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ABSTRAK 

Nama : Nurradhiah 

NIM :  40200114053 

Judul Skripsi  :  Masjid Tua Kamina di Desa Kalodu Kabupaten Bima   

(Sejarah dan Fungsi Masjid Dalam Pembinaan Umat). 

Pokok masalah tentang bagaimana sejarah dan fungsi masjid Tua Kamina 

dalam pembinaan umat? Adapun sub masalah dalam pokok permasalan adalah 1. 

Bagaimana Keadaan Bima Sebelum Datangnya Islam ? 2. Bagaimana Sejarah dan 

Fungsi Masjid Tua Kamina ? 3. Bagaimana Pengaruh Masjid Tua Kamina Dalam 

Pembinaan Umat ?. 

Dalam pembahasan skripsi ini, jenis penelian yang digunakan tergolong jenis 

penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif dan pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan sejarah, pendekatan antropologi, pendekatan agama, dan pendekatan 

sosiologi. Selantutnya metode pengumpulan data dengan menggunakan Field 

Research dan Library research. Dan saya berusaha untuk mengungkapkan objek yang 

dibicarakan sesuai dengan kenyataan yang terjadi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masjid Tua Kamina adalah salah satu 

peninggalan Kesultanan Bima pada tahun 1621 M dibawah kekuasaan Sultan Bima 

yang pertama yaitu Sultan Abdul Kahir 1621-1640 M. masjid yang awalnya hanya 

merupakan sebidang tanah lapang yang berbentuk segi empat sama sisi dan 

ditengahnya ditancapkan  delapan tiang yang berbentuk persegi delapan atau dalam 

istilah Bima disebut “Nggusu Waru”. Fungsi dan peran masjid yaitu sebagai pusat 

penyiaran Islam dan pembinaan umat dengan mengadakan pengajian dan 

pembelajaran tentang ilmu agama mengingat pada masa itu belum ada yang paham 

tentang ilmu agama Islam kecuali para mubalig dari Sulawesi Selatan yang senantiasa 

menuntun Sultan Abdul Kahir dan para pengikut serta masyarakat sekitarnya. 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai masukan untuk 

meningkatkan potensi cagar budaya yang berupa bangunan masjid tua yang nantinya 

dapat dijadikan sebagai tempat wisata sejarah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Jika ingin mengetahui sejarah dalam sebuah masyarakat, dapat kita ketahui 

dengan melihat bangunan-bangunan yang ditinggalkannya. Dari sana kita dapat 

mengetahui sejauh mana proses Islamisasi masyarakat setempat. Kita juga bisa 

mengetahui tinggi rendahnya peradaban sebuah masyarakat. Begitu juga halnya jika 

kita ingin mengetahui perkembangan sejarah Islam di Indonesia. Kita dapat 

melihatnya dari rumah ibadah umat Islam yaitu masjid.  

Masjid adalah tempat ibadah yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. 

Banyak diantara masjid-masjid itu yang telah berumur ratusan tahun dan bernilai 

sejarah bahkan memiliki ciri-ciri kekunoan yang berkesinambungan dengan 

masa-masa sebelum pengaruh Islam masuk ke Indonesia. Dilihat dari sejarahnya, 

masjid di Indonesia memiliki beraneka ragam, ada yang bercirikan pengaruh dari 

budaya lokal dan ada pula pengaruh dari budaya asing.
1
 

Kata masjid dalam Al-Qur’an berulang-ulang sebanyak dua puluh delapan 

kali, kata tersebut diambil dari akar kata “sajada-sujud”, yang berarti patuh, taat, serta 

tunduk dengan penuh hormat dan takzim. Seperti dalam Al-Qur’an Surah 

At-Taubah:9/108. 

                                                           
1
Masjid Kuno Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1999, h. 1 
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Terjemahan:  

”Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selama-lamanya. 

Sesungguh- nya mesjid yang didirikan atas dasar taqwa (mesjid Quba), sejak 

hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. di dalamnya mesjid 

itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. dan Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bersih.”(QS. At-Taubah:09/108).
2
 

Masjid berasal dari kata “sajada-sujud”. Sedangkan pengertian sujud dalam 

Islam adalah kepatuhan atau ketundukan yang dilakukan dengan penuh kekhidmatan 

sebagai seorang muslim atau hamba Tuhan. Selain itu, masjid juga bisa diartikan 

sebagai suatu bangunan yang memiliki fungsi untuk melakukan ibadah bagi umat 

muslim baik itu dilakukan secara individu atau pun kelompok.
3
 

Pada umumnya makna masjid yang sebenarnya tidak hanya sebagai tempat 

mengajarkan, membicarakan, memutuskan segala prinsip dari semua pokok 

kehidupan.
4
 

Masjid pada mulanya hanya sebidang tanah lapang yang diberibatas-batas 

yang nyata. Hal ini dapat dimaklumi karena ada awal tersebarnya Islam, yang lebih 

dahulu mendapatkan perhatian penyebar-penyebar agama adalah ajaran Islam itu 

sendiri. Setelah mendapatkan dukungan dari masyarakat barulah diusahakana 

                                                           
2
Departemen Agama RI, Sejarah dan Terjemahan. 

3
Abdul Rochim, Sejarah Arsitektur Islami: Sebuah Tinjauan (Bandung: Angkasa 1983), h. 1 
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mendirikan masjid. Seperti halnya pada Rasulullah hijrah dari Mekkah ke Madinah 

karena ada tekanan politik kaum kafir Qurisy di Mekkah. Setelah rasul berada di 

Madinah, rasul membangun sebuah masjid karena ada dukungan dari masyarakat 

setempat. Masjid tersebut diberi nama masjid Nabawi, setelah masjid Quba. Seperti 

yang dikatakan cendekiawan muslim Dr. Nurcholis Madjid (1997), masjid Nabawi 

inilah yang menjadi pusat awal sejarah yang sangat penting, bukan saja bagi umat 

muslim melainkan seluruh umat Islam. 

Masjid juga merupakan lambing Islam, cermin dari keadaan masyarakat 

muslim pada suatu ranah dan waktu tertentu. Oleh karena itu, keberadaan sebuah 

masjid tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pendukung dan penganut agama islam 

itu sendiri. Karena masjid merupakan hasil budaya dari masyarakat penduduk dan 

penganut agama Islam itu sendiri. 

Masjid sebagai arsitektur religi merupakan bangunan yang berpedoman 

kepada ketentuan-ketentuan yang diperintahkan oleh Allah Swt sebagai tempat 

pelaksanaan ajaran Islam. Masjid adalah pusat ibadah dan kehidupan umat Islam pada 

umumnya. 

Menyimak sejarah kebangkitan Islam diberbagai pelosok dunia, pada kali ini 

saya akan sedikit membahas Islam di Bima terutama di desa Kalodu Kecamatan 

Langgudu Kabupaten Bima. Pada masa Sultan Abdul Kahir dia membangun sebuah 

masjid yang diberi nama Masjid Tua Kamina. Islam tersebar di Bima sekitar tahun 
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1617 M(1028 H) yang dibawa secara damai oleh empat mubaligh dari Sulawesi 

Selatan yaitu dari Gowa, Tallo, Luwu dan Bone berdasarkan ikatan keluarga. 

Sebelum mengenal agama Islam, penduduk Kalodu menganut kepercayaan 

“Makamba Makimbi” (Animisme Dinamisme). Mereka menyembah tempat-tempat 

yang dianggap bisa memberikan kekuatan gaib atau rezeki yang melimpah. Agama 

Islam masuk di desa Kalodu melalui kampung Kamina dengan proses dengan proses 

yang sangat sengit. Pada awalnya Salisi melakukan aksi teror terhadap Jena Teke 

(putra mahkota) La Kaí yang telah dipersiapkan untuk melantik menjadi raja Bima. 

Jena Teke (putra mahkota) yang berusia muda itu terpaksa meninggalkan istana 

Kerajaan Bima berpisah dengan ibunda tercinta dalam suasana berkabung atas 

meninggalnya mantau Asi Sawo. 

Jena Teke (puta mahkota) La Kaí  bersama pengikut setia bersembunyi di 

desa Teke. Jena Teke (putra mahkota) yang masih berusia muda itu disambut dan 

dielu-elukan oleh masyarakat desa Teke. Mereka sangat mencintai Jena Teke (putera 

mahkota), tetapi tidak berani secara terang-terangan melawan Salisi yang dibantu oleh 

Belanda. Menurut adat istiadat Mbojo, tabu bagi rakyat mencampuri Ropo Ronggadi 

(perselisihan) keluarga raja. Lama kelamaan akhirnya keberadaan Jena Teke (putra 

mahkota) La Kaí di desa Teke sudah diketahui ole kaki tangan Salisi. Jena Teke (putra 

mahkota) bersama pengikut setianya terpksa hijrah ke dusun Kamina (Kalodu) yaitu 

dusun kecil yang terletak di tengah-tengah hutan belantara, disebelah selatan doro 

Lambitu. Alangkah beratnya cobaan yang dialami oleh Jena Teke (putra mahkota) La 
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Kaí yang hidup ditengah hutan lebat yang dikelilingi oleh gunung, jauh berbeda 

dengan kehidupan di istana yang serba mewah. Pengalaman pahit ini tidak 

memudarkan semangat juang dan pantang menyerah. 

Setelah beberapa tahun La Kaí meninggalkan istana kerajaan Bima dan 

bersembunyi di dusun Kamina, barulah para mubaligh Sulawesi Selatan tiba di Sape 

pada tanggal 26 April 1617 M, ujung timur pulau Sumbawa. Mereka ingin bertemu 

dengan Jena Teke (putra mahkota) La Kaí buukan bertemu dengan Salisi sebagai 

penghianat negeri. 

Para mubaligh ingin menyampaikan pesan Sultan Alauddin Makassar kepada 

Jena Teke (putra mahkota) La Kaí agar meminta  La Kaí berkenan memeluk agama 

Islam. Sesuai dengan kesepakatan raja Tunijjalo (kerajaan Makassar) dan Sangaji 

Manggampo Donggo (kerajaan Bima) pada pertengahan abd ke 16 silam. Setelah tiga 

tahun parra mubaligh berada di Sape, barulah pesan itu dapat disampaikan kepada  La 

Kaí. Ketika itu La Kaí berada di dusun Kamina. Mendengar berita itu, La Kaí 

berangkat ke Sape tanpa ada rasa bimbang dan takut terhadap keselamatan dirinya 

yang sedang diintai oleh kaki tangan Salisi. 

Sesuai dengan wasiat ayahnya La Kaí akan memluk agama Islam. Sesudah 

memluk agama islam namanya diganti menjadi Abdul Kahir. Nama yang merupakan 

doá serta harapan para gurunya supaya kelak tokoh muda itu menjadi pejuang perkasa 

dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di tanah kerajaan Bima. Kebenaaran dan 

keadilan sesuai dengan ajaran agama Islam sebagai agama wahyu, bukan kebenaran 
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dan keadilan seperti ajaran Makamba Makimbi (kepercayaan Animisme Dinamisme) 

yang merupakan hasil pemikiran manusia. Setelah La Kaí resmi menganut agama 

Islam dan berjanji akan menyebarluaskan agama Islam di kerajaan Bima dan La Kaí 

bersama ulama yang diutus oleh Sultan Alauddin melakukan perjalanan bersama 

menuju dusun Kamina kampung Kalodu. Setibanya di dusun Kamina  Jena Teke 

(putra mahkota) bersama para gurunya mendirikan sebuah masjid sebagai tanda 

bahwa La Ka‟í sudah resmi menganut agama Islam dan namanya diganti menjadi 

Abdul Kahi. Masjid itu diberi nama masjid Kamina. Selain sebagai tempat untuk 

beribadah, masjid ini juga digunakan sebagai kegiatan berdakwah. Sedikit demi 

sedikit Abdul Kahir mempengaruhi sebagian masyarakat agar memelukagama Islam 

dan pada akhirnya masyarakat dusun Kamina menerima dengan baik ajaran Islam. 

Lokasi masjid Kamina terletak didataran tinggi yang dikelilingi oleh 

pegunungan yang berhutan lebat. Nama dusun ini adalah Kamina. Masjid tua ini oleh 

masyarakat “Mbojo” (Bima) diberi nama “Sigi Kamina” ( sigi yang berarti masjid) 

dan (Kamina adalah nama sebuah dusun). Didirikan pada tahun 1621 M oleh Sultan 

Abdul Kahir bersama para pengikutnya dan beberapa Mubaligh dari Sulawesi Selatan. 

Masjid ini berbentuk segi empat sama sisi dan tidak memiliki mihrab seperti 

lazimnya sebuah masjid lainnya. Empat sisi yang sama merupakan simbol empat 

orang putra dan keluargaan raja yang memeluk agama Islam. Dan tiang bangunan 

masjid ada delapan yang merupakan simbol dari empat orang putra dari keluarga raja 
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dan empat daerah asalpara ulama dari Sulawesi Selatan. Atap bangunan masjid ini 

berbentuk “Manggusu Waru”. 

Masjid tua Kamina ini memiliki keunikan tersendiri yang ternyata belum 

pernah diteliti sebelumnya, sehingga perlu diperkenalkan sebagai masjid yang pernah 

eksisi dalam sejarah masuknya Islam di Bima, sebagai pusat penyiaran agama Islam 

dan sebagai tempat belajar Islam pada masa itu. Keberadaan masjid Tua Kamina ini 

merupakan salah satu sebab diadakannya penelitian ini, karena dengan usianya yang 

dapat dikatakan sebagai objek kepurbakalaan Islam. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah pokok dalam pembahasan skripsi kali 

ini adalah bagaimana sejarah dan fungsi masjid Tua Kamina. Kemudian dari 

permasalahan pokok tersebut akan melahirkan sub pokok permasalahan, yakni: 

1. Bagaimana Keadaan bima Sebelum Datangnya Islam? 

2. Bagaimana Sejarah dan Fungsi Masjid Tua Kamina? 

3. Bagaimana Pengaruh Masjid Tua Kamina dalam Pembinaan Umat? 

C. Fokus Dan Deskripsi focus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus pada penelitian ini adalah Masjid Tua Kamina yang meliputi, keadaan 

Bima sebelum datangnya Islam, sejarah dan fungsi Masjid Tua Kamina serta 

pengaruhnya dalam pembinaan umat. 
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2. Deskripsi Fokus  

Deskripsi fokus penelitian adalah keadaan Bima sebelum datangnya Islam, 

sejarah dan fungsinya. Masjid Tua Kamina yang menjadi masjid menjadi unik, serta 

pengaruhnya dalam pembinaan umat. Setiap masjid memiliki ciri khas dan asal-usul 

tersendiri, hal ini akan menggambarkan sejarah awal dibangunnya masjid. 

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka adalah kegiatan yang meliputi membaca, mendengarkan dan 

mencari laporan-laporanpenelitian bahan pustaka yang memuat teori-teori yang 

relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dan merupakan tahap pengumpulan 

data yang bertujuan untuk meninjau beberapa hasil peneliitian tentang masalah yang 

dipilih serta untuk membantu penulisan dalam menemukan data sebagai bahan 

perbandingan agar data yang dikaji lebih jelas. 

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa literature 

sebagai bahan acuan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Namun belum ada buku 

yang membahas secara lengkap mengenai Masjid Tua Kamina. Adapun buku atau 

karya ilmiah yang penulis anggap relevan dengan objek penelitian diantaranya: 

M. Hilir Ismail, Peran Kesultanan Bima Dalam Perjalanan Sejarah Nusantara 

(Mataram: Lengge, 2004). Buku ini membahas mulai dari masa kerajaan sampai 

bergantinya menjadi masa kesultanan dan melampirkan Sultan pertama yakni Sultan 

Abdul Kahir yang mendirikan Masjid Tua Kamina sampai Sultan ke-4 yakni Sultan 

Muhammad Salahuddin. 
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Syekh Syafiyurahman Al-Mubarakfuri, Sirah Nabawiah. Buku ini 

menjelaskan tentang tentang bagaimana keadaan bangsa Arab pra Islam, lahirnya Nabi 

Muhammad Saw sampai wafatnya, semangatnya berdakwah baik secara diam-diam 

maupun secara terang-terangan, serta kisah peperangannya  bersama kaum muslimin 

dalam membela Islam. 

Skripsi Suriaty tahun 1992, mahasiswa jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam 

fakultas Adab IAIN Alauddin Ujung Pandang judul “Masjid Al-Hilal Katangka di 

Kabupaten Gowa (Tinjauan dari Kebudayaan islam). Dalam skripsi membahas 

tentang sejarah berdirinya masjid yang erat kaitannya dengan perkembangan Islam di 

kerajaan Gowa dan fungsi masjid sebagai tempat ibadah, ilmu pengetahuan dan 

sebagai suatu bentuk kebudayaan Islam. 

Skripsi Herman tahun 2011, Mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur judul 

“Sejarah Agama Islam di Kampung Kalodu Kejenelian Wawo Kerajaan Bima tahun 

1617-1640)”. Dalam skripsi ini membahas mengenai islamisasi di kampung Kalodu. 

M. Hilir Ismail, Kebangkitan Islam di Dana Mbojo (Bima) (1540-1950) 

(Bogor:CV Binasti). Buku ini membahas mulai dari kepercayaan masyarakat Bima 

Pra Islam hingga bangkit dan berkembangnya Islam di Dana Mbojo (Bima). 

Drs. Wahyuddin G., M.Ag, Sejarah dan Fungsi Masjid (Tinjauan tentang 

Masjid Jami’1604 Palopo) (Makassar: Alauddin Universitas Press 2013). Buku ini 
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membahas mulai dari pengertian dan fungsi masjid, sejarah masjid serta arsitektur 

masjid Jami’ Palopo. 

Alan Malingi, Kembalinya Sang Putera Mahkota (sebuah roman sejarah 

Lahirnya Kesultanan Bima) (Bima: CV. Megatama Mandiri, 2007). Buku ini 

membahas tentang masa kecil La Kaí, diangkatnya menjadi Sultan Bima pertama 

hingga wafatnya. 

Para penulis juga mengangkat tentang sejarah kebudayaan Islam antara lain, 

seperti: Hasan Ibrahim dalam tulisannya history and culture, kemudian mengenai 

karya tulis yang membahas masjid, seperti Muslimin Hamzah dalam tulisannya 

”Ensiklopedia Bima”. 

E. Tujuan dan Kegunaan 

 1. Tujuan 

 Adapum tujuan penulisan skripsi 

a. Untuk Mengetahui Keadaan Bima Sebelum Datangnya Islam 

b. Untuk Mengetahui Sejarah dan Fungsi Masjid Tua Kamina 

c. Untuk Mengetahui Pengaruh Masjid Tua Kamina dalam Pembinaan 

Umat 

2. Kegunaan 

a. Supaya dapat memperkaya ilmu pengetahuan, terkhususnya pengetahuan 

tentang sejarah. Terutama bagi generasi-generasi penerus dan semoga dapat 

dijadikan sebagai bahan acuan untuk para peneliti selanjutnya. 
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b. Semoga dapat memberikan informasi bagi pembaca tentang Masjid Tua 

Kamina terutama tentang sejarah dan fungsinya. 

c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bacaan bagi 

mahasiswa yang hendak melakukan penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pengertian Masjid 

Dari segi bahasa kata (masjid berasal dari Arab, yang artinya “tempat 

bersujud”. Kata sujud menjadi kosa kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata kerja 

bahasa Arab, sajada, yang berarti meletakkan kening diatas permukaan bumi untuk 

beribadah kepada Allah Swt. Masjid menduduki posisi  sentral dalam Islam dan 

kehidupan kaum Muslimin, tidak hanya dalam ibadah atau sholat, tetapi juga dalam 

berbagai aspek kehidupan kaum muslimin. Tetapi fungsi pokok sebuah masjid adalah 

untuk melakukan ibadah sholat. Walaupun sholat dapat dilakukan dimana saja (karna 

seluruh tempat dimuka bumi Allah ini adalah masjid yang artinya tempat bersujud), 

tetapi masjid sebagai bangunan rumah tempat beribadah tetap sangat diperlukan karna 

masjid juga berperan sebagai salah satu simbol eksistensi keberadaan Islam. 

Dalam Islam masjid menduduki tempat sangat penting. Terlepas dari 

ukurannya, lokasinya atau kemegahannya, namun fungsi masjid tetap sama. Begitu 

dibangun masjid bukan milik manusia. Pemiliknya secara harfiah adalah Allah 

sehingga ungkapan “Rumah Allah” bukan saja benar adanya secara kias namun juga 

secara hukum. Setiap muslim di dunia sama-sama berhak menikmati fungsi masjid, 

sama-sama berhak memanfaatkan fasilitasnya. Tak ada ijin, tak dipungut bayaran atau 

tak ada langganan, tak ada batas, kuota, atau larangan bagi siapa saja yang mau ke 

masjid. 
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Masjid secara fisik dapat disebut sebagai wujud dari kebudayaanIslam. Wujud 

kebudayaan adalah citra, tingkah laku, perbuatan, ciptaan dari suatu bangsa atau kaum. 

Dalam hal ini yang disebut kaum adalah umat Islam. Sebagai wujud kebudayaan 

masjid juga terpengaruh oleh budaya-budaya lainnya. Saat Islam mengadakan kontak 

dengan budaya bangsa yang didatanginya, ia melakukan akulturasi, selain melahirkan 

unsur-unsur baru.  Unsur-unsur lama dirombaknya, diolahnya, diberi semangat baru, 

disesuaikan dengan jiwa Islam.  

Masjid sebagai sebuah wujud budaya Islam, tentu dipengaruhi oleh intisari 

kebudayaan Islam. Intisari kebudayaan Islam adalah agama Islam itu sendiri. Didalam 

sejarah telah tercatat bahwa Islam membawa pengaruh yang signifikan dalam 

perkembangan budaya masyarakat, mulai dari sistem ekonomi, politik, kesenian, 

bangunan dan segi-segi kebudayaan lainnya. Hal ini dikarenan Islam dan 

sumber-sumber hukumnya tidak hanya mengajarkan peribadatan tapi dengan tegas ia 

mengajarkan persoalan-persoalan mengenai hubungan manusia antar sesamanya.
5
 

Dapat disimpulkan bahwa masjid sebagai artefak budaya Islam yang fungsi 

utamanya sebagai tempat peribadatan, selain sebagai pusat budaya Islam lainnya 

seperti pusat pembelajaran dan aktifitas sosial. Masjid dibentuk oleh masyarakat yang 

memegang teguh sumber hukum Islam yang intisarinya adalah Tauhid.  

Berbicara tentang masjid, maka asosiasi kita selalu tertuju kepada masalah 

ibadah. Oleh karena itu, semua orang memaklumi bahwa masjid adalah tempat ibadah 

                                                           
5
 Sidi Gazalba, Bentuk-bentuk Kebudayaan, 165 
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bagi yang memeluk agama Islam yang bisa disebut predikat muslim. Yang mana 

didalamnya orang muslim melakukan ibadah, baik ibadah ya ng bernilai wajib 

maupun yang bernilai sunnah. Baik yang dilaksanakan secara berjamaah maupun 

individual. 

B. Funsi-Fungsi Masjid  

Setelah dikemukakannya pengertian masjid sebagaimana dikemukakan diatas, 

maka penulis mengemukakan fungsi masjid secara umum. 

Fungsi masjid yang sesungguhnya dapat dirujuk pada sejarah masjid paling 

awal, yaitu penggunaan masjid pada masa Nabi SAW, Al-Khulafaur Al-Rasyidin, dan 

seterusnya. Pada masa-masa itu masjid paling tidak mempunyai dua fungsi, yaitu 

fungsi keagamaan dan fungsi sosial. Fungsi masjid bukan hanya sebagai tempat 

mendirikan shalat,melainkan juga sebagai tempat kaum muslimin menerima 

ajaran-ajaran Islam dan arahan-arahan Rasulullah, tempat berkumpulnya berbagai 

kabilah yang cukup lama bercerai-berai akibat perang-perang pada masa jahiliyah, 

pusat kendali semua kegiatan, pusat informasi, sekaligus sebagai forum diskusi. Nabi 

SAW menggunakan masjid sebagai tempat menjelaskan wahyu yang diterimanya, 

memberikan jawaban  atas pertanyaan-pertanyaan para sahabat tentang berbagai 

masalah, memberi fatwa, mengajarkan agama Islam, membudayakan musyawarah, 

menyelesaikan perkara-perkara dan perselisihan-perselisihan, tempat mengatur dan 



 

 
 

15 

membuat strategi militer, dan tempat menerima perutusan-perutusan dari 

Semenanjung Arabiah.
6
 

Masjid Nabawi memiliki  satu ruangan yang disebut Suffah, yang berfungsi 

tempat tinggal kaum fakir dari golongan Muhajirin yang jumlahnya banyak dan tidak 

mempunyai tempat tinggal, harta, dan sanak saudara, serta bagi mereka yang ingin 

mendalami Islam. Keadaan ini berlanjut hingga pada masa Al-Khulafa Al-Rasyidin. 

Mereka terpilih menjadi khalifah dan dilantik didalam masjid. Ruangan depan masjid 

nabawi mereka jadikan sebagai tempat menyelenggarakan administrasi Negara.
7
 

Demikian pula pada masa dinasti Umayyah. Masjid dijadikan sebagai tempat  

pertemuan politik. Para khatib masjid berperan sebagai ujung tombak dalam 

mendukung politik pemerintah. Berbeda pada zaman Abbasiyah, fungsi politik masjid 

mulai ditinggalkan. Semua urusan Negara diselenggarakan di istana. Masjid pada 

masa ini hanya berfungsi sebagai tempat pertemuan ilmiah bagi para sarjana dan 

ulama.
8
  

Di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, masjid digunakan sebagai tempat 

untuk melaksanakan ibadah shalat, belajar mengaji, dan memperingati hari besar 

Islam. Sedangkan daerah perkotaan, selain fungsi tersebut, masjid juga digunakan 

                                                           
6
 Wahyuddin G, “Sejarah dan Fungsi Masjid” Tinjauan Tentang Masjid Jami‟ 1604 Palopo. 

(Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.132 

7
 Syaikh shafiyurrahman al-Mubarakfuri, ”Sirah Nabawiyah” Sejarah Lengkap Kehidupan 

Nabi Muhammad, (Jakarta: Qisthi Press, 2016), h.226  

8
 Wahyuddin G, “Sejarah dan Fungsi masjid” Tinjauan Tentang Masjid jami‟ Palolpo, 

(Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.133 
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sebagai tempat untuk pembinaan generasi muda Islam, ceramah dan diskusi 

keagamaan dan perpustakaan.  

Dalam perjalanan sejarah perjuangan umat Islam Indonesia, kedudukan masjid 

memiliki posisi yang sangat sentral. Masih segar dalam ingatan kita, bahwa masjid 

Syuhada  di Jogyakarta menjadi poros dan pangkal utama semua pergerakan dan 

perjuangan gigih umat Islam dibawa pimpinan ulama dan pejuang lainnya dalam 

menghadapi dan mengusir penjajah dari bumi pertiwi tercinta.
9
 

Gambaran diatas tidaklah mengejutkan, apabila dikaitkan dengan perjalanan 

dakwah awal Islam dizaman Nabi Muhammad SAW sebagaimana dituturkan 

An-Nahlawi bahwa kegiatan pertama Rasulullah SAW ketika tiba di kota Madinah 

adalah membangun Masjid. Didalam masjid, segala masalah kehidupan masyarakat 

diurus, termasuk masalah peradilan dan penerimaan utusan dari Negara-Negara 

sahabat. Ketika islam sampai di Nusantara, fungsi masjid tetap sentral. Raja-raja Islam 

Mataram di Jawa, selain sebagai Senopati Ing Ngalogo dan Abdurrahman 

Khalifatullah juga bergelar Sayidin fanotogomo (penghulu agama) menempatkan 

masjid sebagai lembaga berdampingan dengan keraton sebagai pusat pemerintahan 

yang letaknya menghadap ke alun-alun yang sama.
10

 

Masjid sebagai pusat peradaban juga memiliki peran yang signifikan dalam 

mengemban kegiatan sosial kemasyarakatan, membangun kapasitas intelektual umat, 

                                                           
9
 Wahyuddin G, “Sejarah dan Fungsi Masid” Tinjauan Tentang Masjid Jami‟1604 Palopo, 

(Makassar Alauddin University Press, 2013), h.135 

10
 Wahyuddin G, “Sejarah dan Fungsi Masjid” Tinjauan Tentang Masjid Jami‟ 1604 Palopo, 

(Makassar Alauddin University Press, 2013), h.136 
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meningkatkan perekonomian, menjadi ruang diskusi untuk mencari solusi 

permasalahan umat terkini. Kalau kita menengok pada masa Rasulullah SAW, masjid 

memiliki peran strategis dalam membangun peradaban Islam. Masjid merupakan 

lembaga pertanma dan paling utama dalam membangun sebuah komunitas masyarakat 

Islam. Masjid pada masa itu memiliki multifungsi, bahkan menjadi Islamic Center.
11

  

Menurut Yusuf Qardawi, selain berfungsi sebagai tempat ibadah ritual, masjid 

juga berfungsi sebagai tempat sosial kemasyarakatan, seperti bersilaturrahmi untuk 

memperkuat ikatan persaudaraan, tempat menimba ilmu, tempat pengumpulan dana, 

zakat, infaq, dan sedekah, tempat penyelesaian sengketa, lembaga solidaritas dan 

bantuan kemanusiaan, tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pemimpin 

umat, tempat membina keutuhan jamaah, dan tempat bergotong-royong dalam 

mewujudkan kesejahteraan bersama.  

Akan tetapi, fungsi strategis masjid dimasa lalu, belakangan ini ternyata sudah 

banyak mengalami pergeseran. Bahkan ada kecenderungan umum bahwa masjid lebih 

difungsikan dari aspek sakralnya saja, yakni ritual seremonial. Sebaliknya 

fungsi-fungsi sosialnya justru kurang mendapat prioritas. Kondisi inilah yang 

diprediksi menjadi salah satu faktor penyebab terhambatnya kemajuan umat Islam dan 

rapuhnya kesatuan umat. Selain itu, barangkali pula yang menjadi salah satu faktor 

penyebab mundurnya peradaban dan umat Islam. Padahal masjid merupakan tempat 

yang cukup strategis menjadi titik pijak penggerak kemajuan umat Islam dan titik 
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 Wahyuddin G, “Sejarah dan Fungsi Masjid” Tinjauan Tentang Masjid Jami‟ 1604 Palopo, 

(Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.136 
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temu dari perbedaan simbol-simbol material dan strata sosial yang melekat pada 

kehidupan masyarakat kita. Pendeknya apa yang kita temui sekarang, peran dan fungsi 

masjid telah direduksi sedemikian rupa sehingga masjid cenderung berperan sebagai 

tempat pembinaan ibadah ritual semata.
12

 

1. Masjid sebagai tempat pelaksanaan ibadah (jamaah shalat) 

Fungsinya yang pertama dan utama sudah tentu menurut arti kata masjid itu 

sendiri, yaitu tempat sujud. Nabi dan kaum muslimin setelah selesai membangun 

masjid yang pertama “Quba”, tindakan yang pertama dilakukan adalah melaksakan 

shalat berjamaah didalamnya. Masjid adalah tempat shalat lima waktu sehari 

semalam, baik secara sendiri-sendiri maupun berjamaah, juga sebagai tempat shalat 

lain yang bernilai sunnah.  

Di dalam bulan Ramadhan, laki-laki, perempuan, tua, muda dan anak-anak 

secara berjamaah melaksanakan sembahyang tarwih di Masjid. Masjid pula adalah 

tempat yang khusuk untuk berdo’a memohon kepada Allah Swt, setelah melaksanakan 

kewajiban sembahyang, baik pelaksanaannya secara berjama’ah maupun 

sendiri-sendiri. 

Selain masjid berfungsi sebagai tempat pelaksanaan ibadah, maka masih ada 

lagi fungsi masjid yang tidak kalah pentingnya dalam hubungannya dengan ibadah, 

yakni masjid sebagai tempat beri’tikaf. 
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 Wahyuddin G, “Sejarah dan Fungsi Masjid” Tinjauan Tentang Masjid Jami‟ 1604 Palopo, 

(Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.137 
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Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an Surah A-Baqarah ayat 187 

sebagai berikut: 

                                 

                               

                                      

                                      

                    

Terjemahan:  

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan 

isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah 

pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat 

menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af 

kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah 

ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu 

benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa 

itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, 

sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah 

kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada 

manusia, supaya mereka bertakwa”. (QS. Al-Baaqarah:1/187).
13

 

 

Fungsi masjid diatas adalah bahwa masjid itu untuk beri’tikaf itu adalah salah 

satu usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan, dengan mengingat 

perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan dan memohon ampun kepada Allah Swt. Di 

samping selalu mengingatkan kita pada-Nya, bukankah Allah mengatakan bahwa 

dengan mengingat dan zikir kepada Allah Swt kita akan menjadi tenang. Dan 
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ketenangan jiwa itulah salah satu modal besar dalam melaksanakan 

pekerjaan-pekerjaan yang besar pula.  

2. Masjid sebagai objek sejarah 

Fungsi dan peranan masjid bukan sekedar tempat untuk melaksanakan ibadah 

shalat, tetapi juga sebagai objek sejarah. Kalau kita teliti sejarah Islam, barangkali kita 

setuju jika ada pendapat yang mengatakan bahwa Jerussalem atau Baitul maqdis yang 

disebut dalam Al-Qur’an adalah suatu tempat yang sangat penting dalam sejarah, baik 

dahulu maupun sekarang. Para Nabi banyak dilahirkan di daerah itu, peperangan silih 

berganti di negeri itu, dan akibatnya Jerussalem berpindah tangan silih berganti dari 

suatu penguasa ke penguasa lain. Dan akhirnya terjadilah penghancuran terhadap 

Jerussalem atau Baitul Maqdis. 

Marivale dalam bukunya “Romans Under the Empire” memberikan 

keterangan terinci tentang penghancuran Jerussalem sebagai berikut: 

“Penduduk Jerussalem pada waktu itu kurang lebih ada 200.000 orang. Tetapi 

menurut ahli sejarah latin, Tacitus penduduk Jerussalem pada waktu itu ada 

kurang lebih 600.000 orang. Pada waktu itu, selain terjadi pembunuhan 

massal, kelaparan juga menimpa negeri itu”.
14

 

 

Dari peristiwa penghancuran Jerussalem yang dikemukakan diatas, maka 

dapat dipahami bahwa umat Islam diperingatkan supaya mengambil I’tibar dari apa 

yang terjadi di Jerussalem itu, baik sebagai kiblat pertama umat Islam maupun 

kejadian-kejadian sejarah yang terjadi di negeri itu. 
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Selain itu, untuk mengenal Tuhan dengan segala sifat kesempurnaan-Nya 

orang bisa memperolehnya dengan perantaraan salah satu dari eempat hal yaitu: 

”pertama, dengan perantaraan wahyu orang akan kenal Tuhan dengan segala 

sifat kesempurnaan-Nya. Kedua, dengan meneliti alam semesta, yang oleh 

Al-Qur’an dibanyak tempat dalam beberapa ayat kauniyah telah diperintahkan 

untuk diamati, hingga dengan demikian ia yakin makna rabbana ma khalaqta 

hadza batila (wahai Tuhanku, Engkau tidak menciptakan alam semesta ini 

dengan omong kosong belaka). Yang ketiga, dengan mempelajari sejarah 

adalah suatu kenyataan bahwa kejadian-kejadian yang disebuit dalam 

Al-Qur’an yang dulu dianggap sebagai dongeng belaka, ternyata dapat 

dibuktikan dengan penemuan-penemuan arkeologi. Cerita dan sejarah 

bangsa-bangsa itu diturunkan dalam banyak ayat Al-Qur’an supaya kita da;pat 

mengambil timbangan rasa, I’tibar dan pelajaran hingga dengan demikian kita 

dapat memperoleh sukses dalam kehidupan demi berbakti kepada Allah Swt. 

Adapun yang keempat adalah mengenal dunia kecil, micri cosmos, yaitu diri 

kita sendiri, “wafi anfusikum afala tubshirun”, apakah kepada dirimu sendiri 

tidak kau teliti, hingga dengan demikian engkau akan memperoleh 

kesempurnaan dirimu untuk berbakti kepada Allah Swt.  

 

Dari uraian yang dikemukakan diatas, maka jelaslah bahwa obyek sejarah juga 

merupakan salah satu bagian dari fungsi masjid. Jadi jelas jugalah bahwa masjid tidak 

hanya berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah, tetapi masjid juga 

berfungsi sebagai obyek sejarah. 

3. Masjid Untuk Mengenangkan Suatu Kejadian Besar 

Selain masjid berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah dan 

sebagai objek sejarah, masjid juga berfungsi untuk mengenang suatu kejadian besar 

dalam sejarah. Telah kita ketahui bahwa sejarah telah mencatat sebagian besar 

kejadian dalam Al-Qur’an, dimana Allah menceritakan tentang pemuda-pemuda yang 

tidur beberapa tahun lamanya di dalam Gua (Ash Habul Kahfi). Dimana diceritakan 

bahwa pada suatu hari, mereka mengirimkan salah seorang pemuda itu ke kota dengan 
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membawa uang untuk membeli suatu keperluan. Pakaian yang serba aneh, raut 

mukanya, bahasanya dan uang yang tidak laku lagi, menarik perhatian masyarakat 

kota. Setelah mendengar cerita pemuda-pemuda yang tidur lama di gua itu, mereka 

yakin bahwa Allah yang bisa melindungi hamba-Nya semacam itu dan bisa 

membangkitkan mereka dari tidurnya yang bertahun-tahun, juga mempunyai 

kekuasaan untuk, membangkitkan kembali manusia pada hari kiamat. Dan janji Allah 

tentang kebaikan dan ampunan yang akan diberikan pada orang-orang yang berbakti 

kepada-Nya adalah benar dan pasti, sebagaimana telah dibuktikan dengan kejadian 

pemuda-pemuda Ash Habul Kahfi itu. 

Dan sebaliknya, bagi pemuda-pemuda itu sendiri yang tidur lama dalam gua, 

timbul keyakinan bahwa Allah dapat mengubah situasi sekalipun mereka tidak 

menyadarinya. Dan ternyata harapan yang sungguh-sungguh diusahakan 

tidaklah sia-sia dan bahwa sekalipun kita dalam keadaan tertimpa malapetaka, 

namun apabila kita sabar dan tabah, maka perubahan bisa saja terjadi sekalipun 

dunia sekitarnya tidak menyadari.
15

 

 

Kejadian itu demikian pentingnya, sehingga setelah Ash Habul Kahfi 

meninggal dunia, orang ingin membuat tanda kenang-kenangan. Dan 

kenang-kenangan itu berupa masjid atau tempat beribadah. Inilah barangkali 

kenang-kenangan yang paling baik dan patut kita wujudkan, jika kita ingin mengenang 

sesuatu kejadian yang besar. 

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika jatuhnya pesawat Martim Air di 

Colombo pada Desember 1974 (Yang membawa jamaah haji Indonesia, sebagian 
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Ibid, h. 40 
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besar dari daerah Blitar), dikenang umat Islam di Blitar dengan mendirikan masjid 

Syuhada’ Haji dan Rumah Sakit. 

Selain fungsi pokok tersebut di atas, masih terdapat fungsi yang lain seperti di 

negara barat, masjid difungsikan sebagai kafetaria. Dan salah satu hal yang membuat 

orang barangkali lebih berkesan pergi ke masjid adalah adanya kafetaria dekat masjid. 

Sudah barang tentu kafetaria itu hanya menjual minuman dan makanan kecil, yang 

ternyata didatangi bukan hanya oleh orang Islam saja, tetapi juga orang non Islam 

juga. Hal ini bisa kita lihat di salah satu masjid di kota Paris. Masjid di Paris juga 

menjual bahan-bahan makanan khas dari Maghrib untuk keperluan bangsa Maghrib 

yang berada di Paris.
16

 

C. Tujuan Pembangunan Masjid 

Ketika Nabi Muhammad dan rombongannya pertama hijrah, yaitu dari kota 

Mekkah ke Madinah, pada saat itu yang pertama kali Nabi lakukan setelah tiba di 

Madinah adalah membangun sebuah masjid secara gotong-royong.  

Maksud dan tujuan Nabi dengan pembangunan masjid itu adalah bukan 

sekedar untuk tempat sujud kepada Allah atau tempat sembahyang saja. Tetapi yang 

terpenting adalah untuk menghadapi kaum Madinah karena pembangunan masjid 

tersebut dianggap Nabi lebih penting dari yang yang lain pada saat itu. 

Di samping tujuan tersebut diatas, masjid juga dipergunakan umat Islam 

sebagai tempat berkumpulnya kaum muslimin dan merupakan tempat untuk 
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Al-Baidhawi sebagaimana dikutip Mukti Ali, op. Clt, h. 46 
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melaksanakan berbagai kegiatan ibadah. Disinilah ditegakkan dan dibina segala 

amalan yang merupakan perwujudan hubungan antara hamba dengan Tuhannya 

“Hablum minallah” juga sebagai tempat kegiatan-kegiatan sosial masyarakat 

“Hablum minannas” yang dijiwai oleh dorongan dan jiwa agama sebagai pusat 

pendidikan non formal. Masjid akan berperan aktif apabila diadakan pengarahan dan 

diarahkan sebaik-baiknya kepada kegiatan-kegiatan pengajian atau ceramah-ceramah 

keagamaan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, seperti 

penerangan agama untuk kaum ibu, remaja, anak-anak dan sebagainya.  

  Di samping itu, dalam usaha menyediakan sarana bagi masyarakat Indonesia 

yang bersifat religius, masjid hendaknya sebagai pusat informasi, di mana hal ini 

belum tergarap secara berdaya guna. Para perencana pembinaan kehidupan umat 

beragama amat berkepentingan untuk mengetahui sebanyak dan setepat mungkin 

tentang kehidupan dan perkembangan masyarakat beragama. Dalam hal ini, maka 

sudah selayaknyalah apabila masjid sebagai salah satu tempat pembinaan 

masalah-masalah kemasyarakatan yang dekat dengan umatnya. Masjid haruslah 

digunakan sebagai sarana untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan masyarakat, 

membina ukhwa islamiyah yang sebenar-benarnya. 

Masjid adalah milik umat dan bukan milik golongan tertentu. Karena 

sesungguhnya asas pembangunan masjid adalah ketaqwaan dan ketaqwaan tidak 

terbatas milik kelompok ataugolongan, tetapi pada setiap insan muslim dan mukmin. 

Tidak pada tempatnya dan tidak wajar apabila masjid digunakan untuk memecah belah 
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kesatuan diantara para jamaah dan kaum muslimin. Masalah khilafiyah hendaknya 

dihindarkan untuk dibicarakan, apalagi dipertajam. Sebab ukhwah Islamiyah dan 

persatuan kaum muslimin yang merupakan bagian terbesar dari bangsa Indonesia 

adalah modal yang utama dalam membina ketahanan dan stabilitas nasional. Dengan 

terbinanya persatuan dan kesatuan yang kokoh dan kuat, kitapun dapat melaksanakan 

pembangunan bangsa dengan tenang dan lancar.
17

   

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pembangunan 

masjid adalah sebagai sarana peribadatan, baik yang menyangkut hubungan dengan 

Allah (Hablum minallah). Dalam hal ini melaksanakan ibadah shalat. Masjid juga 

bertujuan untuk tempat menghimpun atau berkumpulnya umat Islam, sebagai salah 

satu kegiatan sosial kemasyarakatan yang bercorak “Hablum minannas”. Dengan kata 

masjid merupakan pusat atau sentral kegiatan umat, baik laki-laki, perempuan, tua, 

muda, anak-anak, semuanya dapat dilakukan di masjid.  

Sebagaimana dikemukakan dalam Al-Qur’an yang menunjukkan bahwa orang 

yang memanfaatkan masjid sebagaimana fungsi dan tujuannya yang telah dijelaskan 

sebelumnya. Maka merekalah orang-orang  yang beruntung dan senantiasa 

mendapatkan petunjuk. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surah At-Taubah 

ayat 18 sebagai berikut: 
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H. Alamsjah Ratu perwiranegara, Bimbingan Masyarakat Beragama, Departemen Agama 

RI, 1982, h. 58 
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Terjemahan:  

 

“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang 

beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, 

emnunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, 

Maka merekalah orang-orang yang diharapkan Termasuk golongan 

orang-orang yang mendapat petunjuk” (QS. At-Taubah: 9/18).
18

 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid 

dengan memanfaatkan fungsi dan tujuan masjid itu sendiri yang ringkasnya sebagai 

tempat untuk melaksanakan “Hablum minallah” dan “Hablum minannas”, dikatakan 

termasuk orang-orang yang tidak melaksanakan hubungan dengan sesama manusia 

dan juga hubungan dengan Tuhannya. Seperti dalam Al-Qur’an surah Al-Imran ayat 

112 sebagai berikut: 

                                    

                                   

          

Terjemahan: 

 

 “Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka 

berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, 

dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi 

kerendahan. yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah 

dan membunuh Para Nabi tanpa alasan yang benar. yang demikian itu 

disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas” (QS. Al-Imran: 3/112). 

                                                           
18

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan”, h. 189 
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  Sebagai realisasi dari pelaksanaan kehendak ayat diatas, maka dapat 

dilaksanakan di dalam masjid sebagai fungsi dari masjid itu sendiri. Dengan demikian, 

kepada orang-orang yang melaksanakan kehendak ayat diatas, maka tidak masuk 

golongan orang-orang yang disebut di atas, tetapi masuk golongan orang-orang yang 

beruntung. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian sejarah, dimana analisis data 

bermaksud mengorganisasikan data-data yang diperoleh, kemudian ditelaah sehingga 

menghasilkan kesimpulan yang signifikan. Tehnik yang digunakan dalam penelitian 

kualitatif pada umumnya yaitu metode wawancara dan observasi. 

B. Sumber Data 

      Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui  teknik 

wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan orang-orang yang secara 

langsung terkait dengan masalah yang diteliti. 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari buku-buku, media tulis, 

serta dokumen atau arsip mengenai masalah yang diteliti. 

C. Pendekatan Penelitian  

Untuk memahami secara mendalam tentang Masjid Tua Kamina, penulis atau 

peneliti harus menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:  
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a. Pendekatan Sejarah. 

Sejarah adalah suatu ilmu yang didalamnya membahas berbagai peristiwa 

dengan memperhatikan latar belakang, unsur, waktu, tempat, objek dan pelaku dari 

peristiwa tersebut. Menurut ilmu sejarah, segala peristiwa dapat diketahui dengan  

melihat kapan peristiwa itu terjadi, apa  sebabnya, dimana, dan siapa yang terlibat 

dalam peristiwa tersebut.
19

  

b. Pendekatan Antropologi 

Antropologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia. Dalam hal 

ini antropologi berupaya mencapai pengertian tentang manusia pada umumnya baik 

dari segi kepribadian sampai pada masyarakat dan kebudayaannya. Melalui 

pendekatan ini peneliti diharapkan mampu melihat apa saja perkembangan yang 

dialami oleh masyarakat sekitar. 

c. Pendekatan Agama 

Agama jika dilihat definisinya secara subtantif berarti dilihat dari esensinya 

yang seringkali dipahami sebagai suatu bentuk kepercayaan sehingga menjelaskan 

religiusitas masyarakat adalah berdasarkan tingkat ritual keagamaan, bahkan lebih 

berpusat pada bentuk tradisional suatu agama. Dengan metode pendekatan agama ini 

maka akan ada dasar perbandingan budaya pra-Islam dan budaya Islam dengan 

                                                           
19

Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam  (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 46-47 
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melihat nilai-nilai religiusnya untuk dilestarikan dan dikembangkan sesuai ajaran 

Islam.
20

 

d. Pendekatan Sosiologi 

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan 

menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan itu. 

D. Pengumpulan Data (Heuristik) 

  Heuristik merupakan tahap pengumpulan sumber-sumber sejarah yang 

dianggap relevan dengan topik yang dipilih. Adapun metode yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

a. Library Research (Penelitian Kepustakaan)  

Yaitu pengumpulan data melalui perpustakaan dengan membaca buku-buku  

atau karya ilmiah yang berkaitan dengan apa yang kita bahas. 

b. Field Research (Penelitian Lapangan) 

Yaitu pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lapangan melakukan 

penelitian terhadap obyek-obyek dalam artian penulis mengadakan penelitian dalam 

masyarakat melalui orang yang menerima secara turun temurun peninggalan 

Kesultanan Bima, seperti  pemuka agama dan tokoh masyarakat yang dianggap lebih 

mengetahui hal yang kita butuhkan dalam penelitian. Didalam Field Research penulis 

harus menggunakan metode sebagai berikut: 

                                                           
20

Dudung Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 

2011), h. 20 
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a) Metode Observasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan cara terjun 

langsung untuk melakukan penyelidikan dengan melihat dan mengamati 

tempat yang akan dijadikan objek penelitian. 

b) Metode Interview merupakan wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan 

suatu informasi. Penulis mengadakan wawancara kepada orang-orang yang 

dianggap mengetahui masalah yang kita bahas, dengan metode ini pula maka 

penulis bisa memperoleh data secara lengkap. 

c) Dokumentasi, yaitu mencari data yang yang berkaitan dengan hal-hal yang 

berupa transkip, buku, surat kabar, dan sebagainya. 

E. Kritik Sumber  

Pada tahap ini peneliti melakukan pengklafikasian sumber dan mencari 

bagian-bagian yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian melakukan kritik 

yaitu: 

a. Kritik Eksternal adalah usaha untuk menentukan, memastikan keabsahan atau 

validnya suatu sumber sejarah. 

b. Kritik Internal adalah usaha untuk mengenal materi dari sumber itu sendiri.  

F. Pengolahan Dan Analisis Data (Interpretasi) 

Dalam pengolahan data dapat digunakan metode sebagai berikut: 

a. Metode Induktif, yaitu cara menganalisis data dari yang bersifat khusus ke yang 

umum. 
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b. Metode Deduktif, yaitu cara menganalisis data dari yang bersifat umum ke yang 

khusus. 

c. Metode Komperatif, yaitu menganalisa data dengan cara membanding-bandingkan 

antara suatu data dengan beberapa data yang lain kemudian menarik sebuah 

kesimpulan pada akhirnya. 

G. Metode Penulisan (Historiografi) 

Tahap ini adalah tahap paling akhir dari seluruh rangkaian penulisan karya 

ilmiah. Merupakan proses penyusunan fakta-fakta ilmiah dari berbagai sumber yang 

telah diseleksi sehingga menghasilkan suatu bentuk penulisan sejarah yang bersifat 

kronologi atau memperhatikan urutan waktu kejadian.  

tidak masuk golongan orang-orang yang disebut di atas tetapi masuk golongan 

orang-orang yang beruntung.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Bima Sebelum Datangnya Islam 

1. Asal Usul Nama Daerah Bima 

Lazimnya pemberian nama suatu daerah atau wilayah berorientasi untuk 

mengabadikan suatu kejadian yang begitu penting di dalam daerah tersebut. Nama 

mengandung nilai-nilai etik dan sejarah bagi masyarakat dan tokoh pencetusnya. 

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kerajaan Bima sekarang lebih 

terkenal dengan sebutan Daerah Tingkat II. Kabupaten Bima mempunyai dua nama 

yaitu Mbojo dan Bima. Kedua nama ini sudah dipergunakan sejak kerajaan Bima ini 

lahir. Nama Mbojo (Bima) sering digunakan bila menyebutnya dalam bahasa daerah 

atau bahasa lokal daerah Bima itu sendiri. Dalam cerita legenda tentang kedatangan 

Sang Bima di pulau Satonda yang terletak di sebelah barat laut pulau Sumbawa dekat 

gunung Tambora, Sang Bima bertemu seekor Naga bersisik emas, dan kekuatan 

pandangan  Sang Bima, seekor naga itu hamil dan melahirkan seorang anak puteri 

yang cantik yang bernama Putri Tasi Sari Naga.
21

 

Sang Bima melalui perkawinannya dengan Sang Putri tentunya akan 

menyesuaikan diri dengan tatakrama daerah Bima, sehingga menyebut istrinya dengan 

panggilan bahasa Bima Sia Doho Siwe (mereka perempuan). Panggilan ini berlaku 

umum untuk perempuan Bima. Di negerinya tanah Jawa Sang Bima menyebut istrinya 
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Tawalinuddin Haris, “Kesultanan Bima di Pulau Sumbawa” 8, no. 1 (2006), h. 17. Lihat 

juga Abdullah Tajib, Sejarah Dana Mbojo, h. 42 
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dengan sebutan Bojo. Sang Bima tidak menggunakan bahasa Sia doho siwe 

sebagaimana lazimnya panggilan untuk suami kepada para istrinya di Bima. Namun 

Sang Bima memanggil istrinya dengan sebutan bojo dengan pengucapan Mbojo. 

Untuk menghormati istrinya selaku pemilik daerah. Sang Bima mengabadikan nama 

istrinya atau bojonya dengan nama Mbojo atau Dana Mbojo (Tanah Bima).
22

  

Dari hasil perkawinannya Putri Tasi Sari Naga dan Sang Bima sehingga 

melahirkan dua orang putera yang bernama Indra Zamrut dan Indra Komala. Kedua 

putera Sang Bima tersebut menjadi cikal bakal keturunan raja-raja Bima.  

Dalam buku yang dikarang oleh M. Fachri Hamzah Rachman dikatakan bahwa 

kata Mbojo itu berasal dari kata babuju (dana ma babuju) yaitu tanah yang memiliki 

ketinggian yang merupakan busut jantan yang besar dan tempat bersemayamnya 

raja-raja ketika saat dilantik dan disumpah yang berada di luar istana. Sedangkan nama 

Bima dipergunakan bila menyebut daerah ini dalam bahasa Indonesia dan juga untuk 

mengabadikan nama Sang Bima. Sang Bima merupakan tokoh yang berasal dari luar 

daerah dan dinyatakan sebagai nama daerah Bima.
23

 

Sang Bima dan Putri Tasi Sari Naga merupakan personifikasi dua tokoh 

terpandang di dalam masyarakat. Tokoh laki-laki penguasa dari Jawa memiliki fungsi 

dan kekuasaan serta sikap dan kersaktian yang dapat disejajarkan dengan Sang Bima. 

Salah satu tokoh dalam cerita pewayangan Jawa, sehingga digelari nama Sang Bima. 
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Abdullah Tajib, Sejarah Dana Mbojo, (Jakarta: PT Harapan Masa PGRI, 1991), h. 45 

23
M. Fachri Rahman, Islam di Bima Kajian Historis Tentang Proses Islamisasi dan 

Perkembangan Sampai Masa Kesultanan, h. 21. Lihat juga Ahmad Amin, Ringkasan Sejarah Bima 

(Bima: Kantor Kebudayaan Kabupaten Bima, 1971), h. 9 
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Dalam perkembangan kerajaan Bima hanya mengenal tokoh tersebut dengan nama 

Sang Bima yang beragama Hindu, sedangkan Puteri Tasi Sari Naga merupakan 

lambang puteri yang rupawan.  

Dari keterangan di atas setelah dikaji lebih dalam, nama Mbojo itu bukanlah 

berasal dari kata babuju yang artinya tanah ketinggian yang merupakan tempat 

pelantikan raja-raja, dari kata babuju tersebut sehingga berubah pengucapannya 

menjadi Mbojo. Jadi antara kata babuju dengan Mbojo tidak ada relasi yang lebih jelas 

sehingga tidak dapat dijadikan dasar. Namun yang lebih mengarah dari pada kata 

Mbojo itu adalah panggilan Sang Bima terhadap istrinya atau bojonya sehingga dalam 

panggilan Jawa berbunyi Mbojo. 

2. Agama dan Kepercayaan Masyarakat Pra Islam 

Kepercayaan masyarakat Dana Mbojo (Bima) sebelum Islam tidak beda jauh 

dengan daerah-daerah lain yang berada di wilayah Indonesia. Pada umumnya di 

Indonesia menganut sistim kepercayaan Animisme dan Dinamisme. Kepercayaan 

Animisme yakni kepercayaan yang menganggap semua benda dan makhluk itu 

berjiwa, sedangkan kepercayaan Dinamisme menganggap semua benda dan makhluk 

mempunyai kekuatan gaib. Dan kepercayaan ini bukanlah kepercayaan asli melainkan 

suatu nama dalam ilmu pengetahuan. Dan untuk masyarakat lokalitas Dana Mbojo 
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(Bima) itu sendiri biasa disebut istilah “Makakamba” (Pancaran Cahaya) dan 

“Makakimbi” (Cahaya yang kedap-kedip).
24

 

a. Kepercayaan  Makakamba 

Dalam Kitab BO peninggalan kerajaan Bima, tidak ada disebutkan sedikitpun 

dan dijelaskan tentang kepercayaan ini, dan bahkan dalam kamus apapun tidak 

ditemukan makna dan arti etimologi dan terminologinya kata Makakamba. Kata ini 

berasal dari kata dasar “kakamba” dan mendapat awalan ma, sehingga terbentuklah 

kata “makakamba” yang artinya benda yang memancarkan cahaya. Pancaran yang 

dimaksud disini sebenarnya adalah pancaran cahaya yang menjadi simbol 

kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan gaib yang dimiliki oleh benda-benda 

tertentu. Sehingga masyarakat lokalitas Dana Mbojo (Bima) menyebutkan 

benda-benda yang memiliki kekuatan gaib tersebut dengan istilah makakamba (bahasa 

Bima). Dengan demikian, kepercayaan dari makakamba ini sedikit sama dengan 

kepercayaan Dinamisme. Hanya saja konteks perbedaannya dari segi istilah. 

Kepercayaan makakamba mula-mula dikenal pada masa Naka dan berkembang pada 

masa  Ncuhi (Kepala adat) dan kerajaan. Bahkan sampai sekarang masih ada anggota 

masyarakat lokal Dana Mbojo (Bima) yang percaya terhadap kekuatan gaib yang 

dimiliki oleh benda-benda tertentu.
25
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M. Hilir Ismail, Kebangkitan Islam Di Dana Mbojo (Bima) 1540-1950 (Bogor: CV Bimasti, 

2008), h. 10 

25
M. Hilir Ismail, Kebangkitan Islam Dana Mbojo (Bima) 1540-1950, h. 36 
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Dalam kepercayaan makakamba, masyarakat mempercayai dan meyakini ada 

kekuatan gaib yang baik dan ada juga kekuatan gaib yang jahat. benda-benda yang 

mempunyai kekuatan gaib tersebut akan selalu dipakai agar seseorang yang 

memakainya senantiasa dipelihara dan dilindungi oleh kekuatan gaib tersebut. 

Sedangkan benda-benda yang memiliki kekuatan yang jahat, harus dijauhi dan ditakuti 

agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Maka seseorang Naka, Ncuhi dan raja 

harus memiliki kekuatan gaib yang baik agar mampu menjadi“douma bisa ro guna” 

(orang yang cerdas dan bermanfaat) sehingga mampu berperan sebagai”hawo ro 

ninu” (pengayom dan pelindung) bagi masyarakat dari kekuatan yang jahat.  

Setiap pemimpin dan anggota masyarakat harus mempunyai benda-benda 

yang memiliki kekuatan gaib yang baik, yang dianggap sakti mantra guna. Adapun 

benda-benda tersebut, seperti batu permata, keris, tombak dan tongkat. Dalam 

keyakinan masyarakat ketika memakai benda-benda tersebut akan terhindar dari 

segala marabahayanya atau malapetaka. Maka dari itu benda tersebut harus dibawa 

kemana-mana untuk dijadikan jimat yang mampu menangkal bahaya. Dan demi 

menjaga dan melestarikan benda yang berkekuatan baik tersebut sehingga dipelihara 

dari generasi ke generasi. 

Dalam kepercayaan makakamba, seseorang akan bertambah kekuatannya bila 

memelihara dan menjaga benda-benda tersebut. Dan akan mendapatkan bencana dan 

bahaya jika benda itu hilang. Lahirnya kepercayaan makakamba disebabkan 

masyarakat masih dalam taraf kehidupan yang primitif dan selalu tunduk terhadap 
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alam, sehingga bisa dikatakan bahwa manusia telah gagal mencari dan menemukan 

sumber kebenaran.  

b. Kepercayaan Makakimbi 

Selain dari kepercayaan yang telah diuraikan ini diatas, masyarakat Mbojo 

(Bima) juga menganut kepercayaan yang dikenal istilah “makakimbi” (bahasa Bima). 

Kata makakimbi berasal dari kata kakimbi dan mendapat awal ma, sehingga menjadi 

makakimbi. Arti harfiah dari kata tersebut adalah cahaya yang kedap-kedip atau sama 

halnya dengan kunang-kunang pada malam yang gelap. Sehingga kata makakimbi 

dapat diartikan sebagai sesuatu yang mengeluarkan cahaya yang berkedap-kedip.
26

 

Arti lain dari kata kakimbi adalah gerakan denyut jantung yang membuktikan 

bahwa manusia atau binatang yang masih bernyawa, atau masih hidup, roh atau 

jiwanya belum meninggalkan jasad. Contohnya: mbuipo kakumbu atau kakimbi 

nawana (masih ada gerakan atau denyutan nafasnya). Ungkapan makakimbi 

merupakan lambang roh atau jiwa. Dalam pandangan masyarakat primitif roh itu 

masih tersusun dari materi yang halus sekali yang sangat menyerupai uap atau udara. 

Roh itu mempunyai umur dan membutuhkan makanan. Oleh masyarakat Mbojo 

(Bima) penganut agama makakimbi benda yang memiliki roh itu diumpamakan benda 

yang mengeluarkan cahaya yang kelap-kelip.
27

 

Berdasarkan pengertian diatas bahwa  agama makakimbi adalah istilah lokal 

Mbojo (Bima) yang sedikit mirip dengan kepercayaan Animisme yang mengajarkan 
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bahwa tiap-tiap benda, baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa mempunyai roh. 

Roh dari benda-benda tertentu seperi hutan yang lebat, sungai yang deras, gua, laut 

yang dalam dan bergelombang serta pohon besar yang rindang, semuanya sangat 

ditakuti. Selain itu yang sangat ditakuti dan dihormati adalah roh nenek moyang, 

terutama roh para Ncuhi dan Sangaji (raja).  

Bagi penganut kepercayaan makakimbi roh nenek moyang terutama roh Ncuhi 

dan Sangaji yang sudah meninggal disebut dou woro sedangkan roh-roh lain disebut 

parafu. Dou woro dan parafu selalu tinggal di tempat yang sama. Pada  umumnya, 

parafu  dan pamboro berada disumber-sumber mata air (telaga atau sungai), di 

pohon-pohon besar yang rindang, di puncak bukit, di batu-batu besar dan di pesisir 

pantai.  

Orientasi dari pada agama makakimbi adalah menjalin hubungan baik dengan 

roh-roh yang ditakuti dan dihormati. Maka dari itu mereka berusaha menyenangkan 

hati para roh. Sebagai pemimpin Ncuhi berperan besar dalam menjalin hubungan 

dengan roh-roh nenek moyang. Pada saat-saat tertentu Ncuhi bersama masyarakat 

mengadakan upacara penyembahan yang dikenal dengan istilah “toho dore” dengan 

wangi-wangian dan juga bunga, dan diiringi dengan pembacaan mantra. Sampai 

sekarang masih ada anggota masyarakat yang melakukan upacara toho ra dore. Selain 

dari pada peninggalan kepercayaan makakimbi ini banyak juga masyarakat yang 
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menganut kepercayaan makakamba. Dengan mempercayai adanya benda-benda sakti 

atau keramat.
28

 

Kalau dilakukan perbandingan antara kepercayaan makakamba dan 

kepercayaan makakimbi, kepercayaan makakimbi lebih maju dibanding kepercayaan 

makakamba. Karena masyarakat sudah menmgenal upacara penyembahan terhadap 

roh-roh, sedangkan kepercayaan makakamba hanya mengenal kekuatan gaib terhadap 

benda-benda dan tempatvtempat lain. Sehingga dalam perkembangannya kepercyaan 

ini dianut oleh masyarakat Mbojo ssampai dengan berakhirnya masa kerajaan pada 

awal abad ke-XVII M. 

c. Agama Hindu 

Tumbuh dan berkembangnya pengaruh Hindu, akan mempengaruhi sistim 

sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Pengaruh Hindu banyak menimbulkan 

dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana yang  tertulis oleh Dr. 

Priyohutomo dalam bukunya Hindu di Indonesia “pertumbuhan politik, sosial, dan 

budaya bangsa Indonesia pada masa sebelum masuknya Hindu jauh berbeda dengan 

keadaan sesudah masuk dan berkembangnya agama Hindu. Masyarakat bangsa 

Indonesia itu tidak mengenal raja yang tidak terbatas kekuasaanya. Dengan kata lain 

yang menganggap negara dan penduduk sebagai pemiliknya. Masyarakat itu bersifat 

komimal artinya semua anggota mempunyai hak terhadap milik suku, jadi tidak ada 
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milik perseorangan yang ada adalah milik bersama. Sekalipun demikian adapula 

kepala tetapi ia tidak memegang kekuasaan atau pemerintah seperti kemudian.
29

 

Agama Hindu merupakan salah satu agama yang menyembah banyak dewa 

diantaranya yaitu: Brahmana, Wisnu dan Siwa. Namun untuk daerah Bima agama ini 

tidak terlalu ada pengaruhnya. Disebabkan pada abad ke-X sudah banyak pedagang 

dan musafir yang datang bermukim di Bima. Selain dari pada itu, para Ncuhi selalu 

bersikap hati-hati dan selektif terhadap budaya luar. Budaya luar akann diterima kalau 

tidak bertentangan dengan nilai dan norma agama yang dianutnya. Agama dan idiologi  

Hindu bagi masyarakat tidaklah demokratis, karena membedakan hak serta kewajiban 

manusia berdasarkan status sosial. Raja dianggap sebagai jelmaan dewa yang harus 

disembah, rakyat jelata dilahirkan untuk menjadi abdi  raja. Ini  menjadi alasan 

masyarakat Bima karena ajaran agama Hindu sangat bertentangan dengan 

kepercayaan makakamba dan makakimbi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, 

tanpa harus membedakan status sosial.
30

 

Ncuhi dan Sangaji (raja) pemimpin yang berperan sebagai “hawo ro ninu” 

(pengayom dan pelindung) bagi rakyat, sekalipun memiliki hak istimewa tetapi tidak 

boleh merampas hak rakyat. Pemimpin harus memperlakukan raktyatnya baik sebagai 

teman maupun mitra kerja bukan sebagai budak. 
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3. Kehidupan Sosial dan Masyarakat 

Pada masa sebelum masuknya Islam kehidupan masyarakat Bima dipimpin 

oleh seorang Ncuhi, masyarakat Bima hidup berkelompok-kelompok. Persekutuan 

kelompok adalah berdasarkan pertalian darah dan keturunan atau kekeluargaan 

(Paguyuban), yang dalam perkembangannya diikat oleh persekutuan wilayah 

(teritorial) dan perasaan senasib sepenanggungan.  

Nama kelompok Ncuhi disesuaikan dengan keadaan tempat tinggal, seperti 

Ncuhi Dorowoni, Ncuhi Banggapupa, Ncuhi Dara, Ncuhi Padolo, Ncuhi Kala, Ncuhi 

Parewa, Ncuhi Kabuju, Ncuhi Kolo, Ncuhi Palama, Ncuhi Padende dan sebagainya.
31

 

Wilayah kekuasaan Ncuhi meliputi suatu daerah lembah dan pegunungan yang 

luas. Untuk memisah-misahkan wilayah kekuasaan masing-masing ncuhi disebutkan 

dan dibatasi dengan nama lembah atau gunung yang dikuasainya. Dengan dasar itu 

Tanah Bima dibagi atas daerah kekuasaan ncuhi-ncuhi induk yakni: 

a) Ncuhi Dara memegang kekuasaan wilayah tengah. 

b) Ncuhi Parewa memegang kekuasaan wilayah selatan. 

c) Ncuhi Padolo memegang kekuasaan wilayah barat. 

d) Ncuhi Banggapupa memegang kekuasaan wilayah utara. 

e) Ncuhi Dorowoni memegang kekuasaan wilayah timur.  

Masing-masing ncuhi memiliki kekuasaan penuh dalam wilayahnya. Dengan 

kelengkapan embrio hukum adat, wilayah tersebut merupakan kerajaan ncuhi.
32
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Adapun pembagian wilayah oleh para ncuhi supaya dapat mengkoordinir 

daerah Bima dengan baik dan dengan begitu mereka akan mudah menentukan masa 

depan Bima. Keasadaran yang sangat tinggi yang dimiliki oleh para ncuhi ini 

mengenai rasa persatuan dan kesatuan merupakan hal yang penting dalam memajukan 

dan membangun daerah Bima.  

Menurut Hasan Shadily, sikap seperti itu adalah sikap masyarakat yang 

berpikiran maju. Sikap tersebut akan mewujudkan kerja sama yang baik diantara 

anggota masyarakat. Sebelum mereka bergabung tentu akan menempuh proses 

dekat-mendekati, menyesuaikan diri, kebersamaan dan saling kerja sama.
33

  

Pada masa ncuhi, Bima sudah mulai mengadakan hubungan dagang dengan 

daerah-daerah luar, terutama dengan Jawa, Sulawesi Selatan, dan Melayu. Hubungan 

itu terjalin melalui perniagaan. Sejak pada masa pemerintahan Erlangga abad ke-IX, 

jalur perniagaan di Nusantara bagian timur menjadi ramai. Bima mempunyai 

pelabuhan alam yang tenang, indah dan strategis. Menjadi ramai untuk daerah 

persinggahan pelayaran antara Jawa dan Maluku. Hal ini bmemberikan keuntungan 

tersendiri bagi Bima. Di samping itu, Bima juga menghasilkan kayu Soga (bahan 
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pewarna), sapang, rotan, hasil ternak sepertti kuda dan kerbau, yang merupakan 

komoditi penting untuk perdagangan pada masa itu.
34

 

Bukan hanya sebagai tempat persinggahan, para pedagang yang ingin 

memenuhi kebutuhan makan dan minum selama dalam pelayaran. Para pedagangpun 

terkadang berdagang dan bermukim di daerah Bima dan banyak di antara mereka juga 

yang menikahi penduduk asli Bima. Sehingga pada masa itu, mudah bagi para 

pedagang dan para penyebar agamanya melakukan penyebaran agama dengan cara 

menikahi penduduk asli pribumi.  

Selain organisasi pemerintahan yang dibangun oleh masyarakat Bima pada  

waktu itu, masyarakat juga membentuk struktur sosial menjadi empat kelompok. 

Kelompok lapisan masyarakat tersebut antara lain: keturunan Ruma, keturunan Rato, 

keturunan Uba dan keturunan Ada. Dalam kebangkitan jabatan/keturunan ini 

mempunyai pengaruh yang besar. Contohnya dalam keturunan raja atau sangaji, maka 

selain dari keturunan ini tidak berkah menjadi raja atau sangaji. Dari keturunan Rato 

hanya berhak menjadi ruma bicara (Perdana Menteri). Selain dari lapisan keturunan 

ini tidak berhak menjadi raja atau sangajii. Ada lagi dari keturunan Uba yaitu 

termasuk lapisan masyarakat yang berhak untuk memegang jabatan gelar pamong 

beserta stafnya. Tidak boleh memegang jabatan Ruma Bicara apalagi menjadi raja. 

Sebagai lapisan terakhir keturunan Ada (hamba) yaitu lapisan masyarakat yang 

terendah yang secara turun temurun dapat diwariskan sebagai barang pusaka yang bisa 
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diperjual belikan maupun orang-orang yang dijadikan budak atau hamba sahaya. 

Sebab dijatuhi hukuman atau melakukan kesalahan berat, sehingga hilang/dicabut 

kemerdekaannya dan kebebasannya.
35

 

Apabila diperhatikan kelas-kelas sosial yang ada dalam masyarakat Bima 

sebelum datang pengaruh Islam yang sudah dijelaskan di atas, maka sudah pasti status 

mereka resmi dari kedudukan mereka. Oleh sebab itu, mobilisasi sosial ditentukan 

oleh kekuasaan, salah satu contoh adalah jabatan raja. Sebagai elit penguasa jabatan 

ini merupakan jabatan turun temurun yang tidak bisa diduduki oleh kelompok atau 

berasal dari status sosial yang lain, dan seseorang akan dapat menduduki status yang 

sama apabila dia mempunyai hubungan dengan keturunan raja, seperti menikahi 

anak-anak dari keturunannya. Dapat dilihat dengan jelas bahwa masyarakat Bima 

sebelum datangnya Islam sudah mengetahui bagaimana cara mengurusi jumlah dan 

fungsi serta kedudukan didalam bermasyarakat.  

Sekalipun Bima tidak dipengaruhi secara langsung terhadap agama Hindu, 

namun masyarakat Bima telah mampu membagi tingkat-tingkat sosial 

kemasyarakatan yang ada di Bima. Pengaruh agama hindu juga yang tidak secara 

langsung melekat dengan tradisi dan adat masyarakat Bima, yaitu seperti setiap 

upacara dan kegiatan ritual masyarakat pada waktu banyak yang menggunakan 

sesajen dan sesembahan.   

 

                                                           
35

M. Fachri Rachman, Sejarah Kesultanan Bima, (Cet. III, Alam Tara Learning Institut, 2014), 

h. 46 



 

 
 

46 

B. Proses Masuknya Islam Di Bima  

Islam masuk di Pulau Sumbawa sekitar tahun 1540-1550 M dibawa oleh para 

mubalig dan pedagang dari Demak, mengimngat pada masa itu Demak merupakan 

pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara, menggantikan kekuasaan Malaka yang 

sudah dikuasai oleh Portugis sejak tahun 1511 M.
36

  

Walaupun A Salim Harahap menyebut pulau Sumbawa secara umum, namun 

para mubaligh dan pedagang Demak sudah datang Ke Bima, mengingat Bima pada 

waktu itu merupakan kerajaan yang berperan dalam perniagaan di jalur selatan 

wilayah Nusantara. Sejak abad ke XV, kerajaan Bima mencapai puncak kejayaan 

berkat perjuangan Raja Manggampo Donggo, Ma Wa‟a Bilmana, La Mbila dan Raja 

Samara. Bahkan pada masa pemerintahan Raja Ma Wa‟a Ndapa dan Ruma Bicara La 

Mbila, Bima sudah berperan dalam percaturan niaga Internasional yang berpusat di 

Sunda Kelapa (Jakarta). Para pedagang Bima sudah mempunyai perkampungan 

khusus di Sunda Kelapa.
37

 

Sunan Prapen adalah putra dari Sunan Giri dan Sunan Giri adalah seorang wali 

dari Demak yang amat berjasa dalam penyiaran Islam di pulau Jawa, terutama di 

wilayah Indonesia Timur. Wajar kiranya apabila beliau menyuruh puteranya, Sunan 

Prapen menyiarkan Islam di Nusatenggara termasuk di Bima. 
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Pengislaman yang dilakukan Sunan Prapen tidak dapat berlangsung lama dan 

pengaruhnya tidak begitu kuat. Berhubung di kerajaan Demak terjadi revolusi, akibat 

dari gugurnya Sultan Tranggono tahun 1546 M. Revolusi istana tersebut menyebabkan 

runtuhnya kerajaan Demak dan kekuasaan diambil alih oleh Pajang yang letaknya di 

pedalaman.
38

 

Terhentinya pengIslaman sebagai akibat runtuhnya Demak menyebabkan 

cahaya Islam yang tidak sempat bersinar secara luas di Bima. Namun bukan berarti 

pengaruh Islam tidak ada sama sekali. Kemungkinan, penduduk pesisir sudah ada 

yang yang menerima ajaran  Islam. Faktor ini menyebabkan pengaruh Hindu 

berkurang, walaupun ada saat itu Bima sudah mengamalkan sistem pemerintahan 

Bima yang berbentuk Kerajaan. Namun, dari segi ideologi pengaruh politik dan 

tatanan sosial budaya, pengaruh Hindu amat lemah. Pengaruh Islam lebih mudah 

diterima oleh rakyat Bima, karena adat yang diunjung tinggi sejak masa Ncuhi 

mengandung nilai demokrasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini akan 

mempengaruhi perkembanganpolitik dan sosial budaya pada masa Kesultanan. 

Menjelang akhir abad ke XVI atau awal abad ke XVII mencapai puncak 

kemakmuran dibawah pemerintahan raja Ma Ntau Asi Sawo. Pada masanya pula 

diadakan perjanjian persahabatan dengan Kerajaan Gowa yang menyebutkan bahwa 

Kerajaan Bima tidak mengadakan hubungan dagang dengan Kompeni dan Raja Bima 
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bersedia menerima agama Islam. Raja Ma Ntau Asi Sawo meninggal sebelum 

memeluk agama Islam. 

Raja Ma Ntau Asi Sawo mempunyai dua orang putera, yang tertua sudah 

dilantik menjadi Raja Muda atau Jena Teke, kelak dikenal dengan nama Ruma Ma 

Mbora di Mpori Wera (Raja yang meninggal di padang rumput Wera). Adiknya 

bernama La Ka‟i yang masih kecil. Jabatan Tureli Nggampo dipangku oleh pamannya 

bernama Salisi. 

Dalam masa kekosongan itu, Tureli Nggampo Salisi mengangkat dirinya 

sendiri menjadi Raja Bima dengan gelar Ruma Ma Ntau Asi Peka. Dia berdalih karena 

Jena Teke masih kecil. Tindakan Salisi melanggar ketentuan Hadat melampaui dan 

mengingkari sumpah turun temurun yang dibuat antara Ruma Manggampo Donggo 

dan Bicara Bilmana. Sumpah tersebut diketahui oleh Salisi karena senantiasa dibaca 

dan diingatkan pada setiap saat yang ditentukan. Karena itu jelaslah bahwa tindakan 

Salisi mendapat murka leluhur.
39

 

Salisi pun mengetahui akan keinginan rakyat, dan Hadat agar putera Mahkota 

(Jena Teke) akan diangkat menjadi raja kelak. Salisi mencari akal dan mengatur siasat 

untuk melenyapkan keponakannya. Salisi memerintahkan Bumi Luma Rasa Na‟e guna 

menyiapkan pemburuan di padang rumput Mpori Wera. Salisi bersama keponakannya 

serta diiringi pejabat hadat dan hulubalang ikut serta dalam perburuan yang 

direncanakan. Ditengah asiknya perburuan berlangsung, Salisi memerintahkan untuk 
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membakar sekeliling padang rumput Mpori Wera. Keponakannya yang sedang asyik 

berburu beserta pengawalnya yang setia tidak mempunyai kesempatan untuk 

meloloskan diri dari amukan api. Akhirnya terbakar ia hidup-hidup bersama 

pengawalnya.
40

 

Sekembalinya di istana dengan liciknya Salisi mengumumkan kepada Hadat 

dan rakyat bahwa putera mahkota Jena Teke hilang dalam perburuan. Salisi berhasil 

menyingkirkan keponakannya yang menjadi pewaris tahta kerajaan yang sah. Tetapi 

hal itu bukan menjadi jaminan terhadap kedudukan yang dirampasnya serta rata jalan 

menuju singgasana kerajaan. 

Jena Teke yang kemudian dikenal dengan nama Ruma Ma Mbora Di Mpori 

Wera mempunyai adik yang masih kecil bernama La Ka‟i, sekaligus ialah pewaris 

tahta kerajaan yang sah. Oleh sebab itu, La Ka‟i adalah hambatan yang menentukan 

para pejabat istana yang masih setia kepada keturunan raja yang sah tanggap terhadap 

kejadian yang sudah terjadi di Mpori Wera, dan bahkan yang akan terjadi. Putera La 

Ka’i segera dipindahkan dari istana dan disembunyikan di desa Teke. 

Sesudah dua tahun kemelut berjalan, utusan dari raja Gowa terdiri dari para 

mubalig Islam tiba di Bima. Karena keadaan yang dihadapi sudah berubah, mereka 

merubah taktik yang bertujuan mengetahui sikap para pejabat Hadat dan rakyat 

umumnya terhadap kejadian di Mpori Wera. Tentang hal itu, kitab BO menulis:  
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“Maka ditanya oleh utusaan raja Makassar pada Mangkubumi pada ketika 

itu: karena tuanmu ini sangatlah tua sekali dan siapakah yang patut yang akan 

menjadi tuanmu? Maka jawab Mangkabumi: ya tuanku melainkan inilah tuan kami 

yang patut yang akan menjadi tuan kami, melainkan Jena Teke. Setelah didengar oleh 

tuan kami Ma Ntau Asi Peka, maka berkatalah ia kepada Bumi Luma RasanaE: Hai 

Luma barang seboleh-boleh engkau akan menggantikan kedudukanku. Sedang itu 

bermufakatlah Bumi Luma dengan Bumi Jena Sangga. Maka dihimpunlah semua 

orang didalam negeri Bima itu. Setelah didengar oleh Bumi Paroko yang duduk di 

Sabali itu maka diberitahu saudaranya  di Lewi Sape. Maka raja itu lekas berjalan 

mendapatkan tuan kita di negeri Teke, pada malam Arba‟a 14 hari bulan Rajab. 

Setelah datang di negeri Teke maka raja yang empunya Lewi Sape memanggil Ompu 

Sangi dan Ompu Wangi akan membangunkan tuan kita. Maka raja itu akan 

mengabarkaan kesusahan itu, maka yang empunya yang Lewi Sape itulah yang 

membawa tuan kita di negeri Kalodu. Setelah datang di negeri itu, maka sangatlah 

kelaparan tuan kita, maka oleh raja yang membawa larinya itu  minta makanan. 

Hanya orang negeri itu sudahlah ia lari dari takutnya, melainkan nasi sekude jua 

yang ada. Demikianlah kesusahan pada waktu itu”. 

Para pejabat hadat yang setia bersama rakyat tetap menginginkan raja dari 

keturunan lurus dari raja-raja sebelumnya. Mereka tidak mengakui keabsahan raja 

Salisi Ruma Ma Ntau Asi Peka menduduki tahta kerajaan. Perebutan kekuasaan yang 
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dilakukan raja Salisi hanya akan membawa bencana dan membinasakan negeri. 

Mereka tidak mau menerima  resiko dari melanggar sumpah. 

Persekongkolan antara raja Salisi dengan Bumi Luma rasa naE yang berambisi 

pula ingin menjadi raja setelah raja Salisi tiada, sehingga tidak mengurungkan niat 

kelompok ini untuk melenyapkan semua keturunan ahli waris kerajaan. Putera La Ka‟i 

merupakan kendala besar dan ganjalan yang amat menentukan, oleh sebab itu ia harus 

dibunuh. Niat dan rencana tersebut sempat bocor pada pejabat hadat yang setia kepada 

putera mahkota yakni Bumi Paroko. Bumi Paroko tidak ingin kejadian yang tidak 

mengenal peri kemanusiaan di Mpori Wera itu terulang kembali. Mereka bertindak 

cepat memindahkan putera La Ka‟i yang disembunyikan di desa Teke dipindahkan 

lagi ke desa Kalodu di kawasan Wawo Tengah. Pemindahan dipimpin oleh Rato Waro 

Bewi pemilik Lewi Sape.
41

  

Cahaya Islam yang masih redup dan remang-remang, akan semakin bersinar 

setelah para pedagang dari Sulawesi yang  datang menyebarkan Islam di Bima, 

sekitar tahun 1617 M (±1028 H). Didalam BO (catatan lama Istasana Bima) sebagai 

sumber sejarah Bima menjelaskan mengenai kedatangan mubalig Islam dari Sulawesi 

Selatan.  

Menurut keterangan BO yang ditulis pada 18 hari  bulan Rabiul akhir 1028 H, 

bahwa: 
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“Hijratun Nabi Saw 1028, sebelas hari bulan Jumadilawal  telah datang dari 

Labuhan Sape saudara Daeng Mangali di Bugis Sape dengan dengan orang Gowa, 

Luwu, Tallo dan Bone untuk berdagang. Kemudian pada malam hari datang 

menghadap  Ruma Bumi Jara yang memegang Sape untuk menyampaikan ci‟lo kain 

Bugis dan sepucuk surat sepupu Ruma bumi Jara di Bone bernama Daeng Malabo. 

Adapun saudaranya itu menghabarkan bahwa orang-orang itu berdagang ci‟lo, kain, 

dan keris serta membawa agama Islam. KerajaaN Gowa, Tallo, Luwu dan Bone sudah 

masuk Islam dan Daeng Malabo beserta semua keluarganya sudah masuk Islam. 

Dimintanya Bumi Jara agar jadi Islam dan membawa orang-orang itu menghadap 

Ruma Bicara Ama Lima Dai, sebab ada persembahan untuk Ruma Bicara. Pada saat 

itu Ruma Bicara telah wafat dan tidak diketahui oleh orang-orang Gowa, Tallo, Luwu 

dan Bone. Orang-orang itu  dibawa oleh Bumi Jara kepada adik Ruma Bicara 

bernama Rato Waro Bewi  dan anak Ruma Bicara La Mbila. Tiada di rumah, karena 

sudah pergi ke desa Kalodu menjaga Rumata Ma Bata Wadu (La Ka‟i), disuruh oleh 

Rato Waro Bewi, karena Rumata Ma Bata Wadu dikejar-kejar oleh Mantau Asi Peka 

hendak dibunuh dan seterusnya”.
42

 

 

Dari transkip kitab BO diatas dapat diketahui bahwa agama Islam masuk di 

Bima melalui pelabuhan Sape pada tahun 1028 H bertepatan dengan tahun 1617 M. 

Misi Islam Sultan Gowa penuh kedamaian dengan melalui jalur perdagangan dan 
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keluarganya di Sape, yakni Ruma Bumi Jara penguasa Sape. Utusan berjumlah 4 

orang dengan membawa bingkisan untuk Mangkubumi atau Tureli Manggampo.
43

 

Utusan belum mengetahui sebelumnya, bahwa Mangkubumi Bumi telah 

meninggal Dunia. Utusan diantar menghadap adik almarhum Rato Waro Bewi dan 

anaknya La Mbila. Pada saat utusan datang La Mbila sedang bertugas menjaga putera 

La Ka‟i yang disembunyikan di desa Kalodu. 

Bingkisan berupa ci’lo (piring emas) diserahkan kepada pamannya Rato Waro 

Bewi, sedangkan kain Bugis dan keris untuk La Mbila sendiri. Surat dari Daeng 

Malabo dibaca bersama dan ajakan yang termuat dalam surat tersebut dapat  diterima. 

Kejadian ini mengingatkan pada perjanjian yang termuat antara Raja Ma Ntau Asi 

Sawo dengan Sultan Gowa yang menyatakan kesediannya menerima agama Islam. 

Dengan kata lain, pernyataan itu baru dapat direalisasi oleh generasi berikutnya.
44

 

Rupanya para pejabat hadat terutama, Bumi Jara Sape bersama Bumi Paroko 

termasuk kelompok yang menentang Raja Ma Ntau Asi Peka dengan diam-diam 

mereka saling berhubungan satu dengan yang lainnya dalam upaya melindungi putera 

La Ka‟i yang disembunyikan di desa Kalodu. Mereka merencanakan untuk 

menobatkan putera La Ka‟i sebagai Jena Teke. Rencana itu menjadi lebih matang lagi 

dengan kedatangan utusan Sultan Gowa. Melalui utusan, mereka meminta bantuan 

politik dan militer kepada Sultan Gowa. Bantuan dimaksud amat penting, mengingat 
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raja Ma Ntau Asi Peka memiliki kekuatan yang ampuh guna mengantisipasi setiap 

kemungkinan yang menghalangi tujuannya.
45

 

Di desa Kalodu, empat dari keluarga kerajaan yaitu Putera La ka‟i, Bumi Jara, 

La Mbila, dan Manuru Bata bersumpah setia yang dikenal dengan “Sumpah Darah 

Daging”.  

Dengan rencana yang telah disepakati, pada tanggal 15 Rabiul awal 1030 H (± 

1621 M) keempat keturunan raja Bima memeluk Islam dengan mengucapkan kalimat 

sahadat dengan disaksikan oleh empat orang utusan Sultan Gowa di Sape. Pengucapan 

dua kalimat sahadat disertai pula oleh para pengikut dan pengawal yang setia. Mereka 

menyesuaikan nama menurut Islam: 

1. Putera La ka’i atau Ruma Ma Bata Wadu : Abdul Kahir 

2. LaMbila          : Jalaluddin 

3. Bumi Jara Sape       : Awaluddin 

4. Manuru Bata        : Sirajuddin  

Kabar tentang pengIslaman putera mahkota beserta pengikut setianya 

berhembus sampai ke istana. Salisi semakin berang. Seluruh kekuasaan laskar 

kerajaan diarahkan menuju tanah Sape untuk menangkap putera mahkota Abdul Kahir 

bersama para mubalig dan pengikut setianya.
46
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Setelah keempatnya di Islamkan di Sape oleh empat orang mubaliq dari 

Sulawesi Selatan, mereka menyebarkan agama Islam disekitar wilayah Sape dan 

pesisir pantai di sebelah timur desa Sumi. Kehadiran para mubaligh disambut baik 

oleh masyarakat. Seruan dan ajakan mereka awalnya ditolak oleh para Ncuhi dan 

pemuka adat yang sangat disegani. Karena kesabaran dan ketekunan para mubaliq ini, 

mereka berhasil mengIslamkan La Tanga Ompu Nai seorang Ncuhi yang sangat 

disegani oleh Ncuhi-Ncuhi lain.  

Pada saat empat mubaliq itu dengan giat menyebarkan Islam dan mengajak 

masyarakat untuk memeluk Islam. Di desa Sumi dan Sape dilanda kekeringan yang 

berkepanjangan. Sehingga membuat tanaman, pohon dan ternak masyarakat mati. 

Penyakit dan kelaparan merajalela dan menyerang warga Sape. Merekapun kesulitan 

air bersih untuk minum dan untuk berwudhu. Sehingga para mubaliq tidak 

henti-hentinya berdoa supaya bencana ini cepat berlalu.
47

 

Pada waktu Subuh para mubaligh berjalan mencari cara bagaimana caranya 

untuk memecahkan masalah kekeringan yang melanda masyarakat Sape. Atas ijin 

Allah, ujung tongkat yang berukiran romba (Loyang) milik salah seorang dari para 

mubaligh dan menancapkannya di tanah, lubang bekas tancapan tanah kemudian 

mengeluarkan air dan terus meluap sampai menggenangi dataran rendah sekitarnya. 

Oleh masyarakat Sape di beri nama “Temba Romba” (Sumur Loyang). 
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Para mubaliq memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajak para masyarakat 

agar mau dan menerima ajaran Islam. Melalui Sumur (Temba Romba) memberikan 

kesempatan para mubaliq untuk memanfaatkan keadaan supaya masyarakat Sape 

memeluk agama Islam.
48

   

Abdul kahir dan para mubaliq serta pengikutnya kembali ke Kalodu karena 

mendengar berita bahwa Salisi marah dan mengarahkan laskar kerajaan menuju tanah 

Sape. Dalam perjalan kembali ke desa Kalodu, mereka beristirahat di Raba Parapi 

desa Parangina (Sape) dan disinilah mereka mengucapkan sumpah antara keempat 

keluarga kerajaan dengan para pengikut dan pengawal yang setia yang telah memeluk 

agama Islam. Dengan didahului menyebutkan nama Allah dan Rasul mereka 

bersumpah: 

“Wahai sekalian rakyatku. Pada hari ini dan ditempat ini kami mengangkat 

sumpah bahwa kami telah memeluk Islam dan Islam tetap menjadi garis perjuangan 

bersama putera Mahkota. Tidak satupun dari kami yang bercerai berai memberikan 

dukungan kepada selain dari putera Mahkota. Jika ada diantara kami yang 

melanggar maka sama halnya dengan meminum racun”. Demikian sumpah setia yang 

mereka ikrarkan. Abdul Kahir berdiri diatas batu menerima pernyataan setia dari 

sahabat-sahabatnya. Hingga ia diberi gelar Ruma Ma Bata Wadu (Tuanku yang 

berdiri di atas batu). Tempat mereka mengangkat sumpah itu bernama Parapi, 

sehingga sumpah yang mereka ucapkan dikenal dengan “Sumpah Parapi”.
49
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Lalu mereka mengiris jarinya masing-masing. Darahnya yang tercecer 

ditampung di dalam mangkok dari tempurung kelapa. Mereka meminum 

masing-masing seteguk. Dari desa Parangina mereka menuju ke desa Sari. Disetiap 

desa yang dilalui, mereka menyempatkan diri untuk berdakwah dan mengIslamkan 

penduduk kampung yang dilewatinya. Abdul Kahir beserta pengikutnya dan para 

mubaliq tiba dengan selamat di Kalodu. Sementara pasukan Salisi yang tiba di Sape 

pada malam harinya tidak menemukan Abdul Kahir maupun para mubalig itu. Disana 

para mubalig mengIslamkan penduduk desa. 

C. Sejarah Dan Fungsi Masjid Tua Kamina 

1. Sejarah Berdirinya Masjid Tua kamina 

Tanpa terasa sang waktu terus bergulir. Islam semakin diminati masyarakat 

mulai dari wilayah pesisir sampai ke gunung-gunung. Kalodu telah menjadi pusat 

kegiatan dakwah Islamiyah. Abdul Kahir bersama para mubalig terus didatangi oleh 

berbagai perwakilan masyarakat di seluruh pelosok Bima. Dusun Kalodu yang 

dulunya sepi, kini telah menjadi ramai dengan aktifkitas pembelajaran agama Islam.
50

 

“Baginda, setelah kami amati hari demi hari semakin  ramai saja masyarakat 

mendatangi tempat ini. Adanya baiknya kita membangun tempat ibadah atau 

padepokan untuk menerima dan melayani mereka”. Tuan guru Makassar mengajukan 

sebuah usulan setelah shalat Subuh berjamaah pada suatu kesempatan.  
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Itu ide yang sangat bagus. Hari ini juga kita bangun sebuah masjid sebagai 

pusat kegiatan dakwah Islamiyah. Suatu saat anak cucu kita akan mengetahui bahwa 

di puncak gunung ini sebuah masjid telah didirikan sebagai lambang berawalnya 

syiar Islam di tanah Bima”. 

Abdul Kahir mendukung ide tersebut. “Kira-kira seperti apa bentuk masjid 

yang diinginkan?”. Tuan guru Bone meminta pertimbangan putera Mahkota. 

“Terserah tuan guru saja. Sebagaimana masjid-masjid di daerah lain yang telah 

dibangun oleh tuan-tuan”. Abdul Kahir menyerahkan sepenuhnya kepada para 

mubalig itu. 

Tiba-tiba Jalaluddin menghampiri dan memberikan masukan “Bagaimana 

kalau masjid yang kita dirikan ini berbentuk segi empat dan tiangnya harus delapan”. 

“Cukup bagus ide-ide itu. Dan layaknya sebuah masjid pasti ada mihrabnya”. Tuan 

guru Luwu mengingatkan. 

“Tapi begini saudara, saat ini kita masih dalam perjuangan. Jadi alangkah 

baiknya bsangunan masjid ini kita siasati untuk menjaga kemungkinan siapa tau 

pasukan Salisi datang kemari atau mata-matanya telah mengintai kegiatan kita”. 

Awaluddin tampaknya keberatan dengan pembuatan mihrab masjid itu. “Lalu 

bagaimana jadinya sebuah masjid kalau tidak ada mihrab?” Tuan guru Makassar 

mempertanyakan. 

“Ya itu tidak menjadi soal, yang penting kita bisa beribadah dan menyiarkan 

ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Kalau sahabat Awaluddin punya nyali seperti itu 

saya rasa itu juga merupakan salah satu upaya untuk mengelabui pasukan Salisi”. 

Tuan guru Bone menyetujui pandangan Awaluddin. 
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“Betul sekali sahabatkusekalian. Kita masih dalam perjuangan. Dan kita 

masih dalam sebuah upaya untuk merayu rakyat agar memeluk agama Islam. Untuk 

itu perhatian Salisi juga harus kita perhatikan. Dan ini bmerupakan sebuah upaya 

untuk menyamarkan pandangan dan perhatian itu”. Abdul Kahir rupanya telah 

mengetahui apa yang menjadi bahan pertimbangan Awaluddin. 

 

Akhirnya mereka bahu membahu mendirikan masjid di puncak Kalodu dan 

diberi nama Masjid Tua Kamina. Walaupun bentuk bangunan itu amat sederhana. 

Namun mempunyai arti dan menyimpan rahasia dalam upaya awal membangun 

kerajaan Bima yang benafaskan Islam. Masjid ini merupakan monumen dan bukti 

sejarah sebagai masjid pertama yang di bangun di tanah Bima. Hal itu menjadi bukti 

bahwa ajaran Islam yang masuk melalui Sape datang penuh damai, kekeluargaan dan 

bersatu dalam cita-cita untuk menyiarkan dan menegakkan syiar Islam di tanah 

Bima.
51

 

Masjid Tua Kamina di dirikan pada tahun 1621 M oleh Sultan Bima pertama 

yang benama Abdul Kahir dan para pengikutnya serta dibantu oleh para mubaliq dari 

Sulawesi Selatan ketika berada di dusun Kamina yang menjadi tempat 

persembunyiannya dari kejaran Salisi. Masjid kuno ini oleh masyarakat Mbojo (Bima) 

diberi nama “Sigi Kamina atau Sigi Kalodu” (Sigi berarti masjid). Kamina adalah 

nama sebuah dusun di desa Kalodu. Desa ini memiliki sejarah panjang terkait 

masuknya Islam di tanah Bima. Kenapa dinamakan Kamina?. Di desa Kalodu terdapat 
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sebuah masjid yang diberi nama Kamina. Karena orang-orang disinilah yang pertama 

mengamini Islam yang Rahmatan Lil Alamiin. Dalam bahasa Bima Ka berarti yang, 

sedangkan amina adalah mengaminkan. Jadi dinamakan Kamina adalah orang yang 

mengaminkan.  

Masjid dibangun berbentuk segi empat, tidak bermihrab serta bertiang delapan 

dengan persegi delapan pula. Bentuk dan kontruksi masjid mempunyai makna: 

Pertama, bentuk segi empatmelambangkan kesediaan keempat anak raja untuk 

memeluk agama Islam, disaksikan oleh empat orang mubaliq Islam yang datang dari 

Gowa, Tallo, Luwu dan Bone. Kedua, tiang delapan batang melambangkan kedelapan 

orang yang sepakat mempersatukan kekuatan guna mengemban tugas-tugas pada 

masa yang akan datang. Ketiga, tiang bersegi delapan atau dalam bahasa Bima 

berbentuk “Manggusu Waru” yang melambangkan delapan sifat atau kriteria seorang 

pemimpin. Dan yang Keempat, tiada bermihrab, yaitu usaha penyamaran agar tidak 

mudah dikenal musuh yaitu pengikut raja Salisi.
52

 

Walaupun bentuk dan banguna masjid  sangat sederhana, namun mempunyai 

arti dan menyimpan rahasia dalam rangka upaya membangun kerajaan Bima yang 

bernafaskan Islam. Patut dicatat masjid Kalodu ialah masjid pertama yang dibangun di 

negeri ini. Bukti sejarah memberikan petunjuk bahwa agama yang Islam yang masuk 

melalui pelabuhan Sape, datang penuh damai, kekeluargaan dan bersatu dalam 
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cita-cita untuk menyiarkan agama Islam di kerajaan Bima. Desa Kalodu menjadikan 

dirinya laksana mercu suar Islam. 

Dari kutipan di atas, dapat diketahui bahwa sejarah awal masjid yaitu dari 

bentuk yang sangat  sederhana yang terbuat dari kayu yang didirikan pada tahun 1621 

M, dan kemudian seiring berjalannya waktu terus mengalami renovasi dan pada tahun 

2011 terjadi renovasi besar-besaran yang dilakukan oleh bupati Bima yang merupakan 

ketutrunan Abdul Kahir itu sendiri.  

Untuk menjaga kelestarian masjid Tua Kamina sebagai salah satu sejarah yang 

monumental yang mengisi khasanah kebudayaan khususnya budaya Islam di tanah ini, 

tercatat sudah beberapa kali mengalami renovasi dan pemugaran, namun tidak 

menghilangkan bentuk keaslian masjid.  

Ditinjau dari segi geografis, Kalodu adalah desa pedalaman yang terpencil, 

disebelah tenggara kaki gunung Lambitu. Sebenarnya sulit untuk menerima cahaya 

Islam. Mengingat Islam selalu masuk melalui daerah pesisir. Rupanya disinilah letak 

hikmah dari tindakan Salisi Ma Ntau Asi Peka.
53

 

2. Fungsi Masjid Tua Kamina 

Fungsi masjid selain digunakan untuk tempat ibadah. Masjid juga digunakan 

untuk kegiatan syiar Islam, pendidikan agama, pengajian dan kegiatan lainnya yang 

bersifat sosial. 
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Fungsi masjid yang sesungguhnya dapat dirujuk dalam sejarah Nabi 

Muhammad Saw, Al-khulafaurrasyidin dan seterusnya. Pada masa-masa itu masjid 

paling tidak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi keagamaan dan fungsi sosial. Fungsi 

masjid bukan hanya tempat salat tetapi juga lembaga untuk mempererat hubungan dan 

ikatan jamaah Islam yang baru tumbuh. Nabi Muhammad Saw menggunakan masjid 

sebagai tempat menjelaskan wahyu yang diterimanya, memberikan jawaban atau 

pertanyaan-pertanyaan para sahabat tentang berbagai masalah, memberi fatwa, 

mengajarkan agama Islam, membudayakan musyawarah, menyelesaikan 

perkara-perkara dan perselisihan-perselisihan, tempat mengatur  dan membuat 

strategi militer, dan tempat menerima utusan-utusan dari semenanjung Arabia.
54

 

Masjid merupakan pilar dari kehidupan umat Islam. Karena masjid merupakan 

tempat dimana manusia atau hamba Allah yang beragama Islam melaksanakan shalat 

serta merupakan tempat umat Islam bertemu dengan Rabb-Nya. Masjid merupakan 

kebutuhan umat Islam sejak lahir hingga meninggal karena sebelum dikuburkan 

manusia harus di shalatkan terlebih dahulu di dalam masjid. Masjid juga merupakan 

tempat terbaik dalam mencari dan mencetak wadah-wadah generasi Islam. Karena 

bukan hanya tempat untuk beribadah, masjid juga merupakan tempat belajar. 

Sehingga banyak disetiap masjid berlomba-lomba dalam meencetak generasi yang 

Islami.  
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Masjid Tua Kamina juga merupakan simbol dari masyarakat Islam di Bima. 

Sama seperti yang dikatakan dosen sejarah UINAM Syamzam Syukur dalam Rihlah, 

jurnal sejarah dan kebudayaan Islam, bahwa salah satu karya keagamaan adalah 

masjid yang dibangun ibukota kedatuan Luwu di Palopo. Bangunan ini menjadi 

senantiasa menjadi kebanggaan kerajaan dan bahkan terdapat dalam simbol 

keagamaan yang permanen bagi identitas komunal serta masyarakat dan sebagai 

simbol integritas (pemersatu).
55

 

Masjid tua Kamina mempunyai fungsi yang sama seperti masjid-masjid yang 

lainnya. Selain dijadikan sebagai tempat persembunyian Abdul kahir dari keejaran 

pamannya, dulu masjid Tua Kamina juga mempunyai fungsi sebagai tempat untuk 

beribadah, pusat berdakwah, tempat belajar agama, serta dijadikan sebagai tempat 

untuk bermusyawarah.  

Dulu masjid Tua Kamina juga dijadikan sebagai tempat pengajian dan ritual 

saban malam Jumat atau dalam Istilah Bima yaitu Ngaji Waru. Yaitu sebagai 

pengingat akan sejarah kedatangan Islam pertama kali ke Tanah Bima. Tradisi ini 

biasa dilakukan sekali sebulan. Dimana delapan orang menggambarkan delapan 

pendiri masjid Kamina duduk bersila di delapan tiang masjid untuk membuka kitab 

kuno. Kitab suci Al-Qur’an yang mereka yakini warisan dari para mubaliq penyiar 

agama Islam di Bima. Lalu mereka melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur’an di masjid 

ini. 
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D. Pengaruh Masjid Tua Kamina Dalam Pembinaan Umat 

Masjid Tua Kamina merupakan masjid pertama yang ada di Bima. Masjid ini 

menjadi pusat peribadatan dan keagamaan yang dinaungi oleh oleh Sultan Bima 

pertama. Masjid ini mempunyai peran penting dalam proses pembinaan masyarakat 

menuju masyarakat yang Islami. Pengaruh masjid Tua Kamina tidak hanya sebagai 

sarana beribadah saja, melainkan juga sebagai tempat menuntut ilmu agama yang 

diajari langsung oleh para mubaliq dari Sulawesi Selatan.  

Adanya masjid Tua Kamina juga membuat para masyarakat sekitar desa 

Kalodu bersemangat melaksanakan shalat berjamaah dan mengikuti pengajian dan 

belajar agama yang diajarkan oleh para mubaliq dari Sulawesi Selatan, mengingat 

dulu agama Islam baru masuk dan berkembang di Bima dan belum ada para ulama 

seperti sekarang ini.  

Keberadaan masjid Tua Kamina mendatangkan banyak manfaat dan juga 

memberikan semangat yang tinggi kepada para masyarakat dan Abdul Kahir beserta 

para pengikutnya untuk tetap menyebarkan agama baru yaitu agama Islam yang baru 

dianutnya serta terus menegakkan kalimat Lailahailallah di daerah Bima. Masyarakat 

sekitarpun semakin mengerti akan arti kehidupan yang mereka jalani. Bagaimana dia 

diciptakan dan apa gunanya manusia diciptakan, serta memberikan dampak yang 

positif terhadap kehidupan masyarakat Bima.  

Adanya masjid Tua Kamina juga menjadi tonggak awal sejarah 

berkembangnnya Islam di tanah Bima. Karena dengan adanya masjid ini, masyarakat 
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dapat mengetahui bagaimana perkembangan dan asal mula berkembangnya Islam di 

Tanah Bima.  

Masjid Tua Kamina tidak diketahui secara pasti terakhir kali digunakan 

sebagai tempat ibadah mengingat tidak ada buku-buku yang membahas secara 

terperinci mengenai hal itu. Masjid Tua Kamina hingga saat ini masih terwarisi tradisi 

NGAJI WARU. Tradisi ini biasa dilakukan sekali dalam sebulan. Dimana delapan 

orang yang menggambarkan delapan pendiri masjid Kamina duduk bersila didelapan 

tiang masjid untuk membuka kitab kuno. Kitab suci Al-Qur’an yang mereka yakini 

warisan dari para mubalig penyiar agama Islam di Bima. Lalu mereka melantunkan 

ayat-ayat suci Al-Qur’an di masjid ini. Entah kapan kita itu ditulis dan dibukukan. 

Wallahu’alam..
56

   

Masjid Tua Kamina juga sekarang dijadikan sebagai cagar budaya, dan sudah 

tidak digunakan lagi untuk peribadatan shalat seperti lazim masjid pada umumnya. 

Mengingat sudah banyak masjid yang didirikan di sekitar pemukiman warga dan 

jaraknya yang sedikit jauh dari pemukiman warga.  

Masjid Tua Kamina semakin banyak dikunjungi oleh para peneliti dan ilmuan 

yang ingin mengetahui bagaimana sejarah awalnya Islam masuk di tanah Bima. 

Keberadaan masjid ini juga merupakan bukti kebangkitan Islam di tanah Bima.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pokok masalah dan sub-sub masalah yang diteliti dalam skripsi 

ini, dan hubungannya dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka 

kesimpulannya adalah sebagai berikut: 

1. Sejarah berdirinya Masjid Tua Kamina, masjid ini didirikan pada tahun 1621 

oleh Sultan Bima pertama yaitu Sultan Abdul Kahir. 

2. Fungsi masjid Tua Kamina yaitu tidak hanya dijadikan sebagai tempat ibadah, 

melainkan juga digunakan sebagai tempat untuk belajar dan memperdalam 

ilmu agama, tempat untuk bermusyawarah untuk memecakan masalah yang 

ada pada masa Sultan Abdul Kahir. 

3. Pengaruh masjid Tua Kamina yaitu membangkitkan semangat masyarakat 

untuk lebih giat mempelajari ilmu agama dan terus menyiarkan dan 

menegakkan kalimat Lailahailallah. 

B. Saran  

Setelah saya memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan Masjid Tua Kamina 

di Desa Kalodu Kabupaten Bima (Sejarah dan Fungsi Masjid Dalam Pembinaan 

Umat), maka selanjutnya saya akan memberikan saran sebagai berikut: 

1. Masjid Tua Kamina merupakan  salah satu bukti sejarah masuknya Islam di 

tanah Bima. Alangkah bagusnya masjid ini dilengkapi dengan buku-buku yang 

ada kaitannya dengan sejarah berdirinya serta sejarah para Kesultanan Bima 
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dari masa Pemerintahan Sultan Abdul kahir sampai seterusnya. Dan tetap 

menjaga kelestarian serta menggunakan kembali masjid ini sebagai tempat 

ibadah. Supaya menarik minat baca para wisatawan untuk menambah ilmu 

pengetahuan bila berkunjung ke tempat ini.   

2. Saya hanya mengkaji tentang sejarah dan fungsi Masjid Tua Kamina di desa 

Kalodu Kabupaten Bima, selanjutnya sebagai kaum penerus  masa depan 

hendaknya mengembangkan fakta-fakta sejarah yang lebih terperinci dengan 

melakukan penelitian yang mendalam guna memperdalam ilmu pengetahuan 

dibidang sejarah dan kebudayaan Islam. 
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Gambar 2 : Masjid Kamina Tampak Belakang 
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Gambar 4: Tempat Wudhu Masjid Kamina 

 

 

Gambar 3: Masjid Kamina Tampak Dalam 
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Gambar 5: Tangga Akses  Jalan Menuju Masjid Kamina 

 

 

Gambar 6: Papan Nama Masjid Kamina 
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