai pada 1608, 

orang Mandar yang hadir menolak memakan hidangan babi ini dipakai untuk 

menyatakan bahwa orang Mandar telah menganut Islam sebelum 1608, sehingga 

berat dugaan sebelum abad Ke-17. 

Dalam penulisan sejarah syiar Islam di Sulawesi Selatan (termasuk Sulawesi 

Barat dan Sulawesi Tenggara) senantiasa di hubungkan dengan kehadiran tiga orang 

ulama Meningkabau, yaitu: Abdul Makmur Khatib Tunggal yang kemudian di kenal 

dengan gelar Dato ri bandang, Khatib Sulung yang bergelar Dato ri Patimang, dan 

Khatib bungsu yang bergelar Datok ri Tiro. Menurut kisah kehadiran tiga ulama atas 

inisiatif para pedagang Melayu. 

Para ulama Syekh Abdul Mannan berserta pengikutnya pertama-tama menuju 

ke Luwu dan berhasil mengIslamkan datu Luwu, La Patiwere daeng Parambung 

(1585-1610) dan menyiarkan Islam dikerajaan itu. Selanjutnya ingin bergiat 

 
33 Suardi Yasil, dkk. Masuknya Islam dan pengaruhnya terhadap kebudayaan Mandar I 

(Majene, Laporan hasil seminar kebudayaan Mandar I, 1984) h. 65  
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menyiarkan Agama Islam dikerajaan Makassar khususnya di Raja Gowa Sultan 

Alauddin yaitu Khatib tunggal hal ini mendeksripsikan bahwa Islam adalah Agama 

resmi kerajaan Gowa maka dimulailah kerajaan Islam di berbagai kerajaan yang ada 

di Sulawesi khususnya di Sulawesi Selatan dan Barat penyebaran Islam tersebut 

berdasar pada perjanjian antara kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan dan Barat yang 

telah disepakati sebelumnya perjanjian itu berbunyi bahwa “barang siapa yang 

menemukan jalan yang lebih baik, maka ia akan memberitahukan tentang jalan yang 

baik itu kepada raja-raja”.34 selain itu Khatub tunggal dan Khatib bungsuh melakukan 

pelayaran kekerajaan itu. Dalam namun perjalanan itu Khatib bungsuh Dingga di 

Toro (Bulukumba). dan menyiarkan Islam, sehingga yang sampai di Makassar adalah 

Khatib tunggal. Khatib inilah yang berhasil mengIslamkan raja Tallo, I Malingkang 

Daeng Manyonri (Kemudian diberi gelar Sultan Abdullahawalul Islam).35 

Syekh Abdul Mannan mengawali Syiar Agama Islam di kerjaan Banggae 

(Majene). Kedatangannya diterima baik oleh raja To Matindo di Masigi, sekitar tahun 

1608. Ia berhasil mengIslamkan Mara dia Banggae yang bernama Sukkilan. Ia adalah 

seorang raja Mandar (Raja kerajaan Banggae) yang mendukung Syiar Agama. Atas 

dukungan itu sehingga dibangun sebuah masjid hingga kini dikenal masjid Raya 

Majene.  

Sementara ulama yang mengajarkan Agama Islam di daerah Mamuju, 

Sendana, Pamboang, dan Tappalang adalah Sayid Zakariah dan Kapuang Jawa. Syiar 

Islam di daerah ini membawa pengaruh yang luas dalam kehidupan masyarakat 

 
34 Rama, MengIslamkan Daratan Sulawesi, h. 20 
35  Edward L. Poelinggomang dan Suriadi Mappan gara, Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I  

(Makassar, Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan ,2012) h. 79 
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Mandar. Salah satu yang telah di singgung terdahulu yaitu terbentuknya lembaga 

Maradianna Sarah yaitu tatanan yang mengurus tatamnan ummat Islam. 

 

b. Terbentuknya Fasilitas Dakwah Islam 

Setelah datangnya Islam, khususnya di Majene Syekh Abdul Mannan 

mendirikan fasilitas untuk melakukan Dakwah diselenggarakan tempat-tempat, 

pondok-pondok, surau-surau dan langgar-langgar adalah merupakan fasilitas para 

penyebar Islam pada waktu itu sehingga para santri yang datang dipedesaan yang 

sudah merasa cukup ilmunya, mereka kembali ke kampungnya masing-masing serta 

menyiarkan Agama Islam di kampungnya sendiri.  

Selain diatas dilihat dari data peninggalan-peninggalan sejarah baik berupa 

artefak maupun data Arkiologi yang merupakan salah satu fasilitas dakwah yakni 

langgar-langgar yang awalnya merupakan tempat untuk belajar Agama Islam, setelah 

itu kemudian berkembang dan dijadikan sebagai tempat Ibadah yang dikenal saat ini 

sebagai masjid Salabose yang dibangun oleh Syekh Abdul Mannan. Menurut cerita 

masjid salabose pada awalnya langgar atau rumah kayu kemudian setelah raja 

mengatakan perlu ada tempat permanen untuk melakukan dakwah akhirnya dibuatlah 

masjid dari langgar-langgar itu. 

Kemudian Syekh Abdul Mannan salabose yang berusia 400 tahun masih 

berdiri kokoh meski pembuatan masjid ini terbuat dari ribuan telur untuk merekatkan 

bangunan, pahat antara satu dengan yang lainnya. dari hasil usaha Syekh Abdul 

Mannan meninggalkan beberapa peninggalan diantaranya yaitu : 

3. Membangun Masjid  
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Kenyataan bahwa setelah Islam masuk seluruh lapisan masyarakat Agama ini 

telah membawa pembaharuan dalam tata kehidupan masyarakat bahkan dalam 

kebudayaan budaya-budaya lokal yang telah berkembang semakin tumbuh dalam 

nuangsa Islam. perkembangan juga ini tempak dalam karya arsitektur keagamaannya 

salah satu karya keagamaan itu adalah Masjid yang dibangun oleh Syekh Abdul 

Mannan. bangunan ini senangtiasa menjadi kebanggan dan kerajaan dan bahkan 

terkadang dapat menjadi simbol keagamaan yang permanen bagi identitas kumunal 

masyarakat serta simbol integritas no satu. 

Selain secara politik, masjid juga penting artinya dalam membangun dan 

memelihara kesatuan sosial yang berada dalam membangun dan memelihara kesatuan 

sosial yang sekitarnya secara menyeluruh.36 

Peninggalan-peninggalan yang di tinggalkan Syekh Abdul Mannan di Majene 

Sulawesi Barat dikenal sebagai Masjid Tertua tepatnya di salabose yang merupakan 

salah satu situs kebudayaan yang ada di Kabupaten Majene berdasarkan data hasil 

survey kepurbakalaan berupa registrasi situs atau benda peninggalan sejarah dan 

purbakala oleh dinas pendidikan dan kebudayaan Majene tahun 2007, terdapat 91 

situs yang tersebar di beberapa Kecamatan dari situs-situs tersebut hanya satu masjid 

yang ditetapkan sebagai benda peninggalan sejarah dan purbakala yaitu masjid Syekh 

Abdul Mannan Salabose.  

Masjid Syekh Abdul Mannan sendiri di bangun pada awal abad ke XVII oleh 

I Moro yang digelar “Daengta Di Masigi”37 Raja Banggae ke III atas prakarsa dari 

Syekh Abdul Mannan seorang penyebar Agama Islam di wilayah Banggae yang 

 
36  Syamsan Syukur, Islamisasi Kedatuan Luwu pada Abad XVII, (Dapartemen Agama RI 

Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur Keagamaan, 2009) h. 232-234 
37 Moro digelar Daengta Di Masisgi karena kesehariannya (Masjid Syekh Abdul Mannan 

Salobose) 
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berasal dari Demak. Masjid Syekh Abdul Mannan Salabose yang diyakini sebagai 

Masjid tertua di Banggae Kabupaten Majene. Namun, tidak ada sumber tertulis 

maupun sumber lisan mengenai sejak kapan masjid ini dinamai Masjid Syekh Abdul 

Mannan. Namun yang pasti bahwa Masjid ini diberi nama “Masjid Syekh Abdul 

Mannan” adalah sebuah bentuk apresiasi dan penghargaan terhadap Syekh Abdul 

Mannan sebagai pembawa ajaran Agama Islam di Banggae Majene Sulawesi Barat. 

Proses Islamisasi di Banggae sangat erat kaitannya dengan keberadaan Masjid 

Syekh Abdul Mannan. I Moro yang bergelar Daengta Di Masisigi menjadikan Islam 

sebagai Agama resmi kerajaan beliau memutuskan penyebaran dan pengembangan 

dakwah Islam terhadap rakyat Banggae (Salabose) Masjid Syekh Abdul Mannan 

Masjid inipun di daulat sebagai Masjid Kerajaan Banggae.  

Sejak dibangun oleh I Moro Daengta Di Masigi hingga kini Syekh Abdul 

Mannan Salabose telah mengalami beberapa tahap renovasi antara lain: 

1. Dibangun pertama kali oleh I Moro Daengta Di Masigi pada tahun 1602 

dalam bantuk langgar. 

2. Pada tahun 1750 Masjid ini kemudian di renovasi dengan menggunakan batu 

bata yang terdapat cap VOC. 

3. Pada tahun 1982, pemerintah daerah Kabupaten Majene merenovasi kembali 

bangunan masjid tanpa merubah bentuk dan ukuran masjid. Namun kontruksi 

atap yang semula berupa limas segi delapan kombinasi limas segi empat yang 

terdiri dari atap tumpang 4 susun di rubah menjadi limas segi empat dengan 

atap tumpang 3susun. Disamping itu juga, dibangun pula serambi pada bagian 

samping (utara) dan belakang (timur) masjid serta kolam air atau tempat 

wuhdu yang awalnya setinggi lutut ditambah menjadi setinggi leher. 
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4. Pada tahun 2000, masjid ini di renovasi dengan menggunakan bantuan 

swadaya masyarakat pada tahap renovasi ini lanatai dan dinding masjid 

dihiasi dengan tegel. 

Adapun fungsi masjid Syekh Abdul Mannan adalah sebagai tempat ibadah 

dan sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat sekitar seperti taman pengajian 

Alquran (TPA). Setiap dating waktu shalat, masjid ini ramai dipenuhi jamaah. Selain 

berfungsi sebagai tempat ibadah, masjid tersebut sering dijadikan sebagai tempat 

melepaskan nazar bagi sebagaian warga Mandar ataupun diluar Mandar. Masjid itu 

sering dikunjungi warga yang dating dari berbagai tempat yang jauh baik itu sekedar 

berziarah maupun melepaskan nazar. 

Adapun penerus tokoh Agama penerus Imam Masjid Syekh Abdul Mannan 

yaitu: 

1. Muhammad Gaus (Imam Masjid Purbakala Syekh Abdul Mannan) 

2. Uztad Sofian (Imam Masjid Purbakala Syekh Abdul Mannan) 

4. Mengajak Masyarakat mengenal Islam  

Selain perdagangan, perkawinan dan pendidikan melalui tasawuf juga 

menguntungkan sebab kondisi sosial masyarakat pada waktu itu lebih mudah 

menerima Islamisasi lewat Tasawuf hal ini disebabkan karena kepercayaan yang 

dianut oleh masyarakat dulu yaitu animimesme dan dinamisme setelah mempercayai 

animisme dan dinamisme menjadi masyarakat di yang mempercayai Menotoisme 

yang dimana masyarakat disana mentransformasi yang menganut Menotoisme 

diketahui dapat hidup berdampingan dengan ajaran-ajaran Islam lewat Tasawuf atau 

dengan kata lain ajaran-ajaran tasawuf sesuai dan sejalan dengan adat istiadat 

masyarakat banggae pada waktu itu selain pelajaran tentang tasawuf juga di salurkan 
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lewat pendidikan umum yang non tasawuf dalam kerajaan jalur ini merupakan salah 

satu jalur yang mempercepat dalam hal ini salah satu strategi yang dilakukan Syekh 

Abdul Mannan proses mempercepat penyebaran Islam di Majene.  

Pengajaran ini dilaksanakan di tempat-tempat pendidikan seperti pesantren, 

yang merupakan lembaga pendidikan yang sangat besar serta dengan adanya 

pesantren dapat pula mempercepat proses penyebaran Islam selanjutnya pondok-

pondok, surau-surau dan langgar-langgar yang menjadi tempat untuk memperoleh 

pelajaran Agama Islam sehingga santri-santri yang berasal dari luar daerah setelah 

memiliki ilmu yang cukup akan kembali dan menyiarkan ilmunya seputar Agama 

Islam.38 

Adapun faktor penghambat Syekh Abdul Mannan dalam melakukan penyebaran 

Islam di Majene 

Selain daripada dukungan-dukungan terhadap para mubaligh dan penyebar 

Agama Islam dalam menyebarkan Islam di Majene para mubaligh dan penyebar 

Islam ini juga mengalami tantangan-tantangan dan hambatan-hambatan  dalam 

menyebarkan Islam, ada beberapa faktor yang menjadi yang menjadi hambatan-

hambatan para mubaligh dan penyebar Agama Islam dalam  menyiarkan Agama 

Islam antara lain: 

1. Syekh Abdul Mannan tidak memahami Bahasa yang digunakan oleh 

masyarakat setempat. 

2. Kurangnya penunjang  dalam belajar seperti kurangnya buku-buku dan 

tenaga-tenaga pengajar 

 
38Muslimin Cois, Kerajaan Banggae dan Peranannya dalam Penyebaran Islam di Daerah 

Mandar, Skripsi. Makassar. Fak. Adab IAIN Ujung Pandang, 1983, h. 83  
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Berdasarkan faktor penghambat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

sewaktu-waktu Syekh Abdul Mannan tiba di majene,ia sama sekali tidak mengetahui 

Bahasa setempat, oleh sebab itu telah berbulan-bulan lamanya beliau tinggal di 

majene dan bergaul dalam masyakat Majene hanya menggunakan Bahasa Isyart. 

Untuk menyampaikan ajaran-ajaran Agama Islam, Syekh Abdul Mannan pada waktu 

itu sangat sulit berkomunikasi dengan masyarakt Majene pada masa itu karena 

kesulitan Bahasa inilah yang menjadi hambatan besar bagi Syekh Abdul Mannan 

dalam menyiarkan Agama Islam.begitupun sebaliknya gaya Bahasa yang digunakan  

Syekh Abdul Mannan juga tidak di ketahui oleh masyarakt setempat. 

Kemudian selain faktor Bahasa yang menjadi hambatan juga dikalangan para 

mubaligh pada awal permulaan Agama Islam masuk di Majene adalah karna tidak 

adanya tenaga pengajar yang mencukupi.sebab itulah Syekh Abdul Mannan terlebih 

dahulu harus mendidik dan mengkader tenaga-tenaga pengajar tersebut. inilah yang 

menjadi penyebab tidak lancarnya perkembangan Islam Majene terutama di tempt-

tempat jauh dari pemukiman Syekh Abdul Mannan. 

Adapun faktor lainnya adalah masyarakat itu sendiri dimana beberapa 

masyarakt yang sudah mempunyai kepercayaan sudah mendarah daging dalam 

dirinya,kepercyan tersebut Agama dari Nenek Moyang mereka sehingga cukup sulit 

bagi para penyebar Islam untuk melepaskan ajarn yang dianutnya dengan ajaran 

Agama baru yaitu Agama Islam. 

Tetapi seiring dengan perkembangan zaman sudah banyak penduduk yang 

yang bisa membaca dan menulis,mereka hanya diberikan pelajarn-pelajarn ditempat-

tempat tertentu seperti masjid,pondok-pondok,dan pergaulan pula.hal inilah yang 

mnjadi salahsatu faktor penghambat yang dialami oleh Syekh Abdul Mannan dan  
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para mubaligh serta penyebar ajaran-ajaran Agama Islam di masyarakat Majene itu 

sendiri.39 

 

B. Upaya dan Hasil perjuangan Syekh Abdul Mannan dalam Pemantapan 

Ajaran Islam di Majene Sulawesi Barat. 

Islamisasi yang diawali dari kalangan penguasa atau istana, akan memberikan 

hasil yang maksimal, integrasi nilai-nilai Islam lebih intes kedalam sistem sosial dan 

politik dalam wilayah kekuasaan (Hindom) tersebut. Seperti yang disebutkan bakti, 

pendirian kerajaan Islam pada beberapa tempat di Nusantara mendorong integrasi 

kekuataan sosial, politik budaya dan ekonomi.  

Keterlibatan istana atau kerajaan Syiar Islam tampak pada pembangunan 

berbagai fasilitas keagamaan, disamping itu pihak kerjaan yang menyiapkan institusi 

keagamaan yang bertugas untuk mengurus masalah-masalah keagamaan yang 

bertugas untuk mengurus masalah-masalah keagamaan dalam masyarakat seperti 

warisan, nikah, talak dan hari-hari besar keagamaan. 40  dalam kerangka teori 

penerimaan Islam melalui institusi istana melalui karismatik raja-raja ini akan 

memberikan kemudahan dalam Islam terhadap pandangan masyarakat. dalam 

pandangan umum masyarakat Nusantara para Islam raja merupakan wakil Tuhan di 

bumi. di Minangkabau raja alam sangat di hormati karena dianggap berasal dari 

Tuhan, demikian juga raja-raja Bugis-Makassar, mereka dianggap sebagai keturunan 

Dewa begitu pula di daerah Majene Sulawesi Barat dalam penyebaran Islam yang di 

bawakan oleh Syekh Abdul Mannan. 

 
39Sabiruddin Sila, Sejarah Kebudayaan Majene Salabose Pusat awal kerajaan Banggae di 

Majene, (Cet. I: Mandar, Dinas Pariwisata, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Majene, 2006) h. 5 
40 Abu Hamid, Sistem Pendidikan di Sulawesi Selatan dalam Taufik Abdullah (ed) Agama dan 

Perubahan Sosial (Jakarta : Cv Raja Wali, 1983) h.350-355 
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Dari upaya dan usaha penyebaran Islam serta peninggalan-peninggalan 

sejarah berupa artefak dan arkiologi atau benda-benda kuno dan berupa monumen-

monumen berupa masjid maupun kuburan-kuburan dan hiasan-hiasan serta tulisan-

tulisan yang terdapat dari Al-Qur’an yang ditulis para mubalig dan lain-lainnya. maka 

dapat disimpulan bahwa menurut penulis penyebaran Islam di Banggae juga 

disalurkan melalui ukiran-ukiran dan kaligrafi dan Lafaz kitab suci Al-Qur’an dan 

lafaz-lafaz zikir seperti pengamatan yang dilakukan penulis pada waktu itu dengan 

mendatangi Masjid yang dibangun oleh Syekh Abdul Mannan yang bernama masjid 

salabose, yakni pada mimbarnya behiaskan tulisan-tulisan arab yang sudah tidak 

terbaca lagi demikian pula makam-makam yang dilihat pula di kompleks makam raja-

raja banggae banyak yang berhiaskan tulisan-tulisan arab baik yang masih dapat di 

baca dan yang sudah tidak dapat di baca.  

1. Upaya Syekh Abdul Mannan dalam Penyebaran Islam  

a. Melakukan pendekatan atau berdialog kepada raja Banggae ke 3 secara 

bertahap dan bisa menerima keberadaan Syekh Abdul Mannan untuk 

melakukan Syiar Islam atau pengenalan tentang Agama Islam kepada 

masyarakat. 

b. Syekh Abdul Mannan diberikan tantangan kepada Raja Banggae ke 3 salah 

satunya mencabut keris di Batu besar milik Raja Banggae. 

c. Raja Banggae Mengajak Masyarakat menerima dan memeluk Agama Islam 

yang di bawakan oleh Syekh Abdul Mannan. 

d. Membangun Masjid untuk Masyarakat Majene yang digunakan untuk belajar 

mengaji dan pendidikan. 
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e. Menjahit bendera sebagai lembang kerajaan Banggae dan menulis Al-Qur’an 

dari kayu yang dibuat langsung oleh Syekh Abdul Mannan. 

2.  Hasil perjuangan Syekh Abdul Mannan dalam menyebarkan Agama Islam  

1. Perubahan Raja Banggae ke 3 setelah memeluk Agama Islam 

 Perubahan Raja Banggae setelah memeluk Agama Islam merupakan suatu 

bentuk hasil Syekh Abdul Mannan dalam menyebarkan Agama Islam melalui Raja 

Banggae karena dengan begitu Agama Islam bisa diterima dengan baik di Majane 

serta raja melakukan pertemuan-pertemuan dan mengajak masyarakatnya mengenal 

Agama Islam yang dibawakan langsung oleh Syekh Abdul Mannan sebagai bentuk 

syukur raja Banggae dapat memeluk ajaran Islam sehinga bisa menjadikan dirinya 

sebagai pemimpin kepada masyarakatnya.  

Peranan Syekh Abdul Mannan sangat mendapatkan dukungan dan legitimasi 

sosial dari I Moro Daetta Masigi sebagai raja memberikan kesampatan yang besar 

untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penyebaran Islam di wilayah Banggae. 

Dengan ini Islam telah memberikan motivasi bagi perluasan hubungan sosial dengan 

kerajanaan-kerajaan di sekitarnya.41 

2. Perubahan Masyarakat setelah Mengenal Islam 

Dari uraian diatas dapat di ketahui bahwa Syekh Abdul Mannan membawa 

Agama Islam tentu termasuk hukum Islam telah mempengaruhi kebudayaan 

masyarakat Mandar. Perubahan yang mendasar yang telah terjadi adalah dibidang 

Aqidah (kepercayaan). Dengan masuknya Islam tersebut maka kepercayaan 

masyarakat Mandar umunya menyembah benda-benda alam dan roh nenek moyang, 

telah ditinggalkan sama sekali dan diganti dengan aqidah Islam. Dengan sendirinya 

 
41 Andi Fatmawati Umar, Kiprah Syekh Abdul Mannan dan Transformasi Sosial di Banggae 

Majene, Walennae, Vol. V No 8 Juni 2002 h. 37 
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kewajiban beribadah serta tata cara dalam melaksanakan rukun Islam dan hukum-

hukum lainnya seperti hokum perkawinan, pembagian warisan dan sebagainya mulai 

pula diterapkan sepenuhnya.  

Misalnya dalam hukum perkawinan pada masa sebelum Islam datang di 

Mandar khususnya di Majene dikenal apa yang dinamakan “Tonasusu’doena”. 

(Perempuan yang kawin dengan hambahnya tidak diperbolehkan menurut adat, 

sedangkan Agama Islam memperbolehkan dengan alasan menjaga diri agar tidak 

berbuat zina (Qs. Annisa:25) jelas disini Islam mengutamakan langkah Preventif 

(pencegahan) sedangkan dalam hokum pewaris sebelum datangnya Islam, dikenal 

sebagai suatu lembaga yang dinamakan “Rata uwai mana” (Bagai ratanya air 

pembagian pusaka, yang maknanya wanita memperoleh bagian yang sama dengan 

pria) sesudah datangnya Agama Islam, hokum itu disesuaikan dengan hokum Islam 

sehingga lahirlah ungkapan “Mambullei Tommane, Mandudungi Tabaine” yang 

artinya pria memikul, wanita menjungjung maksudnya pria memperoleh dua wanita 

satu (Qs. Annisa :11).  

                                 

                                                  

                                                   

                                          

                               

 

Terjemahannya : 
 

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu  

bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan 

jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua Maka bagi mereka dua pertiga dari 

harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh 

separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari 

harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang 
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meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka 

ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, 

Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah 

dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang 

tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih 

dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. 

Sebalinya perubahan dibidang muamalah dapat dikatakan tidak begitu banyak 

perubahan karena lebih bersifat memperkaya, menyempurnakan dan lebih 

memperluas unsur-unsur budaya yang telah ada sehingga memudahkan penyesuaian 

dan penerapannya seperti cukup banyak petua-petua adat yang sesuai dengan ayat 

suci Al-Qur’an dan hadist Rasulullah, beberapa hal yang menonjol bahwa Islam 

memperkaya, menyempurnakan, dan memperluas budaya yang telah ada ialah antara 

lain: disempurnakan dan diperkayanya budaya siri’ sehingga budaya siri 

diperkayanya berubah kearah yang menghilangkan setidak-tidaknya mengurangi 

motivasi balas dendam yang sering dilakukan oleh yang terkena siri atau 

dipermalukan. 

Dapat dimaklumi sebelumnya masuknya Islam, persoalan kecil saja seperti 

berkopia miring di hadapan orang lain, dengan mudah berakibat di bunuh atau disiksa 

orang yang berkopia miring oleh orang yang merasa tersinggung tadi dengan alasan 

bahwa yang berkopia itu dianggap memperlihatkan penantangnya dalam soal 

kejahatan zina boleh dikatakan tidak terlalu banyak penghalusannya, karena Islam 

sendiri memberikan sanksi dirajam (dilempari batu sampai mati). 

Jelas bahwa Syekh Abdul Mannan tujuan untuk membawa Agama Islam ke 

masyarakat Majene membawa budi pekerti yang tinggi karena menanamkan 

kesadaran untuk mudah memaafkan orang sesuai Firman Allah dalam (Qs. An-Nahl: 

126)42 

 
42 M. Tanawali Azis Syah, Sejarah Mandar Jilid III, h.95-97 
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126. dan jika kamu memberikan balasan, Maka balaslah dengan Balasan yang sama dengan siksaan 

yang ditimpakan kepadamu[846]. akan tetapi jika kamu bersabar, Sesungguhnya Itulah yang lebih 

baik bagi orang-orang yang sabar 

3. Karya-karya peninggalan Syekh Abdul Mannan  

a. Menjahit Bendera kerjaan Banggae (Imacan)  

I Macan, nama bendera kerjaan Banggae/Majene yang berukuran panjang 195 

cm, dan lebar 135 cm, I Macan berawarna kuning dipinggir dengan kain berwarna 

merah kecoklatan-coklatan selebar 21,5 cm dengan bagian tengah terdapat gambar 

seorang perajurit mengayungkan pedang sedang duduk di punggung seekor kuda 

berkuku macan disudut kanan bawah terdapat tulisan huruf arab berbunyi Jibril, 

sedangkan sudut kiri bawah eterdapat tulisan huruf arab berbunyi Mikail, sudut kiri 

atas terdapat tulisan arab berbunyi Israil, disisi tengah bawah terdapat tulisan huruf 

arab yang berbunyi Abubakar, disisi tengah kiri terdapat tulisan huruf arab berbunyi 

Umar, disisi tengah atas terdapat tulisan huruf arab berbunyi Usman, dan disisi 

tengah kanan terdapat tulisan huruf arab berbunyi Ali.  

Menurut tradisi lisan di salabose, bendera I Macan didesain dan dibuat 

langsung oleh Syekh Abdul Mannan. 

b. Keris Pusaka 

Dikisahkan bahwa keris pusaka ini pada masa tomakaka tidak ada orang yang 

mampu untuk mengeluarkan mata keris ini dari kerangkengnya kecuali tomakaka 

poralle sendiri.   

Menurut bapak H. Sahran (Pappuangan salabose), bahwa Syekh Abdul 

Mannan adalah seorang ulama yang berasal dari Demak yang datang ke Poralle pada 

masa pemerintahan tomakaka poralle terakhir. Mulai menyebarkan Agama Islam di 

Poralle, tomakaka di Poralle menyodorkan keris ini kepada Syekh Abdul Mannan 
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agar mata keris ini di keluarkan dari kerangkengnya, dan apabila Syekh Abdul 

Mannan mampu mengeluarkan mata keris ini dari kerangkengnya maka tomakaka di 

Poralle bersama masyarakatnya siap untuk menerima Agama Islam. Keris pusaka ini 

dipegang oleh Syekh Abdul Mannan lalu beliau mencabut dari kerangkainya ternyata 

sangat mudah mata keris itu keluar dari kerangkainya sehingga mulai saat itu 

tomakaka di Poralle bersama masyarakatnya menyatakan diri memeluk Agama Islam. 

c. Al-Qur’an tua 

Selain bendera I Macan terdapat pula sebuah Al-Qur’an tua yang terbuat dari 

kayu dengan ukuran 10 x 15 sentimeter lebih disimpan sebagai benda sejarah Al-

qur’an ini di simpan pada Imam Masjid Salabose Al-Qur;an tua tersebut dipercayai 

oleh masyarakat sebagai ilmu dan semangat mengembangkan dakwah syiar Islam di 

tanah Mandar dan sebagai tulisan tangan langsung dari Syekh Andul Mannan.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dihasilkan kesimpulan sebagai 

berikut 

1. Kiai Syekh Abdul Mannan merupakan putra kedua dari Raden Abigi di 

Ponegoro yang berasal dari Banten  Jatirojo Jawa timur Kiai Syekh Abdul Mannan 

lahir di desa Karampang Kabupaten Kediri pada tahun 1870 lahir di lingkungan 

pesantren serta dari keluarga Ningrat yang merupakan kata lain dari darah biru yang 

Agamis yang artinya golongan dari keturunan Raja di Jawa salah satu sikap khasatria 

yang dimiliki Syekh Abdul Mannan semasa kecilnya nama Syekh Abdul Mannan 

sebagai Raden Bagus Darso putra dari Raden Abigi di Ponegoro salahsatu tokoh yang 

di kenal dan dihormati di daerah Sumanten Pacitann. Kemudian Syekh Abdul 

Mannan melanjutkan masa pendidikanya di beberapa pondok pesantren,pada saat 

berumur 12 tahun di pesantren Ringin Agung,selepas dari pondok pesantren Ringin 

Agung ia melanjutkan ke pondok pesantren Grompol,selepas dari pesantren Grompol 

ia melanjutkan ke pondok pesantren Gayam, dan seabagainya sampai Syekh Abdul 

Mannan berhasil membangun sebuah pesantren dan gedung. 

2. Sebelum Syekh Abdul Mannan masuk ke Majene pada abad XVI-XVII, 

masyarakat disana masih banyak memperayai dua golangan yaitu animisme dan 

dinamisme. Animimesme adalah memuja roh nenek moyang sedangkan dinamisme 

adalah setiap mahluk dan benda mempunyai kekuatan ghoib.  

3. Strategi Syekh Abdul Mannan dalam menyebarkan Agama Islam di Majene 

yaitu ada beberapa strategi diantaranya : 



 

 

 

a. Melakukan pendekatan dengan raja Banggae raja ke 3 

b. Melakukan Syiar Islam dan membentuk fasilitas dakwah Islam  

c. Membangun Masjid 

d. Mengajak Masyarakat Mengenal Islam 

4. Upaya dan Hasil perjuangan Syekh Abdul Mannan dalam pemantapan ajaran 

Islam di Majene diantaranya: 

A. Upaya Syekh Abdul Mannan 

1. Melakukan pendekatan atau berdialog kepada Raja Banggae ke 3. 

2. Diberikan tantangan kepada raja Banggae ke 3 

3. Mengajak Masyarakat menerima dan memeluk Agama Islam yang dibawakan 

langsung Syekh Abdul Mannan 

4. Membangun Masjid untuk masyarakat Majene sebagai sarana pendidikan dan 

belajar mengaji. 

5. Menjahit bendera sebagai lambang kerajaan Banggae dan menulis Al-Qur’an 

tua dari sebuah kayu. 

B. Hasil Perjuangan Syekh Abdul Mannan  

1. Perubahan Raja Banngae ke 3 setelah memeluk Agama Islam  

2. Perubahan masyarakat setelah mengenal Islam. 

5. Karya-Karya Peninggalan Syekh Abdul Mannan 

a. Menjahit bendera kerajaan Banggae (I Macan)  

b. Keris Pusaka 

c. Al-Qur’an 

 

 



 

 

 

B. Implikasi 

Setelah penulis melakukan penelitian dan penelusuran sumber sejarah tentang 

Peranan Syekh Abdul Mannan dalam Penyebaran Islam di Majene Sulawesi Barat 

maka ada beberapa implikasi sebagai berikut: 

1. Penelitian ini mengkaji tentang Peranan seorang tokoh penyebar Islam di 

Majene memiliki karakter yang mulia serta menjadi salah seorang tokoh penyebar 

Islam pada abad ke XVI-XVII yaitu Seorang tokoh muslim dari pulau jawa yang 

memiliki ketakwaan dan ketekunan dalam Agama sosok itu adalah Syekh Abdul 

Mannan. dalam penelitian ini berusaha menguraikan karakter tokoh yang sangat 

dibutuhkan dimasa sekarang ini serta memiliki jiwa kepemimpinan dan kepribadian 

yang baik yang patut dicontoh dimasa kini dan yang akan datang. 

2. Penelitian ini menguraikan seorang tokoh Syekh Abdul Mannan dalam 

mengembangkan Ilmu keagamaan di masyarakat khususnya penyebaran Islam di 

Majene beberapa strategi yang cocok digunakan pada situasi kondisi saat itu beberapa 

strategi yang dimunculkan pada saat itu dapat dilakukan dengan baik sehingga dapat 

diterima dan menyebarkan Agama Islam di Masyarakat. 

3. Seorang pemimpin Agama Islam yang dibawakan oleh Syekh Abdul Mannan 

mempunyai pengaruh besar terhadap peradaban, seperti halnya dalam penelitian ini 

yang menjadi seorang tokoh penyiar Agama Islam atau pendatang dari Jawa Timur 

membawa pengaruh sangat besar terhadap penyebaran Islam di Majene. Terdapat 

banyak pencapaian yang dihasillkan pada masa itu.  
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Gambar I :  

Bendera I Macan yang dijahit langsung oleh Syekh Abdul Mannan 

 

  

Gambar II :  

Al-qur’an Tua yang ditulis langsung Syekh Andul Mannan 



 

 

 

 

 

 

Gambar III :  

Makam Syekh Abdul Mannan 



 

 

 

 

 

 

 

Gambar Iv :  

Masjid Tua Syekh Abdul Mannan 
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