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ABSTRAK 

Nama              : Hasriyodan 

Nim                 : 80100221092 

Judul               : Islamisasi Mambi abad 17 
_______________________________________________________________ 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tentang Islamisasi Mambi abad 
17 dengan tiga fokus utama. Pertama kondisi sosial politik keagamaan masyarakat 
Mambi  sebelum masuknya agama Islam; kedua, pola penerimaan agama Islam di 
Mambi; ketiga, kontribusi Islam terhadap pemahaman keagamaan. 

Untuk mengungkap dari peristiwa sejarah tersebut maka penulis 
menggunakan metode sejarah yang meliputi beberapa tahapan tahapan sebagai 
berikut, yaitu: heuristik atau pengumpulan data, kritik sumber, interpretasi dan 
Historiografi. Adapun pendekatan yang digunakan dalam dalam penelitian; 
historis, politik, agama, sosiologi. 

Hasil dari pada penelitian ini 1). kondisi sosial politik keagamaan sebelum 
Islam di Mambi bahwa agama yang menjadi kepercayaan masyarakat adalah 
Mappurondo atau Mappurondo. Mappurondo tidak dapat dilepaskan dari sosial 
politik dan budaya Mambi pra Islam. Jadi Mappurondo adalah kerangka aturan 
yang mengatur tata cara manusia dalam hidup bermasyarakat. Bermasyarakat 
dalam hal ini diatur mengenai hubungan manusia dengan sesama, alam semesta 
dan Sang Pencipta yang lazimnya disebut Dehata. Adapun aturan-aturan itu 
dirumuskan dalam Pemali Appa' Randanna ( empat larangan)Pemali Appa' 
Randanna ini adalah aturan tentang empat  ruas dasar siklus kehidupan manusia. 
2). Penerimaan Islam di Mambi abad 17 dibawa oleh seorang tokoh yang sangat 
luas pemahamannya terkait keagamaan. Masyarakat Mambi mengenalnya dengan 
nama Batua Muhammad Adil. 3). Kontribusi Islam terhadap pemahaman keagamaan 
hingga sekarang pamali Appa’ Randanna aturan yang mengikat masyarakat 
ditinggalkan. Kontribusi terhadap sosial politik hingga sekarang pemilihan pemimpin 
tidak lagi dilakukan secara monarki. 

Implikasi penelitian ini; pertama, dapat dijadikan sebagai catatan, 
dokuman, dan khazanah sejarah lokal yang berkaitan dengan kondisi sosial politik 
keagamaan masyarakat Mambi sebelum masuknya agama Islam serta bagaimana 
penerimaan Agama Islam di Mambi abad 17 dan kontribusi Islam terhadap 
pemahaman keagamaan, kondisi sosial politik dan budaya terhadap masyarakat 
Mambi. Kedua, dapat dijadikan sebagai rujukan akademik bagi siapa saja yang 
ingin menelusuri lebih lanjut terksit Islamisasi Mambi abad 17. 

 

Kata kunci: Islamisasi  Mambi  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Republik Indonesia menganut beberapa agama yang syah yakni, 

Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha, konghucu, dan beberapa aliran 

kepercayaan dan diyakini oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu pedoman 

hidup dalam pemahaman keesaan Allah. Seperti halnya dengan agama-agama 

lain, Islam di Indonesia, bahkan sampai di Sulawesi Salatan, tidaklah masuk dan 

diterima warga secara menyeluruh namun secara bertahap dan berangsur-angsur, 

para pedagang dari Gujarat (Negara-negara Arab di Timur Tengah) paling banyak 

berperan dalam penyebaran mula-mula mengenalkan, Agama Islam di Indonesia. 

Lalu kemudian dilanjutkan oleh pemimpin atau raja di wilayah tersebut. 

Islam masuk ke Daratan Sulawesi pada abad ke 16 dan mulai 

penyebarannya di seantero Sulawesi Salatan. Hal ini dikaitkan dengan kenyataan 

yang ada bahwa pada 1540, di Sulawesi Salatan, telah dijumpai pemeluk-pemeluk 

Islam terutama suku Bugis dan Makasar- dua suku ini mayoritas mendiami 

Provinsi Sulawesi Salatan. 

Di Sulawesi Salatan, kerajaan yang pertama memeluk Islam sebagai 

agama resmi kerajaan adalah Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo. Raja Gowa ke 

VIV, Baginda Imangngerangi Daeng Manrabia adalah pemeluk Islam yang 

pertama. Raja Gowa inilah yang kemudian dikenal Sultan Alauddin. 

Di Mandar terbentuk sebuah kerajaan besar yang dikenal dengan nama 

Arajang Balanipa yang bisa dibuktikan dengan Kerajaan Balanipa sebagai 

“kamaq” (ketua) dalam konfederasi Pitu Ulunna Salu (tujuh kerajaan di wilayah 

pegunungan) dan Pitu Baqbana Binanga (tujuh kerajaan di wilayah pantai), dan 

sistem pemerintahan Kerajaan Balanipa pada saat itu dilakukan secara demokratis 
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dengan melalui perundingan Adaq (petua empat wilayah) yaitu Napo, Samasundu, 

Mosso dan Todang-todang. Sebagaimana ungkapan raja pertama Balanipa I 

Manyambungi alias To Dilaling mengatakan bahwa. 

Madondong duang bongi anna mateaq, da mupajari maraqdia, mau 
anaqu, mau muaq tania, tonamaq asayangngi litaq, mauq masuangi pulu-
pulunna, matoqdori kedona, apaq iyamo tuqu ditingo, namaruppu-ruppu 
banua. 

Artinya: Besok atau lusa bila saya telah meninggal, janganlah engkau 

mengangkat seorang raja kendatipun anak atau cucuku, kalau bukan orang yang 

akan menyayangi negeri kalau tutur katanya tidak senonoh, kalau tingkah lakunya 

kaku dan kasar. sebab orang yang seperti itulah yang akan menghancurkan 

negeri.
1
 

Adapun istilah “Arajang” atau kerajaan dikenal pada masa Manyambungi. 

Anak dari Puang Digandang dan Tobittoeng yang menjadi raja atau Mara’dia. 

Pada masa itulah pucuk tertinggi dalam Kerajaan Balanipa disebut “Arajang” 

Balanipa, sekaligus Manyambungi menjadi raja pertama dalam sejarah Kerajaan 

Balanipa. Adapun sistem pemerintahanya  masih menganut hukum Bala Tau. 

Hukum inilah yang menjadi pijakan hukum sah Imanyambungi dalam 

melaksanakan pemerintahannya hingga berakhir ketika ajaran Islam masuk di 

tanah Mandar. 

Posisi Kerajaan Balanipa dalam konfederasi Pitu Ulunna Salua (tujuh 

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

wilayah pantai). Sebagai kamaq (bapak/ketua) sekaligus sebagai pemeran pokok 

dalam sejarah perkembangan kerajaan- kerajaan di Pitu Ulunna Salua (tujuh 

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

                                                           
1
 Suradi Yasil, Thalib Banru, Naskah Awal Sejarah Polewali Mandar, (Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 2012), h. 25. 
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wilayah pantai). I Manyambungi, putra tomakaka Napo sebagai raja pertama pada 

Kerajaan Balanipa.
2
 

Berdasarkan peristiwa sejarah yang ada pada masyarakat  Pitu Ulunna 

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

kerajaan di wilayah pantai) awalnya perna menganut Animisme  yaitu 

berkeyakinan terhadap benda-benda atau tempat-tempat keramat. Mula-mula 

agama yang pertama masuk di Pitu Ulunna Salua (tujuh kerajaan di wilayah 

pegunungan) dan Pitu Baqbana Binanga (tujuh kerajaan di wilayah pantai) yaitu 

agama Hindu yang masih memiliki bekas seperti Pedupaan, Srigang atau alat 

penyembahan semacam tempat sesajen dan kasta manusia yang sampai saat ini 

masih kita dapat temukan. Dan dari agama Hindu inilah yang kemudian merekah 

berani memeluk agama Islam. 

Para penggali sejarah Mandar menyepakati bahwa masuknya agama Islam 

pada abad ke 17, pendapat ini berdasar pada saat mula Agama Islam masuk di 

Kerajaan Balanipa pada saat diperintah oleh Kakanna Pattang atau Daetta’ sebagai 

Mara’diyah raja keempat. 

Kemudian Agama Islam masuk di Tanah Mandar secara resmi dinyatakan 

oleh Raja Balanipa sang pemegang kekuasaan dari konfederasi 14 kerajaan 

dengan ini Raja Balanipa pada masa pemerintahan raja ke 17 yaitu Kakanna I 

Pattang alias Daetta Tummuane pada awal abad 17 atau tahun 1608 yang dibawa 

oleh penganjur agama Islam deri Kerajaan Gowa. Abdurrahim Kamaluddin 

pertama kali tiba di daerah Biring Lembang (Desa Tammangalle Kecamatan 

Balanipa Kabupaten Polewali Mandar) dan dia berhasil mengIslamkan Mara’dia 

                                                           
2
 Suradi Yasil, Thalib Banru, Naskah Awal Sejarah Polewali Mandar, h. 27. 
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Pallis yaitu Kanna I Cunnang atau daetta Cunnang ada juga yang menyatakan I 

Tamerus selanjutnya menuju ke pusat Kerajaan Balanipa yaitu Napo dan dia 

diterima dengan baik oleh raja kemudian berhasil mengIslamkan Raja Balanipa ke 

16 Kakanna I Pattang Daetta Tummuane.
3
 

Penyebaran Agama Islam di Mandar tidak mendapatkan kesulitan berat 

dikarenakan yang memeluk pertama Islam adalah kaum bangsawan sehingga 

tanpa ragu-ragu mengikutinya, karena bagi mereka kaum bangsawan adalah sosok 

teladan yang patut didengar dipatuhi segala perilaku dan tindakannya. Selain 

daripada itu pembawa Agama Islam di Tanah Mandar mengakomodir kebudayaan 

masyarakat setempat. Sehingga agama Islam yang disebarkan diterima dengan 

baik oleh masyarakat terutama dari pihak Kerajaan Balanipa yang berkuasa pada 

saat itu, karena metode yang digunakan adalah dengan lemah lembut serta 

bijaksana.  

Abdurrahim Kamaluddin nama yang tentunya  tidak asing lagi bagi 

masyarakat Islam di daerah Mandar pada umumnya dan masyarakat Balanipa 

khususnya. Sebab namanya telah terukir dalam sejarah Islamisasi di daerah 

Mandar.  

Ketika Islam di Pitu Bakbana Minanga telah berkembang maka 

penyebaran mulai dilakukan di Pitu Bakbana Salu atau penyebaran Islam di 

bagian pegunungan.  Masuknya Agama Islam di pegunungan tersebut tentunya 

membawa pengaruh dan perubahan-perubahan yang berarti dalam bidang 

keagamaan pra Islam, sosial politik dan kebudayaan. 

 

                                                           
3
 Anwar Sewang, Seputar tentang Kerajaan Balanipa di Bandar (Cet. 1; Mandar: 

Yayasan Maha Putra Mandar, 2006), h. 59. 
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Sehubungan Islamisasi di Mambi pada abad 17 tentunya sangat erat 

kaitannya dengan  awal masuknya Islam di Tanah Mandar yang diterima oleh 

pertama kali  Kerajaan Balanipa, Sebab Kerajaan Balanipa sendiri pada saat itu 

sebagai “kamaq” (ketua) dalam konfederasi Pitu Ulunna Salu (tujuh kerajaan di 

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

pantai). Sedangkan Mambi termasuk dalam tujuh kerajaan di wilayah 

pegunungan. Oleh sebab itu perlu  peneliti menjelaskan tujuh kerajaan yang 

bergabung dalam wilayah atau tergabung dalam konfederasi yaitu sebagai berikut. 

Pertama, persekutuan  “Pitu Ulunna Salu” yaitu Tabulahan, Aralle, Bambang, 

Mambi, Bulahan, Matangga,Tabang. Kemudian yang kedua persekutuan “Pitu 

Baqbana Binanga”antara lain kerajaan Balanipa, Sendana, Banggae, Pamboang, 

Tappalang, Mamuju, dan Binuang.4 

Dari uraian di atas maka masuknya Agama Islam atau terjadinya Islamisasi 

membawa banyak pengaruh perubahan dalam kebudayaan terutama dalam bidang 

sosial politiknya maka berdasarkan fenomena sejarah  yang  terjadi di atas 

membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Islamisasi Mambi abad 17, 

Bagaimana kondisi sosial politik keagamaan masyarakat Mambi  sebelum 

masuknya agama Islam serta bagaimana penerimaan Agama Islam di Mambi abad 

17 dan kontribusi Islam terhadap pemahaman keagamaan, kondisi sosial politik 

dan budaya terhadap masyarakat Mambi. 

Selain itu Islam yang ada di Mambi menarik untuk dibahas atau dikaji 

sebab dengan melakukan penelitian tersebut maka akan dapat  mengungkap 

                                                           
4
 Andi Depu. Adat IstiAdat Kerajaan Mandar, (Mandar: Yayasan Maha Putra Mandar, 

1970),h. 23. 
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bahwa adanya masyarakat Muslim di Mambi memang memiliki peranan yang 

sangat penting bagi masyarakat lokal yang ada di Mambi. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah  pokok yang 

dibahas adalah bagaimana struktur Historisitas federasi  Suku Mandar abad 17 

yaitu Pitu Ba’bana Minaga dan Pitu  Ulunna Salu sedangkan Mambi tergabung  

dalam wilayah Pitu Ulunna Salu oleh karena itu masalah pokok yang menarik 

untuk peneliti  tersebut dijabarkan dalam beberapa  sub masalah  sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi sosial politik keagamaan masyarakat Mambi  sebelum 

masuknya agama Islam? 

2. Bagaimana pola penerimaan Agama Islam di Mambi pada abad 17 M? 

3. Bagaimana kontribusi Islam terhadap pemahaman keagamaan, kondisi 

sosial politik dan budaya terhadap masyarakat Mambi pada abad 17 M 

hingga sekarang? 

C. Fokus dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

   Yang menjadi ruang lingkup pembahasan ini yaitu Islamisasi dengan 

berfokus pada;  pertama, menganalisis kondisi Mambi sebelum datangnya Islam. 

kedua penerimaan Islam di Mambi abad 17, dan yang ketiga kontribusi Islam 

terhadap Mambi. 

2. Deskripsi Fokus 

a. Islamisasi  

 Penulis perlu menjelaskan beberapa istilah penting yang akan menjadi 

kerangka kerja bagi penelitian ini, terutama judul yang menjadi landasan utama 

setiap pembahasan, yakni “Islamisasi di Mambi (Suatu tinjauan sejarah)”. Hal 
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ini dimaksudkan agar penelitian dan pembahasan tesis ini fokus dan terarah, 

serta untuk menghindari bias yang dapat merancukan uraian dan analisis. 

Islamisasi merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Islamisasi dalam 

pengertian penerimaan Islam, dapat berarti konversi dan perubahan sosial-

budaya. Dalam pengertian sosial-budaya, Islamisasi berarti perubahan yang 

terjadi secara adaptasi atau penyesuaian bertahap dari budaya pra Islam kepada 

budaya Islam. Mambi, pada zaman dahulu terdiri dari beberapa kerajaan, 

seperti kerajaan- kerajaan yang bergabung dalam federasi  Pitu Ba'bana 

Binanga Pitu Ulunna Salu dan kerajaan- kerajaan yang tergabung dalam 

federasi   Pitu Ba'bana Binanga atau kerajaan yang ada di pantai antara lain 

Kerajaan Balanipa, Sendana, Banggae, Pamboang, Tapalang, Mamuju, dan 

Binuang. Pitu Ulunna Salu atau kerajaan yang ada di dataran tinggi. Yaitu, 

Tabulahan, Aralle, Bambang, Mambi, Bulahan, Matangga,Tabang. Kemudian 

yang kedua persekutuan. 
5
Keberadaan kerajaan federasi Pitu Ulunna Ba'bana 

Minanga dan Pitu Ulunna Salu menarik untuk dikaji dan dianalisis, sebab ia 

menyajikan dinamika kehidupan tertentu terhadap sistem sosial-budaya dan 

politik masyarakatnya. 

b. Mambi 

Berdasar pada kutipan tersebut, Islamisasi di Mambi dapat dijelaskan 

sebagai suatu proses perubahan sistem sosial-budaya, dari keadaan masyarakat 

pra Islam, masa kedatangan dan penyebaran Islam, serta keadaan sosial-budaya 

masyarakat setelah dianutnya Islam. Sehingga dapat dikaji dan dianalisis 

proses konversi agama atau kepercayaan masyarakat Mamabi, melalui aktivitas 

Islamisasi berupa akulturasi dan adaptasi ajaran Islam terhadap keyakinan 

                                                           
5
 Andi Depu. Adat IstiAdat Kerajaan Mandar, (Mandar: Yayasan Maha Putra Mandar, 

1970),h. 23. 
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masyarakat pra Islam. Jadi, istilah “Islamisasi” dapat dipahami sebagai proses 

ajaran Islam dijadikan pedoman untuk menata kehidupan sosial-budaya di 

Mambi. Proses yang tidak berlangsung simultan (bersamaan/menyeluruh) 

melainkan secara bertahap dalam beberapa aspek, dan memerlukan waktu yang 

relatif lama. 

Mambi merupakan suatu bagian daripada “Pitu Ulunna Salu” yaitu 

persekutuan tuju kerajaan di Mandar. Kerajaan Mambi adalah kerajaan Suku 

Mandar,  Tomakaka sebagai raja. terletak di Kab. Mamasa,  provinsi Sulawesi 

Barat. Penelitian ini berfokus pada “suatu kajian historis” menunjukkan 

pendekatan yang penulis gunakan dalam pembahasan objek permasalahan. 

Dalam Penelitian ini, Peneliti memberikan batasan periode yaitu pada Abad  

ke-17 M. Karenanpada Abad tesebut terjadi proses Islamisasi di Mambi. 

D. Kajian Pustaka 

Demi membantu kelancaran penelitian atau hasil penelitian terdahulu 

dijadikan sebagai acuan utama beberapa sumber buku dan hasil peneliti atau riset 

dari para penulis. Kajian pustaka jalan untuk menemukan tulisan atau tahap dalam 

mengumpulkan literatur-literatur yang relevan atau berkaitan dengan penelitian 

ini. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memastikan bahwa permasalahan yang 

akan diteliti belum ada yang meneliti dan ataupun jika ada namun berbeda dengan 

peneliti yang akan dilakukan peneliti selanjutnya. Dalam pembahasan tesis ini, 

peneliti menggunakan beberapa literatur yang berkaitan dengan judul tesis yang 

ditulis sebagai acuan. Adapun literatur yang dianggap relevan dengan objek 

penelitian ini diantaranya: 

1. Ahmad M. Sewang, Seputar tentang Kerajaan Balanipa di Mandar, yang 

kemudian membahas tentang proses Islamisasi di Mandar Kerajaan 

Balanipa. Kita dapat melihat dalam bukunya  mengatakan bahwa Agama 
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Islam masuk di tanah Mandar secara resmi dan kemudian diterima oleh raja 

Balanipa yang kemudian pada saat ialah seorang pemegang kekuasaan dari 

konfederasi 14 kerajaan dengan ini Raja Balanipa pada masa pemerintahan 

raja ke IV yaitu Kakanna Pattang alias Daetta Tummuane pada awal abad 

XVII atau tahun 1608 yang dibawa oleh penganjur agama Islam deri 

Kerajaan Gowa. Dalam buku Ahmad M.Sewang, tentunya sangat relevansi 

dengan pelitian yang akan peneliti lakukan karna Islamisa Putu Ulunna salu 

dengan Islamisasi pitu Bakbana Minanga kedua sangat berkaitan. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Ahmad Ridha. dengan Tesis yang 

berjudul “Islamisasi Kerajaan Bone”, di UIN Alauddin Makassar tahun 

2013.
 

 Tesis  ini membahas tentang Kerajaan Gowa yang 

mengIslamisasikan Kerajaan tellumpoccoe pada abad XVII yang 

merupakan Kerajaan Bugis yang terbesar di Sulawesi Salatan yaitu 

Kerajaan (Bone, Soppeng dan Wajo). Berbeda halnya dengan penelitian  

yang akan penulis lakukan adalah dengan mengkaji proses Islamisasi 

Mambi abad 17. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sarman Sahuding. Dengan buku yang 

berjudul “PUS dan PBU dalam imperium sejarah:  sejarah dan kearifan 

rakyat Sulawesi Barat”, di Sulwesi Barat:  Murimuri Transmedia , 2008.
 
 

Buku  ini membahas tentang Pitu Bakabana Minanga dan Pitu Ulunna Salu 

karena memang alur cerita dan kajiannya lebih menekankan pertautan 

daerah. Berbeda halnya dengan penelitian  yang akan penulis lakukan 

adalah dengan mengkaji proses Islamisasi Mambi abad 17. 

4. Bahaking Rama, MengIslamkan Daratan Sulawesi Suatu Tinjauan 

MetodePenyebaran, yang membahas begitu mendalam terkait PengIslaman 

daratan SulawesiPada abad ke-17 Kerajaan Gowa menyebarkan Islam di 
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Mandar. Penyebaran Islam di Mandar oleh Kerajaan Gowa dilakukan 

secara damai, hal ini terjadi karena sebelum Islam disebarkan di Mandar, 

hubungan antara Kerajaan Balanipa dengan Kerajaan Gowa sangat baik dan 

akrab. Bukan hanya hubungan di bidang perekonomian dan kerja sama 

dibidang politik, tetapi juga terjalin hubungan kekeluargaan melalui 

perkawinan antar keluarga kerajaan. Penelitian sejarah tentunya  merupakan 

penelitian yang dilakukan secara nirpragmatis, dalam artian bahwa yang 

diteliti adalah peristiwa atau kejadian masa lampau. Maka perlu diingat, 

bahwa dalam penelitian sejarah tentu saja bukan aspek kurang atau lebih 

yang ingin dicari, akan tetapi  juga kemudian fakta yang harus diungkap. 

Dalam Penulisan  rangkaian peristiwa masa lampau dalam bentuk peristiwa 

atau kisah sejarah agar supaya kemudian dapat dipertanggung jawabkan 

secara ilmiah, harus dengan melalui  berbagai prosedur kerja sejarah.Secara 

sederhana penulisan sejarah akan dapat dijelaskan beberapa tahapan-

tahapan  kerja, yaitu heuristik, Kritik, Interpretasi dan historiografi.
6
 

5. Samiang Katu, Peta Islamisasisi dan Kristenisasi di Sulawesi Salatan yang 

kemudian membahas terkait Sosiologis- antropologis msyarakat yang 

menghuni Jazirah Salatan pulau Sulawesi, yang kemudian terdiri atas empat 

bagangsa yaitu sebagai berikut: yang pertama Suku Mandar, yang kedua 

Suku Toraja, yang ketiga Suku Bugis dan yang keempat terakhir yaitu 

Makassar. Dalam aspek kehidupan ada beberapa kesamaan juga perbedaan 

dari pada keempat Suku tersebut, baik dari segi nilai-nilai budaya-nya 

ataupun sistem kepercayaannya.
7
 

                                                           
6
 Helius Sjamsuddin, Metodologi Sejarah, (Yogyakarta: Ombak, 2007), h. 86 

7
 Samiang Katu, Peta Islamisasi dan Kristenisasi di Sulawesi Salatan (Makassar: 

Alauddin University Press, 2012), h. 1-2. 
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6. Edward L Poelinggomang dkk. Sejarah Sulawesi Salatan. 2004. Hasil 

penelitian ini menjelaskan bagaimana dinamika politik, sosial budaya 

masyarakat Sulawesi Salatan baik itus sebelum memeluk agama Islam 

Maupun Setelah memeluk Islam. Sehingga buku ini dianggap relevan untuk 

mengetahuai persitiwa sejarah yang terjadi di Sulawesi Salatan, termasuk 

Islamisasi di Mambi abad 17.  

7. Syamzan Syukur. Islamisasi Kedatuan Luwu Pada Abad XVII, 2009. Buku 

ini menjelaskan tentang kedatangan, penerimaan dan perkembangan 

keduatuan luwu sehingga di anggap relevan untuk diambil rujukan dalam 

penelitian ini. Berbeda halnya dengan penelitian  yang akan penulis lakukan 

adalah dengan mengkaji proses Islamisasi Mambi abad 17. 

8. Edward L. Poelinggoman dan Suriadi Mappangara, Sejarah Perkembangan 

Kerajaan- kerajaan di Sulawesi Salatan.
8
 Isi buku ini sangat relevan 

dengan pembahasan penulis karna selain membahas tentang perkembangan 

kerajaan- kerajaan di Sulawesi Salatan, juga membahas mengenai proses 

kedatangan dan penerimaan Islam, ulama, dan cara yang dilakukan dalam 

penyebaran Islam. Berbeda halnya dengan penelitian  yang akan penulis 

lakukan adalah dengan mengkaji proses Islamisasi Mambi abad 17. 

9. Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam Sulawesi Salatan,
9
 

Dalam buku ini diulas mengenai pendekatan dakwah yang dilakukan oleh 

Datuk ri Tiro, dan beberapa wilayah/daerah yang menerima Islam, Berbeda 

halnya dengan penelitian  yang akan penulis lakukan adalah dengan 

mengkaji proses Islamisasi Mambi abad 17. 

                                                           
8
  Edward L. Poelinggoman dan Suriadi Mappangara, Sejarah Perkembangan Kerajaan- 

Kerajaan di Sulawesi Salatan (Cet. I; Makassar: Balibangda Pemprov Sul-Sel 2003),h.13. 

9
 Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam Sulawesi Salatan (Cet. I; 

Makassar: Lamacca Press, 2003).h.21. 
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10. Christian Pelras, The Bugis, diterjemahkan oleh Abdul Rahman Abu, 

Hasriadi, dan Nurhady Sirimorok dengan judul Manusia Bugis,
10

  Buku ini 

merupakan hasil penelitian dia tentang suku Bugis. Pembahasannya dari 

berbagai aspek, mulai dari keberadaan orang Bugis berdasarkan bukti dan 

sumber data arkeologis serta epos dan teks sejarah, hingga keberadaannya 

di dunia modern. Salah satu uraian dalam buku ini, dipaparkan tentang 

keadaan masyarakat Bugis sebelum dan sesudah kedatangan Islam. 

11. Chehab, Asal Usul Para Wali, Susuhunan. dan Sultan di Indonesia.
11

 

Seperti judul buku ini, di dalamnya dijelaskan hubungan para penyebar 

Islam di Nusantara , mulai dari bagian Barat (Sumatera dan Jawa) hingga 

ke bagian Timur Nusantara Buku ini berisi pembahasan sistem 

kemasyarakatan di Sulawesi Salatan, sejarah kedatangan Islam, serta 

pengaruh Islam dalam sistem pangaderreng, ulasan pesan-pesan beberapa 

intelektual Sulawesi Salatan, seperti pesan Kajao Laliddo. Berbeda halnya 

dengan penelitian  yang akan penulis lakukan adalah dengan mengkaji 

proses Islamisasi Mambi abad 17. 

Beberapa tulisan tersebut merupakan survey awal. Tentu masih banyak 

lagi tulisan lain yang relevan dengan pembahasan tesis ini. Sepengetahuan penulis 

belum ada penelitian sebelum ini yang membahas secara khusus Islamisasi di 

Mambi. Semua tulisan hanya bersifat umum, sekilas tanpa ada uraian secara 

mendalam dan meluas. Demikian pula, karya tulis beberapa mahasiswa, hanya 

terfokus pada studi tokoh dan tradisi sosial-budaya masyarakat Islam di Mambi. 

                                                           
10

 Christian Pelras, The Bugis, diterjemahkan oleh Abdul Rahman Abu, Hasriadi, 

Nurhady Sirimorok dengan judul, Manusia Bugis (Cet. I; Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2005), 

h.20. 

11
 Chehab, Asal Usul Para Wali, Susuhunan. dan Sultan di Indonesia (Cet. I; Surabaya, 

t.p, 1975), h.18. 
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Berbeda dengan penulisan ini, yang terfokus pada Islamisasi di Mambi 

dalam perspektif sejarah. Bagi penulis, obyek dan ruang lingkup penelitian dalam 

tesis ini, menarik diteliti, dikaji, dan dianalisis menjadi karya ilmiah, sebagai 

bentuk tanggung jawab moril dan ilmiah, serta partisipasi pengembangan bidang 

ilmu Sejarah Peradaban Islam di Sulawesi Salatan, khususnya di Mambi. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan  dan kegunaan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tujuan 

a. Untuk mengetahui kondisi sosial politik keagamaan masyarakat Mambi  

sebelum masuknya agama Islam. 

b. Untuk mengetahui pola penerimaan Agama Islam di Mambi abad 17 M. 

c. Untuk mengetahui kontribusi Islam terhadap pemahaman keagamaan 

kondisi sosial politik dan budaya terhadap masyarakat Pitu Ulunna Salu 

abad 17 M hingga sekarang. 

2. Kegunaan Ilmiah 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan sumbangsih 

pada dunia ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang keagamaan karena 

penelitian ini menitikberatkan kajiannya pada bidang agama. Peneliti juga 

berharap tulisan ini mampu membantu penulis lainnya dalam mengembangkan hal 

baru, yang belum peneliti bahas dalam penelitian ini. 

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, informasih bagi 

para akademis, maupun praktis dalam bidang sejarah. 
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3. Kegunaan praktis 

Diharapkan bermanfaat 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  

KAJIAN TEORITIS 

A. Pengertian Islamisasi 

Kata Islamisasi berasal dari bahasa Inggris, Islamization yang berarti 

konversi atau pengIslaman, upaya untuk mengubah seseorang menjadi Islam 

(Muslim). Jelas bahwa kata “Islamisasi” dan “ pengIslaman ” mengandung makna 

“aksi” yang dinamis dan aktif. Upaya yang dimaksud adalah agar seorang muslim 

dapat menularkan ajaran Islam kepada orang lain. Upaya tersebut dapat dilakukan 

secara individu dan juga dapat dilakukan secara kolektif. Hasil dari kegiatan 

tersebut dapat berwujud secara kuantitas (berupa jumlah pemeluk Islam) dan 

dapat juga secara kualitas (berupa tingkat keinsafan seorang muslim, baik dalam 

kaitannya dengan tingkat keimanan, tingkat penguasaan ilmu agama, dan tingkat 

pengamalan). Oleh karena itu Islamisasi bukanlah sebuah peristiwa melainkan 

sebuah proses. Dan pelaku Islamisasi adalah umat Islam, dan sasaran non-Muslim 

adalah tujuan utama yang hasilnya adalah masalah kuantitas serta umat Islam 

yang tertarik dengan masalah kualitas.
1
 

Dengan demikian kegiatan Islamisasi dapat diilustrasikan dalam bentuk 

sebagai berikut (1) mengikutsertakan non-muslim (tertutup hidaya) dalam rangka 

memperbanyak umat Islam (kuantitas). dan (2) Islamisasi umat Islam dalam 

rangka meningkatkan kualitas umat Islam.  

Ide Islamisasi menurut Wikipedia adalah proses mengubah (mengubah) 

suatu masyarakat menjadi Islam. Dalam penggunaan kontemporer, ini mungkin 

                                                           
1 Apipudin, Penyebaran Islam, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010, 
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merujuk pada pemaksaan yang dirasakan dari sistem sosial dan politik Islam pada 

komunitas dengan latar belakang sosial dan politik lokal yang berbeda.
2
  

Di seluruh dunia, tidak ada seorang Muslim pun yang meragukan keaslian 

dan legitimasih kitab sucinya. Menurut keyakinan Islam, Al-Qur'an adalah 

pedoman hidup tertinggi yang diungkapkan oleh Tuhan kepada umat manusia 

melalui seruan Nabi Muhammad Saw. Sebagai penutup para Nabi dan Rasul 

dengan melalui perantara malaikat Jibril. Konsekuensi logisnya adalah Tuhan 

sendiri yang akan menjaga integritas dan validitas Alkitab-Nya.3 

B. Teori Masuknya Islam  

Ada banyak teori yang membahas tentang proses kedatangan Islam di 

Nusantara. Namun kapan Islam masuk dan berkembang di Nusantara, baik 

sebagai agama maupun sebagai kekuatan budaya, belum diketahui secara pasti. 

Masih diperlukan pengumpulan data dan penelitian yang dapat menyusun 

rekonstruksi sejarah pengenalan dan perkembangan Islam di Nusantara yang 

didukung dengan data yang kuat. Para ahli yang menulis tentang sejarah 

masuknya Islam di Indonesia juga menemukan kesepakatan tentang waktu 

masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara.
4
 

Agama Islam yang masuk ke Nusantara dimulai dari daerah pesisir pantai, 

kemudian diteruskan ke daerah pedalaman oleh para ulama penyebar ajaran 

Islam. Kedatangan Islam bukanlah sebagai penakluk seperti halnya bangsa-

bangsa barat: Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris dan lain-lain. Islam datang ke 

Nusantara dengan jalan damai, tidak dengan pedang, tidak dengan merebut 

                                                           
2
 https://id.wikipedia.org/wiki/Islamisasi (diakses pada tanggal 20 Januari 2023). 

3
 Nurcholish Madjid, Islam Agama Peradaban, (Jakarta: Paramadina, 2000), h. 3. 

4
 A. Daliman, Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan- kerajaan Islam di 

Indonesia,h.32. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Islamisasi
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kekuasaan politik. Islam masuk ke Nusantara dengan cara yang benar-benar 

menunjukkannya sebagai agama yang rahmatan lil’alamin. Hal ini sangat 

berbeda dengan beberapa kasus awal masuknya Islam di negara-negara di 

kawasan Timur Tengah dan Eropa yang dimulai dengan kontak senjata ataupun 

pendudukan wilayah oleh militer muslim, sehingga ada istilah Fathu al-Makkah, 

perang Nahawan, perang Qadisiyah, pembebasan Andalus, pembebasan 

Konstantinople dan lain-lain. Proses masuknya agama Islam ke Nusantara tidak 

berlangsung secara revolusioner, cepat, dan tunggal, melainkan berevolusi, 

lambat-laun, dan sangat beragam.  

Mengenai awal masuknya Islam di Nusantara para sejarawan berbeda 

pendapat antara yang satu dengan yang lain, tergantung dari bukti-bukti yang 

mereka temukan. Pertama, menurut pendapat yang disimpulkan dalam seminar 

masuknya Islam ke Nusantara yang diselenggarakan di Medan pada tahun 1963, 

Islam masuk ke Nusantara pada abad pertama hijriyah atau abad ke tujuh sampai 

delapan masehi langsung dari Arab dengan bukti jalur perdagangan internasional 

pada saat itu yang melewati Selat Malaka dan menjadi pintu gerbang Cina di 

Timur dan Bani Umayyah di Barat serta Sriwijaya di Nusantara. Pada abad ke 

VII Masehi, yaitu pada tahun 674 di pantai barat Sumatera telah terdapat 

perkampungan Islam Arab
5
 bahkan pedagang- pedagang muslim Arab telah 

mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke IV M., bahkan di 

Guangzhou, Cina terdapat makam seorang sahabat Rasulullah saw. yaitu Sa’ad 

bin Abu Waqqas yang diyakini sebagai orang pertama yang menyebarkan Islam 

di sana. Meskipun pada periode berikutnya orang-orang Islam diusir dari 

                                                           
5
 Musyrifah Sunanto. Sejarah Peradaban Islam Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers 2010), 

h. 8-9. 
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Tiongkok pada masa Huang Chou karen dianggap terlibat dalam 

pemberontakan.
6
 

Kedua, Menurut sarjana-sarjana Belanda diantaranya J. Pijnapel dan 

Snouck Hurgronje bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke XIII M., dari 

Gujarat, India bukan langsung dari Arab. Menurutnya, Islam telah lebih dulu 

berkembang di kota-kota pelabuhan Anak Benua India. Orang-orang Gujarat 

telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding 

dengan pedagang Arab. Dalam pandangan Hurgronje, kedatangan orang Arab 

terjadi pada masa berikutnya. Orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan 

adalah keturunan Nabi Muhammad yang menggunakan gelar “sayyid” atau 

“syarif ” di depan namanya. Selain itu, bukti lainnya adalah batu nisan Sultan 

Malik Al- Saleh yang wafat pada tanggal 17 Dzulhijjah 831 H/1297 M. di Pasai, 

Aceh. Menurutnya, batu nisan di Pasai dan makam Maulanan Malik Ibrahim 

yang wafat tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur, memiliki bentuk yang sama 

dengan nisan yang terdapat di Kambay, Gujarat. Moquetta akhirnya 

berkesimpulan bahwa batu nisan tersebut diimpor dari Gujarat, atau setidaknya 

dibuat oleh orang Gujarat atau orang Indonesia yang telah belajar kaligrafi khas 

Gujarat.
7
 

Ketiga, adapula yang berpendapat bahwa proses kedatangan Islam ke 

Nusantara berasal dari daerah Persia atau Iran. Hal ini dapat dilihat pada 

kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan 

Nusantara. Tradisi tersebut antara lain: tradisi merayakan 10 Muharram atau 

asyura sebagai hari suci kaum Syi’ah atas kematian Husein bin Ali, cucu Nabi 

                                                           

6
 Ahmad M. Sewang dan Wahyuddin G. Buku Daras Sejarah Islam di Indonesia, 

(Makassar: Alauddin Press 2010), h. 27. 

7
 Musyrifah Sunanto. Sejarah Peradaban Islam Indonesia, h. 8. 
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Muhammad saw. yang dibunuh secara kejam oleh penguasa Bani Umayyah di 

Karabala (Irak), seperti yang berkembang dalam tradisi tabut di Pariaman di 

Sumatera Barat. Tradisi lain adalah ajaran mistik yang banyak kesamaan, 

misalnya antara ajaran Syekh Siti Jenar dari Jawa Tengah dengan ajaran sufi al-

Hallaj dari Persia. Bukan kebetulan, keduanya mati dihukum oleh penguasa 

setempat karena ajaran-ajarannya dinilai bertentangan dengan ketauhidan Islam 

(murtad) dan membahayakan stabilitas politik dan sosial. Selain itu, ada 

kesamaan seni kaligrafi pahat pada batu-batu nisan yang dipakai di kuburan 

Islam awal di Indonesia yaitu bertipe kufi. Bahkan kita dapat menemukan 

banyaknya symbol-symbol pengaruh Persia pada kerajaan-kerajaan di 

Nusantara. Salah satunya pada kerajaan- kerajaan di Sulawesi Salatan, kita tidak 

akan kesulitan menemukannya. 

Kesamaan lain dapat dilihat pada kosakata bahasa Persia banyak dipakai 

di Nusantara seperti syahbandar sebuah jabatan yang bertugas dalam menangani 

pedagang pedagang yang berlabuh di pelabuhan. Syahbandar ini kemudian 

diserap ke dalam bahasa di Nusantara, bahkan dijadikan sebagai sebuah jabatan 

dalam struktur pemerintahan kerajaan- kerajaan di Nusantara, seprti Malaka di 

Semenanjung Malaysia dan Gowa-Tallo di Sulawesi Salatan. Pada kesulatan 

Malaka pada masa kejayaannya terdapat empat syahbandar yang menangani para 

pedagang dari berbagai negeri-negeri di dunia. Sementara di Gowa-Tallo pada 

masa kejayaannya terdapat dua syahbandar yang menangani masalah 

perdagangan di pelabuhan-pelabuhannya. Selain itu, alasan lainnya adalah 

bahasa Arab yang diajarkan oleh para muballigh itu yang ditinjau dari segi ejaan 

dan gaya penulisan serta model hurufnya mengkuti pola budaya Persia.
8
 

                                                           
8
 Tim Penulis, Sejarah dan Kebudayaan Islam III, (Ujung-Pandang: Pembinaan 

Perguruan Tinggi Agama IAIN Alauddin Ujung-Pandang 1983/1984), h. 80. 
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Keempat, ada juga pendapat lain tentang masuknya Islam di Indonesia 

berasal dari Tiongkok, pendapat ini menyatakan bahwa proses kedatangan Islam 

ke Nusantara dalam kasus di pulau Jawa berasal dari para perantau Tiongkok. 

Orang Tionghoa telah berhubungan dengan masyarakat Nusantara jauh sebelum 

Islam dikenal di Nusantara. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Tionghoa telah 

berbaur dengan penduduk Nusantara, terutama melalui kontak dagang. Rempah-

rempah yang mempunyai kisah erotis dan sekaligus pembuka jalan imperialisme 

di dunia yang di Eropa menjadi symbol status sosial bagi penggunanya itu 

pedagang-pedagang Tionghoa yang memperkenalkannya ke pedagang-pedagang 

Eropa melalui hubungan dagangnya dengan India, jadi selama berabad-abad 

pedagang-pedagang Tionghoa merahasiakan negeri asal rempah-rempah 

sehingga orang-orang Eropa percaya bahwa rempah-rempah berasal dari 

Tiongkok sebelum mereka mengenal Maluku
9
. 

Terkait dengan perkembangan agama Islam, bisa dikatakan bahwa ajaran 

Islam telah sampai di Tionghoa pada abad ke-VII M, masa dimana agama ini 

baru berkembang, disana terdapat makam salah satu sahabat Nabi Muhammad 

saw. yakni Sa’aad bin Abi Waqqas. Selain itu pada akhir abad ke XIII M., di 

China berdiri Dinasti Yuan yang punya relasi yang sangat baik dengan kaum 

muslimin. Setelah Dinasti Yuan hancur, maka ia digantikan oleh Dinasti Ming. 

Pada masa Dinasti Ming inilah terdapat seorang penyebar Islam dari Tiongkok 

yang diutus oleh kaisar Ming ke berbagai negeri muslim sebagai duta, tokoh 

tersebut adalah Laksamana Cheng Ho. Tujuan sebenarnya Laksamana Cheng Ho 

melakukan pelayaran ke berbagai daerah adalah untuk menyebarkan agama 
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Islam kepada penduduk setempat, akan tetapi dalam dakwahnya itu ia tidak 

pernah memaksakan kehendaknya.
10

 

Berikut ialah akan pelaskan terkait tentang Rekontruksi teori-teori 

Islamisasi yang di lakukan di Nusantara. Pada Tesis ini InsyaAlah akan mengacu 

terhap teori-teori  para pakar untuk memunculkan teori-teori dalam kaitannya 

dengan Preses Islamisasi dan perkembangan Islam di Indonesia. Paling tidak, 

ada empat teori yang dimunculkan, yaitu teori India, teori Arab, teori Persia dan 

terakhir teori China. 

1. Teori India  

Penggagas dan pencetus utama teori India adalah Pijnappel, seorang 

Profesor Bahasa Melayu di Universitas Leiden, Belanda. Dia mengatakan bahwa 

Islam datang ke Indonesia (Nusantara) bukan berasal dari Arab, tetapi berasal 

dari India, terutama dari pantai barat, yaitu daerah Gujarat dan Malabar. 

Sebelum Islam samapai ke Indonesia, banyak orang Arab bermazhab Syafi’i 

yang bermigrasi dan menetap di wilayah India. Dari sana, selanjutnya Islam 

menyebar ke Indonesia (Nusantara).
11

 

Teori tersebut kemudian direvisi oleh Cristian Snouck Hurgronje, 

Menurutnya Islam yang tersebar di Indonesia berasal dari wilayah Malabar dan 

Coromandel, dua kota yang berada di India Salatan, setelah Islam berpijak kuat 

di wilayah tersebut. Penduduk yang berasal Daccan bertindak sebagai perantara 

dagang antara negeri-negeri Islam dengan penduduk Indonesia. Selanjutnya, 

orang-orang dari Daccan dalam jumlah besar menetap di kota-kota pelabuhan di 

kepulauan Indonesia untuk menyemaikan benih-benih Islam tersebut. Baru 
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setelah itu, datanglah orang-orang Arab yang melanjutkan Islamisasi di 

Indonesia. Orang-orang ini menemukan kesempatan baik untuk menunjukkan 

keahlian organisasinya sehingga mereka banyak yang bertindak selaku ulama, 

penguasa-penguasa agama dan sultan yang sering bertindak sebagai penegak 

pembentukan negeri-negeri baru.
12

 

Alasan Snouck Hurgronje bahwa Islam di Indonesia berasal dari Daccan 

ialah terdapat kesamaan tentang paham Syafi’iyah yang kini masih berlaku di 

Pantai Coromandel. Demikian pula pengaruh Syiah yang masih meninggalkan 

sedikit jejaknya di Jawa dan Sumatera, yang dulunya mempunyai pengaruh kuat 

sebagaimana kini berlaku di India.
13

 Snouck Hurgronje juga menyebutkan 

bahwa abad ke 12 sebagai periode yang paling mungkin dari awal penyebaran 

Islam di Nusantara. 

Pendapat bahwa Islam di Indonesia berasal dari Anak Benua India juga 

dikemukakan oleh J.P. Moquette yang berkesimpulan bahwa tempat asal Islam 

di Nusantara adalah Gujarat, India. Pendapat ini didasarkan pada pengamatan 

Moquette terhadap bentuk batu nisan di Pasai yang berangka 17 Dzulhijjah 831 

H/27 September 1297 M. Dia juga mengamati bentuk batu nisan pada makam 

Maulana Malik Ibrahim ~ 19 ~ (w.822 H/1419 M) di Gresik, Jawa Timur. 

Ternyata bentuk batu nisan di kedua makam tersebut sama dengan batu nisan di 

Cambay, Gujarat, sebelah Salatan India. Dari fakta ini, Moquette 

mengintepretasikan bahwa batu nisan di Gujarat dihasilkan bukan hanya untuk 

pasar lokal, tetepi juga untuk ekspor ke kawasan lain, termasuk Jawa dan 
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Sumatera. Hubungan bisnis ini memungkinkan orang-orang Nusantara 

mengambil Islam dari Gujarat. 

Kesimpulan Moquette tersebut dibantah oleh S.Q. Fatimi yang sama-

sama mengikuti ”teori batu nisan”. Menurut Fatimi, batu nisan Malik al-Shaleh 

di Pasai berbeda jauh dengan batu nisan yang terdapat di Gujarat dan batu-batu 

nisan lainnya di Nusantara. Fatimi berpendapat bahwa bentuk dan gaya batu 

nisan itu justru mirip dengan batu nisan yang terdapat di Bengal (kini 

Bangladesh). Ini didukung oleh batu nisan yang terdapat di makam Siti Fatimah 

binti Maimun (berangka tahun 475 H/1082 M) yang ditemukan di Leran, Jawa 

Timur. Karenanya, Fatimi menyimpulkan bahwa semua batu nisan itu pasti 

diimpor dari Bengal. Inilah yang menjadi alasan Fatimi bahwa asal-usul Islam di 

Kepulauan Melayu-Indonesia berasal dari Bengal.
14

 

Tampaknya, teori Gujarat dari Moquette terlalu kuat untuk digoyang oleh 

teori Bengal dari Fatimi. Beberapa sarjana lain, seperti R.A. Kern, R.O 

Winstedt, G.H. Bousquet, B.H.M. Vlekke, J. Gonda, B.J.O. Schrieke, dan 

D.G.E. Hall mendukung pendapat Moquette. William Winstedt, misalnya 

mengemukakan tentang bentuk dan gaya batu nisan di Bruas, sebuah kerajaan 

kuno Melayu di Perak, semenanjung Malaya yang sama dengan bentuk dan gaya 

batu nisan di Gujarat. Karena semua batu nisan di Pasai, Gresik dan Bruas 

diimpor dari Gujarat, Winstedt pun menyimpulkan bahwa Islam pastilah dari 

sana. 10 Schrieke, seorang sosiolog Belanda juga mendukung teori tersebut 

dengan menekankan peranan penting yang dimainkan oleh para pedagang 
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muslim Gujarat dalam perdagangan di Nusantara dan sumbangan mereka 

terhadap penyebaran Islam.
15

 

Teori Gujarat sebagai tempat asal Islam di Nusantara dipandang 

mempunyai kelemahan oleh Marisson. Alasannya, meskipun batu-batu nisan 

tersebut berasal dari Gujarat atau Bengal, bukan berarti Islam besal dari sana. 

Dikatakannya, ketika Islamisasi Samudra-Pasai yang raja pertamanya wafat 698 

H/1297 M, Gujarat masih merupakan sebuah kerajaan bercorak Hindu. Baru 

pada satu tahun berikutnya, Cambay, Gujarat ditaklukkan oleh kekuasaan 

Muslim. Ini artinya, jika Islam di Indonesia disebarkan oleh orang-orang Gujarat 

pastilah Islam telah menjadi agama yang mapan sebelum tahun 698 H/1297 M. 

Atas dasar tersebut, Marisson menyimpulkan bahwa Islam di Indonesia bukan 

berasal dari Gujarat, tetapi dibawa para pendakwah muslim dari Pantai 

Coromandel pada akhir abad ke-13. 

Pandangan Marisson tersebut mendukung pendapat yang dipegang oleh 

Thomas W. Arnold, yang mengatakan bahwa Islam dibawa ke Nusantara antara 

lain berasal dari Coromandel dan Malabar. Teori ini didasarkan pada argumen 

adanya persamaan mazhab fiqih di kedua wilayah terebut. Mazhab Syafi’i yang 

mayoritas diikuti oleh mayoritas Muslim di Nusantara merupakan mazhab yang 

dominan di wilayah Coromandel dan Malabar. Menurut Arnold, para pedagang 

Muslim dari Coromandel dan Malabar mempunyai peranan penting dalam 

perdagangan antara India dan Nusantara. Kehadiran sejumlah besar padagang ini 

di pelabuhan-pelabuhan Indonesia tidak hanya berdagang, tetapi juga 

menyebarkan agama Islam kepada penduduk setempat. 
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2. Teori Arab 

Penting diketahui, bahwa Coromandel dan Malabar, Menurut Arnold 

bukanlah satu-satunya tempat Islam dibawa ke Nusantara. Islam di Indonesia 

juga dibawa oleh para pedagang dari Arabia. Para pedagang Arab ini terlibat 

aktif dalam penyebaran Islam ketika mereka dominan dalam perdagangan Barat-

Timur sejak awal abad ke- 7 dan ke- 8 Masehi. Asumsi ini didasarkan pada 

sumber-sumber China yang menyebutkan bahwa menjelang perempatan ketiga 

abad ke- 7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin pemukiman Arab Muslim 

di pesisir barat Sumatera. Bahkan, beberapa orang Arab ini telah melakukan 

perkawinan campur dengan penduduk pribumi yang kemudian membentuk inti 

sebuah komunitas Muslim yang para anggotanya telah memeluk agama Islam. 

Teori Arab ini, semula dikemukakan oleh Crawfurd yang mengatakan 

bahwa Islam dikenalkan pada masyarakat Nusantara langsung dari Tanah Arab, 

meskipun hubungan bangsa Melayu-Indonesia dengan umat Islam di pesisir 

Timur India juga merupakan faktor penting. Teori Arab ini, sedikit 

pengembangan, didukung oleh Keyzer. Didasarkan pada persamaan mazhab 

Syafi’i yang dominan di Indonesia. Keyzer berpendapat bahwa Islam di 

Nusantara berasal dari Mesir. Hal senada juga dikemukakan oleh Niemann dan 

de Hollander, dengan sedikit revisi, yang mengatakan bahwa Islam di Indonesia 

berasal dari Handramaut. Sementara itu, P.J. Veth berpendapat bahwa hanya 

orang-orang Arab yang melakukan perkawinan campur dengan penduduk 

pribumi yang berperan dalam penyebaran Islam di pemukiman baru mereka di 

Nusantara. 

Sejumlah ahli Indonesia dan Malaysia mendukung teori Arab ini. Dalam 

beberapa kali seminar yang digelar tentang Kedatangan Islam ke Indonesia yang 

diadakan pada tahu 1963 dan 1978, disimpulkan bahwa Islam yang datang ke 
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Indonesua langsung dari Arab, bukan dari India. Islam datang pertama kali ke 

Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke- 7 Masehi, bukan abad ke- 12 

atau ke- 13 Masehi.
16

 

Uka Tjandrasasmita, pakar Sejarah dan Arkeolog Islam, berpendapat 

bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad ke- 7 atau ke- 8 Masehi. Pada abad-

abad ini, dimungkinkan orang-orang Islam dari Arab, Persia dan India sudah 

banyak yang berhubungan dengan orang-orang di Asia Tenggara dan Asia 

Timur. 13 Kemajuan perhubungan dan pelayaran pada abad-abad tersebut sangat 

mungkin sebagai akibat persaingan di antara kerajaan- kerajaan besar ketika itu, 

yakni Kerajaan Bani Umayyah di Asia Barat, Kerajaan Sriwijaya di Asia 

Tenggara, dan kekuasaan China di bawah dinasti T’ang di Asia Timur.
17

 

Pendukung teori Arab lainnya adalah Syed Muhammad Naquib al- Attas, 

seorang pakar Kesusasteraan Melayu dari Universiti Kebangsaan Malaysia 

kelahiran Indonesia. Dia mengatakan bahwa bukti paling penting yang dapat 

dipelajari ketika mendiskusikan kedatangan Islam di kepulauan Melayu-

Indonesia adalah karakteristik internal Islam itu sendiri di kawasan ini. Dia 

menggagas suatu hal yang disebut sebagai teori umum Islamisai Kepulauan 

Melayu-Indonesia yang umumnya didasarkan pada sejarah literatur Islam 

Melayu dan sejarah pandangan dunia (worldview) Melayu-Indonesia, 

sebagaimana yang dapat dilihat melalui perubahan konsep dan istilah kunci 

dalam literatur Melayu (historiografi tradisional lokal) pada abad ke-10 sampai 

ke-11 Hijriyah, atau abad ke-16 sampai abad ke-17 Masehi.
18
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3. Teori Persia 

Selain teori India dan teori Arab, ada lagi teori Persia. Teori Persia ini 

menyatakan bahwa Islam yang datang ke Nusantara ini berasal dari Persia, 

bukan dari India dan Arab. Teori ini didasarkan pada beberapa unsur 

kebudayaan Persia, khususnya Syi’ah yang ada dalam kebudayaan Islam di 

Nusantara. Di antara pendukung teori ini adalah P.A. Hoesein Djajadiningrat. 

Dia mendasarkan analisisnya pada pengaruh sufisme Persia terhadap beberapa 

ajaran mistik Islam (sufisme)Indonesia. Ajaran manunggaling kawula gusti 

Syeikh Siti Jenar merupakan pengaruh dari ajaran wahdat al-wujud al-Hallaj dari 

Persia. 16 Ini merupakan alasan pertama dari teori ini.
19

 

Alasan kedua, penggunaan istilah bahasa Persia dalam sistem mengeja 

huruf Arab, terutama untuk tanda-tanda bunyi harakat dalam pengajaran Al-

Qur’an. Jabar (Arab-fathah) untuk mengahasilkan bunyi “a” (Arab; kasrah) 

untuk menghasilkan bunyi “i” dan “e”; serta pes (Arab, dhammah) untuk 

menghasilkan bunyi “u” atau “o”. Dengandemikian, pada awal pelajaran 

membaca Al-Qur’an, para santri harus menghafal alifjabar “a”, alifjer “i” dan 

alif pes “u”/”o”. Cara pengajaransepertiini, pada masa sekarang masih 

dipraktekkan di beberapa pesantren dan lembaga pengajian Al-Qur’an di 

pedalaman Banten.20 Juga, huruf sin tanda gigi merupakan pengaruh Persia 

yang membedakan dengan huruf sin dari Arab yang bergigi.  

Ketiga, peringatan Asyura atau 10 Muharram sebagai salah satu hari 

yang diperingati oleh kaum Syi’ah, yakni hari wafatnya Husain bin Abi Thalib 

di Padang Karbala. Di Jawa dan juga di Aceh, peringatan ini ditandai dengan 
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pembuatan bubur Asyura. Di Minangkabau dan Aceh, bulan Muharram disebut 

dengan bulan Hasan-Husain. Di Sumatera Tengah sebelah barat, ada upacara 

Tabut, yaitu mengarak ”keranda Husain” untuk dilemparkan ke dalam sungai 

atau perairan lainnya. Keranda tersebut disebut dengan Tabut yan berasal dari 

bahasa Arab.
21

 

4. Teori China 

Sebenarnya, peranan orang China terhadap Islamisasi di Indonesia perlu 

mendapat perhatian khusus. Banyaknya unsur kebudayaan China dalam 

beberapa unsur kebudayaan Islam di Indonesia perlu mempertimbangkan peran 

orang-orang China dalam Islamisasi di Nusantara, karenanya ”teori China” 

dalam Islamisasi tidak bisa diabaikan. H.J. de Graaf, misalnya, telah menyunting 

beberapa literatur Jawa klasik yang memperlihatkan peranan orang-orang China 

dalam pengembangan Islam di Indonesia.
22

 

Dalam tulisan-tulisan tersebut, disebutkan bahwa tokoh-tokoh besar 

semacam Sunan Ampel (Raden Rahmat/Bong Swi Hoo) dan Raja Demak 

(Raden Fatah/Jin Bun) merupakan orang-orang keturunan China. Pandangan ini 

juga didukung oleh salah seorang sejaraan Indonesia, Slamet Mulyana, dalam 

bukunya yang kontroversial, Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya 

negara-negara Islam di Nusantara. Denys Lombard juga telah memperlihatkan 

besarnya pengaruh China dalam berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia, 

seperti makanan, pakaian, bahasa, seni bangunan, dan sebagainya. Lombard 

mengulas semua ini dalam bukunya Nusa Jawa: Silang Budaya yang terdiri dari 

tiga jilid. 
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5. Teori Gujarat  

Teori Gujarat mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Nusantara 

berawal dari negara Gujarat pada abad ke-7 H atau abad ke-13 M, dan negara 

bagian Gujarat terletak di India bagian barat, di sebelah Laut Arab. Tokoh yang 

mensosialisasikan teori ni kebanyakan adalah sarjana dari Belanda. Sarjana 

pertama yang mengemukakan teori ini adalah J.Pijnapel dari Universitas 

Leiden pada abad ke-19. Menurutnya, orang-orang Arab bermazhab Syafi’i 

telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah (abad ke 7 Masehi). 

Namun, yang menyebarkan Islam ke Indonesia Menurut Pijnapel bukanlah dari 

orang Arab langsung. Melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam 

dan berdagang ke dunia timur, termasuk Indonesia. 

Pada perkembangan selanjutnya, teori Pijnapel ini di amini dan di 

sebarkan oleh seorang orientalis termuka Belanda, Snouck Hurgronje. 

menurutnya, Islam telah lebih dulu berkembang dikota-kota pelabuhan Anak 

Benua India. Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang 

dengan Indonesia dibanding dengan pedagang Arab. Dalam pandang Hurgronje, 

kedatangan orang Arab terjadi pada masa berikutnya. Orang-orang Arab yang 

datang ini kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad yang menggunakan 

gelar “sayyid” atau “syarif” di depan namanya. 

Teori Gujarat di kembangkan oleh J.P.Moquetta (1912) yang 

memberikan argumentasi dengan batu nisan Sultan Malik As-saleh, yang wafat 

pada tanggal 17 Dzulhijjah 831 H/1297 M di Pasai, Aceh. Menurutnya, batu 

nisan di Pasai dan makam Maulana Malik Ibrahim yang wafat tahun 1419 di 

Gresik di Jawa Timur, memili bentuk yang sama dengan nisan yang terdapat di 
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kambay, Gujarat. Moquetta akhirnya berkesimpulan bahwa batu nisan tersebut 

di impor dari Gujarat, atau setidak dibuat oleh orang Gujarat atau orang 

Indonesia yang telah belajar kaligrafi khas Gujarat.
28

 Alasan lainnya adalah 

kesamaan madzhab Syafi’i yang di anut oleh masyarakat muslim di Gujarat dan 

Indonesia. 

6. Teori Benggali (Banglades) 

Pendapat ini menegaskan bahwa agama Islam mulai masuk ke Indonesia 

abad XI. Alasannya, didasarkan pada bukti Batu Leran atau batu nisan makam 

Fatimah binti Maimun di Gresik. Nisan ini berangka tahun 1082 Masehi.
23

 

Fatimi menyatakan bahwa Islam datang dari Benggali (Banglades). Dia 

mengutip keterangan Tome Pires yang mengungkapkan bahwa kebanyakan 

orang terkemuka di Kerajaan Samudra Pasai adalah orang Benggali atau 

keturunan mereka. 13 Islam muncul pertama kali di Semenanjung Malaya dari 

arah pantai Timur, bukan dari Barat (Malaka), pada abad XI, melalui Kanton, 

Phanrang (Vietnam), Leran, dan Trengganu. Ia beralasan bahwa doktrin Islam di 

Semenanjung Malaya lebih mirip dengan Islam di Phanrang, elemen-elemen 

prasasti di Trengganu juga lebih mirip dengan prasasti yang ditemukan di 

Leran.
24

 

Teori ini ditolak oleh Drewes, ia menyatakan bahwa teori Fatimi ini tidak 

dapat diterima, terutama karena penafsirannya atas prasasti yang ada dinilai 

merupakan perkiraan belaka. Madzhab yang dominan di Benggali adalah 

mazhab Hanafiyah, bukan mazhab Syafi’iyah seperti di Semenanjung Malaya 

dan Nusantara secara keseluruhan. Teori Benggali ini, tidak banyak dipegang 
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oleh sejarawan, karena kurang bukti dan argumentasi yang dianggap kuat. 

Dari keenam tokoh diatas, tidak ada kesepakatan para sejarawan 

mengenai kapan waktu yang tepat kedatangan Islam di Indonesia. Masing-

masing sejarawan memegang bukti-bukti tersendiri yang disertai dengan 

pemaparan argumentasi yang sulit terbantahkan. Tetapi perbedaan tersebut, 

dapat dipertemukan dengan asumsi bahwa kedatangan Islam pada abad VII, 

merupakan masa pengenalan Islam kepada masyarakat nusantara. Sedangkan 

pada abad XI, merupakan masa penyebaran Islam. Selanjutnya pada abad XIII, 

merupakan masa perkembangan Islam di Nusantara. Berdasarkan beberapa 

penelitian, ditemukan bahwa masuknya Islam ke daerah- daerah di Indonesia, 

tidak dalam waktu yang bersamaan. Untuk Indonesia bagian Timur, khususnya 

Sulawesi Salatan, pengaruh Islam berlangsung sejak abad XVI atau awal abad 

XVII M,
25

 proses Islamisasi di Sulawesi Salatan berlangsung setelah Islam di 

Indonesia bagian Barat berkembang luas.  

C. Saluran Islamisasi 

 Proses penyebaran Islam di nusantara di lakukan melalui jalan damai. 

Mereka menjalin sebuah hubungan dengan pedagang-pedagang muslim yang 

posisi ekonominya kuat karena menguasai sebuah pelayaran dan perdagangan. 

Di saat Kerajaan Islam telah berdiri, penguasa melancarkan serangan terhadapat 

Kerajaan non Islam. Hal itu di dorong bukanlah karena agamanya namun karena 

dorongan politik untuk menguasai kerajaan di sekitarnya.
26
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1. Saluran Perdagangan 

Diantara tahapan Islamisasi di Indonesia pada taraf permulaannya adalah 

melalui perdagangan. Hal ini berkesesuian dengan kesibukan lalu lintas 

perdagangan abad-7 sampai abad ke-16, perdagangan diantara negeri-negeri di 

bagian barat, Tenggara dan  juga Timur benua Asia dan dimana pedagang-

pedagang Muslim (Arab, Persia, India) turut serta menggambil bagiannya di 

Indonesia. Penggunaan saluran Islamisasi melalui perdagangan itu sangat 

menguntungkan. Hal ini menimbulkan jalinan di antara masyarakat Indonesia 

dan pedagang.
27

 

Dijelaskan di sini bahwa proses Islamisasi melalui saluran perdagangan itu 

sangat dipercepat oleh situasi dan kondisi keadaan politik dari beberapa kerajaan 

di mana adipati-adipati pesisir berusaha melepaskan diri dari kekuasaan pusat 

kerajaan yang sedang mengalami kekacauan dan perpecahan. Secara umum 

Islamisasi yang dilakukan oleh para pedagang melalui perdagangan itu mungkin 

dapat digambarkan sebagai berikut:  

Awal-awalnya mereka berdatangan di tempat-tempat pusat perdagangan 

dan kemudian diantara mereka ada yang bertempat tinggal, baik itu untuk 

sementara maupun untuk menetap. Lambat laun kemudian tempat tinggal dari 

pada mereka berkembang menjadi perkampungan-perkampungan. 

Perkampungan golongan pedangan Muslim dari negeri-negeri asing itu disebut 

Pekojan.
28
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2. Saluran Perkawinan 

Perkawinan merupakan salah satu dari saluran-saluran Islamisasi 

yang paling memudahkan. Karena ikatan perkawinan merupakan ikatan lahir 

batin, tempat mencari kedamaian diantara dua individu. Kedua individu yauitu 

suami isteri membentuk keluarga yang justru menjadi inti masyarakat. Dalam 

hal ini berarti membentuk masyarakat muslim.  

Saluran Islamisasi melalui perkawinan yakni antara pedagang atau 

saudagar dengan wanitia pribumi juga merupakan bagian yang erat berjalinan 

dengan Islamisasi . Jalinan baik ini kadang diteruskan dengan perkawinan antara 

putri kaum pribumi dengan para pedagang Islam. Melalui perkawinan inilah 

terlahir seorang muslim. Dari sudut ekonomi, para pedagang muslim memiliki 

status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk 

pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar-

saudagar itu. Sebelum kawin, mereka diIslamkan terlebih dahulu. Setelah setelah 

merekanmempunyai kerturunan, lingkungan mereka makin luas. Akhirnya 

timbul kampung- kampung, daerah-daerah, dan kerajaan- kerajaan muslim.
29

 

Putri bangsawan-bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar-

saudagar kaya itu. Sebelum mereka kawin, mereka kemudian diIslamkan 

terlebih dahulu. Dan setelah setelah mereka mempunyai kerturunan, lingkungan 

mereka begitu semakin luas. Akhirnya berkembanglah kampung-kampung dan 

juga daerah-daerah, dan kerajaan- kerajaan muslim. 
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3. Saluran Tasawuf 

Tasawuf juga merupakan salah satu saluran yang  paling penting dalam 

proses Islamisasi. Tasawuf termasuk kategori yang berfungsi dan membentuk 

kehidupan sosial bangsa Indonesia yang meninggalkan bukti-bukti yang jelas 

pada tulisantulisan antara abad ke-13 dan ke-18. hal itu bertalian langsung 

dengan penyebaran Islam di Indonesia.
30

 Dalam hal ini para ahli tasawuf hidup 

dalam kesederhanaan, mereka selalu berusaha menghayati kehidupan 

masyarakatnya dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakatnya. Para ahli 

tasawuf biasanya memiliki keahlian untuk menyembuhkan penyakit dan lain-

lain. Jalur tasawuf, yaitu proses Islamisasi dengan mengajarknan teosofi dengan 

mengakomodir nilai-nilai budaya bahkan ajaran agama yang ada yaitu agama 

Hindu ke dalam ajaran Islam, dengan tentu saja terlebih dahulu dikodifikasikan 

dengan nilai-nilai Islam sehingga mudah dimengerti dan diterima.
31

 

Selain dari pada itu Pengajar-pengajar tasawuf, atau para sufi mengajarkan 

teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat 

Indonesia. Mereka mahirndalam soal-soal magis dan mempunyai kekuatan-

kekuaatan menyembuhkan. Di antara mereka ada juga yang mengawini puteri-

puteri bangsawan setempat. Dengan tasawuf penduduknpribumi mempunyai 

persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama 

Hindu, sehingga agama baru itu mudah dimengerti dan diterima.
32

 

Diantara ahli-ahli tasawuf yang memberikan ajaran yang mengandung 

persamaan dengan alam pikiran Indonesia pra-Islam itu adalah Hamzah Fansuri 
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di Aceh,22 Syeh Lemah Abang, dan Sunan Panggung di Jawa. Ajaran mistik 

seperti ini masih berkembang di abad ke-19 bahkan di abad ke-20 ini.
33

 

3. Saluran Pendidikan 

Para ulama, guru-guru agama, raja berperan besar dalam proses Islamisasi, 

mereka menyebarkan agama Islam melalui pendidikan yaitu dengan mendirikan 

pondok-pondok pesantren merupakan tempat pengajaran agama Islam bagi para 

santri.
34

 Pada umumnya di pondok pesantren ini diajarkan oleh guru-guru 

agama, kyai-kyai, atau ulama-ulama. Mereka setelah belajar ilmu-ilmu agama 

dari berbagai kitab-kitab, setelah keluar dari suatu pesantren itu maka akan 

kembali ke masihngmasihng kampung atau desanya untuk menjadi tokoh 

keagamaan, menjadi kyai yang menyelenggarakan pesantren lagi. Semakin 

terkenal kyai yang mengajarkan semakin terkenal pesantrennya, dan 

pengaruhnya akan mencapai radius yang lebih jauh lagi.
35

 

4. Saluran Kesenian 

Saluran Islamisasi melalui seni seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, 

seni tari, musik dan seni sastra. Misalnya pada seni bangunan ini telihat pada 

masjid kuno Demak, Sendang Duwur Agung Kasepuhan di Cirebon, masjid 

Agung Banten, Baiturrahman di Aceh, Ternate dan sebagainya.
36

 Contoh lain 

dalam seni adalah dengan pertunjukan wayang, yang digemari oleh masyarakat. 

Melalui cerita-cerita wayang itu disisipkan ajaran agama Islam. Seni gamelan 
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juga dapat mengundang masyarakat untuk melihat pertunjukan tersebut. 

Selanjutnya diadakan dakwah keagamaan Islam.
37

  

Kesenian-kesenian yang mampu menarik perhatian masyarakat yang 

dikolaborasikan denagan nilai-nilai ke agamaan menjadi sebuah hal yang 

mampu mengubah persepsi masyarakat terhadap Islam bahwa Islam menarik 

untuk dipahimi dan didalami sebagaimana penjelesan diatas.  

5. Saluran Politik 

Pengaruh kekuasan raja sangat berperan besar dalam proses Islamisasi. 

Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka rakyat juga akan mengikuti 

jejak rajanya. Rakyat memiliki kepatuhan yang sangat tinggi dan raja sebagai 

panutan bahkan menjadi tauladan bagi rakyatnya. Misalnya di Sulawesi Salatan 

dan Maluku, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah rajanya memeluk 

agama Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya 

Islam di daerah ini.
38

 

D. Kemunculan Islam di Daerah Pesisir 

Nusantara merupakan suatu wilayah yang kaya akan sumber daya 

alamanya. Hal inipula yang menjadi salah satu tujuan bangsa lain untuk 

berdagang dan bahkan melakukan kolonialisme demi mendapatkan hasil alam di 

nusantara. 

Kekayaan alam yang dimiliki Nusantara membuat pedagang-pedagang 

singgah ke nusantara dan bermukim di daerah tesebut.hal ini yang menyebapkan 

terjadinya kontak antara penduduk lokal dengan para pedagang asing. 
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Pedagangpedagang asing itu seperti: bangsa Arab, Persia, Gujarat, dan lain-lain 

yang beragama Islam. 

Dengan datangnya para pedagang muslim di daerah-daerah pesisir, 

seorang orientalis Barat yang bernama Tome Pires memberikan suatu gambara 

tentang bagaimana pesisir pulau Jawa berada dalam pengaruh pedagang muslim: 

Pada waktu terdapat banyak orang kafir di sepanjang pesisir Jawa, 
banyak pedagang yang biasa datang: Persia, Arab, Gujaran, Bengali, 
Melayu, dan bangsa-bangsa lain. mereka mulai berdagang di negeri itu 
dan berkembang menjadi kaya. Mereka berhasil menjadikan masjid-
masjid dan mullah-mullah datang dari luar. Oleh karena itu mereka 
datang dalam jumlah yang terus menikngkat. Anak-anak orang kaya 
muslim sudah menjadi orang Jawa dan kaya, karena mereka telah 
menetap di daerah ini sekitar 70 tahun. Di beberapa tempat, Raja-Raja 
Jawa yang kafir menjadi muslim, sementara para mullah dan para 
pedagang muslim mendapat posisi disana.Yang lainmengambil jalan 
membangun benteng di sekitar tempat-tempat mereka tinggal dan 
mengambil masyarakat pribuminya, yang berlayar di kapal-kapal mereka. 
Mereka membunuh Raja-Raja Jawa serta menjadikan diri mereka sebagai 
Raja. Dengan cara ini, mereka menjadikan diri mereka sebagai tuan- tuan 
di pesisir itu serta mengambil alih perdagangan dan kekuasaan di Jawa.

39
 

Selain itu, berita Tome Pires (1513-1515 Masehi), dalam Suma 

Orientalnya, dapat diketahui bahwa daerah-daerah pesisir Sumatera Utara dan 

Timur Selat Malaka, yaitu daerah aceh sampai palembang sudah banyak terdapat 

masyarakat Islam. Akan tetapi, menurut berita itu, daerah-daerah yang belum 

masuk Islam juga masih banyak, yaitu palembang dan daerah-daerah 

pedalaman.
40

 

Tome Pires juga mengatakan bahwa di Jawa telah terdapat kerajaan-

kerajaan bercorak Islam, yaitu Demak, dan kerajaan- kerajaan di pesisir Jawa 

Timur, Jawa Tengan, Dan Jawa Barat, disamping masih ada kerajaan- kerajaan 

bercorak Hindu.
41
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Di bagian Sulawesi Salatan telah didatangi pedagang-pedangan muslim 

sejak abad ke- 15 Masehi. Sejak abad ke- 16 Masehi, di Sulawesi Salatan masih 

terdapat banyak kerajaan yang belum menganut agama Islam. Namun berbeda 

halnya dengan Gowa-Tallo yang sejak Abad ke 16 Masehi telah terdapat 

masyarakat yang menganut agama Islam. Raja Gowa dan Tallo resmi memeluk 

agama Islam pada tanggal 22 September 1605 Masehi.
42

 

Proses masuknya Islam di kerjaan Gowa-Tallo melalu jalan damai yang 

di sebarkan oleh Dato’ Ribandang dan Dato’ Sulaiman. Kedua dato’ tersebut 

kemudian mengajarakan ajaran-ajaran agama Islam kepada raja dan masyarakat 

yang telah resmi memeluk agama Islam. 

E. Pola masuknya Islam Sulawesi Salatan 

Islam Di Sulawesi SalatannAgak Terlambat dibandingkanndengan 

daerah lainnya dinindonesia. Menurut Lontara Pattorioloang (Lontara Sejarah), 

nantilah pada masanpemerintahan Gowa ke X (1546-1565), Tonipalangga. Baru 

ditemukannperkampuangan muslim yang terdiri darinpara pedagang yang 

berasal darinCampa, Johar, Patani, Minangkabau.
43

 

Penerimaan Islam sebagai Agama dan peradaban di kerajaan- kerajaan 

Sulawesi Salatannmemperlihatkan pola “top down”, yaitu: Islam pertama-tama 

agama Negara, maka otomatis seluruh rakyat kerajaan mengikuti Raja memeluk 

agama Islam. Selanjutnya bagaimana proses Islamisasi ininberlangsung diterima 

langsung oleh raja, kemudian turun ke bawah yaitu kepada rakyat. Artinya 

setelah raja menerima agama Islam dan menjadikannya sebagai di semua 

kerajaan di Sulawesi Salatan. 

                                                           

42
 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, h. 200. 

43
 Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa-abad XVI-XVII, h.1. 



39 

 

 

 

Adapun awal pola penyebarannIslam di Sulawesi Salatan di Tandai 

dengan Pristiwanmasuknya Islam Raja Gowa, Karenansetelah itu terjadi 

Konversi ke dalam Islam secara besar-besaran. Konversi itu di tandai dengan 

dikeluarkannya sebuahnDekrit Sultan AlauddinnPada Tanggal 19 November 

1607 untuk menjadikannIslam sebagai Agama Kerajaanndan Agama 

masyarakat.
44

Maka semua daerah yang belum memeluk agama Islam, terutama 

di daerah pedalaman, seperti Kerajaan Bone, Soppeng, Wajo, dan Sidenreng 

harus diIslamkan. Dikarenakan pada saat itu Kerajaan Gowa Tallo menjadi 

pemegang hegemoni kekuasaan Islam di Sulawesi Salatan,
45

 Dan ini 

Menandakan bahwasanya pola penyebaran agama Islam di Sulawesi Salatan 

tidak lepas dari keterlibatan pejabat-pejabat pemerintah, Pedagang, dan Ulama.
46

 

Dari kenyataan di Atas menunjukkan bahwa proses Islamisasi di 

Sulawesi Salatan sebenarnya melalui pintu istanah (Peran langsung pihak 

Penguasa). Dengan kata lain bahwa pada umumnya pengIslaman dilakukan dan 

dipelopori oleh para Bangsawan dan Raja-Raja. Dan karena itulah dia (Raja) 

juga menjadi kader-kader inti dan juga muballiq Islam yang ulung dan penuh 

tanggung awab atas penyelenggaraan dan penyebaran agama Islam pada waktu 

itu.
47
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F. Pola masuknya Islam di Bagian Pesisir Mandar 

Dalam kaitannya dengan struktur historis masuknya Islam di Mamasa 

Propinsi Sulawesi Barat  bahwa dalam penyebaran agama Islam di Tanah 

Mandar saat itu tidak mendapatkan kesulitan berat, karena kebudayaan yang ada 

pada saat itu sudah berbau Islam. Sehingga agama Islam yang disebarkan 

diterima dengan baik oleh masyarakat terutama dari pihak kerajaan yang 

berkuasa pada saat itu. 

Pada abad 17 saat itu pemerintahan di wilayah Mandar masih 

berbentuk kerajaan. Ada 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 disebarkan oleh seorang utusan Kerajaan Gowa, yaitu Abdurrahman 

Kamaruddin.Di kawasan Kerajaan Binuang kemudian dilanjutkan ke Kerajaan 

Balanipa.
48

 

Agama Islam masuk di tanah Mandar secara resmi diterima oleh Raja 

Balanipa seorang pemegang kekuasaan dari konfederasi 14 kerajaan dengan ini 

Raja Balanipa pada masa pemerintahan raja ke 4 yaitu Kakanna Pattang alias 

Daetta Tummuane pada awal abad 1608 yang dibawa oleh penganjur agama 

Islam deri Kerajaan Gowa. 

Abdurrahman Kamaruddin pertama kali tiba di daerah Biring Lembang 

(DesaTammangalle Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar) dan dia 

berhasil mengIslamkan Mara’dia Pallis yaitu Kakanna Cunnang atau Daetta 

Cunnang ada juga yang mengatakan Tamerus selanjutnya menuju ke pusat 
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Kerajaan Balanipa yaitu Napo dan dia diterima dengan baik oleh Raja kemudian 

berhasil mengIslamkan Raja Balanipa ke 6 Kakanna Pattang 

DaettaTummuane.Setelah Rajamasuk Islam dia pun langsung memproklamirkan 

ke seluruh kerajaan keRajan di tanah mandar sebagai agama resmi.
49

 

Jadi tentunya Abdurahman Kamaluddin tidak asing lagi bagi masyarakat 

mandar karna dia banyak di kenal oleh msyarakat terutama yg beragama Islam 

yang ada di beberapa kerajaan di wilaya mandar ini terjadi karna berkat Raja 

Balanipa saat itu yang langsung memproklamirkan Islam sebagai Agama resmi 

yang dibawa oleh beliau. 

Nama Abdurrahim Kamaluddin telah terukir dalam sejarah Islamisasi 

didaerah Mandar.Sebagaimana diketahui bahwa sebelum agama Islam masuk 

dan berkembang di Indonesia, masyarakat menganut animisme dan dinamisme 

bahkan ada yang atheisme (tidak memiliki kepercayaan) sedikit pun. Apa yang 

terjadi pada pulau-pulau lain (selain Pulau Sulawesi), begitu pula halnya dengan 

masyarakat Mandar.
50

 

Raja Balanipa yang pertama dan raja kedua bahkan ketiga belum pernah 

didatangi oleh seorang penganjur Islam. Kemudian, pada saat periode 

pemerintahan Daetta Tummuane, alias Kakanna Pattang Raja Balanipa ke IV, 

seorang penganjur agama yaitu Abdurrahim Kamaluddin datang menyebarkan 

agama Islam. Setelah Raja Balanipa memproklamirkan Islam di situlah 

masyaraka dari Pitu Ulunna Salu juga datang menimba ilmu-ilumu agama yang 

sudah terlebih dahulu dianut oleh masyarakat Mandar yang ada di bagian pesisir 

terkhusus Balanipa yang di lakukan oleh pedagang pedagang. 
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G. Kerangka Teoritis 

Semua bangsa dan peradaban pasti memiliki keyakinan dasar (basic 

belief), yang dapat disebut juga dengan aqidah. Keyakinan dasar ini 

terakumulasi menjadi (pandangan alam) yang dengannya setiap orang 

memandang kehidupan dan menjadi asas dalam setiap kegiatannya. Ini meliputi 

semua sistem kehidupan manusia; politik, ekonomi, sosial, budaya, 

pendidikan.
51

  maka proses Islamisasi tentunya akan diperhadapkan oleh 

pemahaman keagamaan, sistem  sosial dan politik masyarakat yang menjadi 

landasan tatanahn kehidupan dalam wilayah tertentu. 

Sehubungan dari pada penelitian Islamisasi di Mambi  , maka  tentunya 

tidak bisa terlepas dari pada penjelasan bagaimana pemahaman keagamaan, 

sosial politik dan budaya pra Islam. Sehingga dari penjelasan itu, maka peneliti  

akan lebih muda dalam memberikan interpretasi dari pada hasil penelitian proses 

penerimaan dan kontribusi Islam yang menjadi masalah utama dalam penelitian 

ini. 

Mengungangkap bagaimana kondisi keagamaan, sosial politik dan 

budaya pra Islam dalam penelitian Islamisasi dengan maksud untuk bisa 

memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

secarah utuh dan mendalam dan memberikan gambaran umum mengenai realitas 

sosial yang ada dalam masyarakat secara lengkap dan terperinci sehingga akan 

mudah untuk menganalisa bagaimana penyebab peristiwa itu bisa terjadi lalu 

akan memberikan fakta yang relevan yang bisa diterima secara nalar. 
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Jadi dalam memahami Islamisasi maka peneliti melihat kunci utama yang 

bisa menjelaskan terkait daripada Islamisasi adalah memahami kondisi  

pemahaman keagamaan, sosial politik pra Islam. 

Proses Islmisasi, berarti perbuatan menyebarkan agama Islam oleh orang 

Islam kepada orang yang belum menganut agama Islam.
52

 Tentunya dalam 

penyebaran tersebut terdapat proses dilakukan dengan pola-pola  yang berbeda- 

beda. Proses penyebaran Islam yang mempengaruhi pola penerimaan Islam oleh 

masyarakat juga tidak bisa dilepaskan dari pada interpretasi masyarakat  

terhadap Islam yang berasal dari lokalitas yang dimiliki masihng-masihng. Jika 

akar kultur masyarakat lokal tidak cukup akomodatif terhadap Islam, atau 

sebaliknya Islam yang tidak bisa bersentuhan dengan kultur masyarakat, 

mustahil Islam bisa diterima dengan baik, bahkan dalam beberapa kebudayaan di 

Indonesia dijadikan sebagai landasan atau dasar tata kelola pemerintahan dan 

masyarakat.
53

 Sehingga dalam hal tersebut maka perlu perlu dalam penelitian 

memberikan gambaran pemahaman kondisi sosial politik dan budaya pra Islam. 

Islamisasi terjadi tentunya akan memberi pengaruh besar dalam tatanahn 

kehidupan masyarakat yang menjadi tempat terjadinya Islamisasi, dan tidak 

jarang kita akan menemukan kehadiran Islam yang ternyata  membawa 

kemudahan bagi setiap manusia. Jika budaya yang hadir atau segala sesuatu 

yang baru akan mudah diterima jika unsur kebudayaan tersebut memberikan 

manfaat yang besar, dan kemudian kebudayaan tersebut mudah disesuaikan 

dengan  keadaan masyarakat atau yang akan menerima budaya tersebut, 

misalnya dengan budaya Mambi yang lama sangat menyulitkan dan ketika 

                                                           
52

 Tobroni, Memperbincangkan Pemikiran Pendidikan Islam, (Jakarta: Perpustakaan 

Nasional, 2018),h.29. 
53

 Suprianto dkk, Islam and Local Wisdom, Religious Expression In Southeast Asia, 

(Yogyakarta: CV Budi Utama),h.98. 
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kehadiran Islam maka akan lebih memudahkan. Oleh karena itu peneliti akan 

menguraikan pengaruh Islam dalam pemahaman keagamaan dan kondisi sosial 

politik abad 17 hingga sekarang. 

Pada dasarnya  kerangka teoritis merupakan gambaran dari 

rumusan masalah yang akan di teliti sangat penting dalam sebuah penelitian 

terutama dalam penulisan tesis serta penelitian lainnya, tersebut: 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1.  Jenis penelitian 

Penelitian mengenai Islamisasi Islam Mambi abad 17 Provinsi Sulawesi 

Barat merupakan suatu penelitian sejarah karena penelitian ini diarahkan untuk 

meneliti, mengungkapkan, dan menjelaskan peristiwa masa lampau, metode yang 

di gunakan adalah metode sejarah yang bersifat kualitatif. Metode kualitatif 

menurut Koenjaraningrat adalah penelitian ilmu di bidang umani dan 

kemanusiaan dengan aktivitas dengan berdasarkan disiplin Ilmu untuk 

mengumpulkan, mengkelaskan, menganalisis dan menafsirkan fakta-fakta serta 

hubungan-hubungan antara fakta-fakta alam, masyarakat, kelakuan rohani 

manusia guna menemukan prinsip-prinsi pengetahuan dan metode-metode baru 

dalam usaha menanggapi hal-hal tersebut. Oleh sebab itu, seorang peneliti sangat 

dibutuhkan kejelian dan ketekunan dalam pengumpulan serta menginterpretasikan 

suatu data guna memperoleh keaslian dan objektivitas sebuah data. 

Tujuan dari penelitian sejarah ini yaitu untuk menemukan dan 

mendeskripsikan secara analisis serta menafsirkan bagaimana latar belakang 

sejarah masuknya Islam Mambi abad 17. Peneliti menyadari betul bahwa 

penelitian sejarah merupakan penelitian yang sifatnya nirpragmatis, yang artinya 

bahwa yang peneliti adalah peristiwa atau kejadian masa lampau. Maka perlu 

memang diingat, dalam penelitian sejarah ini bukan hanya aspek kurang atau lebih 

yang ingin dicari, akan tetapi fakta yang harus diungkap. 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan laksanakan di Mambi, Kabupaten Mamasa Provinsi 

Sulawesi Barat. Adapun maksud dari hal tersebut dikarenakan data dan informasih 

yang dibutuhkan oleh penulis dalam penelituan tersebut lebih dominan kepada 

wilayah kecamatan Mambi kabupaten Mammasa. Apabilah ada data dan 

informasih yang tidak bisa diperoleh ataukah kurang relevan dikosi penelitian, 

penulis akan mencari informasih dari berbagai literatur serta melakukan 

wawancara kepada pakar pemahaman sejarah kebudayaanMambi.  

Lokasi penelitian ini pula sekaligus tempat tinggal penulis sehingga tidak 

terlalu sulit untuk melaksanakan penelitian. Penentuan lokasi penelitian 

merupakan suatu hal yang harus dipertimbangkan pada saat melakukan penelitian. 

Prinsip ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Moleong. Mengatakan 

dalam bukunya bahwa suatu faktor yang harus dipertimbangkan pada saat 

penentuan lokasi penelitian adalah masalah waktu dan kelancaran transportasi dari 

alamat ke penelitian.
1
 

B. Pendekatan penelitian 

Pendekatan diartikan sebagai cara pandang terhadap suatu objek atau 

permasalahan.
2
 Senjaya menyebutkan bahwa pendekatan dalam penelitian 

merupakan titik tolak atau sudut pandang (perspektif) yang digunakan terhadap 

proses penelitian.
3
 Pendekatan penelitian  Menurut Creswell adalah rencana dan 

prosedur penelitian yang meliputi langkah-langkah dari asumsi-asumsi luas 

                                                           

1
  Muljono Damopolii, Pesantren Moderen IMMIM Mencetak Muslim Moderen, h.22. 

2
  Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Skunder 

(Cet. V; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016),h.10. 

3
 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2008), h. 295. 
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hingga metode-metode terperinci dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi 

data.
4
 

Dalam kajian ilmu pengetahuan tidak ada satupun bidang studi yang 

Mampu membandingkan dirinya tanpa dukungan dari bidang studi lainnya. Sama 

halanya dalam sebuah penelitian, tidak akan mungkin bisa terselesaikan secara 

maksimal tanpa menggunakan beberapa bidang studi sebagai pendekatan 

penelitian.  

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan penelitian 

adalah usaha pengkaji untuk menetapkan sudut pandang atau cara mendekati 

persoalan yang dipilih oleh pengkaji sebagai titik tolak untuk memecahkan suatu 

masalah dengan langkah-langkah dan prosedur tertentu. Hal yang demikian adalah 

demi mengungkapkan suatu peristiwa dalam penulisan sejarah, perlu dilakukan 

pendekatan multidimensional agar permasalahan yang dibahas dapat diungkapkan 

secara menyeluruh. Untuk lebih mempertajam dan memperjelas pembahasan 

penelitian ini, pengkaji memfokuskan pada pendekatan, Historis, Politik dan 

Sosiologi, Agama. 

1. Pendekatan Histori 

Ilmu sejarah merupakan bagian dari baerbagai cabang ilmu pengetahuan 

yang dipelajari oleh bangsa-bangsa dan generasi-generasi umat manusia. Secara 

hakikat, sejarah mengandung pemikiran, penelitian, dan alasan-alasan detil 

tentang perwujudan masyarakat dan dasar-dasarnya, sekaligus ilmu yang 

mendalam tentang karakter berbagai peristiwa. Sejarah membuat kita memahami 

                                                           
4
 John W. Creswell, Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 

Approaches, Fourth Edition, terj. Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari, Research 

Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2017),h. 3. 
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bagaimana kondis-kondisi manusia mengalami perubahan, Kerajaan- kerajaan 

mengalami perluasan kawasan, bagaimana manusia memakmurkan dunia hingga 

membuat merekah meninggalkan tempat tinggal dan tibalah sangwaktu itu kan 

menjumpai merekah.
5
 

Sesui dengan Ilmu sejarah yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun, maka 

pendekatan sejarah dalam penelitian ini digunakan ebagai jalan untuk 

merekonstruksi kembali masa lampau masyarakat Mambi yang didalam 

ditemukan proses Islamisasi abad 17 dalam kehidupan sosial merekah termasuk 

dalam pengaru Islam terhadap Keagamaan pra Islam. 

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan pendekatan yang tentunya 

menyesuaikan dengan studi penelitian sejarah. Tentu dalam penelitian sejarah 

pendekatan sering digukan ialah  pendekatan historis atau juga pendekatan 

sejarah. Pendekatan histori atau juga Pendekatan sejarah ialah salah satu 

pendekatan yang dapat juga digunakan dalam  melakukan penelitian tentang 

objek sejarah, agar bisa mengungkap banyak dimensi dari peristiwa tersebut.
6
 

2. Pendekatan Agama 

Pendekatan pemahaman keagamaan atau pendekatan yang menekankan 

pada bentuk forma atau simbol-simbol keagamaan. Pendekatan agama sering 

disebut juga sebagai perspektif Timur. Sebagai suatu ilmu tentang ketuhanan, 

teologi memiliki peranan yang cukup signifikan dalam upaya membentuk pola 

pikir yang nantinya akan berimplikasi pada perilaku keberagamaan seseorang. 

                                                           
5
 Muhammad bin Khaldun, Muqoddimah Ibn Khaldun (Mukoddimah Ibnu Khaldun).terj. 

Masturi Ilham, dkk. (CT.I: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h.9. 

6
 Rahmad, dkk.Buku Daras Praktek Penelusuran Sumber Sejarah dan Budayah (Cet. l; 

Jakarta: Gunadarma Ilmu), h. 135 
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Pendekatan Keagamaan digunakan dalam suatu pendekatan yang 

bersumber dari ajaran Al-Qur’an dan As-Sunnah, kedua sumber ini adalah suatu 

sumber utama dalam Islam yang didalamnya terdapat nilai-nilai tauhid, syariat, 

dan Akhlak. Sebagai tokoh pendakwah dalam mengembanagkan Islam, maka 

yang terpenting harus menguasai ilmu agama yang akan disampaikan sehinggah 

masyarakat pada saat itu dapat memahami ajaran agama Islam dengan baik. 

3. Pendekatan Politik. 

Pendekatan politik adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat dan 

tujuan dari sistem politik, hubungan struktural dalam sistem tersebut, pola-pola 

dari kelakuan individu dan kelompok yang membantu menjelaskan bagaimana 

sistem itu berfungsi serta perkembangan hukum dan kebijakan-kebijakan sosial.
7
  

Pada dasarnya politik itu adalah tabiat manusia, baik berupa aktivitas ataupun 

perilaku yang bertujuan memengaruhi ataupun mempertahankan suatu tatanahn 

masyarakat dengan mempergunakan kekuasaan. 

Adapun intisari berbagai definisi yang dikemukakan dapat disimpulkan 

bahwa politik itu adalah usaha dalam mengatur sebuah tatanahn sosial, baik 

bersifat internal maupun eksternal oleh para orang politik untuk mencapai suatu 

tujuan yang sangat sesuai dengan yang dicita-citakan.
8
  Pada penelitian ini peneliti 

berfokus pada rentetan dari suatu peristiwa masa lalu dengan menganalisis baik 

dari segi kepemimpinan, kekuasaan, kebijakan, hukum dan peristiwa politik 

lainnya dalam pemerintahan pra Islam di Mambi yang mempengaruhi dalam 

Islamisasi daerah tersebut. 

                                                           

7
 Dudung Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam (Cet. III; Yogyakarta: 

Penerbit Ombak, 2011),h. 18. 

8
 Hasan Baharun, dkk., Metodologi Studi Islam Percikan Pemikiran Tokoh dalam Islam 

Membumikan Agama (Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011),h. 297-298. 
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Penelitian ini memfokuskan obyek penelitannya pada Islamisasi Mambi 

abad 17, penulis merasa memang harus perlu menggunakan pendekatan politik 

dalam penelitian ini agar supaya peneliti lebih objektif dalam mengungkapkan 

atau menginterpretasikan hubungan politik antara kota Mambi dengan daerah 

daerah lainya di mandar karna dari situ kita dapat mengetahui sipa yang berperan 

dalam penyebaran dan perkembangan Islam di Mambi. 

4. Pendekatan Sosiologi 

Sosiologi adalah ilmu mengenai “das sein” bukan “das sollen” dalam arti 

sosiologi meneliti masyarkat serta perubahanya menurut keadaan 

kenyataan.Pengertian sosiologi secara terminologi berasal dari bahasa Latin dan 

Yunani, yaknikata 'socius' dan 'logos'. Socius (Yunani) yang berarti 'kawan', 

'berkawan', ataupun 'bermasyarakat'. Sedangkan logos berarti 'ilmu' atau dapat 

juga dimaknai 'berbicara tentang sesuatu'. Dengan demikian secara harfiah istilah 

sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat.
9
 

Jadi pendekatan Sosilogi merupakan suatu pendekatan yang memfokuskan 

perhatiannya pada pola-pola perubahan dan perkembangan yang muncul di dalam 

suatu masyarakat. Yang berhubungan dengan suatu perilaku, tradisi,kepercayaan 

dan interaksi sosial. 

Sesuai dengan tujuan ilmu sosiologi, pendekatan sosiologi dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengetahui kondisi masyarakat di Kecamatan 

Mambi masa kini sebagai hasil dari masalampau mereka. Tanpa menggunakan 

pendekatan sosiologi sulit rasanya mengetahui kondisi sosial politik masyarakat di 

Kecamatan Mambi secara umum dan bagaimana proses Islamisasi abad  17 secara 

khusus. 

                                                           
9
 Nurani Soyomukti, PENGANTAR SOSIOLOGI: Dasar Analisis, Teori & 

PendekatanMemuju Analisis Masalah-Masalah Sosial, Perubahan Sosial, & Kajian-Kajian 

Strategis (Cet. IJogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2014), h. 25. 
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C.   Data dan Sumber Data 

         Sartono Kartodirdjo menegaskan bahwa sumber-sumber sejarah itu 

harus diyakini kebenarannya, bahwa ia adalah bekas dari peristiwa yang 

dibicarakan, maka ia digunakan sebagai saksi atau bukti bahwa benar peristiwa itu 

sungguh-sungguh terjadi.
10

 Penegasan Sartono Kartodirdjo tersebut dapat 

dipahami bahwa sumber data itu harus meyakinkan dan valid. 

Sumber data akan digunakan dalam penelitian ini ialah data kualitatif. 

Data kualitatif adalah data yang kemudian tidak berupa angka-angka melainkan 

diuraikan dalam bentuk-bentuk kalimat.
11

 

Adapun kualitatif meliputi data tentang gambaran umum mengenai objek 

penelitian dan Data lain yang tidak berupa angka. Adapun jenis-jenis dengan 

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam, 

sebagai sumber yaitu data primer dan sumber data sekunder.  

1. Data primer  

Data primer adalah data yang bersumber langsung dari pelaku peristiwa 

melalui wawancara serta hasil usaha peneliti dalam melakukan opservasi terhadap 

sebuah opjek penelitian. Kererena penelitian ini mengenai Islamisasi Mambi abad 

17 maka yang menjadi sasaran uatama sebagai narasumber adalah Ketua Adat, 

tokoh agama, tokoh  politik, dan tokoh pendidikan yang ada di kecamatan Mambi. 

 

 

                                                           

10
 Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah (Cet. I; 

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 16. 

11
 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1987), h. 
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2. Data skunder 

Data sekunder merupakan data pendukung yang tidak diambil langsung 

dari pihak pertama akan tetapi melalui pihak kedua baik dalam bentuk teks, foto, 

sebagai data pelengkapdalam penelitian. Untuk memperoleh data secara 

mendalam, sistematik, faktual serta akurat mengenai kenyataan-kenyataan, sifat-

sifat serta hubungan antara fenomena yang diamati dan dianalisis, sumber data 

yang dipergunakan oleh penulis adalah: 

a. Dokumen. Data dokumen yang dimaksud oleh penulis adalah kumpulan 

berkas berbentuk teks, gambar yang dimiliki oleh masyarakat setempat 

untuk menguraikan Islamisasi Mambi abad 17. 

b.  Data lapangan. Data lapangan bertujuan untuk memperoleh data primer 

baik melalui observasi oleh peneliti di lokasi penelitian maupun melalui 

wawancara kepada Tokoh Adat, toko pendidik, dan pemuka agama, 

tokoh politik. 

D. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Penulisan peristiwa di masa lampau dalam bentuk peristiwa atau kisah 

sejarah supaya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, memang harus 

melalui persyaratan kerja sejarah. Secara sederhana penulisan sejarah dapat 

dijelaskan beberapa tahapan kerja, yaitu heuristik, Kritik, Interpretasi dan 

historiografi.
12

 

1. Heuristik 

Metode pengumpulan data yang dimaksud ini adalah heuristik, dimana 

heuristik suatu keterampilan mencari, menemukan, serta mengumpulkan sumber-
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 Helius Sjamsuddin, Metodologi Sejarah, (Yogyakarta: Ombak, 2007), h. 86. 
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sumber atau berbagai data yang relevan dengan topik penelitian, guna untuk 

mengetahui segala bentuk peristiwa atau kejadian sejarah masa lampau.  

Heuristik berarti menemukan. Oleh karena penelelitian ini adalah 

penelitian lapangan maka data yang harus diambil langsung dari data memperoleh 

data lapangan, peneliti memulai dengan melakukan observasi terhadap lokasi 

penelitian yaitu di Kecamatan Mambi kabupaten Mamasa dengan tujuan 

mengetahui serta memahami kondisi sosial masyarakat tersebut. Setelah tahap 

observasi selesai, peneliti melanjutkan pada tahap penyelidikan terhadap proses 

Islamisasi Mambi abad 17.Pada saat penyelidikan sedang berlangsung, peneliti 

ikut serta melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang diperbolehkan oleh pihak 

penanggung jawab. Dalam penelitian ini penulis dalam memperoleh sumber 

didapatkan melalaui data Wawancara, kepustakaan,dan observasi. 

a. Wawancara dapat di di lakukan secara langsung dengan individu 

maupun wawancara dengan kelompok. Wawancara juga dapat di 

lakukan secara tidak langsung, melalui kuesioner dengan pertanyaan 

maupun tidak ter struktur.  

b. Kepustakaan adalah studi mengenai sumber-sumber tertulis berupa 

naskah, buku, serta jurnal yang diterbitkan. Untuk memudahkan 

pencarian dapat menggunakan kataloq. Berikutnya yaitu dengan 

menggunakan buku yang menjadi referensi, selain itu peneliti juga bisa 

mengetahuinya dari melihat catatan kaki (footnote)  

c. Observasi (pengamatan) dilakukan secara langsung di lapangan terhadap 

objek. 
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2. Krtik sumber  

Kritik sumber yang biasa disebut juga penilaian data adalah tahap 

penyaringan sumber yang diperoleh.Setelah data terkumpul maka perlu diadakan 

verifikasi data dan kritik untuk memperoleh keabsahan data yang telah diperoleh. 

Dalam melakukan sebuah kritik sumber ada dua hal yang perlu 

diperhatikan, yang pertama kritik eksternal (otentisitas). Dalam hal ini berkaitan 

dengan kritik tentang keabsahan keaslian sumber.Kedua kritik internal 

(kredibilitas) dalam hal ini berkaitan dengan kritikan keabsahan tentang kebenaran 

sumber.
13

 Kritik sumber terbagi atas dua yaitu: 

a. Kritik internal 

Kritik Internal adalah proses pengujian terhadap kredibilitas sumber. 

Kritik intern harus dibuktikan bahwa kesaksian  yang diberikan oleh suatu 

sumber itu memang dapat dipercaya. Buktinya diperoleh dengan cara:  

pertama, penilaian intrinsik,terhadap sumber-sumber. Kedua, membanding-

bandingkan kesaksian dari berbagai sumber. Kritik internal di lakukan untuk 

menilai kelayakan atau kredibilitas sumber.
14

 Kredibilitas sumber biasanya 

mengacu pada kemampuan sumber untuk mengungkap kebenaran suatu 

peristiwa sejarah. Kemampuan sumber meliputi kompetensi kedekatan atau 

kehadiaran sumber dalam peristiwa sejarah.  

b. Kritik eksternal 

Kritik eksternal adalah proses pengujian terhadap keaslian (fisik) 

sumber sejarah. Menurut Ismaun bahwa kritik eksternal berhubungan denagan 
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 Dudung Abdurrahman, M. Hum. Metode Penelitian Sejarah (Jakarta: Logos Wacana 

Ilmu, 1999)h. 37 
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 Ismaun, Modul Pengantar Ilmu sejarah ( Bandung: FPIPS-IKIP,2001),h.129.  
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permasalahan: apakah sumber itu adalah sumber sejati yang sejarawan 

butuhkan. Sala satu conto aspek penilaiannya seperti yang dijelaskan oleh 

Louis  Gottchalk yaitu mengedentitifikasi pengarag terutma tulisan tangannya, 

tanda tangan, materi dan jenis huruf.
15

 Kritik eksternal di lakukan untuk 

mengetahui sejauh mana keabsahan dan autentisitas sumber. Kritik terhadap 

autentisitas sumber tersebut misalnya dengan melakukan pengecekan tanggal 

penerbitan dokumen, pengecekan bahan yang berupa kertas atau tinta apakah 

cocok dengan masa di mana bahan semacam itu biasa di gunakan atau di 

produksi.  

Kritik sumber dapat menjawab tiga hal mengenai sumber:  

1) Apakah sumber itu merupakan sumber yang kita butuhkan?  

2) Apakah itu merupakan sumber asli atau Salinan (turunan)?  

3) Apakah sumber itu masih utuh atau suda mengalami perubahan? 

3. Interpretasi  

Setelah diadakan kritik sumber dan pengklasifikasian sumber data yang 

otentik, maka selanjutnya memberikan penafsiran terhadap data-data tersebut.
16

 

Interpretasi adalah langkah metode sejarah yang perlu harus didukung oleh 

heuristik sebagai penunjuk kerah penelitian dan kritik. Tanpa dukungan merekah 

sejarahan akan melampaui jalan pintas yang menyesatkan dengan hanya 

membandingkan Interpretasi disokong oleh heruistik dan kritik akan 

                                                           

15
 Louis  Gottchalk, Understanding History , Terj. Nugroho Natosusanto, Mengeri 

Hejarah, h.85. 

16
 Dudung Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 
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menghasilkan historiografi yang benar-benar Indonesiasentrisme dengan bekerja 

dari titik nol.
17

  

Dalam penelitian, peneliti meneliti fakta-fakta yang terdapat pada sumber 

sejarah dan telah terkumpul dan sudah mengalami tahapan vrivikasi kemudian 

mengkji penafsiran data tersebut. Penafsiran dilakukan sesui dengan teori dan 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu juga dibutuhkan 

keterlibatan peneliti dalam menilai dan memahami fakta-fakta yang kemudian 

dianggap akurat. Sehingga terjadi keseimbangan antara obyektivitas dan 

subyektivitas. 

 Penafsiran dalam dalam metode sejarah menimbulkan objektivitas sejarah,  

yang sangat sukar dihindari, karena ditafsirakan oleh sejarawan sedangkan yang 

pbyektif adalah faktanya. Penafsiran model sejarah tersebut dapat diterapkan 

dalam Ilmu Antropologi, seni petunjukan, studi agama, filologi, arkeologi, dan 

ilmu sastra.
18

 Dalam menginterpretasikan fakta sejarah, sejarawan berusaha 

mendeskripsikan secara detail fakta-fakta yang disebut analisis. Deskripsi ini 

dilakukan akagar fakta-fakta yang suda diperoleh akan menampilkan jaringan 

antar fakta sehingga fakta-fakta itu bisa bersinergi. Fakta yang satu akan 

menjelaskan kedudukan yang lain.
19

 

Interpretasi merupakan penafsiran dari data-data yang telah diperoleh setelah 

melalui proses kritik sumber dan pengklasifikasian data secara otentik.
20
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a. Interpretasi analisis. Yaitu dengan menguraikan fakta satu persatu 

sehingga    memperluas perspektif terhadap fakta itu. Dari situlah dapat 

di Tarik sebuah kesimpulan.  

b. Interpretasi sintetis. Yaitu mengumpulkan beberapa fakta dan menarik      

kesimpulan dari fakta fakta tersebut
21

 

4. Historiografi 

Langkah terakhir atau puncak metode sejarah adalah penulisan sejarah 

atau sering disebut dengan Historiografi. Ketika sejarawan memasuki tahapan 

menulis, maka ia akan mengarahkan seluru daya pikirannya, bukan saja 

keterampilan teknis penggunaan kutipan-kutipan dan catatan-catatan, tetapi juga 

penggunaan pikiran-pikiran kritis dan analisisnya karena pada akhirnya harus 

menghasilkan suatu sintesis dari seluruh hasil penelitannya atau penemuannya 

dalam suatu penulisan utuh disebut historiografi. Keberartian (signifikansi) 

semua fakta yang dijaring melalui metode kritik baru dapat dipahami hubungan 

satu sama lain setelah semuanya ditulis dalam suatu keutuhan bulat 

historiografi.
22

 

Akhir kata, penulisan sejarah tidak semudah dalam penulisan ilmiah 

lainya, tidak sekadar menghadirkan informasih dan argumentasi. Penulis sejarah, 

walaupun terikat pula oleh aturan-aturan logika dan bukti-bukti empirik, tidak 

boleh dilupakan bahwa ia adalah juga karya sastra yang menuntut kejelasan, 

keteguhan dan gaya bahasa, aksentuasi serta nada retorika tertentu. Apabila 

sejarawan mampu menampilkan kejelasan, keteguhan, serta kerapian dalam 

ekpresi penulisan, ia akan mampu mencapai apa yang menjadi dambaan setiap 
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 M. Dien Madjid dan Johan Wahyudhi, Ilmu Sejarah Sebua Pengantar. (Jakarta): 
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sejarawan, yaitu memadukan kesejarawan dan kesastrawanan, antara keahlian 

dan ekpresi bahasa.
23

 

Jadi sebagai tahap akhir dalam metode penulisan sejarah, merupakan cara 

penulis untuk menyajikan hasil penelitian yang telah dilakuakn dalam bentuk 

tulisan, dengan menggunakan imajinasi historis. 

Pengisahan sejarah itu jelas sebagai suatu kenyataan subjektif, karena setiap 

orang atau setiap generasi dapat mengarahkan sudut pandangannya terhadap apa 

yang telah terjadi dengan berbagai interpretasi yang erat kaitannya dengan sikap 

hidup, pendekatan atau orientasinya oleh karena itu perbedaan pandangan 

terhadap peristiwa masa lampau, yang pada dasarnya ialah objektif dan absolut, 

pada giliran-nya akan menjadi kenyataan yang telatif. 
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 Daliman, Metode Penelitian Sejarah (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 99. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHSAN 

A. Kondisi sosial politik keagamaan masyarakat Mambi  sebelum masuknya 

agama Islam 

1. Sejarah kisah manusia pertama di  Mambi  

ketika itu atau pada awal kehidupan yang baru di wilayah Pitu Ulunna Salu, 

para narasumber penulis sepakat, terjadinya pada awal abad  XI M. di sebuah tempat 

sesosok manusia telah hadir untuk kemudian mendiami wilayah yang belum sama 

sekali diinjak oleh manusia lain.
1
 

Dalam sejarah tempat inilah yang kemudian dikenal sebagai tempat lahirnya 

manusia yang dikenal sebagai tujuh manusia antara lain: Puang Rim-ulu, memilih 

tetap tinggal di daerah hulu Sungai Sa’dang. Lando Belua’ pergi ke daerah Boneh, 

Sulawesi Salatan. Lalu Puang Pattingboro pergi ke Tabulahan  dan menetap di 

Tabulahan. Bombong Langi’ pergi ke Masuppa dan menetap di sana. Lando Guntu’ 

pergi ke Duri, kabupaten  Enrekang dan kemudian menetap di daerah tersebut. 

Lombeng Susu pergi ke daerah Lohe, atau biasa disebut daerah Kaluppang masuk 

dalam wilayah Mamuju. dan  Puang Rilembong, para sejarawan tidak mengetahui 

menetap dimana.
2
 

Puang Pattingboro lalu dikisahkan ketika telah meninggalkan sungai Sa’dang 

ditemani oleh salah seorang lelaki dengan postur tubuh yang sangat besar yang 
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bertindak sebagai pengawalnya, menuju  ke wilayah Tabulahan. Dalam perjalanannya 

melintasi gunung kapak dan melewati Gunung Landa Lanua, ia kemudian juga 

melintasi Gunung Mambulilling, dan tentunya masih banyak gunung yang tidak 

memiliki nama dilaluinya. Pada perjalanan itu, dari waktu ke waktu, akhirnya Puang 

Pattingboro terdampar di sebuah bukit yang dinamai Buntu Bulo, Tabulahan.
3
 

Lelaki yang menemani perjalanannya Puang Pattingboro bernama 

Mambulillin atau biasa juga kemudian disebut sebagai to mesariri sapukna tometakim 

tambaloana anna tomesariri padalin bulanna. Pantingboro lalu memutuskan untuk 

kemudian menetap di Buntu Bulo, Tabulahan. Setelah tinggal di Tabulahan ia pun 

melihat ada asap api yang muncul dari dasar gunung tentunya ada seorang manusia 

yang sedang menyalakan api. Gunung yang dimaksudkan tersebut dinamai Gunung 

Kapusaan-kapusaan dalam bahasa Pitu Ulunna Salu diartikan sebagai sesuatu hal 

fenomena yang sangat mengherankan atau mengejutkan.
4
 

Lalu dalam penukilan sejarah selanjutnya Puang Pattingboro yang 

dimaksudkan sebagai nama yang tidak asing bagi Suku Mandar yaitu Pongkapadang, 

dalam penulisan ini maka penulis akan mengubah nama Pattingboro mengikuti nama 

yang sering diucapkan atau yang lebih populer di wilayah Pitu Ulunna Salu dan Pitu 

Ba’bana Minanga. 

Ketika Pongkapadang melihat asap api lalu kemudian terkejut dan terheran-

heran. Dalam benaknya bertanya-tanya, “ bagaimana mungkin ada asap api?  kalau 
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begitu di bawah dasar gunung pasti ada api, lalu siapa yang kemudian nyalakan api?, 

jika pun ada orang kira-kira dari mana asalnya”. 

Banyak hal yang mengejutkan Pongkapadang sebab dalam perspektifnya 

bahwa tidak ada yang mendiami wilayah tersebut selain dari pada dirinya. maka 

timbullah keinginan Pongkapadang untuk mengetahui siapa gerangan yang 

menyalakan api tersebut. Lalu kemudian Pongkapadang dengan berusaha pelan-pelan 

mendekati gunung tersebut, hendak ingin melihat gerangan makhluk asing tersebut. 

dan seketika sampai di balik gunung itu betapa terkejutnya Pongkapadang melihat 

seorang wanita cantik, kulitnya putih, badannya berisi padat tapi juga tidak bisa 

disebut gemuk,  rambut yang terurai panjang sampai menyentuh tumit kakinya. “luar 

biasa” begitulah bunyi kalimat terakhirnya sebagai bentuk apresiasi kekagumannya 

pada wanita itu.
5
 

Dengan penuh keragu-raguan pongkapadang mencoba memberanikan diri 

untuk menyapa perempuan itu. “wahai perempuan darimana engkau berasal? dan 

bagaimana bisa kamu ada disini sendirian?”. lalu beberapa saat saja perempuan itu 

kemudian menjawab “saya bernama Toroje’ne’.  Saya berasal dari air laut” begitulah 

jawabannya sangat singkat. Maka dari perjumpaan sesok manusia ini maka mulai 

dengan perkenalan lalu akrab. Sambung cerita di awal bahwa  Toroje’ne’ mulai 

menceritakan semua kepada Pongkapadang mengapa bisa ia sampai di tempat itu. ia 

mengatakan bahwa “Saya berlayar dengan sebuah perahu, tetapi perahu saya 
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tersangkut di gunung ini ketika air laut surut”. Torije’ne’ lalu menunjuk perahu yang 

dipakainya berlayar hingga di tempat itu.
6
 

Pongkapadang diam seribu bahasa mendengar tutur daripada perempuan 

cantik itu, matanya memandang kepada perempuan itu dengan penuh kasihan. 

Torije’ne’ kembali berkata, kata-katanya ditujukan pada Pongkapadang dengan lemah 

lembut, “ Wahai laki-laki, dari manakah engkau? dan mengapa engkau bisa melihat 

aku disini? dan bagaimana pula kau bisa menemukan aku disini? dan bukankah 

kehadiranmu laki-laki akan menggangguku yang telah lama kesepian sendiri disini?”. 

sang laki-laki maksudnya Pongkapadang
7
. 

Lalu pongkapadang menjawab “saya berjalan terus menerus dari hulu Sungai 

Sa’dang mampongka-pongka padang (melintasi semak belukar, menembus gunung 

dan lembah) menelusuri jagat yang gelap gulita, entah siang atau malam. Mulai dari 

Sa’dang, Mentanete kapa’ ( mendekati Gunung Kapa’) mentanete Landak Banua, 

(mendekati Landak Banua), mentanete Mambulilling, (mendekati Gunung 

Mambulilling), Mengkaseppong Buntu bulo, tirassa di Tabulahan, (Tiba di 

Tabulahan). begitulah pongkapadang menjelaskan.
8
 Nama Pongkapadang terdiri dari 

dua suku kata , Pongka yang diartikan sebagai menembus, Padang artinya daerah 

ketinggian. 
9
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Lewat pertemuan tersebut, lalu dengan perkenalan sehingga terjalin hubungan 

yang lebih harmonis. cerita yang dihiasi canda gurau memecah keheningan dan 

kesunyian di malam itu. tak cukup lama yang akhirnya timbul rasa bahagia. suasana 

pun berubah, yang tadinya keduanya dibalut kesepian, dan akhirnya mereka 

menemukan teman. merekah tetap memanggil satu sama lain dengan nama tak 

terlepas dari latar belakang dan sesuai asal usul yang berbeda. Keduanya lalu 

mengambil kesimpulan nama panggilan masing-masing yang perempuan bernama 

Torije’ne’ dan laki-laki bernama Pongkapadang. Torije’ne’ lalu memutuskan untuk 

berpindah ke Buntu Bulo daerah yang masih bagian dari pada wilayah Adat 

Tabulahan bersama dengan Pongkapadang.
10

 

Sesampainya di Buntu Bulo Torije’ne’ dan Pongkapadang lalu mendirikan 

sebuah gubuk kecil untuk mereka gunakan  berlindung.  Pongkapadang dan 

Torije’ne’ kemudian melangkah kehidupan yang baru itu, atau dengan bahasa lain 

telah membangun sebuah rumah tangga yang baru.  Seiring waktu berjalan, sebagai 

lazimnya suatu keluarga yang utuh, keduanya telah dikaruniai sebuah  keturunan 

yang dalam perspektif sejarah dikenal sebagai Tau Pitu (Tujuh orang anak 

bersaudara). Diantara tujuh dari pada keturunan ini, ada lima orang laki-laki dan ada 

dua perempuan. Adapun nama masing-masing dari pada laki-laki  adalah Daeng 

Manganna, Mana Dahoda, Pullau mesa, Daeng Umalle, Patta Nabulan. Adapun 

perempuan yang pertama bernama Simbak Datu, kemudian kedua Bura’ Le’bo’. 
11
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Dalam keluarga ini terjadi kawin-mawin, anak tertua Daeng Manganna, 

menika dengan anak ketiga yang bernama Simba’ Datu, dan anak kedua Mana 

Dahodo menikah dengan anak keenam yang bernama Bura’ Lekbok. pernikahan ini 

terjadi dengan sistem silang atau satu jenjang keturunan. seperti yang telah kita 

uaraikan dari awal bahwa anak pertama menikah dengan anak ketiga dan kemudian 

anak kedua menikah dengan anak keenam tentunya antara laki-laki dengan 

perempuan.
12

 

Perkawinan inilah yang akan melahirkan generasi yang akan menjadi cikal 

bakal penguasa, atau manusia pertama yang menguasai wilayah-wilayah Pitu Ulunna 

Salu dan Pitu Ba’bana Minanga juga termasuk bagaimana awal mula lahirnya 

penguasa pertama di wilayah Mambi yang termasuk dalam federasi Pitu Ulunna Salu 

akan bisa di lihat dari keturunan yang dilahirkan oleh pernikahan tersebut. akan tetapi 

penulis hanya akan berfokus pada wilayah daerah Mambi yang  menjadi wilayah 

penelitian.  

Dari pernikahan tersebut yang kemudian melahirkan generasi yang dimana 

dalam sejarah dikenal sebagai tau sappulo mesa (anak keturunan sebelas bersaudara). 

Pada perkembangan kemudian anak keturunan Pongkapadang dan Torije’ne’ yang 

disebut sebagai tau sappulo mesa menyebar di beberapa daerah dan kemudian 

memilih menetap pada daerah yang dipilihnya Daeng Tumanan memilih untuk tetap 

tinggal di Tabulahan. Daeng Matanah turun di Derah Mambi. Daeng Matanah inilah 

yang tinggal di Wilayah Mambi kini ibu kota Kecamatan Mambi dan dijadikan 

sebagai Lantang Kada Nenek di masa pemerintahan tradisional Pitu Ulunna Salu. 
13
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 Para sejarawan mengungkapkan bahwa orang sebelas inilah yang menjadi 

penghuni baru dan pertama di daerah- daerah temapat penyebarannya sekaligus 

menjadi peletak dasar sebuah komunitas baru untuk kehidupan selanjutnya, atau 

bahasa daerah di Pitu Ulunna Salu disebutkan, to muindoi lita’ na atau tungka’ sipo 

lita’ lita’na, sipo Ada’ Ada’na anna muindoi botto natadongkonni . Artinya adalah 

merekah adalah yang akan menjadi penanggung jawab di tempatnya bermukim, atau 

masing menjadi pengendali komunitas baru dan diatas nilai sosial kehidupan ditempat 

yang baru itu.
14

 

Daeng Matanah adalah awal dari kehidupan Mambi. dari keturunan Daeng 

Matanah yang melahirkan generasi yang menjadi pemimpin di wilayah ini yang 

disebut dengan Tomakaka sebagai Ketua Adat. dari garis keturunan inilah yang 

menjadi dasar persyaratan pemilihan Ketua Adat. 

2. Posisi  Mambi pra Islam  

Suku Adat Mambi adalah Suku Mandar , Mambi tergabung dalam wilayah 

Persekutuan Pitu Ulunna Salu , Propinsi Sulawesi Barat. Gelar Tomakaka sebagai 

Ketua Adat. 
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Lokasi Kabupaten Mamasa 

 

Federasi Pitu Ba’bana Minanga dan Federasi Pitu Ulunna Salu. 
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Kerajaan- kerajaan di tanah Mandar, yang terdiri dari 

 Pitu Ba’bana Binanga dan Pitu Ulunna Salu. 

 

3. Kondisi sosial keagamaan masyarakat Mambi pra Islam 

Ketika masyarakat Mambi terbentuk menjadi suatu kelompok masyarakat 

kepercayaan masyarakat yang bermukim di pegunungan sebelum masuknya Islam di 

masa silam bahkan hingga kini masih bisa di temui yaitu Mappurondo. Tidak ada 

yang tahu persis kapan aliran kepercayaan Adat Mappurondo menyemayam di tanah 

pegunungan ini. Merekah meyakini Kepercayaan Mappurondo  telah tumbuh seiring  

dengan berkembangnya masyarakat Pitu Ulunna Salu itu sendiri. Dalam aliran ini 
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masyarakat Adat lebih berindikasi pada penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang 

Maha Esa.
15

 

Jadi Mappurondo merupakan agama asli Pitu Ulunna Salu sebelum masuk 

Islam di Sulawesi Barat. Biasa juga disebut Aluk atau Ada’  Tomalilling. Pamali 

Appakrandangnya (ada empat siklus hidup manusia yaitu masa kerja, masa 

bergembira, masa pernikahan, dan kematian). 

Dalam kepercayaan ini ada aturan yang dipegang teguh oleh masyarakat 

Mappurondo yaitu disebut dengan pamali apparandangnya ( ada empat larangan 

yang harus dipenuhi) adanya larangan tersebut yang pertama adalah Pakto Bajongan  

(kerja sawah) larangannya adalah ketika masa proses kerja sawah maka wajib semua 

masyarakat fokus hanya kerja sawah tanpa melakukan aktifitas-aktifitas yang lain. 

Batas waktu aturan tersebut ketika sawah yang dikerja sudah di panen. Yang kedua 

adalah Pakbannetauan (perkawinan) ketika sudah panen maka melanjutkan kepada 

perkawinan. Sama dengan larangan di poin pertama Pakto Bajongan tidak boleh 

melakukan aktivitas-aktivitas yang selain melakukan perkawinan dalam jangka waktu 

yang telah diputuskan oleh Ketua Adat setempat. Kemudian aturan yang ketiga 

adalah Pandatomate (orang meninggal) Jadi jika ada yang meninggal maka larangan 

kepada semua masyarakat untuk melakukan aktivitas selama tiga hari sebagai bentuk 

penghormatan pada yang meninggal. Adapun poin yang keempat adalah pakbisuan 
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(ritual keagamaan) larangan melakukan aktivitas di wajibkan semua masyarakat 

untuk fokus dalam peribadatan selama waktu yang disepakati oleh Ketua Adat.
16

 

Dalam melaksanakan Paktotibajongan dalam proses ini masyarakat akan 

melakukan penghormatan terhadap Dewi padi yang dipercayai masyarakat turun dari 

langit yang menempati setiap petak sawah. Pada saat bajak sawa atau kerja sawa 

maka dalam kepercayaan Mappurondo wajib memberikan persembahan sesajian dan 

berdoa kepada Dewata agar dihindarkan dari kegagalan panen. Setelah selesai  

bercocok tanam, maka biasanya masyarakat menunggu sampai delapan bulan mulai 

dari bulan juli hingga pada februari. Dalam proses penungguan ini masyarakat 

dilarang melakukan segala tindakan yang dianggap mengganggu Dewi padi. Hal-hal 

yang kemudian dilarang tersebut seperti membuat kebisingan, tertawa-tertawa riah, 

cerita keburukan orang, menyanyi, bermain gendang dan melakukan upacara-

upacara.  adapun yang hanya diperbolehkan pada saat itu ialah Pattumateang 

(upacara kematian).
17

 

Kemudian ketika masa panen tiba maka masyarakat kembali memberi sesaji 

kepada Dewi Padi yang diyakini masyarakat akan kembali ke langit. Jika ada bekas-

bekas padi pada pengeringan maka segera dikeringkan hingga penyimpanan di 

lumbung. dan  pada tahap ini berakhirlah Pa'totiboyongan dilanjutkan pada masa 

Pealloan  (kegembiraan, menyambut hasil penen).
18

 

Dalam  masa Pealloan (ritual gembira), biasanya para pemuda keluar dari 

wilayah dan kemudian melakukan ritual-ritual yang biasa disebut acara Pangngae, 
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yaitu pengayauan atau berburu kepala. Dalam acara Pangngae tersebut menjadi awal 

dari periode pokok Pealloan sekaligus awal dari ritual Pa'bisuan, masa untuk 

menghidupkan kembali semangat-semangat. Pa'bisuan ini dibagi dua, yaitu 

Pa'bisuam Muane untuk urusan Pria dalam hal ini termasuk ritual Pangngae   biasa 

disebut Ukusam Botto, dan Pa'bisuam Baine untuk kaum Wanita yang berhubungan 

dengan masalah rumah tangga  biasa disebut Ukusam Banua.
19

 

Pakbisuam Muane meliputi Pangngae dan Morara. Maksud dari pada Morara 

adalah ritual pengorbanan binatang. Acara Pakbisuam Muane ini melibatkan 

penduduk satu dusun. Dalam pelaksanaan  ritual ini masyarakat berharap agar supaya  

Debata selalu menghidupkan  semangat dalam  jiwa masyarakat dan tidak 

memadamkannya. Dalam ritual ini keberanian dan kecerdikan pemburu sangat 

ditonjolkan, juga wibawa dan kemakmuran satu dusun. Pada Pa'bisuam Muane 

terlebih dahulu diadakan perayaan Pangngae yang melibatkan satu dusun, juga para 

tamu dari dusun lain, dalam hal ini biasanya para penatua. Dan ketika sudah telah 

selesai Pangngae baru diadakan perayaan Morara, yang terkadang mengundang tamu 

dari segala penjuru Pitu Ulunna Salu. Oleh sebab itu, biasanya setelah selesai acara 

Pangngae langsung dilanjutkan dengan ritual-ritual Pakbisuam Baine yang 

dilaksanakan pada masing-masing keluarga.
20

 

Pakbisuam Baine, dalam ritual ini wanita diberikan otoritas dan peranan 

penting. Adapun cara Pakbisuam Baine ini yang bertujuan untuk kemakmuran dan 

kesehatan setiap anggota keluarga juga kerabat. Dalam acara ini keluarga 
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mempersembahkan korban untuk menyenangkan hati para Dewata. Acara Pa'bisuam 

Baine ini hanya boleh diadakan sekali dalam setahun, tidak boleh lebih. Dalam ritual 

Pakbisuam Baine ini mempunyai urutan-urutan dari yang paling sederhana hingga 

yang paling rumit dan berat yang biasa disebut sebagai Maparri' (sangat berat atau 

sangat sulit). Khusus untuk Maparri’ tidak menjadi suatu acara yang diwajibkan 

dilakukan bagi keluarga, kecuali memang ada pasangan suami-istri yang berikrar 

untuk melakukan ritual tersebut.
21

 

Kemudian Setelah berakhir masa Pakbisuam Baine ini, aktivitas akan 

dilanjutkan dengan Pakbannetauan, yaitu ritual Pernikahan. terkait Pakbannetauan, 

persediaan beras memegang tolak ukur.  Karena pernikahan hanya dapat 

diselenggarakan jika memang pihak laki-laki memiliki persediaan beras yang 

dianggap cukup untuk digunakan pada perayaan pesta pernikahan. Dan jika 

persyaratan tersebut tidak dipenuhi, orang tua pihak wanita bisa menolak lamaran 

dari pihak pria tersebut. Oleh karena itu, gagalnya atau berhasilnya panen sangat 

berpengaruh terhadap angka pernikahan. Berakhirnya masa Pakbannetauan akan 

menjadi tahap akhir dari periode pokok Pealloan.
22

 

Kepercayaan Mappurondo percaya bahwa dunia ini adalah tempat 

persinggahan sementara, diberi nama lino yaitu dunia dimana manusia boleh 

mengumpulkan harta benda selama masih hidup. Apabila suatu saat manusia mati 

maka harta yang dikumpulkan di dunia akan di bawah ke suatu tempat yang diberi 
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nama Pullondong (surga). Di tempat inilah manusia hidup senang dengan ukuran 

kekayaan yang dibawa dari dunia. 
23

 

Selanjutnya, setelah manusia mati, maka terjadi proses perubahan dari serba 

tubuh dan nyawa ke serba roh, yaitu,  Sunga adalah bagian dari nyawa dan hanyalah  

yang baik akan naik ke langit bersatu dengan dewa di atas langit.  Anitu adalah jiwa 

yang berubah jadi hantu menuju Pullondong tujuan akhir manusia.  Batang rabuk 

adalah tubuh manusia yang tetap tinggal di dunia fana  menjadi kenangan bagi 

manusia yang ditinggalkan. Jenazah perlu dipelihara manusia atau diperhatikan, 

dimakamkan, diziarahi yang merupakan kewajiban-kewajiban bagi keluarga untuk 

menghormati roh si mati sebagai tanda ketaatan bagi kepada leluhurnya. Ketaatan 

tersebut dalam bentuk pembersihan kuburan dengan harapan bahwa keturunan 

mendapatkan berkah dari arwah nenek moyang. 
24

 

Dalam upacara-upacara Adat harus dimusyawarahkan dahulu tentang siapa 

yang akan melakukan, dari kelompok mana semuanya memiliki ketentuan. Dalam 

strata sosialnya berdasarkan kepercayaan Mappurondo, sebab apabila dilanggar akan 

mendapat hal-hal yang tidak diinginkan dalam masyarakat maupun kehidupan 

keluarga. 
25

 

Kemudian dilanjutkan dalam pemaparannya bahwa di masa itu para kalangan 

Ketua Adat diperhadapkan dengan sebuah perbedaan, mereka menyikapinya tidak 

menganggap salah. Contohnya saja, ketika dua agama besar itu mulai menyebar di 

pegunungan kalangan Adat dan para pemuka Mappurondo tidak menganggapnya itu 
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adalah suatu kesalahan. Bahkan di kalangan pemuka Adat serta masyarakat, hal ini 

dipahami sebagai awal kedatangan atau sebagai tanda-tanda perubahan suatu zaman 

yang telah memasuki kawasan adat. Dan telah digariskan suatu hal; bahwa hal yang 

baru itu tak akan serta merta menghilangkan kebudayaan atau kegiatan positif  yang 

menjadi warna atau corak dari kawasan Adat yang perna ada. Dan dipersilahkan 

segalah sesuatu yang baru masuk ke dalam wilayah Adat Mambi dan diperkenankan 

oleh para Ketua Adat Mappurondo kepada masyarakat khususnya di wilayah Mambi 

untuk memilih dan menganutnya sesuai dengan pilihan dan keyakinan masing-

masing tanpa mengintervensi pilihan masyarakat-nya.26
 

Pada masyarakat Mambi sebelum masuknya Islam Tokoh Adat serta 

masyarakat menyikapi segalah hal-hal yang baru atau asing dengan  positif  tidak 

tertutup diri. Dalam hal ini penulis melihat bahwa masyarakat Mambi sebelum 

masuknya Islam merekah memiliki sikap hidup untuk menerima segala hal yang baru 

dan terbuka demi suatu perubahan selama tidak merusak nilai-nilai adat yang sudah 

ada jauh sebelumnya. Mereka  mengedepankan saling menghargai atau bertoleransi 

pada pilihan masing-masing ketika ada sesuatu yang baru yang masuk dalam wilayah 

kesatuan Adat Mambi sebelum masuknya Islam. Kehidupan yang rukun dalam 

kemajemukan serta tidak saling menghujat dan membenci terhadap perbedaan 

pemahaman itulah yang dipupuk masyarakat Mambi sebelum masuknya Islam hingga 

sekarang. 

 

 

                                                           
26

 Ali Rutman (Ketua Adat) Wawancara,Pada tanggal 18 Januari 2023,di Mambi. 



75 

 

 

 

4. Kondisi sosial politik masyarakat Mambi sebelum masuknya Islam. 

Mappurondo atau Mappurondo tidak dapat dilepaskan dari budaya Pitu 

Ulunna Salu. Mappurondo adalah kerangka aturan yang mengatur tata cara manusia 

dalam hidup bermasyarakat. Bermasyarakat dalam hal ini diatur mengenai 

hubungan manusia dengan sesama, alam semesta dan Sang Pencipta yang lazimnya 

disebut Dehata.  

Sebelum datangnya pemerintah Belanda ke daerah Mambi disana telah 

memiliki suatu pemerintahan tradisional yang bergabung dalam suatu hukum yaitu  

Adat Pitu Ulunna Salu tujuh kepala Adat. Pemerintahan tradisional menyerahkan 

seluruh hukum Adat, misalnya membicarakan tentang tanah warisan, perceraian 

kesemuanya berdasarkan keputusan dari pemuka Adat sesuai undang-undang tradisi 

yang berlaku. 
27

 

Di Masa sebelum Islam menyebar di pegunungan tersebut pelaksanaan 

pemerintahan otonomi daerah sudah diberlakukan dalam sistem pemerintahan 

tradisional Pitu Ulunna Salu. Substansi dalam sistem  otonomi memberi 

kewenangan kepada Lemba (wilayah) agar kemudian mengembangkan potensi yang 

dimiliki untuk kemaslahatan hidup rakyat di daerah tersebut.
28

 

Di Pitu Ulunna Salu, masing-masing dari pada Lembang atau wilayah 

memiliki fungsi sesuai dengan fungsi dan keunggulannya tersendiri, di setiap 

wilayah otonom. Sejak dulu sudah ada penegasan dalam dalam ungkapan lokal, 

“jangan terlampau jauh masuk menjengung kamarnya orang” bahkan begitu 
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ketatnya dalam satu Lembang (wilayah) masihng-masihng, untuk mengungkapan 

pau-pau (cerita sejarah secara lisan) tokoh penutur di suatu Lembang tidak boleh 

terlalu memehami secara  detail sejarah dilembang yang lain .
29

 

Dalam pemahaman Ketua Adat Mambi mengungkapkan bahwa hal ini 

sebagai bentuk saling menghargai dan penghargaan tokoh yang ada pada wilayah-

wilyah lainnya. 

Kepemimpinan Adat yang bersifat demokrasi dan Monarki yaitu Kepemimpinan 

Ada’ Mappurondo. Nama “Ada”  sama saja dengan kata “Aluk” yaitu Aturan yang harus 

ditaati manusia. Kata “Mappurondo” Berarti (Lisan). Maka Ada’ Mappurondo adalah suatu 

ajaran yang diturunkan dari generasi ke generasi secara lisan. Kepeimipinan Adat yang 

bersifat demokrasi dan monarki bersubstansi pada proses peralihan kepemimpinan yang 

dilakukan dalam Sistem kepemimpinan Adat Mappurondo. Adapun penjelasannya secara 

singkat tentang proses peralihan kepemimpinan yang dilakukan. Sebelum memilih dan 

mengangkat seorang pemimpin dalam masyarakat Adat Mappurondo, terlebih 

dahulu para tokoh dan orang-orang yang dituakan menentukan kriteria Calon 

“Tomatua” (istilah Adatnya) atau pemimpin antara lain: 

1. Menentukan Garis keturunan, dalam hal ini garis keturunan tersebut adalah 

saudara, anak, dan sepupuh satu kali, 

2. Kedewasaan Berpikir dalam artian bahwa mampu menguasai dan 

memaparkan secara rinci tentang makna dan fungsi Pemali Appak 

Randanna di hadapan masyarakat Ada’ Mappurondo sebagai landasan hidup 

mereka. 
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3. Orang yang dituakan dalam garis keturunan, dalam hal ini, orang yang 

dituakan tersebut dianggap mampu memegang “Pairam” (Kepribadian yang 

konsisten terhadap ketentuan yang sakral yang telah disepakati, dan 

diharapkan dapat terwujud) dalam kepemimpinannya. 

4. Orang yang dituakan dalam garis keturunan, dalam hal ini, orang yang 

dituakan tersebut dianggap mampu memegang “Pairam” (Kepribadian yang 

konsisten terhadap ketentuan yang sakral yang telah disepakati, dan 

diharapkan dapat terwujud) dalam kepemimpinannya.
30

 

Pergantian dari pemimpin yang lama ke pemimpin yang baru dilakukan 

dengan melalui keputusan yang ambil secara mufakat dalam forum musyawarah yg 

istilah Adatnya disebut “Randangan Pudu’’’ (Forum Tertinggi Musyawarah), namun 

sebelum menentukan siapa yang menjadi pemimpin, terlebih dahulu para tokoh dan 

orang-orang yang dituakan dalam masyarakat Ada’ Mappurondo tersebut membahas 

dalam “Randangan Pudu’” tentang siapa saja yang bisa memenuhi kriteria sesuai 

pada point-point di atas yang dalam istilah Adatnya disebut “Muruttu Pole 

Peanakanna Tomatua”. “Tomatua” yang dimaksudkan pada istilah Adat tersebut 

adalah pemimpin yang lama yang akan digantikan oleh pemimpin yang baru dengan 

melihat garis keturunan pemimpin yang lama.
31

 

Jadi, Sifat demokrasi yang dimaksudkan adalah disaat pengambilan keputusan 

akan diambil selalu melalui kata mufakat dalam forum musyawarah dan sifat 

monarkinya dapat diketahui dengan melihat garis keturunan “Tomatua” Pemimpin 
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lama yang akan diganti. Yang lebih menariknya lagi dalam sistem kepemimpinan ini 

adalah bahwa dalam menjalankan kepemimpinannya, seorang “Tomatua” Pemimpin 

dapat diganti dan siap diturunkan sebagai pemimpin apabila selama dalam 

kepemimpinannya selalu terjadi musibah, atau masalah dalam masyarakatnya yang 

mengakibatkan kondisi sosial menjadi tidak bisa terkontrol atau bahkan kondisi 

ekonomi masyarakatnya tidak memberikan kesejahteraan..
32

 

Jadi untuk lebih memahami bagaimana sosial politik yang terjadi pada masa 

sebelum masuk Islam perlu di ketahui bahwa wilaya Adat Pitu Ulunna Salu terdiri 

dari tujuh Lembang ( wilayah) adapun wilayah-wilayah tersebut Lembang Tabulahan, 

Lembang Rantebulahan, Lembang Mambi, Lembang Aralle, Lembang Bambang, 

Lembang Matangnga, dan Lembang Tabang. Jadi tuju wilaya tersebut masuk dalam 

persekutuan Adat. Namun tiap wilayah di Pitu Ulunna Salu memiliki kekuasaan 

dalam setiap wilayah, adapun kekuasaan tertinggi ada pada musyawarah Adat atau 

yang disebut kada nenek yang disebut dengan Indo lempang ( pemimpin) sebagai 

pemimpin dalam tujuh wilayah- wilayah yang ada. Tapi dalam sistemnya setiap 

Lembang ( wilayah) dalam sistemnya pemimpin Lembang atau pemimpin setiap 

wilayah memegang jabatan rangkap eksekutif dan legislatif.
33

 

Dalam tujuh wilayah tersebut memiliki persatuan atau sering disebut dengan 

tuju federasi Wilayah Adat yang terhimpun dalam satu kesatuan yang memiliki 

kewenangan masing-masing dalam mengatur wilayah masihng- masihng akan tetapi 

tidak terpisahkan meskipun begitu tidak ada wilayah yang membawahi wilayah lain.  
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Oleh sebab itu harus di garis bawahi bahwa di Pitu Ulunna Salu tidak ada pemimpin 

tunggal atau dalam sebuah sistem kerajaan dipimpin oleh seorang raja karena 

memang bukan dalam sistem kerajaan.
34

 

Adapun Mambi tugas sebagai eksekutif adalah Tomakaka sedangkan di 

bagian legislatif yaitu Lantang Kada Nene tempat permusyawaratan di tingkat Adat 

di Pitu Ulunna Salu. Dan kini masih terdapat gedung tua yang diberi nama Gedung 

Lantang Kada Nenek. Jika sekarang biasanya gedung ini digunakan sebagai tempat 

menyambut orang-orang penting yang dari luar wilayah Mambi.
35

 

Pemerintahan tradisional pada waktu itu sangat dijunjung tinggi atau sangat 

dipatuhi oleh masyarakatnya. Demikian juga apabila masyarakat Mambi akan 

melakukan suatu upacara Adat, baik upacara perkawinan maupun upacara kematian 

semuanya berlaku atas dasar musyawarah Adat dan biasanya berlaku pada waktu-

waktu tertentu sesuai kebiasaan Adat. Kepercayaan ini merupakan ajaran lisan tidak 

tertulis, berarti kepercayaan leluhur yang diturunkan secara lisan dari wujud 

kepercayaan yang asli.
36

 

Dalam sistem pemilihan pemimpin pada masa itu yakni harus memiliki 

keturunan bangsawan. Tomakaka ini adalah keturunan dari tujuh anak Pongkapadang 

yang dipilih sebelas orang  menjadi penguasa wilayah Pitu Ulunna Salu dan pitu 

Ba'bana Minanga. Adapun nama yang ditunjuk oleh Pongkapadang untuk masuk di 

wilayah Mambi adalah Dampak Tanah. Dampak  Tanah ini adalah anak dari Demma 
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Nganna anak kedua dari tuju anak Pongka Padang. Jadi dalam nasab keturunan ini 

yang menjadi Ketua Adat di Wilayah Mambi. Kemudian yang kedua adalah keluarga 

pemangku Adat.
37

 

Dalam mengidentifikasi masyarakat pada masa pemerintahan sebelum Islam 

ada lima tingkatan- tingkatan yang pertama adalah Pemangku Adat yang 

disandangkan dengan nama gelar Tomakaka, yang kedua adalah keluarga  Pemangku 

Adat,  ketiga adalah masyarakat biasa namun memiliki suatu keahlian tertentu. 

Kemudian, keempat masyarakat biasa yang tidak sama sekali memiliki keahlian di 

bidang apapun, dan yang kelima Todio Sali (Budak). Jadi budak ini tidak bisa lepas 

dari pada tuannya yaitu Tomakaka dan menjadi turun temurun kepada anak 

cucunya.
38

 

Dalam sistem pemerintahannya Tomakaka merupakan pemegang tampuk 

kekuasaan dan memiliki struktur yang pembantu menangani bidang tugas tertentu 

dalam kegiatan pemerintahannya yang pertama adalah Pangngulu Tau (hubungan 

internal) Pangngulu Tau ini ditugaskan oleh tomakaka untuk menangani masalah-

masalah yang terjadi dalam wilayah kesatuan Mambi kemudian yang kedua adalah  

Indo Lemba( Hubungan eksternal) ditugaskan untuk menjaga hubungan antara 

wilayah- wilayah lain, artinya adalah segalah bentuk persoalan yang berasal dari pada 

luar wilayah Mambi akan diselesaikan oleh Adat Pakpituan maka yang bertindak atau 

yang di datangi adalah Indo Lembang. Selanjutnya yang ketiga Dapoknya Adat  

ditugaskan untuk mengatur perekonomian pemerintahan jika dipahami lebih 

mendalam dan dengan perspektif masyarakat Mambi adalah semacam lembaga 
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logistik. Jadi  Mambi adalah pusat dari tujuh wilayah Adat, maka dari itu pulalah 

Mambi ditunjuk sebagai tempat musyawarah segalah sesuatu yang dibicarakan oleh 

tujuh kesatuan wilayah. Dari sebab itulah harus ada yang mengurusi semacam 

konsumsi dan juga merangkap sebagai pengatur perekonomian wilayah. Lalu yang 

keempat Bukanna Litak ditugaskan sebagai pengatur jika terjadi persengketaan tanah, 

artinya dimaksudkan setiap pembagian tanah bisa dilakukan dengan terorganisir, 

untuk menghindari adanya ketidakadilan, maka di bawa tangan seseorang inilah yang 

dianggap memiliki jiwa yang lurus namun yang diberi tugas tersebut harus ada garis 

keturunan dari bangsawan.
39

 

Dalam sistem pemerintahan tradisional Mambi ini tetap mengacu kepada 

kepercayaan merekah terkait tentang larangan-larangan yang harus dipatuhi Pamali 

apparandangnya (ada empat larangan) dan jika dilanggar maka akan dijatuhi 

hukuman dari pemerintahan setempat. Adapun yang menjadi larangan  sebagai 

berikut; 

1. Paktotibajongan  (kerja sawah) 

 Larangannya adalah ketika masa proses kerja sawah maka wajib semua 

masyarakat fokus hanya kerja sawah tanpa melakukan aktifitas-aktifitas yang lain. 

Batas waktu aturan tersebut ketika sawa yang dikerja sudah di panen.  

 

 

2. Pakbannetauan (perkawinan)  
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Sama dengan larangan di poin perta Paktotibajongan tidak boleh 

melakukan aktivitas-aktivitas yang selain melakukan perkawinan dalam jangka 

waktu yang telah diputuskan oleh tetua Adat setempat.  

3.  Pandatomate (orang meninggal)  

Jika ada yang meninggal maka larangan kepada semua masyarakat untuk 

melakukan beraktivitas yang selama tiga hari sebagai bentuk penghormatan pada 

yang meninggal. Adapun poin yang keempat adalah Pakbisuan (Ritual 

keagamaan) larangan melakukan aktivitas di wajibkan semua masyarakat untuk 

fokus dalam peribAdatan selama waktu yang disepakati oleh Ketua Adat.
40

 

Jadi aturan Pamali apparandangnya ini dibuat oleh Pongkapadang kepada 

tuju anak-anaknya ketika melihat bahwa perkembangan keturunannya semakin 

berkembang, maka aturan tersebut dicetuskan oleh Pokkapadang untuk dijadikan 

semacam dasar kehidupan jika dipatuhi dipercaya akan membawa kepada kehidupan 

yang baik di dunia dan di akhirat. 

Dalam masyarakat Mambi sejak awal telah mengokohkan persatuan dan 

kesatuan dari tuju wilayah yang ada. Oleh sebab itu modal ini tidak menggoyahkan 

pertahanan kita suatu waktu ada musuh dari luar datang menyerang. Dengan 

semangat dan ketenangan dalam persatuan tersebut setiap persoalan tentunya akan 

muda untuk mengatasinya. Dalam wawancara saya dengan Ketua Adat Ali Rutman 

menceritakan peristiwa sejarah yang perna terjadi pada masa itu, menurut beliau. 

“ suatu ketika terdengar kabar dari Tu’bik bahwa wilayah merekah akan 

terancam, akan ada musuh dari luar kolonial yang akan menyerang tidak hanya 

                                                           

40
 Ali Rutman (Ketua Adat) Wawancara,Pada tanggal 18 Januari 2023,di Mambi. 



83 

 

 

 

berjumlah sedikit. dengan semangat dan ketenangan itu kolonial tidak bisah 

menembus pertahanan Mambi”.
41

 

Tujuan utama musuh datang di Pitu Ulunna adalah untuk menaklukkan 

wilayah-wilayah yang ada, kemudian daerah taklukan tersebut akan dijadikan daerah 

kekuasaan baru. Namun hal demikian sangat sulit dilakukan oleh musuh sebab Pitu 

Ulunna Salu ini tidak dalam keadaan berkotak-kotak dalam beberapa Lembang atau 

wilayah, justru dengan pembagian kewenagan itu yang mengantar terciptanya sebuah 

persatuan dan kesatuan dan Tomakaka di Mambi sangat menyadari betul bahwa 

persatuan adalah kunci dari kemenangan. Jika hanya akan mengandalkan satu 

wilayah tentunya akan mudah terancam dan akan mudah untuk dimasuki oleh musuh. 

Atas ketinggian rasa persatuan dan kesatuan yang dijunjung tinggi oleh 

masyarakat Mambi sebab menyadari betul bahwa kalau bukan persatuan yang kita 

pelihara itu, tentunya kita yang ada dalam Lemba (wilayah) Pitu Ulunna Salu akan 

mengalami kehancuran atau retak-retak dalam sebuah perpecahan. Dan terbukti 

berkat dari pada prinsip yang di bangun itu musuh tidak pernah bisa menaklukkan 

wilayah Mambi atau wilayah-wilayah yang masuk dalam persatuan tersebut. 

Dalam hal ini sebenarnya kita tidak hanya melihat dari pada nilai sebagai 

bentuk pertahanan tapi lebih dari itu bisa kita katakan bahwa prinsip persatuan ini 

mengajarkan untuk tidak boleh melakukan pengkhianatan, melakukan adu domba 

sehingga menimbulkan konflik sosial, mengikuti nafsu, merusak orang lain. Sebab 

dari pada prinsip inilah yang masih dipegang oleh Pitu Ulunna Salu sehingga kita 
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tidak akan pernah menemukan sampai saat ini terjadi gesekan antara wilayah-wilayah 

yang ada. 

B. Pola penerimaan Agama Islam di Mambi pada abad 17 M 

Masuknya agama Islam di wilayah Pitu Ulunna Salu tidak lepas dari peran 

daripada pedagang dari pesisir pantai. banyak sekali penganjur Islam masuk di 

wilayah Pitu Ulunna Salu dengan berbagai versi yang disampaikan oleh tokoh 

masyarakat. Banyak faktor yang menyebabkan sehingga sejarah terkait pola 

penyebaran Islam di Mambi memiliki versi yang berbeda-beda, salah satunya adalah 

tidak adanya semacam lontara yang menjadi acuan. Oleh sebab itu peneliti memilih 

sumber yang bisa menunjukan rekam jejak daripada peristiwa sejarah tersebut. 

Islam masuk di Mambi abad 17 yang dibawa oleh seorang tokoh yang sangat 

luas pemahamannya terkait keagamaan. Masyarakat Mambi mengenalnya dengan 

nama Batua Muhammad Adil. Batua Muhammad Adil dipercayai masyarakat Mambi 

berasal dari Kerajaan Balanipa, akan tetapi tidak ada yang tau persis dimana Batua 

Muhammad Aidil dilahirkan, atau siapa garis keturunannya tapi yang jelas dalam 

penuturan oleh Ketua Adat dan keyakinan masyarakat setempat di Mambi Batua 

Muhammad Aidil dari pesisir. kehadirannya di wilayah Pitu Ulunna Salu atau wilaya 

pegunungan ini tidak hanya serta merta untuk melakukan penyebaran agama Islam 

akan tetapi juga berdagang.
42

  

Batua Muhammad Adil awalnya membawa dagangannya di Lokak sambil 

menyebarkan agama Islam. Wilayah Lokak tidak jauh dari wilayah Mambi. Dalam 

                                                           
42

 Ali Rutman  (Ketua Adat) Wawancara,  pada tanggal, 18 Januari  2023. di Mambi. 

 



85 

 

 

 

perjalanannya Batua Muhammad Adil awalnya tidak diterima di wilayah Aralle sebab 

perbedaan yang dibawanya. Mengetahui hal ini bahwa ada budaya baru atau ajaran 

baru memasuki wilayah Adat maka dari itu Tomakaka berupaya mencari jalan 

keluarnya. Hingga pada akhirnya Tomakaka mengumumkan hal tersebut kepada 

semua wilayah. Merespon hal itu maka terjadilah pertemuan di Mambi.  Dalam rapat 

itu menghasilkan persepakan untuk melindungi Batua Muhammad Aidil maka para 

Ketua Adat memutuskan untuk memberikan wilayah kepada Batua Muhammad Adil 

yang diberi nama Tanete Tondok. Di Wilayah inilah Batua Muhammad Adil awal 

mula menyebarkan Islam lalu memiliki pengikut di Mambi. Pemberian wailyah 

tersebut tujuannya agar Batua Muhammad Aidil bisa melakukan ibadahnya tanpa 

gangguan oleh masyarakat setempat. Mengingat budaya yang dibawanya sangat 

bertolak belakang dengan kebudayaan setempat.
43

 

Batua Muhammad Aidil sebelum masuk di wilayah Mambi telah memiliki 

pengikut sebab sebelum masuk di Mambi Batua Muhammad Aidil suda menyebarkan 

Islam di Pamoseang,  Kerajaan Tabang, Kerajaan Matangga, Kerajaan Rante 

Bulahan. Maka di wilayah yang diberikannya Tanete Tondak tidak sendirian tetapi 

ditemani oleh beberapa pengikut setianya. Pengikutnya yang berasal dari Pamoseang 

ternyata keluarga daripada Ketua Adat Mambi Tomakaka. Akan tetapi tidak ada yang 

tau jelas apakah Ketua Adat yaitu Tomakaka juga masuk Islam atau tidak atau masih 

tetap pada aliran keyakinannya pada saat itu. tapi yang jelas menurut masyarakat 

dengan pertemuan antara Ketua Adat dengan Batua Muhammad Adil maka akan 

memudahkannya untuk melakukan penyebaran agama Islam  di Mambi.
44
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Pengikut Batua Muhammad Adil seiring waktu berjalan begitu berkembang 

khususnya di wilayah, setelah terjadi pertemuan dengan Ketua Adat Mambi, Bahkan 

Batua Muhammad Adil juga menikahi  putri Ketua Adat Mambi Tomakaka. Dari 

perkawinan itu di karunia seorang anak bernama Santrianja. Tapi anak semata 

wayang itu meninggal dunia yang mengharuskan menerima kenyataan bahwa 

keturunan Batua Muhammad Adil tidak ada seorangpun di Mambi. Dan tidak ada 

yang tau persis apakah masih ada keturunan di wilayah lain.
45

 

Kemudian Batua Muhammad Adil ketika melihat perkembangan Islam cukup 

besar di wilayah Mambi maka berpindahlah di suatu wilayah yang tidak jauh dari 

Mambi yang disebut Talik Puki dibelah tersebut tidak bertahan lama lalu pindah ke 

Indo Banua yang kira-kira jarak tempuh dari Mambi ke wilayah tersebut 

membutuhkan waktu kurang lebih dua jam. Di di wilayah Indo Banua inilah tempat 

terakhir Batua Muhammad Adil menyebarkan agama Islam dan di yakini bahwa 

disini pulahlah Batua Muhammad Adil meninggal dunia, ditandai dengan adanya 

kuburan yang dipercayai sebagai kuburan Batua Muhammad Adil.
46

 

Harta warisan yang ditinggalkan oleh Batua Muhammad Aidil kenurut Ketua 

Adat dan masyarakat setempat masih ada yaitu Al-Qur’an akan tetapi tidak tahu pasti 

siapa yang memegangnya sekarang, juga tidak bisa dipastikan apakah Al-qur’an 

tersebut masih di wilayah Mambi atau di wilayah lain, sebab tidak hanya Mambi 

yang didatangi Batua Muhammad Aidil.
47
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Di luar dari pada Itu tidak ditemukan  lagi harta warisan yang bisa kita lihat. 

karna mushallah pun yang dulunya di bangun bersama masyarakat itu sudah tidak ada 

lagi  karena sudah di lewati jalan. Satu satunya yang masih bisa kita lihat sekarang 

adalah batu Nisan kuburan Batua Muhammad Aidil yang ada di tengah hutan 

belantara yang tidak semua orang bisa masuk kesana disebabkan oleh jalanan yang 

masih setapak yang harus ditempuh dengan jalan kaki itu menyulitkan bagi sebagian 

orang untuk bisa melihat langsung kuburan tua itu.
48

 

Dari uraian diatas Maka tidak heran jika wilaya bagian Pitu Ulunna Salu 

(Kecamatan Mambi, Aralle dan Kecamatan Tabulahan merupakan wilayah penganut 

Agama Islam terbesar di wilayah Pitu Ulunna Salu (PUS) yang juga masuk 

administrasi Kabupaten Mamasa. 

1. Metode penyebaran Islam 

Dalam proses penyebarannya agama Islam di Mambi tidak lepas dari pada 

upaya-upaya yang dilakukan oleh Batua Muhammad Aidil. Menurut Tokoh Adat 

setempat bahwa ketertarikan masyarakat sebab akhlak baik perilakunya, tutur 

bahasanya membuat masyarakat menyukai Batua Muhammad Aidil. 
49

 

Jadi untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat Batua Muhammad Aidil 

menggunakan barang jualannya untuk bisa melakukan interaksi sosial di awal 

mulanya. Namun seiring waktu berjalan melihat akhlak baik yang diperlihatkan oleh 

Batua Muhammad Aidil menjadi salah satu ketertarikan masyarakat. Dalam 

perdagangan ini sebenarnya cara yang sangat jenius yang dilakukan oleh Batua 
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Muhammad Aidil selain dari pada agar bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat 

Mambi juga agar masyarakat tidak kaget dengan ajaran Islam yang dibawanya. 

Tak hanya itu menurut Ketua Adat bahwa Batua Muhammad Aidil ini juga 

mendekati masyarakat dengan mengajar cara bercocok tanahm dengan baik. Jadi 

semua strategi yang dilakukan oleh Batua Muhammad Aidil merupakan strategi 

dakwah yang sangat damai. Sehingga daripada itu masyarakat dapat menerimanya, 

walaupun dengan cara perlahan-lahan.
50

 

Batua Muhammad Aidil memperkenalkan Islam sama dengan yang dilakukan 

oleh Wali Songo (sembilan para wali) penganjur Islam di tanah Sumatera dan Jawa. 

Pada lapisan elit inilah yang pertama kali diperkenalkan Islam. Sebab jika tokoh-

tokoh Lembang (wilayah) berhasil masuk Islam, maka tentunya dengan hal ini akan 

memudahkan dalam penyebaran Islam dalam kesatuan wilayah Adat. Seperti yang 

dilakukan Batua Muhammad Aidil mentransformasihkan kebudayaan. Respon ini 

terwujud dalam penggunaan istilah istilah dalam struktur pemerintahan, misalnya 

Tomakaka, Pangngulu Tau, Indo Lemba diganti menjadi Ustad dan Tradisi 

kepercayaan dalam kepercayaan Mappurondo sesaji kepada dewi padi, 

ditransformasihkan dalam bentuk acara baca doang (baca doa). Pada intinya, antara 

agama dan budaya saling mempengaruhi. Ia terwujud dalam bentuk penanaman nilai-

nilai dan penggunaan simbol.
51
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Batua Muhammad Aidil berdakwa dengan metode damai pendekatannya pada 

masa itu dengan masyarakat secara langsung dan melalui akulturasi budaya Islam 

serta budaya lokal. Pada saat itu, yang berkembang pada masyarakat di Mambi adalah 

kebudayaan Mappurondo atau yang biasa disebut dengan Tomalilling. Batua 

Muhammad Aidil kemudian mengakulturasikan dua budaya sekaligus sebagai cara 

berdakwahnya.
52

 

Badaya-budaya yang ada tidak serta merta dihilangkan oleh Batua 

Muhammad Aidil akan tetapi menjadikan alat budaya tersebut untuk menerapkan 

ajaran Islam, contohnya saja seperti budaya Pamali apparandangnya (ada empat 

larangan) maka larangan-larangan tersebut tidak dihilangkan namanya karena 

memang Islam juga memiliki larangan-larangan hanya saja dalam bentuk praktek 

pelaksanaannya diubah menjadi larangan-larangan diharamkan oleh ajaran Islam 

seperti makanan dan berbagai hal larangan-larangan lainnya yang dianjurkan dalam 

Islam diadaptasi dalam kebudayaan yang sudah turun temurun ini.
53

 

Akan tetapi ketika mencari wujud rekam jejak bahwa di wilayah ini perna 

terjadi akulturasi budaya maka tidak bisa didentifikasi lagi. Faktornya penyebabnya 

adalah minimnya pemerhati sejarah di wilayah ini, sehingga seperti bangunan yang 

perna di akulturasi akan sulit lagi untuk identifikasi sebab sudah berulang kali 

direvisi.
54
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Jadi awalnya penerimaan masyarakat Mambi terhadap perubahan sosial 

budaya yang terjadi berbeda-beda sesuai bagaimana pengaruh perubahan tersebut. 

Perubahan yang tidak mempengaruhi nilai-nilai norma yang sudah ada di masyarakat 

Mambi masih bisah diterima oleh masyarakat tersebut. Beda halnya jika perubahan 

yang terjadi itu mengakibatkan terjadinya perubahan nilai-nilai dan norma yang telah 

ada atau berlangsung lama di wilayah tersebut mungkin akan menimbulkan 

timbulnya penolakan. Akan tetapi kepandaian dari pada Batua Muhammad Aidil 

untuk melakukan penyebaran dengan tidak langsung merubah tatanan kehidupan 

nilai-nilai norma yang suda ada akan tetapi melakukan penyebarannya dengan 

memperkenalkan secara perlahan-lahan, menjadikan budaya itu sebagai alat untuk 

memperkenalkan Islam.  

Dan ketika Islam telah masuk di wilayah tersebut, maka masih banyak 

masyarakat melakukan ritual-ritual yang dipahami pada keyakinan sebelumnya, 

seperti kalau menanam dan panen masih harus memberikan sajian pada Dewi Padi, 

tidak mau melakukan perkawinan jika masih belum waktu yang dianggap baik. 

Namun  seiring waktu berjalan masyarakat mulai belajar untuk memperdalam Islam 

yang sendirinya terkikis sedikit demi sedikit pemahaman ini dan hingga saat ini suda 

kita tidak temukan lagi.
55
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Menurut Tokoh Adat setempat bahwa didalam masyarakat Mambi pada masa 

itu memiliki pola pikir masyarakat mudah menerima perubahan sosial budaya, ada 

pula yang begitu sulit untuk menerimanya namun hanya sebagian kecil. Masyarakat 

Mambi memiliki pola pikir yang setiap segalah sesuatu yang baru akan di timbang 

segala-segalanya dengan satu prinsip yang suda baku, masyarakat Mambi lebih  

cenderung mencurigai pada  budaya baru akan tetapi jika kemudian ada unsur budaya 

asing yang merekah terima itu, tentunya hal yang baru itu atau budaya asing itu akan 

membawa kemudahan pada kehidupan merekah. Seperti halnya dengan kehadiran 

Agama Islam di tengah-tengah mereka akan mudah diterima sebab kehadirannya 

mendatangkan kemudahan bagi pemeluknya.
56

 

Dalam hal ini jika disimpulkan dengan pemahaman penulis melihat bahwa 

pada umumnya, unsur-unsur budaya yang hadir atau segala sesuatu yang baru akan 

mudah diterima jika unsur kebudayaan tersebut memberi manfaat yang besar, dan 

kemudian kebudayaan tersebut mudah disesuaikan dengan  keadaan masyarakat atau 

yang akan menerima budaya tersebut, misalnya dengan budaya Mambi yang lama 

sangat menyulitkan dan ketika kehadiran Islam maka akan lebih memudahkan.  

2. Saluran Islamisasi Mambi 
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Islamisasi di Mambi abad 17 kita bisa menemukan ada tiga saluran 

Islamisasi yang terjadi, yang pertama saluran perdagangan, politik dan saluran 

pernikahan.  

a. Saluran perdagangan 

Dalam upaya penyebaran Agama Islam di Mambi abad 17. Baitu 

Muhammad Aidil yang pertama kali membawa ajaran Islam atau memperkenalkan 

Islam di wilayah Mambi, menggunakan metode pendekatan kepada masyarakat 

dengan menawarkan barang dagangannya. Dari interaksi inilah terjadi asimilasi 

yang menyebabkan pola pikir dan kebiasaan masyarakat terpacu dengan perilaku 

atau akhlak yang baik ditunjukkan Baitu Muhammad Aidil.57 

b. Saluran Politik 

Dalam perjalannya Batua Muhammad Aidil melakukan pendekatan kepada 

Ketua Adat, dari pendekatan itulah sehingga Ketua Adat memberinya wilayah 

yang disebut Tondok Banua. Tentunya bila kita telisik lebih dalam pemberian 

wilayah tersebut tentunya tidak serta merta diberikan begitu saja tanpa ada sebab 

yang mengawalinya. Pendekatan dengan akhlak yang baik, cara berdagang yang 

jujur, dan tidak sampai disitu, sebelum Islam menyebar di wilayah kesatuan Adat 

ini, menurut Tokoh Adat Batua Muhammad Aidil sering mengajar kepada 

masyarakat Mambi cara bertani yang baik. Itulah sebabnya pembicaraan ditengah 

masyarakat pada masa itu cepat berkembang dan sampai ketelinga Ketua Adat 

Adat oleh sebab itulah sebagai bentuk apresiasi maka diberikanlah wilayah 

Tondok Banua. disamping itu juga murid Baitu Muhammad Aidil ternyata 
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memiliki kedekatan dengan Ketua Adat bahkan ada yang mengatakan bahwa  

murid nya tersebut keluarga dari Ketua Adat. Tapi tidak tahu pasti siapa nama dari 

murid yang dimaksudkan.58  

c. Saluran Pernikahan 

Bagi masyarakat Pitu Ulunna Salu aka naua tomatua diperingii aka 

kamapiaan ( apa yang dikatakan oleh yang dituakan harus dipatuhi karena itu 

adalah kebaikan). Jadi jelas bahwa cerminan kehidupan merekah selalu 

berlandaskan ketua-Ketua Adat setempat, makah meyakini bahwa apa yang 

ditampilkan oleh keturunan Tomakaka maka itulah cerminan kehidupan yang 

sebenarnya. Setelah Batua Muhammad Aidil  menikahi putri Ketua Adat lalu 

memasukkannya Islam tentunya akan lebih memudahkan penerimaan Islam di 

Mambi.
59

 

3. Respon masyarakat Mambi terhadap masuknya penyebaran agama Islam 

Ketika Batua Muhammad Adil memasuki pertama kali wilayah Mambi maka 

masyarakat tidak mengusirnya tapi menurut kepala Adat Mambi Ali Rutman bahwa 

Tomakaka langsung melakukan pertemuan dengan para ketua persatuan wilayah Adat 

untuk membicarakan tentang perbedaan atau yang baru yang dibawah oleh  Batua 

Muhammad Adil.
60

 

Dari hasil rapat tersebut maka disepakati Batua Muhammad Adil tetap 

diizinkan berada di wilayah Adat Mambi dan diberikan wilah yang bernama Tanete 
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tondak. Pemisahan wilayah tersebut dilakukan karena mengingat kebudayaan 

masyarakat Mambi bertolak belakang dengan pemahaman Batua Muhammad Adil.
61

 

Harus kita garis bawahi bahwa pemahaman yang muncul pada saat itu yang 

dibangun oleh Ketua Adat beserta seluruh persatuan Adat bahwa manusia adalah 

diatas segala-galanya, dalam diri manusia ada ruh yang bersemayam yang jika 

disakita maka ditakutkan bisa menjadi malapetaka bagi wilayah kesatuan. Oleh sebab 

itu untuk menghindari sesuatu yang ditakutkan terjadi maka persatuan Ketua Adat 

berinisiatif untuk memberikan wilayah kepada Batua Muhammad Aidil tandapa 

mengusirnya.
62

 

Terkait yang baru atau budaya baru para pemuka Mappurondo itu tidak 

menganggapnya salah. Bahkan, hal ini dipahami sebagai awal kedatangan atau tanda-

tanda perubahan suatu zaman telah memasuki wilayah kesatuan Adat. Dan telah 

digariskan suatu hal. bahwa,  hal yang baru itu tidak akan serta merta bisa 

menghilangkan kebiasaan positif yang perna ada. Dan kemudian dipersilahkan yang 

baru itu masuk dan kemudian diperkenan atau diperbolehkan kepada warga untuk 

memilih dan menganutnya sesuai pilihan dan keyakinan masing-masing individual.
63

 

Jadi dalam perspektif masyarakat yang terbangun pada masa tersebut tentunya 

memudahkan bagi Batua Muhammad Aidil dalam melakukan proses penyebaran 

Islam di Mambi. Atau bisa kita menyimpulkan bahwa penyebaran agama Islam tidak 
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mendapatkan tantangan yang berarti atau menyulitkan karena memang masyarakat di 

wilayah Mambi tersebut memiliki pemahaman yang menerima berbagai bentuk 

perbedaan artinya masyarakat Mambi terbuka perubahan yang lebih baik bagi 

generasi mereka.  

Masyarakat mulai mengenal Islam merekah menyambutnya secara terbuka 

dan besar-besaran dalam penyambutan tersebut ada semacam kelong-kelong 

(nyanyian) yang sampai saat ini masih dihafal terkhusus bagi Ketua Adat. Adapun 

nyanyiannya sebagai berikut; pitu u’bur tosama’ pura uppantinjai, moa’dotto tinjau 

lambik pa’minasangku. Artinya, ada tujuh kuburan tosalamak telah kunasarkan 

untukku ziarahi bilah cita-citaku terkabulkan, dikabulkan oleh yang Maha Kuasa.
64

 

Dalam arti lagu tersebut dalam perspektif Ketua Adat ucapan terima kasih 

kepada yang dianggap berjasa, atau dilalui dalam penyebaran Islam seperti Tuanta’ 

Salama’ di Gowa dan Datu Ribanndang di Tallok. Lalu empat lembang (wilaya) 

sebagai permulaan dan pengembangan agama Islam menggenapkan tujuh yang 

dimaksudkan dalam Syair lokal tersebut.
65

  

Ada penyebab lain yang bisa dijadikan sebagai indikator sebagai nuansa yang 

ikut membangkitkan gairah warga Mambi untuk kemudian menerima Islam sebagai 

keyakinan dan mempelajari dengan tekun agama Islam. Hal itu terjadi ketika Koloni 

datang di Sulawesi yang mengkonsentrasikan jajahannya di Pitu Ulunna Salu. 

Ideologi keagamaan yang kemudian dibawa oleh Belanda yang menjadi salah satu 
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pendorong warga menggiatkan dirinya untuk mempelajari Islam dan mendalami 

Islam. Dan sudah pasti dengan ideologi an itikad yang dipersepsikan atau dipahami 

masyarakat Mambi bahwa Belanda yang datang untuk menjajah akan menolak terkait 

tentang ideologi yang disebarkan juga pada saat itu.
66

 

Praktik perjalanannya penyebaran ajaran Islam yang lancar, maka mulailah 

masyarakat Mambi melakukan kegiatan-kegiatan seperti mempelajari agama Islam 

dari berbagai kalangan. Akhirnya lambat laun ajaran Islam ini mulai meluas di 

kalangan masyarakat Mambi sehingga dengan sendirinya agama Islam sudah 

menyatu dan menjadi identitas oleh masyarakat itu sendiri.
67

 

 Dalam perjalanannya, atau warga Mambi sudah mau mendalami Islam, saat 

itulah para tokoh-tokoh keluar dari pada wilayah Mambi menuju daerah pesisir untuk 

belajar agama yang memang pada saat itu sudah berkembang Islam didaerah pesisir 

tersebut, para tokoh ini memiliki semangat untuk memperdalam pemahaman 

keagamaan-nya dengan sempurna. 

Warga yang ada di pesisir pantai sudah duluan menerima dan memeluk Islam, 

oleh karena itu sudah sewajarnya merekah akan lebih memahami isi dari pada 

kandungannya. Dan yang pergi belajar tersebut adalah Mammula dari Salurinduk, 

Thalib dari Salu Bulung,  Sedangkan Deppasore pergi berguru sampai ke pulau 

kalimantan yang berasal dari Aralle. Dan ketika mereka kembali maka ajarkanlah 

Ilmu-ilmu agama yang didapatkannya kepada masyarakat setempat. Lalu mendirikan 
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rumah-rumah ibadah yang sampai ini masih ada akan tetapi sudah berulang kali di 

renovasi.
68

 

Setelah Indonya Aralle dan Indona Rantebulahan mengumumkan bahwa 

Agama Islam telah masuk di wilayahnya lalu menjadikan Islam sebagai keyakinan 

masyarakat Aralle dan masyarakat Rantebulahan maka tidak berselang lama pula, 

Mambi mengumumkan hal yang sama bahwa wilyah Mambi juga menerima Islam 

dan sepakat menjadikannya sebagai keyakinan di wilayah tersebut.
69

 

Terjadinya perubahan itu, kemudian dibuatlah perjanjian dan ikrar untuk tetap 

bekerja sama dan kemudian menjalin hubungan secara baik serta tetap saling menjaga 

keamanan daerah atau Lembang masing-masing. Hal ini ditandai dengan memotong 

seekor kerbau yang dinamai tukambisa. Pemotongan kerbau. Jadi tukangbisa ini 

dilakukan di sebuah tempat di tepi sungai Salu Kona, atau tapal batas Adat. Saat itu 

Indona Aralle, Indona Rantebulahan, Indona Mambi menyimpan untuk sementara 

nilai-nilai leluhur Pitu Ulunna Salu atau ussu’bu Ada’ mampurond. Dalam hal 

disepakati bahwa Indona Bambang menerima penyerahan itu sebab dalam posisinya 

sebagai su’buan Ada’  dan perlu digaris bawahi bahwa penyerahan ini bukanlah 

dalam bentuk kumpulan naskah tertulis, tapi disimbolkan sebuah tanduk kerbau 

takambisa yang diletakkan di kora Bambang.70 

                                                           

68
 Ali H. Ruslam Badaruddin (Tokoh agama) Wawancara, pada tanggal 20 Januari 2023. di 

Polman. 

69
 Ali H. Ruslam Badaruddin (Tokoh agama) Wawancara, pada tanggal 20 Januari 2023. di 

Polman. 

70
 Ali H. Ruslam Badaruddin (Tokoh agama) Wawancara, pada tanggal 20 Januari 2023. di 

Polman. 



98 

 

 

 

C. Kontribusi Islam terhadap pemahaman keagamaan, kondisi sosial politik dan 

budaya terhadap masyarakat Mambi pada abad 17 M hingga sekarang 

Kehadiran Islam sesui dengan fitrah manusia. Artinya, seluruh ajarannya sesui 

dengan kemampuan manusia untuk menjalankannya. Islam hadir dengan aturan-

aturannya yang memudahkan tidak menyulitkan. Hingga saat ini masyarakat Mambi 

merasakan pengaru Islam itu, Salah seorang warga mengatakan“ Andaikan  saja tidak 

ada Islam mungkin kami saat ini masih terkungkung pada aturan yang sangat 

menyengsarakan”. 

Islamisasi terjadi tentunya akan memberi penguruh besar dalam tatanan 

kehudupan masyarakat yang menjadi tempat terjadinya Islamisasi, dan tidak jarang 

kita akan menemukan kehadiran Islam yang ternyata  membawa kemudahan bagi 

setiap manusia. Jika budaya yang hadir atau segalah sesutu yang baru akan mudah 

diterima jika unsur kebudayaan tersebut memberikan manfaat yang besar, dan 

kemudian kebudayaan tersebut mudah disesuikan dengan  keadaan masyarakat atau 

yang akan merima budaya tersebut, misalnya dengan budaya Mambi yang lama 

sangat menyulitkan dan ketika kehadiran Islam maka akan lebih memudahkan. Oleh 

karena itu peneliti akan menguraikan pengaru Islam dalam pemahaman keagamaan 

dan kondisi sosial politik abad 17 hingga sekarang. 

 

1. Kontribusi Islam terhadap pemahaman keagamaan 

Jadi pemahaman keagamaan sebelum hadirnya Islam pada abad 17 di 

Mambi adalah Mappurondo, dalam pemahaman ini merekah memiliki dasar 

kepercayaan yaitu pamali Appa’randangnya ( ada empat larangan keras)  larangan 
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tersebut bila dilanggar dan tidak mau diberikan peringatan maka akan dikembalikan 

kapada adat untuk diberinya semacam teguran, atau bisa juga berbentuk denda bilah 

pelanggaran yang dilakukan bagi yang sudah melampaui batas. Itulah yang menjadi 

dasar  baik dalam bentuk pemahaman keagamaan maupun dalam sosial politiknya. 

Adapun pengaru Islam terhadap pemahaman agama pra Islam, sebagai berikut. 

a. Paktotibajongan  (kerja sawah) dalam masa proses penurunan bibit padi 

pemahaman masyarakat Mappurondo bahwa pada masa penurunan bibit ini 

dipahami juga sebagai turunnya Dewi padi. Menurut kepercayaannya bahwa 

dalam menghormati Dewi padi maka setiap penanaman harus melakukan ritual 

terlebih dahulu seperti memabawa makanan dan menyalakan api di sudut 

pematang sawa dan yang melakukan itu harus kepala rumah tangga. Selain dari 

pada penghormatan kita masuk dari pada intinya yaitu larangan keras yang 

tidak boleh dilanggar dalam Paktibojongan ini yang pertma adalah, selama 

masa turun penanaman makah sangat dilarang melakukan aktifitas-aktifitas lain 

selain penanaman sampai pada masa panen. Maksutnya adalah agar tidak 

mengganggu Dewi Padi. Dalm hal ini menurut Ketua Adat setempat bahwa 

dikecualikan jika ada yang meninggal, sebab meninggal bukan inisiatif 

keinginan  kita artinya diluar dari kendali kita sebagai makhluk dan suda 

menjadi ketetapan Dewata (tuhan) Manusia.  

b. Pakbannetauan (perkawinan) setelah melakukan penen baru bisa melakukan 

perkawinan bagi bagi masyarakat yang ingin menikah. Selama masa ini juga 

tidak boleh melakukan aktifitas lain selain melakukan pakbannetauan 

(pernikahan) batas waktu yang ditentukan tergantung kespakatan Ketua Adat. 

Dalam pemahaman merekah bahwa kesiapan laki-laki yang menjadi 
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persyaratan berlangsungnya pernikahan. Kesiapan diukur dari persediaan beras. 

Maka itulah sebabnya kenapa sangat dilarang melakukan pernikahan sebelum 

panen, karna kalau sudah penen tentunya persyaratan pada laki-laki bisa 

terpenuhi.  Jika calon suami tidak memenuhi persyaratan maka pihak 

perempuan berhak menolak laki-laki tersebut. 

c. Pandatomate (orang meninggal) jadi jika diketahui bahwa ada yang meninggal 

maka sangat dilarang untuk melakukan kegiatan selama tiga hari, hal ini 

dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada yang meninggal. 

d. Pakbisuan ( peribAdatan) setelah pakbannetauan ( pernikahan) maka untuk 

menyiapkan diri masuk dalam masa paktotibajongan maka masyarakat 

memfokuskan diri untuk beribadah diharapkan agar supaya panen yang proses 

penanaman hingga sampai panen yang akan segerah dilakukan tidak 

mendapatkan rintangan yang berat.
71

 

Selain dari pada kepercayaan sebagai bentuk pemahaman agama pemahaman 

ini juga sebagai bentuk aturan yang menjadi landasan atau berlaku dalam sistem 

pemerintahan Adat yang disepakati dalam tujuh persatuan adat termasuk wilayah 

Adat Mambi.
72

 

Pada awal kedatangan dan penerimaan Islam, lebih terfokus mengenai 

masalah-masalah ubudiyah (keyakinan dan ibadah). Islam tidak merubah pranata- 

pranata kehidupan masyarakat, utamanya pranata sosial politik dan tradisi-budaya. 

Sebelum penerimaan Islam, masyarakat Mambi sudah memiliki sistem pranata-
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pranata pemahaman keagamaan yang disebut Pamali Appakrandangnya (empat 

larangan). Posisi Pamali Appakrandangnya sebagai sistem pemahaman sangat 

dijunjung tinggi oleh masyarakat, sebab dianggap bagian tak terpisahkan dari dirinya 

sebagai pribadi. Pamali Appakranddangnya menjadi identitas dan indikator kebaikan 

pribadi dan kelompok, sehingga ketika terjadi pelanggaran terhadap Pamali 

Appakrandangnya maka pelanggar telah melakukan keburukan dan menghinakan 

diri. Namun seiring berjalannya waktu dan ketika masyarakat menjumpai dua budaya 

tersebut, masyarakat mulai membandingkan, sehingga wajar saja ternyata mereka 

lebih memilih ajaran Islam untuk diterapkan dalam kehidupan karena ajaran Islam 

memberikan kenyamanan dan kemudahan.
73

 

Ketika Islam hadir kepada merekah dan masyarakat mulai mempelajari lebih 

dalam Islam. perlahan pemahaman ini bergeser dengan nilai-nilai Islam dan sampai 

sekarang khusus di wilayah Mambi. Islam  mulai pelan-pelan mengubah tatanahn 

pemahaman keagamaan yang awalnya sangat menyulitkan dari pemahaman 

keyakinan dan landasan dasar Pemerintahan Adat kepada kehidupan yang lebih 

memudahkan dalam beraktivitas tanpa harus dibatasi oleh waktu tertentu.
74

 

2. Kontribusi Islam terhadap sosial budaya 

Sebelum masuk Islam ada lima tingkatan kasta-kasta dalam masyarakat 

Mambi yang pertama adalah Pemangku Adat yang disandangkan dengan nama gelar 

Tomakaka, yang kedua adalah keluarga  pemangku Adat,  ketiga adalah masyarakat 

biasa namun memiliki suatu keahlian tertentu. Kemudian, keempat masyarakat biasa 
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yang tidak sama sekali memiliki keahlian di bidang apapun, dan yang kelima Todio 

Sali (Budak). Jadi budak ini tidak bisa lepas dari pada tuannya yaitu Tomakaka dan 

menjadi turun temurun kepada anak cucunya.
75

 

Pendekatan Islam sebagai strategi penyebaran pemahaman ajaran Islam. 

Pendekatan-pendekatan yang dilakukan ini  yang kemudian melahirkan pemahaman 

masyarakat yang berlandaskan syariat. Pengaruh ajaran Islam di wilayah Mambi 

dapat kita lihat ketika tidak lagi membedakan posisi masyarakat dalam kehidupan 

bersosial. Semua sama tidak akan kita jumpai lagi golongan-golongan kasta yang 

menjadi indikator terbaiknya manusia sampai saat ini.
76

 

Implikasi penerimaan dan penyebaran Islam di Mambi, dalam tatanahn 

kehidupan sosial dan kebudayaan masyarakat, menyebabkan unsur Pamali 

Appakranddangnya (empat larangan) ditinggalkan masyarakat. Unsur Pamali Appak 

Randangnya yang sebelumnya sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat sebagai 

pemahaman keagamaan, sosial,politik dan budaya  kini tidak lagi ditemukan di 

wilayah Mambi. Masyarakat otomatis berpaling dari ajaran yang ditawarkan Islam 

karena masyarakat menganggap ajaran Islam memberikan kenyamanan dan 

kemudahan.
77

 

Penerimaan Islam di wilayah Mambi, menjadikan Islam di Mambi sebagai 

salah satu simbol identitas penting budaya di wilayah pitu Ulunna Salu, Mainstream 

(kecenderungan umum) ini menyebabkan kehadiran perspektif bahwa jika bukan 

Islam, maka ia bukan lagi orang Mambi, karena Islam identik dengan eksistensi 
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mereka, dalam arti yang sesungguhnya. Pandangan ini dipegang secara merata oleh 

masyarakat. 

Relasi antara Islam dan politik di Mambi memiliki perjalanan sejarah yang 

cukup panjang. sekitar awal abad 17, relasi itu ditandai dengan masuknya syariat 

Islam dalam sistem kemasyarakatan Mambi Pamali Appakrandangnya. Islam 

berinteraksi dengan sosio kultural yang ada, sehingga terjadi asimilasi antara pranata 

Islam dan pranata pra Islam.
78

 

Islam mampu mempengaruhi sistem sosial yang ada, dan hal ini disebabkan 

oleh tiga hal, yaitu: Pertama, banyaknya nilai-nilai Islam yang sesuai dengan nilai-

nilai yang dianut masyarakat. Islam hanya perlu mengoreksi pemahaman-pemahaman 

yang ada, terutama dalam aspek kepercayaan dan tradisi yang bersifat religius dan 

mistis, serta pandangan hidup masyarakat. Kedua, strategi dan pendekatan yang 

digunakan para penyebar Islam kepada Batua Muhammad Aidil kepada masyarakat 

bersifat mendidik. Penerapan strategi dan pendekatan ini menyebabkan penambahan 

khazana baru ke dalam sistem pemerintahan demi kemajuan kerajaan. Ketiga: 

Perjuangan para penganjur Islam dalam mengajarkan dan memantapkan nilai-nilai 

Islam, khususnya pembentukan kepribadian muslim dan pengembangan 

intelektualitas masyarakat.
79

 

Berkaitan dengan bagaimana pemerintahan Adat menurut Tokoh Adat 

setempat pemerintahan Adat berakhir ketika Islam sudah jauh berkembang di Mambi. 

Garis keturunan tomakaka tetap menjadi Ketua Adat dan terus meningkatkan 
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hubungan baik dengan daerah wilayah Pitu Ulunna Salu. Model pemerintahan 

tradisional Adat yang ada di Mambi berakhir ketika sejak diproklamasihkan 

kemerdekaan Indonesia sebagai sebuah Negara bangsa lain di dunia yang sejak itu 

pula sistem pemerintahan modern mulai berlaku.
80

   

Namun, yang berubah dalam kebijakan adalah aturan bahwa Pamali 

Appakrandangna (Empat Larangan) tidak lagi diberlakukan dalam sistem 

pemerintahan Adat ini. Diganti oleh aturan-aturan yang sesuai dengan syarat ajaran 

Islam. 

3. Kontribusi terhadap politik 

Sebelum menguraikan bagaimana pengaruh Islam terhadap perpolitikan 

terlebih dahulu penulis memberi sedikit gambaran perpolitikan di Mambi pra Islam. 

sistem perpolitikan Mambi pra Islam yang bersifat demokrasi dan monarki atau 

kepemimpinan Ada’ Mappurondo. Dalam penerapannya sama Sebelum memilih dan 

mengangkat seorang pemimpin dalam masyarakat Ada’ Mappurondo, terlebih dahulu 

para tokoh dan orang-orang yang dituakan menentukan kriteria Calon “Tomatua” 

(istilah Adatnya) atau pemimpin yang dimulai dari menentukan Garis keturunan, 

dalam hal ini garis keturunan tersebut adalah saudara, anak, dan sepupu satu kali, 

kemudian kedewasaan Berpikir dalam artian bahwa mampu menguasai dan 

memaparkan secara rinci tentang makna dan fungsi Pemali Appak Randanna di 

hadapan masyarakat Ada’ Mappurondo sebagai landasan hidup mereka,Ketiga orang 

yang dituakan dalam garis keturunan, dalam hal ini, orang yang dituakan tersebut 

dianggap mampu memegang “Pairam” (Kepribadian yang konsisten terhadap 
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ketentuan yang sakral yang telah disepakati, dan diharapkan dapat terwujud) dalam 

kepemimpinannya. Yang keempat, orang yang dituakan dalam garis keturunan, dalam 

hal ini, orang yang dituakan tersebut dianggap mampu memegang “Pairam” 

(Kepribadian yang konsisten terhadap ketentuan yang sakral yang telah disepakati, 

dan diharapkan dapat terwujud) dalam kepemimpinannya.
81

 

Pergantian dari pemimpin yang lama ke pemimpin yang baru dilakukan 

dengan melalui keputusan yang diambil secara mufakat dalam Forum musyawarah 

yang istilah Adatnya disebut “Randangan Pudu” (Forum Tertinggi Musyawarah), 

namun sebelum menentukan siapa yang menjadi pemimpin, terlebih dahulu para 

tokoh dan orang-orang yang dituakan dalam masyarakat Ada’ Mappurondo tersebut 

membahas dalam “Randangan Pudu” tentang siapa saja yang bisa memenuhi kriteria 

sesuai pada point-point di atas yang dalam istilah Adatnya disebut “Muruttu’ Pole 

Peanakanna Tomatua”. “Tomatua” yang dimaksudkan pada istilah Adat tersebut 

adalah pemimpin yang lama yang akan digantikan oleh pemimpin yang baru dengan 

melihat garis keturunan pemimpin yang lama.
82

 

Islam masuk dalam wilayah Mambi tidak ada perubahan yang bersifat 

demokrasi dan monarki atau tetap dengan sistem pemerintahan Adat. akan tetapi yang 

berubah adalah dasar yang menjadi aturan Adat yaitu Pamali Appakrandangnya ( 

empat larangan) berangsur-angsur berubah seiring pemahaman terkait tentang ajaran 

Islam masyarakat Mambi mulai berkembang digantikan nilai konsep nilai-nilai 

Islam.  Juga sistem kasta sistem kasta yang ada di masyarakat, salah satu poin 

persyaratan menjadi pemimpin menjadi pudar dan hilang tidak diterapkan lagi. 
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Dengan demikian, pengaruh Islam terhadap masyarakat Mambi di bidang 

perpolitikan yaitu sistem Pamali Appak Randdangnya (empat larangan) dan kasta 

yang menjadi indikator calon pemimpin di masyarakat menjadi pudar dan hilang 

tidak diterapkan lagi sampai saat ini.
83

 

Berkaitan dengan bagaimana pemerintahan Adat menurut M. Nasir 

pemerintahan Adat berakhir ketika Islam sudah jauh berkembang di Mambi. Garis 

keturunan tomakaka tetap menjadi Ketua Adat dan terus meningkatkan hubungan 

baik dengan daerah wilayah Pitu Ulunna Salu. Model pemerintahan tradisional Adat 

yang ada di Mambi berakhir ketika sejak diproklamasihkan kemerdekaan Indonesia 

sebagai sebuah Negara bangsa lain di dunia yang sejak itu pula sistem pemerintahan 

modern mulai berlaku. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Sebelum Islam di Mambi agama yang menjadi kepercayaan masyarakat adalah 

Mappurondo atau Mappurondo. Mappurondo tidak dapat dilepaskan dari sosial 

politik dan budaya Mambi pra Islam. Jadi Mappurondo adalah kerangka aturan 

yang mengatur tata cara manusia dalam hidup bermasyarakat. Bermasyarakat 

dalam hal ini diatur mengenai hubungan manusia dengan sesama, alam semesta 

dan Sang Pencipta yang lazimnya disebut Dehata. Adapun aturan-aturan itu 

dirumuskan dalam Pemali Appa' Randanna ( empat larangan)Pemali Appa' 

Randanna ini adalah aturan tentang empat  ruas dasar siklus kehidupan manusia. 

Aturan dalam Pemali Appa' Randanna ini didasarkan pada keempat masa tersebut 

dan harus dilaksanakan sesuai periode waktu atau penanggalan yang ditentukan. 

Patotibojongang (kerja sawa) dan Patomateang (orang meninggal)  dilaksanakan 

pada musim penghujan. Pabisuang dan Pabannetauang (perkawinan)  dilaksanakan 

pada musim kemarau. Pada keempat masa tersebut, masing-masing memiliki 

aturan berupa keharusan dan pantangan-pantangan yang harus diperhatikan. 

Sebelum masuknya agama Islam Mambi, Mappurondo memang berfungsi sebagai 

agama di samping tata aturan bermasyarakat. Mappurondo dari zaman dulu sudah 

menjadi pegangan hidup masyarakat Mambi sampai menurunkan beberapa 

generasi hingga era modern sekarang ini. 

2. Islam masuk di Mambi abad 17 yang dibawa oleh seorang tokoh yang sangat luas 

pemahamannya terkait keagamaan. Masyarakat Mambi mengenalnya dengan nama 



108 

 

 

 

Batua Muhammad Adil. Batua Muhammad Adil dipercayai masyarakat Mambi 

bersal berasal dari Kerajaan Balanipa, akan tetapi tidak ada yang tau persis dimana 

Batua Muhammad Aidil lahir, atau siapa garis keturunannya tapi yang jelas dalam 

penuturan oleh Ketua Adat dan keyakinan masyarakat setempat di Mambi Batua 

Muhammad Aidil dari pesisir. kehadirannya di wilayah Pitu Ulunna Salu atau 

wilaya pegunungan ini tidak hanya serta merta untuk melakukan penyebaran 

agama Islam akan tetapi juga berdagang. 

3. Pada awal kedatangan dan penerimaan Islam, lebih terfokus mengenai masalah-

masalah ubudiyah (keyakinan dan ibadah). Islam tidak merubah pranata- pranata 

kehidupan masyarakat, utamanya pranata sosial politik dan tradisi-budaya. 

Sebelum penerimaan Islam, masyarakat Mambi sudah memiliki sistem pranata-

pranata pemhaman keagamaan yang disebut Mamali Appakrandangnya (empat 

larangan). Posisi Pamali Appakrandangnya sebagai sistem pemahaman sangat 

dijunjung tinggi oleh masyarakat, sebab dianggap bagian tak terpisahkan dari 

dirinya sebagai pribadi. Pamali Appakranddangnya menjadi identitas dan 

indikator kebaikan pribadi dan kelompok, sehingga ketika terjadi pelanggaran 

terhadap Pamali Appakrandangnya maka pelanggar telah melakukan keburukan 

dan menghinakan diri. Namun seiring berjalannya waktu dan ketika masyarakat 

menjumpai dua budaya tersebut, masyarakat mulai membandingkan, sehingga 

wajar saja ternyata mereka lebih memilih ajaran Islam untuk diterapkan dalam 

kehidupan karena ajaran Islam memberikan kenyamanan dan kemudahan. 

Penerimaan dan penyebaran Islam di Mambi, dalam tatanan kehidupan sosial dan 

kebudayaan masyarakat, menyebabkan unsur Pamali Appakranddangnya (empat 

larangan) ditinggalkan masyarakat. Unsur Pamali Appak Randangnya yang 
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sebelumnya sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat sebagai pemahaman 

keagamaan, sosial,politik dan budaya  kini tidak lagi ditemukan di wilayah 

Mambi. Masyarakat otomatis berpaling dari ajaran yang ditawarkan Islam karena 

masyarakat menganggap ajaran Islam memberikan kenyamanan dan kemudahan. 

Islam masuk dalam wilayah Mambi tidak ada perubahan yang bersifat 

demokrasi dan monarki atau tetap dengan sistem pemerintahan adat. akan tetapi yang 

berubah adalah dasar yang menjadi aturan Adat yaitu Pamali Appakrandangnya 

(empat larangan) berangsur-angsur berubah seiring pemahaman terkait tentang ajaran 

Islam masyarakat Mambi mulai berkembang digantikan nilai konsep nilai-nilai 

Islam.  Juga sistem kasta sistem kasta yang ada di masyarakat, salah satu poin 

persyaratan menjadi pemimpin menjadi pudar dan hilang tidak diterapkan lagi. 

Dengan demikian, pengaruh Islam terhadap masyarakat Mambi di bidang 

perpolitikan yaitu sistem Pamali Appak Randdangnya (empat larangan) dan kasta 

yang menjadi indikator calon pemimpin di masyarakat menjadi pudar dan hilang 

tidak diterapkan lagi sampai saat ini.  

Berkaitan dengan bagaimana pemerintahan Adat menurut Tokoh Adat 

setempat pemerintahan Adat berakhir ketika Islam sudah jauh berkembang di Mambi. 

Garis keturunan tomakaka tetap menjadi Ketua Adat dan terus meningkatkan 

hubungan baik dengan daerah wilayah Pitu Ulunna Salu. Model pemerintahan 

tradisional Adat yang ada di Mambi berakhir ketika sejak diproklamasihkan 

kemerdekaan Indonesia sebagai sebuah Negara bangsa lain di dunia yang sejak itu 

pula sistem pemerintahan modern mulai berlaku. 
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B. Implikasi 

Implikasinya adalah menurut Tokoh Adat setempat bahwa ketertarikan 

masyarakat sebab akhlak baik perilakunya, tutur bahasanya yang sangat lembut 

membuat masyarakat menyukai Batua Muhammad Aidil. Jadi untuk melakukan 

pendekatan kepada masyarakat Batua Muhammad Aidil menggunakan barang 

jualannya untuk bisa melakukan interaksi sosial di awal mulanya. Dan seiring waktu 

berjalan melihat akhlak baik yang diperlihatkan oleh Batua Muhammad Aidil 

menjadi salah satu ketertarikan masyarakat. 

Selain daripada itu Baitu Muhammad Aidil juga mendekati masyarakat 

dengan mengajar cara bercocok tanahm dengan baik. Jadi semua strategi yang 

dilakukan oleh Batua Muhammad Aidil merupakan strategi dakwah yang sangat 

damai. Sehingga daripada itu masyarakat dapat menerimanya, walaupun dengan cara 

perlahan-lahan.  Batua Muhammad Aidil memperkenalkan Islam sama dengan yang 

dilakukan oleh Wali Songo (sembilan para wali) penganjur Islam di tanah Sumatera 

dan Jawa. Pada lapisan elit inilah yang pertama kali diperkenalkan Islam. Sebab jika 

tokoh-tokoh Lembang (wilayah) berhasil masuk Islam, maka tentunya dengan hal ini 

akan memudahkan dalam penyebaran Islam dalam kesatuan wilayah Adat. Seperti 

yang dilakukan Batua Muhammad Aidil mentransformasihkan kebudayaan. Respon 

ini terwujud dalam penggunaan istilah istilah dalam struktur pemerintahan, misalnya 

Tomakaka, Pangngulu Tau, Indo Lemba diganti menjadi Ustad dan Tradisi 

kepercayaan dalam kepercayaan Mappurondo sesaji kepada dewi padi, 

ditransformasihkan dalam bentuk acara baca doang (baca doa). Pada intinya, antara 

agama dan budaya saling mempengaruhi. Ia terwujud dalam bentuk penanaman nilai-

nilai dan penggunaan simbol. 
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Terkait yang baru atau budaya baru para pemuka Mappurondo itu tidak 

menganggapnya salah. Bahkan, hal ini dipahami sebagai awal kedatangan atau tanda-

tanda perubahan suatu zaman telah memasuki wilayah kesatuan Adat. Dan telah 

digariskan suatu hal. bahwa,  hal yang baru itu tidak akan serta merta bisa 

menghilangkan kebiasaan positif yang perna ada. Dan kemudian dipersilahkan yang 

baru itu masuk dan kemudian diperkenan atau diperbolehkan kepada warga untuk 

memilih dan menganutnya sesuai pilihan dan keyakinan masing-masing individual



 

 

112 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Daliman, Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan- kerajaan Islam di 
Indonesia,h.32. 

A.Hasjmy, SejarahMasukdanBerkembangnya Islam di Indonesia, Bandung 
:AlMa’arif, 1993. 

Abd. Rahman Hamid, Sejarah Maritim Indonesia, Yogyakarta: Ombak, 2013. 

Abdullah, Anzar. Islamisasi Di Sulawesi Salatan Dalam Perspektif Sejarah, 
Makassar, 2016. 

Abdurrahman,Dudung. Metode Penelitian Sejarah (Jakarta: Logos Wacana 
Ilmu, 1999. 

Anwar, Sewang Seputar tentang Kerajaan Balanipa di Bandar, Mandar: 
Yayasan Maha Putra Mandar, 2006. 

Apipudin. Penyebaran Islam, Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama 
RI, 2010. 

Azra, Azyumardi.  Islam Nusantara; Jaringan Global dan Lokal, Bandung 
:Mizan, 2002. 

C. SnouckHurgronje, “Arti Agama Islam bagiPenganutnya di HindiaBelanda, 
dalam Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje, JilidnVII, terj.Sultan 
MaimundanRahayu S. Hidayat, Jakarta : INIS, 1994. 

Chehab, Asal Usul Para Wali, Susuhunan. dan Sultan di Indonesia, Cet. I; 
Surabaya, t.p, 1975. 

Creswell, John W. Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed 
Methods Approaches, Fourth Edition, terj. Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini 
Pancasari, Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan 
Campuran, Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017. 

Daliman, Metode Penelitian Sejarah, Yogyakarta: Ombak, 2012. 

Depu, Andi. Adat IstiAdat Kerajaan Mandar, Mandar: Yayasan Maha Putra 
Mandar, 1970. 

Dhofier, Zamachsyari. Tradisi Pesantren (Studi Tentang Pandangan Hidup 
Kya, Jakarta: LP3S, 1982. 

Djajadiningrat, P.A. Hoesein. “Islam di Indonesia” dan Kenneth W.Morgan, 
Islam Jalan Lurus, Terj.Abu Salamah dan Chaidir Anwar, Jakarta : Pustaka Jaya, 
1986. 

Edward L. Poelinggoman dan Suriadi Mappangara, Sejarah Perkembangan 
Kerajaan- Kerajaan di Sulawesi Salatan, Makassar: Balibangda Pemprov Sul-Sel 
2003. 

Edyar, dkk (Ed.), Busman. Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: Pustaka 
Asatruss, 2009), h.208. 



113 

 

 

 

FadloHourani, George.  Arab Seafarings in the IndiansOcean in Ancient and 
Eraly Medieval Times, Princon : New Jersey University Prees, 1951. 

G.W.J. Drewes, “New Light on the Coming of Islam Indonesia”dalam 
Readings on Islam in Southeast Asia, Singapore : Institute of Southeast Asia Studies, 
1983. 

Gottchalk,Louis.  Understanding History , Terj. Nugroho Natosusanto, 
Mengeri Hejarah. 

H.J. de Graaf, dkk, China Muslim di Jawa Abad XV dan XVI; 
AntaraHistoritasdanMitos, terj.Alfajri, Yogyakarta : Tiara wacanaYogya, 1998. 

Halimi,Ahmad Jelani. Sejarah dan Tamadun Bangsa Melayu,  Cet. I; Jakarta: 
Prenada Media, 2008. 

Helisu, Sjamsuddin. Metodologi Sejarah, Yogyakarta: Ombak, 2007. 

Ismaun, Modul Pengantar Ilmu sejarah, Bandung: FPIPS-IKIP,2001. 

Kartodirdjo, Sartono Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah , Cet. 
I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992. 

Katu, Samiang. Peta Islamisasi dan Kristenisasi di Sulawesi Salatan, 
Makassar: Alauddin University Press, 2012. 

Latifa Annum Dalimunthe, Kajian Proses Islamisasi Di Indonesia (Studi 
Pustaka), (Palangka Raya: IAIN Palangkaraya, 2016. 

Lutfiyani Dan Amul Husni Fadlan, Islam Nusantara ( A theory of the arrival 
Of Islam Until The Process Of Islamitation In The Nusantara ), Pasaman barat, 2018. 

Madjid, M. Dien dan Wahyudhi, Johan. Ilmu Sejarah Sebua Pengantar. 
(Jakarta): Kemcana 1 Oktober 2014.  

Muhammad bin Khaldun, Muqoddimah Ibn Khaldun (Mukoddimah Ibnu 
Khaldun).terj. Masturi Ilham, dkk , CT.I: Pustaka Al-Kautsar, 2011. 

Muqoddimah Ibn Khaldun,Muhammad bin Khaldun. (Mukoddimah Ibnu 
Khaldun).terj. Masturi Ilham, dkk. CT.I: Pustaka Al-Kautsar, 2011. 

Nurcholish Madjid, Islam Agama Peradaban, Jakarta: Paramadina, 2000. 

Pelras, Christian. The Bugis, diterjemahkan oleh Abdul Rahman Abu, 
Hasriadi, Nurhady Sirimorok dengan judul, Manusia Bugis (Cet. I; Bogor: Grafika 
Mardi Yuana, 2005). 

Rahmad, dkk. Buku Daras Praktek Penelusuran Sumber Sejarah dan 
Budayah  Cet. l; Jakarta: Gunadarma Ilmu Sutrisno Hadi, Metodologi Research, 
(Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1987. 

Rahmad, dkk.Buku Daras Praktek Penelusuran Sumber Sejarah dan 
Budayah, Cet. l; Jakarta: Gunadarma Ilmu. 

Rahmad, dkk.Buku Daras Praktek Penelusuran Sumber Sejarah dan 
Budayah, Cet. l; Jakarta: Gunadarma Ilmu,2026. 



114 

 

 

 

Rasyid, Sorayah. “Islam Di Kabupaten Kolaka ( Tinjauan Historis )”, Skripsi, 
UjungPandang, IAIN Alauddin, 1986.  

Salihima,Syamsues. Dalam Rihlah Jurnal Sejarah dan Kebudayaan, 
Diterbitkan Oleh Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan 
Humaniora UIN Alauddin Makassar 2015. 

Sewang ,Ahmad M. dan Wahyuddin G. Buku Daras Sejarah Islam di 
Indonesia, Makassar: Alauddin Press 2010. 

Sewang, Ahmad M. Seputar Tentang Kerajaan Balanipa di Mandar, Cet. 1; 
Mandar:Yayasan Maha Putra Mandar, 2006. 

Sjamsuddin,Helius. Metodologi Sejarah, Yogyakarta: Ombak, 2007. 

Sugeng,Priyadi. Metode Penelitian Sejarah, Ypgyakarta: Pustaka Pelajar, 
2011. 

Sunanto ,Musyrifah. Sejarah Peradaban Islam Indonesia, Jakarta: Rajawali 
Pers 2010. 

Sungeng,Priyidi. Historiografi Indonesia ,Yogyakarta: Ombak, 2015. 

Suprianto dkk, Islam and Local Wisdom, Religious Expression In Southeast 
Asia, Yogyakarta: CV Budi Utama 2016. 

Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam Sulawesi Salatan, Cet. I; 
Makassar: Lamacca Press, 2003. 

Suryanegara, Ahmad Mansur.  Menemukan Sejarah; Wacana Pergerakan 
Islam di Indonesia Bandung : Mizan, 1998. 

Suryanegara,Ahmad Mansur. Menemukan Sejarah; Wacana Pergerakan Islam 
di Indonesia,h. 

Syahrir Kila, Sejarah Islam di Pinrang, UjungPandang: Departemen 
Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Balai Kajian Sejarah 
Dan Nilai Tradisional UjungPandang, 1997-1998. 

Tim Penulis, Sejarah dan Kebudayaan Islam III, Ujung-Pandang: Pembinaan 
Perguruan Tinggi Agama IAIN Alauddin Ujung-Pandang 1983/1984. 

Tjandrasasmita (Ed.), Uka. Sejarah Nasional Indonesia III, Jakarta: PN Balai 
Pustaka, 1984. 

Yasil ,Suradi. Thalib Banru, Naskah Awal Sejarah Polewali Mandar, Dinas 
Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 2012. 

Yatim,Badri. Sejarah Islam di Indonesia, Jakarta: Depag, 1998. 

Yuangzhi, Kong. Muslim Tionghoa Cheng Ho: Misteri Perjalanan Muhibah 
di Nusantara, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2013. 

Zarkasyi, Hamid Fahmy. Peradaban Islam: Makna dan Strategi 
Pembangunannya, Ponorogo: CIOS-ISID, 2010. 

 

 



115 

 

 

 

LAMPIRAN- LAMPIRAN 

DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kantor camat Mambi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Ali Rutman (Ketua Adat) 



116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Ali H. Ruslam Badaruddin (Tokoh agama) 

 

       

 

 

 

 

      

 

 

 

                                            Wawancara M. Nasir ( Tokoh politik) 



117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawanca Sardin (Tokoh Pendidikan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesjid tertua Raya Mambi 



118 

 

 

 

 

Rumah Adat Lantang Kada Nenek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuburan Baitu Muhammad Aidil  

 

 



119 

 

 

 

 

 

                                             Kuburan Baitu Muhammad Idil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Nama Hasriyodan, Lahir di Rantepalado, pada tanggal 

31 Desember 1996 anak pertama dari pasangan Ramles 

dan Herda. Memulai pendididakan sekolah dasar SD 010 

Rantepalado Mamasa pada tahun tahun 2004 dan selesai 

pada tahun 2009. Selanjutnya pada tahun yang sama 

penulis melanjutkan sekolah pada tingkat pertama 

SMPN 2 Polewali Mandar dan selesai pada tahun 2012 

kemudian melanjutkan sekolah tingkat menengah kejuruan SMK Tunas Bangsa 

Polewali dengan jurusan Keperawatan dan selesai pada tahun 2015 kemudian waktu 

yang sama penulis sempat melanjutkan di perguruan tinggi Stikes Bina Generasi 

Polewali Mandar selama hanya beberapa bulan, lalu penulis melanjutkan Ma’had Al-

Birr Unismu Makassar dengan jurusan Bahasa Arab hanya 2 semester hingga pada 

tahun 2017 penulis melanjutkan kembali di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar (UINM) dengan jurusan bahasa dan sastra arab akultas adab dan 

humaniora dan menyelesaikan pada tahun 2021 pada tahun yang sama pula penulis  

melanjutkan jenjang pendidikan pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar (UINM) Penulis menyelesaikannya studi Master pada tahun 

2023. 

 

 


