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ABSTRAK 

Nama  : Melinda 

NIM  : 40200117093 

Judul  : Datuk ri Bandang dan Peranannya Terhadap Penyebaran Islam  

  di Gowa-Tallo Abad ke XVII 

 

 Penelitian ini membahas tentang Datuk ri Bandang dan perananya terhadap 

penyebaran Islam di Gowa-Tallo abad ke-17, dengan tujuan penelitian ini adalah 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti yaitu 1) Bagaimana biografi Datuk ri 

Bandang? 2) Bagaimana faktor pendukung dan penghambat penyebaran Islam di 

Gowa-Tallo? dan 3) Bagaimana peran Datuk ri Bandang dalam penyebaran Islam di 

Gowa-Tallo? 

Penelitian ini adalah penelitian historiografi yang berfokus pada kajian 

pustakan, baik berupa buku, lontarak, jurnal dan internet. Pendekatan ini 

menggunakan pendekatan historis, pendekatan agama, pendekatan sosiologi dan 

pendekatan politik. Penelitian ini menggunakan langkah-langkah penelitian heuristik, 

kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Penelitian ini menggunakan penelitian 

kualitatid-deskriptif yang proses pengambilan data melalui Library Research 

(penelitian pustaka) 

Hasil penelitian menunjukkan pertama biografi Datuk ri Bandang dimana 

merupakan ulama dari Minangkabau yang menyebarkan agama Islam di Sulawesi 

Selatan bersama dengan dua ulama yakni Datuk Patimang dan Datuk ri Tiro, kedua  

faktor pendukung dan penghambat penyebaran Islam di Gowa-Tallo yaitu dengan 

adanya hukum adat atau aturan dalam kehidupan masyarakat Makassaar dan diatasi 

dengan pembentukan lembaga sya’ra dan ketiga peran Datuk ri Bandang dalam 

menyebarkan Islam di Gowa-Tallo yaitu dengan keahlian yang dimiliki tentang ilmu 

fikih (syariat) Datuk ri Bandang berhasil mengislamkan kerajaan kembar di Kota 

Makassar yaitu Kerajaan Gowa-Tallo.  

Implikasi penelitian ini adalah yang pertama, dapat dijadikan sebagai bahan 

kajian dan diskusi akademik mengenai ulama Datuk ri Bandang yang berperan 

menyebarkan agama Islam di Gowa-Tallo pada abad ke-17, kedua dapat dijadikan 

sebagai bahan referensi bagi kalangan mahasiswa mengenai ulama tersebut serta yang 

ketiga, dapat dijadikan sebagai bahan informasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyebaran Islam merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam 

sejarah Nusantara dimana dalam penyebaran Islam ke Nusantara, masyarakat 

mengalami transformasi dari masyarakat yang agraris feodal karena pengaruh Hindu-

Budha ke arah Islam.  

Sejarah masuknya Islam di Sulawesi Selatan melalui saluran politik dimana 

kerajaaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan mempunyai sistem politik yang 

berbeda-beda serta raja-rajanyapun mempunyai gelar yang tidak sama, seperti halnya 

Sombaya/Karaeng di Gowa, Arung Mangkau di Bone, Datu di Soppeng, Pajung di 

Luwu dan Addattung di Sidenreng. Rakyat Sulawesi Selatan masuk Islam disebabkan 

setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu kemudian rakyatnya. Pengaruh dari 

politik sang raja sangatlah berpengaruh dan membantu tersebarnya Islam di daerah 

ini. Maka kehadiran Islam di suatu daerah, di manapun daerah itu, selalu bersentuhan 

dengan penguasa lokal termasuk daerah di Sulawesi Selatan. Hanya saja persentuhan 

antara pembawa Islam dengan penguasa lokal ada yang cepat dan ada yang lamban, 

sehingga dalam proses islamisasi dikenal istilah top down dan botton down.
1
 

Kedatangan Islam di Sulawesi Selatan agak terlambat dibandingkan dengan daerah 

lainnya di Indonesia.
2
  

                                                           
1
Syamsuez Salihima, Peta Politik di Sulawesi Selatan pada Awal Islamisasi, Jurnal Rihlal 

Vol. II No. 1 Mei 2015 

2
Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI sampai Abad XVII (Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2005) h. 1 
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Islam di Sulawesi Selatan di bawa oleh para saudagar muslim yang 

mengadakan kontak dagang antarpulau, baik itu dengan para pedagang dari dalam 

negeri ataupun antarnegara. Penyebaran ini mula-mula dibawah oleh para pelaut dari 

Arab, kemudian saudagara-saudagar India dan Iran dan selajutnya Islam disyiarkan 

oleh pedagang-pedang dari Melayu dan Jawa. 

Melalui jalur pedagangan ini lebih masif penyebarannya dan cepat dengan 

adanya hak istimewah yang diberikan raja Gowa X kepada seorang juru dakwah dari 

Jawa yang bernama Anakoda Bonang. Anakoda Bonang inilah yang kemudian 

membawa saudagar Melayu muslim yang memimpin perdagangan dari Pahang, 

Patani, Johor, Champa, dan Minangkabau dan pada saat itu, Sulawesi Selatan telah 

menjalin hubungan dengan berbagai daerah di Sumatera, Jawa, Malaka dan Hindia.
1
 

Para pedagang muslim yang datang dari luar Sulawesi Selatan selain mereka 

melakukan perdagangan tetapi mereka pula melakukan penyiaran tentang Islam. Cara 

yang dilakukannya mengundang banyak para penduduk setempat tertarik untuk 

memperlajari dan belajar tentang agama Islam hingga mereka memeluk agama Islam 

dan menjadi muslim. 

Berbeda dengan wilayah lainnya dari Sulawesi yaitu Sulawesi Selatan, Islam 

masuk di Sulawesi Selatan dengan jasa tiga orang mubalik yang bernama Abdul 

Makmur Khalib Tunggal atau Datuk Ri Bandang, Maulana Khatib Bungsu atau Dato 

Tiro dan Sulaiman Khatib Sulung atau Dato Patimang pada tahun 1604 atau tarikh 10 

Rabiul Awal 1013 H atau awal abad ke-17.  

Ketiga mubalig yang datang ke Sulawesi Selatan atas utusan dari kerajaan 

Aceh dan berasal dari Minangkabau, terlebih dahulu mengislamkan Datuk Luwu 

                                                           
1
Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI sampai Abad XVII (Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2005) h. 201 
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sebelum mengislamkan raja Gowa. Kehadiran ketiga mubalig ini adalah atas inisiatif 

pedagang-pedang Melayu yang kurang berkenang melihat aktivitas para minisonaris 

bangsa Portugis dan oleh karena itu para pedagang Melayu meminta kepada kerajaan 

Aceh untuk mengirim para mubalig Islam ke Sulawesi Selatan. 

Sebelum ketiga mubalig tersebut akan menyebarkana agama Islam, mereka 

mencari tahu dan memasang strategi bagaimana cara yang terbaik dalam melakukan 

misinya. Informasi yang diterima dari para pedagang Melayu telah memantapkan 

mereka untuk memutuskan menyebarkan Islam di kerajaan Luwu.
2
 Pada waktu itu 

Luwu diperintah oleh Datuk La Patiware’ Daeng Para’bung (memerintah 1585-1610) 

yang kemudian berhasil di Islamkan pada tanggal 15 Ramadhan 1013 (4 Februari 

1603, dua tahun sebelum Gowa di Islamkan). Baginda diberi gelar Arab, Sultan 

Muhammad Mudharuddin dan ketika mungkat diberi gelar Matintoe ri Ware. 

Penerimaan Islam di Luwu berjalan dengan baik dan kepercaayaan lama yang hidup 

dalam banyak sendi kehidupan, masyarakat Luwu ternyata tidak bertentangan dengan 

keyakinan yang mereka anut sebelumnya. Meskipun hal itu, tidak berarti bahwa 

agama Islam yang masuk sama dengan kepercayaan mereka sebelumnya, namun 

secara hakiki kepercayaan mereka pada satu dewata tidak banyak bertentangan 

dengan kepercayaan adanya Tuhan Yang Maha Esa.
3
 

Metode dakwah Datuk ri Bandang yang digunakan untuk mengislamkan 

Kerajaan Gowa-Tallo ialah dengan cara penegakan hukum syariat. Hukum syariat 

tersebut yang merupakan suatu bentuk hukum dalam agama Islam yang kegunaannya 

untuk mengatur kehidupan umat agama Islam. Cara yang dilakukannya ini sukses 

                                                           
2
Edwarld L. Paelinggomang, dkk, “Sejarah Perkembangan Kerajaan-Kerajaan d Sulawesi 

Selatan” (Makassar: BALITBANGDA, 2003)  h. 112 
3
Edward L. Poelinggomang, dkk, “Sejarah Sulawesi Selatan”(Sulawesi Selatan: Badan 

Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2004) h. 81 
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serta berhasil mengirimkan Kerajaan Gowa-Tallo sebagai kerajaan Islam yang 

pertama dan terbesar di Sulawesi dan menjadikan Islam sebagai landasan hukumnya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan 

bahwa yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah “peranan terhadap 

penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Datuk ri Bandang? Agar pembahasan 

lebih terarah dan mengena pada sasaran, maka peneliti membagi pokok pembahasan 

tersebut menjadi tiga sub masalah yaitu : 

1. Bagaimana biografi Datuk ri Bandang? 

2. Bagaimana peran Datuk ri Bandang dalam penyebaran Islam di Gowa-

Tallo? 

3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat penyebaran Islam di 

Gowa-Tallo? 

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsertasi terhadap tujuan penelitian 

yang sedang dilakukan atau batasan untuk peneliti agar lebih jelas ruang lingkup yang 

akan diteliti. Oleh sebab itu penelitian ini hanya terfokus pada peranan Datuk ri 

Bandang terhadap penyebaran Islam di Gowa-Tallo pada abad ke XVII. 

2. Deskripsi Fokus Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian dari judul diatas, maka peneliti dapat 

mendeskripsikan berdasarkan pokok permasalah dalam penelitian ini yaitu biografi 
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Datuk ri Bandang, peran Datuk ri Bandang dalam penyebaran Islam di Gowa-Tallo 

dan faktor pendukung  serta penghambat penyebaran Islam di Gowa-Tallo. 

Datuk ri Bandang merupakan mubalig dari Minangkabau yang memiliki nama 

asli Abdul Makmur dengan gelar Khatib Tunggal. Beliau merupakan tokoh 

penyebaran agama Islam di kerajaan-kerajaan wilayah di bagian Timur Nusantara, 

yaitu Kerajaan Luwu, Kerajaan Gowa, Kerajaan Tallo, dan Kerajaan Gantarang 

(Sulawesi) serta Kerajaan Kutai (Kalimantan) dan Kerajaan Bima (Nusa Tenggara). 

Penyebaran Islam di Sulawesi Selatan tidak lepas dari peran Datuk ri Bandang 

yang merupakan mublig dari Minangkabau yang menggunakan metode atau cara 

yang beliau kuasai yaitu menggunakan metode ilmu fiqih dan bertugas di Kerajaan 

Gowa-Tallo. Pada saat itu, penduduk di kedua Kerajaan yaitu Gowa dan Tallo 

merupakan pemegang teguh tentang tradisi lama, seperti perjudian, minum-minuman 

keras (ballo’), serta menyabung ayam dan perilaku penduduk tersebut merupakan 

perilaku yang sangat buruk secara moral. Maka datanglah Datuk ri Bandang untuk 

mengubah perilaku tersebut menjadi akhlak baik yang sesuai dengan ajaran Islam. 

Beliau berperan memperkenalkan tentang Islam kepada raja Gowa-Tallo pada awal 

abad ke-17. Setelah raja Tallo memeluk Islam, menyusul pula Raja Gowa XIV yaitu 

Sultan Alauddin dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. 

Faktor pendukung dari penyebaran Islam di Gowa-Tallo dimana dengan usaha 

yang dilakukan oleh Datuk ri Bandang serta dengan hukum adat yang berlaku atau 

aturan dalam kehidupan masyarakat Gowa-Tallo yang mempunyai kesamaan tentang 

ajaran yang akan disebarkan yakni ajaran Agama Islam. 
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D. Kajian Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan usaha untuk menunjukkan sumber-sumber yang 

terkait dengan judul skripsi ini, sekaligus menelusuri tulisan atau penelitian tentang 

masalah yang dipilih dan juga untuk membantu penulis dalam menemukan data 

sebagai bahan perbandingan, supaya data yang dikaji itu lebih jelas. 

1. Buku yang ditulis Prof. Dr. Ahmad M.Sewang, M.A. yang berjudul 

Islamisasi Kerajaan Gowa pada Abad XVI sampai Abad XVII yang 

menjelaskan tentang pengislamisasian pada kerajaan Gowa. 

2. Buku yang dituliskan oleh Susmihara “Masyarakat Madani (Kondisi 

Sosial Politik Komunitas Makassar Pada Masa Pemerintahan Sultan 

Alauddin, 1593-1639)” yang menjelaskan tentang masyarakat Gowa 

sebelum masuknya Islam dan perkembangan Islam di Gowa-Tallo. 

3. Buku Sejarah Islam di Indonesia yang ditulis oleh Ahmad M. Sewang 

bersama dengan Wahyuddin, G menjelaskan tentang Kerajaan Gowa-

Tallo. 

4. Buku tulisan Edward L. Paelinggomang dkk, “Sejarah Sulawesi Selatan 

Jilid I”. Dalam buku ini menjelaskan mengenai tentang mulai dari sejarah 

masuknya agama Islam sampai masuknya serta penyebaran Islam di 

Tanah Gowa. 

5. Buku yang ditulis Rizem Aizid, “Sejarah Islam Nusantara” dijelaskan 

bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara salah satunya di Kerajaan 

Gowa. 

6. Buku tulisan Badri Yatim, “Sejarah Peradaban Islam” tahun 2017. Buku 

ini menjelaskan tentang kedatang Islam di Indonesia, mulai dari kondisi 
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dan situasi politik kerajaan-kerajaan di Indonesia, kemudian munculnya 

pemukiman-pemukiman muslim di kota-kota pesisir hingga saluran dan 

cara-cara Islamisasi di Indonesia. 

7. Firmansyah, “Selayar dan Pergerakan A.G.H. Hayyung”. Didalam buku 

ini dijelaskan mengenai selayang pandang Selayar dan perkembangan 

Islam. 

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu yaitu dimana penelitian ini 

berfokus pada peranannya Datuk ri Bandang dalam menyebarkan Islam di Gowa-

Tallo. 

E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitan kualitatif-deskriptif. 

Penelitian yang sifatnya menjelaskan dengan menggunakan berbagai sumber. 

Penelitian ini juga merupakan penelitian sejarah yang dalam proses pengambilan 

datanya melalui Library Research (penelitian pustaka) yang berkaitan dengan 

peristiwa-peristiwa masa lalu yang pernah terjadi. Dalam hal ini penelitian akan lebih 

fokus pada kajian tentang Datuk Ri Bandang (Peranan Terhadap Penyebaran Islam di 

Sulawesi Selatan) yang datanya didapatkan dari berbagi sumber seperti buku-buku, 

jurnal dan berbagai sumber dari media elektronik. 

2. Pendekatan Penelitian 

Ada beberapa pendekatan yang gunakan penulis dalam melakukan penelitian 

yaitu sebagai berikut : 
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a. Pendekatan Historis 

Pendekatan Historis adalah suatu ilmu yang didalamnya dibahas 

berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar 

belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut.
4
 Pendekatan ini merupakan hal 

penting dalam proses penelitian sejarah, dimana pendekatan ini berusaha 

mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam mengenai hal 

yang berkaitan dengan asal usul Datuk Ri Bandang dalam menyebarkan 

Islam di Sulawesi Selatan. 

b. Pendekatan Agama 

Pendekatan ini erat kaitannya dengan teologi dalam pemahaman 

mengenai keagamaan adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk 

simbol-simbol keagamaan yang masing-masing bentuk simbol-simbol 

keagamaan tersebut mengakui dirinya sebagai yang paling benar sedangkan 

yang lainnya adalah salah.
5
  

c. Pendekatan Sosiologi 

Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata socious dan logos. 

Socious dari bahasa Latin artinya teman, berteman atau bergaul. Sedangkan 

Logos dari bahasa Yunani yang artinya kata tau perkataan atau pembicaraan, 

membicarakan atau memperbincangkan teman bergaul. Maka disinilah 

muncul pemahaman bahwa sosiologi sebagai ilmu pengetahun tentang 

pergaulan hidup bersama manusia lebih populer disebut masyarakat (Buddy 

                                                           
4
Abuddin Nata, “Metodologi Stuty Agama” (Cet. XI ; Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 

2004), h. 46 

5
Ahmad Zarkasi, “Metodologi Studi Agama-Agama”. (Al-Adyan 11, No. 1 (Januari-Juni 

2016)) h. 3 
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L. Woring, 1983).
6
 Pendekatan ini memfokuskan pada cakupan golongan 

sosial yang berperan yang berhubungan dengan suatu perilaku, tradisi, 

kepercaaan dan interaksi sosial. 

d. Pendekatan Politik 

Pendekatan ini yaitu pendekatan yang berusaha untuk memahami 

peristiwa-peristiwa sejarah. Pada dasarnya politik itu adalah tabiat manusia, 

baik berupa aktivitas maupun perilaku yang bertujuan untuk mempengaruhi 

ataupun mempetahankan suatu tatanan masyarakat dengan mempergunakan 

kekuasaan.  

3. Metode Analisas Data 

Analisis data ialah sebagai upaya data yang sudah tersedia kemudian diolah 

dengan statistic dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam 

penelitian . Dapat ditarik kesimpulan bahwa metode analisis data ialah cara yang 

gunakan peneliti dengan melakukan analisis terhadap data dengan tujuan agar bisa 

menjawab rumusan masalah peneliti. 

Metode analisis data yang digunakan yaitu sebagai berikut : 

a. Heuristik 

Heuristik berasal dari kata Yunani, heuriskein yang berarti menemukan. 

Metode ini merupakan langkah awal yang dilakukan dalam melakukan penelitian 

sejarah dengan tujuan untuk berburu dan mengumpukan berbagai informasi (data) 

dan sumber yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam 

penelitian ini kita berusaha mencari dan menemukan sebuah jejak sejarah yang 

                                                           
6
Abd. Rasyid Masri, Mengenai Sosiologi (Suatu Pengantar) (Cet. I; Makassar-Gowa: 

Alauddin University Press, 2011) h. 1 
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dijadikan sebagai data yang terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer 

yaitu penelitian secara langsung dengan mewawancarai saksi sejarah atau 

menggunakan metode sejarah lisan, sedangkan sumber sekunder yaitu peneliti 

berusaha mendapatkan data secara tertulis yang digunakan dalam rangka untuk 

mencari suatu referensi diberbagai literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan 

dengan obyek penitian. 

b. Kritik Sumber 

Metode kedua yaitu kritik sumber dimana setelah kita mengumpulkan 

bermacam sumber selanjutnya menentukan otensititas (keaslian sumber) dan 

kredibilitas (tingkat kebenaran informasi) sumber sejarah. Oleh sebab itu sumber-

sumber tersebut harus dilakukan percobaan (diuji) terlebih dahulu. 

Kritik sumber sejarah ini dibagi dalam dua tahap yaitu kritik ekstern dan 

intern. Kritik ekstern yaitu untuk memperoleh sumber yang otentik. Tahap ini harus 

diuji dari segi fisik dengan cara melihat tentang masa dikeluarkannya dokumen serta 

tentang bahan (mareri) pembuatan dokumen itu sendiri. Sedangkan kritik intern yaitu 

tentang penilaian  terhadap kreadibilatas atau keterpercayaan atas kebenaran 

informasi yang termuat dalam sumber sejarah tersebut dengan cara membandingkan 

informasi dengan informasi yang termuat dalam sumber-sumber lain. 

c. Intepretasi 

Setelah sumber diuji, maka kita melangkah ke langkah selanjutnya yaitu 

interpretasi. Interprestasi yaitu menafsirkan fakta tentang sejarah dan merangkai fakta 

tersbut hingga menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Pada tahap ini 

dituntut kecermatan dan sikap objektif sejarawan, terutama dalam hal interpretasi 

subjektif terhadap fakta sejarah. Hal itu dapat dilakukan dengan mengetahui watak-
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watak peradaban, atau dengan kata lain kondisi umum yang sebenarnya dan 

menggunakan nalar yang kritis.
7
 

d. Historiografi 

Langkah terakhir yaitu historiografi. Historiografi merupakan aturan dalam 

penulisan, pemaparan, atau pelaporan suatu hasil penelitian sejarah yang telah 

dilakukan oleh seorang peneliti (Dudung Abdurrahman, 1999: 67).
8
 Historiografi 

adalah tahap penyusunan tentang fakta-fakta sejarah dan berbagai sumber yang telah 

diseleksi dalam sebuah penulisan sejarah. 

F. Tujuan dan Manfaat penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari beberapa permasalahan yang telah dibahas di atas, maka 

penulisan penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui tentang biografi Datuk ri Bandang. 

b. Untuk mengetahui peranan Datuk ri Bandang dalam penyebaran Islam di 

Gowa-Tallo 

c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penyebaran Islam di 

Gowa-Tallo 

2. Manfaat Penelitian 

                                                           
7
Abd Rahman Hamid & Muhammmad Saleh Madjid, “Pengantar Ilmu Sejarah”, 

(Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011) h. 50. 

8
M. Dien Madjid dan Johan Wahyudhi, “Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar” (Cet, II: Depok: 

Prenadamedia Group, 2018). h. 230-231. 
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Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, penulis berharap hasil dari penelitian 

ini dapat memberikan manfaat di antaranya sebagai berikut : 

a. Agar penulis dan pembaca dapat mengetahui biografi Datuk ri Bandang 

b. Agar penulis dan pembaca dapat memahami tentang proses masuknya Islam di 

Gowa-Tallo. 

c. Sebagai bahan kajian dan diskusi akademik mengenai Datuk ri Bandang dalam 

penyebaran Islam di Gowa-Tallo. 

d. Sebagai bahan referensi dan acuan bagi siapapun yang ingin mengetahui 

bagaimana proses penyebaran Islam yang dilakukan oleh Datuk ri Bandang di 

Gowa-Tallo. 

 

 



 

 

13 

 

BAB II 

BIOGRAFI DATUK RI BANDANG 

A. Keluarga dan Kelahiran 

Datuk ri Bandang yang bernama asli Abdul Makmur dengan gelar Khatib 

Tunggal lahir pada abad 16 di Kota Tangah dan merupakan seorang ulama dari Koto 

Tangah, Minangkabau yang menyebarkan Islam ke kerajaan-kerajaan yang ada di 

wilayah timur nusantara yaitu, kerajaan Luwu, kerajaan Gowa, kerajaan Tallo dan 

Kerajaan Gantaran (di Sulawesi) serta kerajaan Kutai (di Kalimantan) dan kerajaan 

Bima (di Nusa Tenggara). Atas jasa Datuk ri Bandang, agama Islam berkembangan 

dengan cepat di kalangan masyarakat Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan.
1
 

Datuk ri Bandang bersama dua orang saudaranya yang juga merupakan ulama, 

yaitu Datuk Patimang yang bernama asli Datuk Sulaiman dengan gelar Khatib Sulung 

dan Datuk ri Tiro  yang bernama asli Nurdin Ariyani dengan gelar Khatib Bungsu 

serta bersama salah seorang temannya yang bernama Tuan Tunggang Parangan 

dengan melaksanakan syiar Islam yang sejak kedatangannya pada penghujung abad 

ke-16 hingga akhir hayatnya ke kerajaan-kerajaan yang ada di Timur Nusantara pada 

masa itu.  

Datuk Tellue atau Datuk Tallua mereka kemudian membagi tugas dalam syiar 

Islam dengan membagi wilayah sasaran dakwahnya berdasarkan kondisi dan keahlian 

masing-masing. Datuk Ri Bandang ia pandai dalam ilmu Fiqih bertugas di Kerajaan 

Gowa-Tallo. Pada waktu itu, masyarakat di dua kerajaan tersebut merupakan 

pemegang teguh tradisi lama, seperti perjudian, minum ballo’, dan menyabung ayam. 

                                                           
1
J.Noorduyn, De Islamisering van Makassar, diterjemahkan oleh S. Gunawan, dengan judul, 

Islamisasi Makassar, (Jakarta:Bharata, 1972), h. 72. 
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Dengan demikian, perilaku masyarakat Gowa-Tallo dapat dikatakan bobrok secara 

moral. Maka, Datuk ri Bandang pun datang untuk mengubah akhlak tersebut dengan 

yang lebih baik, yakni akhlak sesuai ajaran Islam.
1
 Belakangan datuk ri Tiro dan 

Datuk ri Bandang juga menyiarkan Islam ke Kerajaan Bima, Nusantara.
2
 

Penerimaan Islam di Raja Gowa dan Tallo terjadi pada malam Jum’at 

tepatnya pada tanggal 22 September 1605 M bertepatan 9 Jumadil Awal 1014 H. 

Orang pertama yang menerima Islam yaitu Mangkubumi Kerajaan Gowa yang juga 

menjabat sebagai Raja Tallo yang bernama I Malingkang Daeng Manyonri dan 

kemudian mendapat nama Islam dengan nama Sultan Abdullah Awwaul-Islam. Pada 

saat yang sama Raja Gowa XIV, I Mangarangi Daeng Manrabia, juga menyatakan 

keislamannya yang kemudian diberi nama Sultan Alauddin.
3
 Setelah kerajaan Gowa-

Tallo maka menyerbarlah Islam di Sulawesi Selatan, seperti di Kerajaan yang 

tergabung dalam Tellupoccoe (Bone, Soppeng, Wajo) meski dengan berbagai 

perlawan dan pada akhirnya ditaklukkan dan menyerah hingga mereka masuk Islam 

serta menerima ajaran agama Islam. 

Setelah kerajaan Gowa-Tallo menjadi negeri yang berasakan Islam, maka 

karaeng Gowa menyerukan pula ke kerajaan yang dibawa kekuasaan pemerintahan 

guna untuk menyebarkan dan menerima Islam sebagai sebuah keyakinan dan menjadi 

azas negara. Dengan itu karaeng Gowa mengirim utusannya untuk menyampaikan 

seruannya. Dasar seruannya berdasar pada perjanjian yang telah disepakati secara 

                                                           
1
Rizem Aizid, “Sejarah Islam Nusantara” (Yogyakarta: DIVA Press, 2016) h. 204 

2
Nurdin dan Hasrul Maddini “Sejarah Dato Karama (Abdullah Raqie) Pembawa Islam dari 

Minangkabau ke Sulawesi Tengah” (Palu: IAIN Palu Press, 2018) h. 40 
3
Ahmad M. Sewang, “Islamisasi Kerajaan Gowa(Abad XVI sampai Adab XVII)” (Jakarta: 

Yayasab Obor Indonesia, 2005), h. 2 
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turun-temurun dan wilayah selayar merupakan bagian dari wilayah yang mendapat 

seruan tersebut. 

Datuk ri Bandang melakukan syiar agama hingga akhir hayatnya. Makam 

beliau terletak di Jalan Sinassara, kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo arah 

Utara kota Makassar. Makam beliau selalu ramai dikunjungi oleh pengziarah 

khususnya menjelang bulan puasa Ramadhan yang datang dari berbagai daerah. 

Peristirahatan beliau kini berkembangan menjadi tempat wisata religi yang ramai 

dikunjungi oleh masyarakat. Setelah datuk ri Bandang pada abad 17 di ketahui bahwa 

ada seorang ulama Atas jasa Datuk ri Bandang, Islam menjadi agama mayoritas 

rakyat Gowa-Tallo pada awal abad ke-17. 

B. Pendidikan 

Pendidikan merupakan sebuah upaya untuk mengembangkan kecakapan 

individu, baik secara sikap maupun perilaku dalam bermasyarakat. Dalam hal ini 

mampu mempengaruhi seseorang untuk mengembangkan kecakapan sikap dan 

perilaku dalam diri sendiri dan bermasyarakat. Mengenai pendidikan, Datuk ri 

Bandang merupakan lulusan dari padepokan Giri Kedaton di Gresik yang didirikan 

oleh Sunan Giri. 

Sebelam Datuk ri Bandang menjadi tokoh sentral dalam pengislaman di 

berbagai daerah yang ada di Indonesia pada bagian Timur, beliau adalah santri Sunan 

Giri bersama dengan dua ulama lainnya yaitu Datuk Sulaiman dan Datuk ri Tiro. 

Dalam menuju jenjang pendidikan Datuk ri Bandang meninggalkan tempat 

kelahirannya yaitu Minangkabu menuju Riau kemudian ia menyeberang ke Johor. Di 

Riau bersama dengan kedua ulama tersebut, mereka belajar mengenai tentang budaya 

masyarakat Sulawesi Selatan dari para pelaut Bugis-Makassar. Setelah itu Datuk ri 
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Bandang singgah dan berguru kepada Wali Songo, khususnya Sunan Giri, di Tanah 

Jawa. 

Sunan Giri memiliki peranan penting dalam pengembangan dakwah Islam di 

Nusantara dengan memamfaatkan kekuasaan, jalur perniagaan dan wadah pendidikan 

dalam dakwahnya serta berkat kesungguhan dalam mengembangkan sistem 

pendidikan yang berbasis persantren pada masanya. Santri yang dididiknya tidak 

hanya yang berasal dari Jawa saja, akan tetapi berasal dari beberapa daerah yang ada 

di Nusantara. Adapun pesantren saat ini dikenal dengan nama Pesantren Luhur 

Malang. Pengaruh politik dan kekuasaan Sunan Giri dalam menyebarkan Islam 

dimana Sunan Giri sebagai kepala wilayah suatu kekuasaaan politik dan tampak dari 

gelar Prabu Satmata yang disandangnya. Gelar Prabu menunjukka pada jabatan dan 

kekuasaan politk sedangkan Satmata adalah merupakan salah satu nama Dewa Syiwa 

yang menandai sebuah kekuasaan yang bersifat syiwais, ajaran yang paling banyak 

dianut masyarakat Majapahit kala itu. Kekuasaan politik pada Sunan Giri benar 

mengikuti pola kekuasaan yang berlaku pada zamannya yang ditandai dengan dua 

tempat utama yang berkaitan dengan keberadaannya sebagai penguasa, yakni bangsal 

dan puri. 

Para santri di Pesantren Giri dikenal sebagai penyebar Islam yang gigih di 

berbagai pulau, seperti Bawean, Kangean, Madura, Haruku, Ternate, hinggal Nusa 

Tenggara. Penyebar Islam ke Sulawesi Selatan yaitu Datuk ri Bandang dan dua 

saudaranya yang merupakan murid Sunan Giri yang berasal dari Minangkabau. 

Dalam keagamaan, beliau dikenal karena pengetahun yang luas dalam ilmu fikih. 
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Dikenal dengan keahlian terhadap ilmu fikih, Datuk ri Bandang bertugas 

untuk menghadapi masyarakat di Gowa dan Tallo yang dimana masyarakat masih 

kuat memegang tradisi lama, seperti perjudian, mabuk dengan minum ballo’ (tuak), 

dan menyabung ayam. Dalam kondisi masyarakat tersebut, Datuk ri Bandang 

menggunakan metode dakwah yang lebih menekankan pada masalah pelaksanaan 

hukum syariat. 

Melalui usaha yang dilakukan Datuk ri Bandang, beliau berhasil mengajak 

raja Tallo yang bernama I Mallingkaan Daeng Manyonri masuk Islam dan resmi 

menerima Islam pada tanggal 19 hari bulan Jumadil-awal 1014 Hijriah, pada hari 

Jum’at bertepatan dengan tanggal Masehi 22 September 1605 dan mendapat gelar 

Sultan Abdullah Awalul Islam dan raja Gowa I Manngarangi Daeng Manrabia 

dengan gelar Sultan Alauddin. 

C. Karir 

Di Sulawesi Selatan, ada beberapa lembaga pendidikan pesantren yang ada 

bersamaan dengan diterimanya Islam sebagai agama di Kerajaan Gowa-Tallo pada 

tahun 1605 – dinyatakan sebagai agama resmi kerajaan pada tanggal 9 November 

1607.
4
 Dengan diterimanya Islam sebagai agama kerajaan, rakyat Gowa-pun 

dinyatakan sebagai pemeluk agama Islam. Kerajaan orang Makassar inilah yang 

mengembangkan politik peng-Islam-an ke seluruh daerah Sulawesi Selatan. Datuk ri 

Bandang menjadi ulama yang mengajarkan agama Islam dikalangan kaum bangsawan 

Gowa. Didirikannya mesjid Kalukubodoa (Tallo-Gowa) sebagai pusat pengajian 

                                                           
4
Mattulada “Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan di Sulawesi Selatan” (Makassar: 

Hasanuddin University Press, 1998). h. 193 
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Islam yang dikunjungi oleh murid-murid selain berasal dari Gowa, juga dari segenap 

negeri-negeri Bugis-Makassar lainnya yang telah menerima agama Islam. 

Mesjid Kalukubodoa sebagai pusat pengajian adalah tempat Datuk ri Bandang 

mengajarkan agama Islam. Di pusat pengajian ini, yang dikembangkan adalah pokok-

pokok ajaran Islam yaitu ajaran syariat Islam yang sasarannya pada rukun Islam, 

rukun iman, tentang hukum-hukum seperti hukum wajib, harus, makruh, mubah dan 

haram, tentang hukum perkawinan, pewarisan dan upacara-upacara hari besar Islam.
5
 

Dalam perkembangan Islam di Wajo, Raja Gowa mengirim Datuk Sulaiman 

untuk mengajarkan orang-orang Wajo tentang ajaran Islam. Datuk Sulaiman diserahi 

untuk menangani organisasi urusan sara’. Di kerajaan Wajo pemerintahannya dibagi 

menjadi tiga bagian wilayah. Dari pembagian wilayah tersebut Datuk Sulaiman 

menunjuk seorang Khadi seluruh Wajo. Tiap bagian ditunjuk seorang pejabat sara’, 

dua orang bilal, seorang penghulu dan seorang amil. Setelah Datuk Sulaiman menata 

pemerintahan di Wajo yang bercorak agama Islam, atas izin dari Kerajaan Gowa 

Datuk Sulaiman berangkat ke Luwu, kemudian tempatnya digantikan oleh Datuk ri 

Bandang dan kemudian diangkat menjadi Khadi di Kerajaan Wajo. 

Datuk ri Bandang ke Luwu atas permitaan Arung Mato Wajo ke Raja Gowa 

untuk mengirim ulama lain sebab Datuk sebelumnya yaitu Datuk Patimang telah 

meninggal dunia. Sepeninggal Datuk Patimang, maka diutuslah Datuk ri Bandang ke 

Luwu dan setelah cukup setahun, Datuk ri Bandang memegang jabatan kadhi di 

Luwu dilaksanakan peringan maulid nabi di masjid besar. 

                                                           
5
Mattulada, dkk, “Agama dan Perubahan Sosial” (Jakarta: CV. Rajawali, 1983) h. 238 
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BAB III 

PROSES MASUKNYA ISLAM DI GOWA-TALLO 

A. Masyarakat Gowa-Tallo Sebelum datangnya Islam 

Masyarakat Gowa-Tallo sebelum masuknya Islam telah mengenal dan 

menganut sebuah kepercayaan, yaitu kepercayaan asli yang dimana mengenai paham  

dogmatis yang terjalin dengan adat istiadat hidup dari berbagai macam suku bangsa, 

terutama pada suku bangsa yang masih terbelakang. Pada pokok kepercayaannya 

mereka merupakan tentang apa saja dari adat dan kebiasaan hidup yang mereka 

peroleh dari warisan nenek moyangnya secara turun temurun. Kepercayaan yang 

dimaksud pada umumnya yang bersifat animisme dan dinamisme. Kepercayaan 

Animisme merupakan suatu kepercayaan yang memuja roh-roh nenek moyang yang 

menurut mereka terdapat pada pohon besar, batu, sungai ataupun gunung. Sedangkan 

kepercayaan Dinamisme mempercayai bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau 

kekuatan yang dapat memperngaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusai 

dalam mempertahankan hidup, hal mana dalam pelaksanaan banyak dipengaruhi oleh 

ajaran hindu dan Budha.
1
 Dalam kepercayaan ini dapat dilihat dengan tiga bentuk 

yaitu kepercayaan terhadap arwah nenek moyang, kepercayaan terhadap dewa-dewa 

patuntung dan kepercayaan pada persona-persona jahat. 

Kepercayaan masyarakat Gowa terhadap arwah nenek moyang, dinyatakan 

dalam bentuk pemujaan terhadap kuburan dan tempat-tempat tertentu. Pemujaan ini 

diberikan terhadap kuburan orang-orang tertentu yang mereka anggap berjasa pada 

masyarakat baik karena mereka pernah memberi sumbangan dalam membangun 

                                                           
1
Susmihara “Masyarakat Madani (Kondisi Sosial Politik Komunitas Makassar Pada Masa 

Pemerintahan Sultan Alauddin, 1593-1639)” (Makassar:Alauddin University Press, 2011) h.76 
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pemukiman atau karena semasa hidup mereka dianggap sebagai tokoh rohaniawan 

dalam masyarakat.
1
 Mereka menganggap kuburan keramat dan arwah mereka dapat 

memberi berkah. Kepercayaan semacam ini berlanjut pada masa pasca-Islam dan 

masih dapat ditemukan dalam masyarakat Gowa sampai sekarang. Selain itu, mereka 

juga melaksanakan pemujaan terhadap tempat dan benda-benda tertentu yang 

dianggap sakral, seperti: batu naparak (batu datar), pohon kayu besar, gunung, sungai 

dan podi butta (tiang tengah sebuah rumah). 

Upacara-upacara yang berkaitan dengan kepercayaan pada kuburan, tempat-

tempat, benda-benda tertentu, dipimpin oleh seorang pinati. Fungsi pinati adalah 

untuk menjaga tempat-tempat sakral serta melayani upacata sesajen. Upacara sosial 

yang dilakukan oleh masyarakat setelah panen disebut upacara saukang. Tempat 

upacara biasanya dilaksanakan di posi butta atau kayuara (jenis pohon kayu besar). 

Kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus timbul dari kesadaran 

masyarakat animisme tentang jiwa atau souk yang menempati seluruh alam. 

Makhluk-makluk halus ada yang bersabat dengan manusia dan ada juga yang jahat. 

Makhluk halus yang jahat yang terdiri atas parakang, poppo, dan tujua. Makhluk-

makhluk halus tersebut sangat ditakuti, karena bisa mendatangkan penyakit dan 

kematian. Mereka bisa berubah bentuk menyerupai binatang, seperti kerbau, anjing 

atau berubah menyerupai keranjang.
2
 

Mengacu pada uraian diatas, maka sikap manusia terhadap tuhan dalam 

kepercayaan Gowa yaitu massoma (menyembah) atau makkasiwiyang (mengabdi) 

                                                           
1
Sewang, Ahmad M. Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI sampai Abad XVII. (Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2005) h. 47 

2
Sewang, Ahmad M. Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI sampai Abad XVII.  h. 45-50 
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kepadanya. Yang dimana dilakukannya berbagai ritual untuk memohon dan 

menyembah kepada benda-benda, pohon serta gunung yang mereka anggap keramat 

dan memilki kekuatan magic. 

B. Awal Masuknya Islam di Gowa-Tallo 

Masuknya Islam di Sulawesi Selatan belum ada angka pasti yang mencatatkan 

secara pasti mengenai ajaran Islam di kawasan ini. Namun menurut dan pandangan 

pada kalangan masyarakat Bugis dan Makassar Sulawesi Selatan yang berkembang, 

mereka menyebutkan bahwa agama Islam datang pertama kali ke kawasan ini pada 

awal abad ke-17. 

Dalam buku sejarah Gowa yang ditulis oleh Abd. Razak Daeng Patunru 

menjelaskan bahwa pada abad XVI M (1500-an) agama Islam sudah mulai 

berpengaruh di Kerajaan Gowa pada periode Raja Gowa X Tunipallangga Ulaweng 

(memerintah 1546-1565). Pada abad tersebut sudah banyak orang Melayu dari 

Pahang, Patani, Johor dan Sumatera, tinggal berdagang di kampung Mangallekana 

(Somba Opu).
3
 Pada masa raja Gowa ke XII yakni Manggorai Daeng Mammeta 

Kareng Bonto Langkasa Tunijallo (memerintah 1565-1590) telah menjalin kerjasama 

dan persahabatan dengan kerajaan di luar daratan Sulawesi Selatan antara lain dengan 

raja Mataram, raja Banjarmasin, raja-raja Maluku, raja-raja di Kepulauan Timur dan 

raja –raja Melayu (Johor, Malaka, Pahang, Balambang dan Patani). Raja Gowa XII 

sangat menghargai persahabannya dengan raja-raja Melayu yang umumnya telah 

memeluk agama Islam, dan salah satu wujud dari penghargaannya raja Gowa XII 

mendirikan mesjid untuk saudagar-saudagar muslim yang berlokasi di Mangallekana 

                                                           
3
Abd. Razak Daeng Patunru “Sejarah Gowa” (Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi 

Selatan, 1993) h. 16 
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dan dijadikan sebagai pusat kajian Islam bagi pedagang-pedang muslim yang datang 

ke kekerajaan Gowa di Makassar. 

Meskipun raja Gowa XII Manggorai Daeng Mammeta Kareng Bonto 

Langkasa Tunijallo tidak memeluk agama Islam namun ia sangat tertarik pada agama 

tersebut. Beliau tertarik dengan salah satu sebab pada agama Islam adalah selain 

karena orang-orang Islam sangat taat, juga karena pada tahun 1580 M. ia sangat akrab 

dengan seorang muslim yakni Sultan Ternate atau raja Ternate yang bernama 

Ba’abullah. Namun meskipun telah akrab dengan orang-orang muslim raja Gowa XII 

belum masuk Islam. Melihat tersebut, masyarakat Sulawesi Selatan tidak ada yang 

memeluk Islam sebelum rajanya lebih dulu memeluk Islam. Dalam hal ini dapat 

diartikan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan terutama suku Makassar tergolong 

dalam masyarakat yang sangat taat dan hormat kepada pimpinan ataupun 

pemerintahnya. 

Agama Islam di Sulawesi Selatan awal mulanya masuk di daerah Kota 

Makassar. Dimana Kota Makassar merupakan kota pantai yang sudah sangat terkenal 

yang di dalam terdapat bandar/pelabuhan sejak lama sebelum masuknya Islam. Jika 

ditelusuri bahwa dalam sejarah perkembangan Islam di Nusantara, maka ditemukan 

bahwa masyarakat pantai atau daerah-daerah pelabuhan laut merupakan wilayah 

pusat pengembangan Islam pada awal mula masuknya Islam di Nusantara. Di 

Nusantara Islam masuk pertama di daerah Aceh, dimana di Aceh khususnya Islam 

masuk pada mulanya mengikuti jalan-jalan dan kota-kota dagang pantai yang 

kemudian berulah menyebar ke daerah pedalaman. Di daerah pulau Jawa, awalnya 

Islam berkembang di daerah pesisir Utara disebabkan karena di pesisir Utara terdapat 
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dermaga atau pelabuhan yang cukup potensial sejak dahulu. Dilihat juga di wilayah 

Banten, Cirebon, maupun daerah gresik perkembangan Islam. Melihat Islam di 

Kalimantan, Islam awalnya berkembang juga berkembang di daerah pantai yaitu di 

Banjarmasin, di Maluku Islam berkembang di Ternate, dan di Sulawesi berkembang 

di Pantai yang ada di Makassar seperti yang dikemukakan di atas. 

Kedatangan Islam di Kota Makassar, ketika awal kedatangan para pedagang 

Melayu muslim. Kata Melayu ini dalam pengertian orang Makassar pada masa itu, 

tidak terbatas pada daerah Riau dan Semenanjung Malaka, tetapi juga seluruh pulau 

Sumatera hingga ketika Datuk ri Bandang datang di Makassar sebagai mubalig Islam. 

Islam masuk ke Sulawesi Selatan melalu pengaruh dari Kerajaan Ternate yang giat 

memperkenalkan Islam di sana. 

Kemudian Islam pertama kali diperkenalkan oleh para mubalig yang berasal 

dari Minangkabau, Sumatera Barat yang pada saat itu berada dalam bawah kekuasaan 

Kesultanan Aceh. Islam sebelum secara resmi diterima oleh raja Gowa dan Tallo ada 

petunjuk bahwa Islam sudah ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Gowa, melalui 

saluran perdagangan. Pada awal abad ke-16, saudagar-saudagar muslim yang berasal 

dari berbagai etnis, terutama Melayu dari Sumatera datang di Gowa dan menetap di 

suatu perkampungan yang disebut perkampungan Melayu, setelah jatuhnya Malaka 

ke tangan bangsa Portugis pada tahun 1511. 

Kedatangan Islam di Sulawesi Selatan di tandai dengan kedatangan tiga 

mubalig penyebar agama Islam yang berasal dari Sumatera. Ketiga mubalig tersebut 

yaitu Datuk Sulaiman, Datuk ri Bandang dan Datuk ri Tiro. Mereka datang dari 

Sumatera dan diutus secara resmi oleh penguasa kerajaan Aceh guna untuk 
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menyebarkan agama Islam di Sulawesi Selatan dan ada pula yang mengatakan bahwa 

ketiga Datuk tersebut datang disebabkan karena permintaan orang-orang Makasssar 

yang hatinya sudah tertarik pada Islam. Sasaran dakwah dari ketiga ulama tersebut 

adalah penguasa dalam hal ini raja yang disebut dengan pola top down, bukan kepada 

masyarakat umum. 

Dari beberapa sumber diatas dapat simpulkan bahwa suku Bugis-Makassar ini 

jauh sebelum datangnya ketiga Datuk dari Minangkabau tersebut, masyarakat yang 

ada di Sulawesi Selatan telah mengetahui sedikit banyaknya tentang agama Islam 

yang akan di sebarkan oleh ketiga datuk tersebut salah satunya yaitu Datuk ri 

Bandang. 

Untuk mengetahui perkembangan Islam, maka terlebih dahulu penulis akan 

menguraikan tentang saluran dan cara-cara islamisasi di Indonesia. Menurut Uka 

Tjadrasasmita, saluran dan cara-cara islamisasi di inonesia yang berkembang ada 

enam yaitu : 

1. Saluran Perdagangan 

2. Saluran Perkawinan 

3. Saluran Tasawuf 

4. Saluran Pendidikan 

5. Saluran Kesenian 

6. Saluran Politik.
4
 

Keenam saluran islamisasi tersebut akan diurakan secara jelas yaitu sebagai 

berikut : 
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1. Saluran Perdagangan 

Pada taraf pertama yang menjadi jalan masuk bagi Islam untuk ke Nusantara, 

sebagaimana banyak diberitakan dalam buku-buku sejarah, adalah jalur perdagangan. 

Hal itu sesuai dengan kesibukan lalu lintas perdagangan abad 7 M samoai abad ke-16 

M, perdagangan antara negeri-negeri dibagian Barat, Tenggara, dan Timur benua 

Asia dan di mana para pedagang muslim Arab, Persia, India turut serta mengambil 

bagiannya. Penggunaan saluran Islamisasi melalui perdagangan ini sangat 

menguntungkan, karena para raja san bangsawan turut serta dalam kegiayan 

perdagangan bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham, serta itu Islam 

tidaklah ada pemisahan antara pedangan dengan agamanya dan kewajibannya sebagai 

seorang muslim untuk menyampaikan ajaran kepercayaannya kepada pihak-pihak 

lainnya. Tome Pires berkenaan dengan saluran Islamisasi melalu perdagangan ini di 

pesisir pulau Jawa, Uka Tjandrasasmita menyebutkan bahwa para pedagan muslim 

banyak yang bermukim di pesisir pulau Jawa yang penduduknya ketika itu masih 

kafir. Para pedagang muslim berhasil mendirikan mesjid-mesjid dan mendatangkan 

mullah-mullah dari luar sehingga jumlah mereka berubah menjadi banyak dan 

karenanya anak-anak muslim itu menjadi orang Jawa dan kaya-kaya. 

2. Saluran Perkawinan 

Selain jalur perdagangan, jalur yang tidak kalah pentingnya dalam proses 

islamisasi di Nusantara adalah perkawinan. Cara ini terbilang cukup ampuh karena 

dari ikatan perkawinan itu sendiri sudah merupakan suatu kaitan lahir-batin, tempat 

mencari kedamaian di antara kedua individu. Dari kedua individu tersebut yaitu 

suami dan istri, mereka membentuk keluarga yang justru menjadi inti dari masyarakat 
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muslim. Saluran ini lebih menguntung apabila terjadi antara seorang saudagar, ulama 

atau dari golongan lainnya dengan anak seorang bangsawan atau seorang anak raja 

dan adipati. Ini lebih menguntukan karena status sosial ekonomi terutama politik raja-

raja, adipati-adipati dan bangsa-bangsawan waktu itu turut mempercepat proses 

Islamisasi. Hal ini dilakukan oleh para pedang muslim dengan menikahi para putri 

bangsawan. Dalam babad Tanah Jawi dicetitakan tentang perkawinan putri Cempa 

dengan seorang Raja Majapahit yaitu Brawijaya, sedang ayah putri Cempa adalah 

seorang misionaris muslim yang kawin dengan ibunya, anak raja Cempa yang semula 

bukan penganut Islam. Perkawinan yang dilakukanpun berlangsung secara islami, 

dengan terlebih dahulu mengucapkan dua kalimat syahadat. Dengan demikian, putri 

bangsawan yang menikah dengan pedang muslim secara otomatis telah memeluk 

Islam karena telah mengucapkan dua kalimat syahadat.
5
 

3. Saluran Tasawuf 

Saluran tasawuf juga merupaka salah satu saluran yang penting dalam proses 

Islamisasi. Saluran ini termasuk kategori yang berfungsi dan membentuk kehidupan 

sosial masyarakat Nusantara yang meninggalkan bukti-buktinya yang jelas pada 

tulisan-tulisan antara abad XIII dan XVIII. Hal ini berkaitan langsung dengan 

penyebaran Islam di Nusantara, memegang peranan suatu bagian yang penting dalam 

organisasi masyarakat kota-kota pelabuhan, dan spesifik tasawuf yang memudahkan 

penerimaan masyarakat-masyarakat yang bukan Islam kepada lingkungannya. 

Para pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi, mereka mengajarkan teosofi 

yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. 
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Mereka mahir dalam soal-soal magic dan mempunyai kekuatan-kekuatan yang dapat 

menyembuhkan. Dengan pengajaran tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada 

mereka atau pendudukan pribumi ataupun penduduk asli mempunyai persamaan 

dengan alam pikiran mereka sebelumnya yang menganut agama Hindu, sehingga 

agama baru yaitu agama Islam mudah dimengerti dan diterima. Persamaan tersebut 

bukan hanya pada alam pikiran pada umumnya saja tetapi juga pada gambaran ciri-

ciri yang dianggap mutlak. 

4. Saluran Pendidikan 

Penggunakaan jalur ini untuk menyebarkan Islam ke Nusantara yaitu dengan 

mendirikan pondok-pondok pesantren yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, 

kiai-kiai, dan ulama-ulama. Pesantren ini merupakan lembaga pendidikan yang 

gunakan oleh calon ulama, guru agama dan kiai mendapatkan pendidikan agama. 

Setelah menyelesaikan pendidikan di tempat tersbut, mereka pulang ke kampung 

masing-masing kemudian berdakwah ke tempat tertentu mengajarkan Islam. 

Pada pertumbuhan Islam di Jawa kita kenal dengan Sunan Ampel atau Raden 

Rahmat yang mendirikan pesantren atau pondok di Ampel Denta, Surabaya. Sunan 

Giri dikenal dengan pesantrennya sampai dengan ke daerah Maluku, dimana orang-

orang dari daerah itu, terutama Hitu, berguru kepada Sunan Giri, bahkan beberapa 

kiai yang berasal dari Giri diundang ke Maluku untuk menjadi guru-guru agama. 

Mereka ada yang dijadikan khatib, modin, kadi dalam masyarakat Maluku, dengan 

upah cengkeh. 

5. Saluran Kesenian 
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Penyebaran Islam melalui jalur ini yang dilakukan oleh Wali Sangan saat 

menyebarkan Islam di Tanah Jawa dengan mempertunjukkan seni dan budaya yang 

sangat disukai oleh masyarakat Jawa yaitu kesenian pertunjukkan Wayang. 

Dikatankan, Sunan Kalijga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan 

wayang. Sebagai upah untuk pertunjukan tidak minta apa-apa melainkan agar para 

penonton mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Selain dari pertunjukan 

wayang, media yang digunakan saluran ini dalam menyebarkan Islam di Indonesia 

yaitu dengan seni bangunan, seni pahat, seni tari, seni musik dan seni sastra. 

6. Saluran Politik 

Penyebaran dengan jalur ini dimana dalam hal ini, para penyebar agama Islam 

(ulama) terlebih dahuluu mengislamkan kaum bangsawan san para raja yang 

notabene memiliki struktur sosial tertinggi dalam measyarakat pribumi. Dengan 

berislamnya para raja dan kaum bangsawan tersebut, maka orang pribumi yang 

struktur sosialnya berada di bawah tingkatannya akan otomatis mengikuti raja mereka 

untuk memeluk Islam.
6
 

Di daerah Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rahkay masuk Islam 

setelah raja mereka memeluk Islam terlebih dahulu. Dari pengaruh politik raja sangat 

membantu untuk menyebarkan Islam di daerah tersebut. Disamping itu pula, baik itu 

di Sumatera dan Jawa maupun di Indonesia bagian timur, demi kepentingan politik, 

kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non Islam. Kemenangan-

kemenangan Islam banyak menarik penduduk kerajaan yang dulunya belum masuk 

Islam akhirnya memeluk Islam. 
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Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

saluran Islamisasi yang berkembang di Indonesia merupakan salah satu faktor dari 

proses perkembangan Islam di Sulawesi Selatan. Dilihat dari penjelasan diatas bahwa 

dengan proses Islamisasi di Sulawesi Selatan melalu proses Islamisasi dengan melalui 

saluran perdagang, tasawuf dan politik. Dari saluran perdagangan Islam masuk 

melalui para saudagar muslim, dan melalu saluran tasawuf yang bersifat mistik serta 

politik, sebelum rajanya masuk Islam rakyatnya pun tidak masuk Islam. 

Dalam perkembangan Islam di Sulawesi Selatan dilakukan berbagai usaha 

namun sebelum itu kita terlebih dahulu menengok sejarah pengislaman orang Bugis-

Makassar. Pada umumnya dipercaya bahwa agama Islam tersebar melalui jalur-jalur 

atau pola perdagangan. Para pedagang-pedagang yang sudah beragama Islam 

menyebarkan agama tersebut ke negeri-negeri yang penduduknya belum memeluk 

Islam. Agama Islam mula-mula tiba di negeri-negeri yang mempunyai pelabuhan 

niaga atau bandar yang ramai dikunjungi oleh pedagang-pedagang Islam. Pada 

pelabuhan-pelabuhan tersebut, peranan Syahbandar, baik yang berasal dari Arabia, 

maupun itu berasal dari Gujarat juga berperan besar dalam meletakkan landasan 

pengislam. 

Prof Dr. Mattulada dalam makalahnya yang berjudul “Islam di Sulawesi 

Selatan” bahwa  menjelang datangnya Islam di Sulawesi Selatan, terjadi ketegangan-

ketegangan politik antara kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar dimana masing-masing 

kerajaan dan persekutuan hidup masyarakat berusaha mempertahankan diri bebas dari 

pengaruh atau penguasa kekuatan-kekuatan yang bersengketa. Sebelumnya secara 

damai, pengaruh Islam sebelum ketegangan dan peperangan terjadi sudah mulai 
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masuk ke negeri-negeri Bugis. Raja Luwulah yang menerima Islam itu terlebih 

dahulu pada tahun 1603. 

Dari beberapa sumber keterangan yang diperoleh bahwa sebelum kerajaan 

Gowa di-Islamkan, beberapa daerah lain di Sulawesi Selatan ada lebih dahulu 

berhasil di-Islamkan, yakni Kerajaan Luwu, daerah Tiro (Bulukumba) dan Pulau 

Selayar. 

Dalam sejarah Sulawesi Selatan, Kerajaan Luwu dianggap sebagai kerajaan 

tertua, hal ini didasarkan pada sumber tertulis tertua menyebutkan tentang Luwu yaitu 

dalam naskah yang dikenal dengan nama Sure’ Galigo. Berdasarkan hal itu, Kedatuan 

Luwu diperkirakan muncul seitar abad ke X Masehi pada masa pemerintahan Batara 

Guru  yang juga dianggap sebagai manusia pertama dalam kepercayaan masyarakat 

Luwu (Bugis Kuno) dan berperan penting dalam membangun tatanan masyarakat  

dalam beberapa wilayah di Sulawesi Selatan dan kerap menghubungkan keturunan 

raja-rajanya berasal dari Kerajaan Luwu, serta dianggap sebagai bakal lahirnya 

kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan.
7
 

Islam pertama kali masuk ke wilayah kerajaan di Sulawesi Selatan melalui 

kerajaan Luwu. Pengislaman di Tanah Luwu memiliki karakteristik tersendiri
8
, yakni 

proses masuknya Islam datuk Luwu melalui dialog yang panjang dengan ketiga datuk 

dari Minangkabau yang berakhir dengan pemahaman yang baik terhadap ajaran Islam 

yang membuat datuk Luwu akhirnya mengucapkan syahadatain.
9
 Ketiga datuk 
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tersebut sebelum mengislamkan Tanah Gowa, mereka singgah terlebih dahulu ke 

daerah Luwu. Pada waktu itu Luwu diperintah oleh Datuk La Patiware’  Daeng 

Para’bung yang memerintah dari tahun 1585-1610 yang kemudian berhasil di-

Islamkan pada tanggal 15 Ramadhan 1013 (atau 4 Februari 1603 dua tahun sebelum 

Gowa di-Islamkan). Bagindan diberi gelar Arab, Sultan Muhammad Mudharuddin 

dan ketika mangkat diberi gelar Matinroe ri Ware. Datuk Luwu merupakan raja yang 

sangat di hormati karena dianggap sebagai kerajaan tertua dan merupakan tempat asal 

nenek moyang raja-raja Sulawesi Selatan sehingga kerajaan ini sebisa mungkin 

terlebih dahulu untuk di Islamkan oleh ketiga Datuk tersebut sebagai strategi dakwah 

mereka. 

Penerimaan Islam di Luwu berjalan dengan baik. Kepercayaan lama yang 

hidup dalam banyak sendi kehidupan masyarakat Luwu ternyata tidak bertentangan 

dengan keyakinan yang mereka anut sebelumnya. Meskipun hal itu tidak berarti 

bahwa agama Islam yang masuk sama dengan kepercayaan mereka sebelumnya, 

namun secara hakiki kepercayaan mereka pada satu dewata tidak banyak 

bertentangan dengan kepercayaan adanya Tuhan Yang Maha Esa. 

Setelah memeluk agama Islam, kepada Datuk Kerajaan Luwu, dimintai oleh 

ketiga Datuk tersebut supaya turut giat dan bekerjasama mengembangkan agama 

Islam di wilayah kekuasaannya. Datuk Luwu sangat setuju atas anjuran beliau, namun 

karena wilayahnya yang begitu luas serta kekhawatiran dalam menyebarkan Islam 

nanti berbenturan dengan orang Portugis dan Spanyol yang giat pula dalam 

menyebarkan agamanya, maka baginda menyarankan kepada ketiga Datuk tersebut 
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untuk menuju ke Kerajaan Gowa, yang memiliki kekuasaan dan kekuatan yang besar, 

suatu kerajaan yang disegani oleh bangsa-bangsa asing.
10

 

Ketiga mubalig tersebut mengikuti saran dari Datuk Luwu untuk menuju ke 

Gowa. Dalam pelayaran Khatib Tunggal atau Datuk ri Bandang dengan Kahtib 

Bungsu kembali dari Luwu menuju ke Gowa terjadi perselisih paham. Perselisihan 

tersebut muncul sehubungan dengan metode apa yag harus dilakukan dalam 

penyebaran agama Islam pada masyarakat agar mudah diterima. Keduanya tidak 

mencapai kesamaan paham, sehingga masing-masing berpisah dan menjalankan 

rencananya sendiri-sendiri. Khatib Bungsu singgah di Tiro sedangkan Datuk ri 

Bandang tetap terus menuju daerah Gowa. 

Penyebaran Islam di Sulawesi Selatan semakin kuat ketika kerajaan Gowa-

Tallo menerima Islam. Penerimaan Islam di Kerajaan Gowa-Tallo berdasarkan pada 

rekomendasi dari Datuk Luwu yang mengatakan bahwa yang ada di Luwu hanya 

kemuliaan saja sedangkan yang di Gowa-Tallo terdapat kekuatan. Sebagai kerajaan 

yang sangat berpengaruh pada saat itu, kerajaan Luwu dijadikan sebagai pusat 

penyebaran Islam untuk seluruh jazirah di Sulawesi Selatan. Penerimaan Islam di 

kerajaan Gowa-Tallo ditandai dengan diterimanya Islam oleh Raja Gowa ke XIV 

yakni I Mangarrangi Daeng Manrabia yang kemudian mendapat gelar Islam dengan 

nama Sultan Alauddin dan diterima pula Raja Tallo yang merangkap sebagai 

Tuma’bicara Butta atau Mangkubumi Kerajaan Gowa-Tallo yang bernama I 

Mallingkaang Daeng Mannyonri Karaeng Katangka yang mendapat gelar Sultan 

Abdullah Awalul Islam. Dalam Lontara Bilang Raja Gowa dan Tallo menuliskan 
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bahwa Islam resmi di terima pada malam Jum’at 9 Jumadil Awal 1014 H. Peristiwa 

penerimaan Islam di tandai dengan melakukan sholat jum’at secara berjamaah yang 

pertama kali di Tallo pada tangga l9 November 1607. 

Kerajaan Gowa-Tallo menerima Islam sebagai agama resmi kerajaan dan 

shalat jum’at pertama kali dilakukan di Tallo serta dilaksakan dua tahun setelah raja 

menerima Islam. Sholat jum’at yang diikuti oleh segenap lapisan masyarakat Gowa-

Tallo yang dilaksanakn pada tanggal 9 November 1607 bertepatan dengan 19 Rajab 

1016. Sholat jum’at tersebut memiliki arti penting dalam islamisasi di Sulawesi 

Selatan, karena setelah itu, Sultan Alauddin mendekritkan di hadapan jamaah bahwa 

kerajaan Gowa sebagai kerajaan Islam dan menjadikan kerajaannya sebagai pusat 

islamisasi di Sulawesi Selatan. 

Perkembangan Islam di Gowa-Tallo dimulai ketika agama diterima oleh 

masyarakat pada awal abad ke-17, yang ditandai dengan datangnya tiga orang 

mubalig dari Minangkabau. Ketiga mubalig tersebut yaitu Abdul Makmur Khatib 

Tunggal yang setelah dikuburkan di Tallo, lebih dikenal dengan sebutan Datuk ri 

Bandang; Sulaiman Khatib Sulung yang dikuburkan di desa Patimang dan lebih 

dikenal dengan Datuk Patimang; dan Abdul Jawab Khatib Bungsu yang wafat 

dikiburkan di Tiro Bulukumba dan lebih popoler di kenal dengan nama Datuk ri 

Tiro.
11

 

 

 

                                                           
11

Susmihara “Masyarakat Madani (Kondisi Sosial Politik Komunitas Makassar Pada Masa 

Pemerintahan Sultan Alauddin, 1593-1639)” (Makassar:Alauddin University Press, 2011) h. 101 
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C. Tantangan Yang dihadapi 

Jauh  sebelum datangnya agama Islam dan Kristen pranata keagamaan dan 

system kepercayaan masyarakat Sulawesi Selatan telah cukup mapan. Masyarakat 

Sulawesi Selatan telah menganut kepercayan yang ajarannya lebih menekankan pada 

aspek keruhanian-kejiwaan.
12

 Masyarakat Bugis-Makassar sadar bahwa dunianya 

terdiri dari dua aspek yaitu dunia yang nyata dan dunia yang tidak nyata atau tak 

nampak. Dunia yang tidak nampak yaitu dunia yang diluar jangkaun panca indranya 

dan mereka berkeyakinan bahwa di dalam dunia itu terdapat berbagai makhluk dan 

kekuatan alam yang tdak dapat dikuasai oleh manusia secara biasa, melainkan 

dengan cara yang luar biasa. 

Kepercayan Sulawesi Selatan yakni percaya dengan kepercayaan asli. Pokok 

kepercayaannya merupakan apa saja kebiasaaan atau adat hidup yang mereka 

dapatkan dari warisan nenenk moyangnya dan kepercayaan asli tersebut pada 

umumnya bersifah animisme dan dinamisme. Dengan adanya kepercayaan tersebut 

Datuk ri Bandang merasa tertantang dalam menyebarkan ajaran Islam. 

Dilihat dari kebiasaan masyarakat di beberapa daerah yang ada di Sulawesi 

Selatan yang banyak dipengaruhi oleh paham Animisme yang dimana mereka 

menganggap bahwa semua benda baik itu yang nyawa maupun tidak bernyawa 

mempunyai roh. Roh tersebut mempunyai kekuatan dan kehendak, ia bisa merasa 

senang dan bisa menjadi marah. Kalau ia marah ia akan dapat membahayakan bagi 

kehidupan manusia. Oleh karena itu keridhaannya harus dicari dan diusahkan supaya 

                                                           
12

Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas “Sejarah Islam di Sulawesi Selatan” (Makassar: 

Lamacca Press, 2003) h. 35 
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ia tidak marah dengan mereka memberikan ia makan, mengemukakan korban 

kepadanya dan ngatakan pesta khusus untuk dia (roh). 

Sekitar tahun 1575 Datuk ri Bandang telah menerima Islam dari Aceh dan tiba 

di Sulawesi Selatan pada pertama kalinya. Dalam upayanya dalam menyebarkan 

tentang ajaran Islam, beliau terhambat oleh berbagai hal seperti kegemaran 

masyarakat makan dendeng babi, hati rusa mentah yang dicincang dan disajikan 

dengan bambu dan darah (lawa’ dara), serta kebiasaan meminum tuak dan kemudian 

pindah ke Kutai, dimana dia lebih berhasil.
13

  

Dalam penyebaran Islam faktor ekonomi sangat mempengaruhi dalam 

penyebaran khususnya di Gowa dimana banyak diantara masyarakat Islam ingin 

terjun dalam membantu umat Islam lainnya dalam menyebarkan agama Islam, 

namun dalam pikiran mereka sekaligus merupakan hal utama mereka yaitu masalah 

mengenai kebutuhan hidup mereka hingga akhinya mereka tidak bisa ikut secara 

aktif dalam penyebaran agama Islam ke berbagai daerah yang ada di Gowa. 

Selain dari itu faktor pendidikan masuk dalam penghambat dalam proses 

penyebaran Islam di Gowa sebab bagaimana pun yang dibutuhkan dalam penyebaran 

agama Islam memerlukan kepintaran dan saran, maka dengan jalan pendidikan yang 

dapat menunjang.
14

 

Dalam hambatan tersebut, Datuk ri Bandang mengatasinya dengan cara 

dimana beliau tidak mendesakkan Islam dilakukan secarah kafah. Dalam kebijakan 

                                                           
13

Andi Wandi Hairuddin “Islamisasi Kerajaan Gowa Pada Abad ke XVI-XVII (Kajian 

Historio)” Skripsi (Parepare:IAIN Parepare,2019) h. 73-74 
14

Anita Rahayu “Peranan Datuk ri Bandang dalam Penyebaran Islam di Kerjaaan Gowa 

Tahun 1605-1611 M” Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassarr,2018) h. 58 
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Datuk ri Bandang dalam program islamisasi adalah beliau menghindari suatu 

perubahan yang bisa menggoyahkan sendi-sendi kehidupan sosial, dan dengan itu 

Datuk ri Bandang tidak melakukan pemberontakan pada struktur pemerintahan yang 

sudah ada, melainkan melengkapinya dengan memasukkan pranata atau lembaga 

Islam ke dalam struktur tersebut.
15

 Lembaga Islam yang dimaksud yaitu lembaga 

Sara’. 

Sara’ mempunyai pengertian lebih luas, yaitu menyangkut semua aspek 

ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW., baik yang berhubungan 

dengan pranta sosial yang mengatur hubungan antara sesama manusia maupun 

menyangkut masalah ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. 

                                                           
15

Ahmad M. Sewang, “Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI sampai Abad XVII)”(Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia,2005) h. 134  
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BAB IV 

DATUK RI BANDANG DALAM MENYEBARKAN ISLAM GOWA-TALLO 

A. Peranan dalam Menyebarkan Islam di Gowa-Tallo 

Datuk ri Bandang pada awalnya berdakwah di Makassar tepatnya pada 

Kerajaan Gowa yang ada di Sulawesi Selatan, namun pada saat itu situasi dan 

kondisi masyarakat yang belum memungkinkan untuk berdakwah maka Datuk ri 

Bandang pergi ke Kutai (Kerajaan Kutai, Kalimantan) dan melaksanakan syiar Islam 

bersama dengan temannya yang bernama Tuan Tunggang Parangan di kerajaan 

tersebut. Namun pada akhirnya Datuk ri Bandang kembali ke Makassar yaitu Gowa 

karena melihat situasi dan kondisi masih juga belum kondusif. Tuan Tunggang 

Parangan yang sebelumnya bersama Datuk ri Bandang ke Kutai akhirnya ia tetap 

bertahan di Kutai dan pada akhinnya berhasil mengajak Raja Kutai (Raja Mahkota) 

berserta dengan seluruh petinggi kerajaan untuk masuk Islam. 

Datuk ri Bandang kemudian kembali lagi ke Makassar. Beliau bersama 

dengan dua saudaranya yaitu Datuk Patimang dan Datuk ri Tiro untuk menyebarkan 

agama Islam di Sulawesi Selatan, namun mereka tidak langsung menyebarkan agama 

Islam melainkan mereka mencari tahu atau mencari informasi dan memasang strategi 

bagaimana cara terbaik mereka dalam melakukan misi. Mereka mendapatkan 

informasi dari pada pedagang Melayu dan memantapkan mereka untuk memutuskan 

menyebarkan Islam di kerajaan Luwu. Pada saat itu penguasa Datuk Luwu ialah La 

Patiware (1585-1610), setelah melalui dialog yang panjang, akhirnya Datuk Luwu 

memutuskan untuk menerima agama Islam dan berhasil di Islamkan pada 15 

Ramadhan 1013 (4 Februari 1603) serta diberi nama Islam Sultan Muhammad 



38 

 

 

Mudharuddin. Setelah berhasil mengislamakan Datuk Luwu, kemudian ketiga 

mubalig bertolak ke kerajaan Gowa untuk mengembangkan Islam, namum sebelum 

mereka memutuskan untuk melanjutkan misinya ke kerajaan Gowa, mereka minta 

kepada Datuk Luwu untuk ikut serta membantu dalam menyebarkan agama Islam. 

Datuk Luwu akhirnya menerima dan tidak menafikan bahwa ia tentu saja akan 

membantu, namun karena wilayahnya yang begitu sangat luas, maka hal tersebut 

terasa sulit dan oleh karena itu, Datuk Luwu menyarankan agar melanjutkan 

perjalannnya ke Gowa-Tallo karena kedua kerajaan itu memiliki kekuatan. Ketiga 

mubalig tersebut berangkat dengan tujuan masing-masing dengan cara mereka 

membagi wilayah syiarnya sesuai dengan keahlian yang mereka miliki, situasi dan 

kondisi serta budaya yang ada pada masyarakat suku Bugis-Makassar yang ada di 

Sulawesi Selatan ketika itu. Dengan pembagian syiar mereka, maka Datuk ri 

Bandang yang ahli fikih berdakwah di Kerajaan Gowa dan Tallo dan Datuk ri 

Patimang yang ahli tentang tauhid ia melakukankan syiar Islam di Kerajaan Luwu 

sedangkan Datuk ri Tiro yang ahli tasawuf ia melakukan syiar di Tiro dan 

Bulukumba. 

Datuk ri Bandang merupakan ulama yang pertama kali memperkenalkan 

orang Makassar dengan Islam. Datuk ri Bandang disebutkan berperan 

memperkenalkan ajaran Islam kepada Raja Tallo dan Raja  Gowa di awal Abad ke-

17. Pada Lontara Bilang Raja Gowa dan Tallok dalam naskah Makassar dituliskan 

bahwa pada tanggal 9 Jumadil Awal 1014 H/ 22 September 1605 kedua raja 

bersaudara memeluk agama Islam.
1
 Selain sebagai ulama penyebar Islam di Makassar 

                                                           
1
Kamaruddin, dkk “Lontara Bilang Raja Gowa dan Tallok dalam Naskah Makassar”(Ujung 

Pandang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985/1986) h. 8 dan 87 
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beliau juga sekaligus menjabat sebagai Kadi (daengta kaliya) yang merupakan 

pemimpin tertinggi lembaga syara’ di Kerajaan Gowa yang pertama. Dan disamping 

itu beliau juga menjadi penasehat sembaya di bidang keagamaan.
2
 

Setelah raja Gowa-Tallo memeluk agama Islam, agama baru tersebut 

dimaklumkan sebagai agama resmi kerajaan, maka kedua kerajaan kembar itu 

menjadi pusat penyiaran Islam dan memegang peran penting dalam mengembangkan 

agama Islam ke seluruh daerah, bahkan sampai keluar daerah Sulawesi Selatan.  

Sebagai pusat islamisasi di Sulawesi Selatan, kerajaan Gowa 

bertanggungjawab untuk mensosialisasikan Islam ke dalam kehidupan masyarakat di 

daerah-daerah yang berada di bawah pengaruhnya. Karena itu, Sultan Alauddin 

mempersiapkan pembinaan Islam di daerah-daerah. Ketika Arung Matoa Wajo, La 

Sangkuru Patau, Sultan Abdurrahman, meminta keoada baginda agar mengirim 

seorang anreguru (ulama) untuk mengajarkan agama Islam di Wajo, maka Sultan 

Alauddin mengutus Datuk Sulaiman sebagai Kadi di Wajo dan kemudian digantikan 

oleh Datuk ri Bandang dan ada dua kebijakan yang dilankan Datuk ri Bandang di 

Wajo.
3
 Pertama, berusaha menghindari pertentang antara adat dan sarak dengan 

membuat sebuah piagam yang disebut dengan piagam sarak, yaitu: persetujuan antara 

adat dan sarak, sarak menghormati adat, adat memuliakan sarak, adat dan sarak 

tidak saling membatalkan putusan. Kalau adat tidak dapat memutuskan suatu perkara, 

adat bertanya pada sarak. Kalau sarak tidak dapat memutuskan suatu perkara, sarak 

bertanya kepada adat. Keduanya tidak akan keliru dalam keputusan. Kedua, 

                                                           
2
Ahmad M Sewang dan Wahyuddin G, “Sejarah Islam di Indonesia I” (Makassar: Alauddin 

Press,2010) h.74-75 
3
Ahmad M Sewang dan Wahyuddin G, “Sejarah Islam di Indonesia I” (Makassar: Alauddin 

Press,2010) h.75 
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menetapkan peraturan baru tentang pejabat atau aparat sarak. Diantara jasa 

monumental dari Datuk ri Bandang adalah keberhasilan meletekkan dasar keserasian 

antara adat dan sarak, sehingga memudahkan mensosialisasikan ajaran Islam dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Pengembangan agama Islam dapat segera diterima orang terutama karena 

sebelum Islam menjadi agama resmi kerajaan Gowa, pernah raja-raja mengadakan 

suatu perjanjian (Ulu ada’), yang merupakan “Ikrar bersama” yang berbunyi : 

“Bahwa barang siapa (di antara raja-raja itu) ada menemukan sesuatu jalan yang lebih 

baik, maka yang menemukan jalan itu berkewajiban memberitahukan pula kepada 

raja-raja lainnya yang turut berirkar pada perjanjian tersebut”.
4
 Usaha ini mendapat 

tantangan dari beberapa kerajaan, terutama kerajaan yang bergabung dalam 

persekutuan Tellupoccoe (Bone, Soppeng dan Wajo). Setelah mengalami beberapa 

peperangan akhirnya Soppeng dan Wajo menyerah. Kerajaan Soppeng menyerah dan 

menerima Islam serta Wajo pada tahun 1610. Raja Bone merupakan raja terakhir dari 

aliansi Tellupoccoe yang menerima Islam setelah mengalami kekalahan perang pada 

tahun 1611, dan dengan masuknyak Islam Raja Bone, maka sebagian besar wilayah 

di Sulawesi Selatan telah memeluk agama Islam, kecuali Tanah Toraja.
5
 

Kerajaan Gowa dan Tallo menjadi negeri yang berazaskan Islam, maka 

karaeng Gowa menyerukan pada karaeng yang ada dalam wilayah pemerintahannya 

untuk menerima Islam sebagai sebuah keyakinan dan azas negara. Dengan maksud 

tersebut, maka karaeng Gowa mengirim utusan untuk menyampaikan seruannya. 

                                                           
4
Edward L. Poelinggomang, dkk., “Sejarah Perkembangan Kerajaan-Kerajaan di Sulawesi 

Selatan” (Makassar: BALITBANGDA,2003) h. 123 
5
Ahmad M Sewang “Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI sampai Abad XVIII)” (Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2005) h. 3 
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Seruan yang dikeluarkan berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati secara 

turun-temurun antara kekaraengan Gowa dengan kekaraengan lainnya bahwa barang 

siang yang menemukan suatu jalan kebenaran berjanji dan berkewajiban untuk 

menyampaikan kebenaran itu kepada rakyatnya. Selayar dalam hal ini kekaraengan 

Gantarang merupakan wilayah yang mendapat seruan tersebut.
6
 Seruan yang 

disampaikan ke karaengan Gantarang diterima dengan baik dan rakyaknya. 

Diterimanya disebabkan karena dua faktor yaitu pertama, seruan tersebut merupakan 

perintah dari karaeng Gowa yang merupakan junjungan yang harus dihormati dan 

dilaksanakan perintahnnya dan kedua yaitu karaeng Gantarang bersama dengan 

rakyatnya terlebih dahulu telah mengenal dan menerima ajaran Islam sebagai agama 

resmi kekaraengan. 

B. Upaya dalam Menyebarkan Islam di Gowa-Tallo 

Pada abad XVI penghujung, Kerajaan Aceh yakni Raja Sultan Iskandar Muda 

mengutus tiga datuk yang berasal dari Minangkabau sebagai ulama yang berperan 

penting dalam Islamisasi di Sulawesi Selatan. Tidak dapat dipungkiri pula yang 

menjadi alasan atas lahirnya hubungan antar Aceh dengan Sulawesi Selatan. Pada 

saat itu semua kerajaan di bawah pengaruh kerajaan Kesultanan Turky Usmaniyah 

dan pada saat itupula penghargaan atau tanda yang diberikan untuk seorang raja yaitu 

Sultan. Kerajaan Aceh merupakan salah satu kerajaan di bawah pengaruh Turky 

dimana pada saat itu kerajaan Aceh mampu menguasai Nusantara dalam keadaan jaya 

sehingga mampu mengutus ulama-ulamanya untuk menyebarkan agama Islam ke 

daerah-daerah yang ada diluar kerajaan Aceh. Maka dari itu kerajaan Aceh mengutus 

                                                           
6
Firmansyah “Selayar dan Pergerakan A.G.H. Hayyun” (Makassar:Pustaka Sawerigading, 

2015) h.36 
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tiga Datuk yakni Datuk Patimang, Datuk ri Tiro dan Datuk ri Bandang khusus untuk 

menyebarkan agama Islam di Sulawesi Selatan. 

Ketiga datuk menyebarkan Islam dengan daerah yang berbeda sesuai dengan 

kelebihan yang mereka miliki. Datuk ri Bandang yang ahli ilmu fikih menyebarkan 

agama Islam ke Kerajaan Makassar yang dimana masyarakat pada saat itu marak-

maraknya melakukan perjudian, sabung ayam serta mabuk-mabukan. Dalam 

menghadapi masyarakat demikian, metode dakwah yang dipakai Datuk ri Bandang 

lebih menekankan pada masalah pelaksanaan hukum syariat.  

Setelah raja Tallo resmi masuk Islam, nama beliau berganti menjadi Sultan 

Abdullah Awwalul Islam, dan tidak berhenti sampai disitu, maka dirinya pula 

berupaya mengajak Raja Gowa yakni I Mangngarangi Daeng Manra’biya masuk 

Islam, usaha tersebut berhasil sebab tidak berselang lama Raja Gowa masuk Islam 

dan namanya berganti menjadi Sultan Alauddin. Setelah kedua kerajaan masuk Islam 

maka Gowa-Tallok berfungsi sebagai pusat penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. 

Proses pengislaman yang dikenadalikan dari Gowa berlangsung pada tahun 1605-

1612 M. 

Islamisasi di Gowa oleh Datuk ri Bandang pada awalnya beliau bertindak 

langsung sebagai guru bagi raja serta keluarga kerajaan di istana Gowa. Datuk ri 

Bandang meminta izin kepada Raja Gowa untuk mendirikan masjid I Kaluku Bodoa 

untuk memperlancar penyebaran Islam dan di masjid tersebut Datuk ri Bandang  

menyampaikan agama Islam dengan fokus pada aspek syariah yakni mengenai 

tentang rukun Islam, rukun iman, hukum waris, hukum perkawinan dan hari-hari 

besar Islam. 
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Datuk ri Bandang setelah mengislamkan raja Gowa-Tallo, beliau melanjutkan 

perjalanan kewilayah timur Nusantara. Dalam perjalanan beliau, ia singgah di 

kepulauan Selayar dimana Selayar merupakan salah satu wilayah kekuasaan Gowa 

yang diperoleh pada masa pemerintahan raja Gowa ke X yakni Karaeng 

Tunipallangga Ulaweng. Pada saat Datuk ri Bandang menyiarkan agama Islam di 

kerajaan Gantarang Selayar, pemerintah dan masyarakat setempat nampaknya sangat 

tertarik dengan ajaran tersebut apalagi dengan adanya seruan dari raja Gowa yakni 

Sultan Alauddin, maka dengan hati yang ikhlas raja Gantarang Selayar yakni Karaeng 

Sultan Pangali Patta. Setelah di Islamkan maka Raja Gantarang Selayar mendapat 

gelar Sultan Pangalli Patta Raja, terus menyerukan kepada warganya agar mereka 

bersediah menerima Islam sebagai agama resmi kerajaan dan seruan tersebut 

nyatanya mendapat sambutan yang baik oleh masyarakat Selayar. 

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Penyebaran Islam di Gowa-Tallo 

1. Faktor Pendukung 

Sulawesi Selatan terdapat beberapa kerajaan, yang salah satunya yaitu 

kerajaan kembar yaitu Gowa-Tallo. Kerajaan kembar tersebut adalah kerajaan yang 

mula-mula menerima Islam sebagai agama resmi kerajaan. Raja Tallo I Malingkaang 

Daeng Nyonri, di samping sebagai raja Tallo, beliaupun merangkap sebagai 

Tumabbicara Butta atau Mangkubumi kerajaan Gowa. setelah memeluk agama Islam, 

beliau berganti nama Sultan Abdullah Awwalul Islam. Raja Gowa I Mangngarangi 
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Daeng Manrabia dengan gelar Sultan Alauddin, pada malam Jum’at 9 Jumadil Awal 

1014 H atau 22 September 1605 M.
7
 

Kedudukan raja di Kerajaan Gowa yang disebut “sombaya”, yang memiliki 

kekuasaan yang sangat luas. Rakyat Kerajaan Gowa memandang Sombaya sebagai 

istilah dewata yang “berdarah putih” yang merupakan anak keturunan Tomanurung 

sebelum terjadinya Islamisasi dan dipandang sebagai bayang-bayang Tuhan atau 

wakil Tuhan di bumi setelah islamisasi.
8
 Sombaya dianggap sebagai manusia mulia 

yang memiliki kalompoang sebagai sumber legitimasi kekuasaan, sehingga apapun 

kebijakan yang ditetapkannya, maka rakyat wajib menaatinya. 

Motivasi penerimaan Islam juga kemungkinannya karena atas 

dorongan/kesadaraan keagamaan yang dimana didasarkan pada kenyataan bahwa 

sebelum Islam resmi dijadikan sebagai agama kerajaan, makyarakat termasuk raja 

telah mengadakan kontak dengan orang-orang yang beragama Islam. Di samping itu 

pula pengalaman ajaran agama yang dilakukan oleh raja memberikan keyakinan 

bahwa agama yang diyakini (Islam) oleh raja betul-betul didasarkan oleh kesadaran 

agama.
9
 

Perkembangan Islam di kerajaan ini dimulai agama diterima oleh masyarakat 

pada wala abad ke-17, yang ditandai dengan datangnya tiga orang mubalig dari 

Minangkabau. Ketiga mubalig tersebut diutus oleh Sultan Aceh, mereka adalah 

Abdul Makmur Khatib Tunggal yang setelah meninggal dikuburkan di Tallo, lebih 

                                                           
7
Ahmad M Sewang dan Wahyuddin G, “Sejarah Islam di Indonesia I” (Makassar: Alauddin 

Press,2010) h. 71 
8
Ahmad M. Sewang “Peranan Orang Melayu Dalam Perkembangan Islam di Sulawesi 

Selatan” (Makassar: Alauddin University Press, 2013) h.111 
9
Susmihara “Masyarakat Madani (Kondisi Sosial Politik Komunitas Makassar Pada Masa 

Pemerintahan Sultan Alauddin, 1593-1693)” (Makassar: Alauddin University Press, 2011). h. 99-100 
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dikenal dengan gelar Datuk ri Bandang; Sulaiman Khatib Sulung yang berkubur di 

desa Patimang dan lebih dikenal dengan Datuk Patimang dan Abdul Jawad Khatib 

Bungsu yang wafat di Tiro Bulukumba yang lebih dikenal dengan Datuk ri Tiro. 

10
Dan pembawa Islam di Makassar adalah Datuk ri Bandang yang dikenal sebagai 

ahli fikih. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dari 

penyebaran Islam di Gowa-Tallo yaitu kalangan penguasa yaitu raja yang dimana 

setelah rajanya menerima Islam maka rakyat akan mengikuti rajanya. Selain raja, 

faktor kesadaraan agama dan ketiga muliag islam di terima di Gowa-Tallo. 

2. Faktor Penghambat 

Daerah Sulawesi Selatan dan kerajaan Gowa secara khsusunya sebelum abad 

ke-17 M, telah didatangi oleh para penyebar agama Islam, namum penguasa tidak 

menerima Islam sebagai agamanya sebelum adab tersebut. Abdul Makmur dengan 

dikenal dengan Datuk ri Bandang upayanya dalam menyebarkan ajaran Islam, beliau 

terhambat oleh beberapa hal seperti kegemaran masyakat dengan makan dendeng 

babi, hati rusa mentah yang dicincang dan disajikan dengna bumbu dan darah (lawa’ 

dara), serta kebiasaan meminum minuman keras seperti tuak. 

Islam diterima oleh kerajaan Gowa secara khusus oleh para penguasa 

setempat, nanti memasuki abad ke-17 M. Hal tersebut agak terlambat dibandingkan 

dengan daerah-daerah lainnya yang ada di Nusantara. Jika dibandingkan dengan 

kerajaan Islam di Sumatera di daerah Pasai yang telah menjadi kesultanan Islam sejak 

                                                           
10

Susmihara “Masyarakat Madani (Kondisi Sosial Politik Komunitas Makassar Pada Masa 

Pemerintahan Sultan Alauddin, 1593-1693)” (Makassar: Alauddin University Press, 2011). h. 101 
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abad ke-13 M., kerajaan Islam di Maluku yakni Ternate pada abad ke-15 M., serta di 

Buton sejak akhir abad ke-15. Keterlambatan para penguasa setempat menerima 

Islam bahwa mereka memiliki budaya dalam berpegang tehuh kepada budaya 

kearifan lokal yang mereka miliki. 

Dapat penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam 

penyebaran Islam di Gowa-Tallo yaitu adanya kegemaran akan kebiasaan mereka pra 

Islam dan keteguhan masyarakat setempat berpedang kepada kearifan lokal mereka 

miliki. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Datuk ri Bandang yang memiliki nama asli Abdul Makmur dengan gelar 

Khatib Tunggal yang berasal dari Kota Tangah tepatnya Minagkabau. Beliau 

merupkan ulama yang menyebarkan agama Islam ke kekerajaan yang ada diwilayah 

timur Nusantara yaitu kerajaaan Luwu, kerajaan Gowa, kerajaan Tallok dan kerajaan 

Gantarang (di Sulawesi) serta kerajaan Kutai (di Kalimantan) dan kerajaan Bima (di 

Nusa Tenggara). Datuk ri Bandang Merupakan murid dari Sunan Giri, seorang wali 

dari Jawa Timur. Sunana Giri ini memilii peranan penting dalam penyebaran dakwah 

Islam di Nusantara dengan memanfaatkan kekuassa, jalur perniagaan dan wadah 

pendidikan dalam dakwahnya serta berkat kesungguhan dalam mengembangkan 

system pendidian yang bebasis pesantren pada masanya. Mengenai Datuk ri Bandang 

sebagai murid Sunan Giri memiliki pengetahuan yang luas dalam ilmu fikih. 

Sebelum masuknya Islam di Sulawesi Selatan, masyarakat menganut 

kepercayaan asli yaitu asli yang mereka peroleh dari nenek moyang mereka yakni 

kepercayaan yang secara umum dikenal dengan animisme dan dinamisme. Masuknya 

Islam di Sulawesi Selatan menurut pandangan kalangan Bugis dan Makassar yang 

berkembang merea menebutan bahwa agama Islam datang pertama kali ke kawasan 

ini pada awal adab ke-17 dan kemudian Islam di perkenalan oleh para mubalig yang 

berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat yang pada saat itu berada dalam dibawah 

kekuasaan Kesultaaan Aceh. Agama Islam di Sulawesi Selatan awal mulanya masuk 

di aerah Kota Makassar. Dimana Kota Makassar merupaan kota pantai yang sudah 

sangat terkenal yang diaman didalamnya terdapat bandar/pelabuhan sejak lama 
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sebelumnya masuknya Islam. Di kota Makassar terdapat kerajaan kembar yaitu 

Kerajaan Gowa-Tallok yang berhasil di Islam oleh Datuk ri Bandang. Nama sebelum 

kerajaan tersebut di-Islamkan, beberapa daerah lain Sulawesi Selatan ada lebih 

dahulu berhasil di-Islamkan yakni kerajaan Luwu, daerah Tiro (Bullukumba) dan 

Pulau Selayar. Dalam sejarah Sulawesi Selatan kerajaan Luwu dianggap sebagai 

kerajaan tertua dan diperkirakan muncur sekitar abad ke X M sebelum pada masa 

pemerintahan Batara Guru yang juga dianggap sebagai manusia pertama dalam 

kepercayaan masyarakat Luwu (Bugis Kuno). Pengislaman di tanah Luwu melalui 

dialog yang panjang dengna ketiga Datu dari iMinangkabau yang berakhir dengan 

pemahaman yang baik terhadap ajaran Islam yang membuat Datuk Luwu akhirnnya 

mengucapkan syahadatain.  

Penyebaran Islam di Gowa-Tallo mendapat hambatan dan pendukung baik itu 

dalam kerajaan maupun faktor dari luar. Faktor pendukung disini dapat dijadikan 

sebagai keuntungan bagi penyebaran agama Islam di Kerajaan Gowa. 

B. Implikasi 

Setelah penulis melakukan penelitian dan penelusuran sumber sejarah 

mengentai tentang  Datuk ri Bandang dalam segi biografi dan Penyebaran Islam di 

Gowa-Tallo pada abad ke-17, maka ada beberapa impliksi sebagai berikut : 

1. Dengan adanya skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan diskusi 

akademik tentang ulama yaitu Datuk ri Bandang dan peranannya terhadap 

penyebaran Islam di Gowa-Tallo pada abad ke-17. 
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2. Dengan adanya skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk 

mengetahui serta memahami tentang peranan ulama dalam menyebarkan 

Islam di Gowa-Tallo dalam hal ini Datuk ri Bandang. 

3. Dengan adanya skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk 

mengetahui ulama-ulama ataupun tokoh-tokoh penyebar agama Islam di 

Gowa-Tallo, yang dimana masih kurang literatur yang menuliskan tentang 

Datuk ri Bandang. 
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