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ABSTRAK 

Nama : Pangeran Mahmud Arsyady 

Nim : 80100218084 

Judul : Kontribusi Keturunan Arab dalam Proses Islamisasi Makassar 
(Suatu Tinjauan Historis) 

 
Penelitian ini adalah: Pertama, Menjelaskan Proses Islamisasi Makassar. 

Kedua, memaparkan masuknya keturunan Arab di Makassar. Ketiga, menjelaskan 
kontribusi keturunan Arab dalam proses Islamisasi di Makassar. Jenis penelitian ini 
adalah library research dengan pendekatan historis, sosiologis-antropologis, politik-
ekonomi, dan pendidikan keagamaan. Dalam menjawab rumusan masalah penelitian 
ini, maka dikerjakan menggunakan metode sejarah yakni: 1. Heuristik (pengumpulan 
data), 2. Kritik Sumber, 3. Interpretasi, 4. Historiografi. 

Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam proses Islamisasi Makassar oleh para 
keturunan Arab tidak hanya melakukan dakwah dengan satu pendekatan. Akan tetapi, 
dalam proses Islamisasi ini para keturunan Arab dapat masuk dalam kerajaan dengan 
jalur pernikahan sebagaimana yang dilakukan Sayyid Ba’alawy yang menikah dengan 
anak Raja Gowa ke-9 Sultan Abdul Jalil. Disamping itu melalui lembaga pendidikan 
Islam yang didirikan baik itu pesantren bahkan sampai ke level perguruan tinggi. 
Kemudian mengajarkan ajaran tarekat seperti yang dikembangkan Marga Assegaf 
yakni melalui Tarekat Khalawatiyah Syeikh Yusuf al-Makassary. 

Adapun dari sisi kebudayaan sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyid 
jalaluddin al-Aidid yakni tradisi maudu lompoa yang sampai hari ini masih 
dijalankan oleh masyarakat di Cikoang Takalar. Kemudian masyarakat juga banyak 
yang datang bertanya mengenai badik dan pappaseng justru kepada keturunan Arab 
sebagaimana yang diungkapkan salah satu keturunan Arab. Aspek ekonomi politik 
mereka para keturunan Arab rata-rata menjadi saudagar atau pengusaha disamping itu 
menjadi qodi dalam kerajaan dan ikut serta dalam pergerakan nasional sebagaimana 
yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdullah Alamudi. Begitu pula dengan Sayyid 
Abdurrahman syihab yang menjadi anggota dpr dari partai Masyumi. 

Penelitian ini mendukung Teori Islamisasi yang dikembangkan oleh Syamzan 
Syukur dalam melihat proses Islamisi di Indonesia yakni Prosesiltisasi. Teori ini 
merujuk kepada teori Noorduyn tentang penyebaran Islam (proselitisasi) yang terjadi 
di Nusantara terdiri atas tiga tahapan, yaitu tahap pertama, kedatangan Islam 
(arrival), tahap kedua, penerimaan Islam (receive) dan tahap ketiga, pembentukan 
Kerajaan Islam (kingdom). Konvergensi memadukan ajaran Islam dengan budaya-
budaya lokal yang memiliki persamaan, sehingga dengan pendekatan adaptasi, Islam 
diterima secara damai (penetration pacifique) dalam waktu yang relatif singkat. Teori 
Propagasi penyebarluasan Islam merupakan teori yang digunakan dalam melihat 
proses akulturasi (acculturation process). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejarah adalah kejadian masa lalu manusia dan lingkunagannya yang disusun 

secara ilmiah berdasarkan fakta dan analisis yang dibuat oleh para ahli (Sejarawan). 

Sejarah dapat dijadikan sebagai suatu pelajaran penting dari generasi ke generasi agar 

dapat mengambil ibrah dari kejadian masa lalu tersebut. Setiap manusia yang 

mempelajari sejarah biasanya akan lebih berhati-hati dalam melangkah dan berbuat 

sesutau. Hal ini karena dalam cerita-cerita sejarah banyak menjelaskan 

tentangperbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan seseorang, kelompok, atau pun 

golongan tertentu yang mengakibatkan dampak baik dan buruk dari tindakan-

tindakan tersebut. Beberapa hal yang dianggap sacral pun tidak luput dari objek 

kajian sejarah. Hal sakral yang dimaksud yakni cerita agama-agama, kitab suci, kisah 

para nabi dan rasul. Bahkan dalam salah satu buku yang memiliki judul cukup 

menarik yaitu “Sejarah Tuhan” karangan Karen Armstrong. 

Kejadian masa lalu tidak semua dapat dikatakan sejarah. Karena peristiwa 

yang dapat dikatakan sejarah jika dapat dihubungkan dengan peristiwa lain sebagai 

suatu proses dalam konteks sejarah. Konteks yang dimaksud adalah hukum sebab 

akibat dalam ilmu sejarah.1 

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa salah satu objek kajian 

sejarah yakni agama, maka terdapat banyak tulisan para ahli yang menjelaskan 

sejarah agama-agama yang ada di dunia, baik itu agama yang memiliki penganut

                                                           
1Muqowim dan Maharsi, Pendalaman Bidang Studi SKI-Sejarah Kebudayaan Islam (Cet. I; 

Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2010), h. 14-15 
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 kecil terlebih lagi dengan agama yang memiliki penganut terbesar. Agama terbagi 

dua yaitu: Agama Samawi dan Ardhi.  

Adapun yang dimaksud dengan agama samawi atau agama langit yakni agama 

yang turun dari hadirat tuhan. Salah satu agama samawi yaitu agama Islam dan juga 

menjadi agama yang memiliki penganut terbesar di dunia. Sedangkan yang dimaksud 

agama Ardhi atau agama bumi yakni agama yang berkembang berdasarkan budaya, 

daerah ataupun pemikiran seseorang. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa agama 

ardhi merupakan hasil ciptaan manusia. 

Sebagai agama yang memiliki pengikut terbesar, maka agama Islam tidak 

luput dari perhatian para peneliti sejarah. Kapan Islam diturunkan, bagaimana cara 

penyebarannya, serta siapa tokoh-tokoh yang melakukan penyebaran Islam dari masa 

ke masa, sehingga Islam dapat tersebar begitu luas sampai ke wilayah yang sangat 

jauh sekalipun termasuk sampai ke wilayah Nusantara. 

Al-qur’an sebagai kitab suci umat Islam juga banyak menceritakan kisah masa 

lalu dan memerintahkan kepada umat manusia terutama muslim untuk banyak belajar 

dari kisah- kisah masa lalu. Dalam QS. Yusuf ayat/12: 111: 

وُلىِ الاْلَْبَابِۗ مَا كَانَ حَدِيْـثًا يُّـفْتـَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَـينَْ  لَقَدْ كَانَ  رَةٌ لاِّ فيِْ قَصَصِهِمْ عِبـْ
 ࣖيدََيهِْ وَتَـفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحمَْةً لِّقَوْمٍ يُّـؤْمِنُـوْنَ 

Terjemahnya: 
Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-
orang yang mempunyai akal. Al-qur’an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. 
akan tetapi, membenarkan yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu 
dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang orang-orang beriman.1 

  

                                                           
1T.M Hasbi Ashshiddiqi Dkk, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Mujamma’ Al- Malik Fahd li 

Thiba’at al-Mushaf Asy syarif: Al-Madinah Al-Munawwarah, 1990), h. 366 
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Begitupun juga Pada ayat lain QS. ar-Rum ayat/30:42. Sebagai berikut: 

 

رُوْا فىِ الاَْرْضِ فاَنْظرُُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَـبْلُۗ كَانَ اكَْثَـرُهُمْ مُّشْركِِينَْ   قُلْ سِيـْ
Terjemahnya:  

Katakanlah adakanlah perjalanan dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana 
(akibat) orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah 
orang-orang yang mempersekutukan (Allah).2 

Proses penyebaran Islam sejak masa Nabi Muhammad saw. sampai hari ini, 

Islam tentu mengalami tantangan dalam proses penyebarannya. Akan tetapi walaupun 

mendapat tantangan dari sejumlah pihak dalam waktu yang cepat Islam dapat tumbuh 

dan berkembang sebagai agama dengan jumlah penganut terbesar yang tersebar 

diseluruh dunia. Kehadiran Islampun dapat meminimalisir perbudakan dan 

diskriminasi kaum perempuan di tanah Makkah sebagai tempat turunnya Islam 

pertama kali melalui dakwah nabi akhirul zaman yaitu Rasulullah Muhammad saw.  

Kehadiran Agama Islam yang dapat berdialog dengan tradisi dan kebudayaan 

suatu daerah serta ajarannya yang tidak menganut sistem kasta menjadikannya sangat 

mudah diterima oleh individu ataupun kelompok masyarakat terutama golongan 

rakyat kecil. 

Secara historis maupun Sosiologis, persoalan tentang sejarah dan 

perkembangan Islam terjadi banyak perdebatan yang cukup panjang dikalangan para 

ahli sejarah. Luasnya wilayah nusantara menjadi salah satu hal yang menyebabkan 

kedatangan Islam sukar untuk dipastikan kapan dan wilayah mana proses Islamisasi 

pertama kali terjadi. Di samping itu wilayah Nusantara merupakan wilayah maritim 

jika dilihat dari letak geografisnya. Luas wilayah dan kondisi geografis inilah yang 

                                                           
2T.M Hasbi Ashshiddiqi Dkk, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Mujamma’ Al- Malik Fahd li 

Thiba’at al-Mushaf Asy syarif: Al-Madinah Al-Munawwarah, 1990), h. 467. 
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menyebabkan lahirnya banyak teori-teori Islamisasi oleh para ahli (sejarawan) dan 

sampai hari ini teori-teori tersebut telah banyak dikembangkan oleh peneliti saat ini. 

Abdullah Renre menjelaskan bahwa sejarah menginformasikan keadaan 

orang-orang terdahulu dari segi tingkah lakunya, kisah hidupnya, dan para 

raja(pemimpin) dari sisi kerajaan dan politiknya. Dari informasi tersebut, dijadikan 

pendorong untuk meniru mereka (para Pendahulu). Karena satu dari sekian banyak 

sifat dasar manusia yaitu mencontoh.3  

Menurut Lontara Pattorioloang4 (lontara sejarah), baru pada masa raja Gowa 

X (1546-1565) Tonipalangga ditemukan sebuah perkampungan Muslim di Makassar, 

penduduknya terdiri dari para pedagang melayu yang berasal dari Campa, Patani, 

Johor dan Minangkabau. Sehingga Prof. Ahmad Sewang berpendapat bahwa 

penyebaran Islam di Nusantara tidaklah berlangsung secara bersamaan dan kehadiran 

Islam di Sulawesi Selatan agak terlambat dibandingkan daerah–daerah di Nusantara.5 

Proses Islamisasi Sulawesi Selatan tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah 

lain di Indonesia yang melalui tiga tahap yaitu: kedatangan Islam, penerimaan Islam, 

serta penyebarannya lebih lanjut.6 

Ada dua pola penerimaan Islam yaitu: Islam terlebih dahulu diterima oleh 

masyarakat akar rumput atau lapisan bawah lalu berkembang dan diterima oleh 

kalangan elite atau lapisan atas pola ini disebut bottom up. Kemudian Islam diterima 

                                                           
3Abdullah Renre, Ibn Khaldun: Pemikiran, Metode dan Filsafat Sejarah dalam Muqaddimah 

(Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 119 
4Mattulada, Pre-Islam in south Sulawesi, Universitas Hasanuddin, No.11/VI-XVI, juli 1975, 

hal. 4. 
5Sewang. Ahmad M, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI sampai abad XVII), Cet. 2; 

Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2005 hal. 1. 
6Lihat J. Noorduyn, “De Islamisering Van Makassar” dalam BKI, No. 112, 2956,h.248 
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langsung oleh elite penguasa, selanjutnya di sosialisasikan dan berkembang kepada 

masyarakat bawah pola ini disebut top down.7 

 Jika dilihat dari kedua pola diatas maka ajaran Islam diterima menggunakan 

pola top down yaitu dengan masuk Islamnya Raja Tallo dan Raja Gowa. Tetapi teori 

umum juga mengatakan bahwa kehadiran Islam di Indonesia lewat jalur perdagangan 

begitupun dengan kehadiran Islam di Sulawesi Selatan juga tidak terlepas dari 

perdagangan. 

Kerajaan pertama yang secara resmi memeluk agama Islam di Sulawesi 

Selatan adalah Kerajaan Gowa - Tallo. Kehadiran tiga datuk di Sulawesi Selatan yaitu 

Abdul Makmur Khatib Tunggal (Datuk Ribandang), Khatib Sulaiman (Datuk 

Patimang) dan Khatib Bungsu (Datuk Tiro) merupakan babak baru proses Islamisasi 

Sulawesi Selatan. 

I Mallingkaang Daeng Mannyonri’ sebagai raja pertama Tallo sekaligus 

mangkubumi Kerajaan Gowa dan diberi gelar Sultan Abdullah Awwalul Islam. 

Kemudian Raja Gowa yang bernama I Manngaranngi Daeng Mannrabia yang diberi 

gelar Sultan Alauddin.8 

Terlepas dari perdebatan yang tak berujung oleh sejarawan Islam mengenai 

proses masuknya Islam di Indonesia. di Sulawesi Selatan khususnya, penyebaran 

Islam tidak terlepas dari keturunan Arab yang datang baik dari golongan Sayyid 

maupun non Sayyid. Kehadiran keturunan Arab tersebut di samping berdagang juga 

melakukan penyebaran Islam di daerah-daerah yang ada di Sulawesi Selatan.  

                                                           
7Sewang. Ahmad M, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI sampai abad XVII), Cet. 2; 

Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 86. 
8Mattulada, Sejarah, Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, (Ujung Pandang: 

Hasanuddin University Press, 1998), h. 150. 
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Hal ini dapat terlihat dari adanya beberapa marga yang tinggal dan menetap di 

beberapa wilayah di Sulawesi Selatan dan sampai hari ini masyarakat Sulawesi 

Selatan sangat menghargai tokoh-tokoh dari marga keturunan tersebut terkhusus pada 

tataran keagamaan. Beberapa kuburan tua yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan 

yang oleh masyarakat dianggap sebagai pembawa ajaran Islam juga berasal dari 

keturunan Arab. 

Maka sangat penting untuk membahas sejauh mana kontribusi keturunan Arab 

dalam proses Islamisasi di Makassar baik itu keturunan yang diberi gelar Sayyid 

ataupun keturunan Arab Non Sayyid. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka untuk mengarahkan kajian ini agar 

tidak keluar dari inti permasalahan. Oleh karena itu kami membatasi pada 3 masalah 

inti sebagai berikut:  

1. Bagaimana Sejarah Makassar Menjelang Kedatangan Keturunan Arab? 

2. Bagaimana Eksistensi Keturunan Arab di Makassar? 

3. Bagaimana Strategi Keturunan Arab dalam Proses Islamisasi di Makassar? 

C. Pengertian Judul dan Sistematika Penulisan 

1. Pengertian Judul 

 Adapun judul penelitian ini yaitu: “Kontribusi Keturunan Arab dalam Proses 

Islamisasi Makassar (Suatu Tinjauan Historis)”. Agar memudahkan pembahasan serta 

meperjelas makna, maka sangat penting untuk menjelaskan kata-kata yang berkaitan 

dengan permasalahan dan fokus dalam pada penelitian ini. 
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a. Kontribusi 

Para ahli berbeda-beda dalam mendefinisikan makna kontribusi sesuai dengan 

sudut pandang dan perspektifnya masing-masing. Adapun masyarakat umum 

mengartikan kontribusi yaitu peran, sumbangsih serta keikutsertaan seseorang 

ataupun kelompok dalam kegiatan tertentu. Jika dilihat di dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) diartikan sebagai uang iuran dan sumbangan.9 Akan tetapi pada 

penelitian ini, kontribusi yang dimaksud terfokus pada proses islamisasi oleh 

keturunan Arab di Makassar. 

Kontribusi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sumbangsih atau peranan 

keturunan Arab dalam proses Islamisasi di Makassar, baik itu dari sisi ekonomi-

politik, pendidikan-keagamaan, dan sosial-kebudayaan. 

b. Keturunan Arab 

Bahasa Arab kata keturunan dinamakan dengan al-Nasb yang berarti ikatan, 

hubungan, kesamaan dan kesetaraan. Menurut para ahli antara lain Wahbah Az-

Zuhaili menjelaskan bahwa al-Nasb adalah suatu sandaran yang kokoh untuk 

meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah, Contohnya 

yaitu anak adalah bagian dari ayah dan ayah merupakan bagian dari kakek. Oleh 

karena itu orang yang senasab atau satu keturunan adalah orang yang memiliki satu 

pertalian darah. Adapun menurut Ibnu Athiyah Al-nasb adalah “An Yajma’a Insan 

ma’a Akhar fi Abi au Ummi” (seorang manusia berkumpul bersama yang lain dalam 

hubungan kebapaan atau keibuan).  

                                                           
9Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2003), h. 854. 
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Kamus al-Munawwir dijelaskan bahwa arti dari kata Arab yaitu bangsa 

Arab.10 Hal ini juga termuat dalam buku “Orang Arab di Nusantara” karangan 

L.W.C. Van Den Berg, dia menjelaskan bahwa orang Arab adalah keturunan Arab 

dari kalangan Sayyid maupun non Sayyid yang sudah bermukim lama di Indonesia. 

Keturunan Arab terbagi empat yaitu golongan Sayyid, kabilah-kabilah, golongan 

menengah dan budak.11 

Penelitian ini terfokus pada keturunan Arab Sayyid. Adapun yang dimaksud 

dengan keturunan Arab Sayyid adalah orang yang dianggap sebagai keturunan Nabi 

Muhammad saw melalui putrinya Fatimah Az-Zahra dari putranya yang bernama 

Imam Husein. Sedangkan yang dimaksud dengan keturunan Arab non Sayyid adalah 

orang Arab yang tidak memiliki silsilah nasab yang bersambung ke Nabi Muhammad 

saw. Kedua golongan ini datang dan menyebarkan Islam di Makassar dengan 

menggunakan beberapa pendekatan. 

c. Islamisasi 

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa arti dari “Islamisasi” 

adalah pengislaman.12 Salah satu ahli sejarah mengatakan bahwa Islamisasi juga 

dapat berarti suatu proses yang terjadi secara continue (terus menerus) sampai saat ini 

sebagaimana yang dijelaskan oleh Ricklefs.13 

  

                                                           
10A.W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Edisi II (Surabaya: 

Pustaka Progressif,1997) h. 912. 
11L.W.C. Van Dern Berg, Orang Arab di Nusantara, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010), h. 

33. 
12Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga, ( Cet. IV; Jakarta: Balai 

Pustaka,2002), h. 444 
13M.C Rickflefs, A History Of Modern Indonesia Since 1200-2004, Terj. Satrio Wahono, dkk, 

Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, (Cet. I; Jakarta: Serambi, 2005), h. 34 
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d. Makassar 

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Negara kesatuan Republik 

Indonesia yang terletak di wilayah Indonesia Timur dan terdiri dari 24 kabupaten 

kota. Istilah Sulawesi selatan pada masa awal kedatangan Islam belum dikenal. Hal 

ini karena pemerintahan di Sulawesi Selatan masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan. 

Salah satu literature sejarah dijelaskan bahwa yang memberi nama wilayah ini 

adalah orang Portugis. Ilhas Dos Macazar atau Kepulauan Makassar yang terbagi 

atas tiga wilayah sebagai berikut: Jazirah Utara atau Celebes regiam (daerah 

Celebes), bagian tengah dinamakan Bugvis Regiam (Daerah Bugis), kemudian bagian 

selatan yaitu Macazar Regiam (Sulawesi Selatan). 

Istilah Macazar Regiam inilah oleh VOC yang dijadikan dasar wilayah 

(Sulawesi Selatan) dengan sebutan Makassar dan daerah bawahannya pasca 

memenangkan Perang Makassar. Pada tahun 1816 pemerintah Hindia Belanda 

mengambil alih wilayah tersebut dan menggantinya dengan nama Gouvernement Van 

Celebes En Onderhorigheden (Provinsi Sulawesi Selatan dan bawahannya).14 

2. Sistematika Penulisan 

 Inti permasalahan dalam research ini yaitu proses Islamisasi Makassar oleh 

keturunan Arab di Makassar. Adapun fokus penelitiannya terfokus pada: kontribusi 

keturunan Arab dalam proses Islamisasi Makassar. Fokus dari research ini yaitu pada 

marga Arab yang terdiri dari dua golongan keturunan yang ada di Makassar yaitu: 

pertama, golongan Sayyid, kedua, golongan non Sayyid atau dikenal dengan istilah 

                                                           
14Armando Cortesao (ed), The Suma Oriental Of Tome Pires An Account Of The East From 

The Sea To China and The Book Of Francisco Rodrigues, terj. Adrian Perkasa & Andika Pramesti; 
Suma Oriental Tome Piers: Perjalaanan dari Laut Merah ke China & Buku Francisco Rodrigues, 
(Yogyakarta: Ombak,2015), h. 306; Tim Penyusun. Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I, (Cet. I, Makassar: 
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Prov Sul-Sel 2004), h. 11-12 
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Masyayeikh. Melihat luasnya daerah Sulawesi Selatan maka peneliti hanya akan 

fokus pada kota Makassar yang dianggap memiliki keterkaitan dengan research ini 

dan juga banyaknya marga keturunan Arab yang telah menetap di wilayah Makassar, 

maka hanya ada beberapa marga saja yang akan dijelaskan secara detail. Hal ini 

dilakukan agar research ini tidak keluar dari inti pembahasan. 

D. Kajian Pustaka 

 Kajian pustaka adalah upaya untuk mencari tulisan atau literatur-litratur yang 

berhubungan atau relevan terhadap objek research yang akan diteliti. Hal ini 

bertujuan agar problem atau masalah yang terdapat dalam pembahasan ini tidak 

menyerupai penelitian yang telah ada dan ciri kahsnya sendiri. Adapun yang menjadi 

ciri khas dari penelitian ini adalah fokus pada proses Islamisasi yang dibawa oleh 

keturunan Arab Sayyid dan keturunan Arab Sayyid. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti yang berkaitan dengan pembahasan pada 

penelitian ini, maka peneliti menemukan beberapa literature yang mempunyai objek 

yang serupa, tetapi memiliki perbedaan dalam fokus penelitiannya. Di antara 

literature yang ada sebelumnya antara lain yaitu: 

Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI-XVII, yang ditulis oleh Ahmad M. 

Sewang guru besar sejarah UIN Alauddin Makassar. Di dalam tulisan ini beliau 

menjelaskan tentang Islamisasi Kerajaan Gowa - Tallo serta akulturasi budaya antara 

Islam dan Kerajaan Gowa-Tallo yang terjadi pada abad ke XVII. Tulisan ini terfokus 

pada Islamisasi kerajaan Gowa abad ke XVI-XVII.  

Agama Islam di Sulawesi Selatan (1976) karya Mattulada. Penelitian ini 

berkaitan dengan masuknya Islam di Sulawesi Selatan dan pola perkembangan Islam 

di Kerajaan Bone. 
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Islamisasi Makassar karya J. Noorduyn. Dalam tulisan ini dijelaskan proses 

masuknya Islam di Makassar dengan melakukan perbandingan lontara bilang 

Kerajaan Gowa, Lontara Bugis, dan tulisan orang-orang Eropa. 

Rekonstruksi Teori Islamisasi di Nusantara Karya Syamzan Syukur dalam 

tulisan ini dijelaskan 3 teori Islamisasi yang telah direkonstruksi adapun teori 

Islamisasi yang dimkasud adalah Proselitisasi (Kegiatan Penyebaran Islam), 

Konvergensi (Persamaan antara budaya local dengan ajaran Islam sehingga Islam 

mudah diterima), dan Propagasi (Penyebarluasan Islam). Tulisan ini telah 

diseminarkan dalam Konferensi Internasional di Singgasana Hotel Makassar pada 

tahun 2014. 

Islamisasi Bugis karya Andi Muhammad Akhmar. Topik pembahasan pada 

buku ini terfokus pada kajian sastra la Galigo versi Bottinna I La Dewata Sibawa I 

We Attaweq yang mendapat pengaruh dari Islam. 

Tesis Islamisasi Kerajaan Bone (Suatu Tinjauan Historis) karya Ahmad 

Ridha. Dalam tesis ini objek pembahasannya mengenai proses Islamisasi Kerajaan 

Bone serta akulturasi Islam dengan masyarakat Bone. 

Tesis Islamisasi di Sinjai (Suatu Tinjauan Sejarah) karya Muh.Anis. tulisan ini 

menjelaskan tentang kedatangan dan penyebaran Islam di Sinjai serta Islamisasi 

dalam sistem sosial di Sinjai. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Islam 

dapat diterima dan berkembang di Sinjai secara kausalitas terbagi dua yaitu: Pertama, 

sebab langsung yaitu nilai-nilai ajaran dalam Islam banyak memiliki kesamaan 

dengan kepercayaan masyarakat Sinjai pra Islam. Kedua, sebab tidak langsung yaitu 

kondusifitas sosial politik antara Kerajaan. Dukungan para penguasa terhadap para 

muballigh dapat memassifkan islamisasi di derah Sinjai. 
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Jurnal Pusaka Volume 5, No 2, 2017, Peranan Keturunan Arab dalam 

Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Maros, dalam penelitian ini Wardiah Hamid 

memfokuskan kajiannya pada lembaga pendidikan keagamaan yang didirikan atau 

dikembangkan oleh para Habaib di Kabupaten Maros. 

Disamping itu, para keturunan Arab itu juga menjalin hubungan kekeluargaan 

dengan masyarakat lokal dengan menikahi perempuan-perempuan di wilayah 

tersebut. Dari hasil pernikahan ini mereka membentuk perkampungan diberbagai 

tempat di Maros antara lain: Labuang, Kassi, dan Pakere. Adapun beberapa marga 

yang ada di wilayah tersebut yaitu: Al-Hamid, Al-Idrus, Al-Qodri, Al-Habsyi, Bil 

Faqih, Al-Mahdali, Bin syihab. 

Beberapa literature yang dijelaskan di atas, secara garis besar mempunyai 

relevansi dengan research ini. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan terhadap fokus 

pembahasannya jika dibandingkan dengan research ini. Jika dilihat dari fokus 

penelitian di atas tidak ada yang secara detail menjelaskan asal-usul marga keturunan 

Arab dan kontribusinya dalam proses Islamisasi di Makassar. Begitupun dengan judul 

dan metode yang akan digunakan peneliti. Oleh karena itu, penelitian mengenai 

“Kontribusi Keturunan Arab dalam Proses Islamisasi Makassar” sangat penting untuk 

dilaksanakan. 

E. Tinjauan Teoritis 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kontribusi keturunan Arab 

dalam proses Islamisasi Makassar. Oleh karena itu untuk memaparkan hal tersebut, 

maka tentu membutuhkan kerangka teoritis guna dijadikan sebagai rujukan dalam 

menganalisis dan menginterpretasikan hasil research ini. 
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Para pedagang Arab Hadramaut merupakan orang-orang pertama yang 

melakukan penyebaran Islam di Indonesia. Orang Arab Hadramaut telah datang ke 

Nusantara sejak abad pertama Hijriyah (tujuh miladiyah), untuk mencari rezeki 

karena kondisi iklim Negeri Arab dan kondisi hidup yang sulit. Dalam waktu yang 

sangat singkat, orang Arab Hadramaut berbuah menjadi da’i Islam dan menyebar 

keseluruh penjuru dunia yang mereka singgahi, melakukan dakwah dengan lisan 

maupun dengan perbuatan. Perjalanan mereka sampai ke pesisir pantai Timur Afrika, 

India serta Indonesia.15 

Pengaruh orang Arab semakin intensif pada abad ke-19, ketika jumlah mereka 

meningkat. orang-orang Arab tersebut mendirikian perkampungan di jalur 

perdagangan di wilayah Nusantara. Perkampungan pertama yang mereka dirikan di 

Aceh, kemudian berpindah ke Palembang, Pontianak, Batavia dan pusat-pusat 

perdagangan penting di Jawa, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Surabaya, dan Madura.16 

Beberapa faktor yang memfasilitasi kaum sayyid Hadramaut bermukim di 

Samudera Hindia dan mempermudah mereka menduduki status sosial sebagai 

berikut: Satu, jaringan perdagangan sehingga mereka mudah untuk bepergian. dua, 

hubungan intelektual dengan jaringan ulama menjadikan mereka bagian dari 

komunitas Internasional, sehingga keulamaan mereka mudah terkenal. Hal ini 

dikarenakan mereka menganut Madzhab Syafi’i yang banyak dianut di pesisir Hindia. 

Tiga, Penguasaan bahasa dan sastera Arab mendapat penghormatan dari penguasa. 

                                                           
15Adil Muhyi Al Din Alusi, Al-Arubah Wa Islam Fi Januubi Syarqi Asia (Al-Hind Wa 

Induwnisiyah), Terj. Salim Basyaraahil, Arab Islam di Indonesia dan India, (Jakarta: Gema Insani 
Press, 1992), h. 20 

16Jajat Burhanuddin, Ulama dan Kekuasaan Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah 
Indonesia, (Jakarta: Mizan, 2012), h. 101 
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Empat, karakter cosmopolitan dari lokalitas tempat berimigrasi memudahkan mereka 

untuk bersinergi dengan masyarakat tanpa label orang asing.17 

Menurut A.H Jhons Faktor penyebab Islam mudah diterima yaitu Islam 

tersebar melalui pendekatan unsur-unsur lokalitas dalam istilah Islam disebut titik- 

persamaan antara budaya dan kepercayaan masyarakat Sulawesi Selatan dengan 

konsep Islam.18 

Ada tiga hal yang oleh Snouck Hurgronje harus dibedakan dalam proses 

Islamisasi sebagai berikut: Satu, datangnya Islam, Dua, Pendudukan orang Islam, 

Tiga, Pembangunan kerajaan yang bercorak Islam.19 Begitupun dengan Noorduyn 

dalam teorinya yang mengatakan bahwa ada tiga tahap proses Islamisasi sebagai 

berikut: Kedatangan, penerimaan, dan perkembangan.20 

Proses akulturasi muncul berbagai macam sikap kebudayaan yang 

ditampakkan sebagaimana yang pendapat Sartono. Adapaun varian-varian 

kebudayaan itu adalah sebagai berikut: Pertama, Rejection atau penolakan. Kedua, 

Negotiation atau negosiasi. Ketiga, Reception atau penerimaan penuh. Berbagai 

macam sikap ini dilatar belakangi oleh karakter dan dasar atau prinsip dua 

kebudayaan yang berakulturisasi.21 

                                                           
17L.W.C. Van Den Berg, Orang Arab di Nusantara, (Jakarta: Komunitas Bambu,2010), h. 

xxxi-xxxii 
18A.H. Jhons, Sufism As A Category In Indonesian Literature An History, JSEAH,2,II, (1961), 

h. 10-23 
19C. Snouck Hurgronje, Muhammadanism: Lectures On Its Origin, Its Religios and Political 

Growth, and Its Present state, ( New York: G.P. Putnam’s Sons,1916), h. 53 
20J. Noorduyn, De Islamisering Van Makassar, Terj. S. Gunawan, Islamisasi Makassar, 

(Jakarta: Bhratara, 1972), h. 10 
21Sartono Kartodirjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Ilmu Sejarah, (Cet, 1; 

Jakarta: Gramedia,1992), h. 160 
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Ibnu Khaldun dalam teori perubahannya mengungkapkan bahwa ada dua 

bentuk organisasi sosial yang yang berlawanan yaitu nomaden dan menetap. Dia 

menerangkan tentang orang badui yang menumbangkan beberapa peradaban di 

Afrika.22 Disamping itu, ada teori jaringan yaitu fokus perhatiaannya pada mikro dan 

makro struktur sosial. Maksudnya adalah actor boleh saja orang-perorang ataupun 

kelompok. Hubungan dalam tingkat sturktur sosial bisa skala luas atau kecil. Relasi 

ini berdasarkan gagasan masing-masing actor yang memiliki akses berbeda dengan 

sumber daya yang bernilai dalam hal ini  kekayaan, informasi dan kekuasaan.23 

  

                                                           
22Robert H. Lauer, Perspektif tentang Perubahan Sosial, ( Jakarta: Bina Aksara,1977), h. 44 
23Douglas J. Goddman & George Ritzar, Modern Sosiological Theory 6 Th Edition, ( Teori 

Sosiologi Modern, Edisi ke-6), Jakarta: Kencana,2007,h. 383 
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Berdasarkan kerangka teoritis di atas, maka kontribusi keturunan arab dalam 

proses islamisasi Makassar dapat diilustrasikan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Keturunan Arab 

Sayyid/Habib Non Sayyid/Masyaikh 

Assaggaf, Al-Habsyi, 

Syihab, Al Aidid 
Basalamah, Al Amudi 

Proselitisasi, Konvergensi 

dan Propagasi 

Kontriubsi Keturunan Arab 

dalam Proses Islamisasi 

Makassar 
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F. Metodologi Penelitian 

 1. Jenis Penelitian 

Riset ini adalah riset sejarah dan dalam proses pengumpulan datanya melalui 

penelitian pustaka (Library Research) yaitu research yang dilakukan dengan 

menggunakan referensi yang memiliki keterkaitan dengan persoalan yang akan 

diteliti. Riset ini juga tidak hanya bersifat naratif, akan tetapi menjelaskan kejadian 

masa lalu dengan cara analitis. Disamping itu referensi dari penelitian terdahulu 

dalam hal ini buku-buku atau jurnal yang berkaitan dengan judul tesis ini. dalam 

research ini pula akan menggunakan data lapangan sebagai data tambahan dari 

sejumlah keturunan arab yang telah bermukim di Makassar yang berkaitan dengan 

keturunan Arab dalam proses Islamisasi di Makassar baik itu secara individu maupun 

melalui komunitas masyarakat tertentu secara deskriptif. 

Tesis ini mengangkat judul “Kontribusi Keturunan Arab dalam Proses 

Islamisasi Makassar. Proses islamisasi di Makassar telah terjadi beberapa abad yang 

lalu dan peristiwa ini tentu tidak di alami oleh penulis. Oleh karena itu, research ini 

berfokus pada kajian pustaka. Data pustaka yang dimaksud adalah data primer dan 

sekunder. Adapun data primer tersebut adalah  

a. lontarak sukkuna wajo  

Naskah ini terdiri 485 halaman yang terdiri dari 21 jilid milik Datu Sangaji 

merupakan koleksi museum Simettempola Sengkang dan dapat dilihat di badan 

perpusatakaan dan arsip daerah provinsi Sulawesi Selatan. Adapun naskah ini berisi 

antara lain proses islamisasi kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. 
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b. Islamisasi Makassar 

Merupakan buku karangan Noorduyn dalam karangannya ini ia memaparkan 

kedatangan islam di ke Makassar juga bagaimana masuknya Islam di Makassar. 

c. Orang Arab di Nusantara  

Judul asli dari buku ini yaitu Le Hadhramout et Les Colonies Arabes Dans 

I’Archipel Indien yang dicetak pada tahun 1886 harvard university. Buku karangan 

L.W.C. Van Den Berg ini terdiri dari dua bagian. Adapun bagian pertama terdiri atas 

empat bab sedangkan bagian kedua terdiri atas delapan bab. 

d. Syamsu al- Zahirah Fi Nasab Ahlu al- Bait Min Bani Alawi 

Kitab ini ditulis oleh Abdurraman bin Muhammad Al-Masyhur dan telah di 

tahqiq oleh Muhammad Dhiya’ Syahab dan dicetakpada tahun 1984 kitab ini 

menjelaskan tentang silsilah nasab bani Alawiyyin. 

e. Sejarah, Silsilah dan Gelar Keturunan Nabi Muhammad saw di Indonesia, 

Singapura, Malaysia, timur Tengah, India dan Afrika 

Buku ini dikarang oleh Idrus Alwi al-Masyhur dan dicetak 4 kali sejak pada 

2002 -2013. 

f. 17 Habaib Berpengaruh di Indonesia karya Abdul Qadir Umar Mauladdawilah yang 

diterbitkan Pustaka Bayan tahun 2010. Adapun tulisan ini membahas tentng metode 

dakwah dan pengaruh Ulama Alawiyyin di Indonesia dan juga berisi tentang 

komentar para ahli sejarah peranan Alawiyyin di Asia Tenggara 

g. Syamzan Syukur, Rekonstruksi Teori Islamisasi di Nusantara: Diskursus Para 

Sejarawan dan Antropolog dalam karya tulis ini yang beliau seminarkan dalam 

forum internasional membuat satu pengembangan teori islamisasi sehingga 

berkembang di Indonesia dan Sulawesi Selatan. 
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Kemudian yang kami maksud dalam data sekunder yaitu buku atau karya tulis 

ilmiah lain yang memiliki relevansi dengan kajian ini. 

2. Pendekatan Penelitian 

Proses pelaksanaan riset ini, penulis memakai beberapa pendekatan yaitu 

sebagai berikut: 

a. Historis 

Pendekatan ini (Historis), melihat suatu fakta dari sisi waktu (zaman), tempat 

(makan), tokoh, serta konteks yang menjadi latar belakang suatu peristiwa/kejadian. 

Hal ini juga dapat dilakukan guna menyajikan data yang lebih terfokus. Adapun 

dalam pendekatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer dan data 

sekunder. 

b. Sosiologis-Antropologis 

Sisi sosiologis, pendekatan ini dalam kajian sejarah memiliki tujuan untuk 

memahami arti subyektif dari sisi laku sosial dan Bukan hanya menelisik makna 

obyektifnya sebagaiamana yang di jelaskan weber. Dari segi ini maka akan terlihat 

fungsi sosiologi untuk mengarahkan peneliti sejarah pada satu pencarian makna yang 

dituju melalui tindakan individual berkaitan dengan peristiwa kolektif sehingga 

pengetahuan teoritislah yang akan membimbing sejarawan untuk menemukan motif-

motif dalam suatu tindakan atau peristiwa.24 

Beberapa karya-karya sejarah sosial yang cukup identic dengan pergerakan 

sosial contohnya; gerakan kebangsaan, gerakan, gerakan ideology atau politik, begitu 

juga gerakan keagamaan. Peristiwa seperti ini biasa digunakan pendekatan 

                                                           
24Dudung Abdurahman, Metodologi Penelitian sejarah Islam, (Yogyakarta: Ombak,2011), h. 

12 
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behavioral. Dalam hal ini menonjolkan actor yang memimpin suatu gerakan dan 

masyarakat yang dipimpinnya serta interpretasi atas situasi pada zamannya. 

Disamping itu, pola gerakan dijadikan focus utama termasuk hal-hal yang berkaitan 

dengan gerakan sosial tertentu.25 Pendekatan ini juga dimaksudkan untuk mengkaji 

kontribusi keturunan Arab dalam proses islamisasi di Sulawesi Selatan. 

Adapun dalam sisi antropologis, research ini mengarah pada proses Islamisasi 

yang dilakukan oleh keturunan Arab di Sulawesi Selatan yang mengalami 

perkembangannya dengan pengaruh kultur/kebudayaan local setempat. Ilmu 

antropologi memiliki klasifikasi tersendiri antara lain sebagai berikut: antropologi 

sosial, antropologi politik dan antropologi budaya. Dalam research ini yaitu 

antropologi budaya dan fungsinya dalam pengkajian sejarah. Relasi antropolgi 

budaya dan sejarah begitu jelas karena keduanya menjadikan manusia sebagai obyek 

kajiannya. 

c. Politik dan Ekonomi 

Jika menelaah karya sejarah konvensional, maka akan ditemukan bahwa 

sejarah identic dengan politik. Hal ini karena melalui karya sejarah semacam ini dapat 

diketahui proses perkembangan sejarah yang ditentukan oleh kejadian politik, 

diplomasi dan tindakan tokoh-tokoh politik. Dari proses perpolitikan biasanya proses 

kepemimpinan dianggap sebagai satu factor penentu yang dijadikan sebagai tolak 

ukur. Hal ini urgen untuk diketahui bagaimana klasifikasi kepemimpinan. 

Max Weber secara umum telah membagi tiga jenis otoritas kepemimpinan 

sebagaimana yang dikutip oleh Kartodirdjo dalam tulisannya sebagai berikut: 

                                                           
25Jr. Robert f. Berkhoper, Behavioral Approoch To Historical Analysis, (New York: The Free 

Press, 1997) h. 66-74 
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pertama, otoritas Kharismatik. Hal ini berdasar pada pengaruh dan kewibawaan 

pribadi. Kedua, otoritas tradisional. Hal ini berdasarkan pewarisan. Ketiga, otoritas 

legal-rasional berdasarkan jabatan serta kemampuan.26 

d. Pendidikan dan Keagamaan 

Agama dapat dimaknai defenisinya secara subtantif, fungsional, dan simbolik. 

Defenisi agama dari sisi subtantif berarti melihat esensi yang sering dimaknai sebagai 

suatu kepercayaan. Oleh karena itu memaknai keagamaan masyarakat itu 

berlandaskan tingkat ortodoksi dan ritual keagamaan, bahkan berpusat pada satu 

bentuk tradisional agama tertentu. Disamping itu, defenisi secara fungsional agama 

dilihat dari sisi peranannya. 

Fungsi peranan yang dimaksud adalah untuk mengidentifikasi dan 

mengklasifikasi fenomena agama. Kemudian defenisi agama secara simbolik yaitu 

benda atau sesuatu hal yang mengingatkan seseorang yang dianggap penting dalam 

agama. Simbol dapat berupa obyek, tingkah laku, mitos, legenda dan sebagainya.27 

Pendekatan keagamaan digunakan untuk mengungkap fakta keagamaan yang terjadi 

dimasa lampau yang berkaitan dengan judul tesis ini. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Tujuan dari riset ini yaitu menjelaskan kejadian atau peristiwa masa lalu. Oleh 

karena itu, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode sejarah. Metode 

ini memiliki empat tahapan yaitu sebagai berikut: 
 

                                                           
26Sartono Kartodirdjo, Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu 

Alternatif, Jakarta: PT. Gramedia1982), h. 150. 
27Djamari, Agama dalam Perspektif Sosiologi, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1988), h. 15-17. 
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a. Heuiristik 

Heuristik adalah suatu cara untuk mengumpulkan data. Penentuan sumber 

data ini berdasar pada skill peneliti dalam pencarian atau penelusuran data yang 

diperlukan. Berlandaskan data yang ditemukan ini memiliki relasi dengan judul tesis 

yaitu “Kontribusi Keturunan Arab dalam Proses Islamisasi Makassar”. Adapun 

dalam research ini sumber data diperoleh peneliti melalui dua sumber sebagai berikut: 

Pertama, Data kepustakaan (Library research). Data ini diperoleh dengan 

menggunakan dua cara yaitu: 

1. Kutipan Langsung 

Yaitu mengambil satu pendapat tanpa merubah teks asli dari pendapat 

tersebut.  

2. Kutipan tidak langsung 

Yaitu, yaitu mengambil suatu pendapat dengan merubah redaksi kalimat 

sesuai dengan bahasa yang digunakan peneliti. 

b. Kritik Sumber 

Setelah menemukan dan memperoleh sumber data, maka hal yang akan 

dilakukan adalah kritik sumber. Kritik sumber atau biasa diartikan filterisasi atau 

proses penyaringan sumber data guna menentukan orisinilitas dan kredibilitas dalam 

hal ini keaslian dan tinkat kebenaran sumber data sejarah. 

c. Interpretasi 

Interpretasi merupakan tahapan ketiga dari metode sejarah. Interpretasi atau 

analisis fakta sejarah. Analisis sendiri bermakna menguraikan, dari sisi terminology 
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hal ini berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan. Akan tetapi keduanya 

dianggap sebagai metode utama dalam interpretasi menurut Kuntowijoyo.28 

Upaya interpretasi ini untuk membandingkan data yang berkaitan dengan 

fakta yang diperoleh lalu menetapkan suatu kesimpulan. Tahap ini peneliti dituntut 

untuk cermat dan obyektif. Dalam tahapan ini digunakan metode yaitu 

1. Annalisis induktif, analisis ini dimulai dari fakta khusus kemudian menetapkan 

kesimpulan umum 

2. Analisis Deduktif, analisis ini dimulai dari teori umum untuk memaparkan 

kejadian khusus 

3. Analisis Komparatif, analisis ini dilakukan dengan membandingkan sumber data 

atau pendapat para ahli untuk menetapkan satu kesimpulan. 

d. Historiografi 

Metode ini merupakan langkah terakhir dalam rangkaian penelitian sejarah. 

Historiografi adalah laporan hasil penelitian sejarah setelah melakukan tiga tahapan 

metode sebelumnya. Dalam tahap inilah peneliti menuliskan hasil dan kesimpulan 

penelitiannya dengan ceritera sejarah. 

 G. Tujuan dan Manfaaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dari beberapa permasalahan yang telah dijelaskan, maka penulisan research 

ini yaitu sebagai berikut: 

a.  Mengetahui asal-usul keturunan Arab di Makassar. 

b.  Mengetahui eksistensi keturunan Arab di Makassar. 

                                                           
28Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Seajarah, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya,1995), h. 

100 



24 
 

 
 

c. Mengetahui kontribusi keturunan Arab dalam proses Islamisasi di Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

Di antara kegunaan research dalam tulisan ini antara lain sebagai berikut: 

a. Hasil dari penelitian ini dapat mengupgrade kekayaan intelektual khususnya pada 

konsentrasi sejarah dan peradaban Islam, serta dapat diambil manfaatnya guna 

pengembangan penelitian sejarah selanjutnya dan sebagai tambahan reference bagi 

akademisi yang focus dan konsen terhadap sejarah dan peradaban Islam 

b. Kegunaan praktis, yaitu penulis berharap dari hasil research ini dapat memberikan 

manfaat dalam menjaga dan melestarikan peninggalan para pendahulu sekurang-

kurangnya mengetahui perjuangan para leluhur. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Makassar dan Sekitarnya 

Kota Makassar merupakan kota yang memiliki sejarah panjang hingga 

terbentuk seperti sekarang. Awalnya, Kota Makassar merupakan wilayah Kerajaan 

Makassar, nama lain Kerajaan Gowa. Nama Makassar baru diketahui pada abad ke-

14, yang tercantum dalam Desawarnana Pupuh XIV. Disebutkan bahwa daerah di 

sebelah timur Jawa yang dikuasai Majapahit pada pertengahan abad ke-14 meliputi: 

“Bantayan, Luwuk, Makasar, Buton, Banggawi, Salayar.....”.1 

Pada masa pemerintahan Raja Gowa IX Karaeng Tumapa’risi Kallonna 

(1512- 1548), Kerajaan Gowa dikenal sebagai sebuah kekuatan politik dan pelabuhan 

perdagangan yang besar, yakni Gowa-Tallo. Dalam catatan perjalanan Tome Pires 

yang berjudul Suma Oriental of Tome Pires, di tahun 1513 mengatakan bahwa orang 

Makassar telah melakukan perdagangan dengan Malaka, Jawa, Borneo, Siam dan 

semua tempat antara Pahang dan Siam.2 

Kerajaan Gowa pada tahun 1528 membentuk satu kekuasaan dengan Kerajaan 

Tallo yang berada di sebelah Utara Benteng Somba Opu, ibukota Kerajaan Gowa. 

Persekutuan ini disebut rua karaeng na se’re ri ata yang berarti “dua penguasa satu 

rakyat”. Dalam konteks sekarang, Kota Makassar berada di antara pusat Kerajaan 

Tallo di sebelah utara dan pusat Kerajaan Gowa di sebelah selatan. 

                                                           
1Slamet mulyana, Nagarakretagama dan Tafsir Sejarahnya, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 

1979), h. 146 
2Armando Cortaseo, The Suma Oriental of Tome Pires . An Account of The East, from The 

Red Sea to Japan, Written in Malacca and India in 1512 -1515, (Kraus Reprint Limited. 
Nendeln/Liechtenstein, 1944), h. 226 
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Pada masa pemerintahan Karaeng Tumapa’risi Kallonna, nama Makassar 

mulai dikenal dalam sejarah. Beberapa hal penting yang dilakukan raja ini 

diantaranya; mengubah daerah Makassar dari sebuah konfederasi antarkomunitas 

menjadi sebuah negara kesatuan Gowa.1 Menyusun sebuah kitab hukum dan cara 

mengumumkan perang; Kerajaan Gowa untuk pertama kalinya menjalankan bisnis 

yang cukup substansial dengan pedagang-pedagang asing, sehingga di Kerajaan 

Gowa dikenal kata Syahbandar atau penguasa pelabuhan yang berasal dari Persia. 

Ketenaran ini diperkuat pula oleh pelancong Portugis bernama Antonio Paiva yang 

memindahkan kapalnya ke selatan dari pelabuhan Siang pada tahun 1544 menuju 

“Gowa yang besar tempat kapal-kapal lebih terlindungi dari terpaan angin”. Raja ini 

pula yang pertama kali didatangi oleh orang-orang Portugis.2 

Sejak itu, Kerajaan Gowa di masa pemerintahan Tumapa’risi Kallonna 

berkembang menjadi kerajaan maritim. Armada niaganya berada di sepanjang pantai 

antara muara Sungai Jenebarang dan muara Sungai Tallo di sebelah utara yang 

disebut Maccini Sombala’. Pelabuhan ini dikenal sebagai pelabuhan bebas kerajaan 

kembar Gowa-Tallo (Makassar).3 

Menurut Reid, salah satu faktor yang turut membantu Gowa dalam persaingan 

menarik patronase (dukungan) saudagar-saudagar Melayu adalah peran Portugis 

dalam mengkristenkan penguasa Siang, yang mengakibatkan para pedagang Melayu 

yang Muslim, yang sebelumnya menetap di Kerajaan Siang mencari tempat lain. 

                                                           
1Leonard Y. Andaya, Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke -17, 

(Makassar: Inninnawa, 2004), h. 31 
2Anthony Reid, Sejarah Modern Awal Asia Tenggara, (Jakarta: LP3ES, 2004), h. 150 
3Mattulada, Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah 1510 -1700, (Ujung 

Pandang: Hasanuddin University Press, 1991), h. 11. 
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Faktor lain berkembangnya Makassar ialah diberinya “jaminan kebebasan” bagi 

pedagang Melayu untuk menetap di Makassar. 

Di akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17, Makassar telah menjadi pusat 

perniagaan beberapa negara Eropa dan Cina. Pada masa pemerintahan Tunipalangga 

Ulaweng Raja Gowa ke X (1546-1565), pedagang Portugis telah meningkatkan 

hubungan dagang dengan Makassar dan mendirikan perwakilan dagangnya. Bahkan 

bangsa Portgis telah menetap di Makassar sejak tahun 1532. Jika sebelumnya di 

Makassar hanya ada perwakilan dagang Portugis, selanjutnya terdapat perwakilan 

dagang Inggris tahun 1613, Spanyol tahun 1615, Denmark tahun 1618 dan Cina tahun 

1619.4 

Pesatnya kemajuan Kerajaan Makassar yang melakukan perdagangan rempah 

dengan pedagang Inggris dan pedagang Portugis, menimbulkan kebencian bagi 

Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC). Perusahaan dagang Belanda itu, ingin 

menguasai perdagangan di Makassar dan tidak menginginkan pedagang dari negara 

lain berada di Makassar.5 Namun, keinginan ini mendapat perlawanan keras dari Raja 

Gowa ke XIV Sultan Alauddin (1593-1639). 

Pada tanggal 21 Desember 1666 Cornelis Janszoon Speelman menyatakan 

perang terhadap Kerajaan Gowa. Perang berlangsung hingga tanggal 18 Nopember 

1667, dengan menyerahnya Kerajaan Gowa kepada Belanda. Sultan Hasanuddin 

sebagai Raja Gowa waktu itu dipaksa melakukan perjanjian dengan pihak Belanda 

yang disebut Perjanjian Bungaya. Salah satu butir perjanjian adalah menghancurkan 

seluruh benteng pertahanan Kerajaan Gowa kecuali Benteng Ujung Pandang dan 

                                                           
4Anthony Reid, Sejarah Modern Awal Asia Tenggara, (Jakarta: LP3ES, 2004), h. 151 
5Lihat Edward L. Poelinggomang, Makassar Abad XIX. Studi Tentang Kebijakan 

Perdagangan Maritim, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002) 
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menyerahkan benteng tersebut berikut perkampungan dan lingkungannya kepada 

VOC. Setelah perang ini, hegemoni Makassar dalam dunia perdagangan maritim 

akhirnya menurun drastis karena pusat pelabuhan dikuasai oleh VOC. 

Speelman, sebagai penguasa Makassar yang baru, memilih wilayah Benteng 

Ujung Pandang dan daerah sekitarnya sebagai pusat pemukiman baru. Pemilihan 

didasarkan pada keadaan alam, letak yang strategis, dan sangat cocok untuk dijadikan 

pelabuhan dibanding benteng-benteng lainnya. Benteng ini diubah namanya menjadi 

“Rotterdam”, yang mengacu pada tempat kelahiran Speelman. 

Benteng Rotterdam kemudian digunakan sebagai markas tentara dan kantor 

perwakilan VOC di wilayah nusantara bagian Timur. Speelman menata Makassar 

menjadi empat elemen:6 

Pertama, pusat pemerintahan yang berada di Benteng Rotterdam. Di dalam 

benteng terdiri dari tembok-tembok batu yang besar, dengan pembagian ruang, blok-

blok dan pintu gerbang. Sekitar benteng menjadi lingkungan pemukiman orang 

Belanda yang eksklusif. Pejabat, pegawai pemerintah dan tentara VOC umumnya 

bermukim dalam Benteng dan wilayah sekitarnya. 

Kedua, tumbuh dan berkembang pemukiman di sebelah timur laut Benteng 

Rotterdam. Lokasi ini disebut “perkampungan pedagang dengan perumahan bagi 

orang-orang asing dan pendatang” atau dikenal dengan Negory Vlaardingen. 

Penghuni kawasan ini adalah pedagang yang berasal dari Eropa, orang Tionghoa dan 

penduduk asli yang beragama Kristen. 

                                                           
6Yulianto Sumalyo, “Ujung Pandang Perkembangan Kota dan Arsitektur Pada Akhir Abad 

17 Hingga Awal Abad 20”, dalam Henri Chambert-Loir dan Hasan Muarif Ambary, (Panggung 
Sejarah: Persembahan kepada Prof. Dr. Denys Lombard, Ecole Francaise d’extreme-Orient, Pusat 
Penelitian Arkeologi Nasional, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), h. 303-306 
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Ketiga, yang ikut membentuk struktur dan tata ruang permukiman dalam 

pusat wilayah Kota Makassar adalah Kampong Melayu yaitu kampung yang terdapat 

di sebelah utara Vlaardingen. Nama Kampong Melayu melekat dari suku asal 

penghuninya yaitu orang-orang Melayu. 

Keempat, yakni Kampong Beru atau Kampung Baru, terletak di bagian selatan 

Benteng Rotterdam, berada di dekat pantai. Di daerah ini berdiam orang-orang dari 

Asia serta para bekas budak beragama Kristen yang bekerja sama dengan Belanda. 

Mereka ini dikenal dengan istilah Mardijkers (sebutan umum untuk bekas budak dari 

Asia dan Afrikayang dimerdekakan). 

Penataan Kota Makassar yang dilakukan oleh Speelman, berkembang hingga 

menjadi kota metropolitan seperti sekarang. Dengan demikian keberadaan sebuah 

kota tidak lepas dari sejarah awal perkembangannya dan segala proses yang 

dilaluinya. Menurut Mumford, perkembangan kota sangat berkaitan dengan fungsi 

waktu, sehingga aspek hitoris memegang peran penting dalam membentuk morfologi 

kota. Selain aspek historis, terdapat pula aspek fisik, aspek perencanaan kota, 

ekonomi, politik dan aspek sosial budaya masyarakat yang turut membentuk wajah 

kota.7 

B. Kondisi Kepercayaan, Sosial, dan Budaya Makassar 

Jauh sebelum datangnya agama Islam, pranata keagamaan atau sistem 

kepercayaan masyarakat Sulawesi Selatan telah cukup mapan. Masyarakat Sulawesi 

Selatan telah menganut kepercayaan yang ajarannya lebih menekankan pada aspek 

                                                           
7Arsmunandar, Re-Identitas Kota lama Makassar, (Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu 

Budaya, Vol. 15, No. 1, 2020), h. 3-4 
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keruhanian,8 Sistem kepercayaan masyarakat Sulawesi Selatan adalah kepercayaan 

tradisional yang mempercayai akan adanya sosok dewa yang tunggal (Dewata 

Sewwae). 

Sistem kepercayaan Sulawesi Selatan kuno disebut dengan sistem 

kepercayaan attorioloang, yang secara harfiah berarti-anutan leluhur. Kepercayaan 

ini selama berabad-abad menjiwai dan dipegang teguh oleh masyarakat sebagai 

pedoman hidup, dan hingga kini masih terasa pengaruhnya. Pendiri agama asli 

Sulawesi Selatan ini tidak dikenal, namun attorioloang berkembang menjadi sistem 

kepercayaan yang inhern dengan budaya masyarakat Sulsel. Tidak jarang, 

attorioloang digunakan sebagai agama masa lampau atau agama yang sudah kuno 

dan kemudian melegitimasi agama baru (Islam) sebagai agama modern.9 

Sistem religi Bugis-Makassar pra Islam sejatinya bersifat pribumi, meski 

memiliki beberapa persamaan dengan konsep religi India, baik Hindu maupun 

Buddha. Namun, secara umum dapat dikatakan, bahwa sistem kepercayaan Sulawesi 

Sealatan kuno adalah sistem kepercayaan yang khas pribumi, baik secara konseptual 

keyakinan teologis dan kosmologis hingga pada praktek ritual religi dalam upacara 

keagamaan. Selain pemujaan terhadap Tuhan, pemujaan terhadap roh nenek moyang 

juga berkembang di sebagian kalangan masyarakat.  

Hal ini ditandai dengan adanya pemeliharaan tempat–tempat keramat yang 

telah dikenal oleh masyarakat Bugis-Makassar sejak lama. Sebelum datangnya agama 

Islam, orang Bugis Makassar mempercayai adanya tokoh-tokoh dewa, roh nenek 

                                                           
8Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam di Sulawesi Selatan, (Makassar: 

Lamacca Press, 2003), h. 35 
9Halilintar Latif, Kepercayaan Orang Bugis di Sulawesi Selatan: Sebuah Kajian Antropologi 

Budaya Makassar, (Disertasi Universiats hasanuddin, 2005), h. 15.  
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moyang, serta makhluk gaib lainnya. Kesemuanya itu dipercayai memberikan 

pengaruh bagi kehidupan mereka. Keyakinan tersebut kemudian berkembang menjadi 

sistem ritual berkenaan dengan pemujaan kepada sosok-sosok suci yang diyakini 

bersifat adi-duniawi tersebut. 10 

Pada intinya masyarakat Bugis Makassar kuno percaya bahwa dunia terdiri 

atas dua aspek, yaitu alam yang tampak (nyata) dan alam yang tidak tampak (gaib). 

Dunia yang tak tampak adalah dunia yang berada di luar jangkauan panca indera. 

Dalam keyakinan mereka bahwa di dalam dunia itu terdapat makhluk dan kekuatan 

alam yang tidak dapat dikuasai oleh manusia secara biasa, melainkan dengan cara 

yang luar biasa.11 Kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus timbul dari 

kesadaran masyarakat animisme tentang jiwa yang menempati seluruh alam. 

Makhluk-makhluk halus ada yang bersahabat dengan manusia dan juga ada yang 

jahat. Makhluk halus yang jahat diistilahkan oleh Abu Hamid sebagai persona-

persona jahat, terdiri atas parakang, poppo, asupanting, dan tujua.  

Makhluk-makhluk halus tersebut sangat sangat ditakuti, karena bisa 

mendatangkan penyakit dan kematian. Pandangan nenek moyang orang Sulawesi 

Selatan terhadap semesta alam, pada dasarnya hampir sama di daerah lain. Fenomena 

tersebut antara lain dapat dilihat dalam mitos mereka mengenai pandangan kosmologi 

yang dapat dilihat dalam kepercayaan mereka bahwa alam ini terdiri atas tiga lapisan 

                                                           
10Sabara, Islam dalam Tradisi Masyarakat di Sulawesi Selatan, (Journal : MIMIKRI : 

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018), h. 54 
11Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas,  Sejarah Islam di Sulawesi Selatan, (Makassar: 

Lamacca Press, 2003), h. 35 
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banua, yaitu boting langi’ (dunia atas), kale lino (dunia tengah), dan paratiki atau 

pertiwi (dunia bawah).12 

Menghindari malapetaka tertentu, seperti penyakit menular, hama tanaman, 

kekeringan, dan sebagainya, mereka melakukan upacara pemujaan terhadap dewa. 

Pemujaan dipimpin oleh seorang tokoh yang mereka namakan Anrongguru 

(Makassar), anreguru (Bugis), annangguru (Mandar). Mereka juga mempercayai 

dewa-dewa bawahan yang disebut Puang Lohate. Tokoh tersebut bertugas untuk 

menggerakkan peristiwa alam. Dewa-dewa bawahan ini berada di semua tempat. 

Oleh karena itu, penyembahan dapat dilakukan di kampung sendiri, walau 

masyarakat mempercayai bahwa pusat dewa terdapat di Gunung Bawakaraeng.13 

Masyarakat Sulawesi Selatan Pra Islam juga percaya akan adanya kekuatan 

sakti pada benda-benda dan alam gaib. Aspek kepercayaan terhadap kekuatan gaib 

dan arwah nenek moyang dinyatakan dengan pemujaan terhadap 1) tempat dan 

benda- benda tertentu, 2) kuburan. Pemujaan terhadap tempat dan benda-benda, 

misalnya batu naparak (batu datar), pohon kayu besar, gunung sungai dan Possi 

Butta. Pemujaan terhadap kuburan-kuburan yang dipahami memiliki sejarah tertentu, 

yaitu kuburan orang yang berjasa membangun pemukiman dan memberi keselamatan, 

kuburan orang orang suci (ulama) dan wali. Kuburan tersebut dianggap keramat, 

sedangkan tempat dan benda-benda yang dipuja itu dianggap sakral.  

                                                           
12Halilintar Latif, Kepercayaan Orang Bugis di Sulawesi Selatan: Sebuah Kajian Antropologi 

Budaya Makassar, (Disertasi Universiats hasanuddin, 2005), h. 262-274 
13Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI – XVII), 9Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia. 2005), h. 49 
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Fungsi arwah nenek moyang dianggap selalu mengawasi, meliputi 

keturunannya dan memberi keselamatan di dunia dan di hari kemudian. Oleh karena 

itu, perlu diberi sesajian guna memelihara kesinambungan hubungan harmonis.14 

Pemujaan terhadap roh-roh halus juga dilakukan dengan menggunakan 

kemenyan/dupa yang dibakar, aroma dupa dipercaya sangat disukai oleh roh-roh 

halus tersebut.15 

Walaupun masyarakat Bugis-Makassar sudah sejak lama memeluk agama 

Islam, namun dalam kehidupan sehari-hari, sebagian dari mereka masih 

mempertahankan sisa-sisa keyakinan pra Islam. Keyakinan lama itu masih nampak, 

yakni dengan adanya pemeliharaan terhadap tempat-tempat yang dianggap keramat. 

Di samping kepercayaan terhadap dewa-dewa, masyarakat Sulawesi Selatan, juga 

percaya terhadap makhluk-makhluk halus yang hidup di tempat–tempat yang 

dikeramatkan. Karena itu, pemujaan terhadap roh nenek moyang, juga pernah 

berkembang. Hal ini ditandai dengan adanya pemeliharaan tempat–tempat keramat 

yang dikenal dengan nama saukang/gaukang. 

Kepercayaan masyarakat Sulawesi Selatan pra Islam, saukang dianggap sakti, 

keramat, dan memiliki kekuatan gaib. Saukang diletakkan di dekat batu, pohon, atau 

benda apa saja yang dianggap keramat.16 Saukang juga biasa ditempatkan di dekat 

suatu tempat yang dianggap sebagai pusat bumi (possi’ tana) atau pun kuburan orang 

tertentu yang diyakini memiliki kekeramatan. Selain itu, mereka juga percaya adanya 

                                                           
14Abu Hamid,  Syeikh Yusuf Seorang Ulama, Sufi, dan Pejuang, (Jakarta: yayasan Obor 

Indonesia. 1994), h. 47 
15Halilintar Latif, Kepercayaan Orang Bugis di Sulawesi Selatan: Sebuah Kajian Antropologi 

Budaya Makassar, (Disertasi Universiats hasanuddin, 2005), h. 39 
16Syamsuddin Arief,  Jaringan Pesantren di Sulawesi Selatan (1928-2005), (Jakarta: Badan 

Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2008), h. 65 
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kekuatan-kekuatan sakti pada benda-benda tertentu. Salah satu peninggalan 

prasejarah yang dimaksud ialah menhir, yakni berupa bangunan yang melambangkan 

arwah nenek moyang dan menjadi benda pujaan pada masa lampau. 

Bentuk-bentuk ritual dalam kepercayaan masyarakat Sulawesi Selatan pra 

Islam diantaranya adalah penyembahan terhadap sosok dewa matahari dan dewa 

bulan. Keduanya disembah pada saat matahari terbit dan terbenam. Dalam hal 

pemujaan terhadap dewa, masyarakat Sulawesi Selatan tidak memiliki tempat ibadah 

khusus. Upacara sembahyang atau upacara kurban dilakukan di tempat-tempat 

terbuka. Selain pemujaan terhadap dewa, masyarakat Sulawesi Selatan kuno juga 

memberikan pemujaan pada kalompoang (Makassar) atau arajang (Bugis). 

Pemujaan terhadap Arajang atau Kalompoang mengindikasikan bahwa 

mereka masih percaya pada kekuatan arwah leluhur (nenek moyang). Melalui 

kepercayaan pada arajang tersebut, diyakini para leluhur akan mendatangkan 

keselamatan bagi anak cucu yang masih hidup serta isi negeri seluruhnya. Melalaikan 

pemujaan terhadap kalompoang bagi mereka akan menimbulkan kutukan dari nenek 

moyang.17 Dengan demikian, posisi kalompoang tersebut sebagai mediator antara 

mereka dan nenek moyang, serta sebagai penyatu ikatan emosional dengan leluhur 

yang telah lama meninggal. 

Pemujaan terhadap kalompoang atau arajang tersebut ada kaitannya dengan 

kepercayaan terhadap arwah leluhur. Pemujaan terhadap arajang maka akan 

berkaitan dengan pemujaan terhadap gaukang, yaitu sebagai tempat sakral di mana 

ditempat tersebut ditemukannya arajang. Menurut Thomas Gibson, gaukang menjadi 

fokus simbolik bagi kesatuan kerajaan yang terpisah dari diri pribadi raja sendiri 

                                                           
17Syamsuddin Arief, Jaringan Pesantren di Sulawesi Selatan (1928-2005),…h. 64 
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Pemujaan terhadap gaukang memberikan sebuah identitas stabil bagi penguasa 

sekaligus memberikan vitalitas mistis bagi kekuasaan sang raja.18 Itu sebabnya 

gaukang menajdi sangat penting dalam sistem kepercayaan masyarakat Bugis-

Makassar kuno. 

C. Teori – teori Islamisasi 

1. Teori Arab (Makkah) 

Mufti kerajaan Johor Malaysia Sayed ‘Alwi bin Tahir al- Haddad mengatakan 

bahwa masuknya agama Islam ke Sumatera pada abad VII atau tahun 650 M. 

buktinya adalah seorang pedagang dari pelabuhan sirāf ateluk Persia yang bernama 

Sulaiman al- Sirāfi pernah mendatangi daerah Timur Jauh. Dia berkata bahwa ada 

orang-orang Islam di Sala (Sulawesi) kira-kira pada akhir abad ke II H. karena 

pedagang rempah dan wangi-wangian yang ada di Maluku menarik minat para 

pedagang muslim untuk dating ke Maluku dan wilayah yang berdekatan dengan 

Maluku.19 

Crawfurd sebagaimana yang dikemukakan Azyumardi Azra, Mengatakan 

bahwa Islam datang langsung dari Arab atau India Timur. Begitupun dengan Keyzer, 

Niemann serta De Hollander juga berpendapat bahwa Islam datang dari Mesir dan 

Hadramaut, hal ini karena kaum Muslimin Nusantara umumnya bermadzhab Syafi’i 

dan begitu juga dengan kaum Muslimin Hadramaut yang bermadzhab Syafi’i.20 

                                                           
18Thomas Gibson, The Sun Pursued the Moon: Symbolic Knowledge and Traditional Auhority 

among the Makassar. Diterjemahkan oleh Nurhady Sirimorok dengan Judul Kekuasaan, Raja, Syeikh, 
dan Ambtenaar. Pengetahuan Simbolik dan Kekuasaan Tradisional Makassar 1300-2000, (Makassar: 
Ininnawa, 2009), h. 227 

19A. Hasjmi, Sejarah Masuk dan Berkembangnnya Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Al- 
Maarif, 1981), h. 375. 

20Azyumardi Azra, Renaisans Islam Asia Tenggara Sejarah Wacana & Kekuasaan (Cet. I; 
Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), h. 31 Lihat Seminar Hamka ‘Sejarah Masukanya Islam ke 
Indonesia’ pada tahun 1962. Menurut Hamka Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab (Makkah), 
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Berdasarkan bukti-bukti tersebut para pendukung teori ini menyimpulkan 

bahwa Islam sudah ada di Indonesia sejak masa awal Islam mulai tersebar dan 

berkembang di Makkah, pada abad pertama Hijriah / ke 7 Masehi. 

2. Teori Gujarat 

Asal mula Islam di Nusantara adalah dari anak benua India, bukan berasal dari 

Persia dan Arab. Adapun sejarawan yang pertama kali mengemukakan teori ini 

adalah Pijnappel, ahli dari Universitas Leiden.21 Pijnappel mengemukakan dan 

mengaitkan asal mula Islam di Nusantara dengan wilayah Gujarat dan Malabar. 

Menurut pijnappel, orang-orang Arab bermazhab Syafi’i yang berimigrasi dan 

menetap diwilayah India sejak awal hijriah (abad ke- 7 M). Namun, yang 

menyebarkan Islam kenusantara bukan dari orang Arab langsung, melainkan 

pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia Timur termasuk 

Indonesia.22 

Snouck Hurgronje mengembangkan teori ini dan berpendapat bahwa begitu 

Islam berpijak kokoh di beberapa kota pelabuhan anak benua India, banyak diantara 

mereka yang tinggal di india sebagai pedagang. Setelah itu para pedagang India di 

Nusantara melakukan hubungan perdagangan sehingga terjadi asimilasi antara 

                                                                                                                                                                      
bukan dari India. Hamka, Masuk dan Berkembangnnya Agama Islam di Daerah Pesisir Sumatera 
Utara, dalam Risalah Seminar Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia ( Medan, Panitia Seminar 
Sedjarah Masuknya Islam ke Indonesia, 1963) h. 91 Lihat, Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur 
Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII ( Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 7 Hal 
ini dijelaskan pula oleh Crawfurd (1820), Keyzer (1859), Niemann (1861), De Hollander (1861), dan 
Veth (1878), Mereka mengatakan bahwa Islam datang dari Arab, Yakni Hadramaut atau Daerah Arab 
selatan, tepatnya Negara yaman. 

21G.W.J Drewes “New light on the coming islam to indonesia?” BKI, 124 (1968), hal. 439-
440 

22Adi sudirman, sejarah Lengkap Indonesia dari Era Klasik hingga Terkini (Cet. 1; 
Jogjakarta: DIVA Press, 2014), hal.147. 
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pedagang Nusantara dan India. Oleh karena itu, penyebar Islam pertama di Nusantara 

adalah pedagang India. 

Adapun sejarawan Belanda yang bernama Maquette, berkesimpulan bahwa 

tempat asal Islam di nusantara yaitu Gujarat.23 Hal ini berdasarkan hasil pengamatan 

bentuk batu nisan di kawasan Utara Sumatra daerah Pasai, batu nisan Sultan Malik 

as-Saleh, yang wafat pada tanggal 17 zulhijjah 831 H/ 27 september 1428 M. batu 

nisan tersebut sangat mirip dengan nisan yang ditemukan di makam Maulana Malik 

Ibrahim (w. 882 H/ 1419 M) di Gresik,  Jawa Timur.  

Hasil penelitian batu nisan yang ada di wilayah Utara Sumatra dan Jawa 

Timur tersebut memiliki bentuk yang sama dengan batu nisan yang terdapat di 

Cambay Gujarat. Dari hasil penemuan ini Maquette menyimpulkan bahwa batu nisan 

tersebut dibuat di Gujarat dan tidak hanya dijual dipasar lokal tetapi juga di impor ke 

kawasan lain termasuk Sumatra dan Jawa, dengan impor batu nisan dari Gujarat 

tersebut orang-orang Nusantara juga memeluk Islam. 

3. Teori Persia 

Agama Islam menurut teori ini masuk ke Indonesia pada abad ke 13 Masehi. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya catatan perjalanan Marcopolo pada tahun 

1292 M, batu nisan makam Sultan al-Māliku al-Sālih pada tahun 1297 M di 

Samudera Pasai, serta informasi dari Ibnu Batutah tahun 1345 M.24 

Adapun bukti lain yang dianggap dapat menguatkan teori ini adalah 

peringatan 10 Muharram atas terbunuhnya al-Husein cucu Rasulullah saw. Di 

                                                           
23J.P. Maquette, De Graftteene te pase en Grisse Vergeleken met Dergegelijke monumenten 

uit Hinduostan, TBK, 5454 (1912), h. 536. 
24Mahayuddin Hj. Yahya & Ahmad Jelani Halimi, Sejarah Islam (Cet. I; Pulau Penang: Fajar 

Bakti,1993), h. 559 
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Karbala, yang sangat dicintai oleh kelompok Syi’ah dan di daerah Sumatera Barat 

peringatan ini dinamakan upacara tabuik (Tabuk). Kemudian pembuatan bubur syuro 

di wilayah Jawa, serta ajaran tasawwuf yang dianut Syeikh Siti Jenar memiliki 

kesamaan dengan ajaran al- Hallaj dari Iran. 

4. Teori Bengal 

Berbagai teori dan kesimpulan yang diajukan oleh Moquette mendapatkan 

sanggahan keras dari Fatimi, yang berargumen bahwa keliru mengaitkan seluruh 

batunisan di Pasai, termasuk batu nisan al-Malik as-Saleh, dengan batu nisan di 

Gujarat. Menurutnya, bentuk dan gaya batu nisan Malik as-Saleh berbeda sepenuhnya 

dengan batu nisan yang terdapat di Gujarat dan batu-batu nisan lain yang ditemukan 

di Nusantara. Fatimi berpendapat, bentuk dan gaya batu nisan itu justru mirip 

denganbatu nisan yang terdapat di Bengal. Karena itu, seluruh batu nisan itu pastilah 

didatangkan dari daerah ini. Ini menjadi alasan utamanya untuk menyimpulkan 

bahwa Islam datang ke Nusantara adalah dari wilayah Bengal. Dalam kaitannya 

dengan “teori batu nisan” ini, Fatimi mengritik para ahli yang kelihatannya 

mengabaikan batu nisan Siti Fatimah (bertanggal 475/1082) yang ditemukan di 

Leran, Jawa Timur.25 

Sementara itu, Bernard H. M. Vlekke dalam bukunya Nusantara: A History of 

Indonesia, mengatakan bahwa nisan al-Malik al-Saleh selain mempunyai kesamaan 

dengan yang ada di Cambay, juga diimpor dari sana pula, karena Cambay merupakan 

pusat perdagangan Islam abad ke-13. Pendapat tersebut diperkuat dengan kenyataan 

                                                           
25Asfiati, Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia( Analisa Tentang Teori-teori yang 

Ada), Jurnal Tariqah Ilmiah Vol:1, Tahun 2014), h, 20 
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sejarah yang lain yaitu persamaan ajaran mistik Islam di Indonesia dengan yang 

berkembang di India.26 

Teori bahwa Islam berasal dari Benggali tentu saja bisa dipersoalkan lebih 

lanjut, misalnya berkenaan dengan adanya perbedaan mazhab yang dianut kaum 

Muslim Nusantara dan mazhab yang dianut oleh kaum Muslim Benggali. Tetapi 

terlepas dari masalah ini, teori Fatimi yang dikemukakannya dengan begitu 

bersemangat gagal meruntuhkan teori Moquette, karena sejumlah sarjana lain telah 

mengambil alih kesimpulannya; yang paling terkenal di antara mereka ini adalah R.A. 

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

D.G.E. Hall.27 

5. Teori Coromandel dan Malabar 

Teori Gujarat sebagai tempat asal Islam di Nusantara dipandang mempunyai 

kelemahan oleh Marisson. Alasannya, meskipun batu-batu nisan tersebut berasal dari 

Gujarat atau Bengal, bukan berarti Islam besal dari sana. Dikatakannya, ketika 

Islamisasi Samudra-Pasai yang raja pertamanya wafat 698 H/1297 M, Gujarat masih 

merupakan sebuah kerajaan bercorak Hindu. Baru pada satu tahun berikutnya, 

Cambay, Gujarat ditaklukkan oleh kekuasaan Muslim. Ini artinya, jika Islam di 

Indonesia disebarkan oleh orang-orang Gujarat pastilah Islam telah menjadi agama 

yang mapan sebelum tahun 698 H/1297 M. Atas dasar tersebut, Marisson 

menyimpulkan bahwa Islam di Indonesia bukan berasal dari Gujarat, tetapi dibawa 

para pendakwah Muslim dari pantai Cormandel pada akhir abad ke-13. 

                                                           
26Bernard H. M. Vlekke, Nusantara Sejarah Indonesia, cet. 4 (Jakarta: Kepustakaan Populer 
27Asfiati, Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia (Analisa Tentang Teori-teori yang 

Ada), Jurnal Tariqah Ilmiah Vol:1, Tahun 2014, h, 20 
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Pandangan Marisson tersebut mendukung pendapat yang dipegang oleh 

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

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

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

diikuti oleh mayoritas Muslim di Nusantara merupakan mazhab yang dominan di 

wilayah Coromandel dan Malabar. Menurut Arnold, para pedagang Muslim dari 

Coromandel dan Malabar mempunyai peranan penting dalam perdagangan antara 

India dan Nusantara. Kehadiran sejumlah besar padagang ini di pelabuhan-pelabuhan 

Indonesia tidak hanya berdagang, tetapi juga menyebarkan agama Islam kepada 

penduduk setempat.28 

6. Teori China 

Peranan orang China terhadap Islamisasi di Indonesia perlu mendapat 

perhatian khusus. Banyaknya unsur kebudayaan China dalam beberapa unsur 

kebudayaan Islam di Indonesia perlu mempertimbangkan peran orang-orang China 

dalam Islamisasi di Nusantara, karenanya ”teori China” dalam Islamisasi tidak bisa 

diabaikan. H.J. de Graaf, misalnya, telah menyunting beberapa literature Jawa klasik 

yang memperlihatkan peranan orang-orang China dalam pengembangan Islam di 

Indonesia. 

Tulisan-tulisan tersebut, disebutkan bahwa tokoh-tokoh besar semacam Sunan 

Ampel (Raden Rahmat/Bong Swi Hoo) dan Raja Demak (Raden Fatah/Jin Bun) 

merupakan orang-orang keturunan China. Pandangan ini juga didukung oleh salah 

seorang sejaraan Indonesia, Slamet Mulyana, dalam bukunya yang kontroversial, 

                                                           
28H. Husda, Islamisasi Nusantara (Analisis Terhadap Discursus Para Sejarawan), Jurnal 

Adabiyah, Vol,18, No.35, t.2017, h. 19-20 
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Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya negara-negara Islam di Nusantara. 

Denys Lombard juga telah memperlihatkan besarnya pengaruh China dalam berbagai 

aspek kehidupan bangsa Indonesia, seperti makanan, pakaian, bahasa, seni bangunan, 

dan sebagainya. Lombard mengulas semua ini dalam bukunya Nusa Jawa: Silang 

Budaya yang terdiri dari tiga jilid.29 

Proses Islamisasi yang terjadi di Nusantara telah menjadi perdebatan yang 

sangat panjang dan tak selesai untuk dibahas oleh para ahli (Sejarawan). Hal ini 

disebabkan karena pendekatan yang dilakukan oleh para ahli tersebut berbeda-beda 

dan sampai hari ini, para peneliti sejarah khususnya sejarah Islam, terus melakukan 

pengembangan terhadap teori-teori islamisasi di Nusantara yang telah ada sejak awal 

dan dianggap telah mapan. 

Satu diantara sekian banyak pengembangan teori-teori islamisasi yang telah 

ada yakni rekonstruksi teori islamisasi yang dilakukan oleh Dr. syamzan syukur 

sejarawan UIN alauddin Makassar dalam tulisannya yang berjudul “Rekonstruksi 

Teori Islamisasi di Nusantara”. Berdasarkan tulisan tersebut, dijelaskan bahwa ada 3 

teori islamisasi yakni:  

1. Teori Proselitisasi 

Teori Proselitisasi yang dimaksud pada pembahasan ini adalah teori Dalam 

kerangka ini, Islamisasi tentang kegiatan penyebaran Agama Islam. pada pembahasan 

ini akan merujuk pada teori islamisasi yang dikembangkan Hurgronje, bahwa ada tiga 

elemen proses islamisasi yang mesti dibedakan, yaitu; masuknya Islam, pendudukan 

Muslim dan pendirian kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Teori yang sama juga 

                                                           
29H. Husda, Islamisasi Nusantara (Analisis Terhadap Discursus Para Sejarawan), Jurnal 

Adabiyah, Vol,18, No.35, t.2017, h. 22 
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yaitu islamisasi dapat diartikan sebagai dikembangkan oleh Noorduyn, proses 

penyebaran agama Islam dari seseorang atau beberapa orang Islam atau diartikan 

sebagai sejak datangnya pertama kali, penerimaan dan penyebarannya berlanjut 

sampai sekarang. Berdasarkan teori di atas, maka kegiatan penyebaran Islam 

(proselitisasi) yang terjadi di Nusantara terdiri atas tiga tahapan, yaitu tahap pertama, 

kedatangan Islam (arrival), tahap kedua, penerimaan Islam (receive) dan tahap ketiga, 

pembentukan Kerajaan yang bercorak Islam atau Islam diterima sebagai agama 

kerajaan (kingdom).30 

2. Teori Konvergensi 

Konvergensi artinya menuju satu titik pertemuan. Dengan demikian yang 

dimaksud dengan teori konvergensi pada pembahasan ini adalah memadukan ajaran 

Islam dengan budaya-budaya lokal yang memiliki persamaan, sehingga hanya dengan 

pendekatan adaptasi, Islam diterima secara damai (penetration pacifique) dan dalam 

waktu yang relatif singkat. 

Menurut teori sebagian ahli, mengatakan bahwa faktor yang mengakibatkan 

Islam cepat diterima dan kemudian menjadi dominan ialah adanya “kesamaan” antara 

bentuk Islam yang pertama kali datang ke Nusantara dengan sifat mistik dan sinkretis 

kepercayaan nenek moyang setempat.  Oleh karena itu menurut teori ini, Islam 

tasawuf nyaris secara alami diterima. Bahkan ada teori yang menyatakan bahwa 

                                                           
30Syamzan Syukur, Rekonstruksi Teori Islamisasi di Nusantara: Diskursus Para Sejarawan 

dan Antropolog, (INTERNATIONAL PROCEEDING: Kumpulan Karya Ilmiah yang telah 
diseminarkan dalam Konferensi Internasional di Singgasana Hotel Makassar 31 Oktober – 1 
November 2014), h. 74. 
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Islam mampu hidup berdampingan secara damai dengan kepercayaan nenek 

moyang.31 

Teori pertama di atas, didukung oleh A.H Johns. Dalam teori ini Jonhs 

mengecilkan peran perdagangan dalam Islamisasi. Menurutnya, berkat peran para sufi 

pengembara, Islam diterima oleh sejumlah besar penduduk Faktor utama keberhasilan 

Nusantara setidaknya sejak abad ke-13. Islamisasi yang dilakukan oleh para sufi 

adalah kemampuan mereka menyajikan Islam dalam kemasan atraktif, khususnya 

dengan menekankan kesesuaian dengan Islam atau kontiunitas, ketimbang perubahan 

dalam kepercayaan dan parktek keagamaan lokal. Untuk menguatkan teorinya, Johns 

banyak mengambil sumber lokal yang mengaitkan pengenalan Islam di Nusantara 

dengan guru-guru pengembara dengan karakteristik sufi yang kental. 
Teori yang sama bisa diambil dari hasil analisis historis dan penafsiran 

antropologis dari Robert Jay, mengenai pola islamisasi pada daerah Jawa yang 

mendapat pengaruh Hindu-Budha lebih kental, di mana diperkenalkan filsafat 

Monoteistik. Islam yang ekslusif yaitu konsep al-Tauhid, maka menurut hasil 

penelitian Robert Jay, akan terjadi semacam 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 hampir sama, maka tentu 

“titik-titik persamaan” akan mempercepat proses Islamisasi.32 

3. Teori Propagasi 

                                                           
31Azyumardi Azra, “Islam di Asia Tenggara Pengantar Pemikiran,” dalam Azyumardi Azra 

(peny. Dan Penerj), Persfektif Islam di Asia Tenggara, (Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 1989), 
h.XVIII 

32Lihat Syamzan Syukur, Rekonstruksi Teori Islamisasi di Nusantara: Diskursus Para 
Sejarawan dan Antropolog, h. 83 
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Propagasi artinya penyebarluasan atau perkembang baikan. Dalam konteks 

Islamisasi, teori propagasi atau teori penyebarluasan Islam merupakan teori yang 

digunakan dalam melihat proses akulturasi (acculturation process). Islamisasi 

sebagai proses penyebaran Islam, maka proses itu sendiri tidak terlepas dari proses 

akulturasi, baik antara Islam dan budayanya di satu pihak dan dengan masyarakat 

pribumi dengan budaya dan kepercayaannya atau keagamaannya yang sudah ada.33 

Sartono mengungkapkan bahwa proses akulturasi merupakan proses usaha 

masyarakat dalam menghadapi pengaruh kultur dari luar dengan mencari bentuk 

penyesuaian terhadap komoditi, nilai atau ideology baru, merupakan penyesuaian 

berdasarkan kondisi, disposisi dan referensi kulturnya yang kesemuanya merupakan 

faktor-fakor kultural yang menentukan sikap terhadap pengaruh baru. Dengan proses 

akulturasi tersebut, akan muncul proses seleksi dengan diferensiasi sesuai dengan 

lokasi sosio-historis dari masing-masing golongan sosial tersebut. Karena itulah 

dalam propagasi Islam (proses akulturasi) ini, kadang dijumpai adanya suatu 

spektrum variasi-variasi sikap kultur yang ditunjukkan mulai dari penolakan sampai 

penerimaan penuh dengan adaptasi di tengah-tengahnya.  

Dari sini, maka lahirlah masyarakat yang tadinya homogen menjadi 

heterogen. Inilah dampak dari situasi tersebut, bisa berakibat munculnya Adapun 

variasi-variasi sikap yang dimaksud dalam propagasi konflik sosial. Islam yaitu 

pertama masyarakat yang menolak akulturasi (rejection), kedua, masyarakat yang 

                                                           
33Uka Tjandrasasmita, “Metodologi Studi Islam di Indonesia,” dalam At- Turas, No.09/1999 

Fakultas Adab IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, h.2 
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menerima tapi dengan negosiasi (negosiasi), dan ketiga, masyarakat yang menerima 

akulturasi Islam secara penuh.34 

Memperhatikan teori islamisasi yang diungkapkan Sartono di atas, maka pada 

tahap propagasi ini akan dijumpai variasi sikap yang ditunjukkan masyarakat yang 

mungkin berbeda antara satu daerah atau tempat dengan daerah yang lainnya, yang 

kesemuanya ditentukan oleh karakter budaya masing-masing daerah, termasuk 

individu-individu dari kebudayaan asing yang membawa kebudayaan asing tersebut 

dan saluran yang dilalui oleh unsur-unsur kebudayaan asing untuk masuk ke dalam 

kebudayaan penerimaan.35 

Seperti pada uraian di atas, bahwa munculnya variasi-variasi sikap masyarakat 

pribumi dalam menerima Islam, karena masing-masing wilayah memiliki karateristik 

budaya yang berbeda-beda oleh karena dipengaruhi oleh berbagai jenis kebudayaan 

asing sebelum islamisasi berlangsung, seperti jika dibandingkan di Jawa mendapat 

pengaruh Hindu yang sangat kuat, dengan daerah-daerah lainnya di Nusantara, seperti 

Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi. Oleh karena itu dalam hal ini pola antara Jawa 

dan Sumatra berbeda. Begitupun dipulau Jawa berbeda dengan Sulawesi. 

Kendatipun masyarakat pribumi menunjukkan variasi sikap yang berbeda-

beda terhadap akulturasi budaya Islam, namun kita sepakat menyatakan bahwa Islam 

mampu hadir di Nusantara sebagai agama yang mayoritas dianut penduduk. Mengapa 

demikian? Salah satu teori menyebutkan bahwa adanya kesamaan antara Islam yang 

dibawa oleh sufi yang bersifat mitik dan sinkritis dengan kepercayaan nenek moyang 

                                                           
34Lihat Syamzan Syukur, Rekonstruksi Teori Islamisasi di Nusantara: Diskursus Para 

Sejarawan dan Antropolog, h. 84 
35Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jalarta: PT Renika Cipta, 1990), Cetakan 

ke-8), h. 251 
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setempat. Taufik Abdullah dan Sharon Shiddique secara menarik mengatakan; Islam 

di Asia Tenggara yang paling tidak 7 abad dan selama waktu itu Islam telah 

dipengarui oleh lingkungan Asia Tenggara yang unik. Dengan kata lain Islam telah 

menjadi suatu tradisi tersendiri yang secara kukuh tertanam dalam konteks sosial 

ekonomi dan politik selama tujuh abad sejarah kawasan ini.36 

Hubungannya dengan teori di atas, lebih lanjut menurut Taufik Abdullah dan 

Sharon Siddique, kemampuan Islam beradaptasi dengan tradisi dan adat lokal pada 

satu sisi dan pada sisi lain berupaya untuk mempertahankan nilai-nilai pokok Islam, 

tampak dalam proses penyesuaian, di mana Islam tidak hanya melakukan 

“penjinakan” (domestikasi) terhadap dirinya, dengan mengkompromikan kerangka 

universalnya sehingga lebur dalam tradisi dan adat lokal, tetapi juga “mengeksploitasi 

“sejauh mungkin unsur-unsur tradisi lokal yang dapat disesuaikan ke dalam 

keharusan nilai Islam yang ortodoks. Hal ini dilakukan oleh sebagian besar juru 

dakwah Islam di Nusantara, seperti yang dilakukan oleh Wali Sanga di Jawa. Mereka 

mengenalkan Islam kepada penduduk lokal dalam bentuk kompromi dengan 

kepercayaan-kepercayaan lokal yang memang sudah mapan yang banyak diwarnai 

takhyul dan kepercayaan animistik lainnya. Inilah yang memudahkan bagi pribumi 

untuk melakukan konversi ke dalam Islam dengan tanpa meninggalkan kepercayaan 

dan praktek keagamaan lama. Inilah yang oleh Snock disebut dengan adhesi.37 

Kemampuan Islam membentuk tradisi baru di Nusantara, dilatarbelakangi 

oleh dua faktor: pertama, sifat Islam yang universal dan mengajarkan persamaan dan 

                                                           
36Taufik Abdullah dan Sharon Siddique (ed.), Islam dan Society in Southeast Asia, 

(Singapore: Institute of Southeasth Asian Stadies, 1988), h.1 
37A.D. Nock, Conversion: The Old and The New Religion from Alexander the Great To 

Augustine of Hippo, (Oxford : Clarendon Press, 1933), h. 7-9 
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kebebasan serta sifat sufistik yang mampu mengakomodasi kepercayaan lama, dan 

kedua, para penyebar Islam, baik para saudagar maupun di kalangan penduduk 

setempat. Hubungan antara keduanya sangat erat karena Islam sebagai ajaran 

universal mewajibkan para penganutnya untuk ikut menyebarkan ajaran Islam kepada 

orang lain dengan cara damai, konsep ini sesuai dengan anjuran al-Qur’an dalam Q.S 

al-Baqarah (2): 256 dan Q.S an-Nahl (16): 125-128.38 

                                                           
38Lihat Syamzan Syukur, Rekonstruksi Teori Islamisasi di Nusantara: Diskursus Para 

Sejarawan dan Antropolog, h. 87 
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BAB III 

EKSISTENSI KETURUNAN ARAB DI MAKASSAR 

A. Asal Usul dan Marga Keturunan Arab 

1. Kondisi Arab Pra Islam 

Bangsa Arab mempunyai akar panjang dalam sejarah, mereka termasuk ras 

atau rumput bangsa Kaukasoid, dalam subras Medditerranean yang anggotanya 

meliputi wilayah sekitar Laut Tengah, Afrika Utara, Armenia, Arabia, dan Irania. 

Bangsa Arab hidupnya berpindah-pindah, nomad, karena tanahnya terdiri dari gurun 

pasir yang kering dan sangat sedikit turun hujan. Perpindahan mereka dari satu 

tempat ke tempat yang lain mengikuti tumbuhan stepa atau padang rumput yang 

tumbuh secara sporadis di tanah Arab di sekitar oasis atau genangan air setelah turun 

hujan Padang rumput diperlukan oleh bangsa Badawi, Badawah, Badui, untuk 

mengembala ternak mereka.1 

Mereka mendiami wilayah Jazirah Arabia yang dahulu merupakan sambungan 

wilayah gurun membentang dari barat Sahara di Afika hingga ke timur melintasi 

Asia, Iran Tengah, dan Gurun Gobi di Cina. Wilayah ini sangat kering dan panas 

karena uap air laut disekitarnya. Sekalipun begitu, wilayah ini kaya dengan 

penghasilan bahan minyak terbesar di dunia.2 

Bangsa Arab diketahui telah memiliki peradaban jauh sebelum Islam muncul 

disana. Beberapa ahli mengungkapkan bahwa aspek peradaban Arab meliputi agama, 

politik, ekonomi dan seni budaya. Sejarawan Muslim membagi penduduk Arab 

menjadi tiga kategori, yaitu: 
                                                           

1Phillip K. Hitti, History of The Arabs, (Tenth Edition, London: Macmillan Education LTD, 
1970), h. 23 

2Dedi Supriyadi, Sejarah Peradaban Islam, (cet. VIII. Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 47-
49. 



49 
 

 
 

1. Al- A’rab Al Ba’idah (Arab Kuno)  

2. Arab Al- Arabiyah ( Pribumi Arab)  

3. Al- Arab Al- Musta’ribah ( Arab Pendatang)1 

Eksistensi Arab Kuno tidak dapat terdeteksi oleh sejarah kecuali beberapa 

kaum yang dikisahkan dalam al-Quran dan kitab-kitab pendahulunya. Adapun Arab 

pribumi adalah dua golongan besar, yaitu Qahthaniyun dan ‘Adnaniyun yang berasal 

dari Yaman dan merupakan keturunan Nabi Isma’il AS yang berdiam di Hijaz, 

Tahama, Nejad, Palmerah dan sekitarnya.2 

Dari segi tempat tinggal mereka dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu 

Ahl al-Hadharah (penduduk kota) dan Ahl al-Badiyah (penduduka gurun pasir). 

Kedua kelompok ini banyak perbedaan dalam pranata sosial, tata cara, ekonomi, dan 

politik yang dipengaruhi kondisi geografi dan kondisi alam dimana mereka tinggal.3  

Peradaban Arab pra Islam sering pula dikenal dengan nama Era Jahiliyyah 

(kebodohan). Penamaan ini tidak murni dikarenakan kebodohan mereka dalam 

berbagai segi dan tidak berperadaban, namun karena ketiadaan pengetahuan mereka 

akan agama, tata cara kemasyarakatan, politik, dan pengetahuan tentang ke-Esaan 

Allah. Adapun dari segi fisik, mereka dinilai lebih sempurna dibanding orang-orang 

Eropa dalam berbagai organ tubuh, begitupula dalam sisi pertanian dan perekenomian 

yang telah maju. Disamping faktor teologis tersebut, mereka memiliki beberapa 

karakteristik khusus yang semakin memperkuat kesan Jahil (bodoh) pada mereka. 

                                                           
1M. Abdul Karim, Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam, (cet. VI. Yogyakarta: Bagaskara, 

2015), h. 50 
2Dedi Supriyadi, Sejarah Peradaban Islam, (cet. VIII. Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 50 
3M. Abdul Karim, Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam,( cet. VI. Yogyakarta: Bagaskara, 

2015), h. 50 
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Lebih jauh, Ignaz Goldziher, seorang orientalis asal Hongaria bahwa kondisi 

masyarakat kala itu bukan hanya jahiliyyah, namun juga barbarisme dan cenderung 

primitive.4 

Diantara preseden buruk yang melekat pada Arab pra Islam adalah kondisi 

dan kedudukan wanita yang dipandang sebelah mata, bahkan setengah manusia. 

Meskipun ditemukan beberapa kepala suku wanita di Mekkah, Madinah, Yaman dan 

sebagainya, namun jumlah mereka amat sedikit sekali. Di mata masyarakat mereka, 

wanita tidak ada harganya dan tidak lebih berharga dari barang dagangan di pasar. 

Beberapa pendapat bahkan lebih vulgar menyebutkan bahwa mereka tidak lebih dari 

binatang, wanita dianggap barang dan hewan ternak yang tidak memiliki hak.5 

Mereka tidak dapat menjadi pewaris suami atau orang tua. Para lelaki juga 

bebas menikah dengan wanita mana saja berapapun jumlahnya, sedangkan tidak 

demikian bagi wanita. Seorang istri yang ditinggal suaminya meninggal juga dapat 

diwarisi oleh anak tertuanya atau salah satu kerabat mendiang suaminya. Sungguh 

jauh berbeda dengan posisi suami setelah menikah yang berkedudukan layaknya raja 

dan penguasa. 

Mereka juga terkenal dengan tradisi penguburan anak hidup-hidup. Namun, 

perlu dipahami bahwa tradisi tersebut tidak terjadi di seluruh suku Arab. Hanya 

beberapa suku dan kabilah saja yang menerapkan tradisi tersebut. Tradisi tersebut 

dilakukan dengan dasar bahwa anak (kebanyakan perempuan) adalah penyebab 

kemiskinan dan aib bagi keluarga. Bila mereka kalah dalam peperangan, maka istri 

dan anak perempuan mereka akan dirampas oleh musuh. Karenanya, mereka 

                                                           
4Phillip K. Hitti, History of The Arabs, (Tenth Edition, London: Macmillan Education LTD, 

1970), h. 87 
5Martin Palmer, World Religions, (London: HarperCollins Publishers, 2005), h. 157 
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beranggapan lebih baik membunuh mereka terlebih dahulu sebelum ditawan oleh 

musuh.6 

Alasan lainnya adalah faktor kependudukan. Salah satu peristiwa besar yang 

berpengaruh adalah hancurnya bendungan Ma’arib, Yaman, rakyat berbondong-

bondong melakukan urbanisasi besar-besaran ke Utara, termasuk Mekkah, Yatsrib 

dan Damaskus.7 

Perpindahan ini menyebabkan terbatasnya bahan pangan dan menyebabkan 

kesulitan ekonomi dan kemiskinan banyak keluarga. Membunuh bayi yang baru lahir 

disinyalir sebagai usaha untuk mengurangi pengeluaran keluarga. Di beberapa suku 

lainnya, mereka tidak sedikit yang menyayangi anak-anak mereka, baik perempuan 

maupun laki-laki. Namun, memiliki anak laki-laki tetap menjadi kebanggaan 

tersendiri bagi suku-suku di Arab kala itu.8 

Bangsa Arab juga dikenal hidup dalam kabilah-kabilah atau klan-klan. 

Mereka hidup berdampingan antar kabilah dengan perjanjian damai yang disebut al 

Ahlaf. Kecintaan mereka terhadap keluarga, garis keturunan (nasab) dan kabilah 

mengalahkan kecintaan mereka terhadap hal lainnya. Ibn Khaldun menyebutnya 

dengan istilah al-‘Ashabiyah.9 
Fanatisme kabilah ini seringkali menimbulkan percekcokan dengan kabilah 

lain yang berujung pada peperangan bahkan dalam hal sepele sekalipun, seperti kalah 

dalam pacuan kuda, persengketaan hewan ternak, mata air atau padang rumput. 
                                                           

6Yuangga Kurnia Yahya, Pengaruh Penyebaran Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara: 
Studi Geobudaya dan Geopolitik, (Al-Tsaqafa: Jurnal Peradaban Islam Vol. 16 No.1, Juni 2019), h. 47 

7Philip Wilkinson dan Charing Douglas, Encyclopedia of Religion, (London: Dorling 
Kindersley Limited,2004), 245 

8M. Abdul Karim, Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam (Cet. VI. Yogyakarta: Bagaskara, 
2015), h. 51-52 

9Phillip K. Hitti, History of The Arabs, (Tenth Edition, London: Macmillan Education LTD, 
1970), h. 27 
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Faktor geografis Arab yang dipengaruhi oleh gurun-gurun pasir yang luas dan tandus 

mempengaruhi sifat dan perilaku rata-rata orang Arab yang terkesan keras.Kepala 

kabilah Arab, selain tegas dan keras, terkenal juga dengan bertanggungjawab, murah 

hati, menjamu tamu dan ringan tangan dalam menolong mereka yang membutuhkan 

bantuannya.10 

Meskipun demikian, bangsa Arab terkenal kurang baik dalam 

pengorganisasian kekuatan dan penyatuan aksi karena tidak adanya hukum reguler 

dan universal dan lebih mementingkan kekuatan pribadi dan pendapat suku atas 

lainnya. Mungkin inilah penyebab sulit bersatunya suku-suku dan kabilah di Arab. 

Bangsa Arab pra-Islam memiliki kemajuan di bidang perekonomian, 

khususnya dalam aspek pertanian dan perdagangan. Masyarakat Arab telah mengenal 

dan menggunakan peralatan pertanian semi-modern seperti alat bajak, cangkul, garu 

dan tongkat kayu untuk menanam. Penggunaan hewan ternak sebagai pembawa air 

dan penarik bajak juga telah dikenal kala itu. Mereka juga mampu membangun sistem 

irigasi yang baik, meskipun bendungan Ma’arib yang mereka bangun akhirnya rusak 

dan tidak berfungsi. 

Menyuburkan tanah dan memperbanyak hasil produksi, mereka juga telah 

menggunakan berbagai macam pupuk alami, seperti pupuk kandang dan juga 

penyilangan pohon tertentu untuk mendapat bibit unggul. Sistem pengelolaan ladang 

dan sawah mereka juga telah menggunakan sistem sewa tanah, bagi hasil atau 

bekerjasama dengan penggarap. 

Di samping pertanian, mereka juga terkenal dalam urusan perdagangan. 

Perdagangan yang dilakukan juga tidak terbatas sesama Arab, namun juga dengan 

non-Arab. Kemajuan mereka dilihat dari kegiatan ekspor dan impor yang telah 

dilakukan para pedagang Arab Selatan dan Yaman sejak 200 tahun sebelum lahirnya 

Islam. Mereka melakukan ekspor barangbarang seperti dupa, kayu gaharu, minyak 

wangi, kulit binatang, buah kismis dan lainnya dan mengimpor bahan bangunan, bulu 

                                                           
10Reynold A. Nicholson, A Literary History of Arabs, ( London: T Fisher Unwin, 1970), h. 92 
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burung unta, logam mulia, batu mulia, sutra, gading, rempah-rempah, intan dan 

sebagainya dari Afrika, Persia, Asia Selatan dan Cina.11 

Meskipun demikian, beberapa ahli menyebutkan bahwa kegiatan pertanian 

dan perdagangan tersebut masih jauh bahkan tidak memiliki roh atau semangat 

kemanusiaan seperti keadilan dan persamaan. Sistem kapitalis dan monopoli telah 

jauh-jauh hari dijalankan di tanah Arab yang melahirkan kesenjangan ekonomi yang 

mencolok antara si kaya dan si miskin dan memperlebar jurang pemisah antara 

mereka. Sehingga disamping para pedagang, tidak sedikit masyarakat Arab yang 

berprofesi sebagai penyamun dan perampok. Karenanya, tidak meleset bila 

Nicholson, orientalis asal Britania Raya yang concern terhadap Islam, melabeli kaum 

Arab pra Islam sebagai kaum yang sepenuhnya hedonis.12 

Dalam bidang ilmu pengetahuan, bangsa Arab telah terkenal dengan karya 

sastranya. Pasar-pasar tahunan seperti Ukaz, Dzul Majaz dan Mihnah mengadakan 

perlombaan rutin dalam syair-syair dan puisi-puisi Arab. Pemenang perlombaan 

tersebut mendapat kehormatan dengan ditulisnya sya’irnya dengan tinta emas dan 

digantungkan di Ka’bah atau Mu’allaqat.13 Mereka juga dianugerahi kelebihan 

berupa kemampuan menghafal yang sangat tinggi, khususnya hafalan terhadap sya’ir-

sya’ir dan kronologi sejarah nenek moyang mereka. 

Dari segi teologis, bangsa Arab juga telah mengenal berbagai macam agama 

seperti paganisme, Kristen, Yahudi, Majusi dan agama Tauhid. Konsep agama 

Tauhid juga cukup terasa dalam budaya Arab kala itu dengan penyebutan Allah 

sebagai Tuhan dan pengkultusan Ka’bah sebagai Bait Allah dan adanya ritual Haji 

tiap tahunnya. Namun budaya paganisme terasa lebih kental dalam bangsa Arab pra 

                                                           
11M. Abdul Karim, Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam, (cet. VI. Yogyakarta: 

Bagaskara, 2015), h. 55-56 
12Philip Wilkinson dan Charing Douglas, Encyclopedia of Religion, (London: Dorling 

Kindersley Limited,2004), h. 136 
13Philip Wilkinson dan Charing Douglas, Encyclopedia of Religion, (London: Dorling 

Kindersley Limited,2004), h. 103. 
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Islam dengan banyaknya patung-patung yang disembah dan diletakkan disekitar 

Ka’bah sebagai manifestasi tuhan-tuhan sembahan mereka.14 

2. Kondisi Arab Pasca Islam 

Islam diwahyukan oleh Allah melalui seorang hamba dan rasul-Nya yaitu 

Muhammad Ibnu Abdillah yang lahir pada 12 Rabiul Awwal Tahun Gajah bertepatan 

dengan 29 Agustus 571 M di Makkah. Beliau berasal dari kabilah Quraisy yang 

merupakan kabilah terhormat di kalangan bangsa Arab. Beliau menerima wahyu 

pertamanya pada umur 40 tahun dan menjadi titik awal lahirnya ajaran agama 

penyempurna agama Tauhid dari Nabi Ibrahim, yaitu Islam. Jalan dakwah yang 

dilaluinya cukup terjal dan mendapat tekanan dan penolakan dari berbagai pihak. 

Namun tanpa mengenal putus asa, beliau tetap melanjutkan misi suci menyampaikan 

wahyu Allah kepada manusia. Secara keseluruhan, beliau menghabiskan waktu 

sekitar 23 tahun untuk berdakwah menyeru kepada Islam, dengan rincian 13 tahun 

pertama dilaksanakan di Mekkah dan 10 tahun selanjutnya di kota Yatsrib atau 

Madinah.15 

Tujuan dakwah Nabi selama 13 tahun di Mekkah adalah penanaman dasar-

dasar keimanan dan segala yang berhubungan dengan aqidah. Hal tersebut dapat 

dicermati dalam hal-hal yang dibahas dalam surah Makkiyah yang kental dengan 

masalah aqidah dan keimanan. Berbeda dengan periode selanjutnya, di Madinah Nabi 

mulai menerapkan syari’ah Islam, hukum-hukum dan pembangunan ekonomi, 

sebagai dasar kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 

                                                           
14Martin Palmer, World Religions, (London: HarperCollins Publishers, 2005), h. 157 
15Abrari Syauqi, Ahmad Kastlani, Anshari Dhaha, Sejarah Peradaban Islam, (Yogyakarta: 

Aswaja Pressindo, 2016), h. 1 
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Berbagai dasar-dasar kemasyarakatan Islam diletakkan oleh Nabi demi 

membangun miniatur negara yang sesuai dengan konsep Islam. Pertama, pendirian 

masjid untuk tempat berkumpul dan bermusyawarah disamping fungsi utamanya 

sebagai tempat ibadah. Kedua, mempersaudarakan antar kaum muslim pendatang 

(Muhajirin) dan penduduk asli Madinah (Anshar) meski tidak memiliki hubungan 

kekerabatan secara keturunan. Ketiga, membuat perjanjian untuk bekerja sama dan 

saling membantu antara kaum muslim dan bukan muslim. 

Kala itu di Madinah setidaknya ada 12 kelompok berbeda yang mengadakan 

perjanjian yang disebut Piagam Madinah (Madinah Charter). Kelompok-kelompok 

tersebut diwakili oleh tiga kelompok besar, yaitu kaum Muslim, kaum Yahudi dan 

orang Arab yang belum masuk Islam. Dalam piagam tersebut sedikitnya terdapat 5 

poin kesepakatan antar seluruh penduduk Madinah yang berbunyi sebagai berikut:  
1. Tiap kelompok dijamin kebebasannya dalam beragama. 

2. Tiap kelompok berhak menghukum anggota kelompoknya yang bersalah. 

3. Tiap kelompok harus saling membantu dalam mempertahankan Madinah, baik 

yang muslim maupun non-muslim.  

4. Penduduk Madinah semuanya sepakat mengangkat Nabi Muhammad sebagai 

pemimpinnya dan memberi keputusan hukum segala perkara yang dihadapkan 

kepadanya. 

5. Meletakkan landasan berpolitik, ekonomi, dan kemasyarakatan bagi negeri 

Madinah yang baru terbentuk.16 

Dasar berpolitik yang dijunjung oleh Nabi adalah keadilan. Prinsip keadilan 

harus dijalankan terhadap semua penduduk tanpa pandang bulu dan mengakui 

persamaan derajat seluruh manusia di hadapan Allah. Prinsip ini cukup berat untuk 

                                                           
16Dedi Supriyadi, Sejarah Peradaban Islam, (cet. VIII. Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 64-

65 
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dipraktikkan mengingat tradisi Arab yang mengakui keunggulan satu keturunan atau 

satu kabilah tertentu atas lainnya. Prinsip lainnya adalah prinsip musyawarah untuk 

memecahkan segala persoalan demi tercapainya kemashlahatan bersama.17 

Prinsip sosial Islam (social justice) juga diperkenalkan menggantikan berbagai 

tradisi Jahiliyyah yang kurang (bahkan tidak) berperikemanusiaan.18 Nabi yang juga 

berdagang mengajarkan konsep jual-beli yang berbeda dengan tradisi Arab dahulu, 

tidak ada lagi monopoli perdagangan maupun sistem ekonomi kapitalis. Derajat 

wanita yang dahulu tidak berharga diangkat sedemikian rupa sehingga memiliki 

derajat yang setara dengan pria.19 

Hukum pernikahan Islam pun diterapkan dengan membatasi seorang pria 

beristri 4 orang wanita dan melalui akad yang sah. Seorang wanita juga mendapatkan 

bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh suami atau orang tuanya. Islam juga 

mengharamkan berbagai perbuatan tercela yang menjadi tradisi Arab seperti bertaruh, 

berjudi, minum khamr dan perbuatan tercela lainnya.20 

Beberapa perubahan sosial lainnya adalah semakin terangkatnya derajat 

manusia, terutama para budak belian. Perlahan namun pasti, Nabi mencoba 

mengurangi praktik perdagangan budak dan memberikan mereka hak-hak seperti 

manusia lainnya. Salah satunya adalah banyaknya hukuman atas perbuatan dosa 

dalam Islam mensyariatkan pembebasan budak sebagai hukumannya. Hal ini 

                                                           
17M. Abdul Karim, Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam, (Cet. VI. Yogyakarta: 

Bagaskara, 2015), h. 70 
18Karen Armstrong, Islam: A Short History, (New York: Modern Library, Campo, Juan 

Eduardo,2002), h. 6 
19Karen Armstrong, Islam: A Short History, (New York: Modern Library, Campo, Juan 

Eduardo,2002), h. 16 
20Abrari Syauqi, Ahmad Kastlani, Anshari Dhaha, Sejarah Peradaban Islam, (Yogyakarta: 

Aswaja Pressindo, 2016), h. 2 
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dimaksudkan untuk mengurangi jumlah budak-budak yang diperjualbelikan kala 

itu.21 

Secara tersirat, Islam mengembalikan hak-hak manusia seperti yang 

disepakati dalam Piagam Atlantik (The Atlantic Charter) tentang The Four Freedom 

of Mankind (empat macam kebebasan manusia). Oleh karena itu, Nabi berupaya 

mengurangi peperangan dan konflik yang berujung pertumpahan darah sebagaimana 

tradisi suku-suku Arab terdahulu. Alih-alih berperang, nabi menekankan sifat saling 

memaafkan dan berlapang dada. Sikap tersebut amat tampak saat Pembebasan 

Mekkah (fathu Makkah), dimana kaum Quraisy yang amat memusuhi Nabi tidak 

mendapatkan hukuman, melainkan pengampunan atas semua kesalahan mereka. 

Bentuk pemerintahan Madinah sendiri bercorak teokrasi dengan seorang 

Rasul sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara namun kedaulatan berada di 

tangan Allah. Konsep yang disebut Islamic State ini menempatkan Allah sebagai de 

jure sovereignty dan Nabi sebagai de facto sovereignty. Selain itu, Nabi juga 

menerapkan sistem republik dengan bantuan Majelis Syura. 

Pemerintahannya, sebagaimana sistem Arab pra Islam, Nabi juga menyusun 

gubernur-gubernur atau wali-wali yang bertanggungjawab dalam berbagai bidang 

seperti perekonomian, hukum, peradilan, pertahanan dan keagamaan. Dengan ini 

menunjukkan bahwa Islam tidak menolak semua tradisi Arab pra Islam, namun 

mengakomodir berbagai sistem dan adat istiadat yang dipandang baik dan tidak 

bertentangan dengan syari’at Islam, seperti konsep pernikahan, sistem perdagangan 

dan lain sebagainya.22 

                                                           
21Dedi Supriyadi, Sejarah Peradaban Islam, (cet. VIII. Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 64 
22M. Abdul Karim, Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam, (Cet. VI. Yogyakarta: 

Bagaskara, 2015), h. 74-75 
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3. Masyrakat Arab di Nusantara 

Letak geografis wilayah Nusantara yang sangat strategis yang 

menghubungkan jalur pelayaran tradisional antara wilayah Asia Timur dan Barat, 

menjadikan wilayah Nusantara jalur utama yang dilewati dan sekaligus menjadi 

tempat persinggahan para saudagar dari Timur baik dari Arab, Persia maupun India, 

dan saudagar Cina dari wilayah Barat Asia. Para saudagar tersebut singgah di 

semenanjung pantai-pantai Nusantara untuk beberapa bulan lamanya, baik sekedar 

untuk beristirahat sambil menunggu musim angin (moonsoon) yang akan 

mengantarkan kapal-kapal dagang mereka ke tempat tujuan, maupun mengadakan 

aktifitas perdagangan dan pembelian rempah-rempah Nusantara untuk dibawa keluar. 

Beberapa sumber sejarah menyebutkan bahwa jalur perdagangan internasional yang 

melewati wilayah ini tel ah ada jauh sebelum masa Rasu1u11ah saw.23 

Hadrami mulai datang secara massal ke Nusantara pada tahun-tahun terakhir 

abad XVIII. L.W.C van den Berg dalam Le Hadramout et les colonies arabes dans 

I’archipel Indien, mengatakan bahwa orang Hadramaut non Habaib, sudah mulai 

menetap di Pulau Jawa pada tahun 1820. Struktur kekerabatan antara para sayyid 

Hadramaut dan penguasa lokal juga ditopang oleh sistem kemampuan mereka yang 

bepergian dengan dimudahkan oleh jaringan perdagangan dan pelayaran. Angin 

musim barat daya berhembus setiap tahun antara Juni dan September, membawa 

kapal- kapal dhow dari pantai Arabia menuju India dan kawasan sekitarnya dengan 

rute perdagangan yaitu barang-barang dari pantai Arabia dibawa oleh para pedagang 

Arab ke pelabuhan Cambay di Gujarat dan diambil alih oleh para pedagang Gujarat 

                                                           
23Yahya, Arab Keturunan di Indonesia; Tinjauan Sosio-Historis tentang Arab Keturunan dan 

Perannya dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia,  Journal: Ulul Albab Studi Islam Vol: 4, 2018),  h. 
115 
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yang membawanya ke Malaka. Dari Malaka, kemudian barang-barang tersebut 

dibawa oleh para pedagang Cina ke daratan Tiongkok. Para Hadrami juga biasanya 

berangkat dari pelabuhan Mukalla atau Asy-Syihr. Setelah itu singgah di Pelabuhan 

Oman, Bombai, Srilangka untuk mengisi air, menambah perbekalan, memuat 

penumpang dan barang hingga ke Aceh. Dari Aceh, biasanya para Hadharim (orang 

orang Hadramaut) menuju ke Palembang atau Pontianak, karena kedua kota ini 

banyak kenalan atau kerabat mereka yang sudah hidup mapan.24 

Pada abad ke – 18, perdagangan antara kawasan Nusantara mencapai tingkat 

yang cukup hebat, walaupun di saat yang sama VOC berada di ambang kebangkrutan. 

Pada pertengahan dekade 1750-an, komunitas Hadrami hanya mengkhususkan 

pelayanan perkapalan pada rute Jawa – Palembang – Malaka dengan rata-rata kapal 

berbobot 50 Ton.25 Hingga antara tahun 1774 - 1777, komunitas Hadrami 

mengoprasikan kapal besar yang melayani jangkauan lebih luas lagi. Pada tahun 1818 

membawa perubahan signifikan yaitu pemerintah kolonial merestriksi (pembatasan) 

pelayaran di perairan Nusantara dan hanya memperbolehkan beroprasinya kapal-

kapal yang dimiliki oleh kawula pemerintah kolonial Belanda yang mengakibatkan 

posisi para pemilik kapal Hadrami melebihi kompetitor mereka. 

Faktor terpenting yang memfasilitasi proses integrasi para Hadrami di 

kawasan Samudera Hindia, terlebih lagi di Nusantara adalah silsilah mereka yang 

dianggap sebagai keturunan dan pewaris Nabi, sehingga diterima dengan terbuka oleh 

                                                           
24Muhammad Bahar Akkase Teng Dkk, Jaringan Orang Arab Hadhramaut dan 

Keturunannya di Makassar 1930-1952, ( Journal: Attoriolog Jurnal Pemikiran Kesejarahan dan 
Pendidikan Sejarah, Vol:19, 2021), h. 153 

25Hasan Madjid Bafadhullah, Dari Nabi Nuh sampai Orang Hadhramaut di Nusantara 
“Menusuri Asal-Usul Hadharim”, (Jakarta, Bania Publishing, 2010), h. xxxiv 



60 
 

 
 

para penguasa di Nusantara.26 Selain itu, mereka mayoritas terdiri dari imigran laki-

laki yang sebagai hasilnya terjadi perkawinan campuran yang tinggi antara imigran 

Hadrami dengan wanita pribumi, yang menyediakan jembatan berinteraksi dengan 

masyarakat local.27 Namun disaat yang sama, walaupun para sayid tersebut 

mengawini para perempuan lokal, telah terjadi pemurnian silsilah yaitu mereka tidak 

mengawinkan putri-putri mereka dengan golongan non-sayid, termasuk para 

penguasa sehingga menjamin identitas genelogis mereka.28 

Islam merupakan faktor terpenting dalam hal perkawinan mereka ini. Para 

Hadrami menganggap agama yang sama dengan masyarakat pribumi telah membuat 

integrasi lebih mudah terjadi dibandingkan dalam kasus Cina Hindia. Islam 

menyediakan dua kesempatan bagi orang-orang Hadrami yaitu pertama: untuk 

melakukan perintah agama yang hampir sama dalam banyak kebiasaan dan gagasan 

umum (puasa tahunan, shalat berjamaah dan sebagainya) dan kesempatan kedua: 

ketika pratek sosial dan kulturalnya dirasakan berbeda dengan masyarakat lokal. 

Perbedaan ini dirasakan oleh masyarakat pribumi secara positif karena mengingat 

bahwa orang-orang Hadrami adalah Arab, penduduk asli Islam, maka budaya mereka 

dirasa lebih berbudi dibandingkan penduduk lokal. 

Ibadah haji juga merupakan salah satu yang menunjang banyaknya imigran 

Hadrami di Nusantara. LWC Van den Berg mengungkapkan bahwa terdapat dua 

kelompok Arab yang berada di Nusantara. Kelompok kecil berasal dari Mekkah. 
                                                           

26L.W.C. Van Dern Berg, Orang Arab di Nusantara, (Jakarta: Komunitas Bambu,2010), h. 
xxxi. 

27Natalie Mobini Kesheh, Hadrami Awekening, Kebangkitan Hadhrami di Nusantara, 
(Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), h. 17. 

28L.W.C. Van Dern Berg, Orang Arab di Nusantara, (Jakarta: Komunitas Bambu,2010), h. 
xxxiv 



61 
 

 
 

Mereka memanfaatkan momen Ibadah Haji untuk mengais rezeki. Dengan kesadaran 

bahwa musim haji serta besarnya animo orang Nusantara untuk melakukan ibadah 

haji dapat memberikan keuntungan, mereka berbondong-bondong masuk ke 

Nusantara. Namun demikian, ia menyatakan bahwa komunitas Mekkah di Nusantara 

tidak memiliki pengaruh yang kuat baik dari segi etnologis maupun kebahasaan 

kecuali pada pengaruh perpolitikan. Sementara, kelompok besar dan yang 

mendominasi etnis Arab di Nusantara adalah etnis yang berasal dari Hadhramaut.29  

4. Islamisasi Makassar 

Hal yang menentukan tersebarnya agama Islam di Indonesia dari perspektif 

sejarah dan geografi secara umum adalah perdagangan luar negeri. Pandangan umum 

ini mengungkapkan bahwa pembawa agama Islam ke berbagai daerah di Indonesia 

adalah para saudagar India dan Iran kemudian Melayu lalu dilanjutkan Jawa. Alasan 

utamanya adalah Islam telah menanamkan pengaruh pada pusat perdagangan 

sepanjang jalur perniagaan di seluruh Indonesia. Jalur yang dimaksud yakni Sumatera 

Utara, Malaka, Jawa Timur dan Maluku. Dari daerah inilah kemudian agama Islam 

menyebar ke daerah-daerah lainnya.30 Akan tetapi faktor ini hanya satu dari sekian 

banyak faktor yang ada. Hal ini karena islamisasi bukanlah prooses yang singkat dan 

cepat dipahami atau dimengerti hanya dari satu sisi. 

Kedatangan kaum Hadramaut di Sulawesi Selatan melalui tiga gelombang. Tiga 

gelombang ini memberi warna dan menjadi peletak dasar keberadaan mereka 

                                                           
29Muhammad Bahar Akkase Teng Dkk, Jaringan Orang Arab Hadhramaut dan 

Keturunannya di Makassar 1930-1952, (Journal: Attoriolog Jurnal Pemikiran Kesejarahan dan 
Pendidikan Sejarah, Vol:19, 2021), h. 154 

30J.Noorduyn, De Islamering van Makassar, (Bijdragen tot de taal, \land-en Volkenkunde 
BKI,112), h. 247-266 
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berkembang di Sulawesi Selatan. Menurut Ahmad Rahman gelombang tersebut 

adalah:  

Pertama, abad XIV-XVI M dengan adanya makam Jamaluddin AlAkbar di 

Tosora (Wajo). Dia disebut orang Arab pertama dari keluarga Ahmad Al Muhajir 

yang menetap di Bugis. 

Kedua, orang Arab yaitu kedatangan Sayyid Ba’alwy dan Sayyid Jalaluddin 

Al-Aidid pada abad ke 16 memegang peranan penting dalam mengembangkan Islam 

di Sulawesi Selatan. Sayyid Ba’alwy turunanya menyebar ke Maros dan Sayyid 

Jalaluddin Al-Aidid menyebar Cikoang. 

Ketiga, pada pertengahan abad ke XIX.31 Gelombang ini mendatangi perairan 

Nusantara khususnya pulau Celebes mereka berprofesi sebagai pedagang dan 

mubaligh. Jiwa dagang yang dimiliki orang Arab memberikan dampak bagaimana 

mereka merangkul pembeli untuk membeli dagangannya. Cara seperti itu juga yang 

mereka pakai ketika mendekati kaum pribumi untuk tertarik terhadap kepribadian 

mereka, diantaranya kejujuran, jiwa menyenangkan dalam pergaulan. Orang Arab 

tidak hanya datang untuk berdagang tetapi juga untuk memberikan siraman rohani 

kepada kaum pribumi. Sistem pengajarann seperti inilah yang memudahkan mereka 

menyebarkan Islam. Pembauran dengan cara kawin mawin dengan wanita pribumi 

bahkan mendekati kaum aristroktrat menjadi nilai plus dalam mereka mendaki tangga 

sosial. 

Struktur berbasis silsilah, posisi para Sayid Hadramaut menjadi begitu penting 

seperti halnya para Sultan Melayu, mereka juga memiliki silsilah yang justru lebih 
                                                           

31Abdul Rahman, Profil Keturunan Arab: Studi Tentang Kehidupan Sosial Keagamaan 
Keturunan Arab di Ujung Pandang, (Tanggerang Selatan Banten dalam M Abdan Syukri, Puji Astuti, 
Thantwey Djauhary, Hamdar Arraiyyah, Novita Sisyanti, Retno, Kartini, Zainuddin. Lektur Dalam 
Berbagai Dimensi: Rabbani Pers, 2011) h. 25 
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pretisius karena menyambung kepada nabi. Sistem kekerabatan inilah yang 

memungkinkan para Sayid Hadramaut mendekati para penguasa dan memberikan 

mereka “hadiah berharga dalam bentuk silsilah melalui proses perkawinan. Dengan 

kata lain, sistem kekerabatan yang lazim di Nusantara kala itu mempercepat proses 

asimilasi para sayid Hadramaut dan memudahkan mereka memanjat tangga sosial 

melalui perkawinan yang kemudian menghasilkan generasi kedua sayid Hadramaut. 

Generasi kedua inilah yang kemudian memiliki karakter dasar hibrida.32 Meskipun 

tidak bisa dipungkiri pendatang dari Arab yang non sayid mampu memasuki ruang-

ruang sosial di Nusantara dan membentuk komunitas muslim Arab serta mampu 

memberikan kontribusi yang cukup mewarnai dinamika sosial ekonomi, politik dan 

pendidikan di Nusantara. 

Mencari keuntungan ekonomi menjadi alasan utama bagi orang-orang Arab, 

khususnya komunitas Hadrami, berimigrasi ke Nusantara. Pada abad ke-19, pengaruh 

komunitas Arab semakin intensif ketika jumlah mereka makin meningkat. Mereka 

membangun perkampungan di jalurjalur perdagangan di Nusantara. Aceh menjadi 

perkampungan Arab pertama, dari sana mereka bergerak ke Palembang dan 

Pontianak, kemudian Batavia dan pusatpusat perdagangan penting di Jawa Cirbon, 

Tegal, Pekalongan, Surabaya, dan juga Madura.33 

Orang-orang pribumi Nusantara menyambut para pedagang Arab dengan 

penuh persahabatan. Orang Arab mengikuti pola yang dilakukan oleh para pribumi 

dalam hal jual beli dengan cara barter. Cara ini tidak banyak dipengaruhi oleh 

                                                           
32L.W.C. Van Dern Berg, Orang Arab di Nusantara, (Jakarta: Komunitas Bambu,2010), h. 

xxxiii 
33Jajat Burhanuddin,  Ulama dan Kekuasaan Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah 

Indonesia, (Jakarta: Mizan, 2012), h. 101 
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semangat kapitalis, malah banyak dipengaruhi oleh unsur persaudaraan dan 

persamaan yang diajarkan Islam. Pola kemasyarakatan dan perdagangan seperti itu, 

banyak atau sedikit telah mendorong orang-orang asing itu untuk menetap dan tinggal 

di sana. Itulah yang terjadi dengan Arab Islam itu, seperti yang terjadi dengan para 

pendahulunya, baik yang berasal dari Cina, India, dan Iran. Jalan damai yang diambil 

oleh para pedagang sekaligus da’i Islam dalam menyebarkan Islam di Nusantara tidak 

banyak menimbulkan kegoncangan di kalangan masyarakat, karena Islam yang baru 

datang itu tidak melarang mereka menjalankan adat istiadat dan tradisi maupun 

berbagai kebudayaan mereka, sehingga mereka yakin benar bahwa Islam tidak 

memisahkan masa kini mereka dengan masa lalunya.34 

Berdasarkan hasil sensus pemerintah Belanda pada tahun 1861 di Makassar 

populasi orang Arab hanya berkisar 7 orang, jumlah ini kemudian bertambah pada 

tahun 1893 dengan jumlah populasi 169 orang. Pada tahun 1930 meningkat pesat 

menjadi 600 orang.35 Meskipun secara fakta sejarah mereka mendiami beberapa 

wilayah dan sudah terintegrasi masyarakat di Sulawesi Selatan jauh sebelum abad 19. 

Beberapa marga orang orang Arab yang bisa terdeteksi sampai sekarang adalah Al 

Habsyi, Al Hamid, Al Kaf, As Soyfi, bin Shal, Asy Syihab, Al Aidid, Assaggaf, Al 

Makdali, Al Bahagi, Basalamah, Al Katiri, At Tamimi, Bahweres, Al Amudi, Al 

Kat’a, Shadaqa, Al Asus, As Siraj. Orang- orang Arab ini sekitar tahun 1800 

terkonsentrasi sekitar jalan Banda, jalan Butung, Jalan Barang Lompo. Hingga tahun 

                                                           
34Adil Muhyid Din Allusi, Al‟uru Wal Islamus Fi Syarqi Asia Alhindu, Wa Indonesia,  Arab 

Islam Indonesia dan India (Diterjemahkan oleh Salim Basyarahil. Jakarta: Gema Insani Press, 19880, 
h. 22-25 

35B. Sarkawi Husain, Sejarah Sekolah Makassar Di Tengah Kolonialisme. Pertumbuhan Pers 
Dan Pembentukan Elit Baru, (Periode 1876-1942) (Makassar: Ininnawa, 2015),h. 22 
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1907 berdiri masjid Said di jalan Lombok yang didirikan oleh saudagar Arab Habib 

Hasan As-Sofii bersama Habib Abdurrahman Shihab dan kawan-kawan. 

Masa sekarang orang-orang Arab yang cukup memiliki potensi untuk 

berkembang berpindah ke luar Sulawesi seperti ke Jakarta, Yogyakarta, Surabaya dan 

Semarang. Faktor ekonomi, perkawinan, serta melanjutkan pendidikan menjadi satu 

alasan anak-anak muda orang Arab pindah ke Jakarta, Yogyakarta, Semarang dan 

Surabaya. Dan ada pula tetap bermukim di Sulsel kemudian mereka melanjutkan 

pendidikan ke daerah Jawa ataupun Timur Tengah diantaranya Mesir, Yaman dan 

Madinah. Kemudian pulang ke Sulawesi Selatan sebagai juru dakwah, menjadi 

pimpinan pondok pesantren sebagai lembaga formal dan non formal majelis taklim 

ataupun pemimpin tarekat serta imam masjid. 

Keturunan Arab yang membangun lembaga formal maupun nonformal terdiri 

beberapa golongan. Golongan Alawi sendiri mulanya terbagi menjadi dua sub 

golongan yaitu sub golongan sharif dan sub golongan sayyid. Golongan sharif 

berpangkal dari keturunan Hasan dan golongan sayyid berpangkal dari keturunan 

Husain. Sebagian dari mereka tetap menjaga kemurnian keturunannya dengan jalan 

pernikahan yang terjadi haruslah dari keturunan sharif ataupun sayyid. Arti 

kemurnian dari garis keturunan begitu urgen di lingkungan keluarga masing-masing. 

Ini pula yang membelenggu kaum syarifah hingga tidak menikah dan menjadi 

perawan seumur hidupnya. 

Tidak bisa dinapikan bahwa kebiasaan membawa status sosial nenek moyang 

kaum Hadhrami masih tersisa sampai sekarang khususnya dalam masalah pernikahan. 

Dalam masalah yang satu ini hampir mustahil seorang non Ba’alwy, alasannya karena 

tidak mau terputus keturunannya dari Rasulullah. Orang tua sang puteri banyak yang 
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memilih puterinya tidak menikah daripada harus menikah dengan Ghabili. Bahkan 

tidak sedikit para orang tuanya lebih memilih menikahkan puterinya dengan non 

Hadhrami.36 

Adapun Organisasi Rabithah ‘Alawiyyin di Makassar di ketuai oleh Hasan Al 

Kaf. Rabithah Alawiyyin tidak berjalan karena terbentur masalah pendanaan 

sebagaimana yang diungkapkan habib hasan Al Kaf. Menurut Habib Alwi Al- 

Habsyi: 
Menurut Habib Alwi Al Habsyi organisasi ini hanya menaungi orang Sayyid 
sedangkan banyak yang tidak menjaga keturunan mereka lagi. Beberapa orang 
Arab di Makassar menganggap Rabithah Alawiyyin cukup di Jakarta saja 
adanya. Rabithah Alawiyyin ini agak eksklusif karena tidak semua keturunan 
Arab bisa di tampung, sementara ada keturunan Arab non Sayyid yang cukup 
berpengaruh dengan kekhawatiran terjadi hal dimana yang mengkotak-
kotakkan keturunan. Untuk wilayah Makassar lebih menjaga persatuan antara 
Sayyid dan non Sayyid. 

Menurut Muhsin Al Habsyi, untuk itu yang berkembang di Makassar adalah 

Perkumpulan JIWA (Jamiaatul Ittihad wal Muawwanah) yang dirintis tahun 1950 

oleh Abdurrahman Syihab mantan rektor IAIN Alauddin Makassar. Di masa sekarang 

ketuanya oleh Dr Nizar Shihab, sekretarisnya Ir Mukhsin Al Habsy perkumpulan ini 

bergerak dibidang keagamaan di mana pertemuan terjadwal setiap tanggal 16 dan 20 

jadi dua kali bertemu dalam satu bulan. 

B. Arab Hadrami Sayyid dan Non Sayyid 

Kata Assegaf berasal dari kata saqfun, yang berarti atap atau sesuatu yang 

diatas. Adapun kemunculan marga assegaf berasal dari seorang tokoh yang benama 

Syeikh Abdurrahman yang dianggap sebagai pemimpin dan pengayom para wali 

                                                           
36Madjid Hasan Bahafdullah,  Dari Nabi Nuh Sampai Hadhramaut di Indonesia Menelusuri 

Asal Usul Hadharim, (Jakarta: Bania Publishing 2010), h. 196 
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dizamannya. Karena ktinggian derajat inilah beliau diibaratkan seperti atap rumah 

yang mengayomi segenap yang ada dibawah naungannya.37 

Syeikh Abdurrahman Assegaf lahir di kota Tarim tahun 739 H. dan wafat 

pada hari kamis tanggal 23 Sya’ban tahun 819 H.38 Dimakamkan pada hari jumat 

pagi. Adapun nasab beliau adalah sebagai berikut:  
1) Nabi Muhammad SAW 

2) Ali bin Abi Thalib ( Sumai Fatimah Azzahra binti Muhammad SAW) 

3) Husein 

4) Ali Zainal Abidin 

5) Muhammad Al baqir 

6) Ja’far shadiq 

7) Ali Al Uraidhi 

8) Muhammad Al-Naqib 

9) Isa Al- Akbar 

10) Ahmad Al- Muhajir 

11) Ubaiddillah  

12) Alawi 

13) Muhammad 

14) Alwi 

15) Ali Khala’ Qasam 

16) Muhammad Shaib Mirbath 

17) Ali 

18) Muhammad Faqih Al- Muqaddam 

19) Alawi 

20) Ali 

                                                           
37Agung Qosym Yus, Analisis Marga Pada Keturunan Arab di Kota Medan, Jurnal Nady Al-

Adab, Vol 18, t.2021, h. 17 
38 https://www.laduni.id/post/read/73390/biografi-imam-abdurrahman-assegaf 
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21) Muhammad Mauladdawilah 

22) Abdurrahman Assegaf 

Syeikh Abdurrahman Assegaf Memiliki 20 orang anak yang terdiri dari 7 

anak perempuan dan 13 anak laki-laki. Adapun Anak perempuan adalah sebagai 

berikut: 
1) Maryam 

2) Fathimah 

3) Bahiyah 

4) Asma’ 

5) Aisyah 

6) Alwiyah 

7) Alwiyah (al-sughro) 

Adapun 13 orang anak laki-laki dari syeihk Abdurrahman Assegaf sebagai 

berikut: 
1) Syeikh Ahmad 

2) Syeikh Muhammad 

3) Syeikh Abu Bakar Al- Sakran 

4) Syaikh Umar Muhdhar 

5) Syeikh Ali 

6) Syeikh Alwi 

7) Syeikh Abdullah 

8) Syeikh Syech 

9) Syeikh Aqil 

10) Syeikh Ja’far 

11) Syeikh Hasan 

12) Syeikh Ibrahim 

13) Syeikh Husin 

Dari ke 13 anak laki-laki ini 6 orang keturunannya terputus yaitu: 



69 
 

 
 

1) Syeikh Umar Muhdhar ( 4 orang anak perempuan) 

2) Syeikh Muhammad ( 4 orang anak perempuan) 

3) Syeikh Ahmad ( 5 orang anak perempuan) 

4) Syeikh Ja’far  ( 1 orang laki-laki keturunannya terputus) 

5) Syeikh Hasan ( 1 anak perempuan) 

6) Syeikh Syech ( Tidak Kawin) 

C . Marga Shihab 

Kata Shihab atau Shahab merupakan gelar yang dinisbahkan kepada para 

ulama yang agung dan terkenal dengan keluasan ilmu mereka dan banyak yang 

memiliki karya tulis paada zamannya. Adapun yang pertama kali digelari shihab 

yaitu Ahmad bin Abdurrahman bin Ahmad Syahabuddin.39 

Ahmad Syahabuddin lahir dikota Tarim pada tahun 887 hijriyah dan wafat 

pada tahun 946 H.40 Adapun silsilah keturunan beliau adalah sebagai berikut: 

1) Nabi Muhammad SAW 
2) Ali bin Abi Thalib ( Sumai Fatimah Azzahra binti Muhammad SAW) 

3) Husein 

4) Ali Zainal Abidin 

5) Muhammad Al baqir 

6) Ja’far shadiq 

7) Ali Al Uraidhi 

8) Muhammad Al-Naqib 

9) Isa  

10) Ahmad Al- Muhajir 

11) Ubaidillah  

                                                           
39Agung Qosym Yus, Analisis Marga Pada Keturunan Arab di Kota Medan, (Jurnal Nady Al-

Adab, Vol 18, t.2021), h. 14 
40https://www.galerikitabkuning.com/2021/12/sejarah-marga-nasab-bin-shihab-bin-

syahab.html 
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12) Alawi 

13) Muhammad 

14) Alwi 

15) Ali Khala’ Qasam 

16) Muhammad Shaib Mirbath 

17) Ali 

18) Muhammad Faqih Al- Muqaddam 

19) Alawi 

20) Ali 

21) Muhammad Mauladdawilah 

22) Abdurrahman Assegaf 

23) Abu Bakar As-Sakran 

24) Al-Syaich Ali 

25) Abdurrahman 

26) Ahmad syahabuddin 

27) Abdurrahman 

28) Ahmad 

Beliau memiliki tiga orang putra yaitu: 
1) Umar 

2) Muhammad Al hadi 

3) Muhammad al Qhadi 

D. al-Aidid 

al-Aidid merupakan gelar yang diberikan kepada Muhammad Maula Aidid 

karena beliau mukim disuatu dusun yang tidak berpenduduk disebut Wadi Aidid 
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dusun ini terletak di daerah pegunungan bagian barat daya kota Tarim dan 

membangun sebuah masjid sebagai tempat ibadah dan beruzlah dari keramaian.41 

Muhammad Maula Aidid lahir dikota Tarim Hadramaut Yaman Selatan pada 

tahun 754 H dan wafat tahun 862 H. adapun nasab beliau adalah sebagai berikut: 

1) Nabi Muhammad SAW 

2) Ali bin Abi Thalib ( Sumai Fatimah Azzahra binti Muhammad SAW) 

3) Husein 

4) Ali Zainal Abidin 

5) Muhammad Al baqir 

6) Ja’far shadiq 

7) Ali Al Uraidhi 

8) Muhammad Al-Naqib 

9) Isa  

10) Ahmad Al- Muhajir 

11) Ubaidillah  

12) Alawi 

13) Muhammad 

14) Alwi 

15) Ali Khala’ Qasam 

16) Muhammad Shaib Mirbath 

17) Alwi Ammul Faqih 

                                                           
41Idrus Alwi Al Masyhur, Sejarah, Silsilah dan Gelar Keturunan Nabi Muhammad saw di 

Indonesia, singapura, Malaysia, Timur Tengah, India da Afrika, Cet. 4 (Jakarta: saRaz Publishing, 
2013), h. 235. 

 



72 
 

 
 

18) Abdurrahman 

19) Ahmad Al Faqih 

20) Abdullah 

21) Muhammad 

22) Ali Al Hautho 

23) Muhammad Maula Aidid 

Adapun keturunan Muhammad Maula Aidid Adalah sebagai berikut: 

1) Ahmad Al-Akbar 

2) Alwi Bafagih 

3) Abdurrahman Bafagih 

4) Abdullah Bafagih 

5) Ali Aidid 

6) Alfagih Ahmad 

E. Al Habsyi 

Gelar al-Habsyi adalah gelar yang diberikan pertama kali kepada Abi Bakar 

bin Ali. Hal ini karena beliau berkunjung ke daerah yang bernama Habasyah di 

Afrika dan bermukim selama 20 tahun untuk menyebarkan Agama Islam dan beliau 

wafat di Kota Tarim pada tahun 857 H. Adapun silsilah keturunan beliau adalah 

sebagai berikut: 

1) Nabi Muhammad SAW 

2) Ali bin Abi Thalib ( Sumai Fatimah Azzahra binti Muhammad SAW) 

3) Husein 
4) Ali Zainal Abidin 

5) Muhammad Al baqir 

6) Ja’far shadiq 



73 
 

 
 

7) Ali Al Uraidhi 

8) Muhammad Al-Naqib 

9) Isa  

10) Ahmad Al- Muhajir 

11) Ubaiddillah  

12) Alawi 

13) Muhammad 

14) Ali Khala’ Qasam 

15) Muhammad Shaib Mirbath 

16) Ali 

17) Muhammad Faqih Al- Muqaddam 

18) Ali 

19) Hasan Atturabi 

20) Muhammad Asadillah 

21) Ahmad 

22) Ali 

23) Abi Bakar 

F. Al-Amudi 

Asal usul marga Al-Amudi yakni berasa dari seorang tokoh yang bernama 

syeikh Said bin Isa yang lahir dilembah Dau’an dan wafat pada tahun 671 H. beliau 

sejak lahir hidup dalam keadaan bersahaja, jauh dari gemerlap duniawi. Ayahnya 

sangat memperhatikan beliau dalam segi pendidikan agama, beliau didik ilmu agama 

semenjak dini, adapun tarbiyah ruhani, beliau dapatkan secara talaqy dan berkumpul 

dengan para Syehk, karena beliau tidak pernah belajar membaca ataupun menulis, 

ilmu yang beliau dapatkan adalah berkat seringnya berkumpul dan hadir dalam majlis 

para masyayeh, dengan hal itu dan berkah doanya para masyayehk, Syeh Said 

mendapat dalam hati para Solihin. 
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Beliau dikenal dengan julukan Al-Amudi yang berarti tiang, karena saking 

rajinnya melaksanakan shalat dan salat merupakan tiang agama, paling utama-

utamanya ibadah yang dilakukan seorang hamba dalam bermunajat, bahkan dalam 

hadits disebutkan "Pokok perkara adalah Islam sedangkan tiangnya adalah Salat", 

kemudian kata "العماد" dikatakan "العمودي" sebagaimana istilah penduduk setempat. 

Adapun Silsilah keturunan beliau adalah sebagai berikut: 

1. Abu Bakar As-Siddiq 

2. Abdurrahman 

3. Abdullah 

4.  Tholhah 

5.  Abi Bakar 

6. Muhammad 

7. Daud 

8.  Isa  

9.  Sya’ban 

10.  Isa 

11.  Ahmad 

12.  Isa  

13.  Syekh Said42 

 

                                                           
42https://isda.in/2021/08/30/syekh-said-bin-isa-al-amudi-32/ 
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BAB IV 

STRATEGI KETURUNAN ARAB DALAM  

PROSES ISLAMISASI MAKASSAR 

A. Kontribusi Keturunan Arab Sayyid 

1. Marga Assegaf  

Kehadiran Islam di Makassar tidak bisa terlepas dari kehadiran Fam Assegaf, 

melaluli tarekat Khalawatiyah Syeikh Yusuf Al- Makassary yang juga pernah belajar 

kepada Sayyid Ba’alawy Allamah Thahir atau Sayyid Alwi Assegaf yang dianggap 

sebagai Assegaf pertama di Makassar. Ketika Syeikh Yusuf Al-Makassary berada di 

banten, beliau mengirim salah satu muridnya yang sangat pintar dan dipercaya untuk 

mengembangkan misi dakwah ke Sulawesi yang dikenal dengan nama Tuang 

Rappang berasal dari Rappang yang berasal dari keluaga kaya raya.  

Beliau adalah seorang tuna netra tetapi sangat mendalami ilmu Tarekat dan 

Syariah. Tuang Rappang mengajarkan tarekat Khalwatiah Yusuf di daerah Gowa dan 

mampu menarik para bangsawan Gowa untuk masuk dalan tarekat ini. Keberadaan 

tarekat ini tidak hanya dianut di dalam istana, tetapi juga ke tengah masyarakat. 

Akhirnya, beliau meninggal di Rappang kemudian mayatnya diusung sampai ke 

Gowa. Makamnya berada di dalam lokasi pemakaman Syekh Yusuf. 

Sultan Abdul Jalil (1677-1709) yang menjadi raja Gowa ke 19 merupakan 

pengikut setia tarekat Khalwatiyah Yusuf. Pengaruh tarekat ini sampai ke daerah 

Bontoala yang merupakan daeah kekuasaan Gowa, dan sebuah pesantren berdiri 

tahun 1685 yang di pimpinoleh Sayed Ba’alawy Bin Abdullah Thahir Tuang 

Karama’. Pesantren ini menjadi lembaga yang terhitung sebagai Pendidikan Islam 

pertama di Makassar. Bertepatan dengan berkembangnya penyebaran tarekat 

Khalawatiyah Syeikh Yusuf. 
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Sayyid Ba’alawy dimakamkan di pulau Barang Lompo yang menjadi tempat 

persinggahan pertamanya kettika tiba di daerah Makassar. Beliau menikah dengan 

anak Sultan Abdul Jalil yang bernama Sitti Fatimah. Sehingga dari perkawinan ini 

orang Arab golongan sayyid masuk dalam lingkunan Istana. 

Anak hasil perkawinan tersebut dikenal oleh penduduk lokal sebagai integral 

dari kelompok mereka saat yang sama, mereka juga menjadi bagian dari jaringan 

diaspora Hadrami yang jauh lebih luas dari lokalitas mereka. Hal ini berarti walaupun 

mereka bertindak dalam kapasitas lokal, mereka juga dengan mudah dapat merantau 

dan menjalin hubungan dengan jaringan diaspora Hadrami, sehingga menghasilakan 

tingkat mobilitas yang cukup tinggi. Perairan Nusantara dengan segala kecairannya, 

membuka peluang bagi artikulasi identitas tak terhingga, yang memungkinkan 

diaspora Hadrami menjadi pribumi dan disaat yang sama menjadi bagian dari 

komunitas diskursif yang lebih luas.1 

Perkawinan ini lahirlah Sayyid Husain Assaggaf di Gowa di kuburkan di 

dekat Masjid Tua Katangka. Sayyid Husain Assaggaf melahirkan Sayid Abdul Gaffar 

Waliuddin Assagaf diangkat menjadi qahdi ditahun (1769-1814) dan diangkat 

menjadi khalifah tarekat Khalwatiyah Yusuf Sayyid Abdul Gaffar Waliuddin 

Assaggaf menggantikan mertuanya yaitu Muhammad Rajab di tahun 1718 qadhi ke 

tiga di Gowa. Sayyid Abdul Gaffar Waliuddin Assaggaf sebagai khalifah tarekat 

Khalwatiyah sekaligus menjadi qadhi keempat di Bontoala. Dimasanya, penyebaran 

tarekat ini ke wilayah Bugis semakin meluas. Sayyid Abdul Gaffar Waliuddin 

                                                           
1L.W.C. Van Dern Berg, Orang Arab di Nusantara, (Jakarta: Komunitas Bambu,2010), h. 

xxxiii 
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Assaggaf menerima tarekat ini dari Syekh Abu Abdul Majid Nuruddin bin Abdullah 

menerima tarekat dari Syekh Abu Saad Muhammmad Fadhil dan beliau menerima 

juga dari Syekh Abu Fath Abdul Basyir al-Dariri al Rappani al- Khalawaty.2 Sumber 

tutur masyarakat menyebut Tuang Rappang adalah orang Arab meskipun dia disebut 

orang Rappang hanya untuk memberi legitimasi tempat mukimnya. versi lain juga 

menyebut Syekh Yusuf adalah seorang Sayyid. 

Melalui Sayyid Abdul Gaffar Waliuddin Assaggaf lahir putranya Sayyid 

Muhammad Zainuddin Assaggaf, kemudian menjadi qadhi ke-5 di Bontoala 

sekaligus qadhi di Maros dan murysid tarekat Khalwatiyah Yusuf di Maros. Atas 

permintaan masyarakat Maros yang datang ke Bontoala berguru tarekat ini, maka 

Muhammad Zainuddin Assaggaf memenuhi permintaan tersebut. Menurut Danial 

Asseggaf: 

Dari garis nasab dari laki-laki tetap dipertahankan garis keturunannya. Dalam 
rumpun ini ada marga diantaranya Al- Hamid, Al-Idrus, Al-Qadri, Al- Habsyi, 
Bin Syihab, Al-Mahdali, Bil Faqih, dengan satu jalur nenek moyang yang 
sama. Ainu Zainal Arbath melahirkan Alwi dan Aidid, semua marga 
Assaggaf, Aidid silsilahnya bertemu diatas Al Idrus dan Al Hamid tidak 
bertemu di bawah tetapi pasti bertemu diatas. Kalau berbicara masalah darah, 
maka kami akan cenderung ke Timur Tengah karena sebagai asal muasal 
nenek moyang kami. Tetapi, dalam rentang wktu yang cukup lama berbaur 
dengan masyarakat local sehingga budaya bugis Makassar seakan-akan kami 
memmikul budaya mereka. Contohnya masalah badik yang merupakan 
budaya bugis makaassar sering masyarakat datang berkonsultasi kepada kami 
tentang bagaimana perihal badik tersebut. Saya termasuk pemerhati kearifan 
local seperti ppaseng toriolo yang sarat dengan filosofi-filosofi kehidupan. 
Makanya, bahasa bugis makassar dalam keluarga kami sering digunakan. Hal 
seperti ini saya rasakan bagaimana mudahnya membaca naskah berbahasa 
Bugis tapi tulisannya adalah Arab. Sehingga saya memberikan motivasi 
kepada generasi kami untuk bisa membaca naskah yang tulisannya arab tetapi 
berbahasa bugis. Kami sudah bergaul dengan masyarakat kampung sehingga 
kekentalan budaya lokal betul-betul terserap dalam kehidupan sehari-hari. 
Karena kekentalan budaya lokal ini sehingga generasi saat ini masih banyak 
yang tidak tahu bahwa nenek moyangnya adalah orang Arab. Dan ketika 

                                                           
2Abu Hamid, Syekh Yusuf Makassar Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang, (Jakarta: Yayasan 

Obor Indonesia,2005), h.  
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bertanya kepada merekadari mana mereka berasal, maka jawabannya adalah 
tidak tahu. Sehingga masalah pendidikan Agama sebagian sudah tidak kental 
lagi dalam masalah keagamaan.3 

Penekanan pada tasawuf dan metode dakwah secara damai inilah yang 

mewarnai secara turun temurun sebagaian kaum Alawiyin dimana pun mereka berada 

sampai pada masa sekarang ini. Kiranya sikap ini diambil, disamping kecendrungan 

kesufian memang mempromosikan prinsip cinta kasih dan anti kebencian, akibat 

kenyataan bahwa peperangan-peperangan yang melibatkan kaum Alawiyin di masa- 

masa sebelumnya ternyata hanya menyisakan kerugian dan kerusakan. Sebagai 

gantinya, kelompok ini percaya bahwa mengutamakan cinta kasih, kedamaian dan 

sikap-sikap kelembutan, justru akan menjadi cara efektif untuk menarik hati banyak 

orang, bahkan juga hati musuh dan orang-orang jahat di tengah-tengah masyarakat.4 

Sehingga Tarekat Khalwatiyah Yusuf pun berkembang di Maros dan 

dilanjutkan oleh keturunan beliau. Tarekat ini cukup terbuka bagi siapa saja yang 

ingin datang belajar di tempat itu tepatnya di daerah Kassi Labuang Kabupaten 

Maros. Dikembangkan oleh Sayyid Abdul Muthalib Puang Lallo (1925) beliau 

merupakan ulama yang pernah belajar ke pulau Salemo Bersama Puang Ramma dan 

Puang Sese. Ayahanda Rauf Asseggaf dosen UMI belajar kepada Puang Walli, 

sebelum ke Salemo beliau berguru kepada KH M. Asaf rumahnya di Pappandangan 

poros Tanralili Maros. Setelah dari Salemo beliau mengaji lagi ke gurunya KH. M. 

Asaf dan H. Puang Tobo di Maros. Kemampunnya dalam ilmu falak dengan 

menafsirkan akan terjadi gerhana matahari di tahun 1983.  

                                                           
3Wardiah hamid, Peran Orang Arab dalam Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Maros, 

(Jurnal Pusaka, Vol. 5, No.2, 2017), h. 262. 
4Musa Khazim, Sekapur Sirih Sejarah, Alawiyin dan Perannya Dalam Dakwah Damai di 

Nusantara: Sebuah Komplikasi Bahan Dalam Peran Dakwah Damai Habaib/Alawiyin di Nusantara 
(Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute,2012), h. 7. 



79 
 

 
 

Dua tahun sebelumnya, beliau mengajarkan salat gerhana di masyarakat dan 

memanggil murid-muridnya di sekitar Masjid Al-Manar. Pengumuman dari 

pemerintah akan terjadi gerhana matahari satu minggu sebelumnya tetapi, mereka 

sudah mengetahuinya dan sudah ada persiapan untuk melaksanakan salat gerhana 

matahari. Setelah itu beliau juga menafsirkan setelah terjadi gerhana matahari di 

Indonesia maka akan terjadi gerhana lagi di Timur Tengah. Menurut Danial 

Asseggaf: 

Puang Lallo mengetahui gerhana bulan pada tanggal 30 September 1982 
setelah sholat Magrib. Pada saat itulah dimulai melaksanakan shalat tepat jam 
02.00 koma 3 detik. Barulah kentara gerhana matahari lima menit lewat 
beberapa detik lamanya terjadi gerhana tersebut. Catatan khususnya juga akan 
terjadi pada tanggal 14 Desember 1983 Masehi gerhana matahari terjadi di 
Makkah. Setelah beberapa tahun kemudian beliau tidak melakukan hitung 
hitungan ilmu falak ini, disebabkan alat-alat deteksi fenomena gerhana sudah 
lebih berkembang lagi. 

Beliau mendirikan sekolah Arab di Kassi di Langgar Al-Manar. Sebelum 

berubah menjadi masjid masih berbentuk langgar dan menjadi pusat sekolah Arab. 

Sekolah Arab ini berdiri setelah Indonesia merdeka. Puang Lallo juga bergabung 

dengan DDI Pappadangan tahun 1955 setelah itu dipindahkan ke jalan Takwa daerah 

Kota Maros. 

Beberapa daerah yang menjadi basis perkembangan tarekat ini sampai 

sekarang berada di daerah Kassi ada sekitar 30 rumah dalam komunitas Arab. Tarekat 

ini juga berkembang di wilayah Maros Utara Tambua Maros di bawah Khalifah 

Sayyid Zainal Abidin Assagaf (Puang Awing), Sayyed Tajuddin Assagaf Puang Taju. 

Kemudian ke wilayah Pangkep Segeri dan wilayah Palanro Cilallang Barru. 

Menurut Darmawijaya dalam bukunya Nikmatnya Tasawuf Mengupas kisah 

Sukses Ulama Tasawuf dalam Islamisasi Nusantara, para murid tarekat Khalwatiyah 

ini dibedakan dalam tiga tingkatan, yaitu: 
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1. Makam Bidayah, yaitu tingkatan permulaan. Pada tingkatan ini murid dilatih 

membaca zikir la ilaha illa Allah, sebanyak 10- 100-300 kali setiap hari 

2. Makam tawassut, yaitu tingkat khusus, dimana para murid lebih meningkatkan 

zikirnya dengan membaca Allah Allah sebanyak 40-101-300 kali setiap hari 

3. Makam nihayah, yaitu tingkatan lebih khusus. Tingkatan ini disebut juga dengan 

tingkatan ahli zikir yang hanya diamalkan oleh syekh atau murid yang terpilih.5 

Kitab yang diajarkan dalam tarekat ini berasal dari beberapa tulisan tangan 

yang diwariskan dari nenek dan orang tua serta tulisan tangan kumpulan kitab 

karangan Syekh Yusuf. Beberapa peninggalan tarekat seperti Tuang Rappang. 

Tarekat ada amalan umum dapat ditemui dalam karangan tarekat. Ada ciri wirid-

wirid zikir dengan nama tersendri dari masing-masing tarekat. Wirid umum bisa 

dibaca di tarekat muktabarah dan yang khusus diajarkan guru tarekat masing-masing. 

Kitab yang umum seperti Ihya Ulumu al-Din, Tanwiru al- Qulub, Jamiu al-Usul fi 

Auliya, Awalifu al-Ma’arid, al-Insanu al- Kamil (manusia Sempurna).  

Pengikut tarekat ini umumnya berasal dari masyarakat non Arab. Siapa pun 

boleh menjadi anregurutta’ dalam tarekat ini bila memenuhi syarat untuk menjadi 

anreguru, tetapi sampai sekarang posisi itu tetap dipegang oleh keturunan Assaggaf. 

Pengikut tarekat ini berkembang dengan menyentuh berbagai lapisan masyarakat. 

Para pengikut memahami bahwa niat mereka datang untuk belajar dan tanpa 

undangan tetapi kesadaran sendiri. Intinya murid yang mendatangi guru. Mereka 

datang dari berbagai daerah di luar Kabupaten Maros seperti Pangkep, Barru, Pinrang 

Makassar bahkan di luar Pulau Sulawesi seperti Sorong, Kalimantan, 

Timika,Jayapura, Manokwari dan Kupang. 

                                                           
5Darmawijaya, Nikmatnya Tasawuf Mengupas kisah Sukses Ulama Tasawuf dalam Islamisasi 

Nusantara, (Makassar: Refleksi, 2008), h. 78 
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Di masa Sayeid Abdul Muthalib (Puang Lallo), wilayah tarekat ini hampir 

mengusai wilayah Maros bagian selatan pusat Kota Maros. Di Kassi Labuang 

menjadi sentra pusat pengajaran tarekat ini dan didirikan Langgar dan sekarang 

menjadi masjid Al-Manar Labuang. Maros menjadi terkenal dengan pola pendidikan 

agama bercorak tarekat. Disamping tarekat Khalwatiyah Yusuf, berkembang pula 

tarekat Khalwatiyah Samman. Keduanya berada di Kabupaten Maros dengan jarak 

yang berjauhan. Khalwatiyah Samman berlokasi di daerah Pate’ne Maros dengan 

mursyid bernama Syekh Andi Sirajuddin Puang Tompo dan menyebar diberbagai 

daerah di Maros seperti pinggiran pesisir pantai Maros disebut kampung 

Leppangkomai dan Bantimurung, serta Solo Jirang dengan khalifahnya disebut puang 

Lompo berasal dari masyarakat pribumi. Ketika penulis berada dilokasi Kassi yang 

menjadi sentral pemukiman komunitas Khalwatiyah Yusuf. Salah satu anggota 

keluarga Khalwatiyah Samman berkunjung ke daerah itu. Jalinan pertemanan 

diantara mereka tanpa batas pemisah. Menurut Rijal Asseggaf: 

Ketika saya menjabat Kepala Kantor Agama Maros Maudu Lompo di Patte’ne 
selalu diadakan tanggal 20 bulan Rabiul awal pertemuan diantara pengikut 
Khalwatiyah Zaman selalu hadir dan memimpin doa. Imam Masjud Turikale 
Khalifah Andi HidayatPuang Rukka senantiasa diundang ke Kassi acara Haul 
setiap tahun setelah Ramadhan Haul Tarekat Khalwatiyah Yusuf dan Haul 
Puang Lallo. Acaranya intinya membaca manaqib sejarah hidup Puang Lallo 
dan perjuangannya demikian juga sejarah Syekh Yusuf dan Sayed Ba Alwy, 
yang dilaksanakan di Masjid Al-Manar, Tahlilan Khatam Alquran dengan 
semua orang membaca Alquran sampai khatam, lalu pahalanya dihadiahkan 
kepada beliau yang dirayakan peringatan haulnya. Pengikutnya diperkirakan 
sekitar puluhan ribu orang. 

Tahun 1802 M, Tarekat Khalwatiyah Samman masuk di Sulawesi Selatan 

yang di bawa oleh Syekh Abdulllah Al-Munir yang diterima dari Syekh Abdul 

Shamad Palembang. Jalur silsilah tarekat ini mempunyai sumber yang tidak sama 

dengan silsilah Khalwatiyah Yusuf, namun para pengaruhnya tetap mengakui tokoh 
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Syekh Yusuf. Meskipun terdapat perbedaan praktek pada kedua tarekat ini dan 

menggunakan nama yang sama, namun semuanya mengakui Syekh Yusuf sebagai 

seorang yang bertaraf wali dan mereka cenderung untuk selalu berziarah ke 

makamnya setiap saat menurut keperluannya. orang membaca Alquran sampai 

khatam, lalu pahalanya dihadiahkan kepada beliau yang dirayakan peringatan 

haulnya. 

Pengikutnya diperkirakan sekitar puluhan ribu orang. sesudah khalifah ke-21 

dari susunan kekhalifaan yaitu Syekh Qutub Zaman Maulana Affandi Umar al- 

Khalwatiy. Mulai dari khalifah ini bercabang pada Syekh Maulana Sayid Yahya al-

Syarwani bagi khawatiyah Yusuf, sedangkan Khalwatiyah Samman turun pada Syekh 

Muhammad Amir Ummul Khalwatiy. Kedua cabang ini berkembang sendiri-sendiri 

dan membentuk kekhalifaan masing- masing.6 

Menurut Sayyid Muhammad Rijal Assegaf yang melanjutkan khalifah tarekat 

Khalwatiyah Yusuf beliau mengajarkan Iman, Islam, dan Ihsan. Pengajaran Ihsan 

diajarkan melalui tarekat. Materi yang dikembangkan tarekat ini selalu bersumber 

dari Sunnah Rasulullah saw, dan pokok ajarannya berdasar kepada Alquran. Materi 

Syariah mulai dari masalah Thaharah, istinja, dan shalat serta hukum agama lainnya. 

Motivasi mereka yang datang untuk bertarekat dan mengambil berkah dari ilmu 

tarekat. Adapun mereka yang masuk dalam tarekat ini harus mencapai usia baligh. 

Bagi mereka dalam sistem beragama ini harus ada seorang guru yang menuntun 

mereka dalam beragama. Mereka kemudian menyebut guru mereka dengan sebutan 

anreguru. Dengan tujuan mendapat keselamatan bersama, para murid ini merasa ada 

                                                           
6Darmawijaya, Nikmatnya Tasawuf Mengupas kisah Sukses Ulama Tasawuf dalam Islamisasi 

Nusantara, (Makassar: Refleksi, 2008), h. 138-139 
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kedamaian ketika bertemu dan menjalankan ajarannnya. Datang berguru diajarkan 

sistem zikir tetapi juga diajarkan masalah syariat. Syariat tanpa tarekat kurang dan 

tarekat tanpa syariat adalah batal. Meskipun seorang itu mampu melakukan hal- hal 

supranatural seperti berjalan di atas air tetapi tidak melaksanakan shalat hal itu adalah 

pekerjaan setan atau jin. 

Pola pengajaran amalan Khalwatiyah Samman memakai zikir jahar 

pengucapan wirid la ilaha illallah suara dikeraskan anggota badan bergerak ke kanan 

dan ke kiri. Gerakaan ini diumpamakan kepada sebatang pohon kalau diterpa angin 

kencang maka daun-daunnya akan berguguran dan bertebaran jatuh ke tanah. Seperti 

juga dosa-dosa akan berguguran Sedangkan Tarekat Khalwatiyah Yusuf memakai 

wirid dalam sistem sirr merendahkan suaranya suaranya untuk tidak kedengaran 

terlalu keras. Menggerakkan badan secarapelan. Karena ketika menyebut nama Tuhan 

tidak terlalu keras suaramu dan merendahkan diri di hadapannya. 

Adapun pendidikan pesantren yang sedang dirintis di bawah Yayasan Abdul 

Muthalib Assaqqaf di samping Masjid Al-Manar yang di bangun sekitar tahun 1935. 

Yayasan ini juga menaungi pendidikan formal yaitu Raudhatul Atfal Al-Manar yang 

beroperasi 10 tahun lebih di bawah ke pemimpinan Syarifah Rahmawati Asseggaf, 

dengan menggunakan kurikulum Kementerian Agama. Tim pengajarnya juga berasal 

dari Kementerian Agama. Pesantren yang akan dibangun nantinya mempunyai ciri 

khas tersendiri yaitu penguatan materi pendidikan dengan muatan lokalnya yaitu 

pengajaran tarekat Khalwatiyah Yusuf. Tim pengajar yang sudah dipersiapkan 

mereka sementara belajar di pesantren Darul Lugah Wal Dakwah Pasuruan Jawa 

Timur mereka itu diantaranya Abdul Muthalib Assegaf, Firdaus Assegaf, dan 

Alwirdullatif Assegaf yang juga sementara belajar di Al-Azhar Mesir. Sebelum ke 
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Mesir, ia masuk kepesantren Nahdatul Ulum di Barangdasi Maros, kemudian 

melanjutkan MAN 3 di Daya. 

Keturunan Arab di Maros khususnya fam Asseggaf telah berkontribusi di 

lembaga ke qadhian, kemudian berafiliasi ke sistem Tarekat Khalwatiyah Yusuf. Ada 

pula Majelis Zikir Al-Manar yang dilakukan setiap Kamis malam yang pertemuannya 

dilakukan dua kali dalam satu bulan dari rumah ke rumah atau di Masjid. Untuk 

memperingati haul Puang Lallo dan puang Alwi dilaksanakan pertemuan 

silatuhrahmi antara anggota tarekat yang berasal dari berbagai daerah Sulawesi 

bahkan mereka datang dari diluar pulau Sulawesi, pada Bulan Sya’ban sebelum 

memasuki bulan Ramadan. Cita cita ini umumnya mengikuti tokoh agama Islam 

untuk meraih kejayaan Islam dan melakukan amal jariyah di bidang pendidikan 

formal dan non formal. dan sebagai lembaga non formal hingga membangun lembaga 

formal RA Al-Manar dan sekarang merintis Pesantren Al-Manar. 

Keberadaan orang Arab di Maros menempati posis-posisi sentral ikut aktif di 

pemerintahan misalnya diantara mereka pernah menjadi staf ahli di bidang politik, 

Kepala Kantor Departemen Agama Maros, Ketua KPU Maros. Adapun lembaga 

Pendidikan keagamaaan mereka bergabung dalam lembaga formal seperti DDI dan 

mereka menempati posisi pucuk pimpinan. Bergabungnya mereka DDI dengan 

maksud kebersamaan dalam membangun lembaga itu bukan atas nama orang Arab 

atau pribadi. Menurut Umi Asseggaf: 

Beberapa fam Assaggaf juga berkontribusi Dalam membesarkan DDI di 
Maros. Dan juga berkontribusi di Sekolah Tinggi Agama Islam Maros sebagai 
ketuanya NU Dan MUI Maros. Kontribusi dalam lembaga itu bukan atas 
nama orang Arab tetapi ikut terlibat. Karena ada wadah untuk dikembangkan. 
Masuk dalam semua sistem besar dan berkontribusi walaupun bukan milik 
pribadi tetapi mengambil peran bersama masyarakat lokal. Dengan harapan 
fungsi mereka dalam menyebar agama Islam mengikuti generasi awal nenek 
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moyang mereka berimigrasi untuk pertama kalinya dalamlembaga qadhi, 
tarekat, dan lembaga formal. Disamping tarekat Khawatiyah Yusuf juga 
mengembankan tarekat Sanusiyah (Tarikatul Muhammadiyah). Yang diterima 
dari mertua Muhammad Nur dan Sayyid H Jamaluddin Assagaf puang 
Ramma. Rata-rata keluarga tarekat Muhammadiyah murid dari Muhammad 
Nur keturunannya di bawa kerumah beliau untuk di talkinkan. Dan beliau 
menjadi muryid tarekat Nur Muhammad. Pengikutnya juga berasal dari 
masyarakat umum dari Makassar, Maros dan daerah lainnya. 

Disamping itu, K.H.S. Djamaluddin Assegaf Puang Ramma yang masih 

merupakan keturunan Sayyid Ba’alawy lahir di Kampung Tambua Kecamatan 

Turikale Kabupaten Maros pada 21 Juni 1919, tercatat pada Sekolah Rakyat 192– 

1930 dan memasuki pesantren di Pulau Salemo Kabupaten angkep. Beliau wafat pada 

tahun 2006. Puang Ramma merupakan sosok yang tidak dapat dipisahkan dari 

lembaran sejarah perjalanan dakwa Islam di Sulsel. Pada tahun 1942 mendirikan 

Rabitatul Ulama bersama dengan K.H. M. Ramli, K. H. Ahmad Bone, Habib Saleh 

Al-Habsyi, Habib Husen Asseggaf.  

Selain itu, pada tahun 1946 Puang Ramma juga menjadi Imam Kampung 

Gusung Jongaya (pada waktu itu masuk wilayah Gowa) serta beliau juga pernah 

diangkat sebagai Imam Mamajang distrik Mariso. Kesibukannya menjadi Imam 

ternyata tidak membuatnya surut untuk mengajar dan mendirikan Perguruan Islam 

Nasrul Haq di Jl. Sungai Wallanae Ujung Pandang. Bahkan jauh sebelum 

berkembangnya organisasi besar keagamaan Islam di Nusantara seperti Nahdlatul 

Ulama dan Perserikatan Muhammadiyah di Sulsel. Puang Ramma merupakan salah 

satu pendiri dari Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun 1948. Beliau juga pernah menjadi 

pengurus Masjid Raya Makassar. Bahkan, dalam sejarah Puang Ramma bersama KH. 

Mohtar Luthfi dan KH. Muh Ramli tercatat sebagai pendiri Masjid Raya Makassar. 

Sebagai seorang yang sangat berpengaruh di tengah masyarakat, Puang 

Ramma dipilih menjadi anggota Konstituante RI (Republik Indonesia) tahun 1955- 
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1959. Dan mendirikan Perguruan Islam DDI Mariso, dan pada tahun 1965 

mendirikan Perguruan Tinggi Islam BPI Sambung Jawa. Termasuk salah satu perintis 

berdirinya IAIN / UIN (Institut Agama Islam Negeri / Universitas Islam Negeri) dan 

UMI (Universitas Muslim Indonesia) Makassar. Hakim pengadilan Agama 

Kabupaten Gowa tahun 1971, anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) 

Tk.1 Sulawesi Selatan 1971 -1977. Puang Ramma tidak hanya aktif disitu saja, tetapi 

juga diorganisasi keagamaan seperti Ketua Bahagian Dakwah Rabitatul Ulama (RU), 

sebagai Panitia Penolong Tentara Nusantara (PPTI) dipimpin oleh Sutomo (Bung 

Tomo), anggota panitia pembangunan Masjid Raya Makassar / Ujung Pandang, 

anggota Majelis Mahkamah Syari’ah Ujung Pandang dan organisasi Nahdlatul Ulama 

(NU) Sulawesi Selatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Foto Silsilah Salah Satu Keturunan Assegaf 
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Figure 2 Foto Makam Keturununan Assegaf 

Figure 3 Silsilah Salah Satu Keturunan Assegaf 
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2. Marga Syihab 

Abdurahman Shihab termasuk salah satu keturunan Arab Hadhramaut yang 

lahir di Makassar pada tanggal 15 Januari 1915. Dan menikah dengan perempuan 

yang berasal dari kota Sidrap yaitu Rappang yang melahirkan putra-putri sebanyak 

sebelas orang. Putra-putra yang baik dan hebat diantaranya DR. Umar Shihab mantan 

DPR/MPR RI dan kini ketua MUI pusat. 

Selain itu ada DR. Quraish Shihab sebagai Duta Besar RI di Mesir dan Prof. 

Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. 

Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang ulama, pengusaha, dan 

politikus yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. 

Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua 

perguruan tinggi di Makassar, yaitu Universitas Muslim Nusantara (UMI), sebuah 

perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Nusantara bagian timur, dan IAIN 

Alauddin Makassar. Ia juga tercatat sebagai rektor pada kedua perguruan tinggi 

tersebut: UMI 1959-1965 dan IAIN 1972–1977. 

Prof Abdurrahman Shihab mengenyam pendidikan di Jami’al di Jakarta. Di 

bangku Madrasah Aliyah selama dua tahun dan pernah mendapat beasiswa Takhassus 

Al-Qur’an selama satu tahun. Prof. Abdurahman Shihab ini pernah menjadi anggota 

Konstituante ditunjuk oleh Presiden Soekarno. Kemudian Prof Abdurrahman Syihab 

ini pernah menjadi ketua umum pertama pada "Jam'iyyatul Ittihad Wal Mu'awanah 

(JIWA) yang berdiri tanggal 29 september 1952. Sekarang telah mempunyai gedung 

Pertemuan (Sering dipakai Pesta Perkawinan dan kegiatan-kegiatan lainnya) terletak 

di Jl. Sungai Poso No. 31 dan juga mempunyai SLTP dan SMU berlantai tiga terletak 
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di JL. Gunung Lokong status diakui dengan Akte Notaris 22 (12 Agustus 1992) juga 

diketuai oleh DR. Umar Syihab (anak Abdurahman Shihab).7 

Akan tetapi, sebelum itu ayah beliau yang bernama Habib Ali bin 

Abdurrahman Syihab awalnya datang dari Hadramaut ke Batavia yang sekarang 

dikenal dengan nama Jakarta bersama dengan sahabat-sahabatnya kalangan arab. 

Beliau ikut andil dalam organisasi pergerakan Jamiatul khair sejak tahun 1901. 

Organisasi jamiatul khair ini mulai merintis institusi pendidikan Islam dengan nuansa 

modern disamping berdakwah. Dari Jakarta kemudian Habib Ali Syihab hijrah ke 

Sulawesi Selatan untuk melanjutkan dakwahnya. Diketahui, Habib Ali telah menjadi 

imam di salah satu masjid arab tertua dimakassar yakni masjid Assaid sebagaimana 

yang dtuliskan dalam catatan riwayat berdirinya masjid tersebut. Berikut ini adalah 

kutipan dari dokumen asli masjid yang ditulis tahun 1995 oleh Haji Muh. Yasin 

Assofy: 

Sesuai khabar mutawatir bahwa masjid “SAID” yang oleh masyarakat Islam 
di Ujung pandang di gelar masjid Saiyyeka atau masjid terletak dijalan 
Lombok lr. 243 No. 9 di kelurahan Pattunuang kecamatan Wajo kota madya 
Ujung Pandang, dibangun sekitar tahun 1905 oleh seorang saudagar yang 
bernama Said Hasan bin Muhammad Assafie. Dikala itu yang menjadi imam 
arabadalah Said Ali Bin Muhammad Abdurrahman Bin Syihab. 

Masjid Arab yang dibangun oleh saudagar Arab tersebut dibantu beberapa 

orang panitia pembangunan. Sedangkan tanahnya diperoleh dari seorang pedagang 

rotan bangsa cina. Sampai sekarang tanah itu telah dibeli oleh almarhum Said Hasan. 

Said Hasan Assafie tersebut telah membangun pula sebuah masjid di Pallima 

kabupaten Bone. Sampai sekarang masih berdiri dan utuh berkat pemeliharaan ummat 

                                                           
7Yasin Asshafi Abubakar, “Riwayat Singkat Berdirinya Masjid Assaid Makassar dan Para 

Imamnya”, (manuskrip, Makassar, Agustus 2010), h. 2 
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Islam setempat. Masjid Annur di balangnipa kabupaten Sinjai beliau juga 

mendirikannya.dan sekarang masjid tersebut menjadi masjid raya Balangnipa. 

Mesjid Bontoala yang terletak di ujung jalan kandea veteran juga termasuk 

beliau yang membangunnya tetapi ada versi yang lain yang mengatakan masjid 

tersebut dibangun oleh Abdul Majid dan Said Hasan termasuk penyumbang 

pembangunan saja. 

Said Hasan Assafie wafat dimakassar sekarang Ujung Pandang pada tanggal 8 

agustus 1921 dan dikuburkan dibelakang mesjid Bontoala di pekuburan tua Bontoala 

disebuah pembangunan ku’ba berdampingan makam Habib Ali Bin Syihab. Konon 

khabarnya pekuburan tua itu termasuk bangunan tua yang dilindungi oleh benda 

bersejarah kotamadya Ujung Pandang. Dan didalam kuburan itu terdapat pula 

kuburan H. Muchtar Lutfi ketua pembangunan masjid raya Ujung Pandang. 

Masjid yang telah mengalami beberapakali perbaikan nama fondasi, mihrab 

lotan dan atap masih aslinya kecuali ku’ba dan menara termasuk baru. Demikian pula 

rumah-rumah wakaf dibelakang yang tadinya dipersiapkan tempat penginapan orang 

musafir telah diperbaharui dan dijadikan madrasah dan perumahan imam. 

Masjid ini sudah sebelas kali berganti imam dimulai oleh Habib Ali bin syihab 

pada tahun 1907. Yang paling lama jadi imam adalah Habib Saleh Al-Habsyi sejak 

tahun 1926 sampai tahun 1967. Sekarang yang menjadi imam adalah Said Ali Al-

Habsyi. Masjid sekarang ini ditangani oleh sebuah Yayasan yang diketuai oleh Prof. 

Dr. Haji Umar Syihab cucu Imam pertama. Masjid ini sudah tua tetapi ramai 

dikunjungi umat Islam karena dianggap khusyu dan berkah. Semoga masjid ini tetap 

dihadiri ditengah-tengah umat Islam kotamadya ujungpandang. Dan kepada orang 

yang turut memeliharanya mendapatkan pahala selaku amal saleh dan sadaqat jaariah. 
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Wakaf dan jasa orang tua kita wajib dipelihara sebagaimana mestinya oleh generasi 

penerus selaku amanah Allah keoada kita semua. Amin Yarabbal Alamin. 

Imam Masjid “SAID” 

Habib Ali Bin Abdurrahman Syihab tahun 1907-1915 
Habib Ahmad Salbius Al Idrus Tahun 1915 – 1917 
Habib Bin Ahmad Al Bar Tuahun 1918 – 1919 
Habib Ahmad Salbius Al Idrus Tahun 1920 1925 
Habib Saleh Bin Abdollah Al Habsyi Tahun 1926 – 1943 
Habib Ali Bin Abdurrahman Ba’bud Tahun 1943 – 1943 
Habib Saleh Bin Abdollah Al Habsyi Tahun 1945 – 1967 
Habib Husein Bin Ali Al Habsyi Tahun 1968 – 1973 
Habib Ali Bin Abubakar Al Habsyi Tahun 1974 – 1974 
Habib Ali Bin Abdurrahman Ba’bud TAhun 1975- 1993 
Habib Ali Bin Abdurrahman Al Habsyi Tahun 1993 – Sekarang. 

Berikut ini adalah dokumen Aslinya: 
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Pada tahun 2000 dokumen ini kemudian diperbarui kembali. Berikut ini 

adalah dokumen pembaruannya 

 

 

 

  

Figure 4 Foto dokumen Asli masjid Assaid 
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Catatan tersebut, dapat dilihat bahwa Sayyid Ali merupakan imam pertama 

sejak tahun 1907 sampai 1915 tidak lama setelah Habib Abdurrahman Syihab (Ayah 

Quraish Syihab) lahir dan habib Abdurrahman Syihab merupakan anak tunggal. 

Sepeninggal ayahnya kemudian beliau diasuh oleh pamannya dan hijrah ke Jakarta. 

Figure 5 Figure 5 Habib Ali bin Abdurrahman Syihab 
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(Keterangan: foto Batu Prasasti Masjid Assaid) 

3. Marga Al- Habsyi 

Sayyid Saleh bin Abdullah Al Habsyi lahir pada tahun 1895 di Bandung. Sayyid 

Saleh merupakan generasi kedua dari Abdullah bin Saleh Al Habsyi. Ayahnya 

Abdullah Al Habsyi yang datang langsung dari Hadramaut sekitar tahun 1800-an dan 

tiba di Bandung. Abdullah datang bersama dengan saudaranya yang bernama Ahmad 

Al Habsyi. Mereka datang dengan tujuan misi agama. 

Pada saat di Bandung, Abdullah menikah dengan seorang akhwal atau wanita 

pribumi yang melahirkan Saleh Al Habsyi dan Abdurrahman Al Habsyi. 

Abdurrahman Al Habsyi dari Bandung ke Timor-Timor untuk berdagang dan 

memperistri orang Timor-Timor. Abdurrahman hijrah lagi bersama istrinya ke Bone, 

Sulawesi Selatan.  
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Saleh Al-Habsyi memasuki Indonesia setelah menuntut ilmu pada tahun 1929 

memilih Bogor lalu kemudian hijrah ke Makassar sekitar tahun 1930. Di Makassar, 

Sayyid Saleh Al Habsyi menikah dengan seorang dari golongan Sayyid bernama 

Fadlun binti ali Al Habsyi yang memang pada dasarnya mereka memiliki Fam yang 

sama yaitu Al Habsyi. Dan diangkat menjadi imam Arab – India - Pakistan di 

Makassar pada tahun 1931. Pada tahun 1932, Sayyid Saleh menjadi pengurus 

organisasi Djamiyah Ittihad Al – Arabia di Makassar hingga kependudukan Jepang. 

Pada tahun 1936, beliau menjadi pengurus partai PAI (Persatuan Arab Indonesia) di 

Makassar. Pada tahun 1938, Sayyid Saleh bin Abdullah Al Habsyi membuka toko di 

jalan Banda nomor 105 Makassar. 

Pada zaman kependudukan Jepang tahun 1942, banyak Hadrami yang 

memilih hijrah ke daerah untuk mengamankan diri termasuk Sayyid Saleh bin 

Abdullah Al Habsyi hijrah ke rumah saudara yaitu Sayyid Abdurrahman bin 

Abdullah Al Habsyi di Pompanua, kota Bone Sulawesi Selatan. Di Pompanua, 

lahirlah anak mereka yang bernama Sayyid Umar bin Saleh Al Habsyi sekitar tahun 

1943 (salah satu narasumber penulis).  

Setelah Indonesia tidak dibawah tekanan bangsa lain lagi, sekitar tahun 1945, 

mereka kembali ke Makassar dan menggantikan Sayyid Ali bin Abdurrahman Ba’bud 

sebagai imam ke tujuh pada tahun 1945. Dan pada tahun 1950, diangkat menjadi 

penasehat Djamia Rabitatul Ulama Makassar. Pada tahun 1952 hingga 57 menjadi 

penasihat dari organisasi Djamiyatul Ittihad Walmuawanah (DJIWA) di Makassar. 

Selanjutnya beliau menjadi kepala sekolah DJIWA pada tahun 1953 – 1956, pada 

tahun yang sama 1953, Sayyid Saleh bin Abdullah Al Habsyi masuk partai NU dan 

setelah pension dari kepala sekolah DJIWA, beliau menjadi wakil Rajjis Awwal 
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Sjuriyah NU pada tahun 1956. Sayyid Saleh Al Habsyi menjadi imam mesjid Assaid 

kurang lebih selam tiga puluh tahun lamanya selama dua kali periode hingga tahun 

1967.8 Menurut salah seorang keturunan Habib saleh Al-Habsyi: 

Habib Saleh Al-Habsyi merupakan generasi ke 12 dari Habib Abu Bakar Al-
Habsyi Tarim yakni Al-habsyi pertama. Jika dirunut dari rasulullah saw, maka 
Habib Saleh termasuk keturunan ke 34 dan dari beliau (Habib Saleh bin 
Abdullah Al-habsyi) telah sampai kepada generasi ke 3. Sehingga untuk 
marga al-habsyi itu sudah sampai kepada generasi ke 37. Akan tetapi, untuk 
memperlihatkan catatan nasab kepada public kami tidak bisa memperlihatkan 
untuk menhindari munculnya orang-orang yang mengaku sebagai keturunan 
Rasulullah saw. 

 

 

 

  

                                                           
8Muhammad Bahar Akkase Teng Dkk, Jaringan Orang Arab Hadhramaut dan Keturunannya 

di Makassar 1930-1952, (Attoriolog Jurnal Pemikiran Kesejarahan dan Pendidikan Sejarah Vol. 19 
No. 1), h. 155-156 

Figure 6 foto Habib Saleh bin Abdullah Al-Habsyi 
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Figure 7 foto dokumen habib saleh Al-Habsyi 
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Figure 8 foto silsilah Nasab habib Abdurrahman Al-Habsyi (saudara Habib Saleh Al- Habsyi). 
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4. Marga Al-Aidid 

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya bahwa 

awal mula gelar Al-Aidid berasal dari Muhammad Maula Aidid yang lahir di Tarim 

Hadramaut Yaman Selatan pada tahun 754 H dan berdasarkarkan silsilah beliau, 

masih keturunan ke 21 dari Nabi Muhammad SAW. Dimakassar sendiri juga terdapat 

marga Al-Aidid yang mempunyai peranan penting dalam proses Islamisasi di 

Makassar. Setelah kedatangan Datuk ri Bandang dan Datuk ri Tiro 

sebagai penyebar awal agama Islam di Makassar dan Indonesia Timur, gelombang 

kedua penyebaran Islam di Makassar ada di bawah peran Sayyid Jalaluddin Al-Aidid 

dan Sayyid Ba’alawy. Kedatangan dua Sayyid ini cukup memberi pengaruh pada 

perkembangan Islam di Makassar, Banjarmasin dan Bima. 

Sayyid Jalaluddinn bin Muhammad Wahid Al-Aidid lahir di Aceh, tahun 

1603, merupakan cucu dari Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam. Juga merupakan 

keturunan Hadramaut yang masih keturunan langsung dari Ali bin Abi Thalib dan 

Fatimah Ra, putri dari Rasulullah Saw. Tepatnya keturunan yang ke-27 dari Nabi 

Muhammad Saw. Jika dilihat dari silsilahnya berarti beliau masih generasi ke 7 

setelah Sayyid Muhammad Maula Aidid. 

Beberapa bukti yang menunjukkan bahwa beliau berasal dari Aceh adalah 

naskah-naskah agama yang beliau bawa merupakan karangan-karangan Nuruddin ar-

Raniriy, yaitu Akhbarul Akhirah dan Ash-Shiratal Mustaqim. Sampai sekarang 

naskah-naskah tersebut masih digunakan oleh anak keturunan beliau di Cikoang dan 

telah disalin berulang-ulang. Kedatangan beliau ke Sulawesi Selatan, seperti dikutip 

Abd. Majid Ismail dari Andi Rasdiyanah Amir, dkk. dalam Bugis Makassar dalam 

Peta Islamisasi, merupakan gelombang lanjutan dari proses Islamisasi kerajaan-
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kerajaan Bugis Makassar sesudah periode Dato’ ri Bandang, Dato’ di Tiro dan Dato’ 

Pattimang pada awal abad ke-17. 

Beliau sempat menuntut ilmu ke negeri Timur Tengah. Saat ia tiba di kerajaan 

Gwoa Makassar pada abad 17 pada masa pemerintahan Sultan Alauddin, sempat 

singgah terlebih dahulu ke Banjarmasin untuk menyebarkan agama Islam. Di 

Makassar beliau kemudian diangkat menjadi Mufti kerajaan. Oleh Sayyid Jalaluddin, 

Putra Mahkota kerajaan Goa diberi nama Muhammad al-Baqir Imallombassi Karaeng 

Bontomangape Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin merupakan muridnya yang 

pertama, dan berguru padanya selama 16 tahun. Diberitakan bahwa Syekh Yusuf 

berguru kepadanya selama 3 tahun dan atas petunjuknya kemudian Syekh Yusuf 

diberangkatkan ke Timur Tengah untuk memperdalam ilmunya. 

Sayyid Jalaluddin Al-Aidid menikah dengan Daeng Ta Mameng binti Sultan 

Abdul Kadir Alauddin, seorang putri bangsawan yang masih mempunyai darah 

kerajaan Gowa, dan mempunyai 5 orang anak. Saat ia pertama datang ke Makassar 

banyak yang meragukan bahwa ia seorang keturunan dari Hadramaut, karena pada 

saat itu fam Al-Aidid belum menyebar di Indonesia, sehingga ia diacuhkan oleh 

sultan Makassar. Sehingga ia berpindah ke Cikoang dan menyebarkan Agama Islam 

disana. 

Tujuan menyebarkan agama Islam itulah, Ia memulai tradisi upacara "Maudu 

Lompoa." Dimana sengaja diselenggarakan upacara tersebut bertepatan dengan 

tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu maulid Nabi Muhammad Saw. Ia menulis kitab Rate’ 

yang berisi inti dari ajaran agama Islam serta riwayat hidup Rasulullah Saw hingga 

Jalaluddin Al-Aidid. Dimana isi dari kitab tersebut dibacakan pada setiap peringatan 

maudu Lompoa tersebut. 
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Mengajarkan Islam di Sulawesi Selatan, Sayyid Jalaluddin Al-‘Aidid 

mengajarkan 3 hal penting yang kemudian menjadi faktor utama terwujudnya upacara 

Maudu’ Lompoa, yaitu prinsip al-Ma’rifah, al-Iman dan al-Mahabbah. Dengan 

prinsip itu diyakini bahwa pemahaman ruhaniah secara hakekat terhadap Allah 

terlebih dahulu harus didahului dengan pemahaman mendalam atas kejadian dan 

kelahiran Nabi Muhammad saw. Masyarakat Cikoang mengenal 2 proses kelahiran 

beliau, yaitu kelahiran di alam ghaib (arwah) dan kelahiran di alam syahadah (dunia). 

Kejadian di alam ghaib berwujud “Nur Muhammad” yang diciptakan Allah 

sebagai sumber segala makhluk yang daripadanyalah tercipta alam semesta ini. 

Masyarakat Cikoang terkhusus para Sayyid percaya bahwa Allah menyinari dan 

memberi cahaya langit dan bumi (bertajalli) melalui “Nur Muhammad” yang 

diciptakan Allah sebagai pokok kejadian segala makhluk dan rahmat bagi seluruh 

Alam. 

Sedangkan kelahiran beliau di alam syahadah ini diyakini merupakan 

kelahiran dengan membawa kebenaran yang mutlak untuk dipegang. Karenanya 

sebagai upaya untuk menyinambungkan ikatan pada dua konsepsi dasar kelahiran 

Nabi prosesi peringatan maulid menjadi sesuatu yang amat sakral. Masyarakat 

Takalar khususnya para sayyid meyakini sepenuhnya kelahiran Rasulullah saw 

merupakan isyarat kemenangan. Dan kemenangan harus diwujudkan dalam 

penguatan ikatan cinta melalui Maudu’ Lompoa kepada hasrat suci Nabi. 

Saat perang adu domba Belanda bergejolak antara suku Bugis di Buton dan 

suku Makassar di Gowa, beliau ikut membantu dalam perlawanan melawan Aru 

Palaka, Raja Bone. Kemudian, Saat perang mulai bergejolak dengan ditolaknya 

Perjanjian Bungaya oleh Karaeng Galesong, Karaeng Bontomaranu, serta Sultan 
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Bima II Abdul Khair Sirajuddin pada tahun 1667. Maka dengan perjanjian yang 

mengharuskan Karaeng Galesong dan sultan Bima II Abdul Khair Sirajuddin untuk 

diserahkan kepada pihak Belanda karena dianggap musuh yang paling besar dan 

berpengaruh, maka mereka melarikan diri ke tanah Jawa.  

Sayyid Jalaluddin pun turut serta dalam acara melarikan diri tersebut. Mereka 

mendarat pertama di ujung barat pulau Sumbawa, sesampainya disana mereka 

berpisah. Dimana Karaeng Galesong, sultan Bima II Abdul Khair Sirajuddin, serta 

laskar Karaeng Galesong melanjutkan perjalanan ke tanah Jawa di arah Barat. 

Sedangkan Sayyid melanjutkan perjalanan ke arah timur hingga tiba di Bima. Dengan 

membawa seluruh harta yang mereka bawa dari Makassar, dan mengganti nama 

selama perjalanan menjadi Mutahar. 

Sayyid Jalaluddin Aidid wafat saat menyebarkan agama Islam di daerah 

pedalaman Bima tahun 1693, dimana ia mencoba mengajak para penduduk asli yang 

masih tinggal di puncak gunung untuk masuk kedalam agama Islam. Dengan alasan 

bahwa ajaran yang dibawa oleh Sayyid jalaluddin Aidid adalah ajaran sesat. Para 

pihak Belanda mencoba untuk mengadu domba, sehingga ditikamlah Sayyid 

Jalaluddin Aidid dengan tombak oleh salah seorang penduduk. Saat ia sekarat, 

Belanda menembaknya hingga tewas. 

Saat ini makam Sayyid Jalaluddin Al-Aidid berada di Bima. Di puncak bukit 

salah satu dusun terpencil di Bima, dimakamkan oleh para pengikut setianya serta 

para penduduk yang mengikuti ajarannya. Saat ini tempat itu menjadi pemukiman 

yang kental nilai Islaminya, baik dari segi kehidupan sehari-hari hingga tradisi adat 

mereka.9 

                                                           
9 Keterangan Ansar Sayyid Al-Aidid 
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B. Kontribusi Keturunan Arab Masyaikh 

1. Marga Al-Amudi 

Dimakassar tokoh dari marga Al-Amudi adalah Muhammad bin Abdullah Al-

Amudi.  Seorang keturunan Arab dari keluarga Al-Amudi yang lahir di Makassar 

pada 2 November 1902. Ayahnya bernama Abdullah bin Abubakar bin Abdurrazaq 

bin Ahmad bin Muhammad Al-Amudi dan ibunya, Hababah Nur Alamudi. Sang 

ayah, memiliki 6 orang putra yaitu: Ahmad, Said, Muhammad, Hussein, Abdurrazaq 

dan Hassan. Muhammad bin Abdullah Al- Amudi merupakan putra ketiga. Salah satu 

saudaranya, Abdurazaq Alamudi, merupakan lulusan Al-Azhar, Kairo, yang 

kemudian menjadi dosen Bahasa Arab IAIN (UIN) Sunan Ampel, Surabaya. 

Sejak muda, Muhammad bin Abdullah adalah pemuda yang aktif dalam 

gerakan kemasyarakatan, sehingga dari tahun 1924 – 1928 terpilih sebagai Wakil 

Bangsa Arab dalam Gemeenteraad van Amboina, atau Badan Perwakilan Kota 

Ambon. Bukan hanya itu pada tahun 1928, dengan Besluit G.G (Governor General) 

MBVA diakui sebagai Rechtpersoon Handelsbond, tergabung didalamnya bangsa 

Arab, Indonesia dan India, dimana Muhammad bin Abullah Al- Amudi merupakan 

ketuanya. Menurut penjelasan dari putra-nya Fuad Alamudi, sang ayah merupakan 

seorang yang sangat dihormati dan dipercaya oleh seluruh golongan yang ada di 

Ambon pada waktu itu, karena kecerdasannya dan perilakunya, walaupun tidak 

pernah mengecap pendidikan formal tinggi. 

Kepercayaan kepada dirinya dan juga penghormatan atas dirinya, akhirnya 

mendorong ia menjadi seorang pebisnis, yang pada waktu ia mendirikan Perusahaan 

Jawa-Maluku yang bergerak dibidang pemasaran dan penjualan barang dan hasil 
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bumi dari Tanah Maluku ke Jawa. Sehingga ia kemudian menjadi seorang pebisnis 

besar. 

Pada awal 1930-an, terjadi sebuah perpecahan di kalangan keturunan Arab di 

Indonesia, yaitu antara golongan Alawiyyin dan Masyaikh. Yang diperlebar lagi 

dengan perbedaan pandangan antara golongan Wulaiti (Arab Totok) dengan golongan 

Muwallad (Arab peranakan yang lahir di Indonesia). Sudah banyak usaha yang 

dilakukan selama waktu tersebut untuk menyatukan perselisihan ini, dimulai dengan 

usaha dari pihak luar yang ikut prihatin dengan perpecahan itu mulai  dari pihak luar 

seperti Ibnu Saud dari Arab Saudi, kemudian Amir Syakib Arselan dan juga dari 

dalam mulai dari Hamid bin Said bin Thalib dari Surabaya sampai Syaikh Awad 

Syahbal dari Solo. Tapi mereka semua ini bisa dikatakan gagal atau belum sampai 

hasil yang maksimal. 

Hal itu mendorong Muhammad bin Abdullah Al- Amudi untuk turun tangan 

mencoba membantu menyelesaikan perselisihan itu. Dia datang atas inisiatif dan 

biaya pribadi dari Ambon ke Surabaya. Selain untuk berdagang, ia memiliki niat 

untuk melakukan suatu perusahaan besar. Setelah membuka sebuah kantor di daerah 

Mas Mansyur atau Kampenan Straat, ia mulai melakukan pendekatan kepada semua 

pihak yang berselisih. Muhammad bin Abdullah Al- Amudi menggulirkan idenya 

untuk sebuah kongres Wihdatul Arabiyah atau persatuan Arab. Ide tersebut akhirnya 

dapat terwujud di Surabaya pada tanggal 19 – 30 Desember 1930. Kesungguhan dan 

perjuangan MBA ini, dengan menggunakan kocek pribadinya, berkeliling keseluruh 

Indonesia menggalang dukungan, walaupun tanpa itu Muhammad bin Abdullah Al- 

Amudi sudah bisa hidup enak dan nyaman denga usaha dan kekayaannya.  Akhirnya 
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usaha dan pengorbanan ini melahirkan banyak simpati dari banyak kalangan, hingga 

akhirnya banyak pihak yang serius mendukung ide - idenya. 

Salah seorang dari mereka yang bersimpati adalah A.R. Baswedan. Baswedan 

yang pada waktu itu merupakan seorang pemuda yang masih penuh semangat, 

menjadi sangat senang dan kagum dengan ide Muhammad bin Abdullah Al- Amudi. 

Dalam kongres tersebut Muhammad bin Abdullah Al- Amudi melahirkan organisasi 

yang diberi nama Indo Arabische Verbond (IAV) sebagai satu satunya tempat untuk 

bersatunya keturunan Arab di Indonesia. Dan dilanjutkan pada tahun 1935/1936, ia 

mendirikan Indo Arabiche Beweging (Nahdatul Muwalidil Arab) di mana ia menjadi 

Ketuanya. 

Saking semangatnya dengan cita-cita dan impiannya, untuk mempersatukan 

Keturunan Arab, pada saat akhirnya ia jatuh bangkrut dan terpaksa harus menjual 

saham kemana-mana. Dan dengan pudarnya usaha tersebut, organisasi IAV pun ikut 

pudar. Dari kegagalan organisasi tersebut, A.R.  Baswedan belajar dan melanjutkan 

perjuangan untuk mempersatukan golongan Keturunan Arab dengan organisasinya 

PAI. Tetapi setelah kegagalan IAV, Muhammad bin Abdullah Al- Amudi tetap 

berjuang dan tidak berhenti dengan ide-ide pergerakannya dan aktif dalam perjuangan 

fisik di Surabaya.  

Menurut anaknya, Fuad Alamudi, sang ayah aktif dalam pertempuran 10 

November di Surabaya. Muhammad bin Abdullah al-Amudi merupakan salah satu 

komandan dalam pertempuan di Surabaya, memimpin barisan pejuang Keturunan 

Arab. Hal ini dibuktikan dalam dokumen Catatan KMB milik Arsip Nasional 

Republik Indonesia (ANRI) yang menyatakan bahwa: “1945, waktu Surabaya dalam 

bahaya, ada 160 pemuda Arab mendirikan Palang Merah Arab yang bekerja siang dan 



107 
 

 
 

malam menolong korban pertempuran, dimana Muhammad bin Abdullah Al- Amudi 

merupakan pemimpinnya.” 

Setelah pertempuran selesai, Muhammad bin Abdullah Al- Amudi aktif dalam 

memimpin pengaturan Pemolisian di Surabaya, yang disebut sebagai Organisasi 

Particuler Polisi Barisan, untuk menjamin keamanan dalam Kota Surabaya paska 

perang. Selain itu ia juga mendirikan Comite Makanan (Comitte Makanan Daerah 

Nyamplungan), dengan mengumpulkan bantuan dari semua pihak untuk 

mengusahakan makanan yang dibagikan untuk masyarakat umum setelah perang 

Surabaya, termasuk di dalamnya obat–obatan dan pakaian untuk masyarakat. 

Selain kegiatan pergerakannya, Muhammad bin Abdullah Al- Amudi juga 

merupakan pedagang eskpor dan impor yang sukses pada waktu itu. Antara tahun 

1935 – 1944, ia menjadi wakil dari organisasi dagang “Perserikatan Dagang Asia”. 

Pada tahun 1947-1948. Muhammad bin Abdullah Al- Amudi juga menjadi Ketua 

Arabische Handels Vereniging di Surabaya. Dia juga memiliki usaha bisnis antara 

lain di Jepang, Amerika dan Prancis, dengan perusahaannya yang bernama NV Suez 

Trading yang sempat memiliki kantor di Prancis. Konon menurut penuturan anaknya, 

sampai sekarang bangunan gedung kantornya masih ada. 

Muhammad bin Abdullah Al- Amudi menikah empat kali dalam hidupnya, 

yang pertama dengan Rugayyah binti Muhammad Alamudi, kemudian  dengan Siti 

Maryam (ibu dari Fuad Alamudi) yang merupakan cucu langsung dari Sultan 

Mahmud Badaruddin (Kesultanan Palembang) yang waktu itu dibuang oleh 

Pemerintah Kolonial Belanda ke Pulau Bacan. Kemudian menikah lagi dengan 

Maryam Baadillah, yang masih dekat dengan keluarga Des Alwi, Ba’adilla yang ada 

di Banda Neira. 
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Muhammad bin Abdullah Al- Amudi meninggal pada tahun 1972 di Jakarta, 

di kediamannya di daerah Cawang Kavling Jakarta Timur, yang sekarang ditempati 

salah seorang anaknya, Fuad Alamudi. Fuad Alamudi juga merupakan salah seorang 

pemuda pergerakan yang aktif didalam usaha usaha kepemudaan dan juga di dalam 

operasi pemberantasan Komunis di Indonesia pada masanya.10 

2. Marga Basalamah 

Prof. Dr. H. Abdurahman A. Basalamah lahir pada jumat 17 Juni 1949 M 

yang bertepatan pada 20 Sya’ban 1368 H di Watampone, Kabupaten Bone. (Waktu 

dan tempat kelahiran diperoleh dari wawancara beberapa sumber, namun berdasarkan 

dokumen yang ada selama ini, beliau lahir di Makassar, pada 17 Juni 1947). 

Abdurahman Basalamah merupakan anak ketiga dari Abdullah Basalamah. 

Abdurahman Basalamah menikah dengan seorang keturunan Arab Surabaya bernama 

Salmah bin Gadi pada bulan Sya’ban tahun 1974 dan mulai menetap di Makassar 

setelah mereka menikah.11 

Abdurahman tumbuh dan berkembang ditengah-tengah keluarga sederhana di 

rumah kontrakan. Meskipun Abdullah hanyalah seorang pedagang keliling, beliau 

bukanlah berarti tidak memperhatikan pendidikan anak-anak mereka. Bagi beliau 

pendidikan merupakan hal yang sangat penting sehingga sejak dini anak mereka 

sudah dibekali dengan pendidikan agama di rumahnya. Pada usia 6 tahun 

Abdurahman telah mulai mengeyam pendidikan di Sekolah Rakyat (SR) No. 1 

Watampone yang bertepatan di belakang rumah Raja Bone. Ketika sepulang sekolah, 

                                                           
10https://panjimasyarakat.com/2022/05/10/mba-alamudi-tokoh-penggerak-nasionalisme-

keturunan-arab-di-indonesia/ 
11Muhammad Bahar Akkase Teng Dkk, Jaringan Orang Arab Hadhramaut dan 

Keturunannya di Makassar 1930-1952,h. 156 
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Abdurahman menghabiskan waktunya dengan belajar mengaji, dan malam hari antara 

Magrib dan Isya ditanamkan pendidikan agama di rumahnya. Melihat bahwa 

perkembangan usia Abdurahman dan pendidikannya yang semakin penting dan usaha 

mereka yang membaik dari mengayuh sepeada hingga membuka toko “Basalamah”, 

maka Abdullah Basalamah hijrah ke Makassar bersama dengan anak-anak mereka 

bertepatan dengan usia Abdurahman 8 tahun yang sudah duduk di kelas III SR dan 

masuk ke sekolah SR Lomponganrang Makassar. Setelah naik kelas IV SR dengan 

usia 9 tahun dengan keinginan yang kuat oleh Abdurahman untuk menimbah ilmu 

umum yang dipadukan ilmu agama, diputuskanlah untuk melanjutkan sekolah di 

Jawa dan masuk di pesantren Darunnasyiin Ponogoro. Setelah tamat pada tahun 

1960, Abdurahman melanjutkan pendidikannya di SMP dan SMA Ponogoro, 

Pesanteren Gontor, Nagbar dan Muallimin Darusiwo. 

Pada tahun 1966, Abdurahman kembali ke Makassar dan melanjutkan 

pendidikan Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara (UMI) Makassar dan 

meraih gelar sarjananya pada tahun 1974. Pada tahun 1982 dilanjutkan S-2 di Institut 

Pertanian Bogor (IPB) dan selesai pada tahun 1984, kemudian masuk program doktor 

(S-3) di KPK IPB-UNHAS pada tahun 1987, dan selesai tahun 1994. Puncak prestasi 

akademisnya diraih pada tanggal 17 Juni 1999 ditandai dengan pengukuhan sebagi 

Guru Besar Fakultas Ekonomi UMI, dengan judul pidato pengukuhan “Manajemen 

Pembangunan Ekonomi Islam”. Selain itu beliau dipercaya juga sebagai pengasuh 

mata kuliah tertentu pada program S-2 dan S3 di UII Yogyakarta Prof. Abdurahman 
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A. Basalamah, wafat pada hari Jumat, 13 Agustus 2004, ketika hamba-hamba Allah 

SWT di muka bumi ini tengah bersujud melaksanakan shalat subuh.12 

Disamping itu, KH. Zeed Basalamah yang merupakan pimpinan Pesantren 

Addaraen di Alauddin pesantren ini dibentuk untuk membendung Kristenisasi yang 

terjadi di Malino. Pesantren ini kemudian merekrut anak-anak dari Malino untuk 

belajar di tempat tersebut dengan tidak memungut bayaran, gratis bagi anak-anak 

tersebut. Tetapi sekolah ini kemudian berubah menjadi sekolah umum. Menurut KH. 

Zeed Basalamah: 

Ketika saya pergi ke daerah Tinggi Moncong daerah Malino betapa miris hati 
melihat situasi penduduk yang beragama Islam tetapi sangat dangkal 
pemahaman agamanya sehingga sangat mudah untuk berpindah agama hanya 
keterbatasan ekonomi. Begitupun daerah pedalaman Gowa, Takalar dan 
Jeneponto beberapa masjid kekurangan imam dan khatib. Inilah yang 
mengetuk hati saya beserta istri untuk mendirikan sebuah pesantren Addaraen 
untuk menampung anak-anak tersebut. Dibawah Yayasan Addaraen ada 
berdiri Klinik dan rumah sakit bersalin Addaraen, merupakan usaha keluarga 
guna menopang keberlangsungan pesantren ini. 

Para santri berasal dari berbagai daerah seperti Takalar, Malino, Jeneponto 

dan juga diluar daerah Sulawesi dari Kupang, Sorong, Ambon dan lain-lain. 

Pesantren ini dibawah memakai kurikulum Diknas dan mendapat juga bantuan Dana 

BOS. Sebahagian berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah, untuk itu biasa 

sekolah di gratiskan untuk anak-anak tersebut. Keluarga KH Zeed Basalamah sangat 

konsen di bidang Pendidikan begitupun dalam mendidik anak-anaknya sendiri. Beliau 

mengirim salah satu anaknya yaitu ustadz Khalid Basalamah ke Mesir mengeyam 

Pendidikan dari SMP di Mesir hingga kuliah ke Madinah. Hingga kembali ke Tanah 

                                                           
12Muhammad Bahar Akkase Teng Dkk, Jaringan Orang Arab Hadhramaut dan 

Keturunannya di Makassar 1930-1952,h. 157 
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air sebagai mubaligh. Khalid Basalamah berafiliasi dengan Salafy, sementara dalam 

kultur Arab lebih banyak yang bermazhab Syafii. 

Jika anak orang Arab yang menimba Ilmu di Timur Tengah biasanya mereka 

pulang dalam nuansa pemikiran mashab Syafii, walaupun tidak menutup 

kemungkinan ada juga yang belajar ke Madinah tetap pulang dengan mazhab Syafii, 

tetapi fenomena Khalid Basalamah cukup unik menentang arus kebiasaan kaum 

orang-orang Arab. Dia kemudian menjadi mubaligh Salaf di beberapa daerah di 

Indonesia. Jaringannya memasuki dunia kampus dan bergabung dengan siaran 

televisi Rodja sebagai basis dakwahnya di Jakarta. 
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BAB V 

PENUTUP 
A. Kesimpulan  

1. Kota Makassar 

Merupakan kota yang memiliki sejarah panjang hingga terbentuk seperti 

sekarang. Awalnya, Kota Makassar merupakan wilayah Kerajaan Makassar, nama 

lain Kerajaan Gowa. Nama Makassar baru diketahui pada abad ke-14, yang tercantum 

dalam Desawarnana Pupuh XIV. 

Pada masa pemerintahan Raja Gowa IX Karaeng Tumapa’risi Kallonna 

(1512- 1548), Kerajaan Gowa dikenal sebagai sebuah kekuatan politik dan pelabuhan 

perdagangan yang besar, yakni Gowa-Tallo. Catatan perjalanan Tome Pires yang 

berjudul Suma Oriental of Tome Pires, di tahun 1513 mengatakan bahwa orang 

Makassar telah melakukan perdagangan dengan Malaka, Jawa, Borneo, Siam dan 

semua tempat antara Pahang dan Siam. 

Kerajaan Gowa pada tahun 1528 membentuk satu kekuasaan dengan Kerajaan 

Tallo yang berada di sebelah utara Benteng Somba Opu, ibukota Kerajaan Gowa. 

Persekutuan ini disebut rua karaeng na se’re ri ata yang berarti ”dua penguasa satu 

rakyat”.  Dalam konteks sekarang, Kota Makassar berada diantara pusat Kerajaan 

Tallo di sebelah utara dan pusat Kerajaan Gowa di sebelah selatan. 

Kerajaan Gowa di masa pemerintahan Tumapa’risi Kallonna berkembang 

menjadi kerajaan maritim. Armada niaganya berada di sepanjang pantai antara muara 

Sungai Jenebarang dan muara Sungai Tallo di sebelah utara yang disebut Maccini 

Sombala’. Pelabuhan ini dikenal sebagai pelabuhan bebas kerajaan kembar Gowa-

Tallo (Makassar). 

Sistem religi Bugis-Makassar pra Islam sejatinya bersifat pribumi, meski 

memiliki beberapa persamaan dengan konsep religi India, baik Hindu maupun 

Buddha. Namun, secara umum dapat dikatakan, bahwa sistem kepercayaan Sulawesi
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Selatan adalah sistem kepercayaan yang khas pribumi, baik secara konseptual 

keyakinan teologis dan kosmologis hingga pada praktek ritual religi dalam upacara 

keagamaan. Selain pemujaan terhadap Tuhan, pemujaan terhadap roh nenek moyang 

juga berkembang di sebagian kalangan masyarakat. 

2. Gelombang keturunan Arab pertama abad XIV-XVI M 

Adanya makam Jamaluddin Al-Akbar di Tosora (Wajo). Dia disebut orang 

Arab pertama dari keluarga Ahmad Al Muhajir yang menetap di Bugis. Gelombang 

kedua orang Arab yaitu kedatangan Sayyid Ba’alwy dan Sayyid Jalaluddin Al-Aidid 

pada abad ke 16 memegang peranan penting dalam mengembangkan Islam di 

Sulawesi Selatan. Sayyid Ba’alwy turunanya menyebar ke Maros dan Sayyid 

Jalaluddin Al-Aidid menyebar Cikoang. gelombang ketiga pada pertengahan abad ke 

XIX. 

Ketiga gelombang ini mendatangi perairan Nusantara khususnya pulau 

Celebes mereka berprofesi sebagai pedagang dan mubaligh. Jiwa dagang yang 

dimiliki orang Arab memberikan dampak bagaimana mereka merangkul pembeli 

untuk membeli dagangannya. Cara seperti itu juga yang mereka pakai ketika 

mendekati kaum pribumi untuk tertarik terhadap kepribadian mereka, diantaranya 

kejujuran, jiwa menyenangkan dalam pergaulan. Orang Arab tidak hanya datang 

untuk berdagang tetapi juga untuk memberikan siraman rohani kepada kaum pribumi. 

Sistem pengajarann seperti inilah yang memudahkan mereka menyebarkan Islam. 

Pembauran dengan cara kawin mawin dengan wanita pribumi bahkan mendekati 

kaum aristroktrat menjadi nilai plus dalam mereka mendaki tangga sosial. 

Orang-orang pribumi Nusantara menyambut para pedagang Arab dengan 

penuh persahabatan. Orang Arab mengikuti pola yang dilakukan oleh para pribumi 

dalam hal jual beli dengan cara barter. Cara ini tidak banyak dipengaruhi oleh 

semangat kapitalis, malah banyak dipengaruhi oleh unsur persaudaraan dan 

persamaan yang diajarkan Islam. Pola kemasyarakatan dan perdagangan seperti itu, 

banyak atau sedikit telah mendorong orang-orang asing itu untuk menetap dan tinggal 

di sana. Itulah yang terjadi dengan Arab Islam itu, seperti yang terjadi dengan para 
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pendahulunya, baik yang berasal dari Cina, India, dan Iran. Jalan damai yang diambil 

oleh para pedagang sekaligus da’i Islam dalam menyebarkan Islam di Nusantara tidak 

banyak menimbulkan kegoncangan di kalangan masyarakat, karena Islam yang baru 

datang itu tidak melarang mereka menjalankan adat istiadat dan tradisi maupun 

berbagai kebudayaan mereka, sehingga mereka yakin benar bahwa Islam tidak 

memisahkan masa kini mereka dengan masa lalunya. 

3. Berdasarkan tiga fase gelombang kedatangan orang Arab ke Makassar  

Banyak marga-marga keturunan Arab baik itu yang masuk dalam golongan 

sayyid ataupun non sayyid. Diantara marga – marga keturunan Arab golongan sayyid 

antara lain sebagai berikut: Assegaf, Al- Aidid Al- Habsyi, Syihab, Al Hamid, Al Kaf, 

As Soyfi, bin Shal, Al- Mahdali. Adapun marga – marga keturunan Arab non sayyid 

antara lain sebagai berikut: Basalamah, Al Katiri, At- Tamimi, Bahweres, Al- Amudi, 

Al- Mathar. 

B. Implikasi 

Pemaparan dan analisis data didapatkan temuan yang sejalan dengan problem 

yang diajukan. Berdasarkan teori yang dikembangkan Syamzan Syukur yakni teori 

Proselitisasi (kegiatan penyebaran Agama Islam), Konvergensi (titik pertemuan 

antara Islam dan budaya lokal), dan Konfigurasi (penyebarluasan). Maka ditemukan 

hasil yang berkesusaian. 

Marga Assegaf yang masuk pertama kali ke Makassar adalah Sayyid Alwi 

(Tuan Karama’) dari Mekkah tahun 1682 di pulau Barang Lompo. Melakukan 

islamisasi dan masuk kedalam keluarga kerajaan Gowa melalu pernikahan dengan 

anak raja Gowa Sultan Abdul Jalil raja Gowa ke 19 yang bernama Fatimah.  Sayyid 

Alwi juga mendirikan lembaga pesantren pada tahun 1685 dan menjadi sala satu 

lembaga pendidikan Islam pertama di Makassar. Dari pernikahan ini lahirlah sayyid 

Husein Assegaf yang makamnya berada di mihrab Masjid Tua Katangka. Diantara 

murid sayyid Alwi adalah Syeikh Yusuf Al-Makassary lalu melalui tarekat yang 
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dikembangkan Syeikh Yusuf ini keturunan Assegaf melanjutkan perjuangannya. Dari 

pengembangan tarekat ini Islam dimakassar berkembang karena masyarakat 

Makassar sangat kental dengan nuansa kebatinan atau spiritual. Dalam bidang politik 

keturunan Assegaf juga turut andil di dalamnya misalnya Sayyid Abdull Gaffar 

Assegaf anak dari sayyid Husein menjadi qodi atau hakim pada tahun 1769-1814. 

Disamping itu Sayyid Abdull Gaffar menjadi khalifah Tarekat Khalawatiyah Syeikh 

Yusuf Al-Makassary. 

Sayyed Abdul Gaffar Waliuddin Assaggaf lahir putranya Sayid Muhammad 

Zainuddin Assaggaf, kemudian menjadi qadhi ke-5 di Bontoala sekaligus qadhi di 

Maros dan murysid Tarekat Khalwatiyah Yusuf di Maros. Atas permintaan 

masyarakat Maros yang datang ke Bontoala, Muhammad Zainuddin Assaggaf 

memenuhi permintaan tersebut. Disamping itu, K.H.S. Djamaluddin Assegaf Puang 

Ramma yang masih merupakan keturunan Sayyid Ba’alawy lahir di Kampung 

Tambua Kecamatan Turikale Kabupaten Maros pada 21 Juni 1919, tercatat pada 

Sekolah Rakyat 1925-1930 dan memasuki pesantren di Pulau Salemo Kabupaten 

pangkep. Beliau wafat pada tahun 2006. Puang Ramma merupakan sosok yang tidak 

dapat dipisahkan dari lembaran sejarah perjalanan dakwa Islam di Sulsel. Pada tahun 

1942 mendirikan Rabitatul Ulama bersama dengan K.H M. Ramli, K.H. Ahmad 

Bone, Habib Saleh Al – Habsyi, Habib Husen Asseggaf.  

Selain itu, pada tahun 1946 Puang Ramma juga menjadi Imam Kampung 

Gusung Jongaya (pada waktu itu masuk wilayah Gowa) serta beliau juga pernah 

diangkat sebagai Imam Mamajang distrik Mariso. Kesibukannya menjadi Imam 

ternyata tidak membuatnya surut untuk mengajar dan mendirikan Perguruan Islam 

Nasrul Haq di Jl. Sungai Wallanae Ujung Pandang. Bahkan jauh sebelum 
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berkembangnya organisasi besar keagamaan Islam di Nusantara seperti Nahdlatul 

Ulama dan Perserikatan Muhammadiyah di Sulsel. Puang Ramma merupakan salah 

satu pendiri dari Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun 1948. Beliau juga pernah menjadi 

pengurus Masjid Raya Makassar. Bahkan, dalam sejarah Puang Ramma bersama KH. 

Mohtar Luthfi dan KH. Muh Ramli tercatat sebagai pendiri Masjid Raya Makassar.  

Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di tengah masyarakat, Puang 

Ramma dipilih menjadi anggota Konstituante RI (Republik Indonesia) tahun 1955 - 

1959. Dan mendirikan Perguruan Islam DDI Mariso, dan pada tahun 1965 

mendirikan Perguruan Tinggi Islam BPI Sambung Jawa. Termasuk salah satu perintis 

berdirinya IAIN / UIN (Institut Agama Islam Negeri Alauddin/ Universitas Islam 

Negeri Alauddin) dan UMI (Universitas Muslim Indonesia) Makassar. Hakim 

Pengadilan Agama Kabupaten Gowa tahun 1971, anggota DPRD (Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah) Tk.1 Sulawesi Selatan 1971 -1977. Puang Ramma tidak hanya aktif 

disitu saja, tetapi juga diorganisasi keagamaan seperti Ketua Bahagian Dakwah 

Rabitatul Ulama (RU), sebagai Panitia Penolong Tentara Nusantara (PPTI) dipimpin 

oleh Sutomo (Bung Tomo), anggota panitia pembangunan Masjid Raya Makassar / 

Ujung Pandang, anggota Majelis Mahkamah Syari’ah Ujung Pandang dan organisasi 

Nahdlatul Ulama (NU) Sulawesi Selatan. 

Abdurahman Shihab termasuk salah satu keturunan Arab Hadhramaut yang 

lahir di Makassar pada tanggal 15 Januari 1915. Dan menikah dengan perempuan 

yang berasal dari kota Sidrap yaitu Rappang yang melahirkan putra-putri sebanyak 

sebelas orang. Putra-putra yang baik dan hebat diantaranya DR. Umar Shihab mantan 

DPR/MPR RI dan kini ketua MUI pusat.  
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Selain itu ada DR. Quraish Shihab sebagai Duta Besar RI di Mesir dan Prof. 

Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. 

Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang ulama, pengusaha, politisi 

yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya 

dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di 

Makassar, yaitu Universitas Muslim Nusantara (UMI), sebuah perguruan tinggi 

swasta terbesar di kawasan Nusantara bagian Timur dan IAIN Alauddin Makassar. Ia 

juga tercatat sebagai rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut: UMI 1959-1965 

dan IAIN 1972–1977. 

Abdurrahman Shihab mengenyam pendidikan di Jami’al di Jakarta. Di bangku 

Madrasah Aliyah selama dua tahun dan pernah mendapat beasiswa Takhassus Al-

Qur’an selama satu tahun. Abdurahman Shihab ini pernah menjadi anggota 

Konstituante ditunjuk oleh Presiden Soekarno. Kemudian Abdurrahman Syihab ini 

pernah menjadi ketua umum pertama pada "Jam'iyyatul Ittihad Wal Mu'awanah 

(JIWA) yang berdiri tanggal 29 september 1952. Dan (JIWA) sekarang telah 

mempunyai gedung Pertemuan (Sering dipakai Pesta Perkawinan dan kegiatan-

kegiatan lainnya) terletak di Jl. Sungai Poso No. 31 dan juga mempunyai SLTP dan 

SMU berlantai tiga terletak di JL. Gunung Lokong status diakui dengan Akte Notaris 

22 (12 Agustus 1992) juga diketuai oleh DR. Umar Syihab (anak Abdurahman 

Shihab). 

Akan tetapi, sebelum itu ayah beliau yang bernama Habib Ali bin 

Abdurrahman Syihab awalnya datang dari Hadramaut ke Batavia yang sekarang 

dikenal dengan nama Jakarta bersama dengan sahabat-sahabatnya kalangan arab. 

Beliau ikut andil dalam organisasi pergerakan Jamiatul khair sejak tahun 1901. 



118 
 

 
 

Organisasi jamiatul khair ini mulai merintis institusi pendidikan islam dengan nuansa 

modern disamping berdakwah. Dari Jakarta kemudian Habib Ali Syihab hijrah ke 

Sulawesi Selatanuntuk melanjutkan dakwahnya. Diketahui, Habib Ali telah menjadi 

imam di salah satu masjid arab tertua dimakassar yakni masjid Assaid sebagaimana 

yang dtuliskan dalam catatan riwayat berdirinya masjid tersebut. Berikut ini adalah 

kutipan dari dokumen asli masjid yang ditulis tahun 1995 oleh Haji Muh. Yasin 

Assofy. 

Sayyid Saleh bin Abdullah Al Habsyi lahir pada tahun 1895 di Bandung. 

Sayyid Saleh merupakan generasi kedua dari Abdullah bin Saleh Al Habsyi. Ayahnya 

Abdullah Al Habsyi yang datang langsung dari Hadramaut sekitar tahun 1800-an dan 

tiba di Bandung. Abdullah datang bersama dengan saudaranya yang bernama Ahmad 

Al Habsyi. Mereka datang dengan tujuan misi Agama.  

Di Bandung Abdullah menikah dengan seorang akhwal atau wanita pribumi 

yang melahirkan Saleh Al Habsyi dan Abdurrahman Al Habsyi. Abdurrahman Al 

Habsyi dari Bandung ke Timor-Timor untuk berdagang dan memperistri orang 

Timor-Timor. Abdurrahman hijrah lagi bersama istrinya ke Bone, Sulawesi Selatan.  

Saleh Al Habsyi memasuki Indonesia setelah menuntut ilmu pada tahun 1929 

memilih Bogor lalu kemudian hijrah ke Makassar sekitar tahun 1930. Di Makassar, 

Sayyid Saleh Al Habsyi menikah dengan seorang dari golongan Sayyid bernama 

Fadlun binti ali Al Habsyi yang memang pada dasarnya mereka memiliki Fam yang 

sama yaitu Al Habsyi. Menjadi imam Arab – India - Pakistan di Makassar pada tahun 

1931. Pada tahun 1932, Sayyid Saleh menjadi pengurus organisasi Djamiyah Ittihad 

Al – Arabia di Makassar hingga kependudukan Jepang. Pada tahun 1936, beliau 

menjadi pengurus partai PAI (Persatuan Arab Indonesia) di Makassar. Pada tahun 
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1938, Sayyid Saleh bin Abdullah Al Habsyi membuka toko di jalan Banda nomor 105 

Makassar. 

Pada zaman kependudukan Jepang tahun 1942, banyak Hadrami yang 

memilih hijrah ke daerah untuk mengamankan diri termasuk Sayyid Saleh bin 

Abdullah Al Habsyi hijrah ke rumah saudara yaitu Sayyid Abdurrahman bin 

Abdullah Al Habsyi di Pompanua, Bone Sulawesi Selatan. Di Pompanua, lahirlah 

anak mereka yang bernama Sayyid Umar bin Saleh Al Habsyi sekitar tahun 1943 

(salah satu narasumber penulis). Setelah Indonesia tidak dibawah tekanan bangsa lain 

lagi, sekitar tahun 1945, mereka kembali ke Makassar dan menggantikan Sayyid Ali 

bin Abdurrahman Ba’bud sebagai imam ke tujuh pada tahun 1945.  

Pada tahun 1950, diangkat menjadi penasehat Djamia Rabitatul Ulama 

Makassar. Pada tahun 1952 hingga 57 menjadi penasihat dari organisasi Djamiyatul 

Ittihad Walmuawanah (DJIWA) di Makassar. Selanjutnya beliau menjadi kepala 

sekolah DJIWA pada tahun 1953 – 1956, yang di tahun yang sama 1953, Sayyid 

Saleh bin Abdullah Al Habsyi masuk partai NU dan setelah pensiun dari kepala 

sekolah DJIWA, beliau menjadi wakil Rajjis Awwal Sjuriyah NU pada tahun 1956. 

Sayyid Saleh Al Habsyi menjadi imam mesjid Assaid kurang lebih selam tiga puluh 

tahun lamanya selama dua kali periode hingga tahun 1967. 

Sayyid Jalaluddin bin Muhammad Wahid Al-Aidid lahir di Aceh, tahun 1603, 

merupakan cucu dari Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam. Juga merupakan 

keturunan Hadramaut yang masih keturunan langsung dari Ali bin Abi Thalib dan 

Fatimah Ra, putri dari Rasulullah Saw. Tepatnya keturunan yang ke-27 dari Nabi 

Muhammad Saw. Jika dilihat dari silsilahnya berarti beliau masih generasi ke 7 

setelah Sayyid Muhammad Maula Aidid. 
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Beberapa bukti yang menunjukkan bahwa beliau berasal dari Aceh adalah 

naskah-naskah agama yang beliau bawa merupakan karangan-karangan Nuruddin ar-

Raniriy, yaitu Akhbarul Akhirah dan Ash-Shiratal Mustaqim. Sampai sekarang 

naskah-naskah tersebut masih digunakan oleh anak keturunan beliau di Cikoang dan 

telah disalin berulang-ulang. Kedatangan beliau ke Sulawesi Selatan seperti dikutip 

Abd. Majid Ismail dari Andi Rasdiyanah Amir, dkk. merupakan gelombang lanjutan 

dari proses Islamisasi kerajaan-kerajaan Bugis Makassar sesudah periode Dato’ ri 

Bandang, Dato’ di Tiro dan Dato’ Pattimang pada awal abad ke-17. 

Beliau sempat menuntut ilmu ke negeri Timur Tengah. Saat ia tiba di kerajaan 

Gowa pada abad 17 pada masa pemerintahan Sultan Alauddin, sempat singgah 

terlebih dahulu ke Banjarmasin untuk menyebarkan agama Islam. Di Makassar beliau 

kemudian diangkat menjadi Mufti kerajaan. Oleh Sayyid Jalaluddin, Putra Mahkota 

kerajaan Gowa diberi nama Muhammad Al- Baqir Imallombassi Karaeng 

Bontomangape Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin merupakan muridnya yang 

pertama, dan berguru padanya selama 16 tahun. Diberitakan bahwa Syekh Yusuf 

berguru kepadanya selama 3 tahun dan atas petunjuknya kemudian Syekh Yusuf 

diberangkatkan ke Timur Tengah untuk memperdalam ilmunya. 

Ia menikah dengan Daeng Ta Mameng binti Sultan Abdul Kadir Alauddin, 

seorang putri bangsawan yang masih mempunyai darah kerajaan Gowa, dan 

mempunyai 5 orang anak. Saat ia pertama datang ke Makassar banyak yang 

meragukan bahwa ia seorang keturunan dari Hadramaut, karena pada saat itu fam Al-

Aidid belum menyebar di Indonesia, sehingga ia diacuhkan oleh sultan Makassar. 

Sehingga ia berpindah ke Cikoang dan menyebarkan agama Islam disana. 
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Tujuan menyebarkan agama Islam itulah, Ia memulai tradisi upacara Maudu’ 

Lompoa Dimana sengaja diselenggarakan upacara tersebut bertepatan dengan tanggal 

12 Rabiul Awal, yaitu maulid Nabi Muhammad Saw. Ia menulis kitab Rate’ yang 

berisi inti dari ajaran agama Islam serta riwayat hidup Rasulullah Saw hingga 

Jalaluddin Al- Aidid. Isi dari kitab tersebut dibacakan pada setiap peringatan maudu 

Lompoa tersebut. 

Di Makassar tokoh dari Marga Al-Amudi adalah Muhammad bin Abdullah 

Al- Amudi.  Seorang keturunan Arab dari keluarga Al- Amudi yang lahir di Makassar 

pada 2 November 1902. Ayahnya bernama Abdullah bin Abubakar bin Abdurrazaq 

bin Ahmad bin Muhammad Al-Amudi dan ibunya, Hababah Nur Alamudi. Sang 

ayah, memiliki 6 orang putra yaitu: Ahmad, Said, Muhammad, Hussein, Abdurrazaq 

dan Hassan. Muhammad bin Abdullah Al-Amudi merupakan putra ketiga. Salah satu 

saudaranya,  Abdurazaq Alamudi,  merupakan lulusan Al-Azhar, Kairo,  yang 

kemudian menjadi dosen Bahasa Arab IAIN (UIN) Sunan Ampel, Surabaya. 

Pada awal 1930-an, terjadi sebuah perpecahan di kalangan keturunan Arab di 

Indonesia, yaitu antara golongan Alawiyyin dan Masyaikh. Yang diperlebar lagi 

dengan perbedaan pandangan antara golongan Wulaiti (Arab Totok) dengan golongan 

Muwallad (Arab peranakan yang lahir di Indonesia). Sudah banyak usaha yang 

dilakukan selama waktu tersebut untuk menyatukan perselisihan ini, dimulai dengan 

usaha dari pihak luar yang ikut prihatin dengan perpecahan itu mulai  dari pihak luar 

seperti Ibnu Saud dari Arab Saudi, kemudian Amir Syakib Arselan dan juga dari 

dalam mulai dari Hamid bin Said bin Thalib dari Surabaya sampai Syaikh Awad 

Syahbal dari Solo. Tapi mereka semua ini bisa dikatakan gagal atau belum sampai 

hasil yang maksimal. 
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Hal itu mendorong Muhammad bin Abdullah Al- Amudi untuk turun tangan 

mencoba membantu menyelesaikan perselisihan itu. Muhammad bin Abdullah Al- 

Amudi datang atas inisiatif dan biaya pribadi dari Ambon ke Surabaya. Selain untuk 

berdagang, ia memiliki niat untuk melakukan suatu perusahaan besar. Setelah 

membuka sebuah kantor di daerah Mas Mansyur atau Kampenan Straat, ia mulai 

melakukan pendekatan kepada semua pihak yang berselisih. Muhammad bin 

Abdullah Al- Amudi menggulirkan idenya untuk sebuah kongres Wihdatul Arabiyah 

atau persatuan Arab. Ide tersebut akhirnya dapat terwujud di Surabaya pada tanggal 

19 – 30 Desember 1930. Kesungguhan dan perjuangan Muhammad bin Abdullah Al- 

Amudi ini, dengan menggunakan kocek pribadinya, berkeliling keseluruh Indonesia 

menggalang dukungan, walaupun tanpa itu dia sudah bisa hidup enak dan nyaman 

denga usaha dan kekayaannya.  Akhirnya usaha dan pengorbanan ini melahirkan 

banyak simpati dari banyak kalangan, hingga akhirnya banyak pihak yang serius 

mendukung ide idenya. 

Selain kegiatan pergerakan, Muhammad bin Abdullah Al- Amudi juga 

merupakan pedagang eskpor dan impor yang sukses pada waktu itu. Antara tahun 

1935 – 1944, ia menjadi eakil dari organisasi dagang “Perserikatan Dagang Asia”. 

Pada tahun 1947-1948, serta menjadi Ketua Arabische Handels Vereniging di 

Surabaya. Muhammad bin Abdullah Al- Amudi juga memiliki usaha bisnis antara 

lain di Jepang, Amerika dan Prancis, dengan perusahaannya yang bernama NV Suez 

Trading yang sempat memiliki kantor di Prancis. Konon menurut penuturan anaknya, 

sampai sekarang bangunan gedung kantornya masih ada. 

Prof. Dr. H. Abdurahman A. Basalamah lahir pada jumat 17 Juni 1949 M 

yang bertepatan pada 20 Sya’ban 1368 H di Watampone, Kabupaten Bone. (Waktu 
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dan tempat kelahiran diperoleh dari wawancara beberapa sumber, namun berdasarkan 

dokumen yang ada selama ini, beliau lahir di Makassar, pada 17 Juni 1947). 

Abdurahman Basalamah merupakan anak ketiga dari Abdullah Basalamah. 

Abdurahman Basalamah menikah dengan seorang keturunan Arab Surabaya bernama 

Salmah bin Gadi pada bulan Sya’ban tahun 1974 dan mulai menetap di Makassar 

setelah mereka menikah. 

Sejak usia 6 tahun Abdurahman telah mulai mengeyam pendidikan di Sekolah 

Rakyat (SR) No. 1 Watampone yang bertepatan di belakang rumah Raja Bone. Ketika 

sepulang sekolah, Abdurahman menghabiskan waktunya dengan belajar mengaji, dan 

malam hari antara Magrib dan Isya ditanamkan pendidikan Agama di rumahnya. 

Melihat bahwa perkembangan usia Abdurahman dan pendidikannya yang semakin 

penting dan usaha mereka yang membaik dari mengayuh sepeada hingga membuka 

toko “Basalamah”, maka Abdullah Basalamah hijrah ke Makassar bersama dengan 

anak-anak mereka bertepatan dengan usia Abdurahman 8 tahun yang sudah duduk di 

kelas III SR dan masuk ke sekolah SR Lomponganrang Makassar. Setelah naik kelas 

IV SR dengan usia 9 tahun dengan keinginan yang kuat oleh Abdurahman untuk 

menimbah ilmu umum yang dipadukan ilmu agama, diputuskanlah untuk 

melanjutkan sekolah di Jawa dan masuk di pesantren Darunnasyiin Ponogoro. Setelah 

tamat pada tahun 1960, Abdurahman melanjutkan pendidikannya di SMP dan SMA 

Ponogoro, Pesanteren Gontor, Nagbar dan Muallimin Darusiwo. 

KH. Zeed Basalamah yang merupakan pimpinan Pesantren Addaraen di 

Alauddin pesantren ini dibentuk untuk membendung Kristenisasi yang terjadi di 

Malino. Pesantren ini kemudian merekrut anak-anak dari Malino untuk belajar di 
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tempat tersebut dengan tidak memungut bayaran, gratis bagi anak-anak tersebut. 

Tetapi sekolah ini kemudian berubah menjadi sekolah umum. 
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