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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan salah satu agama yang dianut banyak manusia di

muka bumi ini. Berkembangnya pengaruh agama Islam di permukaan bumi

sudah pasti ada kejadian sejarahnya yang tersendiri sebelum berkembang dari

suatu tempat ke suatu tempat. Begitu juga halnya mengenai Islam yang

terdapat dalam masyarakat Melanau di Mukah, Sarawak.  Mukah merupakan

salah satu kabupaten dalam Negeri Sarawak yang penuh dengan kepelbagaian

etnik dan budaya serta agama termasuklah masyarakat Melanau.

Menurut statistik 2010 yang diambil dari sensus Penduduk dan

Perumahan Malaysia yang dikeluarkan Jabatan Perangkaan Malaysia,

Melanau merupakan suku kaum kelima terbesar di Sarawak dengan peratusan

5% yaitu sebanyak 123,410 orang daripada keseluruhan 2,471,140 orang.

Kebanyakan mereka memeluk agama Islam selain Kristian. Melanau atau

lebih dikenali sebagai A liko1 merupakan salah satu dari suku kaum pribumi

di Sarawak. Ejaan yang merujuk kepada kaum ini telah banyak kali berubah

seperti Milanowes, Milanos, Melano dan kini yang lebih mantap dan diterima

umum adalah Melanau.2

Ketika sebelum kemerdekaan, sejarah masyarakat Melanau di Mukah

sangat unik sekali. Pada abad ke 18, masyarakat Melanau pernah dikuasai

1 Wikipedia, “Melanau People”, dalam https://en.wikipedia.org/wiki/Melanau_people (30
Disember 2015)
2Yasir Abdul Rahman, Masyakat Melanau Sarawak (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka,
2008), 28.
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2

oleh Sultan Brunei yang di ketuai Sultan Muhammad. Secara jelasnya Islam

telah bertapak di Sarawak kurun 18. Ini karena semasa pemerintahan Sultan

Muhammad (Awang Alak Betatar) daerah penguasaan Brunei meliputi

negeri-negeri seperti Kalaka, Saribas, Samarahan, dan Mukah. Pada zaman

pemerintahan Kesultanan Brunei, pedagang-pedagang berketurunan Brunei

mendapat penghormatan daripada masyarakat tempatan. Mereka mendapat

penghormatan bukan saja disebabkan oleh barangan dagangan yang

berkualitas didagangkan, tetapi juga disebabkan oleh pengetahuan meluas

mereka mengenai Islam disamping kemahiran pentadbirannya.3 Justeru itu,

masyarakat tempatan yang tinggal di pesisiran pantai Sarawak yakni

masyarakat Melanau adalah mula-mula mendapat kemasukan Islam oleh

Brunei.

Islam semakin berkembang di provinsi Sarawak dibawah penguasaan

Brunei. Namun begitu, pada pertengahan abad ke 19, perkembangan itu mulai

lemahketika Sarawak jatuh ke tangan penjajah Inggeris yakni dari penguasa

keluarga James Brooke4. Semasa pemerintahan Brooke, seorang mubaligh

Kristen yang bernama Francis T. MacDougall telah tiba di Kuching, Sarawak

pada 1848. Beliau bermazhab Anglican dan kemudian menjadi Bishop.

Beliau merupakan orang yang pertama membuka sekolah bagi anak-anak

pribumi Sarawak untukbelajar. Beliau juga mendirikan sebuah badan

penyebaran agama kristen dikenali sebagai Borneo Church Mission.5 Oleh

3Ismail Mat, Dakwah dan Cabaran Islam di Sarawak (Maju Press :Uitm, 2001), 94.
4Masnon Hj Ibrahim, Islam di Brunei, Sabah dan Sarawak (Kuala Lumpur: Penerbitan Asiana,
2002), 35.
5Ghazali Basri, Kristian di Sarawak menjadi Satu Kajian Kes (Institut Kajian Dasar: 2006), 18.
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3

itu, bermulalah pertembungan yang besar diantara peluasan Islam dan juga

Kristen.

Merujuk daripada sejarah ini, kedua penguasa ini bukan sahaja

sekadar mau memerintah serta menguasai ekonomi masyarakat pribumi,

bahkan keduanya ada tujuan utama yakni mau menyebarkan pengaruh agama

yang di bawa dimana Sultan Brunei membawa agama Islam untuk disebarkan

kepada masyarakat dan manakala keluarga James Brooke dari inggeris pula

mahu meluaskan pengaruh Kristennya kepada masyarakat Melanau dan

masyarakat Pribumi yang lain setelah mengambil alih penguasaan Kesultanan

Brunei.6 Oleh itu, selepas kemerdekaan, masyarakat Melanau terbahagi

kepada dua anutan agama yang terbesar dianut yakni Islam dan juga Kristen.

Setelah bebas daripada penjajah 1963, perkembangan Islam dalam

kalangan masyarakat Melanau di Mukah mula berkembang secara internal

tanpa pengaruh daripada kuasa asing.7 Pada mulanya, adanya Islam di Mukah

adalah hasil daripada pengislaman oleh penguasaan kesultanan Brunei, tetapi

setelah itu, perkembangannya adalah melalui  golongan tokoh-tokoh agama

tempatan dari Sarawak maupun tanah Melayu. Di sini, peneliti mendapat

informasi bahawa ketika selepas kemerdekaan, agama yang paling menonjol

dalam kalangan masyarakat Melanau bukan dari agama Islam tetapi

mayoritas penduduknya beragama Kristen. Hal ini adalah karena pengaruh

daripada kebijaksanaan penjajah Raja Brooke yang membuat banyak sekolah-

6Yasir Abdul Rahman, Masyakat Melanau Sarawak (Kuala Lumpur: Dewan Bahawa dan Pustaka,
2008), 54-56.
7Wan Yahya Wan Ahmad, Pensejarahan Awal Islam (Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya,
1992), 114.
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4

sekolah Kristen seperti SPG Mission School di Kuching, St Mary serta St

Joseph di Sibu. Semenjak dari itu, gerakan pengkristenan melalui sekolah-

sekolah dan paderi-paderi terus berjalan aktif dalam penduduk pribumi

termasuklah Melanau.

Berkaitan dengan peninggalan hebat sekolah-sekolah Kristen yang

ditinggalkan oleh Raja James Brooke, jadi amat menarik buat peneliti untuk

membuat penelitian bagi judul ini bagi mendapatkan pencerahan bagaimana

dengan kondisi sebenar Islam dalam masyarakat Melanau di Mukah setelah

kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Melanau Islam berada dalam kondisi

yang tidak berpegang teguh terhadap agama.8 Apabila ada majlis (keramaian)

mahupun ketika sambutan Aidilfitri, sesetengah umat Islam Melanau

meraikan majlis tersebut dengan meminum minuman yang memabukkan.9

Hal ini adalah salah satu pengaruh daripada kehidupan barat yang di

tinggalkan oleh penjajah James Brooke sebelum kemerdekaan. Justeru itu,

terdapat segolongan tokoh agama melihat situasi ini harus di atasi sebelum ia

menjadi budaya yang kekal dalam masyarakat Melanau Islam Mukah.

Oleh itu, pada akhir dekade 70an dan permulaan dekade 80an, seperti

masyarakat Islam luar, kondisi di Mukah telah ada peningkatan dan gerakan

dalam mengembangkan syiar Islam di Mukah. Arus ini ditandai dengan

munculnya kesedaran untuk menyerap dan menegakkan nilai-nilai dan etika

Islam dalam seluruh kehidupan yang diperjuangkan oleh organisasi Islam

yang mulai berkembang.

8Haji Adenan Uran, Wawancara, Mukah, 21 nopember 2015.
9Haji Ali bin Suhaili, Wawancara, Mukah, 27 nopember 2015.
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Setelah adanya bentuk perjuangan yang dilakukan pertubuhan-

pertubuhan Islam, akhirnya pihak pemerintah Sarawak turut menerima hasrat

dan keinginan kepada penghayatan Islam. Perjuangan  tokoh Islam Mukah

seperti Tun Abdul Rahman Ya’kub dan anak saudaranya Abdul Taib

Mahmud beranggapan bahawa pertubuhan-pertubahan Islam tidak mampu

untuk terus berjuang mengembangkan Islam tanpa ada dukungan langsung

daripada pihak pemerintah.10 Pihak pemerintah dilihat tidak mengambil berat

mengenai kepentingan Islam telah dianggap tidak wujud dan keabsahannya

tidak diakui. Oleh karena itu, pemerintah melakukan reformasi bagi

memelihara kemurnian Islam tanpa mengira masyarakat yang tinggal di kota

maupun diluar kota. Dengan adanya dukungan pemerintah bersama dengan

tokoh-tokoh serta Organisasi awal Islam ketika itu, maka pengembangan

Islam dalam masyarakat Melanau terus berkembang sehingga pada hari ini

walaupun kedaaan Islam semasa pemerintahan James Brooke amat dhaif

sekali karena adanya sistematika sekolah-sekolah Kristen yang masih

digunakan diawal kemerdekaan Sarawak.

B. Rumusan Masalah

Merujuk kepada gambaran singkat latar belakang yang diuraikan di

atas, maka penulis merencanakan tiga rumusan masalah dalam penulisan

skripsi ini, yakni seperti berikut:

1. Siapakah yang berperan menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat

Melanau di Mukah Sarawak sebelum dan setelah kemerdekaan?

10Zulkiflie Abdul Ghani, Dakwah Islamiah di Sarawak (Kuching: Ikmas Jakim Mastura, 2003),
84.
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2. Bagaimana perkembangan Islam masyarakat Melanau di Mukah setelah

kemerdekaan 1963?

3. Apa organisasi-organisasi Islam yang berdiri setelah perkembangan

Islam di Mukah?

C. Tujuan Penelitian

Secara global tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui

bagaimana perkembangan Islam dalam masyarakat Melanau di Mukah.

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai akan dijelaskan secara rinci, yaitu

sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana proses-proses perkembangan Islam di Mukah

setelah kemerdekaan.

2. Penelitian ini juga untuk mengkaji lebih mendalam tentang sejauh mana

perkembangan Islam terhadap masyarakat Melanau.

3. Penelitian ini juga berusaha untuk mendapatkan informasi tokoh-tokoh

Islam yang terlibat atau berperan dalam membangunkan Islam di Mukah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian mengenai Sejarah Perkembangan Islam dalam

Masyarakat Melanau Mukah adalah seperti berikut :

1. Penulisan ini untuk menambah Khazanah Ilmu, pengetahuan dan akan

dijadikan sumbangan buat masyarakat Mukah terutamanya yang

beragama Islam serta bangsa Melanau.
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2. Penelitian ini juga di harapkan bisa menjadi referensi pencerahan

terhadap anak-anak Melanau Mukah bagaimana kondisi perkembangan

Islam setelah kemerdekaan.

3. Menggugah kesadaran masyarakat Melanau Islam supaya lebih

menghargai perjuangan tokoh-tokoh Islam setelah kemerdekaan dan

berupayamencontohi serta meneruskan perjuangan mengembangkan

Islam di Mukah.

E. Penelitian Terdahulu

Daripada tinjauan awal yang dijalankan oleh penulis, belum ada orang

yang membuat kajian khusus terhadap perkembangan Islam di kalangan

masyarkat Melanau Mukah. Ada pun penelitian perkembangan Islam yang

dilakukan adalah bersifat umum yang dilakukan di provinsi Sarawak seperti :

1. Abdul Zafran Ali, Islam di Sarawak: Proses-proses Pembangunan  Islam

Sarawak. Dalam penelitian ini, penulis membahaskan tentang pergerakan

dakwah semasa serta peran-peran para da’i Sarawak. Dalam kajian beliau

juga, beliau membahasakan tentang dakwah-dakwah Islam di Sarawak

yang memfokuskan golongan pemuda karena golongan pemuda haruslah

di didik dengan Islam karena golongan ini yang akan jadi pewaris yang

berharga kepada sesebuah negara pada umumnya. Selain daripada itu,

beliau juga menekankan proses yang ideal bagi pengembangan Islam

adalah sebaiknya dimulakan pada individual telebih dahulu, kemudian

keluarga, masyarakat dan seterusnya negara.

2. Azhar Ahmad, Masyarakat Bidayuh Islam pertama di bahagian

Sarawak. Satu kajian yang di lakukan mengenai proses pengislaman dan
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Amalan ajaran Islam di kalangan mereka. Penelitian ini dilakukan oleh

penulis dikawasan yang bukan didiami oleh masyarkat Islam. Ianya

terletak di kawasan yang jauh dari kota. Peneliti menerangkan tokoh

yang berperan menjalankan dakwah Islam di sana adalah terdiri guru-

guru yang ditugaskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

3. Zulkifli Abd Ghani, “Tokoh Pembangunan Islam Sarawak. Peranan dan

Cabaran Tokoh berdakwah di Sarawak” Dalam buku ini, di jelaskan

Tokoh yang mau mengembangkan Islam ke seluruh Sarawak

menghadapi cabaran yang getir. Cabaran yang di hadapi di sebabkan oleh

tidak adanya kemudahan jalan raya sebagai hubungan utama ketika itu.

Islam lebih cepat berkembang hanya di kawasan kota seperti di Kuching

dan Miri. Makanya, tokoh-tokoh Islam yang mau meluaskan dakwahnya

di luar kota atau lebih dikenali dengan penempatan pedalaman Sarawak

seperti Mukah, Balingian dan Sarikei haruslah tinggal secara menetap di

kawasan tersebut demi Islam.

4. Yasir Abdul Rahman, Melanau Mukah, Satu Kajian Budaya. Buku ini

membahaskan tentang bagaimana budaya Masyarakat Melanau yang

beragama Islam dan Kristen. Dalam buku ini dinyatakan bagaimana

proses dan perkembangan budaya yang terdapat dalam masyarakat Islam

dan Kristen. Melanau Islam dinyatakan didalam buku ini suatu ketika

dahulu hidup dalam satu Rumah Panjang. Mohammad Fadzillah Ahamat

“Biografi Tun Patinggi Haji Abdur Rahman Ya’kub. Dalam penelitian

Skripsi ini, penulis membahaskan tentang peran Tokoh terkenal Sarawak

yang banyak berjasa mengembangkan Islam. Penulis lebih memfokuskan
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gerak kerja dakwah dan penglibatan Tokoh tersebut dalam bidang politik.

Kedudukan Tokoh tersebut dalam bidang politik telah dimanfaatkan bagi

menggerakan dakwah Islamiyah untuk meluaskan pengaruh Islam di

Sarawak.

Dalam penelitian yang di lakukan oleh penulis ini yaitu Sejarah

Perkembangan Islam dalam Masyarakat Mukah setelah kemerdekaan, di lihat

berbeda daripada penelitian-penelitian yang penulis ketemukan. Dalam

penulisan skripsi ini, peneliti lebih menekankan perkembangan Islam di

dalam masyarakat Melanau dan penelitian dilakukan bertumpu di provinsi

Mukah. Namun, sedikit persamaan pada penelitian yang diketemukan adalah

tentang cabaran-cabaran tokoh-tokoh Islam Sarawak  dalam mengembangkan

dakwah Islam di Sarawak.

F. Pendekatan dan Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan historis dan

sosiologis untuk dapat mendiskripsikan dan mengungkapkan perkembangan

Islam di dalam masyarakat Melanau di Mukah. Penelitian ini menggunakan

pendekatan sosiologis yakni pendekatan yang meneropong segi-segi sosial

yang akan dikaji seperti, golongan mana yang berperan, nilai-nilainya,

idealogi dan sebagainya.11

Dalam kajian perkembangan Islam masyarakat Melanau ini, penulis

menggunakan metode sejarah, metodologi dan teori. Metodologi sebagai ilmu

tentang metode yang tidak dapat dipelajari tanpa mengangkat masalah

11Sartono Kartodirjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama,1993), 4.
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kerangka teoritis dalam konsep, karena pendekatan sebagai pokok metodologi

hanya dapat dioperasionalisasikan dengan bantuan seperangkat konsep dan

teori.

Oleh itu, dengan penelitian sejarah ini, peneliti berusaha memahami

kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa sebelum merdeka

dan hubungannya selepas merdeka atau memahami kejadian masa sekarang

dengan hubungannya masa lalu. Bahawa masa sekarang adalah ini adalah

hasil daripada suatu proses perkembangan historis yaitu suatu proses

perkembangan melalui fase-fase yang masing-masing memuatkan kondisi

atau kausalitas dari fase berikutnya. Melalui pendekatan ini dapat

dikemukakan penjelasan sejarah (Historical Explanation) yang meliputi asal

usul, pertumbuhan dan  perkembangan dari waktu ke waktu.

Teori adalah peryataan dari hubungan-hubungan yang mungkin, dan

terdiri dari informasi mengenai suatu bentuk yang lebih umum dari informasi

yang akan dikumpulkan untuk menguji hipotesis tertentu.12 Penggunaan

kerangka teoristik dalam penelitian dapat mempermudahkan penelitian

melakukan rekontruksi sejarah yang berfungsi sebagai alat untuk

menginterpretasikan data-data yang telah di dapat di tahap heuristik. Dengan

demikian teori ini bermaksud untuk menerangkan tentang kejadian

untukmengkaji sebab-sebabnya, kondisi lingkungannya, kontek sosial

kultural serta unsur-unsur yang merupakan komponen dan eksponen dari

proses sejarah yang dikaji.13

12Abdillah Hanafi, Petunjuk Bagi Peneliti Ilmu-Ilmu Sosial (Surabaya: Usaha Nasional Surabaya
Indonesia, 1984), 26.
13Sartono Kartodidjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah (Jakarta: Gramedia
1993), 2.
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Dengan demikian, pemakaian suatu teori dalam pengkajian suatu

peristiwa sejarah  sangat ditentukan dari sudut mana kita memandang

peristiwa itu. Oleh karena itu di dalam penulisan ini digunakan sudut pandang

sosial keagamaan, maka landasan teori yang dipakai dalam penelitian ini

yakni teori sosial agama dari Max Weber. Beliau berpendapat bahawa agama

mempengaruhi pandangan hidup manusia terhadap masyarakat.14 Mengacu

kepada teori tersebut maka dalam ajaran agama Islam, bahwa agama

dipandang sebagai pengemban tugas agar masyarakat berfungsi dengan baik

yakni fungsi akan keadilan, kedamaian, kesejahteraan rohani dan juga

jasmani. Oleh itu, proses pengembangan Islam dalam masyarakat Melanau

Mukah setelah kemerdekaan adalah karena adanya tokoh-tokoh atau

golongan yang ada kesadaran untuk mengubah cara hidup orang Islam

Melanau yang masih dipengaruhi oleh sistem penjajah Barat.

Dengan adanya golongan agama yang punya kesadaran yang mahukan

masyarakat hidup dalam fungsi yang lebih baik makanya dari situ muncullah

gerakan-gerakan pengembangan dakwah Islamiyah terhadap masyarakat

Melanau sehingga Islam masih aman bertapak di Mukah walaupun tinggal

bersama masyarakat Melanau Kristen.

G. Metode Penelitian

Penting untuk dikemukakan bahawa penelitian ini adalah penulisan

sejarah.Maka untuk merekonstruksi masa lampau dari obyek yang diteliti,

dilakukan dengan menggunakan metode sejarah, penggunaan metode sejarah

14Syamsuddin Abdullah, Agama dan Masyarakat Pendekatan Sosiologi Agama (Logos Wacana
Ilmu, 1997), 91.
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ditempuh dengan menggunakan empat tahapan bagi mendapatkan informasi

antaranya Heristik, Kritik Sumber, Interpretasi dan Histiografi15.

1. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Heuristik adalah mencari dan mengumpulkan sumber-sumber atau bahan.

Maksudnya ialah kegiatan menggumpulkan data-data yang berhubungan

dengan penulisan skripsi ini. Dengan ini, satu proses dilakukan oleh

peneliti untuk mengumpulkan sumber-sumber, data-data atau jejak sejarah

awalnya bagaimana kondisi pengembangan Islam masyarakat melanau

mukah selepas kemerdekaan melalui beberapa sumber, antaranya:

a) Sumber sekunder berupa buku-buku atau jurnal yang berkaitan dengan

penulisan skripsi ini, penulis lakukan pencarian dengan menggunakan

metode “Library Research”, yakni penulis berkunjung ke Library

Mukah serta Library Pejabat Residen Bahgian Mukah dan

mengetemukan buku-buku seperti Islam di Brunei, Sabah dan Sarawak,

Sejarah Melanau Mukah. Mengenai dokumen (arsip), penulis

mengetemukan berupa gambar-gambar bangunan tinggalan Islam

Mukah seperti Masjid lama di mukah sehingga terciptanya masjid yang

lebih modern.

b) Sumber lisan iaitu, wawancara (interview) langsung bersama tokoh-

tokoh Asli Melanau seperti Tuan Ali Suhaili selaku kepala masjid

Mukah bertempat di kampung Tellian pada 27 Agustus 2015, Haji

Adenan Uran selaku pensiun kepala Masjid Mukah bertempat di

kampung kuala lama Mukah yakni kampung penulis sendiri pada 21

15Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah (Jakarta : logos Wacana Ilmu, 1999), 44.
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nopember 2015, Pengiran Saiffudin selaku pengerusi Persatuan

Melanau Mukah bertempat di Kantor beliau pada 23 Nopember 2015,

Ustad Jammie sebagai Imam besar Masjid Mukah bertempat di

Restoren Makan pada 30 Nopember 2015. Selain daripada itu, ada

beberapa orang lagi yang peneliti wawancarakan yang tidak

dicantumkan disini.

2. Kritik Sumber

Kritik Sumber adalah penelitian atas keabsahan sumber. Dalam hal

ini sumber-sumber yang diperoleh oleh peneliti diuji

keabsahannya.16Apakah sumber-sumber tersebut kredibel atau tidak.

Dalam hal ini, keabsahan tentang keaslian (otentisitas) dilakukan melalui

kritik intern.17

Bagi memperolehi otentisitas dan kredibilitas data yang diperolehi

dianalisis dan diperbaharui supaya layak. Sumber data dikomparasi dengan

data yang lain untuk memperoleh obyektivitas dan menghindari

manipulasi data. Verifikasi akan dilakukan dengan menguji silang

berbagai data yang ada sehingga didapati bukti benar-benar shahih.

3. Penafsiran

Penafsiran sering disebut juga dengan analisis sejarah. Analisis

berarti menguraikan, dimana setelah data terkumpul dan dibandingkan lalu

disimpulkan untuk ditafsirkan.18 Suatu upaya yang dilakukan peneliti

untuk melihat kembali sumber-sumber yang didapatkan. Dengan demikian

peneliti dapat memberi penafsiran terhadap sumber yang didapatkan

16Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 58-64.
17Ibid., 60.
18Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta:Yayasan Bentang Budaya, 1995), 100-102.
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tentang perkembangan Islam  Masyarakat Melanau setelah mendapat

Kemerdekaan dari pihak British. Interpretasi selalu menimbulkan problem

subjektivitas. Namun, dengan proses analisis yang tepat akan mendapatkan

gambaran yang jelas dan obyektif terhadap penelitian yang di fokuskan.

4. Historiografi

Historiografi sebagai tahap terakhir metode penulisan sejarah

dengan memerhatikan aspek kronologis. Pada tahap ini  adalah penulisan,

pemaparan ataupelaporan hasil penelitian.  Dalam hal ini peneliti berusaha

untuk merekonstruksikan sebanyak-banyaknya gambaran masa lampau

berdasarkan data yang diperolehi.19

H. Sistematika Bahasan

Bagi memudahkan pemahaman, kajian terhadap sejarah

perkembangan Islam masyarakat melanau di mukah akan dibahagikan oleh

penulis kepada lima bab. Antaranya adalah :

Bab satu merupakan pendahuluan untuk menghantar pembahasan

secara keseluruhan yang terdiri daripada Latar Belakang, Rumusan Masalah,

Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan yang terakhir

Sistematika Pembahasan.

Bab kedua merupakan pengenalan Mukah yang terdiri daripada

sejarahnya, geografis. Selain itu, dalam bab ini akan dibahaskan kondisi

Mukah sebelum merdeka yang pernah dikuasai oleh Kesultanan Brunei serta

pendatang asing, keluarga James Brooke. Melalui bab ini  akan di jelaskan

bagaimana penempatan Mukah bisa dikuasai Kesultanan Brunei dan

19Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), 32.
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bagaimana pula keluarga James Brooke mengambil alih penguasaan

Kesultanan Brunei. Tambahan lagi, disini akan di bahaskan agama dan

kepercayaan masyarkat Melanau.

Bab ketiga merupakan akan membahaskan mengenai sejarah

masuknya Islam di Mukah Sarawak. Pembahasan ini merangkumi dua

periode yakni sebelum merdeka dan setelah merdeka. Selain itu di bab ini

akan di jelaskan siapa yang berperan dan metode apa yang digunakan.

Bab keempat pula merupakan pembahasan perkembangan Islam

dalam masyarakat Melanau yang mengaitkan dinamika dan survival orang

Islam di Mukah masih bertahan walaupun ada alkuturasi agama daripada

kaum Melanau lain. Pada bab ini juga akan dibahaskan mengenai Organisasi-

organisasi yang berdiri dalam perkembangan Islam di Mukah serta cabaran

dalam pengembangan Islam yang dihadapi.

Bab kelima merupakan pembahasan kesimpulan dari keseluruhan

yang dibahas yang ada bab-bab sebelumnya dan dimuatkan juga saran.


