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ABSTRAK 

Nama  : Haslinda 

Nim  : 40200117102 

Judul  : Islamisasi Kerajaan Buton Abad XVI M  

    (Study Sejarah dan Perkembangan Peradaban Islam)  

 

Penelitian ini merupakan kajian historis yang membahas tentang islamisasi 

di Kerajaan Buton pada abad XVI M. Pokok permasalahan yang akan dibahas 

adalah: (1) bagaimanakah kondisi Kerajaan Buton pra Islam, (2) bagaimanakah 

proses kedatangan Islam di Buton dan (3) bagaimanakah perkembangan peradaban 

Islam di Kerajaan Buton. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah (historis), 

pendekatan sosiologi, dan pendekatan arkeologi. Untuk mengungkapkan 

permasalahan tersebut, peneliti menggunakan empat tahap dalam metode penelitian 

sejarah yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi.   

Hasil penelitian menunjukan bahwa islamisasi yang terjadi di Kerajaan 

Buton dimulai pada abad XVI M. Kerajaan Buton terletak di pulau Buton, Sulawesi 

Tenggara. Pusat pemerintahan dari kerajaan Buton bertempat di Wolio. Kerajaan 

Buton berdiri sekitar tahun 1332 M dan raja pertama dari kerajaan ini ialah seorang 

wanita yang bernama Wakaka. Kerajaan Buton merupakan gabungan dari empat 

limbo dan beberapa kerajaan kecil. Masyarakat Buton sebelum masuk Islam 

menganut kepercayaan Animisme dan Dinamisme, mereka juga terpengaruh 

dengan kepercayaan Hindu-Budha. Proses islamisasi ini berlangsung secara damai 

dan cepat. Model penerimaan Islam yang terjadi di kerajaan Buton adalah Top 

down, artinya masyarakat kalangan atas atau penguasa kerajaan terlebih dahulu 

yang menerima Islam, kemudian berkembang dan diterima oleh masyarakat 

kalangan bawah. Raja Lakilaponto menjadi sultan pertama dan diberi gelar Sultan 

Murhum yang diislamkan oleh Syekh Abdul Wahid. Agama Islam yang masuk di 

Kerajaan Buton membawa pengaruh di bidang politik, bidang sosial budaya dan 

bidang ilmu pengetahuan. Pengaruh tersebut yang mempengaruhi kehidupan  

masyarakat Buton hingga saat ini. 

Pemerintah Kabupaten Buton diharapkan dapat mengembangkan sumber 

dan bukti sejarah berupa naskah kuno maupun benda-benda peninggalan lainnya 

agar peneliti selanjutnya yang ingin meneliti sejarah Buton lebih mudah dalam 

mendapatkan data. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

melestarikan nilai-nilai religius yang pernah mengakar dalam masyarakat muslim 

di Buton.  

 



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan agama samawi yang diwahyukan oleh Allah Swt. kepada 

Nabi Muhammad Saw. sebagai nabi terakhir atau penutup para nabi sebelumnya. 

Kedatangan Islam bukan untuk menghapuskan ajaran-ajaran sebelumnya, tetapi 

sebagai penyempurna ajaran-ajaran yang sudah ada sebelumnya. Islam diturunkan 

untuk memperbaiki kondisi-kondisi masyarakat yang masih belum sesuai dengan 

ajarannya, baik dari segi kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik. Agama Islam 

merupakan agama yang bersifat universal yang diturunkan sebagai rahmatan 

lil’alamin (rahmat bagi seluruh makhluk di alam ini). Karena sebagai agama 

rahmatan lil’ alamin dan bersifat universal, Islam diharapkan bisa tersebar ke 

seluruh penjuru dunia, mulai dari bangsa Arab, bangsa Eropa, dan bangsa-bangsa 

lainnya yang ada di dunia ini. Keuniversalan agama Islam bisa dilihat dari salah 

satu firman Allah dalam QS. Saba/34 : 28: 

 

كِنا أكَۡثرََ ٱلنااسِ لََّ يعَۡلمَُونَ   كَ إلَِّا كَافٓاةٗ ل ِلنااسِ بشَِيرٗا وَنذَِيرٗا وَلََٰ  ٨٢وَمَآ أرَۡسَلۡنََٰ

Terjemahnya: 

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan kepada semua 
umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi 
peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.1  

Berdasarkan ayat di atas, kita bisa melihat kejelasan dari sifat keuniversalan 

agama Islam. Selain ayat tersebut, masih ada dalil lain yang menjelaskan sifat 

universal agama Islam, yaitu dalam QS. al-Anbiyaa’/21: 107, Allah berfirman: 

 

                                                             
1 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Hafalan Mudah: Terjemahan dan Tajwid Warna 

(Bandung: CV Cordoba, 2019), h. 431. 
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لمَِينَ   كَ إلَِّا رَحۡمَةٗ ل ِلۡعََٰ  ٧٠١وَمَآ أرَۡسَلۡنََٰ

Terjemahnya: 

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) 
rahmat bagi seluruh alam.1 

Dalam sejarah Nusantara, perdagangan, terbentuknya kerajaan, dan 

islamisasi merupakan proses yang selalu jalan beriringan.2 Sejarah proses masuk 

dan berkembangnya Islam di Nusantara tidak terlepas dari jalur perdagangan 

maritim dunia yang melewati Nusantara. Hal itu tidak dapat dipungkiri karena 

Nusantara merupakan pintu gerbang pelayaran yang menghubungkan barat dan 

timur melalui jalur laut yang telah menggantikan jalur darat yang dikenal dengan 

jalur sutera.  

Disamping itu, penduduk Nusantara juga dikenal sebagai pelayar yang 

mampu mengarungi lautan luas, baik antar pulau dalam kawasan Nusantara maupun 

di luar kawasan Nusantara. Nusantara juga kaya akan sumber daya alam yang 

menarik para pedagang dari penjuru dunia untuk berlayar ke Nusantara terutama  

pedagang-pedagang Islam yang datang dari Timur Tengah dan India sekitar abad 

ke-7 M. Selain berdagang, para pedagang dari Timur Tengah dan India ini juga aktif 

mendakwahkan agama Islam ke wilayah yang dikunjunginya. 

Para pedagang muslim selalu menunjukan sifat akhlaqul karimah terhadap 

penduduk lokal, yang membuat penduduk tersebut tertarik untuk menerima dan 

masuk agama Islam. Selain itu, dalam agama Islam tidak ada pembagian kasta 

dalam kehidupan bermasyarakat, dan manusia dipandang sama di mata Allah Swt. 

                                                             
1 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Hafalan Mudah: Terjemahan dan Tajwid Warna 

(Bandung: CV Cordoba, 2019), h. 331. 

2 Saifullah, Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2010), h. 27. 
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hanya ketakwaan setiap muslim yang menjadi pembeda. Berbeda dengan Hindu-

Budha yang lebih menekankan perbedaan derajat manusia.3 

Konsep tersebut yang membuat banyak penduduk lokal Nusantara tertarik 

masuk Islam khususnya dari golongan bawah, sehingga agama Islam begitu cepat 

menyebar dan berkembang dengan damai.  

Agama Islam telah masuk ke Sulawesi Tenggara, seperti kepulauan Buton 

dan yang lainnya, oleh para pedagang Muslim dari Gujarat, India dan kaum muslim 

dari negari Arab. Ini karena Buton terletak di tempat yang strategis dari segi 

perdagangan, dan ada pula yang datang dari Jawa ke Sulawesi Selatan dan Maluku, 

atau yang sebaliknya. Pelabuhan di Buton adalah pelabuhan persinggahan kapal 

perdagangan dari Jawa ke Indonesia Timur, terutama Maluku dan Ternate. 

Hubungan antara Buton dengan Ternate sudah terjalin sejak Islam mulai memasuki 

Buton dari Ternate yang menerima Islam sebelum Buton.4 

Jika ditelusuri dan ditelaah bagaimana prosees islamisasi di Buton, 

sesungguhnya secara umum bisa dikatakan bahwa proses islamisasi  yang 

berlangsung di berbagai wilayah Nusantara saat itu saling berkaitan dan memiliki 

persamaan. Dalam sejarah masuk dan berkembangnya Islam di berbagai daerah di 

Nusantara, kalangan ulama sufi sangat berperang penting di dalam melangsungkan 

islamisasi. Usaha mereka dalam proses islamisasi di berbagai daerah Nusantara 

dilakukan dengan cara yang damai dan tidak dengan cara yang radikal dan bersifat 

heroik ataupun penaklukan suatu wilayah. Ajaran Islam yang mereka ajarkan sangat 

menarik perhatian para penduduk lokal. Islam masuk dengan tidak menghilangkan 

tradisi dan budaya masyarakat yang sudah ada, tetapi keduanya jalan beriringan. 

Tujuan awal dari para ulama sufi dalam proses islamisai ialah keberhasilan mereka 

                                                             

3 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 194. 

4 Muhammad Abdullah, “Manuskrip Keagamaan dan Islamisasi di Buton Abad 14-19”, 

Sari 25, (2007): h. 108. 
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untuk mengganti keyakinan dan kepercayaan lama dari suatu masyarakat di suatu 

daerah yang masih dianggap melanggar syariat Islam.  

Syekh Abdul Wahid termasuk ulama sufi yang berhasil melangsungkan 

islamisasi di kepulauan Buton dengan cara yang damai dan banyak bertegang rasa 

dengan tradisi dan budaya masyarakat setempat. Ulama Sufi ini melakukan 

islamisasi di Buton dengan tidak bersifat radikal dan heroik, karena tujuan utama 

mereka adalah menanamkan akidah Islam masyarakat Buton dengan harapan dari 

masyarakat Buton akan terbentuk suatu rantai generasi muslim yang akan 

melanjutkan islamisasi secara berkesinambungan.  

Sama halnya dengan kesultanan lain yang ada di daerah Nusantara, Buton 

juga memiliki periodesasi sejarah. Dalam hal ini, periodesasi sejarah Buton 

mencatat dua fase penting yaitu masa pemerintahan kerajaan dari tahun 1332 M 

sampai dengan pertengahan abad ke-16 M atau 1542 M dengan diperintah oleh 

enam orang raja diantaranya dua orang raja perempuan yaitu Wa Kaa Kaa dan 

Bulawambona. Fase kedua yaitu masa pemerintahan setelah masuk Islam atau 

Kesultanan Buton, sejak masuknya agama Islam di kerajaan Buton pada tahun 948 

H atau 1542 M bersamaan dengan dilantiknya raja ke-6 yaitu Laki Laponto sebagai 

sultan Buton pertama dengan gelar sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul Khamis.5 

Kerajaan Buton secara resminya menjadi sebuah kerajaan Islam pada masa 

pemerintahan Raja Buton ke-6, yaitu Timbang Timbangan atau Halu Oleo atau 

lebih dikenal dengan Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul. Raja diislamkan oleh 

Syeikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman al-Fathani yang datang dari Johor. 

Setelah itu, kerajaan Buton berubah menjadi Kesultanan Buton dan ajaran Islam 

banyak mempengaruhi kesultanan Buton dan masyarakat Buton. Sultan ini berhasil 

                                                             
5 Rosmida Rauf, Islamisasi Kesultanan Buton, “Skripsi” (Makassar: Fak. Adab dan 

Humaniora UIN Alauddin, 2013), h. 3-4. 
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menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat.6 Nilai-nilai Islam 

tersebut bisa dilihat dari semboyang berikut ini: 

Bolimo arataa somanamo karo, bolimo karo somanamo lipu, bolimo lipu 
sumanamo agama artinya tiada perlu harta asalkan diri selamat, tiada perlu 
diri asalkan negeri aman dan damai, tiada perlu negeri asalkan agama tetap 
hidup di tengah-tengah masyarakat.7 

Jalur islamisasi  lewat perdagangan merupakan taraf awal kontak hubungan 

dengan bangsa luar yang melakukan hubungan dagang dengan Nusantara. 

Perdagangan merupakan salah satu jalur islamaisasi yang sangat menguntungkan, 

karena dalam Islam tidak ada perbedaan antara pedagang dengan agamanya serta 

kewajiban sebagai seorang muslim untuk menyampaikan ajaran Islam kepada orang 

lain.  

Islam sangat membawa pengaruh terhadap kehidupan Kerajaan Buton dan 

masyarakat Buton. Islam berpengaruh dalam bidang politik, bidang sosial budaya, 

bidang ekonomi dan bidang ilmu pengetahuan keagamaan. Pola kehidupan 

masyarakat Buton berubah dengan berlandaskan atas syariat Islam, sejak masuknya 

Islam pada abad ke-16 hingga sekarang. 

Kurangnya tulisan yang membahas tentang sejarah Buton, penulis tertarik ingin  

mengambil sebuah judul mengenai “Islamisasi Kerajaan Buton Abad XVI (Studi 

Sejarah dan Perkembangan Peradaban Islam” dan mengangkatnya kepermukaan, 

karena banyak pengetahuan dan informasi yang masih perlu dikaji. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkann latar belakang masalah tersebut di atas, maka masalah pokok 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah proses islamisasi di 

Kerajaan Buton pada abad ke XVI M?”. Agar penelitian lebih terarah dan 

                                                             

6 Darmawijaya, Kesultanan Islam Nusantara  (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), h. 109. 

7 Susanto Zuhdi, dkk, Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara: Kesultanan Buton 

(Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996), h. 18-19. 
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analisisnya lebih menalar serta mengenai sasaran, maka penulis membagi pokok 

permasalahan tersebut di atas, menjadi tiga sub permasalahan, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah kondisi Kerajaan Buton pra Islam? 

2. Bagaimanakah kedatangan Islam di Buton? 

3. Bagaimanakah perkembangan peradaban Islam di Kerajaan Buton? 

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berjudul Islamisasi Kerajaan Buton abad XVI M (studi sejarah 

dan perkembangan peradaban Islam), yang menjadi fokus pembahasan dari tulisan 

ini adalah bagaimana kondisi Kerajaan Buton pra Islam, bagaimana kedatangan 

Islam di Buton  atau proses islamisasi Kerajaan Buton abad XVI dan pengaruh 

Islam pada perkembangan peradaban Islam di Kerajaan Buton.   

2. Deskripsi Fokus Penelitian 

Islamisasi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah proses masuk dan 

dianutnya agama Islam di suatu wilayah atau daerah tertentu. Kerajaan Buton 

merupakan salah satu Kerajaan bercorak Hindu-Budha yang berada di pulau Buton. 

Kerajaan Buton beragama non-Islam yang menganut kepercayaan Animisme dan 

Dinamisme, dan juga terpengaruh dengan agama Hindu-Budha. Kerajaan Buton 

terkenal sebagai kerajaan terkuat di Sulawesi Tenggara pada saat itu, yang 

kemudian berubah menjadi Kesultanan Buton setelah rajanya masuk Islam. Ada 

beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi proses islamisasi yang terjadi di 

Buton. Salah satunya adalah adanya kesamaan antara ajaran Islam dengan budaya 

lokal. Agama Islam selalu jalan beriringan dengan budaya dan tradisi masyarakat 

setempat yang telah ada sebelum masuknya Islam. Nilai-nilai Islam telah masuk 
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mewarnai budaya dan tradisi tersebut. Selain itu juga, ada faktor penghambat 

berlangsungnya islamisasi di Buton. Salah satunya adalah kedatangan Hindia 

Belanda yang mempengaruhi perkembangan  Islam di Buton. Corak pemerintahan 

Kerajaan Buton telah berasaskan Islam dan Islam menjadi agama resmi kerajaan 

dan masyarakat Buton. Begitu besarnya pengaruh Islam di Buton sebagaimana 

Islam dijadikan sebagai dasar ideologi di kesultanan Buton dan falsafah perjuangan 

hidup Islam masyarakat Buton. Agama Islam juga membawa pengaruh di bidang 

sosial budaya dan di bidang ilmu pengetahuan keagamaan di Buton. 

Defenisi operasional dari Islamisasi di Buton adalah proses pengislaman di 

salah satu daerah di Provinsi  Sulawesi Tenggara yaitu pulau Buton serta 

pengaruhnya terhadap masyarakat setempat, yang sebelumnya beragama non-Islam 

menjadi agama Islam dan sistem pemerintahan berubah dengan berasaskan Islam, 

dan Islam di jadikan sebagai agama resmi kerajaan. 

Dari penjelasan singkat tersebut, maka dapat disimpulkan ruang lingkup 

dari penelitian ini berfokus pada kondisi Kesultanan Buton pra Islam, kedatangan 

Islam di Buton dan perkembangan peradaban Islam di Kerajaan Buton. 

D. Tinjauan Pustaka 

Salah satu hal terpenting dalam penelitian adalah tersusunnya tinjauan 

pustaka. Tinjauan pustaka merupakan usaha penulis dalam menemukan tulisan atau 

literature yang berkaitan dengan  judul penelitian ini, dan juga merupakan tahap 

pengumpulan data yang bertujuan untuk menganalisa beberapa hasil penelitian 

yang terkait, untuk membantu penulis dalam menemukan data sebagai bahan 

perbandingan agar data yang didapat bisa dikaji lebih jelas. Tinjauan pustaka juga 

bertujuan untuk memastikan bahwa permasalahan yang akan diambil dan dibahas 

belum ada yang meneliti dan kalaupun ada, akan berbeda pendekatan atau sudut 
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pandang yang digunakan peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan 

dilakukan peneliti. 

Selain itu, rumusan masalah yang penulis akan bahas mempunyai relevansi 

dengan sejumlah teori yang ada dalam berbagai literature ilmiah. Dari berbagai 

buku, banyak teori yang didapatkan untuk lebih mudah dijadikan sebagai rujukan 

dalam penyusunan penelitian ini, penulis menelaah lewat bahan-bahan bacaan 

berupa buku-buku, artikel, jurnal dan berbagai tulisan yang erat kaitannya dengan 

rumusan masalah penelitian ini. 

Uraian mengenai penelitian ini dapat ditemukan dalam beberapa bacaan 

diantaranya yaitu Buku dengan judul Sejarah Buton yang Terabaikan, oleh Susanto 

Zuhdi, diterbitkan oleh Rajawali Pers, pada tahun 2010 M. Dalam buku ini 

membahas tentang dinamika Buton dalam menghadapi kekuatan-kekuatan seperti 

Ternate, Gowa, dan VOC (Belanda).  

Buku dengan judul Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara: Kesultanan 

Buton, oleh Susanto Zuhdi, G.A. Ohorella, dan M. Said D., diterbitkan oleh Proyek 

Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, dan dicetak oleh CV Defit Prima 

Karya, pada tahun 1996. Dalam buku ini membahas tentang kekuasaan kesultanan 

Buton sampai kepada perkembangan masuk dan merasuknya kekuasaan Belanda. 

Dan juga membahas sejarah awal Buton. 

Skripsi yang berjudul Islamisasi Kesultanan Buton, oleh Rosmidah Rauf, 

pada Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN 

Alauddin Makassar, pada tahun 2013. Dalam skripsi ini membahas tentang 

selayang pandang kerajaan Buton, proses islamisasi di Kesultanan Buton, dan 

pengembangan Islam di kesultanan Buton. 

Disertasi yang berjudul Islam Buton (Interaksi Islam dengan Budaya 

Lokal), oleh Muhammad Alifuddin, pada bidang Ilmu Agama Islam UIN Sunan 
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Kalijaga, pada tahun 2006. Dalam disertasi ini membahas tentang sistem sosial 

budaya masyarakat Buton, perkembangan Islam dalam masyarakat Buton, dan 

dialektika Islam dengan tradisi lokal masyarakat Buton. 

Dari beberapa literature yang menjadi bahan acuan dalam penelitian ini, 

penulis belum menemukan buku ataupun hasil penelitian yang membahas secara 

khusus tentang Islamisasi di Buton pada Abad XVI (Suatu Kajian Historis), dari 

hasil penelusuran sumber yang dilakukan sehingga penulis tertarik untuk mengkaji 

dan menelitinya. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, maka penulis dapat 

merumuskan tujuan penulisannya sebagai berikut: 

a. Untuk menganalisis kondisi Kesultanan Buton pra Islam. 

b. Untuk menganalisis kedatangan Islam di Kerajaan Buton. 

c. Untuk mengetahui perkembangan peradaban Islam di Kerajaan Buton 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan ilmiah;  

1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan 

terkhusus pada bidang ilmu pengetahuan Sejarah dan Kebudayaan 

Islam, terutama sejarah Islam di Kerajaan Buton.  

2) Tulisan ini dapat menambah referensi, informasi bagi akademisi 

maupun praktisi dalam bidang Sejarah. 

3) Penelitian ini diharapkan bisa membantu peneliti selanjutnya yang ingin 

mengembangkan dan menggali lebih dalam lagi tentang sejarah Islam 

di Kerajaan Buton 
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b. Kegunaan praktis;  

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi kepentingan 

pembangunan bangsa dan negara terutama dalam mengenal jatidiri 

bangsa.  

2) Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam 

menetukan arah kebijakan dan pemantapan integritas daerah agar 

menjadi lebih baik.  

3) Tulisan ini juga bisa dijadikan pembelajaran dalam menjalankan atau 

menata kehidupan sehari-hari agar menjadi lebih baik. 

F. Landasan Teori 

1. Teori Islamisasi di Nusantara 

Sejumlah ahli sejarah telah memberikan pendapat tentang kedatangan Islam 

di Nusantara. Terdapat beberapa pendapat yang berbeda mengenai waktu terjadinya 

islamisasi di Nusantara, perbedaan pendapat tersebut telah memberikan berbagai 

macam teori islamisasi. Syamzan Syukur mencoba merekonstruksi atau 

membangun teori-teori yang menjadi perdebatan sejumlah ahli sejarah dalam satu 

bingkai teori islamisasi di Nusantara yang diharapkan dapat membantu para peneliti 

dalam memahami proses islamisasi di Nusantara. Adapun teori-teori islamisasi 

yang dimaksud adalah teori proselitisasi, teori konvergensi dan teori propagasi.8 

a. Teori Proselitisasi 

Teori proselitisasi adalah teori tentang kegiatan proses penyebaran agama 

Islam. Islamisasi yang dibahas dalam teori ini merujuk pada teori islamisasi 

menurut Hurgronje. Menurut Hurgronje yang dikutip oleh Syamzan Syukur, 

                                                             

8 Syamzan Syukur, “Rekonstruksi Teori Islamisasi di Nusantara: Diskursus Para Sejarawan 

& Antropolog, Prosiding Internasional”, Islam, Literasi dan Budaya Lokal (Makassar: UIN Press, 

2014), h. 73. 
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terdapat tiga tahap dalam proses penyebaran Islam di Nusantara, yaitu masuknya 

agama Islam, pendudukan muslim, dan adanya kerajaan-kerajaan Islam.9 Pendapat 

yang senada dengan teori tersebut dikemukakan oleh Badri Yatim, bahwa 

perkembangan Islam di Nusantara berlangsung dalam tiga fase, yaitu fase 

kedatangan Islam oleh pedagang-pedagang Islam, fase diterimanya Islam oleh 

masyarakat Nusantara dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam.10 Berdasarkan 

kedua pendapat ahli sejarah tersebut, maka proses penyebaran Islam di Nusantara 

terbagi dalam tiga tahapan, yaitu tahap  kedatangan Islam (arrival), tahap 

penerimaan Islam (receive), dan tahap berdirinya kerajaan-kerajaan bercorak Islam 

(kingdom). 

Pertama, kedatangan Islam pertama kali di Nusantara dibawah oleh 

pedagang-pedagang muslim dari Arab, India, Persia dan Cina pada abad pertama 

Hijriyah atau abad ke VII Masehi. Teori tentang kedatagan Islam pada abad pertama 

Hijriyah yang melalui jalur perdagangan didukung oleh beberapa pendapat para 

ahli, seperti Syed Naguib Al-Attas, bahwa orang-orang islam berpindah dari 

Kanton ke Nusantara pada abad pertama Hijriyah. Pendapat yang senada 

dikemukakan oleh Harry W. Hazard dan Thomas W. Arnold, bahwa Islam datang 

ke Nusantara dibawah oleh pedagang Arab pada abad pertama Hijriyah (abad ke 

VII Masehi).11 Menurut pendapat yang disimpulkan dalam seminar masuknya 

Islam ke Indonesia yang diselenggarakan di Medan pada tahun 1963, sejarah 

masuknya Islam di Nusantara dimulai pada abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 

sampai abad ke-8 Masehi langsung dari Arab.12 Para pedagang muslim dari 

berbagai daerah yang datang ke Nusantara dengan motif ekonomi yaitu melakukan 

                                                             
9 Syamzan Syukur, Literasi dan Budaya Lokal, h. 74. 

10 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 193. 

11 Samsul Munir Amin, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: Amzah, 2016), h. 303-305. 
12 Samsul Munir Amin, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: Amzah, 2016), h. 303-305. 
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perdagangan, mereka juga membawa motif agama yaitu berdakwah menyiarkan 

agama Islam.13  

Kedua, Penerimaan Islam ditandai dengan adanya seseorang atau beberapa 

orang pribumi telah menjadi muslim atau telah beragama Islam. Dengan kata lain 

adanya konversi ke dalam Islam oleh beberapa penduduk asli Nusantara. Menurut 

Robert Jay, proses islamisasi di Jawa terbagi menjadi dua pola. Pertama, pola 

proselitisasi pada wilayah yang mendapat pengaruh Hindu-Budha yang minimal 

atau bahkan tidak mendapatkan pengaruh dari Hindu-Budha, sehingga Islam mudah 

diterima secara damai oleh masyarakat. Kedua, pola proselitisasi pada wilayah yang 

mendapat pengaruh Hindu-Budha yang kuat, sehingga sulit untuk mengonversi 

Islam dalam kehidupan masyarakat. 

Berdasarkan teori di atas, maka proses proselitisasi sangat dipengaruhi oleh 

karakteristik kebudayaan masyarakat yang sudah ada sebelumnya, seperti 

kebudayaan pengaruh Hindu-Budha. Faktor lain yang mempengaruhi proses 

proselitisasi berlangsung dengan cepat dan damai adalah adanya kesamaan antara 

ajaran Islam  dengan sifat mistik dan sinkretis kepercayaan nenek moyang 

masyarakat setempat. Dengan demikian, proselitisasi yang terjadi disetiap daerah 

yang ada di Nusanatar memiliki proses yang berbeda-beda tergantung dari kondisi 

dan karakteristik budaya masyarakat yang sudah ada sebelumnya. 

Ketiga, Berdirinya kerajaan-kerajaan Islam menandakan bahwa Islam telah 

melembaga dalam masyarakat. Kerajaan Islam tersebut mulai hadir pada abad XIII 

Masehi yaitu dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam 

pertama di Nusantara, kemudian muncul kerajaan Islam lainnya seperti Kerajaan 

                                                             
13 Muh Ilham Majid, Islamisasi Kedatuan Suppa Abad Ke-17 M  “Skripsi” (Makassar: 

Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2020), h. 8. 
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Malaka, Aceh, Demak, Banten, Mataram, kerajaan Islam di Kalimantan dan 

Sulawesi.  

Menurut teori Badri Yatim, proses islamisasi di Nusantara terbagi menjadi 

dua pola. Pola pertama, Islam terlebih dahulu diterima oleh masyarakat lapisan 

bawah kemudian berkembang sampai diterima oleh masyarakat lapisan atas atau 

elit penguasa kerajaan. Pola kedua, Islam diterima oleh masyarakat lapisan atas atau 

elit penguasa kerajaan kemudian berkembang pada masyarakat lapisan bawah.14 

Pada pola islamisasi yang kedua ini hanya bisa dilakukan dalam struktur Negara 

yang telah memiliki basis legitimasi geneologis. Konversi agama tetap dijalankan, 

tetapi pusat kekuasaan sudah ada lebih dulu. Pola islamisasi seperti ini terjadi pula 

di Sulawesi, Maluku dan Banjarmasin. 

Islamisasi yang diawali dari dari kalangan elit penguasa kerajaan atau 

istana, akan memberikan hasil yang baik, penerapan nilai-nilai Islam dalam 

kehidupan sosial masyarakat dan politik dalam istana sangatlah mudah diterima. 

Dakwah islam juga mudah dikembangkan oleh penguasa istana dengan 

disediakannya fasilitas keagamaan seperti masjid. Islamisasi melalui elit kerajaan, 

kharismatik seorang raja juga mempengaruhi kemudahan penerimaan Islam di 

kalangan masyarakat. Dalam kepercayaan masyarakarat Nusantara sebelum Islam, 

raja sangat dihormati dan dipatuhi karena dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi.15 

Di masyarakat Buton sebelum Islam, tuhan yang maha esa disebut oputa. Hal ini 

diketahui dari panggilan raja dengan sebutan oputa. Masyarakat menganggap raja 

sebagai titisan dari sang pencipta sehingga disebut wa opu.16 

                                                             

14 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Perasada, 2006), h. 226. 

15 Syamzan Syukur, Literasi dan Budaya Lokal, h. 80. 

16 Syamzan Syukur, Literasi dan Budaya Lokal, h. 80. 
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b. Teori Konvergensi 

Teori konvergensi adalah proses yang memadukan antara ajaran Islam 

dengan budaya-budaya lokal yang memiliki kesamaan. Sehingga Islam hanya 

dengan menggunakan pendekatan adaptasi bisa diterima secara damai dan terbilang 

cepat. Menurut beberapa pendapat para ahli, faktor yang mempengaruhi Islam 

mudah dan cepat diterima dan menjadi agama yang mayoritas adalah adanya 

“kesamaan” antara bentuk ajaran Islam yang pertama kali datang ke Nusantara 

dengan sifat mistik, dan sinkretis kepercayaan nenek moyang setempat. Dan 

menurut pendapat ini, Islam tasawuf hampir secara alami diterima. Bahkan terdapat 

teori lain yang mengatakan bahwa agama Islam mampu jalan beriringan secaraa 

damai dengan budaya dan kepercayaan neneek moyang. 

Menurut A.H seperti yang dikutip oleh Syamzan Syukur, mengatakan 

bahwa islamisasi di Nusantara dilakukan oleh para sufi pengembara setidaknya 

sejak abad ke-13. Faktor utama dari keberhasilan islamisasi yang dilakukan oleh 

para sufi tersebut adalah kemampuan mereka dalam memperkenalkan dan 

mengajarkan Islam dalam kemasan atraktif pada masyarakat, dengan 

mengutamakan kesesuaian dengan Islam atau kontiunitas, dari pada perubahan 

dalam kepercayan dan praktek keagamaan lokal. Teori yang senada dapat dilihat 

dari hasil analisis historis, dan penafsiran antropologis dari Robert Jay, tentang pola 

islamisasi yang terjadi di daerah Jawa terutama pada wilayah yang mendapat 

pengaruh Hindu-Budha yang kuat, di mana diperkenalkan filsafat monoteistik Islam 

yang eksklusif yaitu konsep at-Tauhid, maka akan terjadi upaya-upaya untuk saling 

menundukkan dan menetralisir antara satu sama lainnya. Jika konsep filsafat 

monoteistik Islam, di bawah ke daerah pra-Islam yang memiliki konsep yang 
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hampir sama, maka tentu “titik-titik persamaan” ini akan mempercepat proses 

islamisasi.17 

c. Teori Propagasi 

Teori propagasi adalah teori tentang penyebaran Islam. Teori ini digunakan 

untuk melihat terjadinya proses akulturasi, baik antara islam dan budayanya, dan 

dengan masyarakat pribumi, dan kepercayaannya yang sudah ada. 

Menurut Sartono, proses akulturasi merupakan proses upaya suatu 

masyarakat dalam menghadapi pengaruh kultur yang masuk dari luar dengan 

mencari bentuk penyesuaian terhadap disposisi, komoditi, dan referensi kulturnya, 

yang kesemuanya itu merupakan faktor-faktor kultur yang akan menentukan sikap 

terhadap pengaruh baru. Dengan adanya proses akulturasi tersebut, akan muncul 

proses seleksi dan diferensiasi sesuai dengan lokasi sosio-historis dari masing-

masing golongan sosial tersebut. Oleh karena itu, dalam propagasi islam terdapat 

beberapa variasi sikap kultur yang ditunjukkan masyarakat.18 Adapun variasi-

variasi sikap tersebut dalam propagasi Islam yaitu masyarakat yang menolak 

akulturasi, masyarakat yang menerima tapi dengan negosiasi, dan masyarakat yang 

menerima akulturasi Islam secara penuh. 

Perbedaan sikap kultur yang terjadi di masyarakat dipengaruhi oleh karakter 

budaya masing-masing daerah, termasuk individu-individu yang membawa 

kebudayaan asing dan saluran yang digunakan oleh unsur-unsur kebudayaan asing 

untuk masuk ke dalam kebudayaan penerima. Oleh karena itu, di setiap daerah 

memiliki sikap kultur yang berbeda-beda dalam menerima Islam, seperti di Jawa 

                                                             

17 Syamzan Syukur, Islam, Literasi dan Budaya Lokal, h. 83-84. 

18 Sartono Kartodirjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah (Jakarta: 

Gramedia Pustaka, 1992), h. 160. 
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yang mendapat pengaruh Hindu-Budha yang sangat kuat, berbeda dengan daerah 

lain seperti Sulawesi, Sumatra dan Kalimantan. 

Walaupun masyarakat pribumi memiliki variasi sikap yang berbeda-beda 

terhadap akulturasi, namun Islam tetap berkembang dengan pesat dan mampu 

menjadi agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Nusantara. Menurut 

pendapat dari Taufik Abdullah, dan Sharon Siddique, selain Islam mampu 

beradaptasi dengan adat dan tradisi lokal, Islam juga mampu mempertahankan dan 

mengonversi nilai-nilai Islam dalam tradisi dan budaya lokal. Seperti yang terjadi 

di Jawa, para Wali Sanga yang mampu memasukkan nilai-nilai Islam dalam budaya 

masyarakat Jawa. Kemampuan Islam dalam membentuk tradisi baru di Nusantara, 

dilatar belakangi oleh dua faktor. Pertama, Islam yang bersifat universal atau 

menyeluruh, adanya kebebasan dan mengajarkan persamaan, serta sufistik yang 

mampu mengakomodasikan kepercayaan lama. Kedua, para penyebar agama Islam, 

baik dari kalangan pedagang, para sufi maupun di kalangan masyarakat setempat.19 

2. Model Penerimaan Islam 

Penerimaan Islam yang terjadi pada beberapa wilayah di Nusantara 

memperlihatkan dua pola yang berbeda. Pertama,  Islam diterima terlebih dahulu 

oleh masyarakat lapisan bawah atau masyarakat biasa, kemudian berkembang dan  

diterima oleh kalangan atas atau para elite penguasa atau pejabat kerajaan. Pola 

pertama ini dikenal dengan sebutan botton up.  Kedua, Islam diterima terlebih 

dahulu oleh para elite penguasa kerajaan, kemudian disosialisasikan  dan 

berkembang hingga diterima oleh masyarakat bawah atau masyarakat biasa. Pola 

ini dikenal dengan top down.20 Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh Badri 

                                                             

19 Syamzan Syukur, Islam, Literasi dan Budaya Lokal, h. 86-87. 
20 Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

2005), h. 86. 
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Yatim tentang proses Islamisasi di Nusantara.21  Kedua pola ini tampak sebagai 

akibat dari sistem penyebaran Islam yang dilakukan oleh para muballigh. 

Pola penerimaan yang kedua ini bisa dilihat pada penerimaan Islam yang 

terjadi di  Kerajaan Gowa. Islam diterima terlebih dahulu oleh elite penguasa 

kerajaan, yaitu Raja Tallo dan Raja Gowa, kemudian menyebar dan diterima oleh 

masyarakat ramai. Pola yang kedua ini menjadi pandangan umum yang dianut oleh 

para sejarawan Islam di Sulawesi Selatan yang dapat dibuktikan berdasarkan 

naskah lontara yang ada.  Tetapi, tidak menutup kemungkinan  pola lain seperti pola 

pertama yang sudah dikemukakan sebelumnya.  Namun,  pola yang terakhir ini 

belum banyak yang dianut, dikarenakan argument yang dikemukakan barulah 

sampai pada tingkat penafsiran sejarah.22 

Menurut teori yang berlaku pada umumnya, penyebaran Islam di Nusantara 

pada awalnya melalui jalur perdagangan. Islamisasi melalui  perdagangan dapat 

ditemukan pada daerah yang pertama kali disinggahi oleh para penyebar Islam yang 

pertama, yaitu daerah-daerah yang disinggahi adalah daerah-daerah yang dilewati 

jalur perdaganga. Para penyebar Islam pada masa awal perkembangannya adalah 

para pedagang. Penyebaran Islam yang dilakukan oleh para pedagang kemungkinan 

karena  dalam ajaran Islam, tidak dibedakan antara tugas keagamaan seorang 

muslim, menyebarkan nilai-nilai kebenaran, dan profesinya sebagai pedaganag.23 

G. Metodologi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, jika dilihat dari 

bidang kajian adalah jenis penelitian historis. Kedua, jika dilihat dari aspek masalah 

                                                             
21 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Perasada, 2006), h. 266. 
22 Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa, h. 86-87. 
23 Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa, h. 87. 
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yang dikaji, penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Ketiga, jika dilihat 

dari tempat kajian, penelitian ini adalah penelitian pustaka. Penelitian ini dilakukan 

dengan mencari literatur atau daftar referensi dari beberapa jenis referensi seperti 

buku, jurnal, artikel, tesis, skripsi dan karya ilmiah lainnya yang bisa dikutip yang 

berhubungan dengan judul penelitian. 

2. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga macam pendekatan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pendekatan Sejarah 

Melalui pendekatan sejarah seseorang diajak untuk memasuki 

keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa.24 

Dengan menggunakan pendekatan sejarah, penulis dapat menyajikan 

informasi tentang peristiwa masa lalu, baik itu segi waktu maupun tempat 

kejadian. Sesuai dengan tema penelitian ini, penulis dapat menyajikan 

informasi tentang peristiwa masa lalu tentang proses islamisasi di Buton. 

Pendekatan ini diolah dengan menyusun data atau sumber yang telah 

dikumpulkan. 

2. Pendekatan Sosiologi 

Sosiologi adalah salah satu ilmu yang obyek penelitiannya adalah 

manusia.25 Metode pendekatan ini berupaya memberikan pemahaman 

tentang proses pengislaman di Buton melalui adanya interaksi didalamnya. 

Sosiologi selalu berusaha memberikan gambaran tentang keadaan 

                                                             

24Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, Pengantar Ilmu Sejarah 

(Yogyakarta: Ombak, 2011), h. 1-5. 

25 Sjamsudhuha, Pengantar Sosiologi Islam: Pencerahan Baru Tatanan Masyarakat 

Muslim (Surabaya: JP BOOKS, (Anggota IKAPI), 2008), h. 3-7. 
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masyarakat, baik dari struktur, lapisan serta gejala sosial lainnya yang saling 

berkaitan.  

3. Pendekatan Arkeologi 

Fokus kajian dari arkeologi adalah ilmu yang mempelajari tentang 

peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang bersifat material dan 

mengandung informasi tentang peristiwa penting. Dengan menggunakan 

kajian arkeologi bisa memberikan informasi penting. Contoh objek kajian 

arkeologi adalah arsitektur masjid, benteng, makam, dan bangunan-

bangunan lainnya. 

3. Data dan Sumber Data 

Dalam menentukan sumber data dalam suatu penelitian didasarkan pada 

kemampuan peneliti dalam upaya mengungkapkan suatu peristiwa atau objek 

kajian penelitian.26 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber 

tulisan yakni jejak atau peristiwa masa lalu yang mengandung informasi dalam 

bentuk tulisan, seperti buku, jurnal, tesis, skripsi, dan karya ilmiah lainnya yang 

berhubungan dengan judul penelitian. 

4. Langkah-langkah Penelitian 

Dalam penulisan penelitian ini, penulis mempergunakan metode-metode 

sebagai berikut: 

1. Heuristik 

Metode penelitian sejarah bersifat sistematis, maka tahap-tahap dari 

metode tersebut tidak dapat ditukar-balik atau mendahulukan kritik, 

                                                             

26 Ahmad Yani, Islamisasi di Ajatappareng Abad XVI-XVII M (Suatu Kajian Historis),  

“Skripsi” (Makassar: Fak. Adab dan Humaniora UIN Alauddin, 2016), h. 34. 
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interpretasi, ataupun historiografi. Semua jenis penelitian tentang sejarah 

selalu menempatkan sumber sejarah sebagai syarat yang wajib ada.27 

Heuristik berarti menemukan atau mengumpulkan sumber sejarah. 

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui library research yaitu penelitian 

kepustakaan dengan cara mencari literatur yang ada relevansinya dengan 

judul penelitian. Dalam library research ini penulis menggunakan teknik 

sebagai berikut: 

a. Kutipan langsung, yaitu peneliti mengutip suatu keterangan atau 

informasi tanpa mengubah redaksi aslinya. 

b. Kutipan tidak langsung, yaitu  peneliti mengutip suatu keterangan atau 

informasi dengan menggunakan bahasa peneliti sendiri. 

2. Kritik Sumber 

Sumber-sumber yang telah dikumpulkan, baik dalam bentuk benda 

peninggalan, maupun sumber tertulis, kemudian melalui tahap ktirik 

sumber. Adapun kritik sumber terbagi menjadi dua. Pertama, kritik 

eksternal adalah penentuan asli atau tidaknya suatu sumber atau dokumen 

yang ditemukan. Verifikasi atau pengujian sumber pada tahap ini, 

menyangkut aspek-aspek luar dari sumber tersebut, misalnya sumber 

tertulis, maka yang dilihat dari sumber tersebut adalah sampul, dan kualitas 

sumber. Kedua, kritik internal adalah penentuan fakta yang terdapat di 

dalam dokumen atau sumber sejarah tersebut. Jika dalam bentuk sumber 

tertulis, maka harus diadakan perbandingkan antara isi buku yang satu 

dengan yang lainnya. 

 

 

                                                             

27 Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, Pengantar Ilmu Sejarah 

(Yogyakarta: Ombak, 2011), h. 43. 
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3. Interpretasi dan Historiografi 

Dalam tahap interpretasi, data-data yang lolos seleksi dalam kritik 

sumber berarti telah menjadi fakta. Fakta inilah kemudian yang akan 

diberikan tafsiran.  

Dalam penelitian ini, ketika penulis melakukan interpretasi, penulis 

juga sekaligus telah melakukan penulisan atau penyajian (Historiografi) 

dalam sebuah cerita atau kisah sejarah. 

5. Metode Analisis Data 

Dalam tahap analisis data, penulis menggunakan dua metode, yaitu: 

1. Metode induktif, yaitu data dari fakta-fakta yang bersifat khusus dari obyek 

yang diteliti, dikumpulkan kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.  

2. Deduktif, yaitu suatu cara penulisan atau metode yang berangkat dari teori-teori 

yang bersifat umum, untuk menjelaskan kejadian-kejadian yang bersifat 

khusus. Contohnya adalah penulis memulai suatu gambaran yang bersifat 

umum tentang islamisasi di Indonesia kemudian diakhiri dengan gambaran 

yang bersifat khusus, yang sudah masuk dalam pembahasan penelitian tentang 

islamisasi di Buton.  
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BAB II 

KONDISI KERAJAAN BUTON PRA ISLAM 

A. Kondisi Geografis 

Buton adalah salah satu pulau terbesar diantara pulau-pulau lainnya yang 

berada di selatan atau tenggara jazirah Sulawesi Tenggara.1 Kerajaan Buton terletak 

di pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Pusat pemerintahan dari kerajaan Buton 

bertempat di Wolio. Daerah Wolio terdiri dari beberapa daerah kepulauan dan di 

kelilingi oleh daerah pegunungan, hutan dan laut. Pulau-pulau yang berada di 

sekitar pulau Buton adalah pulau Kabaena, pulau Muna, pulau Wowoni, dan 

kepulauan Wakatobi (Wanci, Kaledupa, Tomia, Binongko). Pulau-pulau tersebut 

terletak di bagian Selatan pulau Buton dan termasuk dalam wilayah kekuasaannya, 

termasuk pulau-pulau kecil lainya seperti pulaau Tikola, pulau Tobeya, pulau 

Kadatua, pulau Makassar, Batauga, Masiri, Siompu dan Talaga juga daerah Poleang 

dan Rumbia yang terletak di ujung Barat Daya  Sulawesi Tenggara.2 

Wilayah kepulauan yang menjadi wilayah kekuasaan kerajaaan Buton 

terletak pada 4,20° lintang sebelah ujung Utara pulau Buton, 6,20° lintang Selatan 

ujung Utara Binongko, dengan 121,40º bujur Timur di ujung Barat pulu Kabaena, 

dan 124, 50° bujur Timur ujung Timur yang membentang dari arah Utara ke 

Selatan.3 

Batas-batas wilayah kekuasaan Kerajaan Buton yaitu: 

1. Wilayah Utara berbatasan dengan Kerajaan Luwu, Laiwui dan pulau 

Wawoni yang merupakan daerah pengaruh Kerajaan Ternate. 

2. Wilayah Timur berbatasan dengan Laut Banda atau Selat Maluku. 

                                                             
1 Susanto Zuhdi, dkk, Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara: Kesultanan Buton 

(Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996), h. 5. 
2 Nurhayati, Sistem Pemerintahan di Kesultanan Buton Pada Masa Kepemimpinan Dayanu 

Ikhsanuddin (Yogyakarta: Program Pascasarjana UGM, 2003), h. 26. 
3 Rosmida Rauf, Islamisasi Kesultanan Buton, “Skripsi” (Makassar: Fak. Adab dan 

Humaniora UIN Alauddin, 2013), h. 19. 
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3. Wilayah Selatan berbatasan dengan Laut Flores. 

4. Wilayah Barat berbatasan dengan Teluk Bone. 

Dengan batas-batas wilayah tersebut maka wilayah Buton berhubungan 

langsung dengan laut Flores, laut Banda, dan laut seram, oleh karena itu keadaan 

laut Buton banyak dipengaruhi oleh laut-laut tersebut. Laut-laut tersebut sangat 

dipengaruhi angin muson Timur. Disamping itu perairan Buton dipengaruhi pula 

oleh teluk Tolo dan teluk Bone. Wilayahnya terdiri dari pulau-pulau sehingga 

terdapat banyak selat. Sedangkan di dekat garis pantai terdapat banyak gosong dan 

karang serta muara-muara sungai.  

Cikal bakal wilayah Kekuasaan Kerajaan Buton adalah daerah Kalampa 

yang berada di desa Katobengke kecamatan Betoambari kota Baubau. Menurut 

tradisi lisan masyarakat daerah setempat wilayah ini merupakan pemukiman 

pertama yang didirikan oleh tokoh-tokoh utama Kerajaan Buton Wolio. Dari  

wilayah ini kemudian berkembang ke arah Timur di daerah Tobe-Tobe. Daerah ini 

adalah suatu kerajaan lain yang kemudian bersatu dengan Wolio dengan cara damai 

karena kepala daerah dari wilayah ini menjalin hubungan yang baik dengan Wolio. 

Semakin lama, Wolio terus berkembang dengan adanya pemukiman-pemukiman 

baru yang berdiri di sekitar Kalampa dan Wolio. Pemukiman-pemukiman ini 

berkembang menjadi kampung dan yang terkenal adalah kampung Gundu-gundu 

dan Barangkatopa.4 

Aktifitas pelayaran dan perdagangan sangat mempengaruhi perkembangan 

kehidupan masyarakat Buton. Wilayah kepulauan Buton menjadi persimpangan 

perdagangan Nusantara bagian Barat dan bagian Timur. 

                                                             
4 Susanto Zuhdi, dkk, Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara: Kesultanan Buton,  h. 5-

6. 
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Wilayah kekuasaan Kerajaan Buton mencakup hampir seluruh pulau-pulau 

di Selatan Sulawesi Tenggara. Wilayah-wilayah tersebut dapat dibedakan atas: 

1. Wilayah inti yang meliputi wilayah bonto dan wilayah bobato. Wilayah 

bonto merupakan pengembangan dari wilayah utama yang terdiri dari 

empat kampung kemudian menjadi tigapuluh negeri yang sering disebut 

dengan kadi. Sedangkan wilayah bobato merupakn pengembangan dari 

sembilan kampung atau Siolimbona atau Siolimpuna kemudian menjadi 

tiga puluh kadi masing-masing dikepalai oleh seorang LakinaI. 

2. Wilayah Moronene yang meliputi pulau Koba Ena, Poleang dan 

Rumbia. Ketiga wilayah ini merupakan wilayah yang menjadi penopang 

ekonomi yang utama bagi Kerajaan Buton. Kepala pemerintahan di 

Koba Ena disebut dengan Sapati. Sedangkan kepala pemerintahan di 

wilayah Poleang dan Rumbia disebut dengan Mokole. Kedua wilayah 

ini berada dibawah Bontona Wandailolo dan Bontona Somba Marusu. 

3. Wilayah Barata merupakan wilayah yang dianggap dan diharapkan 

dapat menjaga keamanan dan kestabilah Kerajaan Buton dari kekuasaan 

asing. Daerah Barata terdiri dari Muna, Kalingsusu, Tiworo, dan 

Kaledupa. Pulau-pulau lainnya yang berdekatan dengan Kaledupa yaitu 

Tomia, Wanci-Wanci, Wangi-Wangi, dan Binongko dalam 

perkembangan selanjutnya menjadi wilayah dibawah Kekuasaan 

Kerajaan Buton.5 

Secara umum, mata pencaharian dari penduduk pulau Buton adalah 

petani/bercocok tanam, nelayan, dan berdagang. Secara geografis, Buton 

merupakan wilayah yang terdiri dari kepulauan dan diapit oleh beberapa selat yang 

                                                             
5 Susanto Zuhdi, dkk, Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara: Kesultanan Buton, h. 8. 
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menjadikan Buton sebagai pelabuhan transit dari berbagai pedagang dari seluruh 

penjuru Nusantara maupun luar Nusantara.  

B. Kondisi Politik 

Kerajaan Buton berdiri sekitar tahun 1332 M. kerajaan Buton merupakan 

gabungan dari empat Limbo (Gundu-gundu, Barangkatopa, Peropa, dan Baluwu) 

dan beberapa kerajaan kecil yaitu: Tobe-tobe, Kamaru, Wabula, Todanga dan 

Batauga. Pada saat itu, kerajaan-kerajaan kecil tersebut memilih seorang wanita 

yang bernama Wakaka sebagai raja pertama di Kerajaan Buton.  

Dari tradisi masyarakat lokal, dapat diketahui adanya kisah seorang putri 

yang dianggap misterius dan dianggap turut menjadi pendiri Kerajaan Buton. Kisah 

seorang putri tersebut muncul dari “buluh gading” yang bernama Wakaka, 

sementara itu diterangkan juga dalam tradisi masyarakat lokal ditemukan pula 

tokoh misterius lain yang ditemukan dari sebuah jaring di sungai di Wakarumba. 

Tokoh tersebut merupakan seorang pemudah tampan yang dikenal dengan Sibarata. 

Wakaka adalah anak perempuan dari Batara Guru yang dipercaya bermukim 

dilangit, sedangkan Sibarata adalah cucu seorang raja dari Majapahit. 6 

Awal pemerintahan Kerajaan Buton dipimpin oleh seorang perempuan yang 

bergelar Ratu Wa Kaa Kaa. Selanjutnya raja kedua pun seorang perempuan yaitu 

Ratu Bulawambona. Setelah pemerintahan dipimpin oleh dua raja perempuan, 

dilanjutkan Raja Bataraguru, Raja Tuarade, Raja Rajamulae, dan Raja Lakilaponto 

atau Raja Murhum. Ketika Raja Murhum memeluk agama Islam maka dia diberi 

gelar Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul.7 

Sejak awal didirikannya Kerajaan Buton hingga pada sulan yang ke-3, 

sistem pemerintahan kerajaan terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok 

                                                             
6 Rosmida Rauf, Islamisasi Kesultanan Buton, h. 15-16. 
7Muhammad Roy Purwanto, “Sistem Pemerintahan Islam Dan Undang-Undang 

Kesultanan Buton Di Sulawesi Tenggara” Al-Islamiyah 5, no. 2 (Oktober 2017): h. 23. 
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penguasa dan kelompok rakyat yang diperintah. Kelompok penguasa terdiri dari 

bapak yaitu delapan limbo kemudian menjadi sembilan limbo dan Raja sebagai 

pelaksana pemerintahan yang disebut dengan anak. Sistem pemerintahan Kerajaan 

Buton seperti ini disebut dengan Adatu Azali. Menurut tula-tula dan kabenci-

kabenci sistem pemerintahan Adatu Azali ini pada awalnya diadakan saat 

pelantikan Raja Buton pertama yaitu Ratu Wa Kaa Kaa. 

Kerajaan Buton pasa masa pemerintahan raja ke-2 yaitu Ratu 

Bulawambona, Delapan Bonto ditambah satu yaitu Bontona Melai menjadi 

Sembilan Bonto yang sering dikenal dengan Bonto Sio Limbona. Bonto Sio 

Limbona ini hingga pada masa pemerintahan sultan terakhir mempunyai tugas 

khusus yaitu memilih Raja/Sultan di Kerajaan Buton. Selanjutnya pada masa 

pemerintahan raja ke-3 yaitu Bataraguru, diadakan musyawarah antara Sio 

Limbona dan Raja Bataraguru. Hasil dari permusyawaratan tersebut adalah 

dibuatlah jabatan baru yaitu Sapati, yang dijabat oleh Manjawari sebagai Sapati 

pertama. Pada masa pemerintahan raja ke-4 yaitu Raja Tua Rade atas hasil 

permusyawaratan dengan Sio Limbona, dibuat lagi jabatan baru yaitu Bonto Ogena 

tapi belum bernama Bonto Ogena akan tetapi disebut dengan Tunggu Weti. Dari 

masa pemerintahan Raja ke-6 atau sultan pertama hingga pada masa Sultan ke-3 

tidak ada jabatan baru yang dibuat.8 

C. Kondisi Budaya dan Kepercayaan 

Menurut masyarakat Buton sebelum Islam, Tuhan Yang Maha Esa disebut 

dengan oputa. Hal ini dapat dilihat dari panggilan untuk seorang raja dengan 

sebutan oputa. Mereka menganggap raja sebagai titisan sang pencipta sehingga 

disebut wa opu. Dalam menghormati raja, biasanya dikatakan randana aeta wa opu 

artinya telapak kaki raja sambil menyembah. 

                                                             
8 Muhammad Roy Purwanto, “Sistem Pemerintahan Islam Dan Undang-Undang 

Kesultanan Buton Di Sulawesi Tenggara” Al-Islamiyah 5, no. 2 (Oktober 2017): h. 26. 
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Kepercayaan Hindu-Budha Majapahit perna berpengaruh di Kerajaan 

Buton. Masyarakat Buton percaya akan adanya kekuatan gaib dari sangia. Sangia 

yang berarti tempat yang diyakini memiliki kekuatan sakral. Orang yang melakukan 

semedi di tempat tersebut akan mendapatkan kesaktian sehingga memperoleh gelar 

sangia. Hal ini dapat dilihat dari adanya tokoh Buton yang memakai gelar sangia, 

seperti Sangia Riarana, Sangia Yi Baadia, Sangia Wambulu. Tokoh-tokoh lokal 

yang sakti dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang memiliki katauna 

barahmana (pengetahuan brahmana). 

Masyarakat Buton percaya bahwa untuk menghindari pengaruh jahat dari 

kekuatan itu, mereka harus melakukan upacara pakande wurake (memberi makan 

setan jahat), pakande kiwalu (memberi makan setan tikar), pakande jini (memberi 

makan jin), pakande mancu (memberi makan lansia), dole-dole (penyembuhan 

anak kecil), sara towajo (sesajen di tempat-tempat tertentu), dan rohi polimba (roh 

yang berpindah). Menurut Yohannes Elbert (1911) yang mengunjungi Buton pada 

tahun 1908-1910, kepercayaan-kepercayaan itu masih sering berlangsung dalam 

masyarakat Buton.9 

 

 

  

                                                             
9 Haliadi, dkk., “Buton Islam dan Islam Buton 1873-1938”, Sosiohumanika 13, no. 3 

(September 2000): h. 481-482. 
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BAB III 

KEDATANGAN ISLAM DI KERAJAAN BUTON 

A. Proses Islamisasi Kerajaan Buton 

Dalam konteks penyebaran Islam, para ahli sejarah memberikan beragam 

teori tentang proses islamisasi di berbagai daerah Nusantara. Terdapat enam teori 

islamisasi di Nusatara yaitu, pertama, melalui jalur perdagangan Islam masuk ke 

Nusantara. Kedua, para pedagang, pejabat, dan peneliti elite lokal yang 

berhubungan dengan perdagangan, seperti Shabandar dan menikah dengan 

masyarakat setempat dalam melakukan penyebaran Islam. Ketiga, adanya 

persaingan antara orang Islam dan orang Kristen, sehingga meningkatkan perluasan 

Islam di berbagai wilayah, terutama antara abad ke-9 M sampai ke-15 M dan abad 

ke-11 M sampai abad ke-17 M. Keempat, kondisi politik yang cocok menjadi motif 

konversi Islam. Kelima, ideologi Islam yang menarik dan sesuai dengan lingkungan 

sosi-kultur masyarakat Nusantara, menjadi faktor utama konversi. Keenam, adanya 

pengaruh sufisme dan tarekat yang menjadi daya tarik konversi.1 

Kedatangan Islam di berbagai wilayah Nusantara tidaklah secara 

bersamaan. Situasi politik dan sosial setiap kerajaan-kerajaan selalu berbeda saat 

datangnya Islam.2 Pada sekitar abad ke-7 M dan abad ke-8 M, kerajaan Sriwijaya 

sedang mengembangkan kekuatannya, sedang selat Malaka sudah mulai di lalui 

oleh para pedagang Muslim dalam pelayaran ke negeri-negeri Asia Tenggara dan 

Asia Timur. 

Agama Islam masuk di Buton melalui jalur perdagangan, ini disebabkan 

karena pulau Buton berada pada jalur lalu lintas perdagangan antara Makassar dan 

                                                             
1 Joko Surjo, dkk, Laporan Penelitian, Agama dan Perubahan Sosial: Studi Tentang 

Hubungan antara Islam, Masyarakat dan Struktur Sosial-Politik Indonesia (Pusan Antar 

Universitas-Studio Sosial Universitas Gajah Mada Yogyakarta 1992-1993), h. 12. 
2Marwati Djoeret Poesponegoro, Sejarah Nasional Indonesia III (Jakarta: Balai Pustaka 

2008), h. 4. 
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Maluku, sehingga menjadikan Buton bersentuhan dengan pedagang-pedagang 

muslim. Kemudian seorang mubaligh yang bernama Abdul Wahid berasal dari 

semenanjung Melayu, beliaulah yang kemudian berperang dalam menyebarkan 

Islam di Buton.3 

Kerajaan Buton secara resmi menjadi Kesultanan Buton pada abad ke-16, 

pada masa pemerintahan raja Buton ke-6 yaitu Lakilaponto. Raja tersebut 

diislamkan oleh Syekh Abdul Wahid. Menururt beberapa riwayat bahwa Syekh 

Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman al-Fathani sebelum tiba di Buton perna tinggal 

di Johor. Kemudian beliau bersama isterinya berpindah ke Adonara (Nusa tenggara 

Timur). Beliau dan sekeluarga berpindah ke pulau Batu Gatas yang termasuk dalam 

pemerintahan Kerajaan Buton. 

Pada saat di pulau Batu Gatas, Syekh Abdul Wahid bertemu dengan Imam 

Pasai yang baru kembali dari Maluku menuju Pasai (Aceh). Imam Pasai tersebut 

memberi anjuran kepada Syekh Abdul Wahid untuk pergi ke pulau Buton, 

menghadap raja Buton. Syekh Abdul Wahid kemudian setuju dengan anjuran yang 

itu. Setelah raja Buton ke-6 yaitu Lakilaponto memeluk Islam. Beliau langsung 

dilantik menjadi sultan Buton pertama oleh Syekh Abdul Wahid pada tahun 948 

H/1542 M. 

Kesultanan yang dipimpin oleh Lakilaponto bergelar Sultan Qaimudin 

Khalifatul Khamiz dan setelah wafat diberi gelar “Murhum”. Pada masa 

pemerintahan Sultan Qaimuddin, perkembangan Islam ditandai dengan adanya 

pengaruh dalam berbagai bidang politik, ekonomi dan sosial budaya. 

Sultan Qaimuddin juga mendirikan Masjid Kaliwu-Liwuto dalam upayanya 

meyebarkan Islam. Masjid ini diberi nama sesuai dengan nama tempat di 

                                                             
3 Rosmida Rauf, Islamisasi Kesultanan Buton, h. 39. 
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dirikannya. Masjid ini dijadikan sebagai pusat kegiatan syiar Islam dan tempat 

pelantikan sultan Buton.  

Pengaruh agama Islam di bidang politik pada masa pemerintahan sultan 

Qaimuddin adalah menyesuaikan ketentuan-ketentuan dalam istanahnya 

berdasakan hukum Islam, sehingga dikenal dengan semboyang yang menjadi 

falsafah kesultanan sebagai dasar pegangan Sultan dalam mengendalikan 

pemerintahannya. Falsafah tersebut yaitu: 

1. Bolimo arata samanamo karo  
2. Bolimo karo somano lipu  
3. Bolimo lipu somano agama  

Artinya 

1. Tidak perlu harta yang penting selamat 
2. Tidak perlu diri asalkan negeri aman 
3. Tidak perlu diri asalkan agama tetap hidup 4 

Pada masa pemerintahan sultan Qaimuddin, di Masjid Agung Keraton 

Buton, diangkat tiga orang guru/Imam dengan gelarnya masing-masing, yaitu: 

1. Ngaji raja Sangia Manuru dengan gelar Wa Ero-Ero diangkat menjadi 

Imam Masjid. 

2. Ngaji raja Sangia Yi Tete dengan gelar raja Sangia menjadi Na’ib Imam 

yaitu apabila imam Masjid Ngaji raga Sangia Manuru uzur atau tidak 

bisa hadir di Masjid dalam pelaksanaan ibadah sembahyang, maka yang 

menggantikannya sebagai Imam Sembahyang adalah Ngaji raja Sangia 

Yi Tete. 

3. Labe Pangulu, dianggap sebagai Guru/Imam yang ditugaskan adalah 

berkeliling mengajarkan syariat Islam di seluruh wilayah kesultanan 

Buton. 

                                                             

4 Susanto Zuhdi, dkk, Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara: Kesultanan Buton 

(Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996), h. 18-19. 
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Syariat Islam mulai dijalankan dengan menyesuaikan kondisi kesultanan 

Buton sebagai berikut: 

1. Pulanga menghendaki apabila sultan pertama mangkat, maka yang berhak 

menggantikan kekuasaannya adalah putera yang telah ditetapkan oleh sultan 

sendiri. 

2. Perkara besar yaitu pembunuhan pelakunya harus dibunuh, sedangkan 

menikam pelakunya harus ditikan juga sesuai dengan perbuatannya. 

3. Bagi yang mengambil hak orang lain, seperti memperkosa isteri orang lain 

pelakunya ditanam hidup-hidup setengah badan di depan masjid lalu 

dilempari batu tanpa pilih kasih oleh muqim masing-masing atau setiap 

orang satu kali lemparan dengan batu besar sampai meninggal. Sedangkan 

memperkosa gadis atau janda didera seratus kali, setelah selesai deraan 

tersebut pelakunya dimeredekakan. 

4. Untuk seseorang yang mencuri, jari tangannya dipotong.5 

B. Model Penerimaan Islam Di Kerajaan Buton 

Penerimaan Islam yang terjadi pada beberapa pada beberapa wilayah di 

Nusantara memperlihatkan dua pola yang berbeda. Pertama, Islam diterima terlebih 

dahulu oleh masyarakat lapisan bawah atau masyarakat biasa, kemudian 

berkembang dan diterima oleh kalangan atas atau para elite penguasa atau pejabat 

kerajaan. Pola pertama ini dikenal dengan sebutan botton up. Kedua, Islam diterima 

terlebih dahulu oleh para elite penguasa kerajaan, kemudian disosialisasikan dan 

berkembang hingga diterima oleh masyarakat bawah atau masyarakat biasa. Pola 

ini dikenal dengan top down.6 Penerimaan Islam yang terjadi di Kerajaan Buton 

menggunakan pola top down yaitu raja keenam Kerajaan Buton yang bernama 

                                                             
5 Rosmida Rauf, Islamisasi Kesultanan Buton, h. 41-42. 
6 Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), 

h. 86. 
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Timbang-Timbangan memeluk agama Islam pada tahun 948 H/ 1511 M, dengan 

gelar sultan Qaimuddin.7 Setelah raja Buton masuk Islam dan menjadi sultan, 

kemudian diikuti oleh para pejabat kerajaan, Islam dijadikan sebagai agama resmi 

kerajaan. Agama Islam kemudian mulai disosialisasikan, masyarakat Buton dan 

wilayah-wilayah di bawah kekuasaan Kerajaan Buton masuk Islam mengikuti 

agama kerajaan. Hal ini terjadi karena ketundukkan dan kepatuhan rakyat kepada 

rajanya. 

Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh para penyebar Islam dalam 

menyebarkan dan mengembangkan Islam di Buton yaitu: 

1. Penyebaran Islam melalui Istana 

Salah satu upaya yang dilakukan oleh penyebar Islam di Buton 

dalam menyebarkan dan mengembangkan Islam adalah memasuki 

Istana untuk memperkenalkan Islam dan memberikan pencerahan 

agama. Setelah raja memeluk Islam maka seluruh masyarakatnya juga 

memeluk Islam, ketundukkan dan kepatuhan rakyat kepada raja pada 

saat itu sangatlah kental. Ketika Syekh Abdul Wahid tiba di Buton, dia 

menetap tinggal di Burangasi selama kurang lebih satu tahun. Ia berhasil 

mengislamkan beberapa tokoh masyarakat yang berada di wilayah 

sekitar itu. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya menuju keraton 

Wolio dalam upaya melanjutkan misi Islam yang dibawahnya, dengan 

mendekati dan berhasil mengislamkan raja Buton maka dia pun berhasil 

melangsung proses islamisasi di Buton.8 

2. Penyebaran Islam melalui pendekatan kebiasaan atau adat istiadat 

                                                             
7 Ahmad M. Sewang dan Wahyudin, Sejarah Islam di Indonesia (Makassar: Alauddin 

Press, 2010), h. 88. 
8 Rosmida Rauf, Islamisasi Kesultanan Buton, h. 50. 
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Para ulama penyebar agama Islam dalam mengembangkan dakwah 

Islam di suatu wilayah selalu memperhatikan adat kebiasaan 

masyarakatnya. Terdapat empat falsafah atau adat kebiasaan masyarakat 

Buton yang selalu dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat 

sebelum masuknya Islam, yang sering dikenal dengan nama Pobinci-

binciki Kuli yang terdiri dari empat bagian yaitu:  

a. Poma-masiaka, yang bermakna saling memelihara antara satu 

dengan yang lain 

b. Poangka-angkataka, yang bermakna saling menghargai antara satu 

dengan yang lain 

c. Popia-piara, yang bermakna saling memelihara anatar satu dengan 

yang lain 

d. Pomae-maeka, yang bermakna malu ketika melakukan perbuatan 

maksiat 

Islam masuk di Nusantara tidak dalam keadaan vakum kebudayaan. 

Islam masuk di setiap wilayah Nusantara telah menemukan bahwa 

wilayah tersebut sudah memiliki kebudayaan atau tradisi tersendiri, 

maka para penyiar Islam yang masuk di suatu wilayah harus bisa 

menyatu dengan budaya atau tradisi yang telah berkembang sembari 

memberikan atau memasukan unsur-unsur Islam di dalamnya. Dengan 

menggunakan sistem tersebut dakwah Islam bisa diterima dengan 

mudah oleh masyarakat. 

Pendekatan kultural ini dilakukan karena masyarakat Buton telah 

menyatu antara nilai-nilai Islam dan adat itu sendiri. Dengan kata lain 

telah terjadinya akulturasi antara hukum Islam dan hukum adat, 

sehingga tidak dapat dipisahkan karena hukum Islam sudah menyatu 
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dengan hukum adat itu sendiri. Seperti di daerah Kerajaan Buton, 

terdapat hukum adat merajam orang yang kedapatan telah melakukan 

zina dengan disaksikan oleh saksi sesuai ketentuan dakam Al-Qur’an 

dan hukum potong tangan untuk orang yang mencuri. Di samping istana 

raja Buton masih terdapat batu hampar yang dipakai sebagai tempat 

orang menjalani hukum rajam dan potong tangan.9 

3. Penyebaran Islam melalui diplomasi atau dialog 

Masuk dan diterimanya Islam oleh para raja adalah diawali dengan 

dialog atau usaha diplomasi dari para ulama penyebar agama Islam di 

Buton. Sebelum raja lakilaponto masuk agama Islam, ia selalu 

melangsungkan proses Tanya jawab dengan Abdul Wahid. Dari proses 

Tanya jawab tersebut, raja menjadi terpesona dengan akhlak dan 

perilaku yang dipertontonkan oleh Abdul Wahid, sehingga raja tidak 

segan-segan menerima dan masuk Islam. 

Dalam konteks diplomasi, ketika raja Lakilaponto bertemu dengan 

Syekh Abdul Wahid, raja Lakilapontonto sangat terpesona dengan tutur 

kata, akhlak, dan perilaku Syekh tersebut. Hal yang paling membuat raja 

terpesona dengan syekh Abdul Wahid adalah ketika pada waktu shalat 

subuh sering kali Syekh membaca QS. ar-Rahman pada rakaat pertama 

dan QS. al-Ghasiyah pada rakaat kedua dengan suara yang merdu dan 

memukau hati raja.10 

4. Penyebaran Islam melalui metode kesaktian 

Ilmu-ilmu kesaktian yang dimiliki oleh para ulama penyebar agama 

Islam selalu lebih unggul dari ilmu para raja, dan orang-orang 

kharismatik lainnya di kalangan kerajaan. Oleh sebab itu, para raja 

                                                             
9 Rosmida Rauf, Islamisasi Kesultanan Buton, h. 50-52. 
10 Rosmida Rauf, Islamisasi Kesultanan Buton, h. 52. 
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selalu mengaku kalah dan mau masuk agama Islam. Dengan kata lain, 

para raja rela masuk Islam atau menjadi pengikut dan ingin berguru 

tentang berbagai hal kepada ulama tersebut. Hal tersebut dapat dilihat  

ketika Haji Pada datang di daerah Wabula, maka kesaktian yang 

dipertontonkan adalah ia dapar merokok di dasar laut tapi apinya tidak 

mati. Selain itu ia juga mampu shalat di atas alang-alang. Kesaktian ilmu 

inilah yang kemudian menarik simpati raja dan masyarakat untuk masuk 

Islam.  

Kesaktian merupakan sesuatu hal yang digunakan dalam upaya para 

penyebar agama Islam sebagai alat dakwahnya untuk mengembangkan 

ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat dari Haji Pada yang memperlihatkan 

ilmunya dengan merokok di dasar laut tapi anehnya apinya tidak mati 

atau tetap menyala. Kesaktian yang ditunjukkan Haji Pada tersebut 

menjadi cerita turun-menurun bagi masyarakat Wabula, Buton. 11 

5. Penyebaran Islam melalui Siklus Kehidupan 

Salah satu upaya yang dilakukan oleh lembaga syara’ agar 

masyarakat lebih percaya dan mencintai Islam adalah dengan 

melakukan ritus-ritus keagamaan pada setiap siklus kehidupan, mulai 

dari kelahiran hingga kepada kematian. Sejak berkembangnya Islam di 

Buton, upacara ritual keagamaan yang berhubungan dengan siklus 

kehidupan tetap dijaga dan dilaksanakan hingga kini. Hal ini dapat 

dilihat dari pesta adat Pidoano Kuri di Wabula, Pigandaa di Karyaa 

Baru, dan Kande-Kandea di Tolandona. 

 Di kalangan masyarakat Buton khususnya di daerah-daerah 

pedesaan ritus keagamaan mengenai rumah masih terjaga dan ketat 

                                                             
11 Rosmida Rauf, Islamisasi Kesultanan Buton, h. 52-53 
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pelaksanaannya. Upacara keagamaan yang biasa dilakukan adalah ritus 

mendirikan rumah baru ataupun pindah rumah. Setiap masyarakat yang 

mendirikan rumah baru atau pindah rumah selalu mengadakan ritus 

keagamaan dengan mengundang imam (lebe) untuk dibacakan doa 

menjelang pembangunan rumah itu dimulai.12 

6. Penyebaran Islam melalui perkawinan 

Salah satu upaya dalam penyebaran Islam di Buton adalah dengan 

adanya perkawinan antara ulama penyebar agama Islam dengan anak 

atau keluarga pengusaha atau raja. Dengan adanya perkawinan tersebut, 

Islam semakin cepat diterima dan berkembang di masyarakat Buton. 

Dalam konteks penyebaran Islam melalui perkawinan, salah satu 

strategi yang dilakukan oleh Syekh Abdul Wahid saat dai diterima di 

Buton adalah memperkuat posisi dakwahnya dengan melakukan metode 

perkawinan. Hal ini terbukti dengan adanya perkawinan anaknya yang 

bernama Nyai Hibah dan Nyai Pulan dengan pejabat-pejabat kesultanan 

buton. Salah satu pembaharuan yang dilakukan oleh Syekh Abdul 

Wahid adalah ketika anaknya melahirkan, kalau yang dilahirkan 

perempuan akan dinamakan Wa Ode dan jika laki-laki maka akan 

dinamakan La Ode, dengan harapan nanti dia akan mengembangkan 

ajaran Islam di Buton sesuai ajaran yang dibawah oleh Syekh Abdul 

Wahid.13 Makna simbolik identitas penamaan La Ode dan Wa Ode dapat 

dilihat bahwa La Ode dan Wa Ode terbentuk dari dua kata yang berasal 

dari filologi huruf Arab.  La adalah singkatan kata, simbol dari Laillaha 

Illallah sedangkan Wa adalah singkatan kata, simbol dari Washadu 

anna Muhammadah Rasulullah (La bukan penggalan tapi simbolik dari 

                                                             
12 Rosmida Rauf, Islamisasi Kesultanan Buton, h. 53. 
13 Rosmida Rauf, Islamisasi Kesultanan Buton, h. 54. 
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Laillaha Illallah). Ode berarti bangsawan yang ditemukan dalam 

literatur bahasa Arab yang tua.  

Beberapa upaya dalam penyebaran Islam di Buton seperti yang telah 

dipaparkan di atas, ternyata memiliki kesamaan dengan upaya penyebaran Islam di 

Sulawesi Selatan seperti penyebaran Islam melalui jalur politik, penyebara Islam 

melalui Istana, penyebaran Islam dengan pendekataan kebiasaan atau adat istiadat, 

penyebaran Islam melalui jalur perdagangan, penyebaran Islam melalui kesaktian, 

penyebaran Islam melalui diplomasi atau dialog, penyebaran Islam melalui 

lembaga syara’, peyebaran Islam melalui siklus kehidupan, penyebaran Islam 

melalui tabliq atau pidato, dan penyebaran Islam melalui perkawinan, 

Perkembangan Islam di Nusantara tidak dapat dipisahkan dari peran tarekat. 

Islam berkembang di kalangan komunitas-komunitas tertentu melalui serangkaian 

ajaran tarekat yang dikembangkan oleh para guru atau penganut tarekat yang 

memang memiliki penghayatan dan pengalaman agama yang relatif baik dalam arti 

bahwa mereka secara umum telah mengamalkan ajaran  agamanya. Penyebaran 

agama Islam dengan menggunakan pendekatan ini ternyata membawa pengaruh 

besar bagi proses pengislaman komunitas-komunitas tertentu di Nusantara.  

Tjandrasasmita seperti yang dikutip oleh Nur Syam menyatakan bahwa 

pengislaman masyarakat Indonesia banyak dipengaruhi oleh keberadaan para guru 

tarekat yang menjadi faktor penting dalam proses pengislaman dan pembentukan 

komunitas-komunitas Islam di Indonesia, terutama pada abad ke-16 M sampai pada 

abad ke-18 M.14 

Selain pendekatan ketarekatan, pendidikan juga menjadi cara yang efektif 

dalam upaya pengembangan Islam. Gerakan dakwah Islam pertama kali di 

Indonesia, tidak langsung menghapus sistem pendidikan yang telah berjalan, tetapi 

                                                             
14 Nur Syam, Bukan Dunia Berbeda; Sisiologi Komunitas Islam (Surabaya: Pustaka Eurika, 

2005), h. 153. 
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diberikan warna Islam. Jadi bentuk lembaganya tetap, namun isinya mengalami 

perubahan. 

Penyebaran dan perkembangan ajaran Islam di tanah Buton juga dilakukan 

melalui lembaga atau institusi pendidikan. Lembaga pendidikan mulai didirikan di 

Buton pada masa akhir-akhir kesultanan, yaitu pada akhir abad ke-17 M atau pada 

masa pemerintahan sultan La Jampi (1763-1788 M). Dalam sejarah Buton paling 

tidak terdapat beberapa zawiyah yang menjadi tempat atau wahana dalam rangka 

memperdalam ilmu-ilmu agamanya khususnya dalam ilmu tasawuf. Diantaranya 

adalah zawiyah Muhammad Umar, zawiyah Muhammad Idrus Qaimuddin, dan 

zawiyah Kinepulu Bula. 

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Penyebaran Islam di Kerajaan Buton 

Penyebaran Islam di Nusantara tentu tidak terlepas dari faktor pendukung 

yang menyebabkan Islam mudah tersebar luas di seluruh wilayah Nusantara. Selain 

itu, ada pula faktor-faktor yang menghambat terjadinya penyebaran Islam di 

Nusantara. Begitu pula dengan Kerajaan Buton, tentu saja memiliki faktor 

pendukung dan penghambat dalam penyebaran Islam di wilayahnya.  

1. Faktor Pendukung 

Berbicara tentang faktor pendukung penyebaran Islam di Buton tidak 

terlepas dari campur tangan penguasa kerajaan. Ada beberapa faktor yang menjadi 

pendukung penyebaran Islam di Buton. Pertama, adanya campur tangan penguasa 

kerajaan, terutama sultan yang menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan dan 

dijadikan sebagai dasar ideologi yang mengatur kehidupan bernegara dan 

kehidupan sosial di Buton hingga abad ke-18. Dalam waktu yang sangat singkat, 

Islam tersebar secara merata di seluruh wilayah Kesultanan Buton. Kedua, 

kerajaan-kerajaan Islam pertama di Buton secara historis dan geneologi memiliki 

hubungan kekelurgaan melalui adanya perkawinan antara raja dan putri raja yang 
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satu dengan putri raja yang lain, yang menjadikan proses islamisasi berjalan dengan 

harmonis, disamping itu juga merupakan sebuah strategi dengan tujuan agar seluruh 

masyarakat dengan cepat memeluk agama Islam. Ketiga, adanya para mubaligh 

yang pekerjaannya mengajarkan syariat Islam dan tentu saja akan memudahkan 

proses Islamisasi. Para mubaligh tersebut sudah melahirkan guru-guru agama yang 

dapat membantu dalam mengajarkan syariat Islam dan menyebarkan agama Islam. 

Keempat, Islam diperkenlkan dan disebarkan secara damai bukan pemaksaan atau 

perang ataupun penaklukan sebuah wilayah. Kelima, ajaran Islam berjalan 

berdampingan dengan budaya lokal masyarakat Buton yang sudah ada sebelumnya, 

Islam mampu berakulturasi dengan budaya lokal dengan kepercayan masyarakat. 

Keenam, agama Islam datang untuk menyempurnakan kebudayaan lokal yang 

sudah ada sebelumnya dan tidak menghapus kebudayaan lokal tersebut. 15 

2. Faktor Penghambat 

Selain faktor pendukung, adapula faktor-faktor yang mempengaruhi 

kemunduran agama Islam, terdiri dari faktor ekstern dan intern. Faktor ekstern, 

hadirnya politik Hindia Belanda yang sangat mempengaruhi perkembangan 

penyebaran Islam saat itu. Politik Hindia Belanda menjadikan Islam di Buton hanya 

bersifat pengajaran dan tidak diperkuat seperti halnya wilayah Jawa yang 

pendidikan Islamnya sangat diperhatikan dan berkesinambungan seperti didirikan 

pondok pesantren dengan unsur kyainya sebagai wadah pembelajaran agama Islam. 

Selain itu, pengajaran yang diadakan di Buton hanya terkhusus untuk kalangan para 

bangsawan. 

Faktor Intern, ajaran Islam yang diterima hanyalah ajaran-ajaran yang 

dianggap penting, seperti pengucapan dua kalimat syahadat, tentang puasa dan hal-

                                                             
15 Rosmida Rauf, Islamisasi Kesultanan Buton, h. 48. 
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hal yang membatalkan puasa, dan lain-lain, termaksud pengajaran lisan dan tidak 

bertahap. 

Islamisasi di Buton dapat dikatakan berhasil dan dapat juga dikatakan 

kurang berhasil karena mengalami kemunduran. Keberhasilan islam di Buton dapat 

dilihat dari aspek kuantitasnya, yaitu yang awalnya tidak seorangpun beragama 

Islam, kemudian setelah datang Islam, masyarakat di Buton mayoritas beragama 

Islam, dan Islam berkembang dengan pesat.16 

  

                                                             
16 Rosmida Rauf, Islamisasi Kesultanan Buton, h. 48-49. 
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BAB IV 

PERKEMBANGAN PERADABAN ISLAM  

DI KERAJAAN BUTON 

A. Bidang Politik 

Ajaran agama Islam yang masuk ke Buton membawa pengaruh pada sistem 

kehidupan masyarakat Buton. Salah satunya dalam sistem politik perubahannya 

dapat dilihat dengan keinginan raja Buton untuk mengubah pemerintahannya dari 

sistem Kerajaan menjadi sistem Kesultanan. Selain itu pengaruh Islam dalam 

bidang politik juga dapat dilihat dalam sistem pemilihan pejabat mulai dari sultan 

sampai pejabat terendahnya. Islam telah dijadikan agama resmi kerajaan, dan 

seluruh masyarakatnya mengikuti agama kerajaan.1 

Pada masa Kesultanan Buton, sultan pertama yang diperintah oleh Sultan 

Murhum adalah awal dicanangkannya islamisasi struktur birokrasi Kesultanan 

Buton. Dia berupaya menempatkan Islam sebagai nilai yang wajib diutamakan 

dalam kehidupan maupun politik. Falsafah ini menjadi abadi sampai hari ini sebagai 

semboyan dari warisan kultur Buton, yaitu:  

Yinda-yindamo arataa somanamo karo 
Yinda-yindamo sara karo somanamo lipu 
Yinda-yindamo lipu somanamo agama 

Artinya: 

Biarlah harta hancur asalkan diri selamat 
Biarlah diri hancur asalkan negeri selamat 
Biarlah negeri hancur asalkan agama selamat2 

Falsafah ini pada masa selanjutnya dijadikan sebagai dasar yang mengikat 

seluruh sistem sosial budaya dan sistem politik di Buton oleh sultan-sultan 

selanjutnya. Hal ini dapat dilihat dalam undang-undang Martabat Tujuh. 

                                                             
1Rosmida Rauf, Islamisasi Kesultanan Buton, sh. 62. 
2Muhammad Roy Purwanto, “Sistem Pemerintahan Islam Dan Undang-Undang 

Kesultanan Buton Di Sulawesi Tenggara” Al-Islamiyah 5, no. 2 (Oktober 2017): h. 24. 
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Pada masa sultan ke-4 yaitu sultan La Elangi (1597-1631) terjadi perubahan 

drastis dalam tradisi, sistem pemerintahan dan sosial budaya masyarakat Buton 

yang ditandai dengan adanya Undang-Undang Martabat Tujuh Kesultanan Buton.3 

Di masa pemerintahan sultan keempat struktur pemerintahan Kesultanan 

Buton mulai disempurnakan. Berdasarkan hasil permusyawaratan dengan Sara, 

dibuatlah Undang-Undang Martabat Tujuh yang secara garis besar berisi tentang 

struktur pemerintahan Kesultanan Buton, pangka-pangka, pembagian kekuasaan 

antara Walaka dan Kaumu (Lalaki), dan pembagian wilayah Kesultanan menjadi 

Pitupuluh Rua (tujuh puluh dua) Kadie dan Pata Barata.  

Undang-Undang ini disusun untuk dijadikan sebagai payung hukum dalam 

kehidupan sosial, kenegaraan dan politik. Istilah martabat tujuh adalah istilah yang 

mengacu pada salah satu konsep mistik yang berkembang dalam dunia Islam. 4 

Undang-Undang Martabat Tujuh terdiri dari sebelas bab, 21 pasal yang jika 

didetailkan menjadi 46 pasal. Undang-Undang ini berisi sub-sub bab yang 

membahas tentang Falsafah Binci-binciki Kuli, falsafah kesultanan Buton, empat 

perkara yang bertentangan dengan falsafah Binci Binciki Kuli, tentang pejabat atau 

penguasa di kesultanan, struktur pemerintahan sara, ogena/lipu/wolio, tentang tugas 

kewajiban dan hak kelengkapan seorang sultan, hak dan kewajiban dan tanggung 

jawab seorang perdana menteri (sapati). Membahas tentang hak dan kewajiban 

Sorowoliyo, Kenepu, Kapitalao, bonto ogena, fungsi pengawasan ogena, bonto 

ogena yang menjadi dewan pertimbangan, kedudukan Sio Limbona sebagai Majelis 

Syara, hubungan tata kerja antara Bonto Ogena dan Sio Lim  bona, hirarki hukum 

dalam pemerintah, prosedur persidangan, tata tertib dalam musyawarah, tata tertib 

dalam tempat duduk tentang struktur pemerintahan agama, lembaga peradilan 

                                                             
3Muhammad Roy Purwanto, “Sistem Pemerintahan Islam Dan Undang-Undang 

Kesultanan Buton Di Sulawesi Tenggara” Al-Islamiyah 5, no. 2 (Oktober 2017): h. 24-25. 
4Muhammad Roy Purwanto, “Sistem Pemerintahan Islam Dan Undang-Undang 

Kesultanan Buton Di Sulawesi Tenggara” Al-Islamiyah 5, no. 2, (Oktober 2017): h. 27. 
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tahap-tahap dalam penyelesaian perkara atau masalah, sumber hukum penyelesaian 

perkara atau masalah, pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, 

kewajiban untuk pemerintah pusat dan daerah, sistem pertahanan dan keamanan, 

penentuan gaji dan pembagian pajak, pembagian penghasilan para pegawai, hak 

dan kewajiban rakyat, lambing negara, bahasa dan bendera.5 

Undang-Undng Martabat Tujuh berisikan tentang peraturan pemerintah 

Kesultanan Buton yang mencakup tata negara, perundang-undangan, administrasi 

negara, kehidupan sosial, alat negara dan hubungan antara rakyat dengan 

pemerintahan. Dalam persoalan tentang pejabat pemerintah, UU Martabat Tujuh 

menghapus beberapa jabatan yang semula ada dan kemudian sudah dianggap tidak 

perlu ada, seperti pemungut pajak (tunggu weti) karena sudah dianggap tidak efektif 

dan sering disalah gunakan. Dan sebagai gantinya adalah pejabat tinggi bidang 

perpajakan. 

Di bidang hukum, Undang-Undang Martabat Tujuh berisi tentang ketentuan 

yang dapat menjamin adanya penegakan hukum yang adil kepada setiap warna 

negara. Menurut sejarah Buton, setelah berlakunya Undang-Undang ini, terdapat 

beberapa pejabat penting dalam kesultanan yang dijatuhi hukuman mati karena 

melakukan kesalahan yang melanggar aturan yang berlaku. Salah satunya adalah 

Sultan Maradan Ali yang dihukum gantung karena telah melakukan zina. Sultan 

Mardan Ali juga telah menyalahgunakan kekuasaan dan melanggar sumpah 

jabatan. 

Prinsip dalam sistem ketatanegaraan Martabat Tujuh menganut sistem 

pemisahan kekuasaan yang terdiri atas eksekutif (sultan), legislatif (siolimbona), 

yudikatif (kinepulu). Hak-hak politik seorang sultan langsung diawasi oleh 

diolimbona, sehingga jika sultan dalam bertindak dan ingin mengambil keputusan 

                                                             
5Muhammad Roy Purwanto, “Sistem Pemerintahan Islam Dan Undang-Undang 

Kesultanan Buton Di Sulawesi Tenggara” Al-Islamiyah 5, no. 2 (Oktober 2017): h. 28. 
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harus melalui mekanisme persetujuan dewan kesultanan (pangka) atau legislatif 

(siolimbona). 

Pola pemilihan pemimpin dilakukan melalui sistem perwakilan, dimana 

masyarakat dapat menyalurkan semua aspirasinya pada dewan sio limbona sebagai 

wakil rakyat. Selain itu, pemilihan atau pengangkatan seorang pejabat harus juga 

memenuhi syarat dalam pasal 3,5 dan 6 Undang-Undang Martabat Tujuh. 

Undang-Undang ini merubah sistem struktur birokrasi Kesultanan Buton. 

Seperti Sultan sebagai kepala pemerintahan, sapati sebagai perdana menteri, 

kinepulu sebagai sekretaris dan sewaktu-waktu bisa menjadi sebagai hakim, 

kapitalao sebagai menteri pertahanan, bonto ogena sebagai pejabat tinggi negara 

yang memiliki multi fungsi dan siolombina sebagai legislatif.6 

Undang-Undang Martabat Tujuh juga membahas tentang jabatan dalam 

urusan agama (sara kidina). Sara kidina ini terdiri dari beberapa kedudukan yaitu, 

pertama lakina agama merupakn pemimpin agama yang setingkat di bawah sultan 

yang mengepalai seluruh aparat keagamaan dalam kesultanan dan bertugas 

memberikan bimbingan agama atau nasehat keagamaan kepada sultan. Kedua, 

Imam bertugas untuk memimpin ibadah dan mengatur masalah kerohanian. Ketiga, 

Khatib yang terdiri dari empat orang yang bertugas sebagai juru penerang 

keagamaan, terkhusus dalam hal waktu jumat dan di bulan Ramadhan. Keempat, 

Modim yang terdiri dari sepuluh atau dua belas orang, yang memiliki tugas utama 

sebagai bilal dan pendamping khatib. Kelima, Mokimu yang terdiri dari empat 

puluh orang. Mereka dipersiapkan sebagai jamaah tetap yang diharuskan berjamaah 

atau shalat jumat. Keenam, tunggana ganda yang berjumlah empat orang bertugas 

sebagai pendamping atau petugas urusan agama.7 

                                                             
6Muhammad Roy Purwanto, “Sistem Pemerintahan Islam Dan Undang-Undang 

Kesultanan Buton Di Sulawesi Tenggara” Al-Islamiyah 5, no. 2 (Oktober 2017): h. 29. 
7Muhammad Roy Purwanto, “Sistem Pemerintahan Islam Dan Undang-Undang 

Kesultanan Buton Di Sulawesi Tenggara”, Al-Islamiyah 5, no. 2 (Oktober 2017): h. 30. 
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B. Bidang Ekonomi 

Buton pada masa kerajaan sudah mengenal suatu sistem ekonomi walaupun 

belum sama dengan sistem ekonomi seperti sekarang ini. Sistem ekonomi di Buton 

harus didasarkan pada kerukunan hidup bermasyarakat antara satu pihak dengan 

pihak lainnya yang saling melengkapi kebutuhan dengan menggunakan sistem 

barter (tukar menukar barang) sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. 

Misalnya seorang nelayan yang  menukarkan ikannya dengan jagung yang 

dihasilkan oleh petani, demikian juga seorang petani bisa menukarkan jagungnya 

dengan barang-barang yang dihasilkan oleh seorang pengrajin.  

Selain sistem barter, dikenal pula alat tukar yang sudah resmi dalam 

masyarakat Buton  yang disebut kampua (semacam uang yang berbentuk sehelai 

kain dengan ukuran 5 x 12 cm). Inilah yang kemudian digunakan sebagai alat tukar 

atau alat untuk membeli barang-barang kebutuhan hidup. 

Selain hal-hal yang disebut di atas, dalam perekonomian Kesultana Buton 

ada pula pajak yang harus dibayar sesuai dengan tingkat pendapatan masyarakat. 

Sedangkan khusus untuk mengatur pendapatan raja atau sultan diatur pula dalam 

peraturan Kesultanan.  

Sejak masa Kerajaan hingga menjadi Kesultanan Buton, perdagangan sudah 

menjadi salah satu sumber perekonomian pemerintah kerajaan dan masyarakat 

Buton. Setelah masuk Islam, dibuatlah sebuah undang-undang yang disebut dengan 

sara’na yang terdiri dari beberapa aturan, salah satunya adalah sara’na Syahbandar 

dan juru basah (juru bahasa). Sara’na Syahbandar dan juru basah adalah undang-

undang yang mengatur tugas dan kewajiban syahbandar dan juru  basah dalam 

menghadapi orang-orang asing yang datang di Buton. Secara garis besar sara’na 

Syahbandar dan juru basah mengatur tentang pajak pedagang. 

 



46 
 

 
 

C. Bidang Sosial Kemasyarakatan dan Budaya 

Islam memiliki tiga prinsip yang harus dipegang dalam menyikapi tradisi 

masa lalu yaitu pertama, akomodatif yang berarti Islam dapat mengakomodir 

budaya lokal  dengan mengedepankan syarat sebagai baromometer. Kedua, selektif 

yang berarti tradisi atau budaya tersebut diteliti atau diketahui terlebih dahulu agar 

tidak bertentangan dengan syariah. Ketiga proposional yang berarti pelaksanaan 

suatu kegiatan terkait dengan budaya lokal itu sebanding dengan pengakuan syariah 

tanpa dilebih-lebihkan (mubalagh) atau dikurangi. 

Unsur-unsur pengaruh  ajaran Islam yang diserap oleh adat istiadat 

masyarakat Buton adalah yang berkaitan dengan ajaran paham mistisme (tasawuf). 

Paham tasawuf ini banyak menanamkan nilai-nilai kesakralan bagi para 

penganutnya. Hal tersebut bagi masyarakat Buton di masa silam melahirkan sifat 

spontanitas rasa kagum dan hormat terhadap nilai-nilai moral dan adat istiadat. 

Dalam konsep nilai adat dan agama, masyarakat Buton pada prinsipnya 

merumuskan dalam satu pernyataan yaitu agama itu adalah adat, dan adat itu adalah 

agama. Maksud dari pernyataan tersebut adalah agama Islam harus dijadikan 

sebagai adat kebiasaan, dan sebaliknya adat kebiasaan harus dikuatkan oleh ajaran 

agama.  

Berdasarkan dari konsep di atas, maka dapat dilihat bahwa kandungan 

makna dari falsafah adat masyarakat Buton yaitu sebesar apa pun peranan adat 

istiadat, tetapi lebih besar atau lebih penting peranan nilai moral yang terkandung 

dalam ajaran agama. Dengan bertolak dari kandungan makna  falsafah adat Buton 

tersebut, bagaimanapun pentingnya peranan nilai-nilai adatnya dalam kehidupan 

sosial masyarakat Buton, tetapi jika tidak disertai dengan berdirinya tegaknya nilai-

nilai ajaran Islam maka tidak akan dapat memberikan inspirasi kehidupan yang 

berarti, sudah sangat jelas dalam falsafah adat Buton, yaitu: 
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1. Anadaki-anadakimo arataa Solana boli okaro 
2. Anadaki-anadakimo karo Solana boli olipu 
3. Anadaki-anadakimo lipu Solana boli osara 
4. Anadaki-anadakimo sara Solana boli agama 

Artinya:  

1. Biarkan harta hancur asalkan keselamatan diri 
2. Biarkan diri hancur asalkan keselamatan negeri 
3. Biarkan negeri hancur asalakan keselamatan pemerintah 
4. Biarkan pemerintah hancur asalkan keselamatan agama 

 Falsafah ini mengandung konsekuensi dalam kehidupan bahwa semua 

persoalan yang timbul karena adat, maka sebagai tempat rujukannya adalah agama 

Islam. Dalam aspek sosial budaya, Islam mempunyai pengaruh besar dalam 

pembentukan watak dan akhlak bagi masyarakat Buton. 8 

 Buton sebelum masuk Islam merupakan kerajaan yang terpengaruh oleh 

nilai-nilai Hindu yang hidup dalam masyarakatnya. Namun setelah masuk dan 

berkembangnya Islam di Kerajaan Buton, nilai-nilai Hinduistik secara perlahan 

hilang atau mengalami akulturasi dengan nilai-nilai agama Islam. Walaupun Islam 

telah diterima sebagai agama resmi kerajaan dan masyarakat Buton, namun 

praktek-praktek pra-Islam masih hidup di sebagian masyarakat Buton. Seperti 

adanya falsafah sosial yaitu “Pobinci-Binciki Kuli”, yang berarti masing-masing 

orang mencubit kulit tubuhnya sendiri. Makna dari falsafah ini adalah jika merasa 

sakit mencubit kulit tubuh sendiri, maka pasti akan terasa sakit pula bila mencubit 

kulit tubuh orang lain. Hal itu juga mengandung makna bahwa semua manusia 

mempunyai perasaan yang sama, harga diri yang sama, hak-hak asasi yang sama 

pula. Falsafah sosial pra-Islam ini mengandung empat nilai Islami yaitu sebagai 

berikut: 

1. Pomae-maeka, yaitu nilai saling menghargai atau menyegani antara sesama 

masyarakat, seperti saling menjaga kehormatan dan martabat. 

                                                             
8 Rosmida Rauf, Islamisasi Kesultanan Buton, h. 62. 
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2. Pomaa-maasiaka, yaitu nilai saling mengasihi dan menyayangi antara 

sesama masyarakat. 

3. Popia-piara, yaitu nilai saling menjaga perasaan antara sesama masyarakat. 

4. Poangka-angkataka, yaitu saling mengangkat derajat dan martabat antara 

sesama masyarakat.9 

D. Bidang Ilmu Pengetahuan Keagamaan 

Agama Islam tidak hanya berpengaruh di bidang politik dan bidang sosial 

budaya, tetapi juga memiliki pengaruh dalam bidang ilmu pengetahuan keagamaan. 

Dalam bidang pendidikan, Islam berpengaruh dalam pembentukan sekolah-sekolah 

Islam dan pendidikan Islam yang dikenal dengan istilah “Aporugu antona Islamu” 

yang memiliki arti “belajarlah tentang kandungan agama Islam”.10 Pondok 

pesantren modern yang pertama kali berdiri di Buton adalah Al-Syaikh Abdul 

Wahid yang terletak di kelurahan Bataraguru.11 

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengembangan pendidikan Islam 

pada masa Kesultanan Buton adalah dengan mendirikan zawiyah. Zawiyah pada 

awalnya merujuk pada bangunan, seringkali masjid, atau tempat untuk sekelompok 

orang yang berkumpul dalam mendengarkan pengajaran dari seorang Syaikh. 

Zawiyah yang seperti ini misalnya  di Jami’ al-Athiq yang didirikan oleh ‘Amru bin 

al-‘As setelah ia bisa menaklukan Fustat. Zawiyah ini merupakan bangunan yang 

lebih kecil jika dibandingkan dengan khanqah (sebuah bangunan yang dikelolah 

oleh para sufi).12 Zawiyah merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam yang 

dikembangkan oleh para sufi untuk mengajarkan dan mengembangkan ajaran-

                                                             
9 Mahrudin, “Kontribusi Falsafah Pobinci-Binci Kuli Masyarakat Islam Buton Bagi 

Dakwah Islam Untuk Membangun Karakter Generasi Muda Indonesia”, Jurnal Dakwah XV, no. 2 

(2014): h. 342-343. 
10 Rosmida Rauf, Islamisasi Kesultanan Buton, h. 62-63. 
11 M. Ardini Khaerun Rijaal, “Jejak Islam Di Tanah Kesultanan Buton”, Jurnal Dakwah 

21, no. 2 (2020): h. 229. 
12 Syarifuddin Nanti, Pendidikan Islam Di Zawiyah Pada Masa Kesultanan Buton “Tesis” 

(Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin, 2018), h. 44. 
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ajarannya. Dengan kata lain zawiyah merupakan suatu lembaga yang berperan 

sebagai penampung para pengikut sufi dan dijadikan sebagai tempat untuk 

memperdalam ilmu pengetahuan agama Islam, seperti bagaimana cara beribadah, 

mendekatkan diri kepada Allah melalui berbagai macam kegiatan dan latihan. 

Keberadaan zawiyah pada masa Kesultanan Buton dimulai sejak awal abad 

ke-19 yaitu pada masa pemerintahan Sultan Idrus Kaimuddin. Ada pula yang 

mengatakan zawiyah sudah mulai dibangun di akhir abad XVII dan di awal abad 

XVIII, yang didirikan oleh Sultan La Jampi yang merupakan kakek dari Sultan 

Muhammad Idrus Kaimuddin. Terdapat empat zawiyah pada masa Kesultanan 

Buton yaitu zawiyah Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin, zawiyah H. Abdul Ganiu 

(Kanepulu Bula), zawiyah Muhammad Nuh (Kanepulu), dan zawiyah Sultan 

Muhammad Umar.13  

Lokasi keberadaan keempat zawiyah ini berbeda-beda. Zawiyah 

Muhammad idrus berada di dalam Benteng Badia sebelah Barat. Zawiyah H. Abdul 

Ganiu terletak di pemakaman Baria sebelah Selatan dari arah Keraton Buton. 

Zawiyah Muhammad Nuh berada di daerah Wajo Kecamatan Murhum kota 

Baubau, tepatnya di Tanah Mandala atau Tanah Weta. Dan zawiyah Sultan 

Muhammad Umar berada di Kamali Bata di wilayah Keraton buton. 

Zawiyah pada masa Kesultanan Buton merupakan  institusi pendidikan 

Islam yang tidak terikat dengan sistem hirarti dalam kekuasaan pemerintahan 

kesultanan Buton. Sebaliknya zawiyah memberikan kontribusi penting dalam 

penyebaran agama Islam di Kesultanan Buton, khususnya pada tasawuf dan ajaran 

fikih yang kemudian memberi pengaruh terhadap hukum pada pemerintahan 

Kesultanan Buton. Seperti Martabat Tujuh, falsafah Pobinci-Binci Kuli yang 

                                                             
13 Syarifuddin Nanti, Pendidikan Islam Di Zawiyah Pada Masa Kesultanan Buton, h. 93-

94 
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semuanya memuat nilai-nilai Islam. Zawiyah juga memberi pengaruh pada 

penegakan syariat Islam pada pemerintahan Kesultanan Buton.14 

Peran zawiyah terhadap perkembangan pendidikan Islam di Buton adalah 

sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat 

Buton agar penyebaran Islam di tanah Buton lebih kukuh. Meskipun 

perkembangannya hanya berada di lingkungan Keraton, tidak pada wilayah kadie 

dan barata yang merupakan bekas wilayah kekuasaan Kesultanan Buton. Hal ini 

disebabkan pola penyebaran Islam di zawiyah pada saat itu hanya bersifat 

struktural, hanya berlaku pada kalangan bangsawan (kaomu dan walaka), dan tidak 

untuk kalangan masyarakat biasa (papara) dan batua (budak).15 

  

                                                             
14 Syarifuddin Nanti, Pendidikan Islam Di Zawiyah Pada Masa Kesultanan Buton, h. 97. 
15 Syarifuddin Nanti, Pendidikan Islam Di Zawiyah Pada Masa Kesultanan Buton, h. 130. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Buton adalah salah satu pulau terbesar diantara pulau-pulau lainnya yang 

berada di selatan atau tenggara jazirah Sulawesi Tenggara. Kerajaan Buton 

terletak di pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Pusat pemerintahan dari 

Kerajaan Buton bertempat di Wolio. Daerah Wolio terdiri dari beberapa 

daerah kepulauan dan dikelilingi oleh daerah pegunungan, hutan dan laut. 

Pulau-pulau yang berada di sekitar pulau Buton adalah pulau Kabaena, 

pulau Muna, pulau Wowoni, dan kepulauan Wakatobi (Wanci, Kaledupa, 

Tomia, Binongko). Pulau-pulau tersebut terletak di bagian Selatan pulau 

Buton dan termasuk dalam wilayah kekuasaannya, termasuk pulau-pulau 

kecil lainya seperti pulau Tikola, pulau Tobeya, pulau Kadatua, pulau 

Makassar, Batauga, Masiri, Siompu dan Talaga juga daerah Poleang dan 

Rumbia yang terletak di ujung Barat Daya  Sulawesi Tenggara. Kerajaan 

Buton berdiri sekitar tahun 1332 M. Kerajaan Buton merupakan gabungan 

dari empat Limbo (Gundu-gundu, Barangkatopa, Peropa, dan Baluwu) dan 

beberapa kerajaan kecil yaitu: Tobe-tobe, Kamaru, Wabula, Todanga dan 

Batauga. Pada saat itu, kerajaan-kerajaan kecil tersebut memilih seorang 

wanita yang bernama Wakaka sebagai raja pertama di Kerajaan Buton. 

Masyarakat Buton sebelum masuk Islam menganut kepercayaan Animisme 

dan Dinamisme, mereka juga terpengaruh dengan kepercayaan Hindu-

Budha Majapahit. 

2. Proses islamisasi di Kerajaan Buton berlangsung secara damai sebab 

penyebaran Islam di Kerajaan Buton bukan dengan cara penaklukan suatu 

wilayah. Penerimaan Islam yang terjadi di Kerajaan Buton menggunakan 
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pola top down yaitu raja keenam Kerajaan Buton yang bernama Timbang-

Timbangan memeluk agama Islam pada tahun 948 H/ 1511 M, dengan gelar 

sultan Kaimuddin. Raja tersebut diislam oleh seorang Syekh yang bernama 

Syekh Abdul Wahid. Penyebaran Islam di Buton tentu tidak terlepas dari 

faktor pendukung yang menyebabkan Islam mudah tersebar di Buton, dan 

faktor-faktor yang menghambat terjadinya penyebaran Islam di Nusantara. 

Salah satu faktor pendukung penyebaran Islam di Buton adalah adanya 

campur tangan penguasa kerajaan, terutama sultan yang sudah menjadikan 

Islam sebagai agama resmi kerajaan. Dan salah satu faktor penghambat 

penyebaran Islam di Buton adalah adanya pengaruh politik Hindia Belanda 

menjadikan Islam di Buton hanya bersifat pengajaran dan tidak diperkuat. 

3. Agama Islam membawa pengaruh yang besar terhadap Kerajaan Buton dan 

sistem kehidupan masyarakatnya. Di bidang politik, Kerajaan Buton 

berubah menjadi Kesultanan Buton dengan sistem pemerintahan Islam 

setelah raja keeenam yaitu raja Timbang-Timbangan masuk Islam dan 

diberi gelar Sultan Kaimuddin. Agama Islam telah dijadikan sebagai agama 

resmi kerajaan dan sebagai ideologi. Di bidang sosial budaya, Islam 

memiliki pengaruh besar dalam pembentukkan watak dak akhlak bagi 

masyarakat Buton. Di Bidang Pendidikan, Islam berpengaruh dalam 

pembentukan sekolah-sekolah Islam dan pembentukan akhlak masyarakat 

Buton. Pengaruh Islam terhadap Kerajaan Buton dapat dilihat dengan 

adanya Undang-Undang Martabat Tujuh yang mengatur sistem politik, 

sistem kehidupan sosial dan budaya dalam Kesultanan Buton dan 

masyarakatnya. 
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B. Implikasi Penelitian 

1. Masuk dan berkembangannya agama Islam di Kerajaan Buton di mulai pada 

abad XVI M. tidak terlepas dari peran para sufi dan para pedagang Islam. 

Berangkat dari pengalaman sejarah yang diuraikan di atas, maka sebaiknya 

para sufi hendaknya banyak mensosialisasikan ajaran Islam kepada 

masyarakat atau banyak mendekatkan diri kepada masyarakat agar Islam 

lebih kuat di tengah-tengah masyarakat bukan hanya di penguasa kerajaan. 

2. Para penguasa kerajaan harus lebih berupaya dalam penyebaran Islam di 

masyarakatnya. Pendidikan yang diadakan tidak hanya untuk para keluarga 

penguasa kerajaan, tetapi juga untuk masyarakat biasa. 

3. Pemerintah Kabupaten Buton diharapkan dapat mengembangkan sumber 

dan bukti sejarah berupa naskah kuno maupun benda-benda peninggalan 

lainnya agar peneliti selanjutnya yang ingin meneliti sejarah Buton lebih 

mudah dalam mendapatkan data. 

4. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam melestarikan 

nilai-nilai religius yang pernah mengakar dalam masyarakat muslim di 

Buton.  
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PENINGGALAN-PENINGGALAN KESULTANAN BUTON 

1. Benteng Keraton Buton 

  

Sumber: https://www.antarafoto.com/peristiwa/v1617432018/benteng-keraton-

wolio-buton 

 

Sumber: http://student.umm.ac.id/wp-signup.php?new=student.umm.ac.id 
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Sumber: https://www.daerahkita.com/artikel/108/sejarah-benteng-keraton-buton-

benteng-terluas-di-dunia 

2. Istana Malige 

 

Sumber: https://kumparan.com/kendarinesia/melihat-kokohnya-istana-malige-berdiri-4-

lantai-tanpa-paku-satu-pun-1r1EkQnjKzT/gallery/1 
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3. Masjid Agung Keraton Buton  

 

Sumber: https://www.butonmagz.id/2018/12/islam-di-kesultanan-buton-dan-

undang.html 

4. Makan Sultan Kesultanan Buton 
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