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ABSTRAK 

Nama : Wahyu  

Nim : 40200117035 

Judul : ISLAMISASI DI MAMUJU ABAD XVII 

 Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

Islamisasi di Mamuju pada Abad ke-16 M sampai abad ke-17 M. Pokok 

permasalahan skripsi ini adalah bagaimana kondisi Mamuju Pra Islam, proses 

kedatangan dan penerimaan Islam di Mamuju abad ke-16 M sampai abad ke-17 M 

dan bagaimana perkembangan Islam di Mamuju. 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

penelitian sejarah, aspek data yang digunakan adalah data kualitatif dimana data 

diperoleh dari studi pustaka. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini yaitu; 

heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historigrafi. Pendekatan yang digunakan; 

pendekatan politik, agama dan antropologi.  

Hasil penelitian adalah menunjukkan bahwa; pertama, Mamuju sebelum 

kedatangan Islam tidak ubahnya dengan masayarakat yang lain. Umumnya, 

kepercayaan lama yang meyakini adanya kekuatan-kekuatan gaib di balik dunia 

nyata. Kekuatan gaib ini diyakini sebagai sumber kebaikan dan juga kejahatan. 

Setiap saat marah dan juga bisa menyenangkan, tergantung dari bagaimana cara 

memperlakukannya. Oleh karena itu, tata cara dan aturan-aturan dalam 

menghubungkan diri dengan kekuatan gaib diformulasi oleh masyarakat itu 

sendiri, berdasarkan hasil renungan dan pengalaman yang sudah dilakukan selama 

ini. Islam diterima pertama kali sebagai agama resmi oleh Kerajaan Balanipa pada 

tahun 1615 bertepatan dengan masa pemerintahan raja Balanipa ke 4 bernama 

Daetta Tumuanne. Jadi kedatangan Islam di Mamuju secara pasti diperkirakan 

pada akhir abad ke-16, sampai pada awal abad ke 17 M. Yang pada saat itu raja 

yang memerintah di Mamuju adalah I Salarang (La Salaga) dan kemudian 

diteruskan oleh keturunannya yaitu Tomatindo di Puasana. 

Kedua, Ajaran agama Islam tidak memandang strata sosial di masyarakat, 

memudahkan dalam menuntut atau mengikuti segala proses belajar tentang agama 

Islam. Masyarakat Mandar juga mempunyai budaya yang sangat menghargai tamu 

atau pendatang (mawarawa) dan sangat sopan terhadap pendatang, sehingga Islam 

mudah diterima dikalangan masyarakat. 

 Implikasi penelitian ini adalah hususnya dalam pengembangan keagamaan 

di Mamuju, Islam telah memberikan sumbangan yang sangat besar dan berharga 

dengan timbul unsur-unsur baru dalam kebudayaan sebagai hasil akulturasi antara 

kebudayaan Islam dengan kebudayaan daerah Mandar. Islam telah merubah jiwa 

dan sikap hidup masyarakat menjadi lebih maju dan beradab, untuk dapat 

mengetahui lebih luas tentang peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di 

Mandar seperti naskah-naskah lontara kini sudah hangus ditelan bumi, maka dari 

itu perlu ada kesadaran khususnya para pemuka-pemuka adat agar memberikan 

sumbangsi kepada peneliti agar penelitih itu sendiri mendapatkan informsi yang 

lebih akurat. 
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Menyarankan kepada pemerintah dan ulama di Mandar agar aktif membina 

organisasi yang ada baik itu organisasi kecil maupun sudah melembaga agar 

kiranya diisi dengan pembinaan moral bangsa dengan berpatokan kepada ajaran 

Islam, agar supaya ajaran Islam betul-betul dapat mewarnai kehidupan masyarkat. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyebaran Islam merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam 

sejarah Indonesia. Para pedagang muslim sudah ada disebagian wilayah Indonesia 

selama beberapa abad sebelum Islam menjadi agama yang mapan dalam 

masyarakat. Secara umum, ada dua proses dalam masyarakat lokal Pertama, 

penduduk pribumi mengalami kontak dengan agama Islam dan kemudian 

menganutnya. kedua, orang-orang asing Asia (Arab, India, Cina, dll) yang telah 

memeluk agama Islam tinggal secara tetap di wilayah Indonesia, menikah dengan 

penduduk asli, dan mengikuti gaya hidup lokal sedemikian rupa sehingga mereka 

sudah menjadi orang Jawa, Melayu, atau suku lainnya. 
1
 

Masa kedatangan dan penyebaran Islam di Indonesia, terdapat negara-negara 

yang bercorak Indonesia-Hindu. Sumatra terdapat kerajaan Sriwijaya dan Melayu, 

Jawa, Majapahit, Sunda, Pajajaran dan di Kalimantan (Daha dan Kutai). Agama 

Islam yang datang ke Indonesia mendapat perhatian khusus dari kebanyakan rakyat 

yang telah memeluk agama Hindu. Agama Islam dipandang lebih baik oleh rakyat 

yang semula menganut agama Hindu, karena Islam tidak mengenal kasta dan Islam 

tidak mengenal perbedaan golongan dalam masyarakat. Daya tarik Islam bagi 

                                                           

1
M.C.Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, penerjemah: Tim Penerjemah 

Serambi (PT. Ikrarandiriabadi, Jakarta, 2008), h. 3 
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pedagang-pedagang yang hidup di bawah kekuasaan raja-raja Indonesia bercorak 

Hindu sepertinya berasal dari masyarakat. 
2
 

Proses islamisasi di Indonesia terjadi dan dipermudah karena adanya 

dukungan dua pihak: orang-orang muslim pendatang yang mengajarkan agama 

Islam dan golongan masyarakat Indonesia sendiri yang menerimanya. Sekitar 

permulaan abad XV Islam telah memperkuat kedudukannya di Malaka, pusat rute 

perdagangan Asia Tenggara yang kemudian melebarkan sayapnya ke wilayah-

wilayah Indonesia lainnya. Pada permulaan abad tersebut, Islam sudah menjejakkan 

kakinya ke Maluku dan yang terpenting kebeberapa kota perdagangan di pesisir 

Utara pulau Jawa yang selama beberapa abad menjadi pusat kerajaan Hindu yaitu 

kerajaan Majapahit. Dalam waktu yang tidak terlalu lama yakni permulaan abad 

XVII, penguasaan Islam di keraja an Mataram dipelopori Sultan Agung, 

kemenangan Islam hampir meliputi sebagian besar wilayah Indonesia.  

Disebutkan bahwa awal kedatangan Islam secara terang-terangan di 

Sulawesi Selatan dibawa oleh tiga da‟i yang berasal dari Minangkabau yang 

terkenal dengan Datu’ Tellue. Meraka adalah Abdul Qadir Datuk Tunggal dengan 

julukan Datuk ri Bandang, Sulung Sulaeman sebagai Datuk Patimang dan Khatib 

Bungsu sebagai Datuk ri Tiro.  Sejak abad ke-16, sudah terdapat perkampungan 

orang-orang Melayu yang beragama Islam di Makassar. Pada masa pemerintahan 

Raja Gowa-Tallo yang ke-12, Karaeng Tuni jallo (1565-1590), beliau mendirikan 

mesjid bagi pedagang-pedagang tersebut di Mangallekana. Pada abad ke-17 

                                                           

2
M.C.Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, penerjemah: Tim Penerjemah 

Serambi 
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Kerajaan Gowa-Tallo menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan, sekaligus 

menjadi pusat pengislaman seluruh daerah Sulawesi Selatan.
3
  

Proses islamisasi tersebut, tidak dapat dipisahkan dari peran yang dimainkan 

oleh Datuk ri Bandang, Datuk Pattimang dan Datuk di Tiro. Yang mengislamkan 

Raja Gowa-Tallo ialah seorang ulama yang bernama Abdul Makmur Khatib 

Tunggal (kemudian lazim disebut Datuk ri Bandang), yang berasal dari Kota 

Tengah (Minang kabau, Sumatera), yang ditandai dengan shalat jumat pertama kali 

secara resmi dilakukan pada Mesjid Mangallekana. Datuk ri Bandang menekankan 

aspek dakwahnya pada syariat.  

Khusus Agama Islam, dipercaya telah berkembang di Mamuju sekitar abad 

ke- 17 Masehi. Bangunan Masjid-masjid pada saat itu belum diketahui pasti yang 

jelasnya ialah bahwa menurut Informasi dari Dinas Kebudayaan Kabupaten 

Mamuju Tengah menyebutkan Masjid Tua Baiturrahman di Desa Tumbu, 

Kecamatan Topoyyo, Kabupaten Mamuju Tengah. Masjid-masjid tersebut menurut 

informan memiliki hubungan dengan penyebar Islam dari Mandar yaitu K.H. 

Muhammad Tahir atau Imam Lapeo (1838- 1952).
4
 

Masjid-masjid ini sering disebut dengan Masjid Imam Lapeo karena 

diyakini dibangun pada masa Imam Lapeo. Masjid Jami Nurul Muttahidah dengan 

berdirinya beberapa masjid tertua seperti yang ada di Kecamatan Mamuju 

kelurahan Binanga yaitu masjid Nurul Muttahida yang dulunya bernama masjid  

                                                           

3
Mattulada, Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah, (Ujung Pandang: 

Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 1990), h.41. 

4
Nani Somba dkk, Jejak Periode Islam di Pesisir Barat Mamuju dan Mamuju Tengah, 

Provinsi Sulawesi Barat The Evidence of Islamic Period on West Coast of Mamuju and Central 

Mamuju, West Sulawesi Province, 2020 h. 21 
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Kayu langka sesuai dengan namanya lokasi masjid ini yaitu berada di lingkungan 

Kayu Langka, masjid ini diperkirakan berdiri pada tahun 1928, yang dibangun 

secara swadaya oleh masyarakat Kasiwa, kemudian pada tahun 1936, oleh K.H 

Muhammad Thahir (Annangurutta‟ Imam lapeo) masjid tersebut dilakukan 

penentuan arah kiblat dan beberapa kali pemugaran dan perluasan areal masjid. 
5
 

Pada tahun 1951 diadakan perbaikan kembali yang pelopori oleh beberapa 

tokoh masyarakat kasiwa dan kayu langka yaitu Mansyur Anwar, Padjallo, Salima, 

Abd. Rasyid dan Nurdin Dg Gassing. Pada tahun 1957 bangunan ini pernah 

terbengkalai karena ditinggalkan oleh masyarakat Mamuju yang mengungsi 

meninggalkan kampung halamannya karena kekacauan yang terjadi akibat 

pemberontakan DI/TII pimpinan Abdul Kahar Mudzakkar di Sulawesi Selatan yang 

saat itu membakar habis seluruh bangunan-bangunan rumah, pasar-pasar, gudang 

dan istana kerajaan Mamuju semuanya habis terbakar kecuali bangunan Masjid ini.  

Adapula yang menduga bahwa kedatangan Islam di Mamuju diperkirakan 

dibawa oleh seorang penyiar Islam bernama Puatta Karama, tetapi belum ada 

sumber yang menguatkan pendapat tersebut. Awal sejarah kedatangan Islam ke 

Sulawesi sudah dimulai sejak pertengahan abad ke-15 Masehi antara tahun 1465-

1485, Sulawesi Selatan sebagai daerah maritim sangat memungkinkan masuk Islam 

bersamaan dengan masuknya Islam di daerah-daerah pesisir lainnya, mengingat 

letak gorgrafisnya termasuk jalur perdagangan. 

Pada tahun 1540 atau jauh sebelumnya, pelabuhan Siang sudah banyak 

dikunjungi pedagang dari berbagai penjuru kepulauan Nusantara, bahkan dari 
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Ajid Thohir, Perkembangan Peradaban, h.291 
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Eropa. Portugis, Manuel Pinto, memperkirakan pada tahun 1545 Siang 

berpenduduk sekitar 40.000 jiwa. Penguasanya sangat yakin terhadap sumber-

sumber daya dan kekayaan alam yang dimiliki oleh negaranya sehingga 

menawarkan untuk menyuplai seluruh kebutuhan pangan Kerajaan Malaka.
6
  

Antonio de Payva adalah pedagang Portugis, yang datang ke Sulawesi 

dengan membawa misi berdagang dan menyiarkan agama Kristen Katolik setelah 

meninggalkan Malaka pada tahun 1542 menuju Sulawesi untuk berdagang kayu 

Cendana di “Durate” yang terletak antara Toli-toli dan Dampleas, di barat laut 

Sulawesi. Dalam pelayarannya menuju tempat tersebut, Payva singgah berlabuh di 

Siang. Ketika berlayar pulang, dia singgah lagi di Siang dan terpaksa tinggal 

sementara waktu karena jatuh sakit, serta menjadi tamu raja selama beberapa 

bulan.
7
 

Seorang Maradika Mamuju, La Salaga atau I Salarang, Kemungkinan besar 

telah menerima atau mengenal ajaran Islam sekembalinya dari kerajaan Gowa 

(Makassar) yang pada saat itu masyarakat Gowa telah mengenal ajaran Islam berkat 

kebijakan raja Gowa ke12, yaitu, I Manggorai Daeng Mammeta Karaeng 

Bontolangkasa Tunijallo (1565-1590).  

Sejak kedatangan I Salarang/La Salaga bersama kakeknya raja Bandung 

(Bali) tahun 1575 ke Gowa, adalah awal perkenalan Islam kepada La salaga yang 

tujuh tahun kemudian diangkat jadi raja di Pamboang (Majene) dan bergelar 

Tomatindo diagamana/ Tomatindo disambayanna gelar anumerta ini disematkan 

                                                           

6
(Pelras 1973: 53). http://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065-2962/Kerajaan Siang_109891_p2k-

unkris.html ( 8 november 2021). 

7
(Pelras 1973 : 53). http://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065-2962/Kerajaan Siang_109891_p2k-

unkris.html ( 8 november 2021). 
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http://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065-2962/Kerajaan%20Siang_109891_p2k-unkris.html%20(%208
http://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065-2962/Kerajaan%20Siang_109891_p2k-unkris.html%20(%208
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pada-nya yang berarti orang yang meninggal dalam (agama) shalatnya, ini 

menandakan bahwa ajaran Islam telah masuk ke Mamuju (Mandar) yang 

diperkirakan berlangsung pada abad ke-16. 
8
 

Mengenai kedatangan Islam pertama kali di daerah Mandar terdapat tiga 

pendapat seperti berikut: 

1. Menurut Lontara Balanipa, masuknya Islam di Mandar dipelopori oleh 

Abdurrahim Kamaluddin yang juga dikenal sebagai Tosalamaq Dibinuang. Ia 

mendarat di pantai Tammangalle Balanipa. Orang pertama ialah Kanne Cunang 

Maraqdia „Raja‟ Pallis, kemudian Kakanna I Pattang Daetta Tommuane, raja 

Balanipa ke-4 pada tanggal 4 juli 1959. 

2. Menurut Lontara Gowa, masuknya Islam di Mandar dibawa oleh Tuanta Syekh 

Yusuf (Tuanta Salamaka). 

3. Menurut salah sebuah surat dari Mekah, 1540 tahun terbentuknya kerajaan 

Mamuju di Sulawesi dibawa oleh Sayid Al-Adiy bergelar Guru Ga‟de berasal 

dari Arab keturunan Malik Ibrahim dari Jawa.
9
 Rante Lisuang, Ada‟ Kurungan 

Bassi, Mananggallang oleh Pue Tunileo. 

Pendapat yang kedua diatas secara tidak langsung ditolak oleh Dr. Abu 

Hamid yang dalam penelitiannya (Yayasan Obor, Jakarta) menyimpulkan bahwa 

Syekh Yusuf Tuanta Salamaka tidak pernah kembali ke Sulawesi Selatan sejak 

kepergiannya ke Pulau Jawa sampai dibuang ke Kolombo Srilanka, kemudian ke 

                                                           

8
 Mandra dkk, /lontra mandar (Jakarta: depdikbud,1992)  

9
 https://id.scribd.com document Sejarah Dan Kisah Islam Di Tanah Mandar ( 8 november 

2021) 
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Afrika Selatan dan meninggal di sana. Agama Islam diperkirakan masuk ke daerah 

Mandar berlangsung dalam abad-16. Tersebutlah para pelopor yang membawa dan 

menyebarkan Islam di Mandar yaitu Syekh Abdul Mannan (Tosalamaq 

Disalabose), Sayid Al-Adiy, Abdurrahim Kamaluddin, Kapuang Jawa (R.M 

Suryodilogo) dan Sayid Zakariah. Masuknya Islam di daerah ini dengan cara damai 

dan melalui Raja-raja. 

Pada masa itu yang menjadi Raja Banggae adalah Tomatindo di Masigi 

putra Daetta Malattoq Putri Tomakaka/Mara‟dia
10

Totoli, menjadi dan membangun 

imam pertama Masjid Salabose, Banggae. Makamnya terletak di arah utara, 500 

mater dari masjid tersebut. Sayid Al-Adiy di makamkan di Lambana, Kec. 

Balanipa, Kab. Polman. Abdurrahim Kamaluddin adalahpenganjur islam di 

kerajaan Balanipa Mandar. Ada juga yang mengatakan bahwa Dialah Kemudian 

bergelar Tosalamaq Tuan di Binuang.    

Kerajaan Balanipa adalah kiblat dari 14 kerajaan di tanah Mandar yang 

tergabung dalam konfederasi termasuk kerajaan Mamuju, meskipun kerajaan 

Balanipah yang mempunyai pengaruh besar dalam perubahan situasi politik, agama 

dan sosial di tanah Mandar. Terdapat empat belas kerajaan besar di tanah Mandar 

pada saat itu, yaitu tergabung dalam konfederasi Pitu Ulunna Salu (tujuh kerajaan 

di wilayah pegunungan) dan Pitu Baqbana Binanga (tujuh kerajaan diwilayah 

pantai). Awal penyebaran agama Islam dimulai dari daerah kerajaan Binuang, yang 

                                                           
10

 jalaluddin dkk, Sejarah dan Kisah Islam di Tanah Mandar, (9 november 2021)  
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disebarkan oleh seorang utusan kerajaan Gowa, yaitu Abdurrahman Kamaruddin. 

Di kawasan kerajaan Binuang kemudian dilanjutkan ke Kerajaan Balanipa.
11

 

Pemerintahan I Manyambungi alias To Dilaling, To Dilaling adalah nama 

yang diberikan setelah dia meninggal. kerajaan Balanipa di Mandar berkembang 

sangat pesat terdapat dua program kerja yang menjadi prioritas dalam 

melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. pertama menuntaskan musuh kerajaan 

yang masih tersisa yaitu, kerajaan Pasokkorang. Kedua memperluas wilayah 

kekuasaan dan menyempurnakan struktur pemerintahan kerajaan Balanipa. 

kemudian mempelopori konfederasi kerajaan Pitu Ulunna Salu (tujuh kerajaan di 

wilayah pegunungan) dan 5 Pitu Baqbana Binanga (tujuh kerajaan di wilayah 

pantai) yang wilayahnya meliputi daerah Paku sampai Suremana (wilayah Propinsi 

Sulawesi Barat). 
12

 

Ditandai dengan perjanjian Allamungan Batu di Luyo (Perjanjia di Luyo) 

antar Pitu Ulunna Salu (tujuh kerajaan di wilayah pegunungan) dan Pitu Baqbana 

Binanga (tujuh kerajaan di wilayah pantai). Dalam perjanjian berisi:  

Ulunna Salu memata ri sawa, Baqbana Binanga memata ri peqarappeanna 

mangiwang. Sisaraqpai mata malotong anna mata mapute anna sisaraq, Pitu Ulla 

Salu anna Pitu Baqbana Binanga.
13

 

 

                                                           

11
Ilyas Islamisasi di Kerajaan Balanipa Pada Abad XVI-XVII, Skripsi UIN Alauddin 

Makassar 2015 

12
Muliadi.H, Kontribusi Kerajaan Balanipa Terhadap Islamisasi di Mandar, Skripsi, UIN 

Alauddin Makassar. 

13
 Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan, Vol. 7, No.2, 2019  
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Artinya, Pitu Ulunna Salu (tujuh kerajaan di wilayah pegunungan), 

mengawasi musuh yang datang dari pegunungan, dan Pitu Baqbana Binanga (tujuh 

kerajaan di wilayah pantai), mengawasi musuh yang datang dari arah laut. Nanti 

terpisah mata hitam dan mata putih baru terpisah Pitu Ulunna Salu dan Pitu 

Baqbana Binanga. 

Tujuh Penjanjian yang terjadi di Luyo mengibaratkan satu kesatuan pada 14 

kerajaan, saling menjaga dari serangan musuh dan saling kuat menguatkan. 

Kerajaan Balanipa adalah kib lat dari 14 kerajaan di tanah Mandar yang tergabung 

dalam konfederasi, kerajaan Balanipa mempunyai pengaruh dalam perubahan 

situasi politik, agama dan sosial di tanah Mandar. Pada masa pemerintahan raja 

keempat, Kakanna I Pattang alias Daetta Tummuane, pada awal abad XVII atau 

tahun 1608 yang dibawa oleh para pendukung Islam dari Kerajaan Gowa, raja 

Balanipa, pemegang kekuasaan dari konfederasi 14 kerajaan, secara resmi 

menyatakan Masuknya Islam ke Tanah Mandar.
14

  

Ketika Abdurrahim Kamaluddin pertama kali menginjakkan kaki di 

kawasan Biring Lembang (Desa Tammangalle, Kecamatan Balanipa, Kabupaten 

Polewali Mandar), ia berhasil membujuk Mara'dia Pallis, khususnya Kanna I 

Cunnang atau daetta Cunnang. Ada juga yang mengklaim bahwa I Tamerus 

kemudian pindah ke jantung Kerajaan Balanipa, tepatnya Napo, dan dia berkat raja, 

raja Balanipa diubah menjadi VI Kakanna I Pattang Daetta Tummuane. Raja masuk 

                                                           

14
 Muliadi.H, Kontribusi Kerajaan Balanipa Terhadap Islamisasi di Mandar, Skripsi, UIN 

Alauddin Makassar, 2011. 
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Islam dan segera menyatakan Islam menjadi agama resmi semua kerajaan di tanah 

Mandar.
15

 

Islam masuk dikerajaan pamboang, dibawa oleh Sayyid Zakariyah, di awal 

abad ke-17. Sayyid (Syekh) Zakariyah bergelar Puang Disomba berasal dari 

Magribi jazirah Arab. Raja Pamboang masa itu I Salarang I Daeng Mallari (La 

Salaga) atau digelar Tomatindo di Sambayanna adalah anak bangsawan kerajaan 

Mamuju dan Kerajaan Bandung Bali yang kawin dengan Puatta Boqdi putri raja 

pamboang.  

Raja Pamboang, permaisuri dan seluruh warga istana semua masuk Islam. 

Sesudah meninggal raja Pamboang itu bergelar Tomatindo diagamana/disambayann

a yang bermakna orang yang meninggal dalam beribadah (sholat), Permaisurinya 

bergelar Tomecipo‟ (Orang yang Bertelekung) atau orang yang memakai mukenah. 

Menurut Andi Syaiful Sinrang, Islam dibawa masuk pertama kali oleh I Salarang 

(La Salaga) Tomatindo di agamana/di sambayanna, yang pernah menjadi Maraqdia 

Pamboang pada tahun 1608 dan telah menjalin hubungan persahabatan dengan Aji 

Makota Sultan Kutai VI (1545-1610), yang dibuktikan dengan adanya syair;  

 “...tenna diandi ada’na, nama’ anna’ jambatang, anna silosa, Kute anna 

Pamboang...”
16

 

 

Artinya; andai kata ada jalan akan kubuat jembatan agar tersambung kutai 

dengan pamboang. Dan yang paling terkenal, syair lagu “Tengga-tenggang Lopi”, 

                                                           

15
 Ilyas. Islamisasi di Kerajaan Balanipa Pada Abad XVI-XVII, Skripsi UIN Alauddin 

Makassar 2015 

16
Arman Husein, sejarah awal masuknya islam di mamuju, Mamuju Atnik (9 november 

2021) 
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yang didalamnya mensiratkan orang Mandar tidak mau makan babi yang 

dihidangkan bangsawan di Kutai. 
17

 

Dengan masuknya Islam raja Gowa, hasrat Datuk ri Bandang untuk 

mengembangkan Islam secara maluas ke seluruh kerajaan-kerajaan di Sulawesi 

Selatan memperoleh peluang untuk terealisasikan. Datuk ri Bandang mengajurkan 

raja Gowa I Mangngarangi Daeng Manra‟bia (Sultan Alauddin Tomenanga ri 

Gaunna) untuk mengajak raja-raja lain menerima agama Islam. Anjuran tersebut 

diterima baik oleh raja Gowa. Beliau mengirim surat ajakan disertai dengan hadiah 

berupa emas ke 20 kerajaan yang dianggap berpengaruh di Sulawesi Selatan pada 

waktu itu. Ke 20 kerajaan itu mengelompokkan diri kedalam pengelompokan yang 

bersifat “persekutuan teritorial”, terdiri dari empat kelompok yakni: 

1. kelompok kerajaan-kerajaan Tellumpoccoe, terdiri dari kerajaan Bone, 

Soppeng dan Wajo, 

2. kerajaan-kerajaan Ajattapareng, terdiri dari kerajaan Sidenreng, Rappang, 

Sawitto, Pinrang dan Suppa; 

3. kelompok kerajaan-kerajaan Masserempulu meliputi kerajaan; Buntubatu, Alla, 

Malawa, Enrekang dan Maiwa. 

4. kelompok kerajaan-kerajaan Pitu Babana Binanga meliputi; kerajaan Mamuju, 

Tappalang, Sendana, Majene, Balanipa dan Binuang.
 18

 

                                                           

17
Arman Husein, sejarah awal masuknya islam di mamuju, Mamuju Atnic (9 november 

2021) 

18
Suriadi Mappangara, perjanjian tellupoccoe: tindak balas kerajaan gowa terhadap 

persekutuan tiga kreajaan di Sulawesi selatan, Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan, 7 

Mei 2014 
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Sementara itu di Mandar Islam diterima pertama sebagai agama resmi oleh 

Kerajaan Balanipa pada tahun 1615 bertepatan dengan masa pemerintahan raja 

Balanipa ke 4 bernama Daetta Tumuanne (Ahmad Rahman, 1990).
19

 Jadi masuknya 

Islam di Mamuju (Mandar) secara pasti diperkirakan pada akhir abad ke-16, sampai 

pada awal abad ke 17 M. Yang pada saat itu raja yang memerintah di Mamuju 

adalah I Salarang (La Salaga) dan kemudian diteruskan oleh keturunannya yaitu 

Tomatindo di Puasana. Dan baru benar-benar menjadi agama resmi kerajaan setelah 

raja atau Maradika Na E Sukur memerintah di Mamuju sekitar tahun 1890 sampai 

1895. 
20

 

Lambatnya pengaruh Islam di Mamuju ini disebabkan masih kuatnya 

pengaruh animisme dan dinamisme di masyarakat Mamuju saat itu. Ini adalah fakta 

sejarah yang mengungkapkan bahwa masuknya Islam di pertama kali di Mamuju, 

bukan seperti yang dianggap oleh penulis sejarah yang lain bahwa Islam di bawa 

oleh para pedagang Melayu atau Arab secara langsung ke Mamuju, catatan 

kedatangan Islam ke Mamuju tidak pernah ada melalui jalur perdagangan langsung 

ke Mamuju. Seperti halnya dengan kedatangan penyiar Islam dari tanah 

Minangkabau lainnya seperti Ince Mandacingi yang kawin dengan anak bangsawan 

di Mamuju, Jamarro Dg Macanning yang kemudian menurungkan gelar Pam Ince 

di kabupaten Mamuju ini diperkirakan pada tahun 1925 pada saat terjadinya 

gerakan perjuangan melalui organisasi-organisasi Islam Muhammadiyah dan 

                                                           

19
Muliadi.H, Kontribusi Kerajaan Balanipa Terhadap Islamisasi di Mandar, Skripsi, UIN 

Alauddin Makassar, 2011. 

20
https://www.bengkulutoday.com/sejarah-masuknya-islam-di-sulawesi-barat, (9 

november 2021) 

https://www.bengkulutoday.com/sejarah-masuknya-islam-di-sulawesi-barat
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Sarekat Dagang Islam di Mamuju yang terlebih dahulu telah datang di Sulawesi 

Tengah (Donggala) tahun 1912.
21

 

Tentunya ini adalah sebuah aspek sejarah yang belum sempurna yang masih 

perlu dilanjutkan dengan sebuah penelitian sejarah agar aspek-aspek kesejarahan di 

Mamuju tidak hilang dan punah begitu saja.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas maka masalah pokok yang 

dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana Islamisasi di Mamuju pada Abad 

XVII? Maka untuk membuat penelitian ini lebih terarah dan analisisnya mengenai 

sasaran, maka penulis membagi pokok permasalahan tersebut di atas menjadi tiga 

sub permasalahan, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana Kondisi Mamuju Pra Islam? 

2. Bagaimana Kedatangan dan Penerimaan Islam di Mamuju Abad XVII? 

3. Bagaimana Perkembangan Kerajaan Mamuju? 

C. Fokus dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus penelitian 

Fokus penelitian ini dimaksud untuk membatasi penelitian guna memilih 

mana data yang relevan. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah Sejarah 

Kedatangan, Penerimaan dan perkembangan Islam di Mamuju Abad XVII M. 

2. Deskripsi Fokus  

Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini yang berjudul Islamisasi di 

Mamuju Abad XVII adalah menjelaskan latar belakang kedatangan Islam di 

                                                           

21
Arman Husain, Sejarah Awal Masuknya Islam Di Mamuju, informasi & literasi budaya to 

Mamuju 
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Mamuju dengan melihat letak geografisnya pada Abad XVII. Kemudian 

menjelaskan penerimaan Islam dengan beberapa faktor seperti saluran dakwah dan 

media yang digunakan serta hal-hal yang menunjang perkembangan Islam di 

Mamuju. 

D. Tinjauan Pustaka 

 Penelitian tentang Islamisasi di Mamuju abad XVII belum pernah di 

lakukan penelitian sebelumnya meskipun ada kesamaan tetapi secara subtansif 

berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa literatur yang 

berkaitan dengan judul skripsi yang di tulis sebagai acuan. Adapun literatur yang di 

anggap relevan dengan objek penelitian ini diantaranya:  

1. Muliadi. H dengan judul skripsi “Kontribusi Kerajaan Balanipa Terhadap 

Islamisasi di Mandar pada tahun 2013”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana islamisasi di Mandar, adapun metode yang digunakan 

adalah heuristik, kritik, interpretasi dan historigrafi. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah skripsi Muliadi. H membahas 

tentang kontribusi kerajaan Balanipa, sedangkan peneliti membahas tentang 

islamisasi di Mamuju perbedaan lainnya yaitu terletak pada metode yang 

digunakan. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang 

islamisasi. 

2. Ahmad M. Sewang Jurnal dengan judul “Peranan Islam Raja Bone dalam 

Islamisasi” dalam hal ini mejelaskan Raja Bone hingga Lamaddaremmeng XIII 
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memiliki peran yang sangat besar dan berpengaruh pada awal-awal 

perkembangan Islam di Sulawesi bagian selatan.
22

 

3. Ahmad Yani dengan judul skripsi “Islamisasi di Ajatappareng Abad XVI-XVII 

pada tahun 2016”. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk menambah 

pengetahuan tentang Islamisasi di Ajatappareng. Adapun jenis penelitiannya 

yaitu penelitian lapangan atau field research dengan pendekatan sejarah, 

antropologi dan arkeologi dengan menggunakan heuristik, kritik sember, 

interpretasi dan historigrafi sebagai metode pengumpulan data. Adapu perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah skripsi Ahmad 

Yani melakukan penelitian di Ajatappareng perbedaan lainnya terletak pada 

metode pengumpulan datanya. Adapun persamaannya yaitu sama-sama 

membahas tentang islamisasi, persamaan lainnya terletak pada metodenya yaitu 

sama-sama menggunakan metode kualitatif. 

4. Irwan Abbas dengan bukunya yang berjudul “Sejarah Islam di Sulawesi 

Selatan” yang membahas tentang masuknya Islam di tanah Mandar dan saluran 

Islamisasi. Tahun 2003 

5. Ahmad Asdy dengan buku yang berjudul “Balanipa Mandar, kemarin, hari ini 

dan esok. Yang membahas tentang asal mula kerajaan Balanipa, struktur 

pemerintahannya, masuknya Islam di Balanipa dimulai pada abad XIII dan XVI 

di Mandar, yaitu belum adanya apa yang disebut dengan “Maraqdiah” (raja) dari 

Ammara’diangan (kerajaan) dan “Taupia” (manusia pilihan) dari “ataupiangan” 

(pemangku hadat). Tahun 2009. 
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Ahmad Ridha, Islamisasi Kerajaan Bone, skripsi UIN Alauddin Makassar 2013 
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E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk 

memahami kondisi dan konteks dengan mengarah pada mendeskripsikan secara 

rindi sesuai dengan apa yang terjadi.
23

  Penelitian ini merupakan penelitian sejarah 

yang dalam proses pengambilan melalui libraryreseach (penelitian perpustakaan). 

2. Metode pendekatan 

a. Pendekatan politik  

Terdapat banyak sekali pendekatan dalam politik, diantaranya: 

pendekatan institusional (the old institutionalism), pendekatan perilaku (behaviorali

sm) dan pilihan rasional (rational choice), serta pendekatan kelembagaan baru atau 

the new institutionalism. Ketiga pendekatan ini memiliki cara pandangnya 

tersendiri dalam mengkaji ilmu politik dan memiliki kritik terhadap pendekatan 

yang lain. 

b. Pendekatan antropologi  

Antropologi merupakan suatu cabang ilmu manusia dan kebudayaan. Dalam 

hal ini pendekatan antropologi berusaha menjelaskan tentang perkembangan 

manusia yang mempelajari keragaman bentuk fisik, masyarakat dan nilai 

kebudayaannya sehingga dalam pendekatan ini berupaya mendeskripsikan suatu 

kebudayaan atau tradisi masyarakat dan system penyesuaian kepribadian.
24

 

 

                                                           
23

 Farida Nugraha, metode penelitian kualitatif; dalam penelitian Pendidikan Bahasa 

(Surakarta, 2014.) 
24

 Metode Sejarah Dari Wikipedia Bahasa Indonesia, Insiklopedia, http://id.wikipedia.org/

wiki/Metode_sejarah 
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3. Langkah-langkah penelitian 

a. Heruistik  

Tahap ini merupakan tahap untuk mencari dan menemukan jejak sejarah 

sebagai sumber data yang terdiri dari sumber sekunder dan sumber primer. Sumber 

primer adalah penelitian langsung dalam lontarak yang berhubungan dengan 

kesatuan Suppa di Balai Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Pinrang serta 

peninggalan arkiologi seperti masjid dan makam. Sumber sekunder berusaha untuk 

mendapatkan sumber tertulis melalui berbagai literatur/manuskrip dan buku-buku. 

Tahap akhir dalam rangkaian metode penelitian sejarah, dengan 

merekonstruksi data yang telah diseleksi kedalam bentuk cerita sejarah. Tuturan 

historis harus didukung oleh imajinasi yang kuat dari sejarawan. Hal ini terkait 

dengan kemampuan merangkai dan memainkan kata-kata sehingga terjalin 

hubungan antara fakta, yang diperoleh dari sumber yang telah diferivikasi baik 

keaslian maupun keshahihannya. 

b. Kritik sumber 

Tujuan dari tahapan penulisan sejarah ini adalah untuk melengkapi sumber 

data yang dapat dijadikan sebagai fakta sejarah setelah melalui proses pengujian. 

Kritik sumber adalah penilaian kronologis dari bahan baku yang dihasilkan oleh 

penulis sejarah. Ada dua jenis kritik sumber: kritik internal dan eksternal. 

c. Interpretasi 

Penafsiran terhadap data melalui analisis, dimana penulis berupaya 

membandingkan data yang ada dan menentukan data yang berhubungan dengan 

fakta yang di peroleh kemudian mengambil kesimpulan.  
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d. Historigrafi  

Tahap akhir dari rangkaian metode penelitian sejarah, dengan merekonstruksi 

data yang telah diseleksi kedalam bentuk cerita sejarah. Tuturan historis harus 

didukung oleh imajinasi yang kuat dari sejarawan. Hal ini terkait dengan 

kemampuan merangkai dan memainkan kata-kata sehingga terjalin hubungan 

antara fakta, yang diperoleh dari sumber yang telah diverifikasi baik 

keaslian maupun keshahihannya.    

F.   Tujuan dan Kegunaan 

a. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat di tentukan tujuan 

penulisannya sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan kondisi Mamuju pra Islam. 

b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kedatangan dan penerimaan Islam di 

Mamuju abad XVII. 

c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis perkembangan Islam di Mamuju. 

2. Kegunaan Penelitian               

Adapaun kegunaan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan ilmiah; penelitian ini diharapkan menambah khazanah keilmuan 

terkhusus pada bidang ilmu pengetahuan sejarah dan kebudayaan Islam. Hasil 

penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk peneliti kedepannya yang 

ingin mengembangkan kemudian hari dan menjadi tambahan referensi, 

informasi bagi para akademis, maupun praktis dalam bidang sejarah. 
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b. Kegunaan Praktis; diharapkan bermanfaaat bagi kepentingan pembangunan 

bangsa dan negara terutama di dalam membangun jati diri Bangsa serta dalam 

menggalang persatuan dan kesatuan. Selain itu, penelitian ini juga dapat 

bermanfaat bagi Pemerintah Daerah di dalam menentukan arah kebijakan 

penataan dan pemantapan Integritas Bangsa di dalam Membangun kekinian 

dan hari esok yang lebih baik. 
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BAB II 

TINJAUAN TAORETIS 

A. Awal Kedatangan Islam di Nusantara 

Menurut pendapat yang disimpulkan dalam seminar tentang masuknya 

Islam ke Indonesia yang diselenggarakan di Medan pada tahun 1968, Islam masuk 

ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7/abad ke-8 M.
1
 Ini mungkin 

didasarkan pada batu nisan seorang wanita Muslim bernama Fatimah binti Maimun 

yang ditemukan di Leran dekat Surabaya pada tahun 475 H/1805 M. Selain itu, 

aliran Islam Syafi'i telah hidup di Samudera Pasai selama berabad-abad, seperti 

yang dilaporkan oleh seorang musafir Maroko bernama Ibnu Batutah, yang sedang 

dalam perjalanan ke Cina pada tahun 1345 M.
2
 

Akibatnya, periode abad ke-13 M ini biasanya dianggap sebagai periode 

paling awal masuknya Islam ke Indonesia. Pantai utara Sumatera menjadi lokasi 

pertama yang dikunjungi. Mereka mendirikan komunitas Islam pertama di Aceh 

Timur, Peureulak, yang berkembang hingga mencakup kerajaan Islam pertama di 

Aceh Utara, Sumatera Pasai. 

Islam telah memantapkan dirinya di Malaka, pusat jalur perdagangan Asia 

Tenggara, pada awal abad ke-15 Masehi. Dari sana, menyebar ke bagian lain 

Indonesia. Islam pertama kali masuk ke Maluku pada pergantian abad, terutama di 

sejumlah kota perdagangan di pesisir utara pulau Jawa, yang kemudian menjadi ibu 

kota kerajaan Hindu yang dikenal dengan Kerajaan Majapahit. Ketika Sultan 

                                                           
1
Daud Ali M., Hukum Islam Pengantar: Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada) 

2
Hoesein Djadiningrat, Islam In Indonesia, Islam The Straight Path (New York: Ronal 

Press, t.t.), h. 376. 
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Agung, penguasa Kerajaan Islam, masuk Islam Mataram pada awal abad ke-17 M, 

kemenangan Islam hampir mencakup sebagian besar wilayah Indonesia. 

Masuknya Islam ke Indonesia dilakukan secara damai, berbeda dengan 

masuknya Islam dengan kekerasan ke bangsa lain. Disertai dengan sikap toleransi 

dan saling menghormati antara yang menyebarkan agama baru dengan yang 

menganut agama lama (Hindu). -Buddhis). Pedagang Arab dan Gujarat di India 

yang tertarik dengan rempah-rempah menguasainya. Kemudian, mereka 

mendirikan koloni Islam, yang sering ditandai dengan kekayaan dan semangat 

dakwah mereka.  

Beberapa pengamat berpendapat bahwa karena Islam masuk ke Indonesia 

melalui India, maka bukan Islam murni yang berasal dari Timur Tengah tetapi 

Islam banyak dipengaruhi oleh mistisisme, sehingga menimbulkan banyak 

penyimpangan dalam penerapannya. tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran Al-

Qur'an dan As-Sunnah karena Islam yang diterima masyarakat Indonesia bukanlah 

Islam yang bersumber langsung dari sumbernya melainkan berdasarkan kitab-kitab 

teologi dan fiqh yang telah diterbitkan sebelumnya. Pendapat ini didasarkan pada 

kenyataan bahwa kitab-kitab fiqh digunakan untuk memahami ajaran Islam di 

berbagai pesantren dan bahkan oleh hakim di pengadilan agama untuk memutuskan 

kasus.  

S. M. N. al Attas, di sisi lain, berpendapat bahwa aspek hukum, bukan aspek 

mistik, dari tahap pertama Islam di Indonesia menonjol. Ia mengamati bahwa 
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kecenderungan penafsiran mistik Al-Qur'an hanya terjadi antara tahun 1400-1700 

Masehi.
3
 

Selain perbedaan pandangan tersebut, beberapa orang Indonesia mengklaim 

bahwa nilai-nilai tradisional diterima semata-mata untuk memfasilitasi Islamisasi di 

negara ini. Namun, pada kenyataannya justru dominasi nilai-nilai tradisional atau 

setidaknya konflik berkepanjangan. Namun, banyak orang Indonesia melakukan 

kontak dengan Mekah melalui ziarah, dan pada pertengahan abad ke-19, Islam 

Indonesia secara bertahap mulai melepaskan sifat sinkretisnya. Selain itu, dengan 

membaiknya transportasi laut, semakin banyak pula masyarakat Indonesia yang 

melakukan ibadah haji. Beberapa bahkan tinggal bertahun-tahun untuk belajar 

ajaran Islam dari pusat, dan ketika mereka kembali ke Indonesia, mereka menjadi 

Muslim ortodoks.
4
 

B. Saluran Perkambangan Islam di Nusantara 

1. Saluran Perdagangan 

Islam pertama kali disebarkan melalui perdagangan. Dari abad ke-7 hingga 

abad ke-16 M, ketika Nusantara menjadi tujuan populer bagi para pedagang Arab, 

Persia, dan Gujarat, perdagangan memainkan peran penting dalam penyebaran 

Islam. Karena kapal yang mereka gunakan masih bergantung pada mengikuti arah 

mata angin, para pedagang harus menunggu untuk memutuskan kapan harus 

                                                           

3
 Budi Sujati, Historiografi Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani & Perkembangannya di 
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berlayar, sehingga keberadaan mereka tentu tidak singkat. Akibatnya, sebagian dari 

mereka banyak menghabiskan waktu di pantai.
5
 

 Selain menjalankan bisnis, para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat juga 

menanamkan nilai-nilai dan ajaran Islam kepada rekan-rekan mereka di Indonesia 

dan masyarakat yang mengikutinya. Mereka baik dengan orang-orang karena 

mereka adalah pedagang, sehingga pelabuhan yang ramai adalah tempat yang baik 

untuk mengajarkan ajaran Islam. 

Beberapa pedagang memutuskan untuk mendirikan desa yang dekat dengan 

pelabuhan atau pelabuhan dagang. Kehadiran desa tersebut semakin mempererat 

interaksi dan memberikan kesempatan kepada masyarakat di sekitarnya untuk lebih 

mendalami ajaran Islam. Secara khusus, akhlak dan suri tauladan para pedagang 

tersebut menarik lebih banyak orang untuk masuk Islam, yang menyebarkan dan 

terus berkembang. 

2. Saluran perkawinan 

Di Indonesia, salah satu cara menyebarkan agama Islam adalah melalui 

perkawinan. Untuk memastikan anak-anaknya akan menganut agama Islam yang 

sama dengan orang tuanya, banyak pedagang yang tinggal sementara di pantai 

menikah dengan penduduk asli dengan syarat pengantin mengucapkan dua kalimat 

tersebut. akidah pertama. Pemeluk agama Islam yang semakin bertambah dan terus 

bertambah banyak dipengaruhi oleh adanya perkawinan.
6
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3. Saluran tasawuf 

Ajaran ketuhanan tasawuf diresapi dengan unsur mistik dan magis. Para ahli 

tasawuf diperkirakan telah tiba di Indonesia pada awal abad ke-13. Pada masa 

inilah para ahli tasawuf dari Persia dan India, yang keduanya telah masuk Islam, 

berkembang dan menyebar dengan cepat hingga abad ke-17.
7
 

Dalam bentuk hikayat dan babad, karya sastra sering kali menampilkan 

pengaruh ajaran sufi. Pertunjukan ini terutama tercipta di Jawa mengingat pelajaran 

Islam melalui tasawuf disesuaikan dengan sikap orang-orang yang masih menganut 

agama Hindu. Hamzah Fansuri, Syamsuddin as-Sumatrani, Nuruddin ar-Raniri, 

Sunan Bonang, Syekh Siti Jenar, dan Sunan Panggung adalah beberapa sufi paling 

terkenal di Nusantara. 

4. Saluran Pendidikan 

Munculnya ulama atau dai yang mendirikan pesantren untuk menyebarkan 

Islam melalui pendidikan merupakan hasil dari perkembangan Islam yang pesat. 

Pemuda dari berbagai kelompok sosial dapat belajar tentang Islam di sebuah 

pesantren. Mereka pergi ke pesantren dan tinggal di sana. sementara mereka 

bersikeras pada Islam. Setelah lulus, mereka kembali ke daerah masing-masing 

untuk menyebarkan ajaran Islam yang mereka pelajari di sana. Ambil contoh, 

pesantren yang didirikan Sunan Giri di Giri dan Raden Rahmat di Ampel Denta 

Surabaya. Banyak lulusan pesantren Giri yang diundang. ke Maluku untuk 

mengajarkan Islam kepada umat Islam.
8
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Fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam adalah untuk 

menghasilkan guru-guru agama yang disebut juga kiai atau ulama. Tokoh-tokoh 

ulama yang menggunakan dakwah dan pendidikan untuk menyebarkan agama 

Islam muncul dari pesantren ini. membuka pesantren baru selain melayani 

masyarakat dengan dakwah. Hal ini memungkinkan Islam menyebar ke luar pantai 

dan ke daerah pedalaman yang lebih sulit dijangkau. 

5. Saluran Seni Budaya 

Seni budaya seperti seni bangunan (masjid), seni pahat (ukiran), tari, musik, 

dan sastra dapat membantu perkembangan Islam. Ulama seperti Wali Songo 

menggunakan seni dan budaya untuk mengajarkan Islam dengan cara yang dapat 

diterima secara budaya oleh masyarakat. Selain itu, Melayu memiliki seni sastra 

seperti babat dan hikayat. Ekspansi Islam yang cepat melalui seni disebabkan oleh 

fakta bahwa hal itu menarik minat banyak orang.
9
 

C. Corak Perkembangan Islam di Nusantara 

Masa kesultanan dan masa kolonial adalah dua masa yang dibicarakan 

dalam kaitannya dengan praktik Islam di Indonesia. 

1. Masa kesultanan 

Berikut ini akan diuraikan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas 

tentang Islam di kesultanan atau kerajaan Islam: 

Islam telah menjadi agama dominan di daerah-daerah yang pengaruh 

budaya Hindu-Budhanya kecil, seperti Aceh, Minangkabau, dan Banten di 

Sumatera yang kehidupan keagamaan, sosial, dan politik pemeluknya sangat 
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dipengaruhi. mengungkapkan dirinya dalam bentuk yang lebih murni. Sampai 

Indonesia merdeka, Islam sudah mendarah daging di kerajaan-kerajaan ini. 

Melimpahnya nama-nama Islam dan peninggalan-peninggalan penting Islam adalah 

salah satu buktinya. 

Setelah Raja Banjar masuk Islam, perkembangan lebih lanjut kerajaan Islam 

dipermudah dengan dukungan Raja dengan sumber daya tambahan, menghasilkan 

gaya hidup yang benar-benar Islami bagi orang Banjar. Budaya dan adat istiadat 

masyarakat Banjar banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, padahal Islam yang 

masuk ke Banjar dipengaruhi oleh tasawuf dan tumbuh subur pada praktik 

animisme kuno. Keberadaan mufti dan qadhi bagi Muhammad Arsyad al-Banjari, 

seorang ahli di bidang fiqh dan tasawuf, mencontohkan kehidupan beragama di 

Kerajaan Banjar.
10

 

Hukum Sultan Adam adalah seperangkat hukum yang berhasil dimodifikasi 

oleh kerajaan ini yang sepenuhnya berdasarkan hukum Islam. Undang-undang ini 

memberi kesan bahwa peran mufti sebanding dengan Mahkamah Agung saat ini, 

yang memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan dan, jika perlu, bertindak 

sebagai lembaga untuk mengajukan banding ke pengadilan biasa. Selain menangani 

hukum privat, qadhi juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus pidana 

(had). Pemberlakuan hukum untuk membunuh orang murtad, hukum potong tangan 

pencuri, dan hukum untuk menghukum mereka yang tertangkap berzina semuanya 

disebutkan dalam sejarah banjar. Pada akhirnya, kedudukan sultan di banjar tidak 
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hanya sebagai pemegang kekuasaan di kerajaan, tetapi juga diakui sebagai ulil amri 

oleh umat Islam di seluruh kerajaan.  

Budaya Jawa membentuk Islam dalam masa pertumbuhannya di negara 

kepulauan. Ini memberi sistem kepercayaan sinkretis, di mana unsur-unsur asli dan 

ajaran Hindu-Budha digabungkan, banyak kelonggaran. Ini membuat Islamisasi 

menjadi tidak terlalu sulit atau setidaknya lebih mudah.
11

 

Para wali, khususnya Wali Songo, memainkan peran penting dalam 

Islamisasi Jawa; akibatnya, berdirinya kerajaan Jawa pertama di Demak bergantung 

pada bantuan mereka. 

Ruslan Abdulgani mengutip Babad Diponegoro yang mengatakan bahwa 

setelah mendengar penjelasan Sunan Ampel dan Giri, Raja Kertawijaya, penguasa 

terakhir Kerajaan Majapahit, percaya bahwa Islam dan Buddha memiliki arti yang 

sama, yang membedakan hanyalah bagaimana mereka disembah. akibatnya, dia 

tidak melarang umatnya untuk menganut agama baru selama mereka melakukannya 

secara sukarela dan dengan keyakinan.
12

 

Raden Fatah, putra Raja Briwijaya di Majapahit, konon pernah belajar 

agama Islam di Pesantren Ampel sebelum menjadi raja Demak. Pada tahun 1475 

M, ia mendirikan sebuah pesantren di Glagah Arum, di bagian selatan wilayah 

Jepara. Pusat kerajaan Islam Demak, lokasi ini kemudian dikenal sebagai NCO. 
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Sebuah organisasi yang dikenal sebagai Bayangkare Islah (pengawal upaya 

perbaikan) didirikan untuk mempromosikan Islam. Itu adalah organisasi pertama 

yang menggunakan pendekatan metodis untuk menjalankan program. 

a. Pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi beberapa wilayah kerja para wali. 

b. Guna memadu penyebaaran agama islam, hendaklah diusahakan agar Islam dan 

tradisi Jawa didamaikan satu dengan yang lainnya. 

c. Hendaklah dibangun sebuah masjid yang menjadi pusat Pendidikan Islam. 

Para pejabat dan penguasa kerajaan tergerak untuk memeluk Islam dengan 

konsesi-konsesi ini. Rakyat juga akan masuk Islam dan mengikuti ajarannya jika 

penguasa mengamalkannya dan menerapkan hukum Islam di kerajaannya. 

Demikian pula kerajaan-kerajaan di bawah kekuasaannya.
13

 

2. Masa penjajahan 

Pedagang Barat, terutama Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris, tiba 

selama periode transformasi sosial yang relatif damai ini. Pedagang Barat 

Kristen, berbeda dengan pedagang Muslim Arab, Persia, dan India, menjalankan 

misi mereka melalui kekerasan, terutama dengan teknologi senjata mereka yang 

lebih unggul dari kita sendiri. Tujuannya adalah untuk menggambarkan 

kerajaan-kerajaan Islam Indonesia di sepanjang pesisir nusantara. Karena 

Indonesia kaya akan rempah-rempah, mereka awalnya datang untuk menjalin 
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hubungan dagang disana. Kemudian, mereka ingin memonopoli 

perdagangan dan menjadi penguasa Indonesia.
14
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BAB III 

KONDISI MAMUJU PRA ISLAM 

A. Sosial Budaya dan Kepercayaan 

Baik dalam tulisan lontarak maupun asing, agama dan kepercayaan 

masyarakat Mamuju yang tiba di wilayah Mandar sebelum Islam terungkap secara 

luas. Karya-karya saat ini umumnya hanya menceritakan dari bagian pemerintah 

dan keadaan umum daerah setempat. Ketika Kanna I Pattang Daetta Tommuane 

menjadi Raja Balanipa keempat pada tahun 1608, Islam resmi menjadi agama 

kerajaan, khususnya Balanipa. ketika dia bertugas di wilayah Mandar dan 

mengatakan bahwa dia adalah Muslim. Sejak itu, orang Mamuju (Mandar) 

didorong untuk menerima Islam sebagai satu-satunya agama kerajaan. Rakyat 

wajib tunduk dan mengikuti perintah raja di wilayah Manda yang masuk Islam.
1
  

Sebelum Islam datang, agama dan kepercayaan orang Mamuju (Mandar) 

sama dengan masyarakat lain. Mereka biasanya memegang kepercayaan 

tradisional yang menyatakan bahwa dunia nyata diatur oleh kekuatan gaib. 

Diyakini bahwa kekuatan magis ini adalah sumbernya. baik dan jahat, tergantung 

pada bagaimana Anda menanganinya, setiap saat bisa menyenangkan dan marah 

pada saat yang sama.
2
 Akibatnya, masyarakat sendiri menentukan tata cara dan 
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pedoman untuk berhubungan dengan kekuatan gaib berdasarkan refleksi dan 

pengalaman sebelumnya.
3
 

Masyarakat menggunakan berbagai objek untuk berkomunikasi dengan 

yang gaib, yang masing-masing berfungsi sebagai simbol dengan makna. 

Penafsiran simbol dan posisinya dalam kehidupan masyarakat menentukan 

dimensi maknanya. Secara alami, semua ini ada hubungannya dengan bagaimana 

orang hidup, khususnya di komunitas Balanipa, dan bagaimana membangun 

hubungan baik dengan yang gaib. Mengorbankan hewan adalah langkah pertama 

dalam menghadapi yang gaib, seperti mempersembahkan ayam berbulu hitam 

sebagai simbol perantara dunia gaib, rambut hitam sebagai lambang perantara 

dunia gaib, bulu merah sebagai sarana berhubungan dengan penguasa bumi dan 

isinya, atau ayam berbulu putih sebagai sarana keikhlasan.
4
 

Sesaji empat jenis ketan putih ketan putih, ketan merah, ketan hitam, dan 

ketan kuning juga dilakukan bersamaan dengan persembahan. Tarian kuda yang 

dikenal sebagai sayyang pattu'du dan syair kalinda'da' (pantun dan perumpamaan) 

dilakukan untuk memeriahkan proses hubungan dengan gaib, yang diikuti oleh 

raja dan pemegang adat. Hal ini membuat proses relasi dengan yang ghaib 

menjadi hidup. Aturan juga ditegakkan dalam kehidupan masyarakat, selain 

bagaimana berhubungan dengan yang ghaib melalui simbol. Aturan yang 
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dimaksud adalah anjuran dan larangan yang tidak boleh diikuti. Disebut sebagai 

pemali di wilayah Mandar, khususnya di Balanipa.
5
  

Fakta pemali yang diberlakukan merupakan tanda yang harus diindahkan 

karena jika terjadi pelanggaran dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan, seperti malapetaka. Selain itu, mereka khawatir masyarakat akan 

menertawakan mereka sebagai akibat dari sanksi yang tidak terlihat. Oleh karena 

itu, mereka yang melanggar hukum menghadapi sanksi sosial. Misalnya, mereka 

diusir dari wilayah mereka untuk waktu yang cukup lama karena mereka telah 

terlibat dalam hubungan asusila dengan orang-orang dari lawan jenis tanpa 

terlebih dahulu mendapat persetujuan. dari salah satu dari dua keluarga.
6
 

Sumber inspirasi dan kekuatan yang secara tradisional tumbuh dalam 

kehidupan masyarakat adalah adanya kepercayaan pada kekuatan di dunia gaib, 

yang diungkapkan melalui simbol-simbol sakral dan pemali. Nilai-nilai yang 

berkembang sebagai budaya masyarakat hadir dalam setiap hal tersebut. dan 

kehidupan masyarakat kemungkinan besar akan terpengaruh oleh norma-norma 

budaya ini. 

Di Balanipa, nilai-nilai tradisional menjadi pendorong tumbuhnya Islam. 

Sehingga keyakinan masyarakat terhadap ajaran Islam berubah menjadi 

pengetahuan baru tentang gaib atau tentang bumi dan isinya. Suku Mandar adalah 

kelompok etnis yang kepercayaan utamanya merupakan adat-istiadat yang 

diwarisi dari nenek moyang, yaitu kepercayaan animisme dan dinamisme. 
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Sebelum datangnya agama ketuhanan, Islam, masyarakat Balanipa telah mengenal 

paham atau kepercayaan awal dari paham dogmatis yang terjalin dengan adat-

istiadat kehidupan.
7
  

Praktek animisme melibatkan penghormatan kepada roh nenek moyang 

seseorang, yang diyakini masih tinggal di tempat-tempat suci tertentu, seperti batu 

besar, pohon rindang, dan struktur lainnya. Dinamisme, di sisi lain, adalah 

pemujaan matahari, bulan, gunung, dan benda-benda keramat lainnya. Sebelum 

Islam diterbitkan dalam bahasa Mandar, masyarakat Mandar menganut 

kepercayaan ini secara umum.
8
 

B. Kondisi Politik 

Kedatangan seorang pangeran atau putri dari atas atau bawah tidak lepas 

dari asal usul kerajaan-kerajaan di semenanjung selatan Sulawesi, menurut 

lontarak setempat, yang tertulis di daun lontar, dan tradisi lisan. Totompok dan 

Tomanurung keduanya mengacu pada asal-usul dari bawah, sedangkan 

Tomanurung mengacu pada asal-usul dari atas. Konflik yang belum terselesaikan 

antara negara lain yang dikenal sebagai banua atau lembang (Mandar), wanua 

(Bugis), atau borik (Makassar) sering menandai awal kebangkitan Tomanurung.  

Tomanurung adalah satu-satunya yang mampu menyelesaikan 

perselisihan, menurut sumber lontarak. Di Gowa dan Bone, misalnya, 

Tomanurung berkembang menjadi sosok pemersatu yang mendirikan 

pemerintahan seperti kerajaan dan menertibkan kehidupan orang-orang yang telah 
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dikabarkan hidup dalam kekacauan. Akibatnya, Timanurung dianggap sebagai 

pendiri kerajaan Gowa dan Bone, dan ia juga menjabat sebagai Kerajaan Gowa 

dan raja pertama Kerajaan Bone. 

Sementara itu, kedatangan Tomanurung di kawasan Mandar digambarkan 

sebagai pendatang baru di berbagai permukiman Mandar. Manusia pertama 

disebut dengan Lontarak Balanipa Mandar dan Lontarak Pattodioloang dalam 

bahasa Mandar. 

Melalui persatuan mereka, Pakdorang dan Rattebiang memiliki empat 

anak; Tusudidi, Sibannangan (yang tinggal di Mamasa), Pongkapadang (yang 

tinggal di Makbuliling), dan orang tak dikenal semuanya menyebut Massupu 

sebagai rumah. Pongkapadang menikah dengan Sanrobone di Buttu Bulu, dan 

pasangan itu dikaruniai seorang anak bernama Bellotere. Putra Pongkapadang, 

Bellotere, menikah dengan seorang pria tak dikenal dari Mekah dan menetap di 

lereng Buttu Allo. Buttu Bulu dan Buttu Allo adalah lokasi pertama di mana air 

laut, menurut lontarak (Lontarak Pattodioloang). 

Tometeeng Bassi lahir dari perkawinan anak-anak Pongkapdang. Selain 

itu, Daeng Lumalek lahir dari Tometeeng Bassi, yang pada gilirannya melahirkan 

sebelas anak. Inilah sebelas bersaudara itu:1) Daeng Tumanang tinggal di 

Peurangan; 2) Lamberesusu tinggal di Mekah; 3) Daeng Manganna tinggal di 

Tabulahang; 4) Sambalima tinggal di Tabang; 5) Pullaomesa tinggal di Ulu Salu; 

6) Tandiri tinggal di Mamuju; 7) Daeng Palullung tinggal di Sendana; 8) 

Todipikung tinggal di Malakbo; 9) Taluwattu tinggal di Topalik melahirkan 

Tobittoeng, yang kemudian menikah dengan putra Tomakaka Napo dan 
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melahirkan Taurra-urra. Setelah itu, Taurra-urra menikahi putri Tomakaka Lemo, 

yang kemudian melahirkan We Apas. Imanyambungi, juga dikenal sebagai 

Todilaling, lahir sebagai hasil dari penyatuan We Apas dengan Puang di Gandang, 

putra Tomakaka Napo.
9
 

Uraian kedua lontarak tersebut tidak hanya menunjukkan bahwa 

Tomanurung di Ulu Saddang merupakan tokoh kunci dalam perkembangan 

permukiman di Mandar dan Napo (Balanipa) dan Sendana pada khususnya, tetapi 

juga menunjukkan bahwa masyarakat Mandar (Sulawesi Barat), Sulawesi Selatan, 

dan bahkan Sulawesi Tengah memiliki latar belakang sejarah yang sama dan 

bersaudara. Selain itu, ini menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki pemukiman 

sebelum periode glasial, ketika permukaan laut mulai naik. Selain itu, dapat 

dipahami bahwa imigran dari wilayah lain, kemungkinan besar Cina Selatan, 

menetap di daerah ini dan membentuk aliansi komunitas. merupakan landasan 

bagi saudara-saudara yang tinggal di daerah pesisir (babana binanga) dan daerah 

pedalaman (ulunna salu), yang memiliki nenek moyang yang sama.
10

  

Namun, mereka pindah dan membangun pemukiman baru karena berbagai 

alasan, termasuk pertumbuhan penduduk, bencana alam, wabah penyakit, masalah 

adat, dan sistem kekuasaan. Sebuah asosiasi masyarakat yang dikenal sebagai 

banua atau lembang akhirnya didirikan dengan pembagian pemukiman ke 

berbagai lokasi di Mandar, dipimpin oleh Tomakaka. Artinya, orang yang lebih 

tua, memiliki kelebihan, dan pengetahuan, serta dapat menjadi panutan bagi orang 
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lain. Alhasil, Tomakaka bisa dimaknai sebagai orang yang bisa mengayomi 

masyarakat atau mampu melakukan apa saja. Selain Mandar, Tanah Toraja dan 

Luwu menggunakan istilah Tomakaka. Tomakaka dipandang lebih dari sekadar 

kakak laki-laki; dia juga diartikan demikian. karena jika kata kaka diberi awalan 

ma, maka akan menjadi kata makaka setelah kata to, yang berarti kata tersebut 

memiliki makna yang lebih dalam dan makna simbolis. Akibatnya, kata " 

Tomakaka" mengacu pada warga senior yang memiliki sejumlah keterampilan 

dan dengan demikian ditunjuk sebagai pemimpin. Nama lain untuk Tomakaka 

adalah Tomakkelita, yang berarti "orang yang memiliki lita atau tanah".
11

 

Tomanurung di Ulu Saddang biasanya berkerabat atau turun dari suku 

Tomakaka yang tersebar di seluruh Mandar. Menurut tulisan Leyds dari lontarak, 

orang Tomakaka pertama kali menetap di Ulu Saddang, setelah itu keturunan 

mereka menyebar ke berbagai lokasi. Di Mandar, ada 41 Tomakaka, yang masing-

masing memerintah di daerah asalnya. Adapun keempat puluh satu Tomakaka itu 

adalah: (1) Tomakaka di Ulu Saddang, (2) Tomakaka di Motting – Botang, 

Rantebulahan, (3) Tomakaka di Rantebulahan, (4) Tomakaka  di Lembang  Api – 

Allu,  (5) Tomakaka di Makula – Pambusuang, (6) Tomakaka di Salimbokbo – 

Ulu Mandak, (7) Tomakaka di Lenggo – Mapilli, (8) Tomakaka di Batuwulawang, 

(9) Tomakaka di Garombang – Bulo, Mapilli Utara, (10) Tomakaka  di Tamaranu, 

(11) Tomakaka di Pojosang – Napo, (12) Tomakaka di Saragian – Allu, 

(13) Tomakaka di Ambok Padang – Tubbi, (14) Tomakaka di Kelapa Dua, 

(15) Tomakaka di Passokkorang, (16) Tomakaka di Malandi – Campalagian, 
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(17) Tomakaka di Karamangang, (18) Tomakaka di Titie – Mapilli, 

(19) Tomakaka di Leranglerang, (20) Tomakaka di Napo, (21) Tomakaka di 

Pangale – Samasundu, (22) Tomakaka di Sajoang – Allu, (23) Tomakaka di 

Salarri – Limboro, (24) Tomakaka di Leppong – Renggean, (25) Tomakaka di 

Puttanginor – Allu, (26) Tomakaka di Patui – Tandassura, (27) Tomakaka di 

Tande – Majene, (28) Tomakaka di Buttupau – Pamboang, (29) Tomakaka di 

Salabose – Majene, 30) Tomakaka di Sonde – Tappalang, (31) Tomakaka di 

Selumase – Tappalang,    (32) Tomakaka di Puttade – Cenrana, (33) Tomakaka di 

Seppong – Ulu Mandak,  (34) Tomakaka di Tabbang – Sebelah Timur Mamasa, 

(35) Tomakaka di Balobang – Pamboang, (36) Tomakaka di Puabang – Majene, 

(37) Tomakaka di Binuang, (38) Tomakaka di Lebbani – Mamuju, 

(39) Tomakaka di Kalukku – Mamuju, (40) Tomakaka di Kalumpang, dan 

(41) Tomakaka di Lomo – Mamuju.
12

 

 Kepemimpinan Tomakaka pada awalnya berhasil, dan dengan selalu 

melindungi warganya, ia menjadi contoh bagi orang lain untuk diikuti. Namun, 

perkembangannya jauh dari harapan masyarakat. Hal ini karena Tomakaka 

Passokkorang, Lenggo, Tande, dan Tomakaka lainnya berusaha mengerahkan 

penguasaan atas Tomakaka lainnya, yang mengakibatkan perselisihan antar 

Tomakaka (Lontarak Pattodioloang). Kehidupan masyarakat terganggu akibat 

terganggunya ketertiban ini. Akibatnya, sejumlah Tomakaka, termasuk Tomakaka 

Napo, Samasundu, Mosso, dan Todatodang, berusaha untuk bergabung dalam 

aliansi Appe Banua Kaiyang (empat negara besar). Seiring perkembangannya, 
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aliansi ini juga tampaknya tidak mampu mengatasi gangguan dan ancaman 

tersebut; akibatnya, mereka mencari pemimpin yang dapat membantu 

menyelamatkan rakyat dan bangsa untuk menjaga keutuhan wilayahnya. 

Berdasarkan pengalamannya di Kerajaan Gowa, diputuskan untuk 

memfokuskan pencarian di Imanyambungi karena dianggap mampu memimpin. 

Alhasil, mereka pun berusaha berhubungan dengan Gowa, kerajaan yang pernah 

memerintah kerajaan tersebut. semenanjung selatan Sulawesi sejak awal abad ke-

16. Imanyambungi segera menghadapi Tomakaka sekembalinya ke kota asalnya 

Napo, yang menjadi ancaman bagi Appe Banua Kaiyang atau menyebabkan 

kekacauan di Mandar. Ia mampu mengalahkan dan menundukkan suku Tomakaka 

yang telah menimbulkan masalah di Mandar, kecuali Tomakaka Passokkorang, 

dengan bantuan Gowa dan Appe Banua Kaiyang. Imanyambungi terpilih dan 

diangkat sebagai pemimpin aliansi Appe Banua Kaiyang dan bangsa-bangsa yang 

ditaklukkan karena keberhasilannya memulihkan ketentraman dan ketertiban 

masyarakat. Kerajaan Balanipa didirikan atas dasar pemerintahan kesatuan ini, 

dengan ibu kota Napo, sebuah lingkungan Mandar yang telah lama dikenal 

sebagai pelabuhan komersial. 

1. Senada dengan itu, Tomakaka lain di Mandar mencoba membentuk aliansi 

beberapa negara (banua) menjadi satu kesatuan pemerintahan yang kemudian 

disebut kerajaan, baik di daerah pesisir atau muara sungai (babana binanga) 

maupun daerah pedalaman atau hulu sungai (ulunna salu). Selain Balanipa, 

beberapa kerajaan didirikan di daerah pesisir atau muara sungai, antara lain 

Kerajaan Sendana, Banggae, Pamboang, Tappalang, Mamuju, dan Binuang. 
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Kerajaan Rantebuluhan, Tabuhan, Aralle, Mambi, Matangnga, Tabang , dan 

Bambang berkembang secara bersamaan di daerah pegunungan atau hulu 

sungai. Tujuh kerajaan di pesisir kemudian, pada saat itu, membentuk koalisi 

yang dikenal sebagai Pitu Babana Binanga. Dalam nada yang sama, tujuh 

kerajaan yang menempati hulu sungai bersatu dengan nama Pitu Ulunna Salu. 

2. Latar Belakang Perjanjian 

Selain itu, nama kepala negara banua diganti dari Tomakaka menjadi 

Papuangang yang berarti “pertuan” atau “puang”, khususnya di wilayah pesisir 

ketika pemerintahan kesatuan berbentuk kerajaan didirikan di Mandar. Tomakaka 

masih merupakan nama yang diberikan kepada pemimpin banua di pedalaman 

atau pegunungan. Tomakaka, Tomakaka Napo, Papuang Napo, Samasundung 

Mosso, dan Papuang Todatodang digantikan oleh Papuang Napo, Papuang 

Samasundu, dan Papuang Todatodang dalam gelar kepemimpinan Banua pesisir. 

Masing-masing Papuangan itu mempunyai kekuasaan sepenuhnya dalam 

mengurus dan mrngatur daerahnya sesuai dengan kepercayaan yang diberikan 

oleh rakyat kepadanya. Dalam perkembangannya, selain sebagai pemimpin atau 

ketua persekutuan adat (penghulu adat) di daerah masing-masing, para Papuang 

juga menjadi anggota dari lembaga adat yang dikenal dengan dewan Adat 

Kaiyang (adat besar). Memberhentikan seorang raja yang disebut dengan 

maraqdia pada sejumlah kerajaan di Mandar.
13

 

Seseorang yang terpilih harus terlebih dahulu diangkat oleh Kaiyang Adat 

Penghulu (ketua dewan adat besar) sebelum resmi menjabat sebagai maraqdia. 
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Calon maraqdia adalah parakkai (dimahkotai) pada upacara pelantikan, dimana 

ketua dewan adat membuat ikrar atau sumpah jabatan dan menempatkan mahkota 

besar di kepalanya. Misalnya, Puang Dipoyosang, sebagai ketua dewan adat yang 

mewakili Appe Banua kaiyyang dan atas nama rakyat, melakukan peresmian 

maraqdia pertama, imanyambungi, di kerajaan Balanipa. Dia berkata, 

"Ugunakanyyangngo'o, mupakaraja', madondong duangbongi anna marattoso'o 

wake', maruppu Artinya, kami telah mengangkat Anda sebagai kepala 

pemerintahan; namun, Anda harus menghormati kami hari ini, besok, dan lusa. 

Jika Anda meninggalkan hukum dan aturan adat negara, kami akan mengambil 

kembali kekuatan yang telah kami berikan kepada Anda.
14

 

1. Imanyambungi, Maraqdia, berkata; Maksud Anda parriksdik mo'o? Apakah 

semua setuju?). Sebagai tanggapan, Puang Dipoyosang Malewu Parrikdik 

mang (Kami telah mencapai konsensus total). 

2. Maraqdia (Imanyambungi) berkata; Jari lappar lapparumo’o? (apakah 

seluruh daratan akulah yang punya?) Puang Dipoyosan menjawab; O 

diada’ o dibiasa (benar, asalkan hal tersebut sesuai dengan adat dan 

kebiasaan). 

3. Maraqdia (Imanyambungi) berkata; Buttu-buttu’u mo’o (apakah semua 

gunung akulah yang punya?). Puang Dipoyosan menjawab; O 

diada’ o dibiasa (benar, asalkan hal tersebut sesuai dengan adat dan 

kebiasaan). 
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4. Maraqdia (Imanyambungi) berkata; Sasi sasi’u mo’o? (apakah seluruh laut, 

lautkukah? Puang Dipoyosan menjawa; O diada’ o dibiasa (benar, asalkan 

hal tersebut sesuai dengan adat dan kebiasaan). Maraqdia (Imanyambungi) 

berkata; Tau tau u mo’o (apakah seluruh rakyat, rakyatkukah?) 

Puang Dipoyosan menjawab; O diada’ o dibiasa (benar, asalkan hal 

tersebut sesuai dengan adat dan kebiasaan). 

5. Maraqdia (Imanyambungi) berkata; Iri’ma na daun aju mo’o (anginlah saya 

dan kalian adalah daun kayu) Puang Dipoyosan menjawab; O diada’ o 

dibiasa (benar, asalkan hal tersebut sesuai dengan adat dan kebiasaan). 

6. Maraqdia (Imanyambungi) berkata; Rarumma’na buttang mo’o (jarumlah 

saya dan kalian adalah benang) Puang Dipoyosan menjawab; O diada’ o 

dibiasa (benar, asalkan hal tersebut sesuai dengan adat dan kebiasaan).
15

 

C. Kerajaan yang Berkuasa 

a. Kerajaan Kurrikurri dan Langga Monar 

Tidak sesederhana membalikkan telapak tangan untuk mencari letak 

kerajaan di wilayah Mamuju. Hal ini dikarenakan sumber-sumber yang relevan 

tidak cukup untuk dijadikan referensi tulisan. Padahal banyak sumber sejarah 

yang menunjuk ke masa lalu wilayah ini, seperti: Lontarak Tokaiyang di Padang, 

Lontarak Tomakaka, Lontarak Pappituang, Lontarak Punggaba, dan Lontarak 

Anak-anak di Sese adalah semua bentuk lontarak. Sayangnya, gerombolan DI/TII 

kehilangan atau memusnahkan lontarak-lontarak ini selama bumi hangus di 

wilayah Mamuju dari tahun 1957 hingga 1958. Namun, faktanya kita tidak bisa 
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begitu saja mengamati dan meratapi kenyataan ini tanpa bisa berbuat apa-apa. 

Akibatnya, satu-satunya cara sejarah Mamuju bisa dipublikasikan adalah melalui 

kompilasi kutipan singkat dari sebuah berbagai buku, majalah, dan sumber terkait 

lainnya. Cerita yang tidak akan pernah terlupakan dan masih diceritakan secara 

turun temurun.
16

  

Setidaknya kita bisa merasakan kiprah Mamuju di masa lalu yang kelam 

dengan membaca cerita rakyat dan melihat kesenian rakyat tradisional. Kerajaan 

Kurrikurri yang berada di kawasan Tambajako, Simboro, sulit mengetahui kapan 

berdirinya. Namun fakta menunjukkan bahwa beberapa peninggalan telah 

ditemukan, di antaranya Pala Bitti Batu di Sumare, Bujung Gassa di Rangas, 

patung Buddha melilit naga di Tanete Bulukang, dan Labuang (pelabuhan) Kurri - 

kurri di Simboro, yang masih ada.  

Fakta bahwa Kerajaan Kurrikurri memang ada dan makmur beberapa abad 

yang lalu didukung oleh peninggalan-peninggalan tersebut, yang memberikan 

indikasi. Kerajaan Kurrikurri mengalami perkembangan pesat di bawah 

Tomentengkudu Gassa, yang ditandai dengan terjalinnya hubungan bilateral dan 

multilateral dengan sejumlah negara kepulauan. kerajaan-kerajaan, di antaranya 

Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur yang merupakan kerajaan tertua di 

Indonesia, dan Kerajaan Johor di Semenanjung Malaka. Tomengtengkudu Gassa 

digantikan oleh Tarapati, seorang bangsawan yang memiliki hubungan darah 

dengan Kerajaan Kutai (Mulawarman). 
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Tarapati adalah cucu dari Tomaballa Pala Bitti'na, yang mendirikan 

Kerajaan Kurrikurri dan juga merupakan nenek moyang dari semua Pue-Pue di 

Simboro. Seperti neneknya, rata-rata orang bertubuh kekar dan memiliki banyak 

otot. Karena Tarapati berkerabat kepada Mulawarman dengan darah, 

pengangkatannya sebagai raja Kurrikurri dan penobatannya dimaksudkan untuk 

mempererat tali silaturahmi antara kedua bangsa. Akibatnya, Toma'dua Lemba 

diberikan kepada Tarapati. Ia dianggap sebagai raja yang teguh pendirian dan 

bijaksana. Wajar jika ia menetapkan hukum yang sangat ketat yang dikenal 

sebagai marru'dua gala'gar selama pemerintahannya. Ini menunjukkan bahwa 

ketika seseorang dinyatakan bersalah oleh kerajaan, kerajaan mengambil semua 

miliknya. Selain itu, ia terkenal atas keberanian dan kenaifannya. Melalui dia, 

perahu soppe, yang merupakan ciri khas perahu Bumi Manakkara di sebelah 

perahu kulubelang, dikenal sebagai Manakkara di muka bumi.
17

 

Nama yang diberikan Tarapati untuk salah satu sungai yang membelah 

kota Mamuju, yaitu Sungai Kasiwa, berasal dari kata “kasi” dan “iwak” yang 

artinya memberi ikan. Istilah ini berasal dari bahasa Banjar dan akhirnya 

berkembang menjadi nama salah satu desa Mamuju, Kampung Kasiwa, tempat 

kapal Tarapat biasa berlabuh. Tarapati menikahi Tomellipa Karoro, seorang warga 

Padang cantik yang merupakan anak dari Tokaiyang Padang, penguasa Kampung 

Padang, di puncak Kerajaan Kurrikurri. Tarapati mendirikan kerajaan Langga 

Monar sebagai mahar. Tarapati bermaksud memberikan sorong atau mahar 

kepada istrinya Tomellipa Karoro sebagai imbalan atas berdirinya kerajaan ini. 
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Tujuan didirikannya Kerajaan Langga Monar, yaitu sebagai mahar, menyatakan 

bahwa Nama Langga Monar diartikan sebagai Langga yang berarti "jaminan", dan 

Monar yang berarti "tanah", yang berarti "kerajaan" atau "tanah jaminan" (mas 

kawin) bagi perkawinan mereka. 
18

 

Danga berfungsi sebagai pusat Kerajaan Longga Monar agar istrinya 

selalu dekat dengan orang tua desa Padang. Setelah menikah, raja dan permaisuri 

ini menetap di Langga Monar dan tinggal di sana lebih banyak daripada di 

Kerajaan Kurrikurri. Karena itu, Tarapati dimaksudkan untuk menyatukan 

Kerajaan Langga Monar dan Kerajaan Kurrikurri. Kerajaan Kurrikurri akan 

dijadikan kota niaga sebagai bagian dari penggabungan karena memiliki 

pelabuhan dan diharapkan dapat mempermudah arus perdagangan melalui selat 

strategis tersebut. Kerajaan Langga Monar di Danga, di sisi lain, akan berfungsi 

sebagai pusat pemerintahan sementara Kotaraja akan menjadi ibu kota. Pelabuhan 

Kurrikurri di Desa Simboro, yang dibangun sebagai kota pelabuhan oleh Kerajaan 

Kurrikurri sekitar tahun 1500, telah terkenal di dunia sejak saat itu. Sejak saat itu, 

pelabuhan ini benar-benar berkembang menjadi jalur internasional. Perdagangan 

Kaili juga sangat lancar, dengan komoditas utama damar, emas, rotan, dan 

pertanian lainnya. Pada tahun 1500, sebuah Banyaknya pedagang dari berbagai 

negara, termasuk Portugis, membawa berbagai macam barang, menjadikan 

Pelabuhan Kurrikurri benar-benar menjadi pelabuhan internasional.  

Mattolabali, yang berarti pewaris dua kerajaan Kurri-Kurri dari pihak 

ayahnya dan Langga Monar dari pihak ibunya berasal dari persatuan Tarapati dan 
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Tomellipa Karoro. Ia kemudian mendirikan Kerajaan Mamuju hingga terkenal di 

kerajaan-kerajaan tetangga. Pihak kerajaan mengira sudah waktunya bagi 

Mattolabali untuk memakai mahkota ketika ia dewasa. Wajar saja, hal itu tidak 

dilakukan sembarangan untuk tujuan ini karena ada prosedur yang harus diikuti, 

upacara macco'bo. Di keluarga istana, upacara mengenakan pakaian putra 

mahkota dikenal sebagai upacara macco'bo. Idenya adalah untuk menempatkan 

bintik ungu di dahi untuk mewakili kebesaran kerajaan. Jeruk nipis dan kunyit 

membentuk senyawa yang memberi minuman rona ungu. 
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BAB IV 

PROSES KEDATANGAN, PENERIMAAN DAN PERKEMBANGAN 

ISLAM DI MAMUJU 

A. Proses Kedatangan 

1. Jalur Laut Sebagai Penghubung Kedatangan Islam 

 Setelah meninggalkan Malaka pada tahun 1542 ke Sulawesi untuk 

berdagang cendana di "Durate", yang terletak di antara Toli-toli dan Damleas, di 

barat laut Sulawesi, Antonio de Payva, seorang pedagang Portugis, datang ke 

Sulawesi dengan misi untuk berdagang dan menyebarkan agama Kristen Katolik. 

Payva berhenti berlabuh di Siang dalam perjalanan ke lokasi. Dia kembali ke 

Siang dalam perjalanan pulang, di mana dia jatuh sakit dan harus tinggal sebentar 

sebelum menjadi tamu raja selama beberapa bulan. 

Kedatangan Portugis dimaksudkan untuk membangun perdagangan dan 

memperoleh rempah-rempah. Iman Katolik adalah tujuan lain bagi Portugis. 

Bahwa beberapa bagian Maluku telah masuk Islam, khususnya Ternate, pusatnya. 

Selanjutnya, tidak konsisten kontras yang ketat ini dimanfaatkan oleh Portugis 

menghasut pertikaian antar pemeluk agama tersebut. Dan jika konflik sudah 

dimulai, akan lebih parah lagi jika Portugis terlibat dalam pemerintahan sehingga 

mereka seolah-olah berkuasa. St. Francis Xaverius yang melayani bersama 

Antonio de Payva sekitar abad ke-16 di pantai barat Sulawesi, konon pernah 

membaptis dua pemimpin dari kerajaan Suppa dan kerajaan Siang dalam buku 

raport yang dibuat berdasarkan catatan perjalanan. ke Hindia Timur oleh seorang 



47 

 
 

 

 

imam yang merintis misi penyebaran agama Katolik di Asia (India) dan Timur 

Jauh (Indonesia), antara lain, Tern.
1
 

Dua jalur yang dilalui umat Katolik masuk ke Indonesia: Portugis di barat, 

di Malaka, dan Spanyol di utara, melalui Filipina. Karena berbagai perlawanan 

dan posisi kuat yang dipegang orang Melayu dalam memberlakukan hukum Islam 

di Sulawesi wilayah yang saat itu telah diakui oleh penguasa masyarakat Gowa 

sebagai agama yang dianut oleh kaum bangsawan sejak terjadinya hubungan 

dagang dengan para pedagang dari Melayu hingga Melayu, kedatangan Portugis 

pertama terjadi hanya beberapa bulan kemudian. Portugis menaklukkan Malaka 

pada tahun 1511. 

2. Peran Pedagang Muslim Terhadap Perkenalan Islam di Mamuju 

Masjid Nurul Muttahida yang dulunya bernama Masjid Kayu Langka ini 

merupakan salah satu masjid tertua di Kecamatan Mamuju, Desa Binanga. Sesuai 

dengan namanya, masjid ini berada di lingkungan Kayu Langka. Islam 

diperkirakan muncul di Mamuju sekitar abad ke-17 M. Masjid ini diperkirakan 

dibangun secara mandiri oleh masyarakat Kasiwa pada tahun 1928. Pada tahun 

1936, K.H. Muhammad Thahir (Annangurutta 'Imam lapeo) menentukan arah 

kiblat dan merestorasi serta memperluas area masjid beberapa kali. Pada tahun 

1951, beberapa tokoh masyarakat kasiwa dan kayu langka, termasuk Mansyur 

Anwar, Padjallo, Salima, dan Abd, merintis restorasi proyek. Gassing Rasyid dan 

Nurdin.  

                                                           
1
 AW Hairuddin, Islamisasi Kerajaan Gowa Pada Abad XVI-XVII 
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Masyarakat Mamuju meninggalkan gedung ini pada tahun 1957 setelah 

mengungsi dari kampung halaman mereka untuk menghindari kekacauan yang 

ditimbulkan oleh pemberontakan DI/TII Abdul Kahar Mudzakkar di Sulawesi 

Selatan, yang menghancurkan semua rumah, pasar, gudang, dan bangunan lainnya 

pada saat itu. istana di Mamuju hancur, kecuali masjid ini. 
2
 

Ada juga yang berpendapat bahwa seorang penyiar Islam bernama Puatta 

Karama membawa Islam ke Mamuju. Namun, tidak ada bukti yang mendukung 

teori ini, sehingga kami tidak dapat menggunakannya dalam artikel ini. Faktanya, 

masuknya Islam ke Sulawesi dimulai pada pertengahan abad ke-15 M, antara 

1465 dan 1485. Mengingat wilayah maritim Sulawesi Selatan. lokasi dan 

kedekatannya dengan jalur perdagangan, sangat mungkin wilayah pesisir lainnya 

juga akan masuk Islam. 

Ada tiga pandangan tentang kemunculan pertama Islam di wilayah 

Mandar: 

1. Lontara Balanipa mengklaim bahwa Abdurrahim Kamaluddin, juga 

dikenal sebagai Tosalamaq Dibinuang, adalah orang pertama yang 

memperkenalkan Islam ke Mandar. Ia mendarat di Pantai Tammangalle 

Balanipa. Tokoh utamanya adalah Kanne Cuang Maraqdia 'Penguasa' 

Pallis, kemudian, pada saat itu, Kakanna I Pattang Daetta Tommuane, 

penguasa keempat Balanipa. Menurut Lontara Gowa, Tuanta Syekh Yusuf 

(Tuanta Salamaka) membawa Islam ke Mandar. 

                                                           
2
 Mamuju Ethnic, Informasi & Literatur Budaya To Mamuju (in sejarah: 2018) 
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2. Sebuah surat dari Mekah mengatakan bahwa Sayid Al-Adiy, yang 

bernama Guru Ga'de dan keturunan Arab dari Malik Ibrahim Jawa, 

membawa Islam ke Sulawesi (Mandar).Dr. Abu Hamid secara tidak 

langsung menolak pendapat kedua di atas karena penelitiannya 

menemukan bahwa Syekh Yusuf Tuanta Salamaka tidak pernah kembali 

ke Sulawesi Selatan dari Pulau Jawa hingga diasingkan ke Kolombo, Sri 

Lanka, dan akhirnya meninggal di sana. abad ke-16. Syekh Abdul Mannan 

(Tosalamaq Disalabose), Sayid Al-Adiy, Abdurrahim Kamaluddin, 

Kapuang Jawa (R.M. Suryodilogo), dan Sayid Zakariah adalah pelopor 

yang memperkenalkan dan menyebarkan Islam di Mandar. salabose" 

karena ia adalah orang pertama yang memperkenalkan Islam ke Kerajaan 

Banggae pada abad ke-16. Tomatindo di Masigi, putra Daetta Melattoq 

Putri Tomakaka/Mara'dia Totoli, yang membangun dan menjabat sebagai 

imam pertama Masjid Salabose di Banggae, adalah raja Banggae saat itu. 

Makamnya 500 meter dari masjid di utara. Lambanan, Kec, adalah tempat 

Sayid Al-Adiy dimakamkan. Kab, Balanipa. Polman. Di Balanipa Mandar, 

Abdurrahim Kam aluddin adalah seorang pendukung Islam. Selain itu, 

beberapa orang mengklaim bahwa ia kemudian disebut sebagai Tosalamaq 

Tuan di Binuang.
3
 

Sayyid Zakariyah membawa Islam ke kerajaan Pamboang pada awal abad 

ke-17. Puang Disomba, juga dikenal sebagai Sayyid (Syekh) Zakariyah, adalah 

penduduk asli wilayah Maghreb jazirah Arab. Pada saat itu, Raja Pamboang 

                                                           
3
 Hasmirah, Hasmirah  Konstribusi Historis K.H. Muhammad Tahir Imam Lapeo 

dalam Masyarakat di Mandar. Undergraduate thesis, IAIN Parepare. 
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adalah Salarang I Daeng Mallari, atau Tomatindo di Sambayanna. Ia menikah 

dengan Puatta Boqdi, putri raja. Warga keraton, permaisuri, dan Raja Pamboang 

semuanya masuk Islam. Permaisuri diberi gelar Tomeipo, yang artinya "Yang 

Bertelekung", atau "orang yang memakai mukenah,” menyusul wafatnya raja 

Pamboang. Sebutan ini merujuk pada orang yang meninggal dalam ibadah (doa). 

Andi Syaiful Sinrang mengklaim bahwa I Salarang Tomatindo diagamana, yang 

adalah Mara'dia Pamboang pada tahun 1608 dan telah menjalin hubungan 

persahabatan dengan Aji Makota Sultan Kutai VI (1545-1610), memperkenalkan 

Islam ke tanah air untuk pertama kalinya: 

“...tenna diandi ada’na, nama’ anna’ jambatang, anna silosa, Kute anna 

Pamboang...” 

Artinya: 

“Andai kata ada jalan akan kubuat jembatan agar tersambung kutai dengan 

pamboang.  

Dan syair lagu “Tengga-tenggang Lopi”, di mana orang Mandar 

mengatakan mereka tidak mau makan daging babi yang disajikan oleh bangsawan 

di Kutai, adalah contoh yang paling terkenal. Pada masa pemerintahan Sultan 

Agung, Raden Mas Suryo Adilogo adalah panglima perang Kerajaan Islam 

Mataram. Bahkan, Raden Mas Suryo Adilogo datang ke Mandar karena malu 

kepada rajanya karena tidak mengusir Belanda dari Batavia pada tahun 1628 dan 

1629. Ia memutuskan untuk mencari gurunya, Syekh Zakaria. , selama perjalanan 

ini. Dia pertama pergi ke Kalimantan, kemudian ke Mamuju, dan akhirnya ke 

Pamboang, di mana dia bertemu gurunya. Mara'dia Pamboang menikahinya 
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dengan salah satu putrinya, Icci Puang, setelah mereka menetap di Pamboang. Dia 

meninggal di Galung-galung, Desa Pamboang Kec Lalampanua.  

Pendekatan yang dilakukan oleh Datuk Patimang, Datuk ri Tiro, dan Datuk 

ri Bandang, tiga tokoh advokat Islam di wilayah ini, sangat mendukung 

percepatan proses awal Islamisasi di Sulawesi Selatan. Melalui struktur birokrasi 

raja dan adat dan tradisi masyarakat setempat, mereka menggunakan strategi 

adaptasi struktural dan budaya. Taufik Abdullah mengklaim bahwa proses 

akulturasi secara alami memerlukan adaptasi budaya dan struktural tersebut. 

Karena prosesnya akan semakin lama semakin penerima merasa harus merelakan 

sesuatu. Di sisi lain, prosesnya akan berjalan lebih lancar semakin erat 

hubungannya dengan tradisi. 

Keinginan Datuk ri Bandang untuk menyebarkan Islam secara bebas ke 

seluruh kerajaan Sulawesi Selatan terwujud ketika raja Gowa memperkenalkan 

Islam. Datuk ri Bandang menyarankan agar Sultan Alauddin Tomenanga ri 

Gaunna, raja Gowa I Mangngarangi Daeng Manra'bia, mengundang raja-raja lain 

untuk menerima Islam. Gagasan itu diterima dengan baik oleh raja Gowa. Ia 

mengundang dua puluh kerajaan yang dianggap berpengaruh di Sulawesi Selatan 

saat itu dengan mengirimkan surat dan hadiah emas kepada mereka.  

Sementara itu, Daetta Tumuanne, raja keempat Balanipa, memimpin 

Mandar ketika Kerajaan Balanipa mengakui Islam untuk pertama kalinya pada 

tahun 1615 (Ahmad Rahman, 1990). Akibatnya, dapat dipastikan bahwa Islam 

pertama kali berdiri sendiri. di Mamuju (Mandar) pada akhir abad ke-16 M dan 

tetap di sana sampai awal abad ke-17. Mamuju pada saat itu diperintah oleh 
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ISalarang (La Salaga), yang digantikan di Puasana oleh Tomatindo, keturunan La 

Salaga.
4
 

Pengaruh animisme yang masih kuat di masyarakat Mamuju pada saat itu 

menjadi penyebab lambatnya Islamisasi masyarakat Mamuju. Ini adalah fakta 

sejarah yang menunjukkan bahwa Islam tidak datang di Mamuju langsung dari 

pedagang Melayu atau Arab pada saat pertama kali masuk. 

Diperkirakan Jamarro Dg Macanning, Ince Mandacingi, yang kemudian 

menurunkan gelar Pam Ince di kabupaten Mamuju, dan Ince Mandacingi, yang 

menikah dengan seorang bangsawan di Mamuju, terlibat dalam gerakan 

perjuangan pada tahun 1925 melalui organisasi Islam Muhammadiyah dan 

Sarekat Dagang. Islam yang pertama kali masuk ke Sulawesi Tengah (Donggala) 

pada tahun 1912. 

B. Proses penerimaan 

1. Peran raja terhadap islamisasi di mamuju 

Dialog antara para pendukung Islam di Mamuju (Mandar) mendahului 

penerimaan Islam oleh raja atau bangsawan. Sebelum raja masuk Islam, para 

pembela Islam dan raja selalu mengadakan sesi tanya jawab. Hal ini 

dimaksudkan agar raja menjadi terpesona atau tertarik dengan akhlak dan 

perilaku yang diperlihatkan kepadanya saat itu, dan raja tidak ragu-ragu untuk 

masuk Islam. 

Selain itu, masyarakat Mamuju (Mandar) sudah mengetahui adanya dewa 

atau penguasa kehidupan yang disebut puang ketika Islam pertama kali masuk 

                                                           
4
 Abdul Chalik, Syaeful Bahar. Kajian Islam Nusantara Bugis Di Perguruan Tinggi Islam 

Negeri Studi pada UIN Alaudin Makasar, STAIN Watampone dan STAIN Palopo (Surabaya,2018) 
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ke Mamuju (Mandar). Kepercayaan masyarakat (Mandar) menunjukkan bahwa 

pada umumnya mereka tidak mengalami kesulitan masa lalu atau tidak percaya 

pada Tuhan. 

Islam menjadi agama resmi kerajaan setelah Raden Mas Suryadilogo 

alias Kapuang Jawa berhasil memperkenalkan agama Islam ke kerajaan 

Pamboang dan kerajaan Mamuju. Orang Mamuju, Ini membangkitkan suasana 

baru dan memberi mereka penerangan yang selama ini kurang. Pak Sudarmi 

menjelaskan bahwa raja yang memerintah pada waktu itu secara agama adalah 

raja Tomatindo, berdasarkan cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi. 

Sumber lain mengatakan bahwa Syekh Zakariyah dan Raden Mas 

Suryadilogo, atau Kapuang Jawa, melakukan perjalanan dari Jawa ke 

Pamboang Majene untuk menyebarkan Islam di Pamboang-Mandar pada paruh 

kedua abad ke-17 dengan judul puang di Somba. Mallari, yang kemudian 

meninggal dan diberi gelar "Tomatindo dalam Agama", memimpin kerajaan 

Pamboang.
5
 Berdasarkan dua uraian di atas, penulis berkeyakinan bahwa I 

Salarang Daetta Mallari memberikan penjelasannya. Ia diberi gelar “Tomatindo 

di Agamana” yang artinya “orang yang meninggal dalam keadaan memeluk 

agama Islam”, setelah I Salarang Daetta Mallari masuk Islam. Pada saat raja 

secara resmi menerima Islam, istilah "Agama Maraqdia" telah menjadi umum di 

kalangan masyarakat bangsawan Mandar. Itu berarti bahwa orang-orang juga 

                                                           

5
 Ahmad M. Sewang dan Wahyuddin G, Sejarah Islam di Indonesia (Makassar: Alauddin 

Press, 2010), h. 97. 
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akan mengikuti agama yang dipilih raja.
6
 

Lembaga sosial dan budaya masyarakat Mamuju (Mandar), khususnya di 

kerajaan Mamuju, mengalami banyak akulturasi dengan ajaran Islam ketika Islam 

diterima sebagai agama kerajaan. Sejak para misionaris pertama kali 

memperkenalkan Islam kepada mereka, raja pada saat itu menganggap Islam 

sebagai agama kebenaran, sehingga mereka dengan mudah menerimanya. 

2. Peran ulama terhadap islamisasi di Mamuju   

Para misionaris memperkenalkan Islam dengan cara yang lembut dan 

sangat bijaksana dalam perkembangannya. Karena dikaitkan dengan 

penyebaran agama dalam Islam itu sendiri, maka unsur paksaan untuk memeluk 

Islam tidak membenarkannya. 

Ada dua aspek yang berbeda dalam penerimaan Islam di Nusantara. 

Setelah awalnya diterima oleh masyarakat kelas bawah, Islam berkembang dan 

akhirnya diterima di kalangan elit penguasa kerajaan. Biasanya, pola pertama 

ini disebut sebagai bottom up. Kedua, Islam langsung diterima oleh elit 

penguasa kerajaan, kemudian menyebar ke masyarakat bawah dan berkembang 

di sana. Nama pola ini adalah “top down”.
7
 

Penerimaan Islam kerajaan Mamuju (Mandar) menunjukkan bahwa 

penerimaan jenis kedua berlaku. Pamboang mara'dia, elit kerajaan, adalah yang 

pertama memeluk Islam, dan setelah itu, masyarakat umum mengikutinya. 

Penulis umumnya menganut pola kedua ini. 

                                                           
6
 Firsan, islamisasi dikerajaan pamboang abad XVII, skripsi UIN Alauddin Makassar 

2020, h.39 
7
 Firsan, islamisasi dikerajaan pamboang abad XVII, skripsi UIN Alauddin Makassar 

2020, h.38 
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C. Perkembangan Islam Di Mamuju 

1. Faktor Perkembangan Islam Di Mamuju 

Dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, Islam berkembang pesat di 

Indonesia. Antara abad ke-13 dan ke-18, Indonesia menyaksikan pertumbuhan 

kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan tersebut dapat dibagi menjadi Sumatera, Jawa, 

Sulawesi, dan Maluku, di mana pusat pemerintahan berada. Oleh karena itu, 

kerajaan di Mamuju menjadi bahan pembicaraan seputar rumusan masalah ini. 

Tarapati Toma'dualemba diyakini telah mendirikan Kerajaan Mamuju 

pada awal abad ke-16. Berbeda dengan sebagian besar kerajaan di Sulawesi 

Selatan, Kerajaan Mamuju tidak didirikan oleh seorang Tomanurung. Jika 

Sulawesi Selatan menganut kepercayaan bahwa setiap kerajaan yang pernah ada 

ada didirikan oleh seorang tomanurung yang juga raja pertama kerajaan, maka 

demikianlah halnya. Akibatnya, tomanurung di Sulawesi Selatan dianggap 

sebagai awal stratifikasi atau klasifikasi sosial. Ia juga memiliki hak untuk dipilih 

dan diangkat sebagai raja dari generasi ke generasi sebagai cikal bakal leluhur 

bangsawan. Karena itu, Kerajaan Mamuju termasuk di antara kerajaan paling awal 

yang diketahui. Setelah itu, ia menjadi anggota Persekutuan Pitu Babana Binanga 

dan menyandang status sebagai anak terakhir.
8
 

Kerajaan Kurrikurri dan Kerajaan Langga Monar, yang keduanya pernah 

menguasai wilayah ini, digabungkan menjadi Kerajaan Mamuju yang didirikan 

Tarapati. Hanya dua generasi telah berlalu sejak pemerintahan Tarapati sebagai 

raja Kerajaan Mamuju kepada keturunannya. Sisanya diturunkan dari Pammarica 

                                                           

8
 Syahrir Kila, Berdirinya Kerajaan Mamuju: The Establishment Of Mamuju Kingdom 

(November, 2019) 
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sebagai penguasa keempat di alam ini. Uniknya, orang-orang yang menjadi raja di 

Kerajaan Mamuju setelah perjanjian Tamajarra adalah keturunan Pammarica, 

bukan keturunan Lasalaga, sedangkan keturunan Lasalaga Kerajaan Mamuju 

hanyalah raja-raja tradisional secara turun-temurun. kerajaan-kerajaan di Sulawesi 

Selatan yang biasanya memiliki raja-raja tomanurung, bekas kerajaan-kerajaan 

tersebut terus berkuasa. Munculnya Tomanurung dalam sebuah kerajaan 

menandai dimulainya stratifikasi sosial dalam masyarakat. 

Ternyata Islam berkembang pesat di Indonesia, salah satu penyebabnya 

adalah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti yang ada di Mamuju. Walaupun 

hanya sedikit sumber yang memberikan penjelasan mendalam tentang sejarah 

kerajaan di wilayah Mamuju, namun tidak sesederhana membalikkan telapak 

tangan. Hal ini dikarenakan sumber yang relevan tidak mencukupi untuk 

dijadikan referensi tertulis. Padahal banyak sumber sejarah yang menunjuk ke 

masa lalu wilayah ini, seperti: Di Sese, ada lontarak Tokaiyang di Padang, 

lontarak Tobara di Tomakaka, lontarak Pappituang di Punggaba, dan lontarak 

anak-anak. Sayangnya, DI / Geng-geng TII kehilangan atau menghancurkan 

lontarak-lontarak ini selama bumi hangus di wilayah Mamuju dari tahun 1957 

hingga 1958. Namun, faktanya adalah jika kita tidak dapat berbuat sesuatu tentang 

daerah ini, kita tidak bisa hanya duduk dan meratapi kenyataan ini. Oleh karena 

itu, satu-satunya cara agar sejarah Mamuju dapat dipublikasikan adalah melalui 

kompilasi kutipan singkat dari berbagai buku, majalah, dan sumber terkait 

lainnya. Kisah yang tidak akan pernah terlupakan dan masih diceritakan dari 

generasi ke generasi. Setidaknya kita bisa merasakan kiprah Mamuju di masa lalu 
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yang kelam dengan membaca cerita rakyat dan melihat kesenian rakyat 

tradisional.
9
 

Penerimaan Islam di Sulawesi dengan metode TOP DOWN, sedangkan di 

Sulawesi dengan metode Bottom up. Inilah sebabnya mengapa Islam berkembang 

pesat di Sulawesi, selain fakta bahwa persyaratan untuk menerima Islam atau 

memeluk Islam sangat muda. Beberapa aspek Islam yang mudah berkembang 

dalam kehidupan masyarakat Indonesia, antara lain: 

1. Cukup mengucapkan dua kalimat syahadat saja sudah cukup untuk masuk 

Islam. 

2. Tidak ada pembagian kedudukan dalam Islam. Setiap orang, kaya atau miskin, 

memiliki derajat yang sama dalam Islam. 

3. Penyebaran Islam dengan cara yang menarik, memasyarakat dan damai, 

misalnya melalui kesenian. 

4. Menyusul runtuhnya kerajaan Majapahit, kerajaan Islam seperti Kerajaan 

Samudera Pasai mengalami ekspansi yang pesat.. 

5. Upacaranya yang sederhana. 

2. Bukti dan Jejak Peradaban Islam di Mandar Mamuju 

Masjid Salabose yang berdiri sejak abad ke-16 dan masih berdiri kokoh 

hingga saat ini di Majene, Sulawesi Barat, merupakan pengingat peradaban Islam 

di Mandar. Masjid di atas lahan seluas satu hektar ini digarap oleh seorang 

penginjil Islam terkemuka di Majene, Sheik Abdul Mannan, dan para 

                                                           
9
 Syahrir Kila “berdirinya kerajaan mamuju9”, Balai Pelestarian nilai dan Budaya5 No 2 

desember (2019): h.171-172. 
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pengikutnya. Di wilayah Mandar, masjid ini berdiri sebagai pengingat masa lalu 

peradaban Islam.  

Masjid ini berada di Desa Pangali-Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten 

Majene, Provinsi Sulawesi Barat, di puncak Bukit Salabose. Al-Qur'an tertua, 

yang ditulis dengan tangan menggunakan tinta dari pohon kayu, juga disimpan di 

dalam masjid. Di sinilah, menurut catatan sejarah, Syekh Abdul Mannan mulai 

menyebarkan Islam di Sulawesi. Di masa lalu, orang hidup menurut kepercayaan 

animisme. Kubah dan dinding batu yang konon direkatkan dengan telur, tampak 

utuh, meskipun beberapa bagian masjid ini telah direnovasi karena pelapukan 

terkait usia. Masyarakat setempat masih mempertahankan, misalnya, dinding 

kubah. Makam Sheikh Abdul Mannanr dapat ditemukan sekitar 300 meter barat 

daya masjid Salabose.
10

 

Syekh Abdurrahim mampu mengubah praktik masyarakat yang tinggal di 

wilayah Mandar karena pengaruhnya yang besar di sana. Sekadar diketahui, 

sebelumnya keberadaan marga Mandar secara konvensional masih dalam 

lingkungan Hindu. Akulturasi antara Islam dan budaya mandarin dihasilkan dari 

ajaran dan nilai-nilai baru yang ditanamkan Islam di tengah-tengah mereka. 

Sayyang Pattugdug, kebiasaan menari kuda, konon disulap menjadi perayaan bagi 

anak-anak yang baru saja selesai mengaji. Dia dikatakan sebagai orang pertama 

yang mengubahnya. Karena Islam belum memantapkan dirinya di wilayah ini, 

kebiasaan ini telah ada. Selain itu, Syekh Abdurrahim mendirikan sistem 

pendidikan "Mukim", yang juga tercatat di Lontara sebagai dekrit kerajaan. 
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 Junaedi, Mesjid Salabose, Jejak Peradaban Islam di Mandar (COMPAS.Com, 2012) 
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 Makam Syekh Abdurrahman telah ditetapkan sebagai situs budaya oleh 

pemerintah Sulawesi Barat. Dapat ditemukan di Punggungan Pulo To Salama. 

Bentuknya memiliki panjang 2 meter dan lebar 1,73 meter sehingga terlihat 

seperti batu persegi. Sebuah batu setinggi 17 sentimeter telah dipasang sebagai 

batu nisan. Makam ini dilindungi di bawah rumah dengan lantai yang terbuat dari 

ubin putih. 

 Salah satu kerajaan yang tergabung dalam aliansi Pitu Bagbana Binanga 

adalah Kerajaan Banggae. Pitu Bagbana Binanga berarti "tujuh kerajaan di hulu 

sungai", dan itu termasuk kerajaan Rantebuluhan, Aralle, Tabulahan, Mambi, 

Matangnga, Bambang, dan Tambang. Pitu Ulunna Salu berarti “tujuh kerajaan di 

hulu sungai”. Orang Mandar yang kini tinggal di wilayah Sulawesi Barat adalah 

keturunan dari dua aliansi kerajaan ini. 

 Setelah raja ketiga Banggae, I Moro Daeng ta Masigi, naik tahta pada 

tahun 1608, Islam, menurut Lontara Banggae, menjadi agama kerajaan. Daerah 

perbukitan Salabose yang sekarang menjadi bagian dari Desa Pangali-ali pernah 

menjadi ibu kota kerajaan di masa lalu. Kabupaten Kebanggaan Kabupaten 

Manjene Sulawesi Barat. Orang yang memperkenalkan Islam ke kerajaan 

Banggae setelah memperkenalkan Islam ke Pulau Jawa. 

 Ada dua versi tentang kedatangan Syekh Abdul Mannan di Banggae pada 

awal abad ke-16, menurut Muhammand Gaus, imam Masjid Syekh Abdul 

Mannan Salabose. Ada yang mengatakan bahwa Syekh Abdul Mannan datang 

sendirian ke Banggae, salah satu pelabuhan tersibuk di nusantara bagi para 

pedagang dari seluruh dunia. Namun, versi lain menegaskan bahwa Syekh Abdul 
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Mannan melakukan perjalanan dari Jawa bersama I Moro Daengta Masigi ke 

Banggae.  

 Varian lain mengatakan bahwa saya Moro sebelum berubah menjadi 

penguasa Banggae telah berlayar ke pulau Jawa untuk memperluas pelajaran 

Islam. bersama setelah kembali dari Jawa," lanjutnya. Selain itu, I Moro 

berpendapat bahwa kehadiran Syekh Abdul Mannan akan dapat memenangkan 

Daeng ta I Milanto, ayahnya dan raja Banggae kedua saat itu untuk masuk Islam. , 

"dia menambahkan.  

Jejak peninggalan Sheikh Abdul Mannan masih bisa dilihat hingga saat 

ini. Masjid Lama Salabose, yang diperkirakan berusia 400 tahun, memiliki Al-

Qur'an yang ditulis dengan tulisan tangan Syekh Abdul Mannan. Di sini, Sulbar 

kini mempertanyakan apakah Salabose masih memiliki jejak peninggalan Syekh 

Abdul Mannan.
11

 

1. Masjid Purbakala Syekh Abdul Mannan 

Masjid Kuno Syekh Abdul Mannan Salabose masih berdiri kokoh 

ditengah-tengah permukiman warga di lingkungan Salabose, Kelurahan Pangali-

Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Masjid yang 

diyakini berusia 400 tahun itu menjadi salah satu saksi penyebaran Islam di 

kerajaan Banggae pada awal abad ke-16. Masjid ini disebutkan dibangun Syekh 

Abdul Mannan saat agama Islam ditetapkan sebagai agama kerajaan pada masa 

pemerintahan ke tiga Banggae, I Moro Daeng ta Masigi pada tahun 1608 

Masehi. 

                                                           
11
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Majene, 2021. 
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Masjid tersebut kala itu dibangun dari bahan batu gunung yang dipatah 

dan disusun sedemikian rupa, lalu direkatkan dengan campuran gula merah dan 

putih telur. Meski sudah ratusan tahun dilakukan renovasi, Gaus menyebut 

beberapa bagian masjid itu masih mempertahankan bentuk aslinya. “diantaranya 

pilar di dalam masjid yang berupa empat tiang itu merupakan model awal 

masjid, bentuk atap, serta mihrab yang agak menonjol di bagian barat masjid 

itu masih asli,” tutur Gaus yang mengaku masih mempunyai garis keturunan 

dari Syekh Abdul Mannan.
12

 

2. Al-Qur‟an yang Ditulis Tangan Syekh Abdul Mannan 

 

 

 

 

 

 

Gambar:1 

Al-Qur‟an berusia 400 tahun peninggalan Syeh Abdul Mannan foto: Dok. Sulbar Kini 

Peninggalan lain Syekh Absul Mannan yang masih terjaga di Salabose 

yakni Al-Qur‟an yang ditulis tangan oleh Syekh Abdul Mannan dengan 

menggunakan getah pohon. “Al-Qur’an peninggalan beliau dipercayakan 

kepada saya untuk disimpan selaku puang kadi (imam masjid) dan nanti 

                                                           
12
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dikeluarkan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad serta menyambut bulan 

Ramadhan,” Kata Gaus.
13

 

Menurutnya, banyak keunikan yang dimiliki oleh Al-Qur‟an Tertua di 

Sulawesi Barat tersebut. Hanya saja, untuk menjaga Al-Qur‟an tersebut tetap 

utuh makanya hanya dikeluarkan pada saat-saat tertentu. “selain masjid kuno 

salabose, al-Qur’an ini juga bukti sejarah penyebaran agama islam oleh syekh 

abdul mannan di salabose, jadi meman harus dirawat dengan baik,” Ucapnya. 

3. Bendera I Macang 

Bendera I Macang merupakan panji kerajaan banggae yang diyakini dibuat 

atas petunjuk Syekh Abdul Mannan. Wujud asli bendera ini disimpan oleh 

pappuangan atau sosok yang dituakan di Salabose dan baru akan di keluarkan 

pada peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Duplikat panji I Macang dilihat 

di Museum Mandar. 

4. Makam Syekh Abdul Mannan 

 

 

 

 

 

Gambar:2 
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Peziarah mengunjungi makam Syekh Abdul Mannan. Foto: Awal Dion/Sulbarkini 

 Selain masjid dan Al-Qur‟an tulisan tangan, jejak lain syekh Abdul 

Mannan di Salabose adalah makamnya yang terletak sekitar 200 meter dari 

masjid yang juga sudah beberapa kali di renovasi. di tempat tersebut, Syekh 

dimakamkan Bersama keturunannya dan hingga kini dirawat dengan baik 

oleh masyarakat salabose.
14
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Mamuju sebelum datangnya Islam tidak ubahnya dengan masyarakat 

yang lain. Umumnya, mereka memiliki kepercayaan lama yang meyakini adanya 

kekuatan-kekuatan gaib di balik dunia nyata. Kekuatan gaib ini diyakini sebagai 

sumber kebaikan dan juga kejahatan. Setiap saat marah dan juga bisa 

menyenangkan, tergantung dari bagaimana cara memperlakukannya. Oleh karena 

itu, tata cara dan aturan-aturan dalam menghubungkan diri dengan kekuatan gaib 

diformulasi oleh masyarakat itu sendiri, berdasarkan darihasil renungan dan 

pengalaman yang sudah dilakukan selama ini. 

2. Di Mamuju, Islam diterima pertama sebagai agama resmi oleh Kerajaan 

Balanipa pada tahun 1615 bertepatan dengan masa pemerintahan raja Balanipa ke 

4 bernama Daetta Tumuanne (Ahmad Rahman, 1990). Jadi masuknya Islam di 

Mamuju (Mandar) secara pasti diperkirakan pada akhir abad ke-16, sampai pada 

awal abad ke 17 M. Yang pada saat itu raja yang memerintah di Mamuju adalah I 

Salarang (La Salaga) dan kemudian diteruskan oleh keturunannya yaitu 

Tomatindo di Puasana. 

3. Perkembangan Islam di Mamuju bisa diterima karena Ajaran agama 

Islam yang tak memandang Strata sosial di masyarakat, memudahkan dalam 

menuntut atau mengikuti segala proses belajar tentang agama Islam. Masyarakat 

Mandar juga mempunyai budaya yang sangat menghargai tamu atau pendatang 
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(mawarawa) dan sangat sopan terhadap pendatang, sehingga Islam mudah 

diterima dikalangan masyarakat. 

B. Implikasi 

1. Khususnya dalam pengembangan keagamaan di Kabupaten Mamauju, 

Islam telah memberikan sumbangan yang sangat besar dan berharga dengan 

timbulnya unsur-unsur baru dalam kebudayaan sebagai hasil akulturasi antara 

kebudayaan Islam dengan kebudayaan daerah Mandar. Islam telah merubah jiwa 

dan sikap hidup masyarakat menjadi lebih maju dan beradab, untuk dapat 

mengetahui lebih luas tentang peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di 

Mandar seperti naskah-naskah lontara kini sudah hangus ditelan bumi, maka dari 

itu perlu ada kesadaran khususnya para pemuka-pemuka adat agar memberikan 

sumbangsi kepada peneliti agar penelitih itu sendiri mendapatkan informsi yang 

lebih akurat. 

2. Menyarankan kepada pemerintah dan ulama di Mandar agar aktif 

membina organisasi yang ada baik itu organisasi kecil maupun sudah melembaga 

agar kiranya diisi dengan pembinaan moral bangsa dengan berpatokan kepada 

ajaran Islam, agar supaya ajaran Islam betul-betul dapat mewarnai kehidupan 

masyarakat.
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