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ABSTRAK 

Nama  : Hafsah  
NIM  : 80100219106  
Judul Tesis   : Kehidupan Sosial Etnis Arab di Desa Pambusuang Kecamatan            

Balanipa Kabupaten Polewali Mandar 

 

Penelitian ini membahas tentang kehidupan sosial etnis Arab di desa 

Pambusuang kecamatan Balanipa kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini 

bertujuan untuk pertama. merekontruksi sejarah kedatangan etnis Arab di desa 

Pambusuang. Kedua, menganalisa dan mendeskripsikan bagaimana cara etnis Arab 

menjaga eksistensinya selama menjadi bagian dari masyarakat Pambusuang dan 

ketiga, untuk menganalisa dan mendeskripsikan bagaimana pengaruh etnis Arab di 

Pambusuang. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan sejarah, sosiologis, antropologi budaya, dan politik. Dalam 

penelitian ini dilakukan langkah-langkah heuristic atau pengumpulan data dengan 

cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Setalah data diperoleh kemudian 

dilakukan kritik sumber, interpretasi dan tahapan melakukan historiografi. 

Hasil penelitian ini menemukan bahwa; 1), Kedatangan etnis Arab yang 

bermukim di Pambusuang melalui 3 tahapan yang pertama pada abad ke-17 ditandai 

dengan kedatangan Syekh Al-Adiy, tahap kedua ditandai dengan kedatangan Sayyid 

Bollo‟ dan tahapan ketiga ditandai dengan kedatangan Sayyid Alwi bin Sahl 

Jamalullail. 2). Dalam upaya menjaga eksistensianya mereka memberlakukan 

pelarangan pernikahan antara syarifah dengan ahwal dan melakukan pembauran 

dengan masyarakat lokal serta berupaya untuk terhubung dengan rabitha awaliyah 

agar mampu mendeteksi siapa-siapa saja yang golongan non sayyid tapi mengaku 

sebagai sayyid. dan 3). Selama menjadi bagian dari masyarakat Pembusuang etnis 

Arab telah memberikan banyak pengaruh dalam bidang dakwah, pendidikan dan 

politik. 

Implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan agar bisa menjadi pemicu 

adanya penelitian-penelitian terkait dengan etnis Arab kedepannya khususnya di 

lingkup UIN Alauddin Makassar, dan diharapkan hasil penelitian ini dapat 

menambah literature pengetahuan khusus terkait dengan kehidupan etnis Arab di 

Pambusuang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah Negara kepulauan dengan beragam suku, etnis, agama dan 

bahasa. Salah satu etnis yang mewarnai kemajemukan di Indonesia adalah etnis Arab, 

mereka hidup dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari masyarakat Indonesia. 

L.W.C van den Berg sebagaimana yang dikutif oleh Prof. Idham Khalid Bodi, 

berpandangan bahwa kedatangan orang Arab di Nusantara bukan hanya sebagai 

pedagang tapi juga sebagai pendakwah atau penganjur agama Islam.
1
  

Indonesia dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah hal 

inilah yang mengundang datangnya para pedagang ke Indonesia. Sebagai Negara 

kepulauan Indonesia juga dikenal memiliki rute-rute pelayaran dan perdagangan 

antara pulau dengan berbagai daratan di Asia Tenggara. Para pedagang yang datang 

di Indonesia di antaranya pedangan Muslim asal Arab, India, dan Persia. Mereka 

singgah di Indonesia untuk berdagang sembari menyebarkan Islam sejak abad ke-7 

Masehi.
2
 Hal ini sejalan dengan teori-teori masuknya Islam ke Nusantara yang 

disampaikan oleh para ahli, sehingga ketika berbicara masuknya etnis Arab ke 

Nusantara tentu akan sepaket dengan masuknya Islam di Nusantara. Arnold 

berpandangan bahwa salah satu asal kedatangan Islam di Nusantara adalah dari Arab.

                                                           

1Idham Khalid Bodi, The Role of the Arab Descendants in Islamic Preaching and the 

Development of Religious Education in West Sulawesi: Tracing the Significance of the Role and The 

Their Impacts on the Development in Polewali, Mandar Herigate of Nusantara International Jusrnal of 

Religious Literature and Heritage, 2018. 

2Wardiah hamid, “Lembaga Pendididkan Keagamaan Warisan Orang Arab”, (Educandum4, 

no.1 2018), h.30 
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 Menurutnya, ketika orang Arab dominan dalam perdagangan Timur-Barat 

sejak awal abad Hijriah atau sekitar abad ke-7 dan abad ke-8 Masehi, Arnold 

berasumsi bahwa mereka juga terlibat dalam penyebaran Islam di Nusantara hal ini 

diperkuat oleh fakta yang disebutkan sumber-sumber Cina bahwa pada abad ke-7 

Masehi seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim 

di pesisir pantai Sumatera bahkan dilaporkan bahwa sebagian orang Arab ini 

melakukan perkawinan dengan perempuan lokal sehingga terbentuk sebuah 

komunitas Muslim yang terdiri dari pendatang Arab dan masyarakat lokal.  

Teori masuknya Islam di Nusantara juga disampaikan oleh Keijzer yang 

berpandangan bahwa Islam di Nusantara berasal dari Mesir dengan pertimbangan 

kesamaan mazhab di antara kedua wilayah ini yaitu Mazhab Syafi‟i. Sedangkan De 

Hollander dan Niemann berpandangan Islam di Nusantara berasal dari Hadramaut.
3
 

Dari teori ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa masuknya etnis Arab di 

Nusantara sekitaran pada abad ke-7 Masehi. Hal ini juga sejalan dengan apa yang 

disampaikan oleh Hamka bahwa awal kedatangan Islam di Nusantara dibawa oleh 

orang-orang Arab pada abad ke- 7 Masehi. Hal ini ditandai dengan ditemukannya 

catatan dari Tiongkok, seorang pengembara pada tahun 674 Masehi telah menuliskan 

bahwa didapati orang-orang Arab telah membuat perkampungan di pesisir barat pulau 

Sumatera. 
4
 jadi dalam pandangan Hamka bahwa awal kedatangan Islam di Nusantara 

yakni pada abad ke-7 Masehi dibawa oleh pelayar atau pedagang Arab yang belum 

termasuk dalam utusan resmi khalifah di Damaskus atau Baghdad melainkan pelayar 

                                                           

3Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan  Nusantara Abad XVII dan 

XVIII, (Cet. 1, Jakarta; Kencana Prenada Median Grop, 2013), h. 6-8 

4Hamka, Dari Perbendaharaan Lama, (Cat. 1, Jakarta; Gema Insani, 2017), h. 3 
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yang tidak membawa senjata tapi untuk berniaga atau berdagang.
5
 Berbeda dengan 

abad-abad selanjutnya yang mana kedatangan penganjur Islam di Nusantara mulai 

dibawa oleh utusan khalifah sehingga dakwah lebih massif dibanding awal-awal 

kedatangan orang Arab di Nusantara. 

Teori kedatangan Islam yang dibawa oleh orang Arab diperkuat oleh 

historiografi lokal. Dalam Hikayat Raja-raja Pasai (1350) diceritakan bahwa 

penguasa Pasai diislamkan oleh orang Arab bernama Syekh „Ismail, penguasa Pasai 

kemudian bergelar Malik Al-Shalih. Begitupun dalam Sejarah Melayu (1500) 

dituliskan bahwa seorang Arab bernama „Abd al-„Aziz datang dari Jeddah ke Malaka 

lalu mengislamkan penguasanya. Parameswara yang kemudian bergelar Sultan 

Muhammad Syah. Adapun dalam Hikayat Merong Mahawangsa (1630) 

menceritakan penguasa setempat (Phra Ong Mahawangsa) para menteri dan 

penduduknya diislamkan oleh orang Arab yang datang dari Mekkah bernama Syekh 

„Abd Allah al-Yamani. Penguasa setempat ini kemudian bergelar Sulta Muzhaffar 

Syah.
6
 

Adapun masuknya etnis Arab di Sulawesi Selatan yakni orang-orang 

Hadramaut di Sulawesi Selatan melalui tiga gelombang. Tiga gelombang inilah yang 

menjadi peletak dasar keberadaan etnis Arab yang  kemudian berkembang di 

Sulawesi Selatan. Gelombang pertama abad XIV-XVI M ditandai dengan adanya 

makam Jamaluddin Al-Akbar di Tosora (Wajo), disebut sebagai orang Arab pertama 

                                                           

5Hamka, Dari Perbendaharaan Lama, (cet. 1 Jakarta; Gema Insani , 2017) h. 4 

6Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan  Nusantara Abad XVII dan 

XVIII, h. 10 
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yang menetap di Bugis.
7
 Gelombang kedua kedatangan orang Arab yaitu saat 

kedatangan Sayyid Ba‟alwy dan Sayyid Jalaluddin Al-Aidid pada abad ke-16 M, 

yang memegang peranan penting dalam mengembangkan Islam di Sulawesi Selatan. 

Sayyid Ba‟alwy dan keturunannya menyebar ke Maros sedangkan Sayyid Jalaluddin 

Al-Aidid menyebar ke Cikoang. Adapun gelombang ketiga kedatangan mereka pada 

pertengahan abad ke XIX Ketiga tahap ini mendatangi perairan Nusantara khususnya 

pulau Celebes mereka berprofesi sebagai pedagang dan mubaligh.
8
  

Keberadaan etnis Arab di Indonesia identik dengan diaspora. Dalam 

prakteknya kondisi diaspora diidentikkan dengan kondisi masyarakat di wilayah 

asalnya. Faktor ekonomi menjadi salah jalur diaspora Arab ke Nusantara. Mereka 

berdagang sekaligus berdakwah untuk menyebarkan, mengenalkan dan mengajarkan 

Islam.
9
 Di sisi lain, representasi etnis Arab berdiaspora di Nusantara dengan pola 

nomaden di kawasan pesisisr. Mereka menjadi relasi sosial, politik dan ekonomi 

bahkan terlibat langsung dalam praktek ekonomi dengan pribumi untuk memberkuat 

posisinya.
10

 Masyarakat Arab yang bermukim di Nusantara sebagian besar berasal 

dari Hadramaut, dan sebagian lagi ada yang berasal dari Maskat, tepian Teluk Persia, 

Yaman, Hijaz, Mesir atau dari pantai Timur Afrika.
11

 

                                                           
7 Rosdiana Hafid Keberadaan Syekh Jamaluddin Akbar Al Husaini di Kabupaten Wajo 

Provinsi Sulawesi Selatan (Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan, 2018)  

8Wardiah hamid, “Lembaga Pendididkan Keagamaan Warisan Orang Arab”, 

9J. Burhanuddin, Diaspora Hadrami di Nusantara, Studian Islamika 6 (1). 2014. 

10U. Freitag, Chapter One Reflection on the Longevity of Hadhrami Diaspora in the Indian 

Ocean, In the Hadhrami Diaspora in Southeats Asia. 2009 

11Zulkarnen,  Diaspora Masyarakat Keturunan Arab di Jakarta, Jurnal Al-Ahzar Indonesia 

Seri Humaniora 2018 
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Hubungan sosial antara masyarakat Arab dengan penduduk setempat melalui 

hubungan perkawinan ini merupakan faktor utama yang menyebabkan mereka 

melakukan diaspora khususnya pernikahan yang dilakukan kepada penduduk pribumi 

golongan bangsawan atau pedagang besar yang pada saat itu sangat bangga apabila 

dapat mengambil menantu atau ipar dari kalangan masyarakat Arab terutama dari 

kalangan Sayyid. Dari hubungan perkawinan ini banyak di antara masyarakat 

keturunan Arab yang kemudian diangkat menjadi penguasa daerah seperti Pontianak, 

Demak, Cirebon, Jakarta dan Mataram.
12

 Ini membuktikan bahwa mereka tidak hanya 

datang sebagai pedagang, tapi juga sebagai pengemban dakwah yang menyiarkan 

ajaran tauhid di Indonesia khususnya di Polewali Mandar salah satunya melalui jalan 

perkawinan. 

Adapun di Polewali keturunan Arab yang menatap di sana berasal dari 

Hadramaut atau dengan kata lain mereka adalah orang-orang Hadrami, Yaman. 

Orang-orang Hadrami adalah Etnis Arab yang tinggal di Hadramaut, selatan Yaman 

khususnya di bagian pesisir pantai selatan Arabia dari Aden ke tanjung Raas Al-

Hadd. 6 kabupaten yang berada di Sulawesi Barat dan seluruhnya menjadi tempat 

penyebaran etnis Arab, adapun di Kabupaten Polewali Mandar penyebaran etnis Arab  

ada di kecamatan Tinambung, Balanipa, Campalagian, Wonomulyo dan Polewali.
13

 

Dari lima kecamatan ini yang menjadi fokus peneliti adalah di kecamatan Balanipa 

tepatnya di desa Pambusuang. 

                                                           

12Zulkarnen,  Diaspora Masyarakat Keturunan Arab di Jakarta, Jurnal Al-Ahzar Indonesia 

Seri Humaniora 2018 

13Idham Khalid Bodi, The Role of the Arab Descendants in Islamic Preaching and the 

Development of Religious Education in West Sulawesi: Tracing the Significance of the Role and The 

Their Impacts on the Development in Polewali, Mandar Herigate of Nusantara International Jusrnal of 

Religious Literature and Heritage, 2018. 
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Orang-orang Arab di Polewali Mandar khususnya yang bergelar sayyid 

menjadi orang yang sangat disegani oleh masyarakat meskipun hampir tidak ada lagi 

sayyid berdarah Arab murni karena perkawinan antara orang Arab dan orang Mandar. 

Hingga tahun 2018 ditemukan belasan marga yang tinggal di Kabupaten Polewali 

Mandar yang menetap di wilayah kecaman Tinambung, Balanipa, Campalagian, 

Wonomulyo, dan Polewali.
14

 

Keberadaan mereka yang telah berbaur dan menjadi bagian dari masyarakat di 

Polewali Mandar sedikit banyaknya akan memberi pengaruh terhadap kehidupan 

masyarakat di sekitarnya. Menjadi hal yang menarik bagi kami untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut terhadap etnis Arab di Polewali Mandar. 

B.  Fokus dan Deskripsi Fokus 

Riset ini berjudul “Kehidupan Sosial Etnis Arab di Desa Pambusuang 

Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar.” Adapun yang menjadi fokus 

penelitiannya adalah bagaimana kehidupan social etnis Arab selama menjadi bagian 

yang tak terpisah dari kehidupan masyarakat di Pambusuang. 

Etnis dalam Cambridge Dictionary diartikan relating or belonging to a group 

of people who can be seen as distinct because they have a shared culture, tradition, 

language, and history
15

 Hal ini senada dengan yang tercantum dalam KBBI bahwa 

etnis bertalian dengan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang 

                                                           

14Idham Khalid Bodi, The Role of the Arab Descendants in Islamic Preaching and the 

Development of Religious Education in West Sulawesi: Tracing the Significance of the Role and The 

Their Impacts on the Development in Polewali, Mandar Herigate of Nusantara International Jusrnal of 

Religious Literature and Heritage, 2018. 

15https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/diaspora. (Diakses Pada 20 desember 

2021)  

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/relate
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/belong
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/group
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/people
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/seen
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/distinct
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/shared
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/culture
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tradition
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/language
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/history
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mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan 

sebagainya
16

 

Etnis Arab adalah salah satu rumpun bangsa besar di dunia yang melakukan 

diaspora. Diaspora masyarakat Arab terjadi karena adanya beberapa penyebab, 

diantaranya penyebaran agama, perniagaan, peperangan, ataupun pengungsian yang 

diakibatkan konflik berlarut-larut yang terjadi di beberapa negara Arab pada abad 

pertengahan. Masyarakat Arab di Indonesia sering disandingkan dengan penyebaran 

Islam, yang pada abad ke VII M atau tahun pertama Islam, mereka telah datang ke 

negeri-negeri Melayu. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia terutama sejarah 

perkembangannya tidak terlepas dari sejarah masuknya perantau Arab. Masyarakat 

Arab yang bermukim di Nusantara sebagian besar berasal dari Hadramaut, dan 

sebagian lagi ada yang berasal dari Maskat, tepian Teluk Persia, Yaman, Hijaz, Mesir 

atau dari pantai Timur Afrika.
17

  

Etnis Arab di desa Pambusuang yang dimaksud dalam kajian ini adalah 

mereka yang merupakan keturanan orang Arab yang baik mengklaim diri sebagai 

keturunan Nabi Muhammad atau sayyid maupun non sayyid yang datang ke 

Pambusuang dan hidup sebagai masyarakat Pambusuang. 

  

                                                           

16http://kbbi.web.id/diaspora.(Diakses Pada 10 Oktober 2021) 

17Zulkarnen,  Diaspora Masyarakat Keturunan Arab di Jakarta, Jurnal Al-Ahzar Indonesia 

Seri Humaniora 2018 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang 

akan kami angkat sebagai berikut; 

1. Bagaimana sejarah kedatangan etnis Arab di desa Pambusuang? 

2. Bagaimana etnis Arab menjaga eksistensinya sebagai bagian dari masyarakat 

Pambusuang? 

3. Bagaimana pengaruh etnis Arab teradap kehidupan masyarakat di desa 

Pambusuang. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Dalam pembahasan penelitian tesis ini, peneliti menggunakan beberapa 

referensi yang berkaitan dengan penelitian penulis sebagai bahan acuan yang akan 

menjadi ruh landasan teoritis sebagai pendukung penelitian yang holistik.  

1. Idham Khalid Bodi dengan judul Keturunan Orang Arab di Polman (Eksistensi 

dan Peranannya dalam Mengawal Pendidikan Keagamaan Islam) tulisan ini 

dimuat dalam Buku berjudul Varian Khazanah Keagamaan. Buku ini 

diterbitkan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar 2018 

dengan beberapa penulisan di dalamnya. Tulisan ini berisi penjelasan tentang 

orang Arab di Polewali Mandar dengan fokus eksistensi dan peranannya dalam 

mengawal pendidikan keagamaan Islam. Sebuah hasil riset yang 

menggambarkan pengaruh Etnis Arab dalam pengembangan pendidikan di 

Polewali Mandar. Namun, buku ini belum menjelaskan lebih jauh tentang latar 
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belakang etnis Arab berdiaspora sampai ke tanah Mandar dan belum lebih jauh 

menjelaskan tentang kehidupan sosial etnis Arab di Polewali Mandar.
18

 

2. Buku dengan judul Orang Arab di Nusantara yang ditulis oleh L.W.C, Van 

Den Berg. Buku ini merupakan buku terjemahan dengan judul Asli Le 

Hadhramout et les Colonies Arabes Dans I‟Archipel Indien, Impr. Du 

Gouvernement, buku ini berisi gambaran kehidupan orang-orang Hadhrami. 

Dalam buku ini digambarkan kondisi teritorial wilayah, cuaca dan iklimnya 

serta kehidupan sosial, budaya dan ekonomi yang secara tidak langsung 

menjadi salah satu alasan diasporanya etnis Arab Hadhrami. Selain itu, dalam 

buku ini digambarkan pula kondisi etnis Arab di Nusantara mulai kondisi awal 

mereka berdiaspora hingga pada bagaimana mereka hidup di Nusantara.
19

 

3. Huub de Jonge dengan Judul buku Mencari Identitas: Orang Arab Hadhrami di 

Indonesia (1900-1950). Buku ini berisi tentang gambaran awal kehidupan 

minoritas orang etnis‟ Arab di Nusantara yang kebanyakan di antara mereka 

adalah berasal dari Hadhrami, Yaman. Buku menjelaskan tentang perselisihan 

internal mereka antara golongan Sayyid dan non sayyid, menggambarkan 

kedudukan perempuan di kalangan mereka, praktik perdagangan serta 

siasatnya. Dalam buku ini Huub de Jonge juga menggambarkan perlakuan 

diskriminatif pemerintah Belanda terhadap etnis Arab tersebut.
20

 

                                                           

18 Idham dkk, Varian Khazanah Keagamaan, ( Makassar; Balai Penelitian dan Pengembangan 

Agama Makassar, 2018) 

19L.W.C Van Den Berg, Orang Arab di Nusantara (Cet. II, Jakarta; Komunitas Bambu 2010 

20Huub de Jonge, Mencari Identitas Orang Arab Hadhrami di Indonesia (1900-1950) (Cet. 1 

Jakarta. PT. Gramedia 2019),   
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4. Hamid Algadri dengan judul buku Islam dan Keturunan Arab dalam 

Pemberontakan Melawan Belanda. Buku ini banyak menggambarkan tentang 

perlakuan pemerintah Hinda Belanda terhadap keturunan Arab dibawa arahan 

Snouck C. Hurgronje. Selain mengkritik pemikiran Snouck, buku karya Hamid 

Algadri ini juga banyak membahas bagaimana pergerakan keturunan Arab agar 

tetap eksis dalam perjalanannya untuk berdagang dan berdakwah dan 

membahas peranan-peranan keturunan Arab hingga pada kemerdekaan 

Indonesia.
21

 

5. Silsilah Haji Nuh Puang Towa sebuah manuskrip yang berisi tentang keturunan 

Syekh Al-Adiy dan beberapa keterangan mengenai pranata sosial kehidupan 

keagamaan di Pambusuang. 

 

E. Tujuan dan Manfaat Peneliatian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini maka, yang menjadi tujuan 

penelitian kami adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan sejarah masuknya etnis Arab di 

Pambusuang 

b. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan bagaimana etnis arab mempertahankan 

eksistensinya selama menjadi bagian dari masyarakat Polewali Mandar. 

                                                           
21

Hamid Algadri, Islam dan Keturunan Arab dalam Pemberontakan Melawan Belanda 
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c. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan pengaruh yang diberikan etnis arab 

terhadap masyarakat muslim di Polewali Mandar. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Ilmiah;  

Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pada 

dunia ilmu pengetahuan, menambah kepustakaan dalam dunia pendidikan secara 

umum dan secara khusus bagi kalangan studi sejarah peradaban Islam. Lebih dari itu 

kami berharap penelitian ini dapat menambah khazanah literasi dan memperkaya 

keilmuan terhadap kehidupan sosial masyarakat baik yang hidup di masa lalu hingga 

hari ini. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberi manfaat di kalangan akademisi 

terutama yang memiliki ketertarikan terhadap etnis Arab dan kehidupan sosial 

mereka yang bermukim di Polewali Mandar. 

b. Manfaat Praktis 

Praktisnya penelitian ini diharapkan mampu menyadarkan kita bahwa 

perbedaan sistem sosial, kebudayaan, adat dan bahasa bukanlah yang hal yang akan 

membedakan kita di dalam bernegara dan beragama. Terlebih bagi kaum muslim 

yang harus meyakini bahwa tidak ada perbedaan yang akan membedakan mereka di 

mata Allah selain ketakwaan, tidak pada adat, sosal budaya, keturunan, harta, bahasa 

maupun bentuk tubuh. Penelitian ini berharap bisa menepis bahkan memberi 

sumbangsi penyatuan terhadap segala perbedaan etnis di Polewali Mandar. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Diaspora Etnis Arab di Indonesia 

Hubungan antara Timur Tengah dengan Nusantara telah terjalin sebelum 

Islam menjadi agama resmi kerajaan-kerajaan di Nusantara, hubungan paling awal 

ditandai dengan hubungan perdagangan pada zaman Sriwijaya meski pada periode ini 

belum ada orang Nusantara yang melakukan perdagangan ke tanah Arab, hubungan 

lebih lanjut ditandai dengan proses Islamisasi. Kalau kita merujuk pada teori Arab 

masuknya Islam di Nusantara dibawa langsung oleh orang Arab pada Abad ke-7 atau 

abad ke-8 saat kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya. Selat Malaka pada 

abad ini yakni abad ke-7 dan ke-8 sudah sering dilintasi para pedagang Muslim  

dalam pelayaran dagang mereka ke negeri-negeri Asia Timur dan Asia Tenggara.  

Bukti-bukti sejarah dari teori ini cukup kuat, misalnya berita Cina zaman T‟ang  pada 

abad ke-7 menyebutkan bahwa komunitas Arab sudah ada di Sumatera dan Kanfu 

(kanton).
1
 Teori ini didukung oleh Arnold, Crawfurd, Keijzer, Hamka, Taufik 

Abdullah, Naguib al-Attas, Neimann, de Hollander.  

 Arnold berpandangan bahwa sekalipun tidak terdapat catatan-catatan sejarah 

dalam kegiatan penyebaran Islam yang mereka lakukan terhadap penduduk lokal. 

Namun, para pedagang ini juga menyebarkan Islam pada awal abad Hijriah atau ke-7 

dan ke-8 Masehi saat mereka dominan dalam perdagangan Timur-Barat. Pandangan

                                                           

1Moeflich Hasbullah, Islam dan Transformasi Masyarakat Nusantara. (Cet. 1, Depok; 

Kencana. 2007), h. 4 
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 ini menjadi lebih mungkin jika kita kaitkan dengan sumber Cina yang menyebutkan 

ditemukannya pemukiman komunitas Arab Muslim di pesisir Sumatera.
1
 

Adapun Taufik Abdullah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak 

Abad ke-7 atau ke-8 Masehi. Namun, baru dianut oleh pedagang Timur Tengah di 

pelabuhan-pelabuhan. Islam masuk secara besar-besaran dan mempunyai kekuatan 

politik setelah abad ke-13 yaitu saat berdirinya kerajaan Samudra Pasai.
2
 Lebih jauh  

Taufik Abdullah mengungkapkan bahwa wilayah Nusantara dan sekitar Malaka 

merupakan wilayah yang menjadi titik perhatian sejak masa kuno, hal ini disebabkan 

hasil bumi yang dijual di sana menarik perhatian para pedagang dan menjadi jalur 

penting antara India dan Cina. Jadi, jauh sebelum abad ke-7 para pedagang Arab telah 

sampai ke Nusantara tapi mereka menyebutnya pulau-pulau Cina atau Al-Hind, maka 

menjadi wajar jika terdapat pemukiman komunitas Arab di Sumatera. 

Begitupun dengan J.C. Van Leur, menurutnya pada sekitar 674 Masehi telah 

ada koloni Arab yang bermukim di barat laut Sumatera tepatnya di Barus.
3
 Selain  

menyebutkan adanya pemukiman Muslim Arab di Sumatera, catatan Cina juga 

menyebutkan nama Sa‟ad bin Abi Waqqas seorang sahabat Nabi Muhammad saw. 

Sekaligus mubaligh yang mendirikan masjid di Canton atau Masjid Wa-Zhin-Zi 

(masjid kenangan atas Nabi). Raja Sriwijaya, Srindravarman mengirim surat kepada 

Khalifah Umar bin Abdul Aziz pimpinan khilafah Bani Umayyah saat itu sedang 

                                                           

1Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan  Nusantara Abad XVII dan 

XVIII, (Cet. 1, Jakarta; Kencana Prenada Median Grop, 2013), h. 10 

2Musyrifah Sunanto Sejarah Peradaban Islam Indoneisa, (Cet. 4 Jakarta. Rajawali Pers, 

2012), h. 9 

3M Musyrifah Sunanto Sejarah Peradaban Islam Indoneisa, (Cet. 4 Jakarta. Rajawali Pers, 

2012), h. 21 
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maju pesat. Srindravarman meminta agar khalifah Umar bin Abdul Aziz 

mengiriminkan utusan yang dapat menjelaskan tentang Islam kepadanya. Surat 

tersebut berbunyi.  

“Dari Raja di Raja yang adalah keturunan seribu raja, yang istrinya juga cucu 

seribu raja, yang di dalam kandang binatangnya terdapat seribu gajah, yang di 

wilayahnya terdapat dua sungai yang mengairi pohon gaharu, bumbu-bumbu 

wewangian, pala dan kapur barus yang semerbak wanginya hingga mejangkau 

jarak 12 mil, kepada Raja Arab yang tidak menyekutukan tuhan-tuhan lain 

selain Allah. Saya telah mengirimkan kepada Anda hadiah, yang sebenarnya 

merupakan hadiah yang tidak begitu banyak, tetapi sekedar tanda 

persahabatan. Saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seorang yang dapat 

mengajarkan Islam kepada saya dan menjelaskan kepada saya tentang hukum-

hukumnya.”.
4
  

Raja Srindravarman akhirnya masuk Islam setelah 2 tahun interaksi kemudian 

dikenal dengan nama Sribuza Islam 

Pada abad ke-7, Muslim Persia dan Arab turut serta dalam pelayaran dan 

perdagangan sampai ke Cina. Pada masa pemerintahan Tai Tsung (627-650), Kaisar 

kedua Dinasti Tang, diberitakan datang 4 orang muslim dari jazirah Arabia. Pada 

abad ke-7 lintasan Asia Tenggara merupakan lalu lintas perdagangan internasional 

dan interaksi politik antara 3 kekuasaan besar saat itu, yaitu Cina di bawah Dinasti 

Tang, Khilafah Bani Umayyah, dan Kerajaan Sriwijaya. Interaksi ketiga kekuasaan 

besar itu meninggalkan banyak peninggalan arkeologis dan bukti-bukti sejarah. Bukti 

sejarah tersebut sangat jelas menjelaskan bahwa terjadi interaksi politik, agama dan 

perdagangan internasional.
5
  

                                                           

4Moeflich Hasbullah, Islam dan Transformasi Masyarakat Nusantara. (Cet. 1, Depok; 

Kencana. 2007),  h. 5 

5Moeflich Hasbullah, Islam dan Transformasi Masyarakat Nusantara. (Cet. 1, Depok; 

Kencana. 2007), hh. 4-5 
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Pada abad ke-13, Kerajaan Pasai secara pasti mulai berdiri dan pada abad 

yang sama justru kekuasaan Islam mulai mengalami kemunduran di Baghdad bahkan 

ibukotanya  hancur pada tahun 1258. Kejatuhan kekuasan besar kaum muslim yang 

menjadi pusat wewenang tertinggi yang berpusat di Baghdad tersebut diakibatkan 

oleh faktor internal dan eksternal.  

Faktor internal ditandai dengan tidak stabilnya negara yang dimungkinkan 

terjadi karena desentralisasi pembagian kekuasaan daerah-daerah yang ditaklukkan 

tanpa administrasi yang kondusif ditambah dengan kebijakan penarikan pajak yang 

berlebihan. Garis perpecahan antara Arab-non Arab, muslim dan kafir dzimmi terlihat 

sangat tajam bahkan sentimen di antara orang Arab sendiri tidak meredah antara 

Selatan-Utara. Persia-Iran, Turk, Berber Hamit pun demikian mereka tidak pernah 

terhimpun dalam hegemonitas orang Arab semit. Tidak sampai di situ, perselisihan 

antara sekte-sekte keagamaan dan kekuatan-kekuatan sosial memunculkan 

disintegrasi tajam, ditambah perebutan tahta di kalangan keluarga khalifah. Baghdad 

kehilangan wibawanya karena perselisihan dan perpecahan.
6
 Selain faktor internal 

yang menyebabkan distablitas negara saat itu, ada pula faktor eksternal yang pada 

akhirnya benar-benar mengantarkan khilafah Islam di Baghdad menemui 

keruntuhannya.  

Faktor eksternal itu adalah serangan Hulagu Khan ke Khilafahan Abbassiyah. 

Pada 1258, pasukan Mongol yang dipimpin Hulagu Khan merengsek masuk di 

ibukota, mereka bergerak efektif merobohkan tembok-temboknya, kota dijarah dan 

dibakar. Mayoritas penduduknya dibantai termasuk keluarga khalifah. Setelah 

                                                           

6Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia, (Cet. 4 Jakarta. Rajawali Pers, 

2012), h. 179 
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kekalahan Abbasiyah tersebut, Baghdad yang sebelumnya adalah pusat wewenang 

tertinggi kekuasaan Islam posisinya diturunkan menjadi ibukota provinsi dibawa 

kekuasaan Mongol. Islam pada awal abad ke-13 berada dalam himpitan pasukan 

Mongol di timur dan pasukan Salib di barat, Islam sepertinya tidak akan pernah 

bangkit kembali setelah kekelahan pada serangan pasukan Mongol, tetapi pada akhir 

abad yang sama yakni abad ke-13 Penerus ke-7 Hulagu Khan justru menjadikan 

Islam sebagai agama negaranya. Hal ini merupakan kemenangan besar bagi agama 

Islam, bangsa Mongol yang sadis tak beradab justru mampu membangun peradaban 

yang memesona dengan landasan Islam.
7
 Dengan mengacu pada pandangan A. H 

John, jatuhnya Baghdag ke tangan bangsa Mongol memberikan pengaruh terhadap 

penyebaran Islam di Nusantara, ulama-ulama mencari tempat yang aman salah 

satunya ke Nusantara. Islam telah menyebar di Jazirah Arab menuju Asia Tengah dan 

dari Afganistan menuju India maka Islam menyebar ke semenanjung kepulauan 

Indonesia secara besar-besaran pada akhir abad ke-13 hingga abad ke-15.
8
 

Kejatuhan Baghdad mengalihkan aktivitas pedagang Muslim ke arah Asia 

Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Oleh kerena itu kemunculan Samudra Pasai 

sebenarnya merupakan arus balik peranan pedagang Muslim Arab. Di Perlak juga 

telah ditemukan pemukiman pedagang Muslim, Perlak merupakan tempat 

persinggahan bagi pedagang Muslim mereka tinggal lama hingga terjadi interaksi 

yang intens dengan pribumi. Maka hal ini dapat dipahami mengapa kerajaan Islam 

pertama terbentuk di Perlak pada abad ke-13. Dalam riwayat kejaraan disebutkan 

bahwa Sultan Alauddin Sayyid Maulana Abd Azis Syah merupakan putra dari 

                                                           

7 Philip K. Hitti, History of the Arabs (Cet. 1. Jakarta; ZAMAN 2008),  h. 622 

8Dedi Supriyadi, Sejarah Peradaban Islam, (Bandung; Pustaka Setia 2008), h. 189 
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nahkoda kapal yang berasal dari Gujarat yang mengislamkan kepada daerah yang 

bernama Meurah. Putri Meurah dinikahkan dengan nahkoda tersebut dan melahirkan 

raja Perlak. 
9
 

Berdirinya kerajaan Samudra Pasai menjadikan semakin meluasnya 

perkembangan Islam. Sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara, Samudra Pasai 

mempunyai kekuatan politik yang cukup baik dan mempunyai hubungan 

internasional yang menjadi pusat politik Islam, ekonomi Islam dan dakwah Islam. 

Pusat pemerintahan Samudra Pasai menjadi tempat berkumpulnya ulama-ulama dari 

Timur Tengah, Rajanya mengirimkan muballigh ke berbagai daerah dan 

mengawinkan putri-putrinya dengan raja-raja muda dalam rangkah perluasan Islam. 

Adapun keruntuhan Samudra Pasai diakibatkan oleh serangan Majapahit pada 1350 

dan kekuasaan Islam digantikan oleh Malaka hingga tahun 1511.
10

 Dari posisi 

Samudra Pasai tersebut kita bisa melihat perkembangan jumlah etnis Arab dengan 

pernikahan yang dilakukan dan posisi mereka yang langsung berdampingan dengan 

penguasa. 

  Abad ke-15 beberapa kesultanan Islam seperti Gujarat dan Malaka 

mengalami masa keemasan mereka memiliki pandangan yang sangat kosmopolitan. 

Para sultan mendatangkan para ulama dari berbagai kawasan di Samudera Hindia 

untuk mengajar dan menjaga agar hukum Islam berfungsi dengan baik. Kondisi ini 

pada akhirnya membentuk jaringan ulama yang membantu proses Islamisasi 

sekaligus menyukseskan perdagangan Internasional. Wilayah maritim yang 

                                                           

9 Musyrif Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indoneisa, (Cet. 4 Jakarta. Rajawali 

Pers, 2012), h. 22-23 

10 Musyrifah Sunanto Sejarah Peradaban Islam Indoneisa, (Cet. 4 Jakarta. Rajawali Pers, 

2012), h. 24 
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didominasi oleh perdagangan internasional dan jaringan ulama inilah yang menjadi 

penghubung kota-kota di kawasan Hijaz hingga ke Nusantara dan dalam hal ini pula 

orang Arab Hadhrami mengambil peran penting dalam hal perdagangan dan 

penyebaran Islam. 

Hadramaut adalah wilayah pegunungan gersang, iklim di Hadramut sangat 

kering. Di pedalaman musim hujan berlangsung dari awal oktober hingga akhir 

februari. Tapi sering terjadi selama satu tahun tidak turun hujan, hujan turun pun 

tidak jarang di sertai dengan angin ribut yang berlangsung lama bisa 5 sampai 6 jam. 

Pantai yang pada dasarnya beriklim lebih kering, lebih banyak disiram hujan dan 

ketika musim panas, Hadhramaut sangat panas hingga perjalanan di siang hari tidak 

mungkin dilakukan. Tapi ketika musim dingin tiba iklim jadi sangat dingin hingga 

tangan dan muka bisa pecah-pecah dan pada malam hari air yang tersisa di 

penampungan bisa dilapisi es tipis.
11

 Sebagian besar etnis Arab yang berdiaspora ke 

Nusantara berasal dari Hadramaut, Yaman Selatan. Sebelum Negara Yaman Selatan 

berdiri pada tahun 1967, Hadramaut bukanlah satu kesatuan secara politik. 

Hadhramaut selama berabad-abad merupakan kancah persaingan kekuatan politik. 

Pada abad ke-19 pengaruh Inggris meningkat di wilayah Arab Selatan dan pada tahun 

1904 setelah perjanjian diplomatik dengan Turki, akhirnya Inggris mendapatkan 

kawasan yang sekarang kita sebut Yaman Selatan. Mayoritas pendduduk Hadhramaut 

hidup dari pertanian beririgasi yang hanya dimungkinkan di bantaran sungai ketika 

curah hujan cukup tinggi. Maka, agar tetap hidup sebagian besar penduduk laki-laki 

                                                           

11L.W.C Van Den Berg, Orang Arab di Nusantara (Cet. II, Jakarta; Komunitas Bambu 2010), 

h. 18 
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terpaksa mencari pekerjaan di tempat lain
12

 dan salah satu tempat yang dituju adalah 

Nusantara.  

Etnis Arab Hadramaut masuk ke Nusantara secara massal pada tahun-tahun 

tarakhir abad ke-18. Etnis Arab Hadramaut mulai menetap di wilayah pulau jawa 

pada tahun 1859. Bagi etnis Arab terutama dari kalangan sayid asal Hadhramaut 

kebiasaan mereka saat meninggalkan tanah air dan mendatangi tempat-tempat baru 

berakibat pada terbentuknya pusat-pusat keagamaan. Ada beberapa faktor yang 

memfasilitasi etnis Arab untuk menempati posisi baik dalam masyarakat di tempat 

yang mereka datangi terutama di Indonesia. 

1. Kemampuan bepergian yang dimudahkan oleh jaringan perdagangan 

2. Hubungan intelektual mereka dengan jaringan ulama yang menjadikan mereka 

bagian dari komunitas intelektual internasional sehingga kadar intelektual 

mereka mudah dikenali. 

3. Penguasaan mereka terhadap bahasa dan sastra Arab menjamin penghormatan 

para penguasa setempat kepada mereka. 

4. Adanya karakter kosmopolian dari tempat mereka berimigrasi yang 

memudahkan mereka berbaur dengan masyarakat tanpa harus dicap sebagai 

golongan asing. 

Terkhusus untuk kalangan Sayyid dari Hadramaut di kawasan Nusantara 

adalah silsilah mereka karena dianggap sebagai pewaris dan keturunan Nabi saw. 

Sehingga diterima dengan tangan terbuka oleh penguasa setempat di Nusantara.
13

 

                                                           

12Huub de Jonge, Mencari Identitas Orang Arab Hadhrami di Indonesia (1900-1950) (Cet. 1 

Jakarta. PT. Gramedia 2019),  h. 6 
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Sebagaimana etnis lain yang memasuki wilayah baru jumlah etnis Arab pun 

berangsur-angsur menjadi banyak, komunitas kecil etnis Arab sudah mulai bisa 

ditemukan di kawasan pesisir penting Kepulauan Indonesia sejak awal abad ke-15. 

Menurut Huub De Jonge bahkan pada abad ke-16 dapat ditemukan kawasan niaga 

Islam yang muncul di pesisir pantai Jawa yang diperintah oleh orang yang berasal 

dari Arab kamudian kawasan niaga Islam ini juga mulai muncul di Sumatera dan 

Kalimantan pada abad ke-18. Etnis Arab yang masuk ke wilayah Indonesia tersebut 

telah mampu berbaur dengan masyarakat setempat hingga melakukan migrasi ke 

wilayah lain di Indonesia.
14

  

Jika kita memperhatikan data statistik tidak tersedia data yang jelas mengenai 

jumlah orang Arab yang bermukim di wilyah jajahan Belanda sebelum tahun 1859. 

Karena dalam data statistik mereka dirancukan oleh data orang Benggali dan orang 

asing lainnya yang beragama Islam. Kedatangan orang Arab sebelum diterbitkannya 

data statistik hanya diperoleh dari data kira-kira dari orang tua dan dari tradisi data 

setempat.  Pada 1859 data jumlah etnis Arab; 4992 orang lalu tahun 1870 berjumlah 

7495 orang dan pada 1885 berjumlah 10.888 orang. Saat telah terjadi pembauran 

besar-besaran antara etnis Arab dan penduduk setempat.
15

 Sejak terusan Suez dibuka 

pada tahun 1869, setiap tahun ribuan orang berimigrasi ke timur. Pada tahun 1920, 

komumitas Arab memiliki 45.000 jiwa dan pada tahun 1930 jumlah mereka naik 

menjadi 71.335 jiwa. L.W.C van den Berg menemukan bahwa kedatangan massa 

                                                                                                                                                                       

13L.W.C Van Den Berg, Orang Arab di Nusantara (Cet. II, Jakarta; Komunitas Bambu 2010), 

h. xxxii 

14Huub de Jonge, Mencari Identitas Orang Arab Hadhrami di Indonesia (1900-1950) (Cet. 1 

Jakarta. PT. Gramedia 2019),  h. 4 

15 Riz Sihbudi, Indonesia Timur Tengah Masalah dan Prospek (Cet. 1 Jakarta; Gema Insani 

Press, 1977),  h. 19 
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orang Arab di Nusantara di pada akhir abad ke-18. Kedatangan awal mereka ke 

Malabar jauh lebih awal. Mereka pertama kali datang di Aceh, dari sinilah mereka 

mulai menyebar ke berbagai daerah.
16

  

Aceh menjadi tempat menetap pertama bagi etinis Arab dan dari sinilah 

menyebar ke arah Pontianak dan Palembang kemudian ke Batavia dan pusat-pusat 

perdagangan penting di wilayah Jawa seperti Cirebon, Tegal, Pekalongan, Surabaya 

termasuk wilayah Madura. Mencari keuntungan ekonomi memang menjadi alasan 

pertama bagi Etnis Arab Hadrami berdiaspora ke Nusantara tapi dalam waktu singkat 

Arab Hadrami ini bermetamarfosis menjadi da‟i Islam yang menyebar ke seluruh 

wilayah yang mereka datangi baik dakwah dengan lisan ataupun dengan aktivitas 

tertentu.
17

 

Di Hindia Belanda, etnis Arab digolongkan sebagai Timur Asing, 

sebagaimana etnis  Tionghoa dan etnis lainnya dari Asia. Sehingga mereka memiliki 

hak dan kewajiban yang berbeda dengan kategori penduduk lain seperti orang Eropa 

dan penduduk lokal.
18

 Bagi komunitas Arab status Timur Asing merupakan duri 

dalam daging, status ini tidak hanya menghambat perkembangan perdagangan, tetapi 

juga melukai harga diri mereka, etnis Arab merasa diturunkan ke status warga Negara 

kelas dua. Ada penolakan terus-menerus terutama di kalangan sayyid terhadap 

kebijakan pemukiman, proses pengurusan surat jalan yang memakan waktu yang 

                                                           

16 L.W.C Van Den Berg, Orang Arab di Nusantara (Cet. II, Jakarta; Komunitas Bambu 

2010), h. 100 

17Idham dkk, Varian Khazanah Keagamaan, ( Makassar; Balai Penelitian dan Pengembangan 

Agama Makassar, 2018), h. 93 

18Huub de Jonge, Mencari Identitas Orang Arab Hadhrami di Indonesia (1900-1950) (Cet. 1 

Jakarta. PT. Gramedia 2019),  h.11.  
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lama serta pemeriksaan surat dalam perjalanan dianggap merendahkan.
19

 Pada surat 

jalan tertulis nama pemengang, tempat keberangkatan, tujuan, dan nama-nama kota 

yang dibolehkan untuk dikunjungi dalam perjalanan. Hal ini tentu sangat menyulitkan 

orang Timur Asing karena akan membatasi mobiltasnya sebagai pedangan yang tentu 

perlu bepergian. Namun dengan surat jalan ini setiap rute membutuhkan izin.  

Pada tahun 1820 hingga tahun 1874 akses ke wilayah Priangan di Jawa Barat 

sangat sulit sekalipun ada surat jalan. Orang asing Asia yang berada di kawasan 

sekitaran Batavia, Karawang,  Bogor, dan Cirebon yang ingin memasuki wilayah 

perbatasan ini memerlukan izin tambahan dari pihak otoritas di Priangan. Akses 

masuk hanya diberikan kepada pandai besi, tukang kayu, pembuat pedati, dan perajin 

berguna. Pada tahun 1836 aturan serupa dinyatakan berlaku untuk kerajaan Surakarta 

dan Yogyakarta di Jawa Tengah.
20

 

Sistem surat julan juga berlaku juga untuk pribumi yang kemudian 

dihapuskan pada tahun 1863 dan orang Timur Asing dapat mengajukan permohonan 

untuk mendapatkan surat izin perjalanan yang berlaku 1 tahun. Namun, di setiap ibu 

kota daerah di sepanjang rute yang disetujui, surat jalan harus ditunjukkan untuk 

diperiksa. Para pedangan tidak boleh tinggal selama lebih dari 24 jam  di wilayah 

pedesaan tanpa sepersetujuan otoritas regional. Pada tahun-tahun selanjutnya, sistem 

surat jalan diberlakukan di kawasan-kawasan yang penting secara ekonomi di luar 

Jawa dan Madura seperti Sulawesi, Kalimantan Barat, dan Bangka.  

                                                           

19Huub de Jonge, Mencari Identitas Orang Arab Hadhrami di Indonesia (1900-1950), h. 14 

20Huub de Jonge, Mencari Identitas Orang Arab Hadhrami di Indonesia (1900-1950), h. 47 
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Kedatangan etnis Arab di Sulawesi terutama di Makassar sebagai pusat 

aktivitas dagang di Sulawasi di perkirakan pada tahun 1800. Jika kita menyusuri 

keberadaraan etnis Arab di Makassar ini tidak kita dapati data statistik yang pasti 

untuk menyebutkan jumlah mereka tetapi mereka telah menjadi bagian dari 

Masyarakat Makassar. Kedatangan awal mereka di Makassar terkonsentrasi sekitar 

jalan Banda, Jalan Butung, dan Jalan Barang Lompo‟.
21

 

B. Eksistensi Etnis Arab di Indonesia 

 Awalnya orang Hadhrami datang untuk berdagang sedangkan yang lainnya 

terutama yang dari Hejaz mereka datang sebagai pengantar jama‟ah haji sehingga 

mereka tidak menetap di Indonedia. Meskipun di awal mereka tidak berniat menetap 

namun para imigran muda yang kebanyakan laki-laki pada akhirnya menikah di 

lingkungan baru mereka. Mereka menikah dengan perempuan lokal lalu belakangan 

keturunan Arab yang datang menikah dengan keturunan pasangan suami-istri 

campuran tersebut, atau peranakan Arab.
22

 

Akhir abad ke-18 etnis arab hadramaut mencapai keberhasilannya dalam hal 

berintegrasi dengan penduduk lokal. Hal ini ditandai dengan terjadinya interasksi 

kultural yang sangat kuat yang mana komunitas Hadhrami tidak lagi 

mengidentifikasikan diri mereka sebagai bangsa Arab, mereka berhasil menjadi 

Melayu, Bugis, Minangkabau dan sebagainya. Kultur-kultur lokal berhasil mereka 

adopsi menjadi kultur mereka dan hubungan kekerabatan yang mereka bangun 

                                                           

21Idham dkk, Varian Khazanah Keagamaan, h. 98 

22Huub de Jonge Mencari Identitas Orang Arab Hadhrami di Indonesia (1900-1950) (Cet. 1 

Jakarta. PT. Gramedia 2019),  h. 5 
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menjadikan mereka layaknya orang Nusantara lokal, mereka tidak lagi dipandang 

sebagai orang asing. 
23

 

Sejak awal memasuki Nusantara menetap dan menjadi bagian dari Negara 

Indonesia, etnis Arab telah melewati banyak fase dalam mempertahankan 

eksistensinya baik secara internal dalam hal ini mempertahankan keterunan mereka 

sebagai etnis Arab yang terus dijaga dan dari sisi eksternal mereka berhasil 

mempertahankan posisi mereka yang menjadi bagian yang tak terpisah dari bangsa 

Indonesia. 

1. Eksistensi Internal 

Masyarakat Hadrami identik dengan struktur kelas yang berbasis keturunan 

dan cukup kaku. Ada beberapa kelas dalam struktur masyarakat Hadramaut secara 

berurut ada sayyid, syekh, qabili, dan masakin.
24

  

Kelas tertinggi adalah Sayyid yang mengklaim diri bahwa mereka adalah 

keturunan Rasulullah Muhammad saw. Melalui garis keturunan Husain putra Ali bin 

Abu Thalib dan Fatimah binti Muhammad. Dapat dikatakan bahwa golongan sayyid 

di Hadhramaut merupakan tokoh agama dan hukum. Mereka dihormati tanpa syarat, 

seorang sayyid berhak atas tempat terhormat pada tempat apapun yang mereka 

masuki di dunia. Orang-orang mencium tangan sayyid sebagai salam penghormatan 

bahkan mereka yang berusia lebih tua atau yang berpendidikan lebih tinggi. Mereka 

menempati tempat yang istimewa, tidak menyandang senjata. Pengaruh mereka 

                                                           

23L.W.C Van Den Berg Orang Arab di Nusantara (Cet. II, Jakarta; Komunitas Bambu 2010), 

h. 95 

24 Huub de Jonge Mencari Identitas Orang Arab Hadhrami di Indonesia (1900-1950) (Cet. 1 

Jakarta. PT. Gramedia 2019),  h.8-9 
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seutuhnya moral, mereka menjalankan tugas keagamaan dan sosial penting seperti 

mengawasi ketaatan agama, memimpin kegiatan ritual keagaaman dan membina 

pendidikan Islam. 
25

 

Syekh adalah elit agama asli Hadhramaut, keturunan teolog dan golongan 

bijak yang menjalankan tugas dalam masyarakat sama seperti halnya golongan 

sayyid, adapun golongan qabili, mereka adalah anggota suku. Setiap suku memiliki 

wilayah sendiri yang setidaknya sampai pasifikasi Hadhramaut dan wilayah ini 

dipertahankan mati-matian sehingga anggota suku membentuk pasukan bersenjata. 

Qabili sesungguhnya penguasa Hadhramaut yang sebenarnya meskipun mereka 

dalam kelas yang lebih rendah. Dan di lapisan sosial paling bawah yakni masaki
26

 

atau da‟fa
27

 mereka pada umumnya adalah pedagang , saudagar, palayan atau buruh, 

yang pada zaman perbudakan masih ada mereka adalah bagian dari budak.
28

 

Struktur kelas yang kaku ini dibawa oleh orang masyarakat sampai di 

Nusantara dan menjadi hal yang terus mereka pertahankan terutama bagi mereka 

yang berada pada kelas sayyid. Beberapa hal yang terkait dengan mempertahankan 

garis keturunan menjadi hal yang prinsipil bagi mereka. Sayyid, syekh, qabili 

merupakan golongan kelas yang menekankan pada prinsip kafa‟ah
29

 antara suami-

istri sehingga perempuan-perempuan mereka tidak boleh menikah dengan laki-laki 

                                                           

25L.W.C Van Den Berg Orang Arab di Nusantara (Cet. II, Jakarta; Komunitas Bambu 2010), 

h 83 

26Masakin secara harfiah berarti orang miskin 

27Da‟fa secara harfiah berarti orang lemah 

28Huub de Jonge Mencari Identitas Orang Arab Hadhrami di Indonesia (1900-1950) (Cet. 1 

Jakarta. PT. Gramedia 2019),  h. 9 

29Kafa‟ah secara harfiah berarti kemasamaan derajat 
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yang berada di bawah kelas mereka. Namun, laki-laki boleh menikahi di laut dari 

golongan mereka dengan alasan bahwa yang membawa garis keturunan adalah laki-

laki. 

Orang Arab di Nusantara menikahi perempuan pribumi atau dengan putri 

rekan sebangsanya, ada pula yang mengawini anak perempuan asal Cina yang tidak 

pernah meninggalkan Nusantara sehingga mereka sama halnya dengan penduduk 

pribumi baik dari sisi bahasa, budaya maupun adatnya. Sehingga bahasa percakapan 

di rumah-rumah etnis Arab tidak menggunakan bahasa Arab tetapi sama halnya orang 

pribumi
30

 misalnya bahasa menggunakan bahasa Jawa, Melayu, Bugis, Mandar dan 

sebagainya dengan kata lain menggunakan bahasa istri mereka.  

Etnis Arab yang ada di Indonesia pada dasarnya mencerminkan karakteristik 

yang sama dengan masyarakat Hadhramaut. Mereka menggolongkan diri kalangan 

sayyid dan bukan sayyid. Golongan sayyid menikmati kedudukan yang tinggi dalam 

masyarakat terutama berhadapan dengan orang-orang Indonesia, mereka menuntut 

kedudukan yang lebih tinggi dalam hal agama, sayid yang taat dianggap sebagai wali 

jika mereka meninggal kuburan mereka dikunjungi oleh masyarakat sebagai tempat 

suci untuk diziarahi.
31

 Perkara mempertahankan status tersebut akhirnya 

memunculkan perselisihan di kalangan etnis Arab antara golongan sayyid dan syekh. 

Pernikahan dengan standar kafa‟ah ini disebut juga pernikahan endogami ini 

merupakan upaya untuk mempertahankan garis keturunan terutama bagi kalangan 

sayyid yang mengklaim diri sebagai keturunan Nabi dan wajib untuk menjaga 

                                                           

30L.W.C Van Den Berg Orang Arab di Nusantara (Cet. II, Jakarta; Komunitas Bambu 2010), 

h. 166 

31Deliar Noor Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, h. 67 
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nasabnya. Pernikahan endogami ini menurut Syamzan Syukur memiki dua dampak 

positif. Pertama, sebagai ajang silaturahmi antar komunitas sayyid yang berdomisili 

di tempat lain. Dengan kata lain bahwa tradisi pernikahan ini bisa mengumpulkan 

mereka dalam satu tepat pertemuan. Kedua, sebagai wasilah pendidikan, karena 

pernikahan ini mengajarkan tentang pentingnya menjaga dan melestarikan adat 

istiadat.
32

 

2. Eksistensi Eksternal  

Dalam perjalanan kehidupan etnis Arab di Indonesia, ada banyak hal yang 

telah mereka lakukan hingga menjadi bagian dari kesatuan bangsa Indonesia 

seutuhnya seperti hari ini. Keberadaan etnis Arab tidak lagi dipandang sebagai bangsa 

Arab tapi sebagai bangsa Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. 

a. Pernikahan politik 

Pernikahan etnis Arab dengan masyarakat pribumi tidak hanya untuk 

memenuhi naluri mereka yang merantau lama yang pada akhirnya menjadikan 

mereka menetap di Indonesia tapi pernikahan yang mereka lakukan sekaligus 

menempatkan mereka pada posisi yang dihormati oleh masyarakat. Hal ini karena 

kebayakan dari etnis Arab yang laki-laki menikahi putri penguasa tempat mereka 

tinggal sehingga tidak sedikit keturunannya menjadi pengusa di wilayahnya seperti di 

wilayah Demak, Mataram, Pontianak dan Cirebon.
33

 Di Pontianak, Syarif 

Abdurahman bin Husain yang diakui pemerintah Belanda sebagai Sultan pada tahun 

1779 sebelumnya menikahi adik Daeng Menambon Raja Mempawa.  Abdurahman 

                                                           

32 Syamzan Syukur, Endogamy Marriage Tradition of Sayyid Community in Sidenre Village, 

Binamu District, Jeneponto Regency Jurnal Adabiyah vol. 19 no. 1, 2019 

33 Zulkarnen,  Diaspora Masyarakat Keturunan Arab di Jakarta, h. 139 
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bin Husain adalah anak dari Syarif Husain bin Ahmad Algadri seorang ulama yang 

sangat dihargai di Kalimantan.
34

 

b. Pembauran Pribumi 

Etnis Arab yang telah membentuk komunitas-komunitas membuat keadaan 

yang cukup erat antara etnis Arab dan masyarakat pribumi dalam penyebaran Islam di 

Indonesia. Metode perdagangan dijadikan sebagai wasilah untuk berdakwah dan 

berinteraksi dengan masyarakat.
35

 Dalam hubungan sosial antara masyarakat Arab 

dengan masyarakat lokal menghasilkan pola saling mempengaruhi, sehingga dapat 

tercipta kekeluargaan, kebiasaan dan kebudayaan baru yang saling mengadopsi dari 

dua pihak.
36

 Posisi mereka terutama dari kalangan Hadramut yang mengklaim 

sebagai kuturunan Nabi sekaligus menikahi keturanan bangsawan pribumi jelas lebih 

dihargai oleh masyarakat pribumi tambah memuluskan pembauran etnis Arab dalam 

lingkup kehidupan masyarakat Pribumi.  

Pembauran etnis Arab memilik pengaruh terhadap membesarnya gerakan 

dakwah dan pendidikan di kalangan masyarakat pribumi. Kondisi ini sangat 

mengkhawatirkan bagi pemerintah Belanda, dibawa arahan Snouk Hurgronje 

pemerintah Belanda membuat peraturan yang menyulitkan migrasi etnis Arab dengan 

pembuatan sistem surat jalan dan sistem satu kampung. Dalam pandangan Hamid 

Algadri tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk menjauhkan etnis Arab dari 

                                                           

34Hamid Algadri Islam dan Keturunan Arab dalam Pemberontakan Melawan Belandai, hal 

103 

35Rizal Nasser & Sulasman Perkembangan Kominitas Arab di Indonesia: Studi Kasus 

Perkampungan Masyarakat Arab si Pekojan Jakarta Barat Pada Tahun 1950-2018 Historia Madani 

Volume 4 (2), 2020 hal 250 

36 Koentjaraningrat, Penghantar Ilmu Antroologi (Jakarta: Aksara Baru, 1980), h. 267–70. 
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masyarakat pribumi. Hal ini diperkuat oleh surat rahasia Snouck yang dikirim kepada 

Gubernur Batavia pada 28 Juli 1904 yang berisi pandangan bahwa larangan imigrasi 

orang-orang Arab tidak berdasarkan alasan ekonomi tapi berdasarkan alasan-alasan 

politik.
37

 

Pembatasan untuk bergerak bebas dengan keharusan bertempat tinggal di 

tempat tertentu dan kota dagang yang dipilih tempat yang paling tidak sehat 

mengakibatkan etnis Arab sulit mendapatkan fasilitas dan keuntungan dagang, 

penempatan orang Timur Asing dalam hal ini yakni etnis Arab di kampung yang 

terpisah dan membatasi mobilitas mereka dengan alasan bahwa mereka memiliki 

pengaruh yang berbahaya bagi kehidupan masyarakat pribumi. Menjadi hal yang 

dianggap sebagai sumber sakit hati yang mendalam bagi etnis Arab terlebih karena 

dalam praktik pelakasanaan peraturan seperti sistem surat jalan dijalan oleh pegawai 

rendahan yang dilakukan dengan cara kasar dan sewenang-wenang ditambah pegawai 

pemerintah Belanda yang selalu berprasangka buruk terhadap etnis Arab sebagaimana 

pendapat Al-gadri bahwa peraturan ini memang dibuat untuk mengganggu etnis Arab 

dan menjauhkan mereka dari masyarakat pribumi.
38

 

Etnis Arab kesulitan untuk keluar dari kondisi pembatasan yang menempatkan 

mereka sebagai warga Negara kelas tiga tersebut. Gugatan hukum, petisi, dan taktik 

penghindaran tidak membuahkan hasil. Setelah tahun 1873 etnis Arab mencoba 

terhubung dengan kesultanan Utsmani yang dengan tegas menampilkan diri sebagai 

                                                           

37 Hamid Algadri Islam dan Keturunan Arab dalam Pemberontakan Melawan Belandai, 

 h. 143 

38 Hamid Algadri Islam dan Keturunan Arab dalam Pemberontakan Melawan Belandai, 
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pelindung semua muslim meskipun otoritasnya mulai menurun. Anggota komunitas 

Arab mengirim petisi pertama mereka kepada Sultan Utsmani untuk mengadukan 

nasib mereka. Konsultan Utsmani menyambut baik perrmintaan mereka untuk 

membela kepentingan Etnis Arab di Indonesia, konsultan Utsmani berusaha menekan 

pemerintah Belanda. Sistem surat jalan akhirnya dihapuskan pada di wilayah Jawa 

dan Madura pada tahun 1914 meskipun di pulau-pulau luar masih tetap berlaku, 

adapun sistem satu kampung sepenuhnya dihapuskan pada tahun 1919.
39

 

C. Pengaruh Etnis Arab di Indonesia 

Keberadaan etnis Arab di Indonesia sedikit banyaknya telah memberikan 

pengaruh terhadap kehidupan masyarakat pribumi baik dalam lingkup politik, Sosial, 

dan budaya.  

1. Bidang Politik 

Sejak kedatangan awal di Nusantara etnis Arab sudah memasuki ranah politik 

di beberapa kekuasan di wilayah Nusantara dengan menjadi bagian dari pemerintahan 

bahkan keturunan mereka menjadi penguasa. Di abad 19 pengaruh etnis Arab terlihat 

sangat besar dalam pemerintahan di berbagai wilayah kekuasaan di Nusantara. Di 

Borneo ada Sayyid Husain bin Ahmad al-Qadri yang datang dari Hadramaut pada 

tahun 1735. Beliau menjadi orang yang sangat dihormati dalam bidang hukum dan 

menjadi kesayangan Sultan di Matan, setelah pindah ke Mempawa beliau diserahi 

tugas-tugas administrasi Negara oleh Priagung Mempawa. Sejumlah pemerintahan 

yang dipimpin oleh pribumi di selatan pulau Borneo, etnis Arab memang menduduki 

                                                           

39 Huub de Jonge Mencari Identitas Orang Arab Hadhrami di Indonesia (1900-1950) (Cet. 1 

Jakarta. PT. Gramedia 2019),  h. 151-155 
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posisi-posisi yang penting. Di Tidore seorang anggota keluarga As-Saqqaf 

mengornisasi angkatan bersenjata, mereka menggunakan bahasa Arab dalam 

memberi perintah.
40

 

Di Aceh Tua pada abad 19 pengaruh etnis Arab juga sangat besar, beberapa 

dari kalangan Hadhramaut telah menjadi pemimpin-pemimpin kecil di wilayah itu. 

Van Den Berg menyebutkan bahwa Sayyid Abd ar-Rahman bin Mahammad az-Zahir 

telah menjadi orang yang sangat berpengaruh di Aceh Tua, beliau diangkat menjadi 

hakim agung kemudian dipilih menjadi patih oleh Sultan. 
41

 

Pada masa kebangkitan Nasional di Indonesia etnis Arab tidak ketinggalan 

dalam mengambil peran penting dalam menciptakan suasana yang kondusif, 

membentuk kesadaran umum menuju Indonesia merdeka. Komunitas-kmunitas etnis 

Arab yang sebelumnya bergerak dalam bidang sosial hanya untuk kepentingan etnis 

Arab kemudian bermetamorfosis menjadi gerakan sosial-politik yang 

memperjuangkan nasib bangsa Indonesia menuju kemerdekaan dan kematangan 

untuk berdiri di tanah sendiri, menentukan nasib sendiri.  

Pada masa sebelum pendudukan Jepang terjadi perubahan sosial yang sangat 

mencolok di komunitas etnis Arab di Hindia Belanda. Komunitas yang sebelumnya 

inklusif dengan orientasi yang terfokus pada ke Hadhramaut sebagai negeri asal 

mereke berubah menjadi komunitas yang eksklusif terhadap masyarakat pribumi 

                                                           

40L.W.C Van Den Berg Orang Arab di Nusantara (Cet. II, Jakarta; Komunitas Bambu 2010), 

h 180 

41L.W.C Van Den Berg Orang Arab di Nusantara (Cet. II, Jakarta; Komunitas Bambu 2010), 

h 187 
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terutama mereka yang keturunan Arab-Indonesia.
42

 Salah satu komunitas etnis Arab 

yang kemudian berafiliasi menjadi partai adalah PAI (Persatuan Arab Indonesia).
43

 

Komunitas ini didirikan pada tahun 1934 dengan pengakuan bahwa Indonesia adalah 

tanah air keturunan Arab dan bukan lagi Hadhramaut, bukan Mesir atau yang lainnya. 

Pengakuan awal ini menunjukkan bahwa keturunan Arab adalah orang Indonesia 

yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang Indonesia lainnya yang 

harus mendahulukan kewajiban dibanding hak mereka. Dengan pengakuan ini pula 

keturunan Arab telah mengaitkan diri dengan gerakan nasional di Indonesia.
44

 

PAI bertujuan untuk mengangkat etnis Arab dan mengintegrasikannya dengan 

masyarakat pribumi. Komunitas ini berkiprah dalam bidang sosial, budaya, agama 

dan politik.  Aktivis politiki mereka lebih cenderung pada upaya menjembatangi 

kesenjangan antara etnis Arab dan penduduk asli Indonesia. Etnis Arab tidak hanya 

menampilkan diri dan mengidentifikasikan diri sebagai orang Indonesia tapi juga 

menggabungkan kekuatan diri dengan masyarakat Indonesia demi mencapai tujuan 

merdeka seutuhnya.
45

 Hamid Algadri menuliskan dalam bukunya tentang pandangan 

Ki Hajar Dewantara terkait dengan Persatuan Arab Indonesia. Bagi Ki Hajar 

keberadaan PAI tidak hanya penting bagi etnis Arab di Indonesia tapi sangat penting 

untuk kita semua yang memiliki cita-cita luhur untuk persatuan bangsa dan Negara 

Indonesia, Negara yang merdeka dan berdaulat, serta makmur dan sejahtera. Ki Hajar 

                                                           

42Huub de Jonge Mencari Identitas Orang Arab Hadhrami di Indonesia (1900-1950) (Cet. 1 

Jakarta. PT. Gramedia 2019),  h. 107 

43
Persatuan Arab Indonesia, selanjutnya penulis hanya akan menulis PAI  

44Hamid Algadri Islam dan Keturunan Arab dalam Pemberontakan Melawan Belandai, h. 

172 

45Huub de Jonge Mencari Identitas Orang Arab Hadhrami di Indonesia (1900-1950) (Cet. 1 

Jakarta. PT. Gramedia 2019),  h. 108 
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Dewantara juga berpendapat bahwa PAI dengan segala sepak terjannya sangat dekat 

dengan cita-cita kebangsaan.
46

 

Persoalan politik memang sejatinya tidak akan pernah terhenti dalam 

perjalanan pemerintahan sebuah Negara begitu pun Indonesia persoalan perpolitik 

hampir tidak pernah redam. Sebuah fakta yang luar biasa yang tidak bisa dielakan 

adalah kehadiran tokoh-tokoh etnis Arab dalam kancah perpolitikan. Dalam 

konstalasi politik Indonesia hadir Habib Rizieq Shihab dengan  berbagai opini dan 

gerakannya dalam naungan FPI (Forum Pembela Islam). Pada tahun 2016 misalnya 

diselenggarakan aksi damai bela Islam yang salah satunya ditokohi oleh Habib Riziek 

Shihab yang buntut dari aksi tersebut berkepanjangan hingga di buihkannya Habib 

Riziek Shibab.  

Aksi damai bela Islam dilakukan II jilid yang pertama pada 4 november 2016 

dan yang kedua pada 2 desember 2016 yang kemudian popular dengan penamaan 

aksi 212. Buntut dari aksi ini adalah reaksi atas kalimat yang disampaikan Basuki 

Tjahaja Purnama yang dianggap telah menista agama pada saat melakukan kunjungan 

kerja di kepulauan Seribu. Pernyataan Basuki atau Ahok dianggap telah menista al-

Qur‟an tepat pada surah al-Maidah ayat 51. Aksi damai bela Islam ini merupakan 

peristiwa besar bagi muslim di Indonesia, aksi ini dihadiri sekitar 7 juta manusia. 

Habib Rizieq mengatakan bahwa aksi ini adalah murni Jihad konstitusional atas 

penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Ahok. Begitupun pada 

                                                           

46 Hamid Algadri Islam dan Keturunan Arab dalam Pemberontakan Melawan Belandai h. 
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aksi bela Islam jilid II Habib Riziek menegaskan bahwa ini adalah aksi murni jihad 

konstitusional bukan aksi SARA, bukan aksi anti Cina dan bukan Aksi anti Kristen.
47

 

Melihat beberapa fakta tersebut bisa disimpulkan bahwa ada konsistensi 

dalam peranan politik yang dilakukan etnis Arab sejak awal kedatanganya di 

Nusantara. Hal ini juga semakin diperkuat dengan hadirnya cinta tanah air dalam 

benak mereka sehingga perlahan aktivitas politik mereka lakukan bukan hanya untuk 

bertahan di tanah rantau tapi sebagai bukti cinta terhadap tanah air sendiri, terlebih 

bagi seorang muslim aktivitas politik adalah perkara wajib sekaligus konsekuensi 

terhadap bukti cinta sesama manusia. 

2. Bidang Pendidikan 

Pendidikan selalu menjadi hal urgen dalam perjalanan kehidupan manusia, 

bertambahnya pengetahuan sejalan lurus dengan peningkatan kebudayaan manusia 

sehingga pendidikan selalu menjadi prioritas dalam fase perbaikan kehidupan 

manusia. Pada masa penjajahan penduduk Indonesia mayoritasnya masih buta huruf 

hanya 8% anak yang mendapatkan pendidikan meskipun sekolah resmi telah 

dibuka.
48

 Pada awal abad 19 saat sedikit demi sedikit kesadaran untuk keluar dari 

penjajahan kolonialis mulai tumbuh, hal yang difokusi oleh banyak gerakan di 

Indonesia adalah dunia pendidikannya Keturanan Arab tentu tidak luput untuk 

mengambil peran dalam perbaikan dunia pendidikan tersebut baik dalam hal baca-

tulis, pendidikan umum terutama pendidikan keagamaan. 

 

                                                           

47 Isnul Rahmawati dwi Asih, h. 136 

48Nurul jannah Orang Arab di Nusantara (Sejarag dan Pemikiran Serta Kontribusi Bagi 

Bangsa Indonesia) https://www.researchgate.net/publication/347913449, h. 11 

https://www.researchgate.net/publication/347913449
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a. Al-Jam‟iyah al-Khairiyah 

Komunitas Arab pertama yang menaruh perhatian terhadap dunia pendidikan 

adalah al-Jam‟iyah al-Khairiyah atau lebih dikenal dengan  jam‟iat khair. Komunitas 

atau organisasi ini didirikan pada 17 juli 1905 di Jakarta. Tokoh utama dari 

komunitas ini adalah Sayyid Muhammad al-Fakhir bin Abdurrahman al-Mansyur, 

Sayyid Muhammad bin Abdullah bin Syihab, Sayyid Idrus bin Ahmad bin Syihab 

dan Sayyid Syeban bin Syihab.
49

 Meskipun mayoritas anggotanya adalah orang-orang 

Arab namun Jam‟iat Khair dibentuk sebagai organisasi ekslusif yang terbuka untuk 

semua muslim tanpa memandang asal-usulnya.  

Beberapa tokoh non Arab yang tergabung dalam organisasi ini  seperti KH. 

Ahmad Dahlan (Pendiri Muhammadiyah), HOS Tjokroaminoto (Pendiri Syarikat 

Islam), H. Samanhudi (Pendiri tokoh Syarekat Dagang Islam), dan H. Agus Salim. 

Hal tersebut membuktikan bahwa organisasi ini terbuka bagi setiap Muslim tanpa 

perbedaan asal usul. Pada akhirnya organisasi ini bergerak dalam bidang keagamaan, 

sosial dan pendidikan.
50

 

Pendirian dan pembinaan sekolah dasar adalah hal yang sangat diperhatikan 

oleh organisasi ini. Sekolah dasar yang didirikan pada tahun 1905 bukalah sekolah 

yang hanya mengajarkan tentang agama semata tapi juga mengajarkan pelajaran lain 

seperti berhitung, sejarah dan ilmu bumi. Dalam proses belajar mengajar di sekolah 

tersebut menggunakan bahasa Indonesia atau melayu dan bahasa daerah.  Selain 

                                                           

49Muhammad Kemal Pasha et.al.., Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam dalam Perspektif 

Historis dan Ideologia. (Jogyakarta; LPPI, 2000), h. 359 

50 Nurul jannah Orang Arab di Nusantara (Sejarah dan Pemikiran Serta Kontribusi Bagi 

Bangsa Indonesia) https://www.researchgate.net/publication/347913449, h. 12 
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anak-anak Arab anak-anak pribumi dari berbagai daerah juga terdaftar dalam sekolah 

dasar tersebut. Keseriusan Jam‟ait Khair dalam bidang pendidikan juga terlihat dari 

bagaimana mereka mengundang guru-gura dari luar daerah dan luar negeri untuk 

mengajar di sekolah mereka demi memajukan pendidikan yang mereka inginkan. 

Guru-guru yang didatangkan seperti H. Muhammad Mansur dari Padang, Syaikh 

Ahmad Surkati dari Sudan, Syaikh Muhammad Thaib dari Maroko dan Syaikh 

Muhammad Abdul Hamid dari Mekkah.
51

 

Jam‟iat Khair merupakan salah satu bukti besarnya peranan etnis Arab dalam 

dunia pendidikan di Indonesia. Organisasi ini menjadi pelopor awal berdirinya 

lembaga pendidikan modern di Indonesia yang mana sebelumnya lembaga 

pendidikan Islam di Indonesia hanya didapati di surau-surau atau masjid tetapi 

Jam‟iat Khair mampu menghadirkan sekolah dengan metode yang lebih modern 

seperti dengan adanya sistem klasikal. Sistem klasikal merupakan sistem pendidikan 

yang menggunakan tingkatan-tingkatan kelas dengan kemampuan murid yang 

berbeda-beda, murid akan dikelompokkan dalam kelas yang berbeda berdasarkan 

usia. Deliar Noer mengatakan bahwa Jam‟iat Khair telah membentuk organisasi 

modern dalam masyarakat Islam Indonesia ditandai dengan adanya anggaran dasar, 

data daftar anggota dan rapat-rapat berkala yang dilakukan selain itu juga telah 

membangun sekolah dengan sistem modern ditandai dengan adanya kurikulum, 

kelas-kelas, pemakaian bangku-bangku dan sebagainya.
52

 Selanjutnya organisasi ini 

                                                           

51 Deliar Noor Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, h. 69 

52 Deliar Noor Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, h. 71  



37 
 

 
 

mengembangkan sayapnya dengan mendirikan perpustakaan yang memuat banyak 

koleksi buku, surat kabar, dan majalah.
53

 

b. Jam‟iyah al-Ishlah wa al-Irsyad al-Arabiyah 

Jam‟iyah al-Ishlah wa al-Irsyad al-Arabiyah atau lebih kita kenal dengan al-

Irsyad hadir dan tumbuh di Indonosia dalam kondisi masih tajamnya perbedaan 

antara golongan sayyid dan non sayyid. Bahkan tergabungnya Syaik Ahmad Surkati 

dalam organisasi al-Irsyad tidak terlepas dari kilas balik konfik perbedaan antara 

golongan sayyid dan non sayyid, sebelum tergabung dalam al-Irsyad Syaikh Ahmad 

Surkati sebelumnya berkiprah di Jam‟iat Khair namun sikap kritisnya terhadap tradisi 

sayyid membuat para petinggi Jam‟iat Khair bersikap antipati terhadap Syaikh 

Ahmad Surkati terutama atas pandangannya yang membolehkan pernikahan antara 

non sayyid dan sayyidah. 

Sekeluarnya dari Jam‟iat Khair, Syaikh Ahmad Surkati bergabung bersama 

Syaikh Umar Mangqush pemimpin masyarakat Arab di Jakarta dan tokoh etnis Arab 

non sayyid sekaligus saudagar kaya yakni Salih Abayd Abdat dan Said bin Salim 

Mash‟abi. Mereka mendirikan al-Irsyad pada tahun 1913, organisasi ini berkembang 

dengan cepat dan mendapat pengakuan dari pemerintah Hindia Belanda pada 6 

desember 1914.
54

 

Pada awal berdirinya al-Irsyad adalah gerakan yang memfokuskan 

perhatiannya pada bidang pendidikan terutama pada kalangan etnis Arab termasuk 

                                                           

  53 Nurul jannah Orang Arab di Nusantara (Sejarag dan Pemikiran Serta Kontribusi Bagi 

Bangsa Indonesia) https://www.researchgate.net/publication/347913449, h. 13 

54A. Rahmayani Samfirna Peranan Syaikh Ahmad Surkati dalam Pengembangan Islam di 

Jawa pada 1911-1943 (Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2018), h. 72 

https://www.researchgate.net/publication/347913449


38 
 

 
 

pada perosalan-persoalannya namun tak lama kemudian al-Irsyad pun mulai 

memperhatikan persoalan keislaman di Indonesia dengan bekerja sama dengan 

berbagai organisasi lainnya seperti Muhammadiyah dan Persatuan Islam. Al-Irsyad 

juga ikut dalam kongres pada tahun 1920an dan tergabung dalam Majelis Islam A‟la 

Indonesia ketika perkumpulan ini didirikan pada 1937.  

Pada dasarnya Jam‟iat Khair dan al-Irsyad tidak banyak berbeda, keduanya 

adalah organisasi yang reformis-modern kecuali pada fakta bahwa Jam‟ait Khair 

didominasi oleh kalangan sayyid yang masih memegang teguh prinsip kafa‟ah 

sedangkan al-Irsyad didominasi oleh kalangan non sayyid.
55

 Meskipun al-Irsyad pada 

akhirnya lebih menonjol dengan kerja yang maksimal dalam mengupayakan 

tujuannya dan melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Hal ini terlihat pada jumlah uang 

yang disumbangkan oleh para donaturnya dan susul menyusul masyarakat di berbagai 

daerah berinisiatif untuk membuka cabang-cabang al-Irsyad seperti di Surabaya, 

Cirebon, Tegal, Pekalongan, Bumiayu, dan Lawang.
56

 

Prioritas al-Irsyad tergambar kurikulum dan penjenjagan dalam sekolah-

sekolahnya. 

1. Pada jenjang Madrasah Awwaliyah selama 3 tahun. Pada jenjang ini diajarkan 

mengaji dan percakapan bahasa Arab, bahasa Indonesia, ilmu berhitung dan 

olahraga. 

2. Pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah selama 4 tahun. Pada jenjang ini diajarkan 

tentang al-Qur‟an, fiqh, nahw, sarf, muthala‟ah dan imla (diksi bahasa Arab). 

                                                           

55Adam Malik Jam‟iyah Al-Irsyad Al-Islamiyah (Napak Tilas Sejarah Pergulatan Identitas 

Kebangsaan Kaum Hadrami di Indonesia), (Tesis UIN Alauddin Makassar, 2019), h. 69 
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Selain itu diajarkan juga pelajaran umum seperti sejarah, geografi, bahasa 

Indonesia, menggambar. Ilmu berhitung dan olahraga. 

3. Pada jenjang Madrasah Tajhiziah selama 2 tahun. Pada jenjang ini diajarkan 

ilmu tauhid, fikih, tafsir, hadist, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa 

Indonesia.
57

 

Sedangkan untuk para guru, ada madrasah Mu‟allimin dengan lama 

pembelajaran seama 4 tahun. Pada jenjang ini dipersiapkan untuk mengajar. Berbeda 

dengan madrasah-madrasah yang lainnya, sekolah  tinggi terkhusus didirikan dengan 

kurikulum yang Islami sepenuhnya, mereka diajarkan literatur Arab, ilmu balaghah, 

fiqih, mantik, tafsir dan hadit.
58

 

3. Bidang Agama 

Sejak awal kedatangan etnis Arab di Nusantara tidak pernah hanya 

berorientasi pada keuntungan materi saja. Ada beberapa orang Arab terutama ulama 

dari kalangan syaikh, sayyid ataupun habaib yang konsen terhadap penyebaran agama 

dan mendakwahkan Islam kepada penduduk Nusantara. di nusantara kita mengenal 

Sayyid Husain bin Abu Bakar Al-aidrus wafat pada tahun 1756 M, Syaikh Salim bin 

Abdullah bin As‟ad bin Sumair al-Hadhrami wafat 1858 M, beliau merupakan ahli 

fiqh dan tasawuf beliau dikenal sebagai qadhi yang adil dan pendidik yang baik. 

                                                           

57A. Rahmayani Samfirna Peranan Syaikh Ahmad Surkati dalam Pengembangan Islam di 
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Syaikh Salim menulis kitab Safinatun Najah Fiima Yajibu „ala Abdi li Maulah
59

 kitab 

ini menjadi wasilah tersiarnya agama Islam sampai saat ini.
60

 

Begitupun para pedagang Arab pada umumnya selain mereka membawa 

dagangannya ke berbagai penjuru negeri juga menyampaikan agama Islam hingga 

orang Arab dikenal dengan kalimat, al-Qur‟an di tangan kanannya dan dagangan di 

tangan kirinya. 

Di Abad 20 ada beberapa keturunan Arab yang sangat berpengaruh dalam 

dakwah Islam diantaranya, Dr. KH. Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya, 

Prof. Dr. AG. KH. Muhammad Quraish Shihab, Lc., M.A. Ali Saleh, Muhammad Ali 

Jeber atau lebih di Kenal Syaikh Ali Jaber, Dr. Khalid Zeed Abdullah Basalamah, 

Sayyid Bahar bin Ali bin Smith dan lain-lain. 

  

                                                           

59 Ini adalah kitab yang  berisi tentang pokok-pokok dasar agama dan aturan-aturan fiqh 

mendasar 

60Muhammad Haryono, Peranan Komunitas Arab Dalam Bidang Sosial-Keagamaan di 

Betawi 1900-1942 (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), h. 52  
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D. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah rumusan-rumusan yang dibuat berdasarkan 

proses berfikir deduktif dalam rangka menghasilkan konsep-konsep dan proposisi-

proposisi yang memudahkan seorang peneliti merumuskan hipotesis penelitiannya.
61
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian 

untuk mendapatkan data dan analisis yang akurat hingga terbentuk suatu pengetahuan 

baru. Metodologi adalah cara yang dilakukan dengan menggunakan akal untuk 

mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu aktivitas yang dilakukan 

dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, kemudian menganalisa agar diperoleh 

informasi yang tepat.
1
 

Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini akan dijabarkan 

sebagai berikut: 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan turun ke lapangan 

untuk memperoleh sumber-sumber atau data yang dikenal juga dengan penelitian 

lapangan atau field research dan bersifat kualitatif. Menurut Koentjaraninggrat 

penelitian kualitatif adalah penelitian di bidang ilmu kemanusiaan dan aktivitas-

aktivitas di dalamnya berdasarkan pada disiplin ilmu yang digunakan untuk 

mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis serta menafsirkan data-data dan 

hubungangannya dengan masyarakat, kondisi alam, perbuatan dan sisi rohani 

manusia untuk menemukan prinsip-prinsip pengetahuan serta metode baru dalam 

menanggapi hal-hal tersebut.
2
 

                                                           

1Priyono Metode Penelitian Kuantitatif, (Surabaya: Zifatma Publishing, 2008), h. 1 

2Wayan Suwendra, Metodologi penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, 

Kebudayaan dan Keagamaan (Bandung: Nilacakra, 2018), h. 4. 
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Dalam penelitian ini akan banyak menggunakan cara wawancara yang  

lumrah dilakukan dalam penelitian kualitatif. Cara wawancara ini dilakukan kepada 

informan yang dapat memberikan informasi seputar etnis Arab di Pambusuang serta 

bagaimana mereka menjalani kehidupan sebagai masyarakat Pambusuang. Data yang 

diperoleh dari hasil wawancara akan ditunjang oleh hasil observasi dan dokumentasi. 

Karena salah satu instrument dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri.
1
 

Maka analisis data yang dilakukan sejak awal penelitian ini adalah kualitatif 

deskriftif.  

Lokasi penelitian ini berada di kabupaten Polewali Mandar tepatnya di 

kecamatan Balanipa desa Pambusuang. Lokasi ini dipilih oleh peneliti untuk lebih 

difokusi dalam penelitian ini sebab kami menilai desa Pambusuang sangat 

representatif sebagai tempat banyaknya etnis Arab yang hidup berbaur dengan 

masyarakat setempat di Kabupaten Polewali Mandar. Selain itu juga merupakan 

tempat lahirnya tokoh-tokoh baik dari kalangan ulama, intelektual dan politisi dari 

kalangan etnis Arab maupun dari kalangan masyarakat Mandar itu sendiri. 

B. Pendekatan Penelitian 

Membahas masa lalu yang mana manusia sebagai pemain utama tentu tidak 

akan maksimal jika hanya menggunakan satu sudut pandang saja, perlu ada beberapa 

perspektif untuk melihat secara luas dan mendalam mengenai kehidupan manusia. 

Begitupun dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi dan analisis yang 

maksimal, peneliti menggunakan beberapa disiplin ilmu sebagai pendekatan 

                                                           

1Sugiyono Metode penelitian pendidikan (pendekaan kualitatif, Kuantitatif dan R & D). 

Bandung: Alfabeta, 2010. H. 305 
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penelitian. Adapun disiplin ilmu bantu yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut; 

1. Pendekatan Historis 

Ilmu sejarah merupakan bagian dari berbagai cabang ilmu yang dipelajari oleh 

bangsa-bangsa dan generasi-generasi umat manusia. Pada dasarnya, 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 bagaimana kondisi-kondisi 

manusia mengalami perubahan, kerajaan-kerajaan mengalami perluasan kawasan, 

bagaimana manusia memakmurkan dunia hingga membuat mereka meninggalkan 

tempat tinggal dan tibalah sang waktu menjumpai masa mereka.
2
  

Pendekatan historis ini digunakan untuk melihat bagaimana sejarah 

kedatangan etnis Arab ke Tanah Mandar kemudian menetap dan menjadi masyarakat 

yang tak terpisahnya dengan masyarakat Pambusuang. 

2. Pendekatan Politik 

Pendekatan politik merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk 

melihat sisi politik dari subjek kajiannya sebab segala peristiwa yang terjadi di masa 

lalu pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan politik.
3
 Pendekatan ini digunakan 

untuk melihat kebijakan-kebijakan politik yang berkenaan dengan keberadaan etnis 

Arab serta peranan politik mereka. Aspek politik dalam sejarah juga bisa berupa 

                                                           

 2 Muhammad bin Khaldun, Muqaddimah Ibn Khaldun (Mukaddimah Ibnu Khaldun). terj. 

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

3Dudung Abdurahman, Metode Penelitian Sejarah, (Cet. 1; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 

1999), h. 17. 
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keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun kegiatan yang dilakukan oleh 

orang-orang besar.
4
   

3. Pendekatan Antropologi Budaya 

Antropologi budaya merupakan cabang dari ilmu antropologi yang 

dikhususkan untuk menyelidiki berbagai kebudayaan pada   bangsa di muka bumi, 

menyelidiki bagaimana manusia mampu berkebudayaan dan mengembangkan 

kebudayaannya sepanjang zaman. Telaahnya menyangkut bagaimana manusia 

dengan akal dan struktur fisiknya yang unik berhasil mengubah yang bukan 

ditentukan oleh pola naluriahnya semata-mata, melainkan juga pengalaman dan 

pengajaran dalam arti seluas-luasnya.
5
 

4. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan ini digunakan untuk melihat interaksi antara sesama manusia 

dalam suau peristiwa. Dudung Abdurahman mengatakan bahwa untuk memahami arti 

subjekif perilaku social masyarakat tidak hanya menyelidiki arti objektifnya saja 

tetapi juga untuk memahami arti yang dimaksud oleh tindakan individu atau 

masyarakat terkait dengan peristiwa-peristiwa kolektif, sehingga pengetahuan 

teoritislah yang akan mengarahkan peneliti untuk menemukan motif-motifnya karena 

itu pemahaman peneliti dengan pendekatan yang digunakan lebih bersifat subjektif.
6
 

                                                           

4Abd Rahman Hamid & Muhammad Shaleh Madjid, Pengantar Ilmu Sejarah. (Cet. IV, 

Yogyakarta: Ombak, 2015). h. 94.  

5I Gede A. B. Wiranata, Antropologi Budaya (Cet. II; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

2011), h. 5.  

6Dudung Abdurahman, Metode Penelitian Sejarah,h. 11 
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Berkenaan dengan penelitian ini pendekatan ini digunakan untuk 

merekonstruksi ulang perilakus social etnis Arab baik ke sesama etnis Arab atau ke 

masyakarat Polewali Mandar secara umum.  

C. Data dan Sumber Data 

Kualitas sebuah penelitian ditentukan oleh seberapa besar kemampuan 

seorang peneliti mengemukakan sumber data penelitiannya secara utuh melalui hasil 

karyanya. Dari sumber data ini juga dijadikan sebagai tolok ukur seorang peneliti atas 

kecakapan menemukan dan menetapkan informan yang memenuhi syarat dalam 

penulisan karya ilamiah untuk menghindari data-data yang tidak relevan. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau  field research dan analisis 

data kualitatif yang berusaha untuk menghasilkan data secara mendalam, gambaran 

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

hubungan antara fenomena yang diamati dan dianalisis dengan penelitian kualitatif 

deskriptif.
7
 Dengan demikian sumber data yang dibutuhkan adalah: 

1. Dokumen 

Data dokumen yang dimaksud oleh penulis adalah kumpulan berkas 

berbentuk teks, gambar dan video yang dimiliki oleh masyarakat setempat untuk 

mendeskripsikan bagaimana kehidupan sosial etnis Arab dan pengaruhnya dalam 

pengembangan masyarakat Islam di Polewali Mandar.   

 

 

                                                           

7Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Cet. I; Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), h. 11-15.  
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2. Data lapangan 

Data lapangan bertujuan untuk memperoleh data primer baik melalui 

observasi oleh peneliti di lokasi penelitian maupun melalui wawancara kepada orang 

Arab, tokoh Masyarakat, tokoh pemerintahan, dan pemuka agama. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode heuristik 

yang berarti menemukan. Oleh karena itu penelitian ini adalah penelitian lapangan 

atau field research maka data yang harus diambil langsung dari data lapangan. Untuk 

memperoleh data lapangan peneliti memulai dengan melakukan observasi terhadap 

lokasi penelitian dengan tujuan mengetahui serta memahami bagaimana diaspora 

etnis Arab dan pengaruhnya dalam pengembangan masyarakat di Polewali Mandar.  

Adapun Metode pengumpulan Data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Observsi. Dalam penelitian ini, metode observasi (pengamatan) yang 

dilakukan oleh peneliti adalah mengamati langsung lapangan. Observasi 

langsung digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik observasi partisipan, 

yaitu peneliti terlibat langsung dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh subjek yang diamati. Hal ini mengingat keterbatasan waktu 

dan dana yang dimiliki oleh peneliti.  

2. Wawancara. Wawancara didefinisikan sebagai percakapan dengan dimaksud 

tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (interviewer) 

dan yang diwawancarai (interviewee). Dalam penelitian ini wawancara 

dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang diajukan secara lisan dan 
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secara langsung dengan informan. Dalam penelitian ini pendekatan yang 

dipilih, adalah petunjuk umum wawancara orintasi dalam (depth interview). 

Alasan penggunaan model ini, untuk mencari dan mengungkap data sedalam-

dalamnya dan sebanyak-banyaknya, tentang rumusan yang ingin digali dalam 

penelitian.  

3. Dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai 

hal-hal berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, agenda serta foto-foto kegiatan. Metode dokumentasi dalam penelitian 

ini, dipergunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil 

pengamatan (observasi).     

E. Instrumen Penelitian 

Untuk mendapatkan informasi yang akurat di lapangan diperlukan seperangkat 

instrumen dalam bentuk pedoman wawancara berupa seperangkat pertanyaan yang 

telah disusun dengan maksud memperdalam informasi berkaitan dengan penelitian. 

Adapun alat bantu yang digunakan oleh penulis antara lain: 

1. Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara adalah instrumen yang digunakan untuk memandu 

jalannya wawancara. Bentuk wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah 

wawancara sistematis. Wawancara sistematis adalah wawancara yang dilakukan 

dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman (guide) tertulis 

tentang apa yang hendak ditanyakan kepada narasumber. Pertanyaan-pertanyaan yang 
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dipertanyakan oleh peneliti kepada narasumber bersumber dari rumusan masalah 

penelitian dan hasil observasi serta penyelidikan peneliti di lapangan.
8
 

2. Alat perekam (tape-recorder) 

Merekam wawancara dengan alat perekam berfungsi untuk memutar kembali 

hasil wawancara yang telah dilakukan pada saat hasil wawancara tersebut dibutuhkan. 

Selain itu, alat perekam juga berfungsi untuk mengurangi tugas pewawancara menulis 

hasil wawancara ketika wawancara sedang berlangsung yang seringkali memengaruhi 

konsentrasi pewawancara maupun narasumber. Alat perekam yang digunakan oleh 

penulis adalah handphone.
9
 

3. Alat Tulis 

Selain perekaman dengan tape-recorder, peneliti juga menggunakan alat tulis 

untuk:  

a. Membantu pewawancara agara dapat merencanakan pertanyaan baru berikutnya, 

dan  

b. Membantu peneliti untuk mencatat frasa-frasa pokok sebagai inti pembahasan 

pada wawancara.
10

  

  

                                                           

8Burhan Bungin, Mteodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan 

Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005), h. 137. 

9Wagiran, Metodologi Penelitian Pendidikan: Teori dan Implementasi (Cet:I; Yogyakarta: 

PENERBIT DEEPUBLISH, 2013),  232. 

10 Albi Anggito & Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. I; Jawa Barat: CV 

Jejak, 2018), h. 105.   
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F. Tehnik Pengolahan dan Analisa Data 

1. Kritik Sumber 

Dalam penelitian ini tidaklah dilakukan kritik sumber sebab penelitian ini 

adalah penelitian lapangan. Dalam arti bahwa apapun yang didapatkan oleh seorang 

peneliti pada proses penelitian, itulah yang akan diambil sebagai perbendaharaan 

peneliti. Nanti pada tahap selanjutnya barulah data-data tersebut dipilih sesuai dengan 

hasil interpretasi peneliti tanpa melakukan kritik sumber. 

2. Interpretasi 

Interpretasi merupakan penafsiran terhadap data dengan cara intuiting 

sekaligus analisis. Dalam tahap ini peneliti melakukan perenungan, analisis, dan 

pendeskripsian atas data dan penemuan penelitian. Tujuan tahapan ini tidak saja agar 

peneliti dapat melakukan penyatuan dengan data yang dianalisis dan mampu untuk 

melakukan pemilihan dan pemilahan data fenomena untuk memperoleh pemahaman 

yang utuh dan mendalam tentang fenomena, tetapi juga agar peneliti dapat 

menemukan nilai-nilai yang terkandung di dalam kebudayaan tersebut.
11

 

Pada tahap interpretasi, peneliti menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Induktif 

Metode induktif adalah cara pandang peneliti ilmiah yang bertitik tolak dari 

pengetahuan-pengetahuan khusus untuk sampai kepada kesimpulan yang berupa 

pengetahuan umum. 

                                                           

11Indra Tjahyadi, dkk. Pengantar Teori dan Metode Penelitian Budaya (Cet. I; Lamongan: 

PAGAN PRESS, 2020), h. 115. 
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b. Metode Deduktif  

Metode deduktif adalah metode penafsiran data yang berangkat dari teori-

teori yang bersifat umum untuk menjelaskan fakta-fakta yang bersifat khusus. 

c. Metode komparatif  

Metode komparatif adalah Usaha seorang peneliti membanding-

bandingkan beberapa data atau teori untuk menarik sebuah kesimpulan. 

3. Historiografi 

Historiografi adalah tahap akhir dari rangkaian proses penelitian dengan 

merekonstruksi data yang diolah dalam bentuk tulisan.
12

 Tahap ini merupakan tahap 

pembuatan laporan hasil penelitian yang telah di interpretasi hingga menjadi sebuah 

karya ilmiah. Tujuan penulisan hasil penelitian agar peneliti dapat 

mengkomunikasikan hasil penelitiannya kepada para pembaca untuk kepentingan 

publikasi. 

                                                           
12Dudung Abdurahman, Metode Penelitian Sejarah, (Cet; Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 

1999), h. 60 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Desa Pambusuang 

Desa Pambusuang yang menjadi titik fokus lokasi penelitian ini berada di 

kabupaten Polewali Mandar tepatnya di kecamatan Balanipa. Polewali Mandar 

merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Barat, sebelum dinamai Polewali 

Mandar pada tahun 2004, daerah ini bersama Polewali Mamasa yang secara 

administratif masuk dalam wilayah pemerintahan Sulawesi Selatan, setelah daerah ini 

dimekarkan dengan berdirinya Mamasa sebagai kabupaten sendiri, maka Polewali 

Mamasa pun berganti nama menjadi Polewali Mandar.
1
  

Di kabupaten ini pernah berdiri dua kerajaan besar yakni kerajaan Balanipa 

dan kerajaan Binuang.  Kerajaan Balanipa adalah ketua dari 14 kerajaan yang pernah 

ada di Mandar. Wilayah Mandar adalah wiayah konfederasi yang dibentuk dari 14 

kerajaan, tujuh berada di daerah pengunungan (pitu ulunna salu) dan tujuh kerajaan 

berada di daerah pesisir atau muara (pitu baqbana binanga). Wilayah Mandar inilah 

yang kemudian menjadi Sulawesi Barat sekarang yang merupakan provinsi 

pemekaran dari Sulawesi Selatan pada tahun 2004.
2
 

Adapun desa Pambusuang adalah salah satu tempat yang menjadi pusat 

penyebaran Islam di tanah Mandar. Asal usul kata Pambusuang memiliki tiga versi 

yang berbeda di antaranya: 

                                                           

1Selayang Pandang Kabupaten Polewali Mandar, Kantor Pengolahan Data Informasi dan 

Kearsipan (PDIK) Polewali Mandar, 2005. h. 8 

2Idham The Meaning of Logogram  of West Sulawesi Yogyakarta: Zada Hanifa, 2009. h.  
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a. Pambusuang berasal dari kata beso  yang berarti “tarik” ketika mendapat awalan 

“pam” dan akhiran “ang” maka menjadi Pambesoang yang artinya tarik menarik. 

Kata Pambesoang kemudian fasih dalam lisan masyarakat dengan sebutan 

Pambusuang. Asal kata tarik menarik ini didasarkan pada kondisi masyarakat 

Pambusuang yang mayoritas nelayan yang mana dalam pekerjaannya banyak 

dilakukan aktivitas tarik menarik (beso/pambesoang). Seperti menarik perahu, 

menarik jaring atau pancingan. 

b. Pambusuang berasal dari kata “munu”  yang diberi awalan “pam” dan akhiran 

“ang” menjadi Pammunuang yang berarti tempat melaksanakan maulid Nabi. Kata 

Pammunuang kemudian berubah menjadi Pambusuang. Asal kata Pammunuang 

ini dikarenakan pertama kali diadakan Maulid Nabi adalah di Pambusuang karena 

posisi tempat ini yang menjadi pusat dakwah Islam. 

c. Pambusuang berasal dari kata bissu. Bissu adalah sebutan untuk penari laki-laki 

yang menyerupai perempuan, mereka membawakan tari yang dilaksanakan 

sebagai bentuk pemujaan kepada dewa yang disebut tari Pattuqduq Sawawwar. 

Untuk menyebut tempat pemujaan ini maka dinamailah Pambissuang yang 

kemudian dikenal dengan sebutan Pambusuang.
1
 

Dari asal penamaan Pambusuang pada point ke-3 maka dapat dipahami bahwa 

sebelum datangnya Islam Pambusuang telah menjadi tempat yang praktik-praktik 

kepercayaan yang sebelumnya menjadi tempat pemujaan kepada dewa kemudian 

                                                           

1Sahabuddin A. el-Maknun Pesantren Nuhiyah Pambusuang (Suatu Studi tentang 

Peranannya dalam Masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar), (Ujung Pandang; IAIN Alauddin. 

1986) h. 56 
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setelah datangnya Islam menjadi tempat dilaksanakannya praktik-praktik keagamaan 

seperti maulid Nabi atau “munu”.  

Pambusuang menjadi sebuah desa sejak tahun 1959 yang terbagi dalam tiga 

kampung yaitu Kampung Bala dan Kampung Lego namun pada tahun 1995 kampung 

lego dan Kampung Bala memisahkan diri dari Desa Pambusuang dan sekarang 

menjadi Desa Bala dan Desa Lego. Sebelum adanya undang-undang tentang 

pemilihan Kepala Desa. Desa Pambusuang telah dipimpin oleh lima orang Kepala 

Desa dan dua orang pejabat sementara yang semua dilakukan dengan penunjukan 

langsung. Di antara Kepala Desa tersebut sebagai berikut; 

1. H. Abdul Hamid Thahir (1959-1969) setelah itu bertururt-turut 

2. PJs M.Jawil (1969-1970), 

3. PJs. Harun (1970-1972), 

4. Hasan Latif (1972-1974), 

5. H. Islam Andada (1975-1977), 

6. H. Dahlan Andada (1977-1978), 

7. Haruna Haris (1979-1983)  

 Pemilhan kepala Desa pertama kali dilakukan di Desa Pambusuang pada 

tahun 1984. Berturut-turut Kepala Desa terpilih sebagai berikut; 

1. KH.Najamuddin (1984-1987), Berhubung  Kapala Desa KH.Najamuddin 

meninggal sebelum selesai periodenya ditunjuklah sekretarisnya Abd.Mutthalib.PS 

selaku PJs. Kades Pambusuang ( 1987-1990). Selanjutnya pada pemilihan berikutnya 

terpilihlah :  
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2. A.Mutthalib.PS (1990-1998). Setelah selesai periodenya untuk mengisi 

kekosongan jabatan Kepala Desa maka  A. Mutthalib. PS ditunjuklah  kembali 

sebagai Pjs Kepala Desa  (1999-2007).  

3. Drs. Ridwan (2008 - 2014).  

4. H. Mansur (2014 - 2020) 

5. H. Tiswan ( 2022- sekarang)
2
 

Meskipun hanya sebuah desa tetapi Pambusuang cukup dikenal hingga 

melintasi batas-batas teritorial wilayah Sulawasi Barat itu sendiri. Desa Pambusuang 

dikenal sebagai pusat produsen tokoh-tokoh hebat baik ulama, politisi, dan 

intelektual-intelektual yang reputasinya yang cukup berpengaruh baik skala daerah 

maupun skala nasional, sebut saja KH. Muhammad Tahir, KH. Muhammad Saleh, 

KH. Sayyid Hasan Alwi Jamalullail, Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH., Prof. Basri 

Hasanuddin, M.A., Dr. Mochtar Husein (Pendiri Pesantren Nuhiyah), Mayjen (Pur.) 

Salim S. Mengga dan lain-lain
3
 

2. Kondisi Demografi  

 Secara geografis, Desa Pambusuang berada sekitar 40 KM ke arah barat dari 

Ibu Kota Kabupaten Polewali Mandar dan terletak di bagian timur wilayah 

Kecamatan Balanipa dengan batas-batas wilayah : 

Sebelah Utara   : Desa Lego 

Sebelah Selatan  : Laut (Teluk Mandar) 

Sebelah Barat   : Desa Sabang Subik 

                                                           

2 Profil Desa Pambusuang tahun 2022 

3 Ahmad M. Sewang, Autobiografi Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang Di Mana Ada Kemauan 

DI Sana Ada Jalan (Dari Kampung Bersahaja ke Pusat Peradaban Dunia) (Cet. 1, Makassar; CV. 

Berkah Utami Makassar, 2017)  h.15 
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Sebelah Timur     : Desa Bala 

Desa Pambusuang memiliki iklim tidak jauh beda dengan kondisi iklim 

wilayah kecamatan Balanipa. Desa Pambusuang secara umum dua musim, yaitu 

musim kemarau yang berlangsung antara bulan Juni hingga Agustus dan musim 

hujan antara bulan September hingga Mei.  

  Adapun potensi sumber daya alam di Desa Pambusuang meliputi sumber daya 

alam non hayati yaitu : air, lahan, udara dan bahan galian, sedangkan sumber daya 

alam hayati yaitu perkebunan, flora dan fauna. 

  Khususnya tata guna dan intesifikasi lahan yang ada di Desa Pambusuang 

sebagai berikut: 

- Perkebunan  seluas   : 12 Ha 

- Lahan tidur seluas    :  84 Ha  

- Permukiman seluas      :  43 Ha 

Perkantoran/Fasilitas umum seluas :      

 Kantor Desa      : 144 M
2
 

 Puskesmas    : 432 M
2
 

 PLN     : 170 M
2
 

 Pasar     : 2850 M
2
 

 Kantor Teras BRI   : 48 M
2
 

-   Fasilitas dan Sumber Air Bersih :  

 Sumur gali           :  235 buah 

 Perpipaan    :  3 unit 

 Sumur bor    :  4 unit
4
 

                                                           

4Profil Desa Pambusuang tahun 2022 
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Desa Pambusuang memiiki luas 1000 Ha dengan jumlah penduduk 6.271 

orang yang kemudian terbagi dalam beberapa dusun. 

Tabel 1. Jumlah Penduduk Masyarakat Pambusuang 

No Nama Dusun 
Banyaknya Luas 

(Km2) Penduduk Laki-Laki Perempuan 

1 Babalembang 1.299 626 673 0,213 

2 Pambusuang 1.299 626 673 0,208 

3 Parappe 1.569 738 831 0,321 

4 Buttu – Buttu 1.458 709 749 0,121 

5 Ratte 646 319 327 0,137 

Jumlah Data Penduduk 

Desa Pambusuang 
6.271 3.018 3.253 1.000 

Sumber data: profil Desa Pambusuang tahun 2022 

Dari lima dusun yang ada di desa Pambusuang hampir semuanya dihuni oleh 

sayyid namun yang paling banyak berada di dusun Pambusuang. Penyebaran tempat 

tinggal ini menunjukkan bahwa mereka secara sosial sangat terbuka dan berbaur 

dengan masyarakat. 

Masyarakat Pambusuang seluruhnya beragama Islam sehingga nuansa 

keislaman sangat kental di desa ini, kita masih bisa menemui banyak anak-anak 

menggunakan sarung dan kopiah saat berkeliaran di desa ini dan masih mendapati 

rumah-rumah annangguru ustadz yang riuh karena suara anak-anak belajar mengaji 

atau mengkaji kitab.  
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Tabel 2.  Sarana Peribadatan 

No Sarana peribadatan Jumlah sarana 

1 Mesjid 4 

2 Musallah 4 

Jumah 8 

3. Kondisi Ekonomi 

Desa Pambusuang dapat dikategorikan sebagai desa tani nelayan, di mana 

mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah berada di sektor perikanan, pertanian 

dan peternakan. Namun karena keterbatasan kemampuan dan kondisi lahan pertanian 

yang sempit mengakibatkan penghasilan masyarakat dalam bidang pertanian 

tergolong rendah.  

Tabel 3. Mata Pencaharian 

NO. Jenis Mata Pencaharian Jumlah Keterangan 

1. 
Nelayan 

1.150 Orang 

2. Petani 74 Orang 

3. Buruh Tani - Orang 

4. Buruh Industri - Orang 

5. Buruh Bangunan 245 Orang 

6. Pengusaha - Orang 
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Sumber data: Profil Desa Pambusuang tahun 2022 

 

Dari data pedagang yang tercamtun pada tabel beberapa di antara adalah dari 

keturunan sayyid, mereka biasa menjual parfum, poster, buku-buku Islam tasbih dan 

sejenisnya.  

B. Sejarah Kedatangan Etnis Arab Polewali Mandar 

Kultur keulamaan di Pambusang dimulai dengan kedatangan Syekh Al-Adiy 

etnis Arab pertama yang mukim di Pambusuang kedatangannya diperkirakan pada 

akhir abad ke-17.
5
 Sebelum menginjakkan kaki d tanah Mandar Syekh Al-Adiy yang 

digelar Guru Gede (guru besar) tinggal di Jawa, di Mandar beliau menikah dengan 

putri bangsawan Kerajaan Balanipa (putri Pappuangan Napo). Kedatangannya di 

                                                           
5 Mustakim (43), Guru Pesantren Nuhiyah Pambusuang/ Keturunan Al-Adiy, wawancara di 

Pesantren Nuhiyah Pambusuang, 7 juni 2022 

7. Pedagang 232 Orang 

8. Angkutan 14 Orang 

9. PNS 67 Orang 

10. TNI/POLRI 2 Orang 

11. Pensiunan 19 Orang 

12. Lain-lain 210 Orang 
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tanah Mandar tepatnya di kerajaan Balanipa pertama kali di wilayah Manjopai 

kemudian menetap di Pambusuang.
6
 

Dalam kiprah dakwahnya di Pambusuang beliau mendirikan sebuah langgar 

dan membuka pengajian pada tahun 1720.
7
 dari keturunan Syekh Al-Adiy kemudian 

muncul banyak ulama-ulama besar seperti Annangguru Towa yang merupakan kakek 

mertua dari Sayyid Alwi bin Abdullah bin Sahl Jamalullail
8
, KH. Alwi Annangguru 

Kayyang, KH. Sahabuddin Bukhari dan lainnya. Sampai saat ini keturunan Syekh Al-

Adiy masih menjaga kultur keulamaan yang dibangun oleh pendahulunya yang mana 

banyak di antara mereka menjadi Annangguru
9
 meneruskan dakwah dalam 

pendidikan baik bentuk formal maupun nonformal. 

Pada akhir tahun 1700-an Pambusuang juga kedatangan Etnis Arab dari 

kalangan Sayyid yang digelari Sayyid Bollo‟ tapi tidak terdeteksi marganya. Sayyid 

Bollo‟ tidak memiliki keturunan di Pambusuang dan wafat di Majene. Makam Sayyid 

Bollo‟ berada di dekat jalan trans Majene tidak jauh dari Boyang Assamalewuang. 

Menurut penjaga makam, makam tersebut telah dijaga secara turun temurun oleh 

keluarga beliau dan makam tersebut hanya dikunjungi oleh orang Pambusuang. 

Terkait ziarah makam Sayyid Bollo‟ telah menjadi tradisi bagi sebagian masyarakat 

                                                           
6 Sahabuddi A. el-Maknun Pesantren Nuhiyah Pambusuang (Suatu Studi tentang Peranannya 

dalam Masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar), (Ujung Pandang; IAIN Alauddin. 1986),h. 58 

7 Sahabuddin A. el-Maknun Pesantren Nuhiyah Pambusuang (Suatu Studi tentang 

Peranannya dalam Masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar), (Ujung Pandang; IAIN Alauddin. 

1986). h. 58 

8 Mustakim (43), Guru Pesantren Nuhiyah Pambusuang/ Keturunan Al-Adiy, wawancara di 

Pesantren Nuhiyah Pambusuang, 7 juni 2022 

9 Annangguru adalah sebutan bagi ulama, ustadz atau guru. 
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Pambusuang untuk menziarahi makam tersebut setelah melakukan hajatan 

pernikahan.
10

 

Selanjutnya pada tahun 1880-an Pambusuang kembali kedatangan etnis Arab 

dari kalangan Sayyid yakni Sayyid Alwi bin Abdullah bin Sahl Jamalullail yang oleh 

orang Mandar digelari Puang Towa (orang yang dituakan) sebab umurnya yang 

mencapi 99 tahun. Habib Alwi bin Abdullah bin Sahl Jamalullail diperkirakan 

memasuki tanah Mandar pada tahun 1880-an tepatnya di Manjopai
11

 (sebelum mukim 

di Pambusuang) sebuah tempat yang dulu masuk dalam teritorial wilayah kekuasaan 

Kerjaan Balanipa yang saat ini merupakan salah satu dusun di Desa Karama 

Kecamatan Tinambung. Manjopai adalah wilayah pesisir yang pada masa Kerajaan 

Balanipa wilayah ini masuk dalam bagian bandar pelabuhan yang menjadi salah satu 

tempat pemberangkatan dan kedatangan pedagang dari luar di wilayah kerajaan 

Balanipa. 

Pada awal abad ke-20 semasa dengan keberadaan Sayyid Alwi bin Abdullah 

bin Sahl Jamalullail, Pambusuang juga kedatangan etnis Arab dari golongan non 

sayyid. Beliau bernama Syekh Abd. Rauf tujuan kedatangannya di tanah Mandar dan 

mukim di Pambusang adalah dakwah Islam. Beliau adalah pembawa tarekat Syattaria 

dan Syekh Gamma yang keduanya merupakan guru dari KH. Maddappungan
12

. 

Kedatang mereka selama di Pambusuang beliau tinggal di rumah KH. Alwi atau 

                                                           

10 Mustakim (43), Guru Pesantren Nuhiyah Pambusuang/ Keturunan Al-Adiy, wawancara di 

Pesantren Nuhiyah Pambusuang, 7 juni 2022 

 11 Idham dkk, Varian Khazanah Keagamaan, ( Makassar; Balai Penelitian dan Pengembangan 

Agama Makassar, 2018), h.  8 

12 Syarifuddin Jaringan Ulama di Sulawesi Selatan Abad ke-20 di Kabupaten Pinrang dan 

Sidrap (Cet. 1. Makassar : Balai Litbang Agama Makassra, 2017) h. 111 
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Annangguru Kayyang.
13

 Namun keberadaan Syekh Abd. Rauf juga tidak memiliki 

keturunan di Pambusuang sebagaimana Sayyid Bollo‟.
14

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Makam Sayyid Bollo‟ di Majene  

(sumber: data pribadi, 9 Juni 2022) 

 

  

                                                           

13 Annangguru Kayyang adalah sepupu dari Rabi‟ah yang merupakan Istri dari Habib Alwi. 

14 Aradin (40 tahun), Guru Pesantren Nuhiyah Pambusuang cicit KH. Alwi, wawancara di 

Pesntren Nuhiyah Pambusuang pada tanggal 9 juni 2022 di Pambusuang 
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Gambar 2.  Foto Syekh Abd. Rauf di rumah peninggalan Annangguru Kayyang di 

Pambusuang  

(sumber: data pribadi, 9 Juni 2022) 

Tujuan kedatangan Sayyid Alwi di tanah Mandar adalah untuk menyampaikan 

dakwah Islam sebagaimana etnis Arab terdahulu yang datang untuk menyebarkan 

dakwah Islam, spirit dakwah telah membawa langkah kakinya hingga menginjak 

tanah Mandar. Para pelaut Mandar yang sangat tertarik pada dakwah yang 

disampaikan Habib Alwi saat mereka di Sumbawa, Nusa Tenggara Timur. Maka 

mereka meminta Habib Alwi agar datang ke tanah Mandar untuk menyampaikan 

kebenaran Islam. Spirit dakwah adalah sebuah ghirah
15

 keislaman yang menjadi salah 

satu spririt diaspora etnis Arab sejak awal menginjakkan kaki di Nusantara selain 

kerena tujuan perdagangan.  

                                                           

15 Semangat (kecemburuan) 
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Menurut cerita yang menyebar baik dikalangan sayyid maupun masyarakat 

Pambusuang secara umum mengatakan bahwa ketertarikan Sayyid Alwi te tanah 

Mandar adalah setelah mendengar pelaut Mandar menyebut kata 

”muhamma,muhamma”
16

 yang bagi Sayyid Alwi menandakan kecintaan orang 

tersebut terhadap kakeknya Nabi Muhammad saw. 

Habib Alwi lahir di Lasem, Pati Jawa Tengah pada tahun 1834 Masehi dari 

ayah bernama Sayyid Abdullah bi Husain bin Sahl dan Ibu bernama Raden Ayu 

Habibah. Adapun nasabnya sebagai berikut: Al-„Allamah Al-Imam Habib Alwi bin 

Abdullah bin Husain bin Abdurahman bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin 

Sahl bin Ahmad bin Abdullah ibnu Imam Muhammad Jamalullail bin Hasan al 

Mu‟allim bin Muhammad Asadullah bin Hasan Atturobi bin Ali bin Faqih Al-

Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Shalibul Mirbath bin Ali Khali‟ 

Qasam  bin Alwi bin Muhammad bin Alwi Ubaidillah bin Al-Muhajir ilallah Ahmad 

bin Isa bin Muhammad bin Ali Uraidhi bin Ja‟far Shadiq bin Rasulullah. Muhammad 

Al-Baqirb bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib Az-zahza bintu 

wabnu Fatimah bintu Rasulullah.
17

  

Kedatangan beliau di Manjopai disambut baik masyarakat setempat, dalam 

dakwahnya Sayyid Alwi melakukan pendekatan kepada para tokoh Agama, para 

pengusaha dan bangsawan pada saat itu. Di Manjopai Sayyi Alwi menikah dengan 

Maniaya Ikanna Coraq (putri bangsawan Manjopai) kemudian memiliki empat orang 

anak yakni Syarifah Intan, Syarifah Rugaiyyah, Syarifah Alwiyah dan Sayyid 

                                                           
16Kata muhamma, muhamma adalah ungkapan spontan yang biasa dilontarkan oleh orang 

Pambusuang ketika kaget yang berlandar pada nama Nabi Muhammad saw. 

17Ikatan keluarga besar Habib Alwi bin Sahl Manaqib Habib Alwi bin Abdullah bin Sahl 

(Puang Towa) Bonde Campalagian 2014. h 2 
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Umar.
18

 Adapun dakwah beliau selama di Manjopai didukung secara materil oleh H. 

M. Ali salah satu sokongan yang diberikan oleh H. M. Ali adalah menyediakan 

rumah sebagai tempat bagi Habib Alwi untuk halaqah
19

 bersama masyarakat. Hal ini 

tentu saja lebih memudahkan Sayyid Alwi dalam  menyampaikan dakwahnya.
20

 

Sekitar tahun 1916 Sayyid Alwi menjadi imam Mesjid di Manjopai (imam ke-3) 

menggantikan H. Muhammad Amin atau Imam Missuq
21

. Mesjid ini sekarang 

dinamai Mesjid Tanwirul atau Masajid Manjopai sebuah mesjid bersejarah yang 

dibangun tahun 1859, lalu pada tahun 1925 dibangun layaknya sebuah bangunan 

mesjid oleh H.M. Ali yang merupakan penyokong dakwah dari Sayyid Alwi atau 

Puang Towa. 

Setelah di Manjopai barulah Sayyid Alwi bertolak ke Pambusuang. Di 

Pambusuang Habib Alwi Menikah dengan Rabi‟ah (Kanne Bawi) cucu seorang tokoh 

agama bernama Annangguru Towa
22

 merupakan keturunan dari Syeakh Al-Adiy. 

Pernikahannya di Pambusuang melahirkan seorang putra bernama Sayyid Hasan bin 

Alwi bin Sahl dan dua orang Putri bernama Syarifah Hural Aeni binta Alwi dan 

Syarifah Hasyimiah binti Alwi.
23

 Tidak hanya menikah dan menetap di Pambusuang 

                                                           
18Habibuddin bin Hasan bin Sahl Jamalullail (78 tahun), Imam Mesjid Banua Baru/Cucu 

Syekh Alwi bin Abdullah bin Sahl Jamalullail, wawancara di wonomulyo tanggal 9 juni 2022 

19 Pertemuan  keagamaan untuk mempelajari Islam 

20 Firman  (35 tahun) Penggiat sejarah/Ketua Remaja Mesjid Tanwirul Masajid Manjopai, 

wawancara di Manjopai pada tanggal 7 juni 2022  

21 Missuq atau  missung artinya keluar. Digelari imam missuq karena H. Muhammad Amin 

mempersilahkan Habib Alwi untuk menjadi imam  sebagai bentuk penghargan.  

22 Mustakim (43), Guru Pesantren Nuhiyah Pambusuang/ Keturunan Al-Adiy, wawancara di 

Pesantren Nuhiyah Pambusuang, 7 juni 2022 

23 Idham dkk, Varian Khazanah Keagamaan, ( Makassar; Balai Penelitian dan Pengembangan 

Agama Makassar, 2018), h. 21 
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Habib Alwi juga ke Campalagian dan menikah dengan Umi Kalsum (Cumeng)
24

 

yang melahirkan 4 orang anak, dua orang putra yakni Sayyid Husain bin Alwi, 

Sayyid Muhammad Muhsin bin Alwi dan dua orang putri yakni Syarifah Mardiyah 

binti Alwi dan Syarifah Zahrah binti Alwi. Dari keturunan Puang Towa ini yang 

banyak menyebar di wilayah Polewali Mandar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.  Mesjid Tanwirul Masajid Manjopai. 

 (sumber: data pribadi, 7 juni 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

24 Ikatan keluarga besar Habib Alwi bin Sahl Manaqib Habib Alwi bin Abdullah bin Sahl 

(Puang Towa) Bonde Campalagian 2014) h. 26 
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Gambar 4. Rumah M. Ali tempat Habib Alwi melakukan halaqah.  

(sumber: data pribadi, 7 juni 2022) 
 

1. Pemetaan Wilayah Mukim Etnis Arab di Kabupaten Polewali Mandar 

Keberadaan etnis Arab golongan Sayyid di Polewali Mandar terhitung cukup 

banyak saat ini Marga/Fam yang ada di Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 20 

fam. Keberadaan Sayyid Alwi bin Abdullah bin Sahl sebagai penganjur agama Islam 

yang kharismatik memicu kedatangan fam lain ke Tanah Mandar seperti fam Al-

Attas, al-Ahdal lalu disusul oleh fam-fam lain
25

  Semua fam ini menyebar di enam 

kecamatan di antaranya Kecamatan Tinambung, Balanipa, Campalagian, Wonomulyo 

dan Polewali, Mapilli. 

Keberadaan etnis Arab di Kecamatan Tinambung tepatnya di Desa Karama 

dusun Manjopai karena pada dasarnya wilayah inilah yang menjadi tempat awal 

kedatangan Sayyid di tanah Mandar yang pada waktu kedatangannya merupakan 

                                                           

25 Muhammad Idrus Alaydrus (48 tahun), Pimpinan Majelis An-Nur,  wawancara melalui  

telepon pada tanggal 21 mei 2022 
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pelabuhan utama Kerajaan Balanipa. Adapun di Kecamatan Balanipa yang pusat 

mukimnya ada di Pambusuang dan Kecamatan Campalagian yang pusat mukimnya 

ada di desa Bonde karena dua kecamatan ini menjadi wilayah persebaran Islam di 

kerajaan Balanipa hingga saat ini maka kita dapati sejak awal keberadaan sayyid di 

wilayah ini lebih identik dengan penganjur agama Islam. Di Kecamatan Polewali 

yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar juga terdapat sayyid 

yang mukim di wilayah ini di antaranya ada yang menjadi pedagang dan pegawai.  

Adapun di Kecamatan Wonomulyo sebagai pusat perdagangan di Kabupaten 

Polewali Mandar sehingga wilayah ini lebih banyak dihuni oleh sayyid yang 

berdagang hal ini akan memudahkan mereka dalam berdagang karena setting 

lokasinya pada dasarnya adalah pusat tempat jual-beli. Sama halnya pada tempat 

mukim etnis Arab di Jakarta pada abad ke-19. Mereka menetap di Pekojang sebagai 

pedagang kain katun, batu mulia, minyak wangi hingga bisnis properti. Pekojang 

adalah wilayah di Jakarta Barat yang berdekatan dengan Sunda Kelapa hingga 

menjadikannya rujukan transit dan berdekatan dengan Pecinan di Glodok hingga 

memudahkan terjalinnya hubungan dagang.
26

 Adapun penyebaran fam etnis Arab di 

Polewali Mandar dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4. Penyebaran Fam Sayyid di Polewali Mandar 

No. Nama Marga/Fam Daerah Penyebaran 

1 Bin Sahil Jamalullail Balanipa, Campalagian, Wonomulyo 

2 Jamalullail Balanipa, Campalagian, Wonomulyo 

3 As-Siraj Campalagian, Wonomulyo 

                                                           
26

Zulkarnen,  Diaspora Masyarakat Keturunan Arab di Jakarta, Jurnal Al-Ahzar Indonesia 

Seri Humaniora 2018. h. 139 
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4 Al-„Azuz Mapilli, Wonomulyo, Balanipa. 

5 Al-Hamid Wonomulyo (Sudah tidak ada) 

6 Al-Ahdal Balanipa 

7 Al-Attas Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Polewali 

8 Al-Bafaqih Balanipa 

9 Al-Idrus Balanipa, Campalagian, Wonomulyo, Polewali 

10 Al-Jufri Tinambung, Balanipa 

11 Al-Mahdaly Balanipa, Campalagian, Polewali. 

12 Al-Qadry Balanipa, Campalagian 

13 As-Saggaf Polewali 

14 Al-Yamani Campalagian (sudah tidak ada) 

15 Basorah Campalagian 

16 Baharun Jamalullail Wonomulyo 

17 Bin Tahir Balanipa 

18 Al-Safi Wonomulyo 

19 Al-Bar Wonomulyo 

20 Bin Shibab Balanipa 

 

Sebagaimana Sayyid Alwi bin Abdullah bin Sahl Jamaluillah yang 

menginjakkan kaki di tanah Mandar karena alasan dakwah begitupun dengan fam lain 

alasan kedatangan mereka tidak jauh dari spirit dakwah, keberadaan Habib Alwi 

Puang Toa menarik perhatian sayyid lain untuk ikut datang di tanah Mandar saat itu 

ditambah dengan keberadaan KH. Muhammad Tahir yang dikenal sebagai wali. 
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Seiring berjalannya waktu kedatangan fam lain di tanah Mandar secara umum 

melalui 3 jalur yaitu syiar Islam, pernikahan dan perdagangan. Etnis Arab memang 

dikenal sebagai penganjur agama Islam, mereka mendatangi berbagai tempat untuk 

menyebarkan kebenaran agama Islam seperti fam bin Sahl, Al-Attas, Al-Mahdaly dan 

lainnya namun lebih banyak yang datang karena jalur pernikahan, ada yang menikah 

dengan perempuan lokal di wilayah Polewali Mandar dan ada pula yang menikah 

dengan syarifah dari fam yang sebelumnya telah tinggal di wilayah Polewali Mandar. 

Jalur pernikahan inilah yang terus menambah jumlah etnis Arab di tanah Mandar 

selain itu ada yang datang karena alasan berdagang.
27

 

Adapun pernikahan antar fam dan masyarakat lokal bisa dilihat pada table 

berikut. 

Tabel 5. Pernikahan Antar Fam/Marga. 

No Pernikahan Antar Marga 

Laki-laki Perempuan 

1 Sahl Jamalullail Lokal Mandar 

2 Jamalullail Lokal Mandar 

3 Al-Siraj Lokal Mandar 

4 Al-Azuz Lokal Mandar 

5 Al-Hamid Al-Attas 

6 Al-Ahdal Lokal Mandar 

7 Al-Attas Sahl Jamalullail 

8 Al-Bafaqih Sahl Jamalullail 

                                                           

27Habibuddin bin Hasan bin Sahl Jamalullail (78 tahun), Imam Mesjid Banua Baru/Cucu 

Syekh Alwi bin Abdullah bin Sahl Jamalullail, wawancara di wonomulyo tanggal 9 juni 2022 
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9 Al-Idrus Sahl Jamalullail 

10 Al-Jufri Sahl Jamalullail 

11 Al-Mahdaly Lokal Mandar 

12 Al-Qadry Lokal Mandar 

13 As-Seggaf Sahl Jamalullail 

14 Al-Yamany Al-Mahdaly 

15 Basorah Al-Idrus 

16 Baharun Jamalullail Al-Idrus 

17 Bin Tahir Sahl Jamalullail 

18 Al-Idrus As-Safi 

19 Al-Bar Al-Idrus 

20 Bin Shihab Sahl Jamalullail 

Sumber : Hasil wawancara dengan Sayyid Habibuddin bin Sahl 

Etnis Arab dalam hal ini keturunan Rasulullah memiliki paham patriarchy 

yaitu suatu prinsip bahwa garis nasab hanya disandarkan pada laki-laki sehingga 

ketika seorang laki-laki dari keturununan Rasulullah (sayyid) menikah dengan 

perempuan lokal maka keturunan mereka menjadi sayyid dan syarifah. Sedangkan 

bila seorang perempuan keturunan Rasulullah (syarifah) menikah dengan laki-laki 

lokal maka nasab keturunan mereka terputus atau tidak bisa dianggap sayyid dan 

syarifah.
28

 Saat  melakukan wawancara dengan Habib Muhammad Shadiq beliau 

menjelaskan bahwa hal ini didasarkan salah  satunya pada hadits Rasulullah saw. 

                                                           

28 Habibuddin bin Hasan bin Sahl Jamalullail (78 tahun), Imam Mesjid Banua Baru/Cucu 

Syekh Alwi bin Abdullah bin Sahl Jamalullail, wawancara di wonomulyo tanggal 9 juni 2022 
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“semua Bani Adam (manusia) mempunyai ikatan keturunan dari ayah kecuali 

anak-anak Fathimah maka akulah ayah mereka dan ikatan keturunan mereka 

langsung kepada ku.” (HR. At-Thabari). 

Begitupun ketika laki-laki dari fam Al-attas menikah dengan perempuan dari 

fam Sahl Jamalullail maka keturunan mereka menjadi bagian dari fam Al-Attas. 

Maka salah satu jalur yang menjadikan berkembangnya jumlah marga atau fam di 

wilayah Polewali Mandar dan Pambusuang secara khusus adalah jalur pernikahan. 

2. Kehidupan Sosial Etnis Arab di Pambusuang 

Kedatangan Syekh Al-Adiy di Pambusuang dan menjalani kiprah dakwah 

menjadikan keturunannya melebur sempurna dengan masyarakat Pambusuang hingga 

tidak mencuat lagi ke permukaan bahwa pendahulu-pendahulu mereka yakni Syekh 

Al-Adiy adalah etnis Arab atau To Araq (orang Arab) bahkan keturunannya dan 

masyarakat Pambusuang secara umum lebih memahami bahwa mereka adalah issinna 

Pambusuang (penghuni/masyarakat asli Pambusuang). Artinya telah terjadi 

pergeseran nilai yang sebelumnya adalah pendatang justru menjadi Penghuni inti 

Pambusuang yang sekaligus menjadi bukti mengaruh Syekh Al-Adiy dan 

keturunannya sangat besar terutama dalam membentuk Pambusuang sebagai 

kampung yang religious dan menjadikan Pambusuang lekat dengan Pangajiang kittaq 

(mengaji kitab) dan tempat lahirnya ulama-ulama besar. 

Adapun Sayyid Alwi bin Sahl Jamalullail menikah dengan keturunan Al-Adiy 

yang sebelumnya telah bermetamarfosis menjadi masyarakat lokal Pambusuang dan 

adanya fam lain yang berdatangan ke Pambusuang menikah dengan keturunan Sayyid 

Alwi dan perempuan lokal Pambusuang adalah salah satu hal yang menjadikan 
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Sayyid di tanah Mandar lebih banyak di Pambusuang dibandingkan dengan Manjopai 

padahal Manjopai adalah tempat pertama kali bersandarnya perahu yang ditumpangi 

oleh Sayyid Alwi bin Sahl Jamalullail. Selain itu dikarenakan kedatangan awal 

Sayyid Alwi di Pambusuang telah disambut dengan iklim masyarakat yang Islami, 

sebelumnya pambusung memang telah menjadi pusat penyebaran Islam yang telah 

dibentukk oleh Syekh Al-Adiy dan berkembang pesat di masa Annagguru Towa 

sedang di Manjopai masih banyak praktik-praktik kesyirikan seperti percaya terhadap 

benda-benda gaib. Paham yang terkenal saat itu disebut abaya kaqdaro
29

 suatu paham 

kekebalan. 

Adapun di Manjopai saat ini tidak terdapat fam bin Sahl meskipun Sayyid 

yang datang pertama kali adalah bin Sahl karena anak laki-laki dari Sayyid Alwi 

meninggal saat usia masih kanak-kanak hingga tidak ada yang melanjutkan jalur fam 

bin Sahl bebab dalam pemahaman Sayyid hanya laki-lakilah yang membawa nasab 

bukan perempuan. Di Manjopai yang hanya ada 2 fam yakni Al-attas dan Al-Jufri. 

Sedang Pambusuang ada 8 fam yakni bin Sahl Jamalullail, Al-Jufri, Al-attas, Al-

Mahdaly, Jamalullail, bin Tahir, Al-Qadri, Bafaghi, as-Seggaf, Al-Azus.  

Keturunan sayyid yang mendiami wilayah Polewali Mandar dan Pambusuang 

secara khusus adalah keturunan Alawiyyin kecuali dari fam Al-Mahdaly. Alawiyyin 

adalah keturunan dari Alwi bin Abdullah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir yang  

bersambung sampai pada Imam Ali al-Uraidhi bin Ja‟far al-Shadiq.
30

 Adapun fam Al-

Mahdaly adalah keturunan dari Musa al-Kadzim yang secara silsilah terpisah dengan 

                                                           
29Abaya kaqdaro dalam masyarakat mandar artinya adalah tempurung kelapa yang sedang 

menyala, adapun orang kebal saat itu tidak akan merasakan panas ketikanya 

30 Musa Kazhim Alhabsyi Identitas Arab itu Ilusi, Saya Habib Saya Indonesia (Cet; 1. 

Bandung: PT. Nizam Pustaka, 2022) h. 145 
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Imam Ali al-Uraidhi tetapi mereka tetaplah sayyid keturunan Rasulullah.
31

 Hal ini 

menunjukkan bahwa etnis Arab yang pernah masuk dan tinggal di Pambusuang ada 

dari golongan sayyid dan nonsayyid serta golongan Alawiyyin dan non Alawiyyin. 

Saat ini etnis Arab di Pambusuang yang masih lekat etnis Arabnya seluruhnya adalah 

golongan sayyid, ada dari kalangan Alawiyyin dan non Alawiyyin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Silsilah Alawiyyin  

(sumber: poto pribadi, 7 juni 2022). 

Golongan Alawiyyin dibagi menjadi beberapa kesatuan keakraban marga 

besar (fam). Di Indonesia sendiri, setidaknya ada 78 fam yang cukup familiar, di 

antaranya ialah sebagai berikut: Al as-Saqqaf, Al-Muniffir, Al-Hut,  Al Ba-aqil, Al-

Hamid, Al-Gaisah, Al al-Aidru, Asy-Syanbal, Al-Hamil, Al-Musyiyyikh, Al-Basy 

Syaiban, Al-Ba,  Al-Taha, Al-Musaw, Al-Kaf , Al as-Safi, Al-Baiti, Al-Baraqbah, Al- 

Ba‟umar, Al-Ismail, Al-Haddar, Al-Munawwar, Al-Maknun, Al-Abu Futaim, bin 

Syihab ad-Din, Al-bin Barahim, Al-Mutahhar, Al-Hadi,  Al-Basyumailah, Al-Mudir, 

Al-Masyhur, Al-Tawil, Al-Marzak, Az-Zahir, Al-Aqil bin Salim, Al-Mudahij, As-

                                                           
31 Habibuddin bin Hasan bin Sahl Jamalullail (78 tahun), Imam Mesjid Banua Baru/Cucu 

Syekh Alwi bin Abdullah bin Sahl Jamalullail, wawancara di wonomulyo tanggal 9 juni 2022 
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Sulaibiyyah, Al-attas, Al-Abu Numai, Al-Mawla ad-dawilah, Asy-Syaikh Abu Bakr, 

Al-Fad‟aq, Al-Moqaibil, Abdul al-Malik, Al-Khir, Al-Mawla Khailah , Al-Hasyim, 

Al-Jufri, Al-bin Sahil, Al-Sumait, Al-Bid, Al-bin Yahya,  An-Nadir, Al-Bilfaqih, Al-

Ba‟abud, Al-Tahir, Al-Qadr, Al-Hinduan, Al-Husain, al-Qarah,  As-Seri, Al-Mahjub, 

Al-Hadda, Al-Baharum, Al-bin Qitban, Al-Bafakih, Al-Habsyi, Al-Basurrah, Al-

Bafaraj, Asy-Syatiri, Al-Hudaili, Al-Babaraik, Al-Jamalulail, Al-Junaid, Al-

Khunaiman, Asy-Syilli, Al-Bahusain, Al-Barum, Al-Ba‟ali.
32

 

Meskipun fam Al-Mahdaly tidak termasuk dalam golongan Alawiyyin yang 

oleh sebagian orang diragukan keberadaannya sebagai sayyid namun bagi masyarakat 

Pambusuang tidak ada perbedaan posisi penghormatan sedikitpun terhadap golongan 

sayyid baik Alawiyyin maupun non Alawiyyin. Terlebih lagi keberadaan fam Al-

Mahdaly yang sudah sangat melekat dengan masyarakat Pambusuang dan 

menempatkan fam ini sebagai golongan sayyid yang sangat berpengaruh terutama 

dalam bidang dakwah. Di antara tokoh-tokoh sayyid yang berpengaruh dari fam al-

Mahdaly adalah Sayyid Dja‟far Al-Mahdaly, Sayyid Ahmad Al-Mahdaly, Sayyid 

Fauzi Al-Mahdaly, Sayyid Ahmad Fadl Al-Mahdaly dan yang lain. Pengaruh fam Al-

Mahdaly tidak hanya didapati di Pambusuang tapi di daerah lain seperti di kota Palu 

dikenal Sayyid Aqil Al-Mahdaly
33

 

Kalangan sayyid menempati posisi yang istimewa dalam masyarakat 

Pambusuang, mereka dihargai dan dihormati sebagai keturunan Rasullah. Seluruh 

keturunan Rasul baik dari kalangan Alawiyyin maupun non Alawiyyin dipanggil 

                                                           
32

Taslim Batu Bara Interaksi Sosial Komunitas Alawiyyin di Kota Medan dalam Bingkai 

Multietnik, 1905-1962 (Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020) h. 25 

33Haliadi Karakteristik Ulama Penyebar Agama Islam di Kota Palu (Palu; Jurnal PUSAKA; 

Khazanah Keagamaan vol.10, no. 1, 2021) h. 138 
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dengan sapaan saiyyeq (sayyid) sebagai bentuk penghargaan baik yang masih anak-

anak maupun yang sudah tua. Untuk sayyid yang lebih muda hanya disapa saiyyeq 

adapun yang lebih tua disapa dengan puang saiyyeq.  

Awal kedatangan leluhur mereka ke Pambusuang telah memberi dampak yang 

baik bagi masyarakat Pambusuang karena dakwah yang disampaikan. Sehingga posisi 

sebagai keturunan Rasul dan pengemban dakwah Islam telah memberikan nilai 

tambah penghargaan masyarakat Pambusuang yang memang pada awal kedatangan 

sayyid telah berada pada kondisi masyarakat yang Islami sehingga lebih memahami 

etika penghargaan terhadap pengemban dakwah Islam apalagi keturunan Rasul. 

Penghormatan kepada sayyid mungkin akan berbeda seandainya masyarakat 

Pambusuang bukanlah masyarakat yang Islami. Salah satu bentuk penghormatan 

masyarakat Pambusuang kepada keturunan sayyid adalah mereka  tidak menikahi 

syarifah.
34

 Tidak ada kasus orang Pambusuang menikahi syarifah dan mengadakan 

resepsi di Pambusuang kalaupun ada syarifah yang menikah dengan orang 

Pambusuang akad dan resepsinya tidak terjadi di Pambusuang. Dalam kultur 

masyarakat Pambusuang sangat menghormati keturunan Nabi Muhammad terutama 

di kalangan orang tua bahkan ada yang menganggap tidak jadi masalah sayyid 

berbuat salah karena mereka adalah keturunan Nabi Muhammad yang dalam 

tubuhnya mengalir darah yang suci. 

Penghormatan terhadap keturunan sayyid di Pambusuang menjadi hal sangat-

sangat lekat. Masyarakat Pambusuang tidak akan ingin mengeluarkan kata-kata kasar 

yang dapat menyakiti hati saiyyeq. Penghormatan itu juga nampak dalam istilah 

                                                           
34Syahid Rasyid, Pimpinan Pondok Pesantren Jareqjeq, wawancara di Pondok Pesantren 

Jareqjeq Pambusuang pada tanggal 7 juni 2022 
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keseharian masyarakat Pembusuang, misalnya ketika akan menitipkan anaknya 

kepada orang lain mereka biasa menggunakan istilah “piara saiyyeqanga anaqu” 

artinya “tolong, pelihara anakku layaknya memelihara seorang sayyid” ini 

menunjukkan bahwa sangat besar penghormatan masyarakat Pambusuang terhadap 

sayyid. 

Pemahaman yang menganggap sayyid memiliki darah yang suci sehingga 

penghormatan dan penghargaan terhadap sayyid sampai pada tahap pemakluman atas 

perbuatan salah atau dosa yang dilakukan oleh sayyid maka tidak sedikit intelektual 

dari masyarakat Pambusuang yang memberikan kritik atas kondisi tersebut akan 

tetapi karena pemahaman penghormatan terhadap sayyid secera berlebihan ini telah 

melekat pada masyarakat Pambusuang terutama di kalangan orang tua mengakibatkan 

para intelektual yang memberi kritikan ini dianggap membenci atau tidak 

menghormati sayyid.
35

 

Di sisi lain, Penghormatan terhadap sayyid di kalangan generasi baru 

Pembusuang masih terjaga hingga saat ini akan tetapi tidak sekuat orang-orang 

terdulu lagi. Dalam artian terjadi dragasi penghormatan terhadap keturunan sayyid, 

hal terjadi seiring dengan perubahan cara pikir dan cara bersikap generasi baru 

terutama diakibatkan oleh berkurangnya pengaruh sayyid dalam kehidupan sosial di 

masyarakat dan tidak sedikitnya sayyid yang melakukan hal-hal yang melanggar 

aturan dan norma agama.
36

  

                                                           
35

Subhan Saleh (38 tahun), Dosen STAIN Mejene/keturunan Al-Adiy, wawancara di 

Pesantren Nuhiyah Pambusuang pada 9 juni 2022 

36
Junaid (38 tahun), Guru Pesantren Nuhiyah Pambusuang, wawancara di Pesantren Nuhiyah 

Pambusuang  pada tanggal 9 juni 2022 
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Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun seluruh masyarakat Pambusuang 

masih memanggil sayyid dengan sebutan saiyyeq dan puang saiyyeq namun ada dua 

sisi penghormatan yang berbeda yakni ada yang menghormati secara berlebihan dan 

ada yang menghormati karena mereka adalah keturanan tapi tetap mengangap salah 

sayyid yang berbuat kesalahan dengan pemahaman bahwa mereka membawa darah 

Rasulullah tapi tidak berarti bahwa mereka adalah manusia yang bebas dari dosa. 

Dalam dialog “Kedatangan Etnis Alawiyyin di Nusantara” yang diadakan di 

Pambusuang pada 5 Mei 2022, Prof. Ahmad M. Sewang mengatakan bahwa jika 

seorang sayyid atau syarifah ingin mempertahankan kesayyidannya mulailah dengan 

memperlihatkan akhlak yang baik.  

C. Eksistensi Etnis Arab di Pambusuang  

Penjagaan eksistensi oleh setiap kelompok adalah perkara yang penting hal ini 

merupakan implikasi dari gharizah al-baqo atau naluri mempertahankan diri. Naluri 

ini akan menjadikan setiap manusia berupaya mempertahanan diri dari segala hal 

yang bisa mengancam keberadaan mereka serta mengupayakan berbagai hal yang 

bisa membuat mereka tetap eksis. Etnis Arab di Pambasuang secara garis besar  

melakukan upaya dalam lingkup internal dan eksternal untuk menjaga eksistensi 

mereka. Adapun bentuk penjagaan eksistensi tersebut akan dijelaskan sebagai 

berikut; 

1. Eksistensi Internal 

Seperti halnya Etnis Arab di wilayah lain yang menjaga kelangsungan 

generasi mereka dengan jalur pernikahan yang mana seorang syarifah dilarang 

menikah dengan akhwal, begitupun di Pambusuang.  Karena di Pambusuang seluruh 

Etnis Arab saat ini adalah zurriyat Nabi maka mereka menjaga keberlangsungan 
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nasab mereka dengan tidak mengizinkan pernikahan syarifah dengan akhwal. Akhwal 

adalah penyebutan untuk golongan di luar sayyid. 

Dalam termilogi agama Islam pernikahan endogamy ini dikenal dengan istilah 

pernikahan se-kufu atau kafa‟ah. Para ulama telah membahas persoalan pernikahan 

se-kufu ini sebagai sesuatu yang penting.  

a. Pandangan Golongan Hanafiyah 

Mazhab Hanafiyah memandang bahwa kafa‟ah adalah persamaan antara calon 

pengantin laki-laki dan perempuan dalam beberapa persoalan yang mana dalam 

pandangan Abu Hanifah mengatakan bahwa wajib para wali menyanggah perkawinan 

yang terjadi dengan tidak se-kufu itu. Di antara persoalan yang dimaksud adalah; 

keturunan,  Islam, pekerjaan, merdeka, agama, dan harta. 

b. Pandangan Golongan Malikiyah  

Mazhab Maliki memandang bahwa kafa‟ah sebanding dengan 2 persolan 

Agama yaitu orang tersebut harus muslim dan tidak boleh fasik. Calon pria bebas dari 

cacat yang besar dan dapat mengakibatkan calon wanita dapat melaksanakan hak 

khiyar atau pilihannya seperti gila atau kusta. Adapun persoalan harta, merdeka, 

keturunan serta pekerjaan merupakan pertimbangan saja.
37

 

c. Pandangan Golongan Syafi‟iyah 

Kafa‟ah dalam pandangan Syafi‟iyah adalah masalah tidak adanya aib. Kalau 

salah satu calon pengantin memiliki aib maka yang lain dapat membatalkan 

pernikahan. Adapun perkara yang penting dipertimbangkan dalam kafa‟ah adalah 

                                                           
37 Muhammad Ridwan & Hamza Hasan Perkawinan Sekufu Wanita Syarifah dengan Laki-laki 

Biasa di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar Shautuna; Jurnal Ilmiah Mahasiswa 

Perbandingan Mazhab vol. 2, no. 1. 2021 
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keturunan, agama, merdeka dan pekerjaan. Syafi‟iyyah menambahkan bahwa 

ketiadaan kufu tidak mengsahkan nikah, terkecuali jika terjadi dengan kerelaan  

perempuan dan walinya.  

d. Pandangan Golongan Hanabilah. 

Dalam pandangan Hanabilah se-kufu menyangkut beberapa kriteria 

kesepadanan. Di antara kesepadanan yang dimaksud adalah; 

1. Kebangsaan 

2. Agama 

3. Kemerdekaan  

4. Perusahaan 

5. Kekayaan
38

 

Dari pandangan beberapa mazhab di atas dapat dipahami bahwa kafa‟ah 

adalah perkara yang sangat penting meskipun tidak menjadi syarat sahnya suatu 

pernikahan.  

Secara umum keturunan Sayyid golongan Alawiyyin sangat memperhatikan 

terkait dengan pernikahan kafa‟ah dalam hal keturunan antara sayyid dan non sayyid, 

bukan antara orang kaya dan miskin ataupun standar kafa‟ah yang lain. Sayyid 

Habibuddin bin Sahl menjelaskan bahwa banyak pandangan di kalangan sayyid di 

luar tanah Mandar yang berbeda-beda atas praktik pernikahan syarifah dengan 

akhwal. Paham itu diantaranya ada yang mengharamkan, menganggap tidak sah 

                                                           
38 Muhammad Ridwan & Hamza Hasan Perkawinan Sekufu Wanita Syarifah dengan Laki-laki 

Biasa di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar Shautuna; Jurna Ilmiah Mahasiswa 

Perbandingan Mazhab vol. 2, no. 1. 2021 
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pernikahan tersebut hingga pelakunya dapat dinilai berzina, berangkat dari dalil 

Qur‟an surah Al-Ahzab ayat 53; 

هِ  ۗ   اِنَّ ذٰ لكُِمْ كَا نَ عِنْدَ اللّٰ ا ازَْوَا جَهٗ مِنْْۢ بعَْدِه ۤ اَبَدًا  هِ وَلََۤ اَنْ تَـنْكِحُوْۤ
وَمَا كَا نَ لَـكُمْ  اَنْ تؤُْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰ

 عَظِيْمً ا

Terjemahannya; 

“…Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh 

(pula) mengawini istri-istrinya selama-lamanya. Sungguh yang demikian itu 

amat besar dosanya di sisi  Allah.”
39

 

Menurut Sayyid Habibuddin mereka yang mengharamkan menafsirkan bahwa 

kata istri-istrinya berlaku juga untuk cucu keturunan Rasulullah tapi paham yang 

menganggap pernikahan syarifah dengan akhwal adalah perilaku haram dianggap 

terlalu keras.  

Sayyid Habibuddin mengatakan bahwa orang tuanya berpesan (Sayyid Hasan 

bin Alwi bin Sahl) agar tidak mendatangi akad pernikahan syarifah dengan akhwal 

namun jangan sampai pada taraf membenci, mengusir atau bahkan tidak menganggap 

anak hanya karena menikah dengan nonsayyid. Akan tetapi keturunan dari syarifah 

yang menikah dengan akhwal tidak akan dimasukkan dalam silsilah keluarga sayyid. 

Dengan kata lain pelarangan syarifah untuk tidak menikah dengan akhwal tidak 

sampai pada taraf haram. Seperti pada saat ini yang mana kepala desa Pambusuang 

memperistri seorang syarifah, meskipun pernikahannya tidak terjadi di Pambusuang 

namun keberadaan mereka jelas telah diterima dengan baik. Berbeda dengan yang 

terjadi di tempat lain seperti di kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto sebagaimana 

                                                           

39 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahan, (Bandung; Sygma, 

2014) h. 425 
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yang dituliskan oleh Syamzan Syukur bahwa di tempat tersebut diberikan sanksi yang 

keras seperti pengasingan terhadap syarifah, memutuskan hubungan dan yang paling 

fatal disebutkan sampai pada pembuhunan meskipun sanksi membunuh tidak lagi 

didapati saat ini.
40

 

Sanksi pemutusan hubungan terhadap syarifah yang menikah dengan akhwal 

juga terjadi di Cikoang Kabupaten Takalar sebagaimana yang dialam oleh Dr. Gazali 

Suyuti dan istri meskipun pernikahan sudah berusia 40 tahun namun belum terjadi 

hubungan sebagaimana layaknya keluarga dengan keluarga besar istri yang 

merupakan keturunan Sayyid Jalaluddin al-Aidid di Cikoang. Meskipun memahami 

adanya tradisi larangan pernikahan syarifah dengan akhwal yang berdasar pada 

kafa‟ah dalam hal nasab namun Dr. Gazali Suyuti dan istri memutuskan menikah 

juga didasari oleh kafa‟ah dalam hal lain yakni dalam pendidikan dan keilmuan. Dr. 

Gazali Suyuti menyampaikan bahwa beliau mendapati dalil yang bisa menjadi 

pegangan yang mengharamkan pernikahan syarifah dengan akhwal. Selain itu beliau 

berpegang pada prinsip bahwa semua manusia sama di hadapan Allah yang 

membadakan hanyalah persoalan takwa.
41

 

Adapun Sayyid di Pambusuang secara umum memahami bahwa apabila 

seorang syarifah menikah dengan akhwal berarti telah merusak kesucian nasabnya 

sebab mereka memahami bahwa Fatimah binti Muhammad pernah berkata; 

 “semua keluarga ku kelak di hari akhir, apabila aku bentangkan selendangku 

barang siapa yang ada dalam selendang itu maka aku akan bertanggung jawab 

                                                           
40Syamszan Syukur. Endogamy Marriage Tradition of Sayyid Community in Sidenre Village, 

Binamu District, Jeneponto Regency Jurnal Adabiyah vol. 19 no. 1, 2019 

41 Gazali Suyuti (66), Dosen UIN Alauddin Makassar, wawancara di Kampus UIN Alauddin 

Makassar (Samata) pada tanggal 18 juli 2022 
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atas, keluargaku yang menjaga kesuciannya (tidak menikah dengan akhwal) 

maka aku yang akan menjaminnya di hari akhir”
42

 

Pemahaman ini turun temurun disampaikan dalam keluarga sayyid di 

Pambusuang sebagai prinsip yang harus dijadikan pegangan oleh para syarifah untuk 

menjaga diri agar tidak menikah dengan akhwal. Adapun masyarakat Pambusuang 

memahami bahwa berdosa bagi mereka yang bukan sayyid menikah dengan syarifah 

dan ketidak bolehan itu dikenal dengan istilah mambul
43

 dengan alasan bahwa 

seseorang berdosa menyakiti keturunan Rasulullah sedangkan dalam rumah tanggah 

biasa terjadi persoalan maka jangan sampai laki-laki akhwal menyakiti istrinya baik 

fisik maupun psikis. Menyakiti syarifah meskipun telah menjadi istri tetap dinilai 

berdosa.  

Larangan pernikahan syarifah dengan akhwal berlaku sacara umum tanpa ada 

pengecualian atau kompensasi kelebihan personal dari akhwal karena pengfokusan 

kafa‟ah mereka dalam hal apakah sayyid atau akhwal. Sehingga meskipun yang 

melamar adalah orang kaya, bangsawan atau pun orang shalih tetap diposisikan 

sebagai akhwal yang tidak boleh menikah dengan syarifah.
44

 Sayyid Hasan Thahir 

bin Sahl mengakatakan bahwa meskipun syarifah seorang yang shalihah dan orang 

tuanya juga shalih tetap akan memilih menikahkan anaknya dengan sayyid yang tidak 

shalih (fasik) misalnya pemabuk dari pada menikahkan anaknya dengan seorang 

ustadz atau ulama tetapi bukan sayyid dengan harapan bahwa suatu saat sayyid yang 

fasik tadi akan berubah seiring bertambahnya tanggungjawab sebagai suami dan istri. 

                                                           
42 Muhammad Idrus Alaydrus (48 tahun), Pimpinan Majelis An-Nur,  wawancara melalui  

telepon pada tanggal 21 mei 2022 

43Dalam bahasa Mandar mambul berarti berdosa  
44

Hasan Thahir bin Sahl, Pimpinan Pondok Pesantren Darul Habib, wawancara di Bonde pada 

tanggal 24 Juli 2022 
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Adapun Sayyid Muhammad Shadiq al-Attas mengatakan bahwa sebenarnya 

konsep pernikahan syarifah harus menikah dengan keturunan sayyid sesungguhnya 

tidak ada dalam syarat sahnya pernikahan sehingga pernikahan syarifah dengan 

akhwal tidaklah haram dengan kata lain adalah boleh. Namun, sebagai bentuk 

penjagaan atas keberlangsungan nasab Rasulullah maka sebaiknya syarifah menikah 

dengan keturunan sayyid pula.
45

 Sayyid Muhammad Shadiq al-Attaas sendiri tidak 

mempermasalahkan pernikahan antara syarifah dengan akhwal bahkan beliau pernah 

secara langsung menikahkan ponakannya dengan akhwal. Beliau mengaku sempat 

mendapat teguran karena menikahkan ponakannya karena aturan yang diadopsi oleh 

sayyid di Polewali Mandar secara umum adalah tidak boleh menghadiri pernikahan 

sayrifah dengan akhwal sikap ini sebagai bentuk penolakan. 

 Sayyid Muhammad Shadiq al-Attas meskipun adalah cicit dari Sayyid Alwi 

bin Abdullah bin Sahl Jamalullail tapi beliau memiliki pendapat yang lebih terbuka 

dibanding keturunan yang lainnya, beliau menyebutkan bahwa keturunan yang lahir 

dari pernikahan syarifah dengan akhwal tidak sepenuhnya hilang kemuliaan nasabnya 

karena keturunan tersebut lahir dari rahim seorang keturunan Rasulullah meskipun 

mereka tidak lagi disebut sayyid tapi tetap ada darah keturunan Rasulullah yang 

mengalir di tubuhnya.  

 Belakangan ini kejadian syarifah menikah dengan akhwal banyak terjadi di 

Polewali Mandar secara umum terutama dari fam Al-Attas
46

. Ada dua yang menjadi 

alasan terjadi pernikahan tersebut. 

                                                           
45Muhammad Shadiq al-Atthas (45 tahun), cicit Sayyid Alwi bin Sahl Jamalullail, wawancara 

di Manjopai tanggal 7 juni 2022 

46
Habibuddin bin Hasan bin Sahl Jamalullail (78 tahun), Imam Mesjid Banua Baru/Cucu 

Syekh Alwi bin Abdullah bin Sahl Jamalullail, wawancara di wonomulyo tanggal 9 juni 2022 
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1. Cinta (perasaan saling suka antara syarifah dan akhwal) 

Adanya pernikahan syarifah dengan akhwal karena saling suka 

merupakan perkara yang tidak bisa dipungkiri, ada beberapa kasus yang mana 

syarifah sipaindongan (kawin lari) karena perasaan cinta hingga mengabaikan 

hukum moral yang telah mengakar dalam keluarga. Senada dengan 

penyampaian Sayyid Muhammad Idrus bahwa jika ada yang datang melamar 

syarifah yang tidak jelas nasab (bisa jadi akhwal) maka kita akan bertanya 

kepada syarifahnya apakah dia mau atau tidak menikah (tentu saja dengan 

segala konsekwensinya jika menikah dengan akhwal maka lepaslah nasab 

bagi keturunannya) karena jangan sampai orang tua menolak tapi putrinya 

(syarifah) menginginkannya bisa terjadi zina yang bisa menjadi aib bagi 

keluarga. Untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu 

sebaiknya dinikahkan saja.
47

 

2. Bentuk Perlawanan Syarifah atas kebolehan Sayyid menikah dengan akhwal 

Sayyid Muhammad Idrus menilai bahwa ini adalah tindakan 

perlawanan (kecembuaruan, iri hati) seperti ini hanya berdasar pada emosi 

sedangkan emosi hanya akan membawa kemudaratan bagi pelakunya. Padahal 

pernikahan sayyid dengan akhwal adalah karena ingin memperbanyak 

keturunan. 

Larangan pernikahan syarifah ini meskipun memiliki tujuan baik agar 

terjaganya nasab keturunan Rasulullah tapi memilik dampak yang buruk bagi 

syarifah. 

                                                           

47 Muhammad Idrus Alaydrus (48 tahun), Pimpinan Majelis An-Nur,  wawancara melalui  

telepon pada tanggal 21 mei 2022 
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1. Adanya batasan dalam memilih pasangan hidup bagi syarifah menjadikan 

banyak syarifah yang menjadi perawan tua.
48

  

2. Adanya batasan interaksi oleh syarifah untuk menghindari terjadi hubungan 

lebih personal dengan akhwal
49

 

Untuk menghindari terjadinya pernikahan syarifah dengan akhwal maka ada 2 

hal yang bisa dilakukan dalam lingkup keluarga yaitu: 

1. Menanamkan pemahaman pentingnya menjaga nasab kepada syarifah. 

2. Menerapkan konsep poligami para sayyid.
50

 

2. Eksistensi Eksternal 

a. Pembauran dengan Masyarakat  

Bagi sebagian orang pernikahan bukan sekedar jalan untuk memenuhi naluri 

melanjutkan keturunan terutama bagi para pengemban agama Allah bagi mereka 

menikah adalah wasilah yang dapat menjadikan dakwah lebih melejit. Di sisi lain 

para bangsawan juga merasa bangga ketika anak mereka dinikahi sayyid. Prof Ahmad 

M. Sewang mengatakan;  

“To dzi oloq tu‟u mua mauwwang macoai dzi‟e anaqmu (towaibe), 

napiwengammi tia iting anaqo” artinya; orang dulu ketika dikatakan anakmu 

(perempuan) ini baik, maka akan diberikan (dinikahkan) anaknya.
51

 

                                                           
48 Muhammad Shadiq al-Atthas (45 tahun), cicit Sayyid Alwi bin Sahl Jamalullail, wawancara 

di Manjopai tanggal 7 juni 2022 

49 Syamszan Syukur. Endogamy Marriage Tradition of Sayyid Community in Sidenre Village, 

Binamu District, Jeneponto Regency Jurnal Adabiyah vol. 19 no. 1, 2019 

50 Muhammad Idrus Alaydrus (48 tahun), Pimpinan Majelis An-Nur,  wawancara melalui  

telepon pada tanggal 21 mei 2022 

51 Ahmad M. Sewang (69 tahun) Guru Besar UIN Alauddin Makassar, wawancara di 

Makassar  pada tanggal 14 Juli 2022. 
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 Maka dapat dilihat bahwa pernikahan etnis Arab dengan perempuan lokal 

dahulu memberikan manfaat yang timbal balik antara dari kedua etnis sebab bagi 

etnis Arab pernikahannya dengan bangsawan lokal akan memudahkan dakwahnya 

sedang bagi masyarakat lokal adalah kebanggan tersendiri sebab anaknya dinikahi 

oleh keturunan Rasul.  

Hal itu pula yang dilakukan oleh Sayyid Alwi bin Sahl Jamalullail setibanya 

di Manjopai beliau menikahi putri bangsawan Manjopai yang menjadikannya tidak 

hanya diterima dengan baik oleh masyarakat tapi juga menjadi orang yang dihargai 

karena telah menjadi menantu bangsawan ketika itu.  

Adapun di Pambusuang Habib Alwi menikah dengan Rabi‟ah cucu dari KH. 

Towa yang merupakan keturunan dari Syekh al-Adiy atau Guru Gede yang 

merupakan leluhur Pesantren Nuhiyah Pambusuang. Dalam silsilah keturunan 

Annangguru Towa, Rabiah adalah anak dari Hamsia yang merupakan anak terakhir 

dari pernikahan Annangguru dengan Kasani. Adapun Hamsia melahirkan dua orang 

putri yakni Salbiah dan Rabi‟ah.
52

 Rabi‟ah inilah yang kemudian menikah dengan 

Sayyid Alwi. Selama di Pambusuang Sayyid Alwi tinggal di rumah peninggalan 

Annangguru Towa sebab dalam tradisi orang Mandar anak terakhirlah yang mewarisi 

rumah orang tuanya. Adapun Rabi‟ah adalah anak terakhir dari Hamsia yang menjadi 

pewaris pertama dari rumah Annangguru Towa sebab Hamsia merupakan anak 

terakhir dari Annangguru Towa dalam pernikahannya dengan Kasani.
53

 

                                                           
52Diambil dari silsilah keturunan al-Adiy yang ditulis berdasarkan versi aslinya tahun 1253 H 

53Mustakim (43), Guru Pesantren Nuhiyah Pambusuang/ Keturunan Al-Adiy, wawancara di 

Pesantren Nuhiyah Pambusuang, 7 juni 2022 
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Jadi awal kedatangan Sayyid di Pambusuang untuk menjaga eksistensi dan 

kelancaran dakwahnya mereka menikahi putri penguasa sebagaimana yang terjadi di 

awal kedatangan etnis Arab di Indonesia kemudian mereka berbaur dengan 

masyarakat dan menjadi bagian yang tak terpisah dari masyarakat yang mana 

kebiasaan dan adat istiadat telah sama dengan masyarakat setempat. Setelah terjadi 

globalisasi dan keterbukaan pemikiran. Praktik menikah dengan putri penguasa 

hampir tidak lagi ditemukan. 

Hal lain yang menjadi penguat terjadinya pembauran secara sosial dengan 

masyarakat setempat adalah posisi etnis Arab yang berperan penting dalam dakwah 

dan perdagangan sehingga mendekatkan etnis Arab dan masyarakat pambusuang 

menjadi satu dalam adat dan tradisi. Karena etnis Arab dalam hal ini golongan Sayyid 

telah menjadi rujukan dalam hal praktik-praktik keagamaan dan dalam posisi dagang 

telah menjadi wasilah pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

b. Upaya Pembentukan Rabithah 

Penjagaan eksistensi garis nasab keturunan Nabi Muhammad saw. di 

Pambusuang belakangan ini mendapat persoalan baru yaitu adanya orang luar 

wilayah Polewali Mandar yang  mengaku sebagai sayyid dan datang melamar 

syarifah di Pambusuang. Ini menjadi persoalan karena pernikahan syarifah dengan 

akhwal yang mengaku sayyid berarti secara tidak langsung telah menghilangkan 

kesucian nasab dari syarifah tersebut tanpa sepengetahuannya. Maka para sayyid di 

Pambusuang dan Polewali Mandar secara umum mengupayakan agar terhubung 

dengan Al-Maktab Ad-Daimi kantor pencatatan nasab dan statistik Alawiyyin.   
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Secara historis pecatatan nasab Alawiyyin telah dilakukan pada abad ke-9 

Masehi, oleh Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran dan dilakukan lagi oleh Sayyid 

Abdullah bin Alwi Al-Haddad pada abad ke-17 Masehi di Hadramaut dengan bantuan 

dana dari Raja India. Pada Akhir abad ke-18 Masehi dilakukan kembali oleh Sayyid 

Ali bin Muhammad bin Ali bin Syihab hingga terkumpul dalam buku nasab sebanyak 

18 jilid. Kemudian terakhir di abad ke-19 pencatatan nasab Alawiyyin dilakukan oleh 

Mufti Hadramaut Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur yang 

dilanjutkan oleh anaknya Sayyid Ali bin Muhammad Al-Mahsyur. Di Indonesia 

sendiri pencatat nasab dilakukan oleh Maktab Ad-Daimi yang dibentuk pada tanggal 

10 Maret 1932 yang diketuai oleh Sayyid Ali bin Ja‟far As-Segaf. Tujuan utama dari 

Maktab Ad-Daimi ini adalah untuk mencatat secara dan silsilah Alawiyyin yang 

terseberas di seluruh penjuru Indonesia agar tetap terjaga.
54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 6. Buku Silsilah nasab Alawiyyin 

 (Sumber: Data Pribadi, 7 Juni 2022) 

                                                           
54 https://maktabdaimi.org/ diakese pada tanggal 27 Juni 2022 

https://maktabdaimi.org/
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Kantor ini memiliki otoritas mengeluarkan buku silsilah nasab para sayyid 

yang berbentuk seperti passport. Buku nasab ini digunakan sebagai bukti kebenaran 

nasab mereka sehingga meskipun ada sayyid dari luar yang tidak dikenal sebelumnya 

oleh para sayyid di wilayah Polewali Mandar yang datang untuk melamar syarifah 

maka buku silsilah tersebut menjadi bukti kredibel yang dapat membenarkan 

nasabnya. 

Menurut Sayyid Muhammad Idrus Al-Idrus sebagai eksekutor pencatatan 

nasab di wilayah Pambusuang bahwa pencatatan dilakukan dengan sangat teliti 

karena standar nasab yang digunakan sangat ketat sedangkan kondisi di Pambusuang 

dan Polewali Mandar secara umum cukup rumit yang mengakibatkan rancunya 

penasaban para sayyid. Kondisi tersebut di antaranya. 

1. Adanya sayyid yang menikahi perempuan yang telah dihamili oleh orang lain 

lalu menasabkan anak yang hamil di luar nikah tersebut sebagai keturunan 

sayyid. 

2. Sayyid menikahi janda yang telah memiliki anak sebelumnya lalu anak tiri 

dari sayyid tersebut dinasabkan kepada sayyid. 

3. Sayyid mengangkat seorang anak lalu nasabnya disandarkan ke sayyid. 

4. Keturunan sayyid tapi dari hasil luar nikah (zina). 

Keempat kondisi di atas yakni anak angkat, anak tiri, anak dari luar 

pernikahan bahkan meskipun kedua orang tuanya telah menikah secara sah sebelum 

dilahirkan tetap dianggap tidak memenuhi standar penasaban dalam rabithah. Hal 

semacam ini adalah upaya maksimal yang dilakukan dalam penjagaan kesucian nasab 

kutururnan Muhammad saw. 
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Menurut Sayyid Ahmad bin Sahl Jamalullail terbentuknya Rabithah ini tidak 

hanya untuk memberi jaminan kebenaran nasab seorang sayyid tapi juga akan 

menjadi wadah yang akan menaungi para Alawiyyin untuk bisa bermanfaat lebih 

dalam kehidupan masyarakat baik dalam bentuk pendidikan maupun dalam 

kehidupan sosial secara umum.  
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D. Pengaruh Etnis Arab di Desa Pambusuang 

1. Pengaruh dalam Bidang Agama 

Pambusuang sejak dulu dikenal sebagai basis dakwah Islam di Tanah Mandar. 

Kedatangan Syekh al-Adiy telah membentuk Pambusuang sebagai Sentra utama 

penyebaran dakwah bahkan menjadikan Pambusuang sebagai Produsen Ulama-ulama 

besar. Kiprah dakwah Syekh Al-adiy yang masih terasa hingga saat ini adalah 

dibentuknya pengajian pondok atau pengajian kittaq yang menjadi cikal bakal 

dibentuknya Pesantren Nuhiyah Pambusuang. Keberadaan pengajian pondok di 

Pambusuang menjadikannya sebagai pusat perhatian masyarakat kerajaan Balanipa. 

Santri atau murid yang hadir dalam pengajian tersebut umunya adalah putra 

bangsawan yang dididik langsung oleh Syekh Al-Adiy. Kemudian setelah dianggap 

mumpuni dalam pemikiran dan kepribadian, santri-santri tersebut kemudian dikirim 

ke berbagai wilayah yang dianggap belum memahami Islam dengan baik.
55

 

Penganjian pondok yang dirancang pertama kali oleh Syekh Al-Adiy ini terus 

mengalami perkembangan terutama pada masa Syekh Nuh bin Maemung bin 

Abdullah bin Al-Adiy atau Annangguru Towa to Koqbaq.
56

 

 

 

                                                           
55 Sahabuddin A. el-Maknum. Pesantren Nuhiyah Pambusuang (Suatu Studi tentang 

Peranannya dalam Masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar), (Skripsi; Ujung Pandang; IAIN 

Alauddin. 1986) h. 59 

56 Artinya yang dimakamkan di koqbaq. Koqbaq berasal dari kata kubah yang adalah 

penyebutan masyarakat untuk pekuburan yang berada di Pambusuang yang mana dalam pekuburan 

tersebut ada makam yang dibentuk seperti kubah Mesjid. Makan tersebut adalah makam dari KH. Nuh 

Annangguru Towa 
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Gambar 7. Makam Annaguru Towa di Pemakaman Koqbaq, Pambusuang. 

(Sumber; data pribadi, 25 juli 2022) 

 Pada masa Beliau Pambusuang tidak hanya menjadi pusat perhatian tetapi 

juga memiliki pemerintahannya sendiri yakni Arajang dzi Pambusuang hal ini tertera 

dalam silsilah keluarga Annangguru Towa (silsilah keturunan Al-Adiy) disebutkan 

“Issangi majappu dzipassalanna daenna ilese namuttama Arajang dzi 

Pambusuang, ale-alenutu Hajji Towa lao dzi Tangnga-tangnga malai Arung , 

deq nasibawang sitarima. (ketahuilah, bahwa Daenna Ilese diangkat menjadi 

Raja di Pambusuang, karena Haji Towa sendirilah yang pergi ke Tangga-

Tangga untuk mengambilnya tanpa ada campur tangan siapapun.
57

 

Sejak berdirinya Arajang dzi Pambusuang yang dipimpin oleh Daenna Ilese 

maka Haji Towa atau Syekh Nuh Annangguru Towa menjadi penasehat Raja yaitu 

suatu jabatan yang menjadi bagian dari hadat disebut Tomawuweng. Kebaradaan 

Tomawuweng sebagai bagian dari lembaga hadat adalah bentuk Integrasi Islam ke 

                                                           

57 Diambil dari silsilah keturunan al-adiy yang ditulis berdasarkan versi aslinya tahun 1253 H  
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dalam pranata sosial. Hal demikian secara umum terjadi di Sulwesi Selatan-Barat 

yang disebut Pangngadereng dalam bahasa Bugis atau Pangadakkang dalam bahasa 

Makassar
58

  

Lembaga Hadat ini diaktualisasikan dalam sistem keimaman sebagai suatu 

jabatan yang hanya boleh dipegang oleh keturunan Syekh Nuh Annangguru Towa. 

Hal ini juga termaktub dalam silsilah Al-Adiy sebagai berikut. 

“Pappasang pasang na pasang Haji Towa dzi Pambusuang dzi anaq appanoa 
makkadai..naiyya akkeimangan dzi Pambusuang sisulle-sulle iko manang 
mappadaoroane..naiyya idi manang mula jaji, idiq dzimunrie 
dzipakkuamotona dzisisulle-sullei toni pahang. (pesan yang dipesankan oleh 
Haji Towa kepada anak cucunya bahwa… sesungguhnya hak imam di 
Pambusuang adalah hak kalian bersaudara.. ketahuilah bahwa kitalah semua 
mula pertama dan kita pulalah yang mengakhiri atas hak (Imam) dan satu 
dalam paham agama)”

59
 

Dari kalimat ini dipahami bahwa tidak boleh menjadi imam kecuali keturunan 

Syekh Nuh Annangguru Towa sekaligus kuturunannya pulalah yang menjadi 

pimpinan pengajian pondok dan membina masyarakat. Satu paham keagamaan yang 

dimaksud dalam silsilah tersebut adalah mazhab Syafi‟iyah. Sampai saat ini 

masyarakat Pambusuang secara umum dalam ibadah ritual menggunakan mazhab 

Syafi‟i. 

Jadi dalam silsilah keturunan Arab yang pertama kali mukim di Pambusuang 

yakni Syekh Al-Adiy telah memberi pengaruh yang sangat besar jika dipoin-poinkan 

sebagai berikut. 

1. Membetuk sistem pengajian pondok 

                                                           

58 Mustari Bosra Tuangguru, Anrongguru, dan Daengguru: Gerakan Islam di Sulawesi 

Selatan 1914-1942 (Disetasi Universitas Indonesia, Depok; 2003) h. 246 

59
Diambil dari silsilah keturunan al-adiy yang ditulis berdasarkan versi aslinya tahun 1253 H  
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2. Melahirkan generasi pengemban dakwah yang tersebar di wilayah-wilayah 

kerajaan Balanipa 

3. Membentuk Arajang di Pambusuang sekaligus Parewa Sara‟ yang 

teraktualisasi dalam sistem Imam (akkeimangan) 

4. Membina masyarakat dengan paham mazhab Syafi‟iyyah. 

Keberlangsungan pengaruh dakwah keturunan Al-Adiy semakin besar setelah 

menikahnya Rabi‟ah cucu dari Syekh Nuh dengan Sayyid Alwi bin Abdullah bin Sahl 

Jamalullail. 

Setelah kedatangan Sayyid Alwi bin Sahl Jamalullail semakin menambah 

derasnya pengaruh dakwah Islam keturunan Arab di tanah Mandar terutama di 

Pambusuang, dakwah Sayyid Alwi memiliki pengaruh kuat terutama dalam praktik-

praktik keagamaan selain kedalaman tauhid. Misalnya tradisi masyarakat 

Pambusuang yang membawa makanan ke mesjid dalam rangka dzikir pada malam 

jum‟at di syiarkan oleh Sayyid Alwi selain itu Sayyid Alwi juga menyiarkan dzikir 

akrimna. Dalam tradisi tutur lisan di kalangan Annagguru di Pambusuang bahwa 

bahkan Habib Alwi menambahkan kalimat-kalimat dzikir dalam dzikir Akrimna.
60

 

Serta pada masa beliaulah dilaksanakan Ratib Samman yang dalam bahasa Mandar di 

sebut Rateq Sammang.  

Masuknya Rateq Sammang di Pambusuang masih belum jelas siapa yang 

membawanya, banyak versi yang berkembang terkait dengan pembawanya namun 

KH. Abd. Syahid Rasyid mengatakan bahwa Rateq Sammang dibawa oleh para 

                                                           

60
Mustakim (43), Guru Pesantren Nuhiyah Pambusuang/ Keturunan Al-Adiy, wawancara di 

Pesantren Nuhiyah Pambusuang, 9 juni 2022 
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sayyid
61

 hal ini senada dengan pandangan Sayyid Idrus bin Muhammad Alaydrus 

bahwa Rateq Sammang dan dzikir Akrimna dibawa oleh Sayyid Alwi bin Abdullah 

bin Sahl Jamalaullail.
62

 Menurut analisa peneliti hal ini bisa diperkuat dengan melihat 

jalur perkembangan Tarekat Sammniyah di Sulawesi. Jalur penyebaran tarekat ini 

hingga berkembang sangat signifikan di Sulawesi Selatan melalui jalur Sumbawa 

bermula dari seorang guru bernama Idris bin Usman yang berasal dari Sumatera 

Selatan namun menetap di Sumbawa pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Idrus 

bin Usman memiliki banyak murid yang berasal dari Sulawesi Selatan Salah satunya 

adalah Abdullah bin Munir putra bangsawan Bone.
63

 berkembangnya Tarekat 

Sammaniyah pada abad ke-19 di Sumbawa bisa jadi Sayyid Alwi bin Abdullah bin 

Sahl Jamalullail sempat mempelajari tarekat ini ketika beliau berada di Sumbawa 

sebelum memasuki tanah Mandar dan menetap di Pambusuang 

Pada masa kiprah dakwah Sayyid Alwi di Pambusuang juga sedang berkiprah 

ulama-ulama besar seperti KH. Alwi (Annangguru Kayyang) yang merupakan 

keturunan dari Syekh Al-Adiy, sepupu dari Rabi‟ah istri Habib Alwi bin Abdullah 

bin Sahl Jamalullail. Maka bisa dikatakan dakwah yang terjadi pada masa itu tidak 

hanya dikuatkan oleh ukhuwah Islamiyah tapi juga diikat dengan pertalian darah 

                                                           
61 Muhammad Idrus Alaydrus (48 tahun), Pimpinan Majelis An-Nur,  wawancara melalui  

telepon pada tanggal 21 mei 2022 

62 Syahid Rasyid, Pimpinan Pondok Pesantren Jareqjeq, wawancara di Pondok Pesantren 

Jareqjeq Pambusuang pada tanggal 7 juni 2022 

63 Mustari Bosra Tuangguru, Anrongguru, dan Daengguru: Gerakan Islam di Sulawesi 

Selatan 1914-1942 (Disetasi Universitas Indonesia, Depok; 2003) h. 205 
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(pernikahan). Dari pernikahan Sayyid Alwi dan Rabiah lahirlah ulama besar yakni 

Sayyid Hasan bin Alwi bin Abdullah bin Sahl Jamalullail.
64

 

Sayyid Hasan bin Alwi menghabiskan usia remaja dengan menuntut ilmu di 

Mekkah. Konteks Mekkah pada saat itu didiominasi oleh Mazhab Syafi‟iyah. Ulama-

ulama Syafi‟iyah menjadi rujukan untuk belajar di antaranya ada yang dari Nusantara 

yakni Syekh Nawawi Al-Bantani.
65

 Mekkah yang didominasi oleh Mazhab Syafi‟iyah 

ini sangat cocok dengan Iklim keagamaan di Nusantara terkhusus di Pambusuang 

yang memang telah deklarasikan sebagai kampung yang dibina dengan paham 

Mazhab Syafi‟i pada masa Annanguru Towa. 

Sayyid Hasan bin Alwi bin Sahl belajar di Mekkah selama 10 tahun hingga ia 

menguasai berbagai bidang Ilmu seperti kajian ilmu tauhid, tasawuf, nahwu sharaf, 

fiqh dan mengusai berbagai ilmu bahasa hingga dijuluki sebagai ”kamus lamba-

lamba” yang dalam bahasa Mandar berarti kamus berjalan. Selain itu Sayyid Hasan 

bin Alwi bin Sahl Jamalullail juga mengetahui bidang ilmu arsitek.
66

 Kemampuan 

dalam bidang arsitek tersebut terwujud dalam Mesjid Jami Al-Muhajirin di Desa Lero 

Kecamatan Suppa Kabnupaten Pirang. Sekembalinya di Pambusuang, Sayyid Hasan 

memperkuat dakwah Islam bersama ayahnya Sayyid Alwi dan paman-pamannya dari 

pihak ibu. 

 

                                                           
64 Mustakim (43), Guru Pesantren Nuhiyah Pambusuang/ Keturunan Al-Adiy, wawancara di 

Pesantren Nuhiyah Pambusuang, 9 juni 2022 

65 Syamsuddin Arif, Jaringan Pesantren di Sulawesi Selatan (1928-2005) Badan Litbang dan 

Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2008. h. 92 

66 Ikatan keluarga besar Habib Alwi bin Sahl Manaqib Habib Alwi bin Abdullah bin Sahl 

(Puang Towa) (Bonde Campalagian 2014) h. 20 
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Gambar 8. Sayyid Hasan bin Alwi bin Sahl Jamalullail bersama para Annangguru di 

Pambusuang 

(Sumber : discan dari koleksi pribadi Sayyid Habibuddin bin Hasan 

Jamalullail, pada 9 juni 2022) 

Masyarakat Pambusuang sangat antusias pada setiap kegiatan pengajian yang 

dilakukan Sayyid Hasan baik di rumah maupun di mesjid Pambusuang (sekarang 

Mesjid At-Taqwa) karena selain kedalaman dan keluasan ilmunya Sayyid Hasan juga 

memiliki banyak pengalaman. Beliau banyak berteman dengan ulama-ulama di luar 

tanah Mamdar dan masih terhubung guru-gurunya di Mekkah bahkan Sayyid Hasan 

masih berlangganan surat kabar Timur Tengah sehingga mengetahui perkembangan 

dunia Islam secara Internasional. Maka dakwah yang disampaikan kepada masyarakat 

adalah perkara yang relevan dengan perkembangan zaman termasuk dalam perkara 

sosial kemasyarakatan.
67

 Menurut Annangguru Mustakim Sayyid Hasan yang lebih 

                                                           
67 Ikatan keluarga besar Habib Alwi bin Sahl Manaqib Habib Alwi bin Abdullah bin Sahl 

(Puang Towa) (Bonde Campalagian 2014) h. 19 
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akrab dengan sapaan Puang Lero
68

 oleh masyarakat Pambusuang merupakan 

penghubung antara generasa tua (Annagguru terdahulu) dan generasi muda.  

Memasuki abad 21 dengan keterbukaan pemikiran dan menguatnya pengaruh 

social media, dakwah Islam tentu perlu mengalami perubahan uslub penyampaiannya 

sesuai dengan kondisi zaman. Maka dakwah sayyid pun mulai merambah ke social 

media untuk tetap mengeksiskan dakwah seperti yang dilakukan oleh Sayyid Ahmad 

Fadhl Al-Mahdaly selain saat ini beliau menjadi Imam Mesjid Agung Syuhada 

Polewali Mandar beliau juga aktif mengisi pengajian baik secara offline maupun 

online yang biasa dilakukan dengan siaran langsung di Facebook dan menamai 

kajiannya dengan pengajian to pusa.
69

 Dakwah kalangan sayyid yang sangat 

berpengaruh saat ini di Pambusuang melanjutkan dakwah dari pendahulunya yakni 

Sayyid Ja‟far Al-Mahdaly. Fam Al-Mahdaly datang ke Pambusuang sejak dulu 

memang tujuannya adalah dakwah.
70

 

Selain dakwah kekinian yang menyentuh social media bentuk dakwah yang 

lain dari kalangan sayyid di Pambusuang adalah adanya Majelis An-Nur yang 

dibentuk dan dipimpin oleh Sayyid Muhammad Idrus Alaydrus, majelis ini biasa 

membawakan salawat dan Shohibul Maulid ad-Diba‟I yang popular di masyarakat 

dengan sebutan pandib‟ai. Adapun Maulid Diba‟i di Pambusuang pertama kali 

dimulai oleh Sayyid Hasan bin Alwi bersama dengan KH. Alwi, KH. Abdurrahman, 

KH. Ismail, KH. Ihsan kemudian dilanjutkan oleh Annangguru Syahid bersama 

                                                           
68 Gelar Puang Lero ini berarti yang dimuliakan di Lero sebab Sayyid Hasan berhijrah ke 

Lero dan membina masyarakatnya selama di Lero beliau membangun sebuah mesjid yang dinamai 

Mesjid Jami Al-Muhajirin. Sayyid Hasan wafat di Lero pasa 8 oktober 1973 

69To pusa dalam bahasa mandar berarti tersesat 

70 Syahid Rasyid, Pimpinan Pondok Pesantren Jareqjeq, wawancara di Pondok Pesantren 

Jareqjeq Pambusuang pada tanggal 7 juni 2022 
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dengan jajarannya lalu kemudian dimodrenkan dengan mungganakan gendang oleh 

Sayyid Muhammad Idrus Alaydrus.
71

 Masyarakat Pambusuang dan Polewali Mandar 

secara umum biasa mengadakan maulid diba‟i dengan menghadirkan majelis An-Nur 

ketika mereka melakukan hajatan, atau akan melakukan hal-hal besar seperti 

mengikuti kompetisi-kompetisi besar dan ketika mereka mendapatkan nikmat 

berlebih. 

Meskipun ada dakwah yang menyentuh langsung ke generasi muda hari ini 

namun tak dapat dipungkiri bahwa dakwah etnis Arab dalam hal ini Sayyid tidak lagi 

seberpengaruh seperti dulu. Menurut Annangguru Syahid dakwah sayyid yang paling 

berpengaruh adalah pada masa Sayyid Hasan bahkan pengaruhnya melebih pengaruh 

dakwah sang ayah yakni Sayyid Alwi. Namun saat ini di Pambusuang tidak banyak 

sayyid yang siap mendalami kehidupan dakwah lebih banyak yang acuh bahkan tidak 

sedikit yang justru melakuan hal-hal negatif yang secara tidak langsung menjadi 

tantangan dakwah tersendiri karena secara psikologi masayakat ada yang berpikir 

bahwa sayyid saja yang dalam dirinya mengalir darah Nabi Muhammad bisa berbuat 

hal yang melanggar aturan agama apalagi kita yang bukan siapa-siapa.
72

 Dalam kultur 

masyarakat Pambusuang yang sangat menghormati keterunan Nabi Muhammad 

terutama di kalangan orang tua bahkan ada yang menganggap tidak jadi masalah 

sayyid berbuat salah karena mereka adalah keturunan Nabi Muhammad yang 

mengalir dalam tubuhnya darah yang suci
73

 Secara tidak langsung hal demikian bisa 

                                                           
71

Muhammad Idrus Alaydrus (48 tahun), Pimpinan Majelis An-Nur,  wawancara melalui  

telepon pada tanggal 21 mei 2022 

72
Syahid Rasyid, Pimpinan Pondok Pesantren Jareqjeq, wawancara di Pondok Pesantren 

Jareqjeq Pambusuang pada tanggal 7 juni 2022  

73
Subhan Saleh (38 tahun), Dosen STAIN Majene, wawancara di Pesantren Nuhiyah 

Pambusuang pada tanggal 9 juni 2022 
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menormalisasi perbuatan yang melanggar agama. Senada dengan pandangan Sayyid 

Muhammad Idrus Alaydrus bahwa sayyid harus sadar bahwa darah yang mengalir 

dalam diri para sayyid harusnya tidak menodai dengan perbuatan maksiat.
74

 

2. Pengaruh dalam Bidang Pendidikan  

Pengaruh Sayyid dalam bidang pendidikan dapat dilihat pada kiprah 

perjuangan Sayyid Hasan bin Alwi dalam mendirikan sebuah lembaga pendidikan 

yang dinamai Madrasah Arabiyah Al-Islamiyah (MAI) pada tahun 1937 yang proses 

pembelajarannya dipusatkan di Serambi Mesjid At-Taqwah pada kisaran tahun 1940 

akibat kekacauan yang ditimbukan oleh Belanda sehubungan dengan politik 

kedatangan Jepang maka proses belajar mengajar dipindahkan ke kolong-kolong 

rumah. Madrasah Arabiyah Al-Islamiyah sebenarnya berawal dari pengajian pondok 

yang telah dibentuk sebelumnya oleh Syekh Al-Adiy. Sejak dibentuknya Arajang di 

Pambusuang, ulama dijadikan sebagai penasehat yang disebut “Tomawuwang” 

sebuah jabatan hadat yang juga direalisasikan dalam sistem imam sebagai sebuah 

jabatan yang hanya bisa dipegang oleh keturunan Syekh Al-Adiy yang bisa 

mengurusi pendidikan pondok dan membina masyarakat. Hal ini disebutkan dalam 

lembaran silsilah Annangguru Puang Towa. 

 

 

 

 

 

                                                           
74 Muhammad Idrus Alaydrus (48 tahun), Pimpinan Majelis An-Nur,  wawancara melalui  

telepon pada tanggal 21 mei 2022 
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Gambar 9. Mesjid At-Taqwah Pambusuang 

(Sumber; Data pribadi, 25 juli 2022) 

Secara silsilah dari ibu Sayyid Hasan adalah keturunan dari Haji Towa atau 

Annangguru Towa yang juga memiliki hak atas jabatan akkeimangan di Pambusuang. 

pada masa kepemimpinan Sayyid Hasan atas pengolahan Pengajian Pondok inilah 

dibentuk Madrasah Arabiya Al-Islamiya. Kemudian pada tahun 1944 MAI berubah 

nama menjadi Madrasah Diniyah Islamiyah (MDI) dari cikal bakal MAI dan MDI 

berdirilah Yayasan Pesantren Nuhiyah pada tahun 1968 hingga saat ini.
75

 

Peranan sayyid dalam bidang pendidikan masih ada hingga saat ini yang 

banyak dari mereka yang mengajar di berbagai daerah di Polewali Mandar. Adapun 

keturunan sayyid di Pambusuang yang masih aktif dalam dunia pendidikan dapat 

dilihat dalam tabel berikut; 

                                                           
75Tamsil Sejarah Pendidikan Islam Di Pesantren Nuhiyah Pambusuang Desa Pambusuang 

Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar  (Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar, 2012) h. 117 



103 

  

 
 

Tabel 6. Peran Sayyid dalam Bidang Pendidikan 

No Nama Fam Instansi 

1 Sayyid Hasan bin Husein Al-Atthas Pesantren Nuhiyah Pambusuang 

2 Sayyid Ahmad  Bin Sahl Pesantren Nuhiyah Pambusuang 

3 Syarifah Nur Al-Atthas Pesantren Nuhiyah Pambusuang 

4 Syarifah Rabia‟ah Bin Sahl Pesantren Nuhiyah Pambusuang 

5. Sayyid Syarif Hidayatullah Al-Atthas Pesantren Nuhiyah Pambusuang 

 

3. Pengaruh dalam Bidang Politik  

Selain memiliki pengaruh dalam bidang dakwah dan pendidikan sayyid di 

Pambusuang juga memiliki pengaruh dalam bidang politik meskipun tidak sebesar 

dalam bidang dakwah. Dalam urusan pemerintahan sayyid yang memiliki pengaruh 

yang besar adalah dari fam Al-Attas yakni Sayyid Mengga yang pernah menjabat 

sebagai Bupati Polewali Mamasa (sekarang Polewali Mandar) pada tahun 1985. 

Sebelum menjadi Bupati Sayyid Mengga sebelumnya berkiprah dalam bidang 

militer.
76

  

Adapun di Pambusuang Sayyid yang pernah berkiprah dalam bidang politik 

adalah Sayyid Dja‟far al-Mahdaly beliau pernah menjadi anggota DPRD dan Tokoh 

yang berpengaruh lainnya adalah Sayyid Salim S. Mengga Al-Atthas putra dari 

                                                           
76

Abah Dzaky Mengenal S. Mengga Alattas (Puang Mengga) 

https://mjtarhim.com/2015/08/16/mengenal-mayjen-s-mengga/amp/ (diakses 20 juni 2022) 

https://mjtarhim.com/2015/08/16/mengenal-mayjen-s-mengga/amp/
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Sayyid Mengga merupakan tokoh lokal sekaligus nasional. Putra kelahiran 

Pambusuang ini pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia mewakili Sulawesi Barat di senayan selama 2 periode.
77

 Meskipun tidak 

lagi berada di senayan mewakili masyarakat Sulawasi Barat dan tidak lagi menjadi 

warga Pambusuang tapi Sayyid Salim S. Mengga masih aktif memberikan edukasi 

politik terhadap masyarakat Pambusuang dan kedatangannya yang memberi edukasi 

politik, meyampaikan ide-ide perubahan kepada masyarakat selalu di sambut dengan 

baik oleh masyarakat Pambusuang.
78

  

                                                           
77

Idham dkk, Varian Khazanah Keagamaan, ( Makassar; Balai Penelitian dan Pengembangan 

Agama Makassar, 2018), h.  29 

78 Ridwan (50 tahun), mantan Kepala Desa Pambusuang, wawancara di Pambusuang  pada 

tanggal 7 juni 2022  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis jabarkan pada bab IV dalam tesis 

ini mengenai kehidupan social etnis Arab di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa 

Kabupaten Polewali Mandar. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kedatangan etnis Arab dan tinggal Pambusuang secara garis besar terjadi 3 

periode yang pertama dari kalangan non sayyid pada abad ke-17 yakni al-

Adiy  yang keturunannya di Pambusuang lebih dikenal Annangguru Towa 

atau KH. Nuh, kedua kalangan sayyid pada abad ke-18 yakni Sayyid Bollo‟ 

yang tidak diketahui famnya. Keberadaannya hanya bisa dilacak dari tutur 

lisan Annangguru di Pambusuang serta dari tradisi ziarah makam Sayyid 

Bollo‟ yang terus dijaga oleh keluarga Annangguru di Pambusuang. Ketiga, 

dari kalangan Sayyid pada abad ke-19 yakni Habib Alwi bin Abdullah bin 

Sahl Jamalullail yang pada periode yang dimulai oleh beliau ini diikuti oleh 

banyak fam-fam lain dan dari anak-cucu merekalah kemudian lahir banyak 

sayyid di Pambusuang bahkan menyebar ke berbagai wilayah di Sulawesi 

Barat. 

2. Dalam menjalani kehidupan sosial bersama dengan masyarakat Pambusuang 

golongan sayyid ini sangat dihargai kerana masyarakat Pembusuang 

memandang bahwa darah yang mengalir dalam tubuh para sayyid adalah 
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darah yang suci. Golongan Sayyid di Pambusuang menjaga eksistensinya 

dengan melarang pernikahan syarifah dengan akhwal, sayyid menikahi 

perempuan lokal sebagai upaya pembauran dan berusaha membentuk Rabitha. 

3. Keberadaan etnis Arab di Pambusuang telah memiliki pengaruh yang sangat 

besar terutama dalam bidang dakwah Islam, pendidikan dan politik.  

4. Implikasi  

Penelitian ini memiliki banyak kekurangan dalam riset dan penulisan hasil 

risetnya. Masih banyak fakta-fakta yang tidak dicover dalam penelitian ini. Perlu 

penelusuran data lebih mendalam agar mampu merekonstruksi kembali kehidupan 

etnis Arab di masa lalu khususnya di Pambusuang serta diperlukan lebih banyak 

pendekatan untuk bisa memahami kehidupan sosial etnis Arab. 

Penelitian yang memiliki banyak kekurangan ini tentu mengharapkan kritikan 

dan saran dari berbagai pihak agar dihasilkan karya ilmiah yang layak dibaca oleh 

publik dan dijadikan rujukan oleh peneliti selanjutnya 
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