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PEDOMAN TRANSLITERASI  

 

A. Transliterasi Arab-Latin  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat  

dilihat pada halaman berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Nama Huruf Latin Nama 

  alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba B Be ب

 ta T Te ت

  ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim J Je ج

  ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kha ka dan ha خ

 dal D De د

  żal Ż zet (dengan titik di at as) ذ

 ra R Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S Es س

 syin Sy es dan ye ش

  ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

  ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

  ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

  ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain   apostrof terbalik„ ع

 gain G Ge غ

 fa F Of ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L El ل

 mim M Em م
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 nun N En ن

 wau W We و

 ha H Ha ه

'  hamzah ء  Apostrof 

 ya Y Ye ي

 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

('). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fatha A A ا  

 kasrah I I ا  

 dammah U U ا  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama 
Huruf 

Latin 
Nama 

 fathah dan ya Ai a dan i ى ى

وى    fathah dan wau Au a dan u 
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf 

dan 

Tanda 

Nama 

 fathah dan alif atau ya' A a dan garis  di atas .....ا ǀ ...ي

 kasrah dan ya’ Ī i dan garis di atas ى ى

 dammah dan wau Ù u dan garis di atas ى و

 

Contoh 

ات  māta : م 

 ramā : رمى

 qīla : قيل

 yamùtu : يموت

 

4. Tā’marbutah  

 Transliterasi untuk marbiitah ada dua, yaitu: ta' marbutah yang hidup atau 

mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

 Kalau pada kata yang berakhir dengan marbzilah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ti' marbiitah 

itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 Raudah al-Atfal :  روضة الأطفال
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 al-madinah al-fadilah : المدينة الفاضلة

 al-hikmah :   الحكمة

 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid ( ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabbana :  رؘبؐنؘا 

 najjaina :  نجينا

 al-haqq :  الحق

 nu’ima :  نعم

 aduwwun‘ :  عدو

Jika huruf s ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf Inaddah menjadi i. 

Contoh: 

 Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ :  علي

 Arabi  (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ :  عربى

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل١  (alif 

lam mearifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
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ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :   الشمس

ةالزلز    : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ةالفلسف   : al-falsafah 

دالبلا    : al-biladu 

 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

 ta'muruna :  تأمرون

 `al-nau :   النوع

 syai 'un :   شيء

 umirtu :    أمرت

 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belurn dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang 

sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering 

ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik 

tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an 
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(dari Al-Qur'an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka hams ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fi Zilal al-Qur'an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

 

9. Lafz al-Jalilah 

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarrdan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudif ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

 billah با الله dinullah  دين  الله 

Adapun ta' marbiitah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz 

allalilah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fii rahmatillah هم في رحمة الله

 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tent ang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari  kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
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sandang al-, baik ketika is ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

Inna awwala baitin wudi’a linnasi lallazl bi Bakkata mubarakan 

 Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'in 

Nasir al-Din al-Tiisi 

Abu Nasr al-Farabi 

Al-Gazali 

Al-Munqii min al-Dalil 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 

Abi (bapak dari) sebagai nama kedua terakhimya, maka kedua nama terakhir 

itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. Contoh: 

 

 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subhanahu wa ta’ala 

saw. = sallallahu `alaihi wa sallam 

a.s. =`alaihi al-salam 

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu 
al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad 
Ibnu) 

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abil Zaid, Nasr Hamid (bukan: 
Zaid, Nasr Harnid Abu) 
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H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

1. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w. = Wafat tahun 

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

 

Nama :   Saddriana 

NIM :   80100220088 

Judul Tesis :   IMAM LAPEO (Ulama dan Pahlawan dari Tanah Mandar) 

 

Penelitian ini membahas tentang Imam Lapeo (Ulama dan Pahlawan dari Tanah 

Mandar). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) menelusuri biografi dan geneologi 

intelektual Imam Lapeo di Mandar, 2) mendeskripsikan peran Imam Lapeo sebagai 

ulama dari tanah Mandar, 3) mendeskripsikan kiprah perjuangan Imam Lapeo sebagai 

pahlawan dari tanah Mandar. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 

deskriptif-analisis. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui library research 

(penelitian kepustakaan) yaitu mengkaji dan menganalisa literatur-literatur yang 

berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis. 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu 

melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, Imam Lapeo lahir pada tahun 

1839 di Pambusuang. Dalam karir intelektualnya, Imam Lapeo menimba ilmu tidak 

hanya di Pambusuang melainkan juga ke berbagai daerah di Indonesia, Makkah hingga 

ke Istambul, Turki, sehingga banyak ulama-ulama terkemuka yang menjadi guru Imam 

Lapeo. Semasa hidupnya, Imam Lapeo menikah sebanyak tujuh kali dan beliau dikenal 

memiliki kepribadian unggul sehingga menjadikannya sebagai patron di masyarakat. 

Beliau wafat tanggal 17 Juni 1952 di Lapeo. Kedua, Imam Lapeo dikenal sebagai 

seorang ulama, pendakwah dan penganjur agama Islam di Mandar. Dalam 

mengembangkan syiar Islam, Imam Lapeo menggunakan beberapa pendekatan melalui 

tasawuf, pendidikan, perkawinan, politik dan budaya. Beliau diketahui menganut 

tarekat Syaziliyah dan dikenal sebagai seorang waliyullah karena kekaramahan yang 

dimilikinya. Imam Lapeo juga menginisiasi pengakulturasian budaya Mandar dengan 

unsur Islam melalui tradisi saeyyang pattuqduq dan kalindaqdaq.  Ketiga, Imam Lapeo 

dikenal sebagai seorang pahlawan pada masa perjuangan Indonesia, meskipun tidak 

terjun langsung ke medan perang mengangkat senjata tetapi beliau ikut serta 

mendukung organisasi KRIS Muda sebagai nyawa kekuatan dari kelasyakaran 

tersebut. Sebagai pejuang, Imam Lapeo memberikan kontribusi besar dalam 

membangkitkan semangat nasionalisme para pejuang, memperkuat barisan perlawanan  

dan misi penyelamatan musuh.  

Implikasi penelitian ini agar kiranya masyarakat Mandar diharapkan 

menjadikan Imam Lapeo sebagai panutan dalam kehidupannya. Sebagai Ulama dan 

penganjur agama Islam, Imam Lapeo telah berjasa dalam perkembangan religiusitas 

masyarakat di Mandar. Sebagai seorang pahlawan, Imam Lapeo telah membangkitkan 

semangat perjuangan rakyat Mandar sehingga sepatutnya Imam Lapeo diberikan 

apresiasi dan penghargaan atas kontribusi dan sumbangsinya di masyarakat. 
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ABSTRACK 

 

Name :   Saddriana 

NIM :   80100220088 

Judul Tesis :   IMAM LAPEO (Ulama and Hero from the Tanah Mandar) 

 

This study discusses about Imam Lapeo (Ulama and Hero from the Tanah 

Mandar). The aims of this study are to: 1) trace the biography and intellectual 

genealogy of Imam Lapeo in Mandar, 2) describe the role of Imam Lapeo as a scholar 

from the Tanah Mandar, 3) describe the struggles of Imam Lapeo as an hero from the 

Tanah Mandar. 

This type of research is a qualitative research using descriptive-analytical 

method. In this study, the data were obtained through library research, that is studying 

and analyzing the literature related to the object of research. This study uses a historical 

approach. The data collection method used by the author in this study is through 

heuristics, source criticism, interpretation and historiography. 

The results of this study indicate that first, Imam Lapeo was born in 1839 in 

Pambusuang. In his intellectual career, Imam Lapeo studied not only in Pambusuang 

but also in various regions in Indonesia, from Makkah to Istanbul, Turkey, so that many 

prominent scholars became Imam Lapeo's teachers. During his life, Imam Lapeo was 

married seven times and he was known to have a superior personality that made him a 

patron in society. He died on June 17, 1952 in Lapeo. Second, Imam Lapeo is known 

as a scholar, preacher and preceptor of Islam in Mandar. In developing Islamic 

teachings, Imam Lapeo used several approaches through Sufism, education, marriage, 

politics and culture. He is known to adhere to the Syaziliyah order and is known as a 

waliyullah because of his friendliness. Imam Lapeo also initiated the acculturation of 

Mandar culture with Islamic elements through the saeyyang pattuqduq and 

kalindaqdaq traditions. Third, Imam Lapeo was known as a hero during the Indonesian 

struggle, even though he did not go directly to the battlefield to take up arms but he 

participated in supporting the KRIS Muda organization as the soul of the strength of 

this army. As a fighter, Imam Lapeo made a major contribution in arousing the spirit 

of nationalism in the fighters, strengthening the ranks of resistance and enemy rescue 

mission. 

The implication of this research is that the Mandar people are expected to make 

Imam Lapeo a role model in their lives. As a Ulama and preacher of Islam, Imam Lapeo 

has contributed to the development of the religiosity of the people in Mandar. As a 

hero, Imam Lapeo has evoked the fighting spirit of the Mandar people so that Imam 

Lapeo should be given appreciation and honors for his contributions to society. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Dahulu, Indonesia merupakan suatu wilayah yang terbagi menjadi beberapa 

bagian yang ada di Nusantara. Keberhasilan proses Islamisasi di Indonesia sebagai 

agama pendatang tidak lepas dari peran besar tokoh agama dalam menyebarkan dan 

mengembangkan Islam.1 Ulama-kyai adalah elit lokal2 yang pandang sebagai orang 

yang memiliki posisi dan peran sentral di masyarakat karena ulama diposisikan sebagai 

orang yang terpelajar, kharismatik dan penuh pengabdian kepada masyarakat. Oleh 

karena itu, ulama memberikan kontribusi penting dan berkelanjutan dalam transmisi 

pengetahuan agama, sehingga eksistensi Islam hingga  saat ini masih bertahan.3 

                                                             
1Binuko Amarseto, Kerajaan Islam di Indonesia (Yogyakarta: Istana Media, 2017), h. 1.  

2Menurut Thompson, elit lokal di masyarakat terbagi dalam beberapa kelompok berdasarkan 

sumber dayanya. Pertama, elit lokal muncul karena adanya kekuatan ekonomi yang dimilikinya seperti,  

pengusaha lokal dan tuan tanah yang dapat menggerakkan masyarakat sekitar di luar basis ekonomi 

mereka. Kedua, ada juga elit lokal yang kemunculannya berasal dari kekuatan publik yang terkait 

dengannya, seperti  para pejabat birokrasi di daerah yang dapat mengatur arah masyarakat dan 

mengontrol orang-orang di sekitarnya. Ketiga, elit lokal yang terbentuk dari kharisma. Kharisma ini bisa 

bersumber dari kekuatan fisik maupun non fisik, termasuk legitimasi budaya masyarakat yang 

memposisikan mereka sebagai elite lokal. Dalam konteks ini, ulama-kyai. Lihat. Koiruddin, Politik 

Kyai: Polemik Keterlibatan Kiai Dalam Politik Praktis (Malang: Averroes Press, 2007), h. 24-25.  

3Nurul Azizah, Artikulasi Politik Santri dari Kyai Menjadi Bupati (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2013), h. 11. 
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Menurut Zamakhsari Dhofier, melihat ulama sebagai pribadi yang dipenuhi 

dengan keutamaan pada penguasaan ilmu keislaman. 4 Selain itu, secara teologi ulama 

juga dianggap sebagai warasatul anbiya (pewaris para Nabi), sehingga tidak 

mengherankan jika ulama-kyai kemudian menjadi sumber legitimasi, tidak hanya pada 

aspek keagamaan, tetapi juga dalam semua bidang kehidupan.5 Ulama diyakini sebagai 

orang yang dapat memahami dan mengenali realitas ketuhanan. Oleh kalangan muslim 

awam, ulama diasumsikan berada pada kedudukan yang tak terjangkau, ditunjukan 

dengan kekhususan, mulai dari pakaian yang sangat tipikal dengan sorban dan simbol-

simbol lainnya. 6 

Kehadiran ulama-kyai memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat 

terutama pada aspek sosio-kultural. Ulama dipandang sebagai sosok yang memiliki 

kekuatan penggerak perubahan masyarakat. Hal ini telah dijustifikasi oleh Hiroko 

Horikoshi mengatakan: 

Kyai memiliki kekuatan sebagai perantara sehingga memiliki daya seleksi 

informasi dan kekuatan yang menggerakkan masyarakat. Posisi kyai sebagai 

mediator atau perantara makelar budaya (culture brooker). Mediator diartikan 

sebagai seseorang atau sekelompok orang yang bertindak sebagai penghubung 

antar masyarakat karena kyai memiliki kemampuan individual untuk 

melakukan perubahan terhadap pandangan hidup di lingkungannya.7 

                                                             
4Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai 

Masa Depan Indonesia (Cet. VIII; Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan, Ekonomi, 

dan Sosial, 2011), h. 94.  

5Sayfa Aulya Achidsti, Kyai dan Pembangunan Institusi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2015), h. 53. 

6Ali Maschan Moesa, Agama dan Demokrasi: Komitment Muslim Tradisional Tradisional 

Terhadap Nilai-nilai Kebangsaan (Surabaya: Pustaka Da’i Muda, 2002), h. 211. 

7Hiroko Horikoshi, A Traditonal Lader in a Time of Change, terj. Umar Basalim, Kyai dan 

Perubahan Sosial (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1977), h. 237.    
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Abd. Kadir Ahmad8 menyoroti peran kyai dalam kaitannya dengan dinamika 

dan perubahan masyarakat. Peran utama kyai menjadi mediator mempertemukan 

antara energi budaya di masyarakat dengan input dinamika dari luar. Kyai melakukan 

transmisi budaya (dalam hal ini ajaran agama) ke dalam sistem sosial (masyarakat) dan 

secara dinamis menggerakkan masyarakat sesuai dengan model yang diharapkan. Di 

sisi lain, kyai juga menyerap dinamika yang berkembang di masyarakat dan 

mentransformasikan budaya tersebut menjadi budaya yang diyakininya. 

Ulama-kyai bagi masyarakat merupakan indikator penting dalam kelangsungan 

hidup keberagamaan masyarakat. Ulama-kyai tidak hanya menjadi pemimpin dalam 

ritual keagamaan saja, tetapi juga menjadi tempat mencurahkan keluh kesah tentang 

berbagai masalah yang ada di masyarakat.9 Oleh karena itu, kedudukan sosial ulama-

kyai dianggap cukup tinggi, sehingga eksistensinya perlu dipertimbangkan. Sebagai 

seorang tokoh agama, ulama harus berhasil mengembangkan citra umum yang dapat 

menumbuhkan interaksi di masyarakat. Ulama juga dapat menjadi model atau 

cerminan, harapan bagi masyarakat, sehingga diperlukan adanya pengkajian tokoh dari 

sosok ulama-kyai di masyarakat. 

Polewali Mandar sendiri merupakan salah satu kota administratif di Provinsi 

Sulawesi Barat (Sul-Bar) yang telah mengalami islamisasi dan memiliki corak identitas 

keislaman yang mengakar. Sejak masyarakat Mandar memeluk Islam pada awal abad 

                                                             
8Abd. Kadir Ahmad, Ulama Bugis (Makassar: Indobis Publishing, 2009), h. 2.   

9Said Usman Umar, ‘’Ulama dan Politik: Study Peran Ulama dalam Politik di Kabupaten 

Polewali Mandar’’, Tesis (Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2020), h. 5.   



4 

 

 

 

17, Islam telah masuk dan diterima melalui jalur politik, kultur, perkawinan dan 

pendidikan.10 Sejak itu, ulama memainkan peran strategis dalam dinamika kehidupan 

masyarakat Mandar, baik itu aspek sosial, budaya maupun politik. Oleh karena itu, 

tidak heran jika wilayah ini dikatakan sebagai daerah yang cukup banyak melahirkan 

atau memproduksi tokoh agama, ulama dan kyai. 

Imam Lapeo merupakan salah satu tokoh ulama legendaris, yang sangat 

dikagumi dan dipercaya oleh masyarakat Mandar. Beliau merupakan figur ulama 

kharismatik dan sangat disegani di masyarakat. Bagi masyarakat Mandar, Imam Lapeo  

dikenal sebagai wali (waliyullah)11, meski sudah wafat beliau dipercaya masih 

menurunkan karamah dan berkahnya dalam keseharian masyarakat Mandar. Begitulah 

sosok Imam Lapeo begitu dikagumi dan disakralkan dalam balutan kesucian atau 

kekeramatan. Kesakralannya terjaga dalam berbagai ritual hidup masyarakat Mandar 

yang notabene muslim dan religius.12 

Imam Lapeo  lahir pada tahun 1839 di Pambusuang, Polewali Mandar Sulawesi 

Barat. Sewaktu kecil, bernama Junaihin Namli, kemudian diganti oleh gurunya Syekh 

                                                             
10Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam d Sulawesi Selatan (Makassar: Lamacca 

Press, 2003), h. 131-137. 

11Istilah wali dikenal diberbagai wilayah di Indonesia. Di Pulau Jawa dikenal dengan adanya 

wali sanga atau songo (sembilan wali), sedangkan di Sulawesi ada wali pitu (tujuh wali). Mereka adalah 

Syekh Yusuf (Tuan Salamaka), Petta Lasinrang (Petta Lolo), Arung Palaka (Petta to Malampe 

Gemmena), Pettabarang, KH. Harun, Dg. Sangkala dan Imam Lapeo (K. H. Muhammad Tahir). Makna 

kata wali di Jawa dan di Sulawesi tentu berbeda. Di Jawa sendiri, wali merujuk kepada para tokoh 

penyebar agaa Islam, sedangkan di Sulawesi makna wali merujuk pada orang-orang hebat dan sakti 

dengan keahlian yang berbeda-beda di setiap daerah. Zuhriah, Imam Lapeo: Wali dari Mandar Sulawesi 

Barat (Yogyakarta: Penerbit Gading, 2020), h. 2. 

12Mukhlis Latif, Sakralitas Imam Lapeo: Peran dan Simbol Sakral Masyarakat Mandar 

(Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2017), h. 1. 
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Alwi Jamalullail bin Sahel menjadi Muhammad Tahir. Ayahnya bernama Muhammad 

bin Abdul Karim dikenal sebagai nelayan yang religius dan ibunya bernama Ikaji binti 

Lego sebagai perempuan berketurunan bangsawan. 

Imam Lapeo merupakan salah satu tokoh penganjur Islam di Mandar.13  

Namun, sebelumnya sudah ada beberapa penyiar Islam di Mandar, antara lain 

Abdurrahim Kamaluddin, Syekh Abdul Mannan, Raden Mas Suryo Adilogo, 

Abdurrahman Al-Adiy, dan masih banyak lagi.14 Walaupun Islam tidak disyiarkan 

pertama kalinya dibawa langsung oleh beliau, tetapi kemahsyuran sosok Imam Lapeo  

sangat dikenal di masyarakat sebagai seorang ulama yang kiprahnya tidak lekang oleh 

masa. 

Sepanjang hidupnya, peran Imam Lapeo tidak hanya sebatas sebagai ulama, 

menyebarkan dan mengembangkan agama Islam di Mandar, beliau juga dikenal 

sebagai seorang pejuang dan pahlawan. Ketika itu, Mandar berada dibawah kekuasaan 

penjajah, Imam Lapeo sebagai seorang ulama juga turut memberikan kontribusinya 

dalam perjuangan melawan penjajah salah satunya memberi semangat juang dalam 

mempertahankan kemerdekaan. Hal itu terbukti ketika beliau memberi nasehat kepada 

Hj. Andi Depu, panglima KRIS MUDA untuk menyusun strategi dalam perlawanan 

rakyat.  

                                                             
13Zuhriah, Imam Lapeo: Wali dari Mandar Sulawesi Barat, h. 3. 

14Kementerian Agama RI, Sejarah Islam di Mandar (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2010), 

h. 83. 
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Hal terpenting dari pengkajian tokoh adalah perannya dalam masyarakat. Peran 

inilah menjadikan kedudukannya sebagai patron, panutan ataupun sosok teladan di 

masyarakat. Keteladanan itu dapat ditentukan dari ilmu pengetahuan, pengalaman, 

pengamalan serta kepribadiannya. Sama halnya dengan ketokohan ulama di 

masyarakat, semakin tinggi dan luas ilmu seorang ulama maka semakin kuat pula 

posisinya sebagai teladan. Demikian halnya dengan semakin kuat pengamalan dan 

kepribadian seorang ulama, maka akan semakin kuat pula fungsinya sebagai panutan 

ataupun teladan di masyarakat.15 

Berdasarkan pada uraian di atas, bahwa figur ulama-kyai sebagai tokoh agama 

memiliki pengaruh yang luar biasa di masyarakat, maka penulis terdorong untuk 

mengangkatnya menjadi sebuah penelitian yang dapat dijadikan sebagai topik 

pembahasan di dunia akademik. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul, ‘IMAM LAPEO  (Ulama dan Pahlawan Tak Bersenjata dari 

Tanah Mandar)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi 

pokok masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana kiprah Imam Lapeo dalam 

perjuangan di masa penjajahan?  ”. Agar pembahasan penelitian ini lebih terarah, maka 

pokok masalah tersebut dikembangkan ke dalam tiga sub masalah, yaitu: 

                                                             
15Imam Bawani, Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam (Cet.I; Surabaya: Al-Ikhlas, 2000), 

h. 90.  
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1. Bagaimana biografi dan geneologi  intelektual Imam Lapeo ? 

2. Bagaimana peran Imam Lapeo sebagai ulama di Tanah Mandar? 

3. Bagaimana kiprah Imam Lapeo sebagai pahlawan dari Tanah Mandar? 

C. Pengertian Judul 

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan baik, maka perlu dijelaskan 

pengertian batasan setiap kata yang menjadi fokus pada penelitian ini. Demikian juga 

diakhir alinea dalam sub bab ini akan dijelaskan pengertian judul secara konfrehensif 

tentang “Imam Lapeo (Ulama dan Pahlawan dari Tanah Mandar)”. 

1. Imam Lapeo  adalah seorang ulama pendakwah dan pengembang agama Islam 

di Tanah Mandar. Beliau dikenal sebagai salah satu wali di Sulawesi Selatan 

(wali pitu), ia memiliki kharisma tinggi dengan karomah-karomah yang 

dimilikinya sehingga kebesarannya tersebar luas. Selain kontribusinya dalam 

menyiarkan Islam, Imam Lapeo  juga merupakan sosok pejuang di Mandar 

dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah dalam upaya 

mempertahankan kemerdekaan. Peran-peran itulah yang membuat kiprah 

Imam Lapeo  tidak lekang oleh masa. 

2. Kata “ulama” merupakan bentuk bentuk jama dari kata al-aliim yang berarti 

memiliki pengetahuan. Ulama diartikan sebagai orang-orang yang berilmu 

pengetahuan, karena selalu membaca alam dan dampak daripada bacaannya 

tersebut menimbulkan sikap takut kepada Allah. Oleh karena itu, ulama adalah 

perpaduan antara kepentingan ilmu pengetahuan dan kepentingan moral. 
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Artinya, seorang ulama adalah mereka yang memiliki pengetahuan sekaligus 

perilaku yang baik.16 

3. Kata ‘’pahlawan” adalah tokoh yang dapat memberi jawaban atas tantangan 

zamannya. Pahlawan umumnya muncul dalam suasana zaman yang sulit, 

sehingga mendorong orang yang berjiwa besar tampil ke depan untuk 

mengatasi kesulitan.17. Pahlawan juga diartikan sebagai seorang individu yang 

mempunyai jiiwa patriotisme tinggi di dalamdirinya. Sehubung dengan sejarah 

pergerakan Indonesia, pahlawan maksudnya kerelaan berjuang para pahlawan 

yang dalam melawan penjajahan di Indonesia.    

4. Tanah Mandar adalah sebutan untuk wilayah yang dihuni oleh suku Mandar. 

Suku Mandar adalah suku yang mayoritas mendiami Provinsi Sulawesi Barat. 

                                                             
16Secara terminologi, kata ulama berangkat dari beberapa sudut pengertian, antara lain 

normatif-teologis dan sosiologis-antropologi. Dari sudut pandangan normatif-teologis, ulama 

didefenisikan dengan mengacu pada penegasan Al-Qur’an yaitu orang-orang yang berilmu pengetahuan, 

karena selalu membaca alam yang berdampak pada munculnya rasa takut kepada Allah swt 

dalamjiwanya. Dengan demikian, ulama addalah perpaduan antara kepentingan ilmu pengetahuan dan 

kepentingan moral.Artinya, seorang ulama adalah mereka yang memiliki pengetahuan sekaligus 

perilaku yang baik. Sudut pandang sosiologis-antropologis, ulama dipandang sebagai gelar yang kadang-

kadang diperoleh bukan karena kredibilitas pribadinya (seperti halnya dalam perspektif normatif), 

namun karena tradisi “warisan” dari generasi ke generasi dan didukung oleh keluarga ulama 

sebagaimana yang terjadi di daerah pedesaan. Hiroko Horikoshi dengan demikian memberikan 

pemahaman bahwa antara ulama dan kiai merupakan tahapan hirarkis dimana lebih rendah dibandingkan 

dengan kiai. pertama, antara ulama dan kiai bukanlah dua etitas atau figur yang dapat dibedakan secara 

tegas, maksudnya kata kiai berasal dari kultur Indonesia, sedangkan kata ulama berasal dari sumber 

ajaran Islam, yakni Al-Qur’an, namun dalam konteks penggunaannya, tidak ada perbedaan secara tegas, 

apalagi secara hierarkis.  Kedua, ulama memiliki pengaruh yang lebih luas dan tidak kekal dibandingkan 

dengan kiai. Ulama menjadi karakteristik pada orang yang menguasai ilmu agama secara luas dan 

mendalam, walaupun oleh masyarakat tidak disebut sebagai kiai. Sementara sebutan kiai tidak selalu 

dapat disebut dengan sebutan ulama, sebab, sebutan kiai bias melekat pada beragam karakteristik.  

Ketiga, ulama telah mangalami transfigurasi makna, dalam bahasa Indonesia, ulama berarti orang yang 

ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam. Lihat. Mohammad Darwis, “Peran Ulama 

Pesantren dalam Perspektif NU”, Jurnal Pendidikan Islam 8, no. 1 (Februari, 2015): h. 33.  

17Julinar Said, Ensiklopedia Pahlwan Nasional (Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai 

Tradisional Jendral Kebudayaan, 1995), h. ii.   
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Kata “Mandar” sendiri mengacu pada konfederasi 14 kerajaan yang 

merupakan ikatan persatuan antara tujuh kerajaan pesisir (Pitu Ba’bana 

Binanga) dan tujuh kerajaan di gunung (Pitu Ulunna Salu). Mandar menjadi 

sebuah bahasa lokal yang mayoritas digunakan masyarakat di Sulawesi Barat.  

D. Kajian Pustaka 

Upaya penelusuran terhadap berbagai sumber yang memiliki relevansi dengan 

pokok permasalahan dalam penelitian ini telah penulis lakukakn. Tujuan pengkajian 

pustaka antara lain agar fokus penelitian tidak terjadi pengulangan dari penelitian-

penelitian sebelumnya melainkan akan muncul  sisi lain yang signifikan untuk diteliti 

dan dikembangkan. Dalam tulisan ini, ada beberapa literatur yang relevan digunakan 

sebagai bahan rujukan, diantaranya: 

1. Tesis yang berjudul, “Dakwah Tasawuf Imam Lapeo”, yang ditulis oleh  A’Mal 

Jadid pada tahun 2018. Dalam penelitian ini membahas terkait metode dakwah 

dan corak tasawuf Imam Lapeo. Metode dakwah Imam Lapeo tidak jauh 

berbeda dengan para penganjur Islam sebelumnya yang menggunakan 

pendekatan dakwah melalui jalur pendidikan, perkawinan, pejabat pemerintah, 

dan lain-lain. Selanjutnya, strategi pengembangan Islam yang dilakukan Imam 

Lapeo melalui pendekatan sufistik atau tasawuf dan yang oleh masyarakat 

dikenalnya sebagai tarekat. Metode tasawuf Imam Lapeo dan murid-muridnya 

antara lain: penyucian diri (tazkiyatun nafs) melalui tahapan takhalli, tahalli, 
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dan tajalli, lalu zikir/wirid, serta hizb (amalan) yang menjadi nuansa ajaran 

tarekat Syadziliyah.18 

2. Jurnal Rihlah yang berjudul “Imam Lapeo Sebagai Pelopor Pembaharuan Islam 

Di Mandar”, ditulis oleh Ruhiyat pada tahun 2015. Jurnal ini membahas 

pembaharuan Islam yang dilakukan Imam Lapeo melalui jalur atau saluran 

pernikahan, pendidikan, tasawuf (tarekat). Hal itu dilakukan karena banyaknya 

dukungan dari masyarakat dan pemerintah setempat kepada misi yang 

dilakukan Imam Lapeo. Walaupun misi dakwah Imam Lapeo mendapat 

beberapa hambatan dikarenakan Mandar pada saat itu berada dibawah 

kekuasaan kolonial.  Meskipun begitu, kondisi seperti itu tidak menghalangi 

beliau dalam mensyiarkan Islam.19 

3. Jurnal Al-Mustla yang berjudul Imam Lapeo bagi Masyarakat Mandar di 

Kecamatan Campalagian Kabupaten Campalagian, ditulis oleh Erwin 

Awaluddin. Dalam jurnal ini membahas mengenai cara Imam Lapeo 

mengajarkan Islam, melalui usahanya mengembangkan Islam di wilayah 

Mandar dengan berdakwah dari rumah ke rumah, dakwah di masjid dan dakwah 

dalam upacara adat. Selain itu, dilakukan dalam bentuk pendidikan, perkawinan 

serta melalui pemerintah kerajaan. Selain itu pada citra Imam Lapeo bagi 

                                                             
18A’mal Jadid, ‘’Dakwah Tasawuf Imam Lapeo”, Tesis (Makassar: Program Pascasarjana UIN 

Alauddin Makassar, 2018), h. xv. 

19Ruhiyat, “K. H. Muhammad Tahir Sebagai Pelopor Pembaharuan Islam di Mandar”, Jurnal 

Rihlah 3, no. 1 (Oktober 2015): h. 125. 
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masyarakat Mandar sebagai ulama kharismatik dan disegani dengan 

memposisikan Imam Lapeo sebagai agen perubahandan penyelamat, sehingga 

terbentuklah penokohan Imam Lapeo yang masih diyakini sampai saat ini 

sebagai ulama yang memiliki karamah.20 

4. Jurnal Tomalebbi yang berjudul ‘’Eksistensi Nilai Tradisi dari Imam Lapeo di 

Tanah Mandar Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar”, ditulis 

oleh Ricky Rezky pada tahun 2016. Jurnal ini membahas tradisi dari Imam 

Lapeo yang ada di masyarakat, baik itu yang ada di acara pernikahan, upacara 

kematian, acara naik rumah, sunatan, acara aqiqah, dzikir, pesta nelayan, 

khatam Al-Qur’an, serta acara menyambut hari Asyura. Adapun nilai tradisi 

dari Imam Lapeo di berbagai acara dalam masyarakat Mandar mengandung 

banyak makna dan nilai, diantaranya ada nilai religius, nilai rohani, nilai agama, 

nilai sosial dan nilai budaya. Selain itu, jurnal ini juga menyoroti upaya 

masyarakat dalam melestarikan tradisi dari Imam Lapeo seperti saling 

mengingatkan untuk melaksanakan tradisi tersebut, mensosialisasikan ke para 

generasi pelanjut serta melakukan promosi terkait keberadaan tradisi dari Imam 

Lapeo .21 

5. Jurnal Al-Izzah yang berjudul “Tradisi Massulakka ke Kotak Amal Imam 

Lapeo: Sebuah Resepsi Kenabian”, ditulis oleh Makmur, Syarif Abbas dan 

                                                             
20Erwin Awaluddin, “Imam Lapeo bagi Masyarakat Mandar di Kecamatan Campalagian 

Kabupaten Campalagian”, Al-Mustla 3, no. 1 (Juni 2022): h. 15.  
21Ricky Rezky, ‘’Eksistensi Nilai Tradisi dari Imam Lapeo di Tanah Mandar Kecamatan 

Campalagian Kabupaten Polewali Mandar”, Tomalebbi (2016): h. 56.  



12 

 

 

 

Muhammad Ismail pada tahun 2022. Penelitian ini mendeskripsikan tradisi 

massulakka atau kegiatan bersedekah yang dilakukan oleh masyarakat di lokasi 

Imam Lapeo. Tradisi massulakka merupakan salah satu fenomena living hadis 

yang dilatarbelakangi oleh sosok Imam Lapeo yang mengajarkan masyarakat 

untuk bersedekah sebagaimana ajaran Nabi saw. Manfaat sedekah menjadi 

nyata dalam pribadi Imam Lapeo sebagai bentuk kekaramahan seperti 

mendapat keselamatan dan kelapangan rezeki. Sepeninggal Imam Lapeo, 

masyarakat kemudian melakukan tradisi massulakka ke kotak amal di lokasi 

Imam Lapeo dengan tujuan motivasi yakni dapat menolak bala, membuka pintu 

reseki dan menenangkan jiwa. Selain itu, massulakka diperuntukkan agar 

hasilnya dikelola untuk kemaslahatan dan pembangunan masyarakat Islam 

seperti pemberdayaan masjid dan yayasan yatim-piatu yang dikelola oleh 

pengurus Masjid Nuruttaubah Lapeo.22 

6. Jurnal Sawerigading yang berjudul “Nuansa Tasawuf Imam Lapeo dalam 

Kalindaqdaq Mandar: Kajian Hermeneutika”, ditulis oleh Zainuddin Hakim 

pada tahun 2012.  Penelitian ini membahas terkait kalindaqdaq yang merupakan 

bentuk puisi dalam kesustraan Mandar yang telah terilhami oleh nuansa tasawuf 

Imam Lapeo, sebagaimana pada kalindaqdaq terdapat kata Nabi Muhammad 

yang merupakan ajaran tarekat Imam Lapeo dengan prinsip tarekat Nur 

                                                             
22Makmur, Syarif Abbas dan Muhammad Ismail, “Tradisi Massulakka ke Kotak Amal Imam 

Lapeo: Sebuah Resepsi Kenabian”,  Al Izzah 17, no. 1 (Mei 2022): h. 49. 



13 

 

 

 

Muhammad sebagai bentuk pengagungan kebesaran Nabiullah Muhammad 

saw. Dalam penelitian ini, kalindaqdaq sebagai media dalam menunjukkan 

kecintaan dan kerinduan seorang hamba akan Zat Yang Maha Ada, seorang 

hamba yang ingin bertemu dengan Sang Pencipta. Selain itu, kalindaqdaq juga 

mengandung gambaran sifat-sifat terbaik dan menunjukkan keesaan Tuhan 

Yang Mahakuasa, serta makhluk ciptaan-Nya yang terkasih, Nabi Muhammad 

saw., cahaya semua Nabi.23 

Dari beberapa karya tulis di atas, adapun keterkaitan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya  pada objek penelitian yaitu tokoh Imam Lapeo  yang 

merupakan sosok ulama di Tanah Mandar yang sampai saat ini pengaruh ketokohannya 

masih sangat dirasakan oleh masyarakat.  

Hanya saja, walaupun sudah banyak karya tulis yang memuat tokoh Imam 

Lapeo  dari berbagai fokus kajian, bagi peneliti penelitian ini memiliki perbedaan dari 

penelitian sebelumnya. Hal ini dapat ditelusuri dari fokus peneliti yang bertumpu pada 

pengaruh Imam Lapeo  dalam dinamika masyarakat Mandar yang dapat dilihat dari 

aspek keagamaan, kebangsaan dan sosial-budayanya. Selain itu, penelitian ini bersifat 

penelitian pustaka (library research), yang mana peneliti menganalisa literatur-literatur 

yang berkaitan dengan Imam Lapeo .  

 

                                                             
23Zainuddin Hakim, “Nuansa Tasawuf Imam Lapeo dalam Kalindaqdaq Mandar (Kajian 

Hermenutika)”, Sawerigading, no. 1 (April 2012), h.  15. 
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E. Kerangka Teoretis 

Peran signifikan dan strategis ulama di Indonesia dapat dilihat dari posisi ulama 

yang sangat sentral. Ulama diposisikan sebagai orang terdidik, kharismatis dan penuh 

pengabdian di tengah masyarakat. Sebagai elit agama yang terdidik, ulama memiliki 

kontribusi penting dan berkelanjutan dalam transmisi pengetahuan agama.  

Menurut Zamakhsari Dhofier, kata kyai berasal dari bahasa Jawa, artinya gelar 

yang diberikan masyarakat kepada seorang yang ahli agama Islam yang memiliki atau 

menjadi pemimpin pesantren serta mengajarkan kitab-kitab Islam klasik kepada 

santri.24 Namun dalam perkembangannya, istilah kyai juga merujuk kepada orang 

orang yang tidak menjalankan atau memiliki dan mengajar sebuah pondok pesantren, 

tetapi memiliki kelebihan atau keahlian di bidang ilmu agama Islam.25  

Sejumlah ilmuan sosial berhasil memotret posisi istimewa ulama atau kyai. 

Pertama, Clifford Geertz26 menemukan fakta bahwa pengaruh signifikan kyai terletak 

pada fungsi makelarnya (culture broker). Menurutnya, kyai secara politis tidak 

berpengalaman dan tidak mempunyai keahlian, tak mampu memimpin masyarakat 

modern dengan baik. Geertz beranggapan bahwa kyai adalah figur penyaring berbagai 

                                                             
24Menurut Dhofier, kyai berasal dari bahasa Jawa yang dipakai unuk tiga pengertian yang 

berbeda, diantaranya: a) Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat, b) gelar 

kehormatan bagi orang-orang tua pada umumnya, c) gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada 

seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pemimpin pesantren dan mengajar kitab-kitab 

Islam klasik pada santri. Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kiai, h. 55.     

25Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia Lintas Sejarah Pertumbuhan dan 

Perkembangan (Jakarta: Lembaga-lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1999), h. 144.  

26Clifford Geertz, The Javanese Kijai: The Change Role of Cultural Broker dalam Aco 

Musaddad, Annangguru dalam Perubahan Sosial di Mandar (Polewali Mandar: Gerbang Visual, 2018), 

h. 36. 
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budaya atau infiltrasi informasi yang datang dari luar ke arah kehidupan kaum santri 

dengan cara mengambil yang berguna dan membuang yang tidak bermanfaat. Jika 

kualitas kyai rendah dan arus informasi yang masuk terlalu deras, maka peran 

penyaring tersebut akan macet yang akhirnya kepemimpinan kyai menjadi tidak efektif 

di hadapan pengikutnya. 

Kedua, Hiroko Horikoshi27 dalam penelitiannya tentang kyai dan perubahan 

sosial, menemukan bahwa kyai sebagai mediator atau perantara makelar budaya 

(culture brooker). Mediator diartikan sebagai orang atau kelompok yang menempati 

posisi penghubung atau perantara antara masyarakat, karena kyai memiliki 

kemampuan individual untuk melakukan perubahan terhadap pandangan hidup di 

lingkungannya. Selain sebagai mediator, kyai adalah pemimpin tradisional dan 

memiliki kemampuan menggerakkan orang-orang desa sesuai dengan pengakuannya 

terhadap status dan peran kyai sebagai pemimpin masyarakat. Atau dengan pengertian 

lain bahwa kyai tidak hanya berposisi sebagai pialang budaya namun juga sebagai 

motor perubahan, inspirator dan mediator di masyarakat.                                                          

Dalam mengungkap ketokohan kyai atau ulama di masyarakat tentu tidak lepas 

dari pendekatan historis yang digunakan, karena penelitian ini mengkaji terkait kisah 

hidup dari Imam Lapeo, sejak kelahiran hingga kewafatannya. Menurut Kuntowijoyo, 

penulisan biografi dimaksudkan untuk memahami dan mendalami kehidupan dan latar 

                                                             
27Hiroko Horikoshi, A Traditonal Lader in a Time of Change, terj. Umar Basalim, Kyai dan 

Perubahan Sosial, h. 237.    
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belakang keluarga, pendidikan dan kepribadian tokoh.28 Selain itu, Sartono Kartodirjo 

mengungkap bahwa, penulisan biografi merupakan alat utama dalam menokohkan 

seorang tokoh untuk dapat memahami kepribadian seseorang, perjalanan pendidikan 

serta watak orang sekitarnya serta semangat intelektual pada masanya.29 

Teori peran sosial yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada teori 

Erving Goffman. Goffman30 memandang peran sosial sebagai salah satu konsep 

sosiologi yang paling sentral, yang didefenisikan dalam kerangka pola perilaku atau 

norma diharapkan dari orang yang menduduki posisi tertentu dalam struktur sosial. 

Teori Goffman mengkaji mengenai keahlian dramatik dalam kehidupan sehari-hari 

yang akan membawa kesan pada masyarakat. Teori tersebut digunakan untuk 

menganalisis aktivitas dan peran Imam Lapeo  serta perjuangannya sebagai seorang 

ulama, dan pejuang di masyarakat. 

 

 

 

 

 

Gambar I 

                                                             
28Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), h. 203.  

29Sartono Kartodirjo, Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Penelitian (Yogyakarta: 

Penerbit Ombak, 2016), h. 87. 

30Erving Goffman, The Presentation of Self in Every day Life, terj. Mestika Zed dan Zulfahmi, 

Presentasi Diri dalam Kehidupan Sehari-hari (Jakarta: Yayasan Obor, 2011), h. 71. 
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Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Metode Penelitian 

IMAM LAPEO (Ulama dan Pahlawan Tak 

Bersenjata) 

 

Biografi Imam Lapeo 
 

1. Kelahiran 

2. Pengembaraan Intelektual 

3. Keluarga 

4. Kepribadian 

5. Akhir Hayat 

6. Penginggalan-peninggalannya. 

 

 

Imam Lapeo Sebagai Ulama 

1. Imam Lapeo sebagai 

pendakwah Islam 

a. Strategi dakwah  

b. Ajaran 

c. Karamahnya 

2. Islamisasi Tradisi 

a. Saeyyang Pattuqduq 

b. Kalindaqdaq 

Imam Lapeo sebagai Pahlawan 

1. Menjadi Nyawa Kelasykaran 

KRIS Muda. 

2. Taktik Juang Melawan 

Penjajah 

a. Membangkitkan Jiwa 

Patriotisme 

b. Memperkuat Barisan 

Perlawanan 

c. Misi Penyelamatan Musuh 
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Metode penelitian didefinisikan sebagai cara atau langkah-langkah dalam 

melakukan penelitian. Atau metode penelitian merupakan penjabaran secara teknis 

tentang (serangkaian atau sekumpulan) metode-metode penelitian yang digunakan 

dalam sebuah penelitian.31 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Bigdan 

dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Moleong32, penelitian kualitatif merupakan  

penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun 

lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati. Selain itu, metode yang 

digunakan adalah historis deskriptif-analisis, yaitu penelitian yang dilakukan melalui 

berbagai studi literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti. 

Dalam mengumpulkan dan memperoleh data, penelitian ini menggunakan 

penelitian kepustakaan (library research). Mahmud33 menyatakan bahwa penelitian 

kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan membaca buku, majalah, 

jurnal dan sumber lainnya untuk mengumpulkan data dari berbagai literalur. Selain 

mengumpulkan data, data yang terkumpul tersebut kemudian diolah dan dianalisis 

sesuai tahapan penelitian kepustakaan. 

2.  Pendekatan Penelitian 

                                                             
31Sukiati, Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar (Cet.I; Medan: CV. Manhaji, 2016), h. 10.  

32Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 

46. 

33Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 31. 
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Adapun pendekatan34 yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

historis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan suatu pendekatan yang sesuai 

dengan studi penelitian sejarah, yakni pendekatan historis.  Pendekatan ini merupakan 

salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian tentang objek 

sejarah agar mampu mengungkap banyak dimensi dari peristiwa tersebut.35 Menurut 

Thomas Carlyle dikutip oleh Heryati36, menyatakan bahwa historis atau sejarah adalah 

peristiwa masa lampau yang mempelajari terkait biografi atau riwayat hidup orang-

orang terkenal. Melalui teori pendekatan historis ini tentu sangat penting dalam 

mengungkap biografi ataupun perjalanan hidup dari sosok Imam Lapeo. 

3. Sumber Data 

Sumber data merupakan subjek dari mana data penelitian itu diperoleh.37 

Pengumpulan data sangat penting karena tanpa adanya data, maka hasil penelitian 

tersebut diragukan keotentikannya.38 Adapun sumber data yang diperlukan dari 

penelitian library research (penelitian pustaka) dalam penelitian ini menggunakan 

sumber data primer dan sekunder.  

                                                             
34Pendekatan adalah sudut pandang yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis suatu 

masalah. Dari perspektif mana peneliti melihatnya, dimensi mana yang dipertimbangkan, dan elemen-

elemen mana yang perlu diungkapkan. Hasil kajian tersebut ditentukan dari jenis pendekatan yang 

digunakan. Sartono Kartodirjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah (Cet. II; Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 4 

35Nur Sayidah, Metodologi Penelitian: Disertai dengan Contoh Penerapannya dalam 

Penelitian (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), h. 38. 

36Heryati, Pengantar Ilmu Sejarah  (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 

2017), h. 134.  

37V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami, h. 45.  

38Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 15   
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a. Sumber data primer adalah sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi 

utaa dari kejadian masa lalu. Sumber data primer yang dimaksud adanya sumber 

tertulis dalam bentuk lontara’ bilang.39 Lontara’ bilang dalam penelitian ini adalah 

diari Imam Lapeo berupa lontara yang ditulis dalam bahasa Arab Serang, serta 

lontar Bugis. Selain itu, sumber-sumber yang berkaitan langsung dengan kajian 

tokoh Imam Lapeo  

b. Sumber data sekunder adalah data pelengkap yang bersumber dari beberapa 

literatur penunjang dalam penelitian ini, seperti buku-buku, artikel, jurnal maupun 

tulisan-tulisan yang relevan dengan penelitian.  

4. Metode Pengumpulan Data 

Karena penelitian ini bersifat kepustakaan (library research), maka metode 

yang digunakan dalam pengumpulan data yang ditempuh dalam melakukan penelitian 

ini, adalah sebagai berikut: 

a. Heuristik (Pengumpulan Data) 

Heuristik atau pengumpulan sumber adalah fase pengumpulan dan pencarian 

sumber-sumber sejarah, yang disebut data historis. Heuristik seringkali merupakan 

keterampilan dalam menemukan, menangani dan menyempurnakan referensi atau 

mengklarifikasi dan memelihara catatan.40 Penulisan sejarah terjadi karena tersedianya 

                                                             
39Lontara’ bilang adalah lontara’ yang memuat catatan harian atau semacam buku diari yang 

mencatat terkait peristiwa-peristiwa pada masanya. 

40Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 

h. 69.  
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sumber-sumber sejarah yang memberikan penjelasan tentang peristiwa masa lampau 

yang terdapat dalam buku-buku tertulis.41  

b. Kritik Sumber (Verifikasi) 

Setelah mengumpulkan beberapa sumber dalam tahapan heuristik, maka 

langkah selanjutnya melakukan penyaringan data atau menyeleksi sumber yang lebih 

faktual dan terjamin keasliannya. Pada tahapan ini, peneliti mampu mencari kebenaran 

yang lebih otentik untuk dapat membedakan sumber yang lebih akurat kebenarannya. 

Kritik sumber terbagi menjadi dua, yaitu kritik internal dan kritik eksternal. 

Kritik internal adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan kesahihan atau 

kredibilitas sumber dengan menguji data yang telah dikumpulkan dengan cara 

menganalisis dan menjabarkan isi data tersebut. Kritik eksternal adalah cara yang 

dilakukan guna mendapatkan keaslian dan keotentikan sumber sehingga dapat 

digunakan sebagai sumber sejarah. Kritik ini digunakan untuk menguji informasi dari 

satu sumber dengan sumber lainnya .42 

c. Interpretasi 

Setelah mendapatkan fakta yang diakui kredibilitasnya, langkah selanjutnya 

adalah melakukan interpretasi atau tahap penafsiran. Interpretasi adalah penafsiran 

makna fakta dan hubungan antara satu fakta dengan fakta yang lain. Dalam hal ini, 

                                                             
41Suharto W. Pranoto, Teori dan Metodologi Sejarah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 31. 

42Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian, h. 69. 
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penulis mencoba membandingkan data yang ada kemudian penulis menentukan data 

yang berhubungan dengan fakta yang diperoleh, lalu kemudian menarik kesimpulan.43 

d. Historiografi 

Historiografi merupakan fase akhir dari seluruh rangkaian penulisan dan 

merupakan proses penyusunan fakta-fakta ilmiah yang telah diperoleh dan diseleksi 

sehingga menghasilkan suatu bentuk karya ilmiah.44 Historiografi disini merupakan 

cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian yang dilakukan. Penulisan 

hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang proses 

penelitian sejak fase perencanaan sampai penarikan kesimpulan sebagai fase akhir.45 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitan 

Tujuan penelitian membahas terkait apa yang ingin dicapai dari penelitian dan 

biasanya selalu menuliskan hal apa yang ingin dicapai dari rumusan masalah. Adapun 

tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk menelusuri biografi dan geneologi intelektual Imam Lapeo  di Mandar. 

b. Untuk mendeskripsikan peran Imam Lapeo sebagai ulama di Tanah Mandar. 

c. Untuk mendeskripsikan kiprah perjuangan Imam Lapeo sebagai seorang pahlawan 

dari Tanah Mandar.  

                                                             
43M. Saleh Madjid dan Abd. Rahman Hamid, Pengantar Ilmu Sejarah, (Makassar: Rayhan 

Intermedia, 2008), h. 49.  

44Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Sesuatu Pendekatan Praktek, h. 65.   

45Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah, h. 114. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Kegunaan Ilmiah 

1) Untuk memahami dan mengkaji lebih dalam lagi terkait tokoh-tokoh lokal, 

ulama-kyai yang ada di masyarakat, khususnya di Mandar Sulawesi Barat. 

2) Untuk memahami signifikasi peran dan kiprah Imam Lapeo di masyarakat 

Mandar. 

3) Diharapkan mampu menambah dan memperkaya khazanah literatur ilmiah 

tentang studi tokoh di Indonesia, khususnya ulama-kyai di Sulawesi Barat.  

b. Kegunaan Praktis 

1) Untuk membangun kesadaran masyarakat dalam mengenal dan mengetahui 

ulama-ulama setempat. 

2) Untuk membangun kesadaran dalam menghargai ulama yang telah memberikan 

kontribusi di masyarakat, seperti Imam Lapeo dan menjadikannya patron dalam 

bertingkah laku di masyarakat.  

3) Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para ilmuwan, khususnya bagi 

para cendekiawan muslim, sejarawan, pendidik, mahasiswa dan peneliti dalam 

kajian studi ulama khususnya Imam Lapeo . 
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BAB II  

BIOGRAFI DAN GENEOLOGI INTELEKTUAL  

IMAM LAPEO 

 

A. Kelahiran dan Latar Belakang Keluarga 

Terbentuknya suatu keturunan yang baik biasanya sangat dipengaruhi oleh 

faktor keluarga, karena dari keluargalah yang menjadi pendidik pertama, utama dan 

menjadi penentu masa depan seorang anak dengan membentuk kepribadian dan 

pendidikannya yang nantinya akan melahirkan generasi yang baik. Demikian halnya 

dengan Imam Lapeo  yang tumbuh dan dibesarkan dari keluarga yang taat beragama. 

Imam Lapeo  adalah anak pertama dari pasangan suami-istri Muhammad (Kanne 

Caci’) dan St. Rajiah (Ikaji), yang dikaruniai empat orang anak. Mereka adalah Imam 

Lapeo (Muhammad Tahir), Siti Aras, Samaniah dan St. Rahmah. 

Imam Lapeo, nama lengkapnya adalah K. H. Muhammad Tahir bin Muhammad 

bin H. Abdul Karim Abatalahi. Sejak kecil, orang tua Imam Lapeo  memberinya nama 

Junaihin Namli, sebuah nama yang asing dalam kosa kata bahasa Mandar. Entah apa 

alasan orang tuanya memilih nama itu. Beliau lahir pada tahun 1839 M di 

Pambusuang46, Kecamatan Tinambung Polewali Mandar. Imam Lapeo  lahir dimasa  

                                                             
46Pasca pemekaran provinsi Sulawesi Barat, wilayah ini masuk dalam Kecamatan Balanipa, 

yang letaknya sekitar 40 km dari Polewali dan notabene ibukota Kabupaten Polewali Mandar.   
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pemerintahan Raja Balanipa XLI (ke-41) To Matindo di Marica dan pada saat itu juga, 

daerah Mandar berada dibawah kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda.  

Mengisahkan seorang tokoh besar tentu tidak luput dari tanda tanya terkait 

perjalanan hidupnya termasuk latar belakang atau silsilahnya. Silsilah dalam tradisi 

kepercayaan Jawa mengambil posisi penting bukan hanya untuk mengetahui asal usul 

keturunan, tapi juga menyangkut sejarah keluarga. Sudah umum dipandang bahwa 

seorang tokoh dilihat dari silsilahnya ke atas kemungkinan besar juga memiliki nenek 

moyang seorang tokoh, entah dari kalangan raja, bangsawan atau ulama, demikian pula 

dengan Imam Lapeo .  

Imam Lapeo tumbuh dan dibesarkan dalam keluarga yang religius. Ayahnya, 

Muhammad (Kanne Caci’) merupakan seorang penghafal Al-Qur’an sekaligus guru 

mengaji. Dalam kesehariannya, sang ayah berprofesi sebagai petani dan juga nelayan. 

Kepiawaian ayahnya dalam mengajarkan Al-Qur’an diperoleh dari kakeknya H. Abdul 

Karim (Kanne Nugo atau Saparayya) yang dikenal dengan Kanne Buta yang dapat 

menghafal Al-Qur’an walaupun sudah buta. Dari nasab Imam Lapeo bersambung 

dengan Abdurrahman Al-Ady (Guru Ga’de), seorang penyiar Islam di Pambusuang 

Mandar, bahkan diduga keturunan Sultan Maulana Malik Ibrahim, salah satu tokoh 

wali songo yang menyebarkan Islam di Gresik.47 

                                                             
47Zuhriah, Imam Lapeo : Wali dari Mandar Sulawesi Barat (Yogyakarta: Penerbit Gading, 

2020), h. 20.  
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Menurut silsilah dari pihak ibu Imam Lapeo bernama St. Rajiah (Ikaji), 

merupakan salah seorang keturunan hadat Tenggelang, suatu distrik dalam wilayah 

pemerintahan Swapraja Balanipa yang sekarang termasuk dalam wilayah pemerintahan 

kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar. Leluhur Imam Lapeo dari pihak ibu 

yaitu To Matindo di Lita’na, gelar yang diberikan bagi raja Mandar yang sudah 

meninggal. Selain itu, pertalian kebangsawanan dalam diri Imam Lapeo  bila ditarik 

silsilah keluarga beliau, bahwa adanya keterikatan dengan Mara’dia Titie dan 

Mara’dia Baro-Baro dari pihak ibunya.  

Penyebaran keluarga Imam Lapeo kebanyakan bermukim di beberapa daerah. 

Keluarga ayahnya, mayoritas bermukim di distrik Biring Lembang, distrik Batulaya, 

Limboro, distrik Allu (sekarang menjadi kecamatan Balanipa). Sedangkan pihak ibu, 

kebanyakan bermukim di distrik Kenje, Tenggelang dan sekitarnya. 

Jadi, jelaslah bahwa dalam diri Imam Lapeo terdapat campuran dua darah atau 

trah, satunya darah biru dari keturunan bangsawan dan satunya darah putih, kalangan 

tokoh agama, kyai, santri. Dari silsilah inilah menunjukan bahwa Imam Lapeo  

merupakan keturunan yang cukup dikenal dan dihormati di kalangan masyarakat. Hal 

lain, bahwa didikan dan arahan orang tuanya menjadi dasar bagi Imam Lapeo  dalam 

meniti kehidupan selanjutnya. 
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Gambar II. 

Silsilah Keluarga Imam Lapeo 
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Imam Lapeo tumbuh dalam dinamika masyarakat pesisir pantai. Ia terbiasa 

dengan aktivitas kenelayanan yang sarat dengan tantangan dalam memenuhi kebutuhan 

hidup. Ia adalah “anak zaman” yang turut menghadapi tantangan arus gelombang laut 

Mandar yang lazim dilayari bersama ayahnya dengan mengendarai sandeq ketika ikan 

di laut lepas. Laut membentuknya menjadi pribadi yang kuat, elegan, dan berani 

menghadapi risiko. Pada usianya yang masih belia, sekitar 15 tahun, ia berlayar 

mengantarkan sang paman bernama H. Bukhari menuju Padang dalam rangka 

berdagang, melintasi beberapa pulau yang berjarak ratusan mil dari Mandar.48 

Latar belakang keluarga yang agamis adalah tempat kondusif Imam Lapeo  

tumbuh sebagai anak yang taat beragama. Pada waktu bersamaan, aspek sosiokultural 

masyarakat pesisir pantai Mandar membentuk wawasan dan wataknya yang 

kosmopolitan, terbuka, dan mobile. Terbuka pada orang-orang baru untuk 

bersilaturahmi dan bekerja sama dalam perdagangan. Terbuka terhadap pemikiran dan 

inovasi baru yang datang dari luar. 

Bagi kalangan masyarakat Mandar, Imam Lapeo merupakan nama mahsyur dan 

populer di masyarakat, setelah beliau menjadi pemimpin agama dan imam di daerah 

Lapeo. Ia pernah mengemban jabatan sebagai qadhi di Kecamatan Tappalang, 

Kabupaten Mamuju, hingga sering pula ia disebut sebagai “Qadhi Tappalang”. Gelar 

                                                             
48Salah satu rute palayaran-perdagangan wirausahawan Mandar yang dikenal di Mandar 

dengan istilah Pappadang (pedagang yang menuju Padang), dengan membawa sarung sutera, sarung 

benang, yang ditenun wanita-wanita Mandar, termasuk komoditas lainnya. Lihat Muhammad Rais, 

“Etika Bisnis Wirausahawan Mandar-Majene”, Disertasi (Makassar: Pascasarjana Universitas 

Hasanuddin, 2008), h. 82. 
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lainnya adalah “Ambol” yang mengacu pada kota dimana Imam Lapeo  menggali dan 

menimba ilmu di  kota Istambul, ibukota Negara Turki. Di lingkungan keluarga Imam 

Lapeo juga lebih familiar dipanggil “Kanne Iyye”, yang berarti kakek yang komitmen 

pada ketaatan. Sedangkan bagi kalangan murid, Imam Lapeo  lebih akrab disapa 

“Annangguru”49, sebutan guru dalam konteks tradisi keagamaan dan keilmuan di 

Mandar. 

Dalam terminologi kyai yang disematkan kepada Imam Lapeo, merupakan 

gelar penghormatan yang diberikan kepada seorang ulama yang mumpuni dalam ilmu 

keagamaan, baik yang memangku dan memiliki pondok pesantren ataupun tidak.50 

Dengan kata lain, gelar kyai tetap dipakai bagi seorang ulama yang mempunyai ikatan 

primordial dengan kelompok Islam tradisional. Bahkan dalam banyak hal, gelar kyai 

juga sering dipakai oleh para da’i atau muballigh yang biasa memberikan ceramah 

                                                             
49Annangguru adalah gelar yang diberikan masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang 

memiliki atau menjadi pimpinan sebuah tarekat, pesantren dan kelompok-kelompok pengajian kitab. 

Namun demikian, gelar annangguru di Mandar sebenarnya tidak hanya melekat kepada ahli agama, atau 

melekat pada guru-guru tarekat dan pesantren. Penyebutan annangguru dapat merujuk pada tiga gelar. 

Pertama, annangguru merupakan sebutan bagi orang yang mempunyai profesi khusus, seperti 

annanguru lopi (yang ahli membuat perahu). Kedua, gelar annangguru ditujukan pada ahli  supranatural, 

yang dapat menyembuhkan orang sakit karena sihir, kerasukan jin atau tama-tamang dan yang mampu 

melihat hal-hal gaib dan lain-lain. Ketiga, gelar annangguru juga diberikan pada orang yang ahli ilmu 

agama Islam yang menguasai kitab-kitab klasik Islam atau kitab kuning. Istilah annangguru di Mandar 

juga memiliki kedekatan dengan kata kyai di beberapa daerah. Misalnya Bugis (annrengguru), Makassar 

(Anrongguru) dan Jawa (Kyai). Aco Musaddad, Annangguru dalam Perubahan Sosial di Mandar 

(Pekkabata: Gerbang Visual, 2018), h. 5-6. 

50Sebagaimana yang telah dirincikan oleh Zamakhsyari Dhofier, bahwa asal-muasal perkataan 

seorang Kyai dalam bahasa Jawa dipakai untuk 3 jenis gelar yang saling berbeda. Pertama, gelar 

kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat. Kedua, gelar kehormatan bagi orang-orang tua 

pada umumnya dan ketiga, gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang 

memiliki atau menjadi pemimpin pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik pada santri. 

Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa 

Depan Indonesia (Cet. VIII; Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan, Ekonomi, dan 

Sosial, 2011), h. 94.    
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agama (Islam). Penyematan kyai kepada Imam Lapeo bukanlah tanpa alasan, sebab 

beliau lahir dalam keluarga yang taat agama, beliau dijadikan tokoh agama oleh 

masyarakat, memiliki santri kalong51 dan membina pondok pesantren pada masanya.  

Sejak usianya yang masih belia, Namli kecil telah menunjukkan sikap dan 

perilaku cintanya terhadap ilmu pengetahuan dan berkemauan keras mendalami agama 

Islam. Setiap hari, beliau tekun mengaji (mangaji koroang)52 dibawah dorongan dan 

asuhan dari ayahanda dan kakeknya yang notabene sebagai penghafal Al-Qur’an di 

Pambusuang. Selain itu, beliau juga belajar dibeberapa guru di Pambusuang salah 

satunya Guru Langgo yang mengajarkan bahasa Arab, termasuk ilmu sharaf, nahwu, 

tauhid, fiqih dan sebagainya. 

Persoalan dasar ajaran Islam merupakan pokok dalam kehidupan beragama, 

yang dapat diibaratkan sebagai pondasi dasar dalam sebuah bangunan. Jika pondasi 

dasar itu kuat, diyakini bangunan itu akan kokoh meskipun dihantam berbagai badai. 

Maka yang dilakukan ayahanda Imam Lapeo dan kakeknya dapat dimaknai bahwa 

seiring perubahan zaman, tantangannya akan lebih berat terkait dengan sikap dan 

perilaku manusia. Karenanya, penancapan dasar-dasar agama sejak dini yang diiringi 

keteladanan perilaku saleh dalam setiap aktivitas, akan mengantarkan pada 

                                                             
51Santri kalong adalah murid-murid yang berasal dari desa-desa yang belajar ngaji di rumah 

kyai. Jika berbicara santri kalong dewasa ini banyak disalah pahamioleh beberapa orang, yang dimaksud 

dengan santri kalong menurut Zamakhsyari Dhofier adalah bukan yang belajar di sekolah di bawah 

naungan yayasan pesantren dan tidak ikut mengaji kitab kuning sebagaimana santri mukim dan santri 

kalong lainnya, umumnya santri kalong ini mengaji pada pendidikan nonformalnya, bukan pada 

pendidikan formalnya. Zamakhsyari Dhodier, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kiai dan 

visinya mengenai masa depan Indonesia, h. 59. 

52Zuhriah, Imam Lapeo : Wali dari Mandar Sulawesi Barat, h. 26 
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pembentukan karakter pada diri putra-putrinya dengan mudah, termasuk pada diri 

Imam Lapeo . 

 Gambaran fenomena keuletan ini untuk kapasitas keluarga Imam Lapeo tidak 

tergolong aneh dan sudah dianggap biasa, karena para leluhurnya juga mempunyai 

daya juang yang sangat luar biasa dan cukup terkenal keilmuan dan kealimannya dalam 

berbagai disiplin ilmu. Meskipun begitu, tetap saja perlu diakui, secara individu sosok 

Imam Lapeo memang ulet dan haus akan ilmu. Oleh karena itu, tidak salah jika Imam 

Lapeo sering berpindah-pindah tempat untuk sekedar mengembara dan memburu 

pengetahuan agama. 

B. Pengembaraan Intelektual 

Pengembaraan merupakan ciri utama kehidupan pengetahuan dalam menuntut 

ilmu. Hal itu menyumbangkan adanya homogenitas sistem pendidikan serta merupakan 

simulasi bagi kegiatan dan kemajuan ilmu. Sama halnya yang dilakukan Imam Lapeo, 

beliau dikenal sebagai seorang laki-laki yang haus akan ilmu sebagaimana menurut 

Muslimin yang dikutip Zuhriah,53 menyatakan bahwa Imam Lapeo diangkat menjadi 

pemimpin di masyarakat dikarenakan keluasan ilmu dan pengalamannya dalam 

menuntut ilmu di berbagai tempat. 

Semasa hidupnya, Imam Lapeo telah mengenyam pendidikan, walaupun 

pendidikan formal yang ditempuhnya kurang menonjol karena situasi pendidikan yang 

                                                             
53Zuhriah, Imam Lapeo : Wali dari Mandar Sulawesi Barat, h. 15.   



32 

 

 

 

sangat tertinggal. Diketahui bahwa Imam Lapeo hidup di zaman yang bercirikan 

feodal. Hal  itu ditandai dengan adanya penguasa, abdi raja bahkan daerah Mandar 

secara keseluruhan pada masa itu berstatus daerah jajahan pemerintahan Hindia 

Belanda. Kondisi itu merupakan tantangan tersendiri bagi Imam Lapeo baik dalam 

kehidupannya sebagai anggota masyarakat maupun sebagai penuntut dan penganjur 

agama Islam. 

Dengan situasi daerah dibawah kungkungan pemerintahan kolonial, yang 

tentunya stabilitas keamanan sering terganggu serta ketidaknyamanan masyarakat 

terhadap adanya kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah yang telah 

membatasi ruang gerak mereka, termasuk persoalan pendidikan. Akibatnya, 

pendidikan pada masa itu kurang berkembang karena sikap deskriminatif pemerintah 

kolonial kepada masyarakat pribumi dalam pelayanan pendidikan.  

Dalam membentuk kapasitas intelektualnya, Imam Lapeo semasa kecilnya 

telah ditanamkan pendidikan keagamaan di lingkungan keluarga. Diketahui, ayahnya 

seorang guru ngaji dan kakeknya dikenal sebagai penghafal Al-Qur’an, sehingga 

terjadi transmisi ajaran Islam kepada Imam Lapeo. Merekalah menjadi mentor 

intelektual dan spiritual sejak dini.54 Imam Lapeo adalah sosok yang gigih menuntut 

ilmu di tengah keterbatasan yang ada. Semangat dan antusiasnya dalam menuntut ilmu 

                                                             
54Mukhlish Latif, Sakralitas Imam Lapeo : Perilaku dan Simbol Sakral Masyarakat Mandar 

(Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2017), h.  83-84.  
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agama sangat tinggi. Hal itu dibuktikan, ketika usianya yang masih muda, 14 tahun 

telah mampu menamatkan Al-Qur’an melampaui teman-teman sebayanya.  

Karir intelektual Imam Lapeo diawali dari kampung halamannya, Pambusuang. 

Pambusuang sebagai tempat yang cukup kondusif untuk membangun struktur 

fundamental awal pendidikan Imam Lapeo. Pambusuang menjadi pusat pendidikan 

Islam sejak awal abad ke-18 M, yang ditandai dengan datangnya seorang ulama 

bernama Abdurrahman Al-Adiy atau Guru Ga’de55 yang kemudian membuka 

pengajian sistem kitab (pangajiang kittaq)56 sekitar tahun 1720 M. Pendidikan yang 

direalisasikan Al-Adiy sangatlah sederhana dan telah mengalami perkembangan pada 

periode berikutnya. Al-Adiy telah berhasil mempersiapkan kader-kader ulama pelanjut 

yang akan memantapkan pendidikan keagamaan Islam sebagai gerakan Islamisasi,57 

sehingga Pambusuang telah banyak melahirkan ulama-ulama besar, seperti H. Nuh, 

Syekh Alwi Jamalullail bin Sahel dan H. Alwie.58  

                                                             
55Guru Ga’de atau dalam bahasa Jawa “Guru Gede” berarti guru besar. Beliau merupakan 

seorang penyiar agama Islam yang terkenal di kawasan barat pulau Sulawesi di penghujung abad ke-17. 

Banyaknya dugaan yang menyatakan bahwa ia berasal dari Pulau Jawa. Hal itu diperkuat dengan adanya 

surat Syekh Abu Syahim dari Makkah pada tahun 1982, yang menyatakan bahwa ia berasal dari Gresik. 

Oleh karenanya, silsilah ini diduga terus bersambung pada Sunan Maulana Malik Ibrahim. Salah seorang 

wali dari sembilan wali (wali songo) yang menjadi penyebar agama Islam di Jawa yang bertempat tinggal 

di Gresik. Zainal A. M. Husein, Mochtar Husain Menggurat Sejarah dengan Dakwah (Jakarta Timur: 

Melibas, 2003), h. 5-6.   

56Suatu bentuk pendidikan yang mana murid/santri duduk bersila dan melingkar mengelilingi 

annangguru yang memberikan pelajaran. Kemudian memperhatikan pelajaran dari kitab masing-masing 

lalu mencatat serta menanyakan poin-poin yang dianggap sulit oleh para santri. 

57A’mal Jadid, “Dakwah Tasawuf Imam Lapeo ”, Tesis (Makassar: Pascasarana UIN Alauddin 

Makassar, 2018), h. 80. Lihat juga. Sahabuddin A.El-Maknun, “Pesantren Nuhiyah Pambusuang: Suatu 

Studi Tentang Peranannya dalam Masyarakat di Kabupaten Polmas (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 

1986), h.42.   

58Zuhriah, Imam Lapeo : Wali dari Mandar Sulawesi Barat, h. 26.  
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Ketika beranjak remaja, Imam Lapeo memfokuskan dirinya mempelajari 

bahasa Arab, seperti nahwu sharaf. Ilmu ini dipelajari sebagai dasar untuk mempelajari 

kitab-kitab fikih, ilmu tauhid, dan berbagai kitab klasik yang berbahasa Arab. Selain 

belajar ilmu agama di daerahnya di Pambusuang, Imam Lapeo kemudian memulai 

rihlah intelektualnya ke luar daerah dengan berbekal dasar keilmuan yang diperolehnya 

di Tanah Mandar.  

Pengembaraan Imam Lapeo  dalam menuntut ilmu menurut Aisyah  Thahir 

sebagaimana yang dikutip Zuhriah, bahwa Imam Lapeo  pergi belajar ke Pare-pare, 

Sulawesi Selatan ketika berumur 16-17 tahun. Di Pare-pare, beliau berguru kepada Al-

Yafi’i yang mengajarkan beliau tentang fiqih dan tafsir. Lalu diumurnya 18-20 tahun, 

beliau belajar ke Pulau Salemo, Pangkep Sulawesi Selatan. Pada masa itu, Salemo 

dikenal sebagai pulau yang menjadi pusat pengkajian ilmu agama dan banyak 

melahirkan kader-kader ulama yang dibina langsung oleh seorang ulama besar dari 

Gresik, Jawa Timur yang khusus didatangkan untuk mengajar para pemuda yang 

berminat belajar Al-Qur’an dan ilmu agama.59 Setelah dari Salemo, beliau kemudian 

pergi ke Padang, Sumatera Barat diumurnya 20-21 tahun. Umur 22-23 tahun, beliau 

belajar di Mekkah.60  

Versi lain dari kisah perjalanan karir intelektual Imam Lapeo  menurut Kadir, 

bahwa beliau mulanya menuntut ilmu pada Kadi Jampue, Pinrang, Sulawesi Selatan 

                                                             
59Muhammad Yusuf Naim dan Mohammad Natsir Sitonda, Ajaran Imam Lapeo  (Makassar: 

Pustaka Refleksi,2018), h. 8. 

60Zuhriah, Imam Lapeo : Wali dari Mandar Sulawesi Barat, h..28.  
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sekitar tahun 1851. Selama lima tahun, beliau menjadi anak angkat dan murid Kadi 

Jampue. Tahun 1856, Imam Lapeo  melanjutkan pendidikannya ke Padang, Sumatera 

Barat atas izin Kadi Jampue. Di  Padang, beliau menetap selama enam tahun lamanya 

guna belajar agama dan pancak silat. Di tahun 1862, Imam Lapeo menuju Banten 

menyeberangi Pulau Jawa, disana beliau membantu pegawai syara’ masjid Banten. 

Kemudian Imam masjid itu menganjurkannya untuk belajar di masjid Ampel, 

Surabaya, Jawa Timur. Tahun 1868, Imam Lapeo berangkat ke Surabaya. Selama tujuh 

tahun di Ampel, beliau tidak hanya belajar ilmu agama melainkan juga terlibat dalam 

berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.  

Imam Lapeo  meniti karir intelektualnya di berbagai wilayah, tidak hanya di 

dalam negeri namun juga di luar negeri. Setelah menimba ilmu di Pinrang dan Pulau 

Salemo selama beberapa tahun, kemudian ke Padang. Imam Lapeo  berangkat ke 

Padang bersama pamannya. Keberangkatan beliau pada awalnya untuk berdagang 

menemani sang paman berjualan sarung sutera Mandar demi meringankan beban 

pamannya.61 Ketika itu beliau menyaksikan kalangan pemuda sangat rajin mengikuti 

pengkajian dan pelajaran agama Islam yang diadakan para ulama. Hal itu memicu 

antusiasmenya untuk semakin memperdalam ilmunya. Imam Lapeo lantas berinisiatif 

meminta izin pada pamannya untuk tinggal menuntut ilmu di daerah tersebut. Proses 

pembelajaran di Padang dijalaninya selama empat tahun.62 

                                                             
61Dikisahkan bahwa Imam Lapeo berangkat ke Padang bersama pamannya yang bernama 

Sulaeni tapi ada juga sumber lain bahwa pamannya bernama Buhari 

62Muhammad Yusuf Naim dan Mohammad Natsir Sitonda, Ajaran Imam, h. 8 
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   Menurut Mukhsin Thahir dalam tulisan Mukhlish Latif bahwa, aktivitas 

perdagangan sambil menimba ilmu, dijalani beberapa kali, terutama permintaan sarung 

sutera Mandar di Padang sangat tinggi kala itu, karena motif dan kualitas produknya 

sangat disukai para konsumen. Aktivitas ini dijalani secara rutin selama tujuh tahun, 

dari tahun 1856 hingga 1863. Perjalanannya antara Padang, Bukit Tinggi, bahkan 

sampai ke Tumasik (sekarang Singapura). Aktivitas dagang dan belajar ini terhenti 

pada saat Imam Lapeo bertemu ulama dari Yaman bernama Sayyid Alwi Jamalullail 

bin Sahl di Pambusuang.63  

Setelah menimba ilmu di Padang, Imam Lapeo  tidak kembali ke Pambusuang, 

melainkan pergi ke Makkah. Diketahui bahwa Makkah merupakan pusat Islam, bukan 

hanya pusat dalam pengertian ritual ibadah dimana rukun Islam kelima, menunaikan 

ibadah haji mengharuskan seorang muslim yang mampu setidaknya sekali seumur 

hidup harus menunaikannya, namun juga Makkah merupakan pusat pengembangan 

ilmu-ilmu keislaman yang semua ulama dari negeri-negeri muslim menimba ilmu 

tingkat advancenya di Masjidil Haram dan madrasah-madrasah yang ada di Makkah 

dan Madinah. Dari Makkah inilah transmisi ilmu-ilmu keislaman berkembang dari 

generasi ke generasi selama berabad-abad dan terus terjaga hingga kini. Karena itu 

                                                             
63Melalui Sayyid Alwi, dia banyak menimba ilmu sekaligus mengubah jalan hidup dan 

pandangan dunianya. Sang guru memotivasi Imam Lapeo  untuk berjuang melakukan amar ma’ruf nahi 

munkar terhadap penyimpangan akidah Islam yang masih tumbuh dan mengakar di masyarakat. 

Mukhlish Latif, Sakralitas Imam Lapeo : Perilaku dan Simbol Sakral Masyarakat Mandar, h. 85. 
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Makkah adalah impian bagi semua santri senior untuk menimba ilmu, demikian pula 

dengan Imam Lapeo .64 

Imam Lapeo berangkat ke Makkah sekitar tahun 1886 untuk menunaikan 

ibadah haji. Selama hidupnya, Imam Lapeo  melaksanakan ibadah haji sebanyak tiga 

kali yaitu di tahun 1886, 1893 dan 1929. Dalam perjalanan hajinya, beliau manfaatkan 

untuk tinggal sementara menimba ilmu ke beberapa ulama besar yang ada di Makkah. 

Salah satunya adalah Syaikh Muhammad Al-Ibna yang menjadi mentor utamanya 

dalam proses pendalaman ilmu fiqh, tafsir, hadits, akhlak/tasawuf, dan ilmu kalam. Hal 

itu menyebabkan Imam Lapeo  tidak pernah kembali ke tanah air bersamaan dengan 

jamaah haji lainnya. Sebagaimana disinyalir oleh Naim, Imam Lapeo  kembali ke tanah 

air (to’dang) berselang beberapa bulan setelah mukim untuk menuntut ilmu di 

Makah.65 

Rihlah ilmiah Imam Lapeo  berakhir di batas pertemuan benua Asia dengan 

benua Eropa, tepatnya di Istanbul, Turki. Di wilayah ini beliau berkenalan dengan 

guru-guru sufi yang mengajarkan beragam ilmu tasawuf dan pengetahuan agama 

lainnya. Ordo tarekat Syadziliyah menjadi pilihan utamanya. Ordo tarekat ini 

ditemukan di daerah Syadziliyah, Turki. Salah satu indikator pengaruh tradisi 

berpakaian orang Turki tampak pada pakaian yang berbentuk jubah besar dililitkan di 

kepala dilengkapi dengan baju kurung yang sangat tipikal ulama di negara Turki. 

                                                             
64M. Saleh Putuhena, Historiografi Haji Indonesia (Yogyakarta: LKIS, 2007), h. 352-364.  

65Muhammad Yusuf Naim dan Mohammad Natsir Sitonda, Ajaran Imam Lapeo  (Makassar: 

Refleksi, 2008), h. 8. 
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Pengembaraan yang dijalani Imam Lapeo, sedikit banyak telah mewarnai 

kepribadiannya dalam perannya sebagai salah satu ulama-sufi penganjur agama Islam 

di Mandar.  

Perjalanan ke pusat tarekat Syadziliyah meninggalkan kesan bagi kalangan 

pengikutnya. Ia kemudian diklaim sebagai penganut tarekat Syadziliyah, yang 

sebetulnya adalah kemampuannya mengadopsi dan mengamalkan ilmu tasawuf yang 

diamalkan umat Islam di Syadziliyah. Sebagian muridnya66 menganggap tarekat 

Syadziliyah pada dasarnya bukan tarekat, tapi keyakinan khusus (pakena) Imam Lapeo  

secara spesifik.67 

Adapun guru-guru Imam Lapeo selama beliau menimba ilmu di beberapa 

wilayah yaitu: 

1. Ayahnya sendiri (Muhammad). 

2. Kakeknya (Abdul Karim/ Saparayya/ Kanne Buta). 

3. Guru Langgo’ di Pambusuang mengajarkan bahasa Arab. 

                                                             
66Mengenai murid-murid Imam Lapeo tidak diketahui secara pasti berapa jumlahnya 

dikarenakan murid-murid tersebut tersebar di berbagai daerah, tempat dimana Imam Lapeo  mensyiarkan 

Islam. Adapun murid-murid Imam Lapeo  yaitu, K. H. Najamuddin Tahir, K. H. Muhsin Tahir, Hj. 

Aisyah Tahir dan K. H. Abdul Muttalib Tahir yang merupakan keturunan dan pelanjut Imam Lapeo  

yang berkiprah sebagai ulama dan tokoh agama. Selain itu, beberapa murid lainnya yang diketahu pernah 

berguru kepada Imam Lapeo  adalah Annangguru Pocci (K. H. Muhammad Yahya, Imam Napo), K. H. 

Muhammad Jafa’i, H. Katoba, Lahado, Tabaluntu, tembo, Ambe Gie, Saleh Palu, Pua Sammang, 

Pua Lapu, Uwe’na Kapeng, Penasamang, Husain, Abd. Asiz Tato dan Muis serta annangguru 

Latif Busyra (Pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Parappe). Aco Musaddad, Annanguru 

dalam Perubahan Sosial di Mandar (Pekkabata: Gerbang Visual, 2018), h. 156.   

67Mukhlish Latif, Sakralitas Imam Lapeo : Perilaku dan Simbol Sakral Masyarakat Mandar, 

h. 115   
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4. Guru-guru di Parepare seperti Al-Yafi’i (Ayah dari Prof. H. M. Ali Al-Yafi’i) 

yang mengajarkan beliau fiqih dan tafsir. 

5. Guru-guru di Salemo (Pangkep) mengajarkan tentang ilmu Akhlaq. 

6. Guru di Pulau Madura (Syaikhuna Kholil Bangkalan) yang mengajarkan 

tentang tasawuf. 

7. Habib Sayyid H. M. Alwi bin Sahl Jamalullail mengajarkan tentang tasawuf 

8. Syekh Hasan Yamani yang mengajarkan tentang fiqih. 

9. Guru di Padang mengajarkan beliau agama dan pencak silat. 

10. Guru di Malaka, Singapura dan guru-guru lainnya.  

C. Silsilah Keilmuan Imam Lapeo  

Tradisi isnad atau sanad dimulai dari tradisi pembelajaran Hadits. Sanad 

merupakan mata rantai yang berkesinambungan sampai kepada Nabi Muhammad saw. 

Dalam masa selanjutnya, pada masa pertumbuhan jaringan ulama.68 Teori isnad juga 

menjadi ciri khas dalam tradisi keilmuan Islam dan masih digunakan sampai sekarang 

meskipun intensitasnya kurang. Hal yang demikian menunjukkan bahwa betapa 

pentingnya seorang guru/kyai dalam transmisi keilmuan. 

                                                             
68Di masa pertumbuhan jaringan ulama, sanad mengacu pada rangkaian sejumlah guru dengan 

murid-muridnya yang menerima pelajaran tentang ilmu hadist. Dalam konteks periwayatan hadist pada 

masa awal maupun dalam konteks jaringan ulama, terdapat apa yang lazim disebut isnad ‘ali, yakni 

sanad  yang berkualitas karena di dalam mata rantainya terdapat tokoh-tokoh ulama yang tidak 

diragukan lagi keilmuan dan kredibilitas pribadinya. Oman Fathurrahman, ‘’Book Review Jaringan 

Ulama: Pembaharuan dan Rekonsiliasi dalam Tradisi Intelektual Islam dalam Dunia Melayu-Indonesia, 

Studia Islamika 11, no. 2 (2004): h. 368. 
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Silsilah merupakan mata rantai yang menghubungkan satu dengan yang 

lainnya. Sama halnya dengan silsilah keluarga, namun dalam silsilah keilmuan 

menghubungkan antara murid dengan guru. Imam Lapeo mempunyai silsilah keilmuan 

dengan beberapa ulama di Indonesia. Ulama-ulama tersebut diantaranya ialah: 

Syaikhuna Kholil Bangkalan, Habib Sayyid H. M. Alwi bin Sahal Jamalullail, Syekh 

Hasan Yamani.69 

1. Syaikhuna Khalil Bangkalan 

K. H. Khalil yang lebih dikenal dengan Syaikhuna Khalil Bangkalan merupakan 

salah seorang ulama besar Indonesia yang hidup pada paruh pertama abad ke-20. Di 

kalangan masyarakat Islam Jawa ulama ini dikenal dengan sebutan waliyullah, tokoh 

spiritual besar.  K. H. Khalil Bangkalan dilahirkan pada hari Selasa, 11 Jumadil Akhir 1235 

H, bertepatan dengan tahun 1820 M. Ia dilahirkan di Kampung Senenan, Desa 

Keramat/Kemayoran Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Ayahnya bernama 

K. H. Abdul Lathif70 seorang pendakwah yang banyak keliling kampung untuk 

menyebarkan Islam.71 

                                                             
69Walaupun kelengkapan silsilah keilmuan Imam Lapeo masih kurang, dikarenakan minimnya 

referensi terutama guru-guru lokal beliau.   

70Abdul Lathif seorang yang zuhud, tidak mementingkan dunia dan semenjak ditinggal istrinya, 

ia memilih hidup pada jalan Allah dengan mendedikasikan dirinya pada dakwah Islam. Ketika ibunda 

Khalil melahirkannya, Kyai Abdul Lathif berdoa kepada Allah agar kelak anaknya dikarunia kesalehan 

para wali, seperti Sunan Gunung Jati, salah satu walisongo penyebar Islam di Nusantara. Nampaknya 

doa inilah yang di ijabah Allah dan kelak sebagai ulama, Kyai Khalil memang dikenal sebagai wali, 

disamping seorang yang alim (berpengetahuan) dalam berbagai ilmu keIslaman.  

71Saifur Rahman, Biografi dan Karomah Kiai Khalil Bangkalan, Surat Kepada Anjing Hitam 

(Jakarta: Pustaka Cianjur, 1999), h. 7  
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Dalam karir intelektualnya, K. H. Khalil Bangkalan telah menjejah beberapa 

pesantren dalam menuntut ilmu, seperti Pesantren Lagitan-Tuban, Pesantren Cangaan 

Bangil Pasuruan, Pesantren Darusalam, Candi-Pasuruan dan Pesantren Sidogiri-

Pasuruan. Selesai menempuh pendidikan di beberapa pesantren di Jawa dan Madura, 

Khalil muda yang semangat menuntut ilmunya tak pernah padam kemudian 

memutuskan berangkat ke Makkah guna menuntaskan pendidikan tingginya, ia 

berangkat tahun 1859.72 Di Makkah, minat K. H. Khalil Bangkalan sangat menonjol 

dalam bidang tasawuf, fiqih dan tata bahasa Arab. Adapun teman seangkatannya ketika 

berada di Makkah yang juga merupakan ulama-ulama tersohor, yaitu Syaikh Nawawi 

Banten, Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau, dan Syaikh Muhammad Yasin dari 

Padang. 

Salah satu guru spiritual K.H. Khalil Bangkalan adalah Syaikh Ahmad Khatib 

Sambas Ibnu Abdul Ghafar yang bertempat tinggal di Jabl Qubais. Syaikh Ahmad 

Khatib mengajarkan tarekat qadariyah wan naqsabandiyah.73 Setelah menyelesaikan 

pengembaraannya, beliau kembali ke tanah Jawa membentuk kaderisasi kyai yang 

selanjutnya melahirkan ulama-ulama terkemuka yang kelak memimpin pesantren-

pesantren besar di Jawa dan Madura, diantaranya K. H. Hasyim Asy`ari, K. H. Abdul 

                                                             
72Solahudin, Napak Tilas Masyayikh,Biografi 15 Pendiri Pesantren Tua di Jawa-Madura, (Cet. 

I; Madura: Zamzam, 2017), h. 40. 

73Biasanya tarekat ini berdiri sendiri, namun Syaikh Ahmad Khatib memadukan kedua aliran 

tarekat ini Selain KH Khalil, ada dua orang santri Jawa yang berguru kepada Syaikh Khatib Sambas, 

yaitu Kiai Abdul karim dan Kiai Talhah. K. H. Khalil Bangkalan merupakan mursyid dari tarekat yang 

dikembangkannya yaitu tarekat qadariyah wan naqsabandiyah.. Saifur Rahman, Biografi dan Karomah 

Kiai Khalil Bangkalan, Surat Kepada Anjing Hitam, h. 10-11. 
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Karim Manaf, K. H. Mashum, K. H. Muhammad Munawir, K. H. Abdul Wahab 

Chasbullah, K. H. Bisri Syamsuri, KH. Bisri Musthafa, KH. Muhammad Siddiq dan 

masih banyak lainnya.74  

Sebagai intelektual pesantren Kyai Kholil juga mengarang beberapa kitab yang 

ia tulis dalam bentuk risalah-risalah antara lain “Silah Fi Bayyin-Nikah” yang berisi 

persoalan-persoalan di sekitar nikah (fiqih munakahat), terjemahan kitab Nahwu 

“Alfiyah”, Shalawat Syaikhona Cholil-Bangkalan yang termuat dalam kitab “I`anatur 

Raqibin” dan wirid-wiridnya. 

Imam Lapeo diketahui pernah melakukan perjalanan ke beberapa pulau di 

Indonesia, termasuk di Jawa. Ketika beliau berada di tanah Jawa, Imam Lapeo  

menyempatkan diri belajar kepada salah satu ulama tersohor di Jawa, yakni Syaikhuna 

Khalil Bangkalan.  

2. Habib Sayyid H. M. Alwi bin Sahl Jamalullail 

 Habib Sayyid H. M. Alwi bin Sahl Jamalullail memiliki nama lengkap Sayyid 

Said Alwi bin Abdullah bin Sahl Jamalullail atau akrab disapa Puang Towa (yang 

dituakan) yang memiliki garis keturunan bersambung dengan Rasulullah saw., dari 

jalur Hadramaut Yaman. Beliau lahir di Lasem Jawa Tengah pada tahun 1835 dari 

                                                             
74Mas`ud, Abdurahman. Intelektual Pesantren, Perhelatan Agama dan Tradisi (Yogyakarta: 

LKIS, 2004), h. 161 
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seorang ayah bernama Habib Abdullah bin Sahl yang berasal dari Makkah dan ibunya 

bernama Raden Ayu Habibah, Pati Lasem al-Munawwar.75  

Sejak kecil, Sayyid Alwi mempelajari agama dibawah didikan ayahnya di 

tempat kelahirannya. Kemudian sang ayah mengirim Sayyid Alwi ke Yaman dan 

Makkah untuk belajar dan memperdalam ajaran Islam. Setelah kembali ke tanah air, 

beliau aktif berdakwah ke beberapa daerah mulai dari Lasem ke Matara, Nusa 

Tenggara Barat.76  

Dalam aktivitas dakwahnya di Indonesia membawanya sampai ke Sumbawa 

Nusa Tenggara Barat (NTB). Di Sumbawa inilah, beliau bertemu  dengan Imam Lapeo  

dan para pelaut Mandar. Perkenalan inilah yang kemudian mengantarkan beliau sampai 

ke Mandar. Daerah yang pertama kali dituju adalah Dusun Manjopai Desa Karama, 

Kecamatan Tinambung. Setelah itu pindah ke Pambusang hingga ke Campalagian dan 

menetap disana.77 

Ketika Sayyid Alwi tiba di Mandar, masyarakat menerima baik kehadirannya 

dalam mengembangkan syiar Islam melalui pengajian kitab kuning, terutama di 

Pambusuang. Adapun kitab yang diajarkannya salah satunya kitab Tariqah Ba’alawi78   

                                                             
75Hardiman, “Diaspora Keturunan Arab di Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten 

Polewali Mandar Abad XIX-XXI”, Skripsi (Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin 

Makassar, 2021), h. 43. 

76Firdaus Muhammad, Annanggurutta: Literasi Ulama Sulselbar (Makassar: Nala Cipta Litera, 

2017), h. 9.   

77Wajidi Sayadi, Kaderisasi dan Jaringan Ulama Makkah-Yaman- Jawa- Kalimantan-Sulawesi 

(Abad XIX- XXI M) (Surakarta: Zada Haniva Publishing, 2022), h. 110.  

78Tarekat Ba’alawi juga dikenal sebagai tarekat Alawiyyah adalah sebuah tarekat Sufi yang 

berpusat di Hadramaut, Yaman tetapi sekarang tersebar di tepi Samudra Hindia bersana dengan diaspora 

Hadhrami.Tarekat ini erat kaitannya dengan keluarga Sadah Ba’alawi. Didirikan oleh Muhammad al-
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yang memuat ajaran tasawuf. Beliau juga mempersunting gadis di daerah tersebut.79 

Sayyid Alwi memiliki semangat dakwah dan memiliki sejumlah murid setia yang turut 

mendampingi dakwahnya, diantaranya Imam Lapeo .80  

Di Campalagian, Sayyid Alwi mengembangkan dakwahnya dan membentuk 

pengajian hingga mengalami kemajuan pesat akibat antusias masyarakat dalam 

menimba ilmu, sehingga surau yang ditempati sebagai pusat kegiatan dakwah dan 

keagamaan tidak lagi memadai (penuh). Oleh karena itu, beliau berinisiatif bekerja 

sama dengan K. H. Abdul Hamid sebagai Qadhi yang pada saat itu didukung 

                                                             
Faqih Muqaddam, yang meninggal pada tahun 653 H (1232 M). Dia menerima ijazah dari Abu Madyan 

yang merupakan seorang murid dari rantai pemancar spiritual tarekat Syadziliyah dari Muhammad. Para 

anggota sufi ini sebagian besar adalah para sayyid yang nenek moyangnya berasal dari Lembah 

Hadramaut, dibagian Selatan Yaman meskipun tidak terbatas pada mereka. Rantai ijazah transmisi 

spiritual Sufi dari Muhammad al-Faqih Muqaddam menelusuri kembali ke Nabi Muhammad melalui 

sepupunya Ali dan dari puteranya Husain. Munir, “Ajaran Tarekat Alawiyah Palembang dan Urgensinya 

dalam Konteks Kehidupan Kontemporer” Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam8, no.1 (Juni 

2018): h. 4.  

79Dalam mensyiarkan Islam ke berbagai daerah, Sayyid Alwi juga telah menikah di Sumbawa, 

Manjopai, Pambusuang dan Campalagian. Perkawinan ini merupakan salah satu strategi dakwah yang 

biasanya dilakukan para ulama dalam menyebarkan agama Islam. Tercatat bahwa beliau menikah di 

Manjopai dengan anak keturunan bangsawan Kerjaan Balanipa keluarga Pattana Endang bernama 

Maniaya atau dikenal dengan I Kanna Coraq. Kemudian di Pambusuang, Sayyid Alwi juga menikah 

dengan Hj. Rabiah (kemanakan Imam Lapeo) dan di Campalagian beliau menikah dengan Umi Kalsum. 

Kehadiran Sayyid Alwi di wilayah Mandar membuat semakin bertambahnya klan atau marga Arab 

(Jamalullail) di wilayah ini dengan tersebarnya keturunan-keturunan beliau.   

80Imam Lapeo adalah salah satu murid Sayyid Alwi yang memiliki kepribadian ulet dan 

kesungguhannya belajar dan mengabdi kepada gurunya. Bahkan dipercaya bahwa karomah Sayyid Alwi 

menurun kepada Imam Lapeo, sehingga belaiu sangat berkarisma dan mahsyur dengan karomahnya. 

Imam Lapeo dan Sayyid Muhammad Hasan bin Alwi bin Sahl Jamalullail (anak Sayyid Alwi) atau 

dikenal dengan “Puang Lero” merupakan dua murid beliau yang handal, ulama besar tanah Mandar yang 

tidak akan terlupakan oleh sejarah. Sehingga keduanya merupakan passippiq pengawal setia Sayyid 

Alwi bin Sahl Jamalullail. Adapun murid Sayyid Muhammad Hasan bin Alwi bin Sahl Jamalullail adalah 

K. H. Muhammad Shaleh (mursyid tarekat Qadariyah). Hardiman, “Diaspora Keturunan Arab di Desa 

Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Abad XIX-XXI”, skripsi, h. 48.   
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sepenuhnya oleh Karru’ Daenna Petti sebagai Mara’dia Campalagian agar surau lama 

dibongkar dan dijadikan masjid. 

Perkembangan dakwah dan pengajian di Campalagian tidak lepas dari salah 

satu peran Sayyid Alwi bin Sahl Jamalullail sebagai simpul nasab ulama Arab yang 

datang dan menetap di Mandar yang kemudian membentuk jaringan ulama di tanah 

Mandar yang nantinya banyak melahirkan tokoh agama di wilayah ini.  

Akhirnya setelah berkiprah dan berdakwah sejak kedatangannya di Manjopai 

1898, tanggal 9 April 1934 beliau tutup usia diumurnya 99 tahun dan dimakamkan di 

sekitar atau komplek Masjid Raya Campalagian.81 

3. Syekh Hasan Yamani 

Syekh Hasan Yamani adalah seorang ulama yang membina dan mengajarkan 

Islam kepada masyarakat dan ulama di Campalagian. Kedatangannya diperkirakan 

sekitar tahun 1926. Ia adalah seorang ulama Arab yang berasal dari Yaman, sebuah 

negara Timur Tengah. Beliau adalah anak dari Syekh Said al-Yamani. 

Kedatangan Syekh Hasan Yamani sebenarnya bukan yang pertama, melainkan 

diawali oleh sang ayah, Syekh Said al-Yamani. Pada saat itu Makkah mengalami 

pergolakan politik akibat serangan kaum wahabi tahun 1923/ 1924, mengakibatkan 

Sayyid Said al-Yamani ke Indonesia. Indonesia menjadi negara hijrah beliau, 

dikarenakan Sayyid Said al-Yamani merupakan ulama yang mengajar di Makkah 

                                                             
81Saat ini makam Sayyid Alwi bin Sahl Jamalullail berada di dalam masjid karena masjid 

tersebut telah direnovasi dan diperluas.   
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sehingga memiliki banyak murid di Indonesia, seperti K. H. Hasyim Asy’ari dan K. H. 

Abdul Wahab Hasbullah di Tebuireng, K. H. Faqih Abdul Jabbar Maskubambang di 

Gresik Jawa Timur serta K. H. Muhammad Arsyad (Maddeppungeng) di Campalagian. 

Ini menunjukkan betapa kuatnya kedekatan murid dengan gurunya.82 

Di Campalagian, Sayyid Said al-Yamani mengajar dan mengembangkan Islam, 

namun beliau tidak tinggal lama di Campalagian kemudian kembali ke Makkah 

menjemput keluarganya. Kedatangannya yang kedua bersama keluarganya dan 

selanjutnya tinggal di Campalagian, termasuk anak-anaknya yaitu Syekh Hasan al-

Yamani, Syekh Umar al-Yamani,83 Syekh Ali al-Yamani dan Aisyah al-Yamani. 

Kehadiran mereka disambut dengan penuh suka cita, karena kehadirannya 

dirasakan sebagai salah satu penambah kemeriahan kegiatan dakwah islamiyah di 

Campalagian. Masyarakat dan ulama-ulama dari berbagai kalangan antusias menerima 

kedatangan beliau dan berbondong-bondong ingin bertemu dan berguru langsung 

kepada beliau.84 Oleh karenanya, banyak ulama atau tokoh pergerakan Indonesia yang 

menjadi murid Syekh Said al-Yamani.85 

                                                             
82Wajidi Sayadi, Kaderisasi dan Jaringan Ulama Makkah-Yaman- Jawa- Kalimantan-Sulawesi 

(Abad XIX- XXI M), h. 115-117.    

83Syekh Umar al-Yamani nantinya ditugaskan menyebarkan Islam di Bone.  

84Idham, “The Role of the Arab Descandent in Islamic Preaching and the Development of 

Religiuous Education in West Sulawesi: Traching the Significance of the Role and The Their Impact on 

the Development in Polewali Mandar”, Heritage of Nusantara: Unternational Journal of Religious 

Literature and Heritagi 7, no. 2 (desember 2018): h. 220. 

85Adapun ulama atau tokoh pergerakan di Indonesia yang berguru kepada Syekh Said al-

Yamani yaitu K. H. Hasyim Asy’ari dan K. H. Abdul Wahab Hasbullah yang merupakan pendiri NU, 

Sayyid Aqil al-Munawwar (Kakek dari Prof. Dr. Said Agil Husain al-Munawwar), Syekh Abdul Karim 

Amrullah (Ayah dari Buya Hamka), Habib Salim bin Jindan, K. H. Zubair Dahlan, ayah K. H. Maimoen 

Zubair, K. H. Muhammad As’ad Pendiri A’adiyah Sengkang, K. H. Maddappungan,  dll.  Wajidi Sayadi, 
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Syekh Hasan Yamani kemudian melanjutkan dakwah sang Ayah, ketika Syekh 

Said al-Yamani kembali ke Makkah. Syekh Hasan Yamani mengajar di Masjid Raya 

bersama saudaranya, dan juga Syekh Said Alwi bin Sahl Jamalullail serta K. H. 

Madappungan. Selama Syekh Hasan al-Yamani di Campalagian, beliau menikah 

dengan Syarifah Munawwarah al-Mahdaly. Kedatangannya ke Mandar sangat 

memberikan kontribusi dalam perkembangan pendidikan Islam, hingga akhirnya 

dibangun sebuah pesantren yang diberi nama Pesantren Hasan al-Yamani yang 

merupakan salah satu inisiatifnya.86 

 Dari uraian di atas, jaringan ulama terbentuk karena adanya hubungan-

hubungan yang rumit diantara para ulama, salah satunya melalui hubungan guru 

dengan muridnya. Dalam silsilah keilmuan Imam Lapeo memiliki ketersambungan 

atau pertalian intelektual dengan para ulama Jawa dan Bugis. Hal itu disebabkan karena 

Imam Lapeo  pernah belajar langsung dengan ulama Syaikhuna Khalil Bangkalan yang 

juga menjadi guru dari K. H. Hasyim Asy`ari dan K. H. Abdul Wahab Chasbullah 

(Pendiri NU). Selain itu, kedekatan keilmuan Imam Lapeo  dengan ulama Bugis juga 

terjalin, seperti ulama Arsyad Madappungan (ulama dari Bugis) yang sama-sama 

menuntut ilmu dengan Syekh Hasan Yamani, ketika berada di Masjid Raya Bonde 

Campalagian.  

                                                             
Kaderisasi dan Jaringan Ulama Makkah-Yaman- Jawa- Kalimantan-Sulawesi (Abad XIX- XXI M), h. 

118-119.   

86Idham, “The Role of the Arab Descandent in Islamic Preaching and the Development of 

Religiuous Education in West Sulawesi: Traching the Significance of the Role and The Their Impact on 

the Development in Polewali Mandar”, Heritage of Nusantara: Unternational Journal of Religious 

Literature and Heritagi,  h. 220.  
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Selain itu, Imam Lapeo juga membentuk ikatan dengan ulama di Mandar, yang 

mana Imam Lapeo memiliki kedekatan dengan K. H. Muhammad Saleh87 atau 

Annangguru Saleh, merupakan murid dari Sayyid Hasan bin Alwi bin Sahl Jamalullail, 

yang sanad keilmuannya bertemu dengan Sayyid Alwi bin Sahl Jamalullail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
87K. H. Muhammad Saleh atau annanguru Saleh merupakan mursyid tarekat Qadariyah. Beliau 

memiliki ketersambungan dengan ulama-ulama Mandar. Adapun hubungannya sebagai berikut: 

Annangguru Sybli belajar agama langsung pada ayahnya, Annangguru Sahabuddin, murid dari 

Annangguru Saleh, sedangkan Annangguru Saleh belajar agama pada Sayid Hasan Alwi putra Sayid 

Alwi. Annangguru Sopian belajar agama langsung pada Annangguru Saleh murid Annangguru Sayid 

Hasan Alwi, Annangguru Bisri belajar pada Annangguru Syauka’ding murid dari Annangguru Saleh.  
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Gambar III 

Silsilah Intelektual Imam Lapeo  
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D. Masa-masa Merintis Keluarga 

Terbentuknya sebuah keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, dan 

rahmah, yang pintu gerbang utamanya adalah pernikahan yang sah dan benar, sungguh 

merupakan dambaan bagi setiap orang dan sekaligus salah satu tanda kebesaran dan 

keagungan Allah.  

Al-Qur’anul Karim menjadikan keluarga (rumah tangga) merupakan komunitas 

sosial pertama dan terkecil sebagai salah satu tema utamanya, bahkan dalam Al-Qur’an 

telah dijelaskan mengenai cara membangun sebuah keluarga. Belum lagi dengan 

qudwah hasanah, keteladanan yang baik dari praktek kehidupan rumah tangga Nabi 

saw.88 Rupanya beberapa tauladan ini menginspirasi Imam Lapeo dalam merintis 

sebuah keluarga, yang kelak menjadi modal utama dalam memperjuangkan Islam di 

Tanah Mandar. 

Setelah cukup lama mengembara mencari ilmu, Imam Lapeo  mulai memasuki 

tahap baru dalam kehidupannya, yakni tahap pernikahan dan merintis kehidupan 

berkeluarga. Masa ini penting, bukan hanya karena pernikahan ialah sunnah Nabi 

Muhammad saw., melainkan secara filosofis pernikahan dapat meneguhkan 

keberlangsungan nasab seseorang dari satu pihak dan keberlangsungan 

memperjuangkan nilai-nilai Islam. 

 

 

                                                             
88Muhammad Fauzinuddin Faiz, Mbah Kiai Syafa’at: Bapak Patriot dan Imam Al-Gazalinya 

Tanah Jawa (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), h. 16.    
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Gambar IV 

Istri-istri Imam Lapeo  

  

 

 

 

 

 

 

 

Imam Lapeo  menikah untuk pertama kalinya dengan Nagaiyyah di tahun 1896 

M, saat Imam Lapeo berumur 57 tahun. Beliau dinikahkan oleh gurunya dari 

Hadramaut, Yaman yaitu Sayyid Alwi Jamalullail bin Sahl. Sejak pernikahannya, 

Sayyid Alwi mengganti nama Junaihin Namli (nama kecilnya) menjadi Muhammad 

Tahir dan gurunya pula mengganti nama Nagaiyyah menjadi St. Rugayyah. 

Sebagaimana yang ditulis St. Aisyah, bahwa 

“Setelah sampai di gunung, Ledeng, Gunung Napo, Laliko dan gunung-gunung 

lainnya. Tuan Sayid Alwi Jamalullai melihat sendiri perempuan lima bersama-

sama, namanya, Sitti Nagaiyah, Riya Kanna Suing, Samani, Ipoji dan Sitti Ara 

dengan membawa pisang ambon untuk tolak bala kepada Tuan Sayid tersebut. 

Setelah dilihatnya Nagaiyah terus ditunjuk dan diganti namanya Sitti 

Rugaiyyah dan kamu Junahim Namli diganti pula dengan Haji Muhammad 

Thahir. Lihatlah perempuan oleh gadis itu. Kata Haji Muhammad Thahir, 

“mengapa Tuan Sayyid Mahaguruku menunjukkan dan menyuruh memilih 

perempuan itu ?”. Lalu gurunya menjawab, “Kamu akan dilamarkan perempuan 
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yang saya ganti namanya itu Sitti Rugayyah. InsyaAllah kamu akan 

sejodoh”.”89  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar V 

Rugayyah dan kedua putrinya, salah satunya Hj. Marhumah  

 

Pernikahan Imam Lapeo dengan Sitti Rugayyah ini dikaruniai delapan orang 

anak. Secara berurutan, nama-nama beliau yakni; St. Fatimah Tahir (1894-1928), St. 

Hidayah Tahir (1896-1936), Abdul Hamid Tahir (1897-1898), Muhammad Yasin Tahir 

                                                             
89Aisyah Thahir, Riwayat Hidup K. Al. H. Muhammad Thahir Imam Lapeo  Polmas Mandar/ 

Kadi Tappalang (Tidak Dipublikasikan)  
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(1900-1901), K. H. Muhsin Tahir (1919-1995), Hj. St. Aisyah Tahir (1926-1987)90, Hj. 

St. Muhsanah (1929-) 91 dan St. Marhumah (1931-2020)92. 

Berselang 10 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1906  M., Imam Lapeo  

melangsungkan pernikahan keduanya dengan St.Attariah yang berasal dari 

Tinambung, namun tidak dikaruniai anak. Pada tahun yang sama, Imam Lapeo  lalu 

menikah lagi dengan St. Hadijah dari wilayah Balanipa. Pernikahan dengan istri ketiga 

ini melahirkan dua orang anak laki-laki yang bernama Zainuddin (1907-1909) dan K. 

H. Najamuddin Tahir (1912-1999)93. Istri keempat Imam Lapeo bernama Hanifah 

berasal dari Campalagian. Dari pernikahan ini, beliau tidak memperoleh anak. 

Kemudian, Imam Lapeo menikah lagi dengan Hamidah, namun perkawinan itu juga 

tidak dikaruniai anak.  

Pernikahan berikutnya dengan istri keenam yang bernama St. Hunainiah, 

Kanna Andi Sompeng, bergelar Kalasompeng di tahun 1927. Hunainiyah merupakan 

kemanakan dari Mara’dia Mamuju (Raja Mamuju). Dengan istrinya ini, Imam Lapeo  

memperoleh empat orang anak, yaitu K.H. Abd. Muthalib Tahir (1930-1980)94, 

                                                             
90St. Aisyah pernah memimpin Muslimat NU Sulawesi Selatan sekaligus pendiri Panti Asuhan 

Nahdiyat di Makassar. 

91St. Muhsanah menggantikan peran ayahnya, menerima kunjungan peziarah K.H. Muhammad 

Tahir melalui ma’baca-baca  di rumah peninggalan K. H.Muhammad Tahir atau biasa disebut boyang 

kayyang. 

92Hal itu juga dilakukan oleh St.Marhumah mengikuti saudarinya, menerima para pengunjung 

yang datang ke boyang kayyang untuk berziarah. 

93Zainuddin lahir pada tahun 1907 tetapi meninggal dua tahun setelahnya. Sedangkan 

Najamuddin lahir tahun 1912 merupakan mantan Ketua Mahkamah Syariyah Soppeng (Sulawesi 

Selatan) dan juga menjadi Imam di masjid Lapeo pada tahun 1985-1999. 

94K.H. Abd. Muthalib Tahir pernah menjadi dosen IAIN Alauddin Ujung Pandang cabang Palu. 
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Shabannur, Hj. Asiyah Tahir (lahir tahun1936)95, dan Dra. Hj. Aminah Tahir (lahir 

tahun 1938). Lalu menikah ketujuh kalinya dengan Syarifah Hamidah dari Mamuju, 

yang merupakan putri seorang Sayyid. Namun dari pernikahan ini, mereka tidak 

dikaruniai keturunan. 

Menurut Zuhriah, bahwa istri terakhir Imam Lapeo  bernama Sitti Hawi. Hal 

itu terbukti dengan adanya peninggalan berupa tulisan aksara lontara yang terpasang di 

dinding Masjid Ridha, Desa Orabatu, Kecamatan Tappalang Kabupaten Mamuju, 

Sulawesi Barat.  

 

Gambar V. 

Foto sebuah papan yang bertuliskan aksara lontara yang terpasang di dinding Masjid 

Ridha, Orobatu, Tappalang, Mamuju Sulawesi Barat.96 

                                                             
95Hj. Asiyah Tahir pernah menjadi dosen di Fakultas Dakwah, IAIN Sunan Kalijaga atau UIN 

Sunan Kalijaga, Yogyakarta bahkan menjadi pemimpin Panti Asuhan Nahdiyat Makassar. 

96Zuhriah, Imam Lapeo : Wali dari Mandar Sulawesi Barat (Yogyakarta: Penerbit Gading, 

2020), h. 25 
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Napura kollinge 1324 H riaso 

Sabana ‘Arung Ahmad Basutari 

Bainena Siti Hawi kali Haji Muhammad Tahir 

Imam Lapeo, ade’e Abu Bakar, Samasuddin 

Muhammad Saleh  

Dalam lontar tersebut berisi informasi yang menyatakan bahwa kolam masjid 

(tempat wudhu) telah selesai dibangun tahun 1324 H atau 1924 M, atas perintah Arung 

Ahmad Daeng Basutari. Istri (Imam Lapeo ) sitti Hawi Kadi Tappalang Muhammad 

Tahir Imam Lapeo. (Ade’e) Abu Bakar, Samasuddin, Muhammad Saleh. Dari isi lontar 

tersebut diambil kesimpulan bahwa istri Imam Lapeo  yang ketujuh bernama Sitti Hawi 

yang berasal dari Tappalang, Mamuju.97  

Dalam pernikahan Imam Lapeo, diceritakan bahwasanya beliau pernah 

menceraikan istrinya karena adanya alasan tertentu, salah satunya adalah persoalan 

keturunan yang tidak dimilikinya. Selain itu, ada pula yang dinikahinya hanya dengan 

melaksanakan akad. Hal itu ditulis oleh Muhsin sebagaimana yang dikutip oleh 

Zuhriah, menyatakan bahwa; 

Atas usulan rekan atau muridnya, Imam Lapeo mempersunting puterinya 

bernama Hamida (peranakan India). Usulan tersebut diterima sehingga 

terjadilah pernikahan antara Imam Lapeo  dengan Hamidah. Kehidupan suami-

istri itu tidak berlangsung lama, karena Hamida tidak mempunyai keturunan 

dan akhirnya diceraikan. 

 

                                                             
97Zuhriah, Imam Lapeo : Wali dari Mandar Sulawesi Barat, h. 25-26. 
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Pernikahan dalam Islam tidak hanya sebagai anjuran dalam membentuk 

keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, serta mempererat tali persaudaraan,  

melainkan pernikahan sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan yang lebih 

besar, salah satunya adalah misi berdakwah. Pernikahan dianggap menjadi strategi 

yang efektif dalam mensyiarkan dan mengembangkan agama Islam. Sebagaimana yang 

dilakukan Imam Lapeo, beliau dikenal semasa hidupnya telah melangsungkan 

pernikahan sebanyak tujuh kali. Bahkan diketahui Imam Lapeo menjalin hubungan 

dengan kalangan keluarga terhormat dan bangsawan melalui istri-istri yang 

dinikahinya. Dengan terjalinnya hubungan kekerabatan tersebut, sangat memudahkan 

Imam Lapeo  membuka jalan dalam perjuangan dan aktivitas dakwahnya.  

Dalam membina rumah tangga atau keluarganya, Imam Lapeo mencontohkan 

sosok kepala keluarga yang patut ditiru. Dalam melakukan pembinaan, beliau 

senantiasa mengutamakan ilmu dan amal. Slogan yang dikumandang dalam rumah 

tangga yaitu anak-anak diajar menyanyi dengan lirik 

“Apalah guna harta benda 

Ilmu dan amal jadi tanda” 

Elong mattutu didendangkan bagi anak-anak yang dibobok atau diantar tidur. 

Memberi hadiah untuk yang dapat menghafal Al-Qur’an, seperti surah Yasiin, Al-

Waqi’ah dan tidak memberi pujian kepada yang tidak mau mengaji. Beliau menyuruh 

anak mengaji terlebih dahulu daripada sekolah.  

Selain itu, Imam Lapeo menampakkan rasa kasih saying kepada keluarga dan 

keturunannya. Maju kedepan sebagai orang tua teladan dalam beramal. Dalam rumaah 
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tangga menggaumkan perbincangan berkaitan dengan ilmu, dzikir, sholawat, fiqih 

Syafi’iyah, akhlaqul karimah. Imam Lapeo juga mengajarkan sifat penyayang kepada 

sesame manusia, menghormati orang tua, dan membantu orang yang merasa kesulitan. 

Binaan-binaan seperti inilah yang hingga kini diamalkan oleh keturunan Imam Lapeo 

sebagai ajaran darinya.  

E. Kepribadian Imam Lapeo  

Imam Lapeo adalah seorang ulama yang memiliki kharisma dan sangat disegani 

di masyarakat. Ia adalah sosok yang melegenda dengan banyak memberikan kontribusi 

dan pengaruhnya di tanah Mandar, sehingga kedudukannya menjadi patron, panutan 

ataupun sosok teladan di masyarakat. Keteladanan  itu dapat ditentukan dari sejarah 

hidupnya, ilmu pengetahuan, pengalaman, pengamalan serta kepribadiannya. Bagi 

masyarakat Mandar, I mam Lapeo  dikenal sebagai tokoh yang diakui kesakralannya 

dan masih menurunkan karamah serta berkahnya di tengah kehidupan masyarakat. 

Imam Lapeo  memiliki tinggi badan sekitar 180 cm, bermuka lonjong, tubuhnya 

jangkung, warna kulitnya coklat-hitam. Dia senang mengenakan jubah besar yang 

dililitkan di kepalanya dilengkapi dengan baju kurung di badannya yang menunjukkan 

keunikan tersendiri bagi masyarakat Mandar pada masa itu.98  

Beliau banyak dihormati oleh orang-orang pada masanya bahkan hingga saat 

ini. Kebesarannya dapat dilihat sejauhmana beliau mampu mempengaruhi dan 

                                                             
98Syarifuddin Muhsin, Perjalanan Hidup Imam Lapeo dan Pembangunan Mesjid Nuruttaubah 

Lapeo (Lapeo: t.p., 2010), h. 4.   
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mewariskan qudwah hasanah kepada orang-orang setelahnya. Kepribadian Imam 

Lapeo  tercermin dari karakter-karakter yang dimilikinya dan seharusnya menjadi 

sosok panutan yang patut ditiru. Tidak hanya bagi kalangan keluarga yang ditinggal, 

akan tetapi juga bagi semua masyarakat Islam. Adapun karakter-karakter Imam Lapeo 

, yaitu: 

1. Pemberani 

Imam Lapeo dikenal sebagai sosok kyai pemberani. Keberanian beliau 

tergambar dari keinginannya merantau menimba ilmu ke berbagai daerah dan negara. 

Selain itu, beliau juga pernah ikut membantu dalam perjuangan sebuah kabilah di 

Madinah, dimana beliau berperang disana. Imam Lapeo  juga berani mengambil resiko 

ketika membangun Masjid Lapeo yang waktu itu tidak dipercaya oleh masyarakat 

karena merupakan hal yang dianggap mustahil dimana rumah penduduk umumnya 

adalah rumah panggung yang terbuat dari kayu dan masjid Lapeo terbuat dari batu. 

Kisah lain, bahwa beliau tak gentar terhadap para penjajah dan segala kebijakannya, 

yang mana adanya pelarangan menyalakan lentera di masjid, namun beliau malah 

melakukan negosiasi dengan Jepang. 

2. Arif 

Imam Lapeo dikenal sebagai seorang yang arif. Hal itu tergambar dari cara 

beliau berperilaku dalam kehidupannya dan bersosialisasai dengan masyarakat. Imam 

Lapeo adalah tempat bertanya bagi masyarakat yang mempunyai masalah, karena 

beliau dapat memberi nasihat dan solusi yang arif. Banyak masyarakat meyakini kata-
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kata Imam Lapeo merupakan solusi atas segala permasalahnnya dan selalu didengar 

akan kebenarannya.99 

3. Membangun Silaturahmi dan Dermawan 

Pemahaman tentang membangun silaturahim yang dilakukan oleh Imam Lapeo  

adalah dengan berbuat baik kepada sanak keluarga dan masyarakat. Disamping itu, 

juga menjaga hak-hak para tetangga dan orang-orang lemah. Semua itu dilakukan 

untuk mempererat ikatan hubungan diantara masyarakat dan menumbuhkan rasa kasih 

sayang antar sesama. 

Yang termasuk dalam bagian silaturahim adalah berlaku baik dan sopan ketika 

bertemu dengan masyarakat. Diketahui, Imam Lapeo selama hidupnya, senantiasa 

mendapat kunjungan dari masyarakat. Mereka berdatangan dari berbagai daerah untuk 

sekedar bersilaturahim dengan Imam Lapeo , atau terkadang diantara mereka ada yang 

datang secara khusus untuk meminta didoakan, diberikan solusi dari segala 

permasalahan yang dihadapinya. Beliau secara sukarela menyambut dan melayani 

mereka dengan baik serta mendengarkan keluh kesah mereka. Oleh karenya, 

kepribadian Imam Lapeo  inilah yang dapat membangun persaudaraan dan mempererat 

tali silaturahmi di masyarakat. Tidak heran jika hingga saat ini, keturunannya masih 

melestarikan tradisi pembaca doa dan kunjungan dari masyarakat. 

                                                             
99Zuhriah, Imam Lapeo : Wali dari Mandar Sulawesi Barat, h. 106  
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Kedermawanan Imam Lapeo telah tampak ketika beliau kecil. Sebagaimana 

yang ditulis oleh Muhsin100, bahwa apabila diberi ayahnya uang jajan, beliau tidak tega 

makan sendiri sampai kenyang, akan tetapi memanggil teman-temannya untuk makan 

bersama, utamanya pisang goreng. Bahkan Imam Lapeo  sering kali menjamu tamu 

dengan menyuguhkan jamuan berupa hidangan makanan. Dikisahkan bahwa beliau 

pernah menyediakan tiga ekor sapi tiap harinya untuk menjamu tamu, pekerja masjid, 

guru, anak mengaji, keluarga dan para tetangga.101 

Selain itu, kedermawanan beliau juga tergambar ketika ia menolong seseorang 

yang tidak dikenalnya di perantauan. Orang tersebut meminta tolong kepada Imam 

Lapeo  untuk dibayarkan utangnya, beliau penuhi permintaan itu dengan ikhlas agar 

kesulitan orang tersebut hilang.  

4. Cerdas 

Imam Lapeo merupakan ulama yang cerdas. Beliau dikenal memiliki 

kedalaman ilmu agama, bahkan dipercaya memiliki ilmu laduni (ilmu yang diperoleh 

tanpa belajar, karunia Allah) berarti tersingkaplah semua ilmu dan pengetahuan walau 

tanpa belajar.102 Beliau juga menguasai berbahasa Melayu (kini bahasa Indonesia), 

Bugis dan Arab, yang mana pada masa itu langka pribadi berkemampuan seperti itu 

                                                             
100Syarifuddin Muhsin, Perjalanan Hidup Imam Lapeo dan Pembangunan Mesjid Nuruttaubah 

Lapeo, h. 3.     

101Syarifuddin Muhsin, Perjalanan Hidup Imam Lapeo dan Pembangunan Mesjid Nuruttaubah 

Lapeo, h.65.    

102Zuhriah, Imam Lapeo : Wali dari Mandar Sulawesi Barat, h. 107   
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serta dikenal memiliki pengalaman yang berhubungan dengan berbagai etnis, budaya 

dan agama.103 

5. Semangat 

Imam Lapeo dikenal sebagai figur yang memiliki semangat tinggi. Hal itu 

tergambar ketika beliau melakukan rihlah intelektualnya dalam menuntut ilmu ke 

berbagai daerah dan kegigihannya dalam mendakwahkan Islam di Mandar. Selain itu, 

dikisahkan apabila beliau berbicara, suaranya sangat lantang bagaikan sedang 

menggunakan mikrofon (pengeras suara) sehingga mampu membangkitkan semangat 

orang yang mendengarnya. 

6. Pejuang Spiritual 

Imam Lapeo merupakan pribadi yang senantiasa cinta kepada tanah air dan 

bangsa sebagai rakyat Indonesia dan masyarakat Mandar (bagian dari Indonesia). 

Imam Lapeo  hidup di masa pemerintah kolonial menjajah Mandar, baik itu Belanda 

dan Jepang dan ikut berjuang dalam melawan tindak tanduk penjajah. Perlawanan 

beliau di masa tidak seperti pejuang lainnya yang mengangkat senjata, melainkan 

masyarakat menjadikan Imam Lapeo  sebagai guru spiritual dengan mendoakan para 

pejuang kemerdekan dan memberikan taktik perang kepada para pejuang yang datang 

bersilaturahmi.104  

                                                             
103Syarifuddin Muhsin, Perjalanan Hidup Imam Lapeo dan Pembangunan Mesjid Nuruttaubah 

Lapeo, h. 5 

104Zuhriah, Imam Lapeo : Wali dari Mandar Sulawesi Barat, h. 108-109    
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F. Akhir Hayat Imam Lapeo  

Sebelum kepulangan beliau ke rahmatullah, terdapat peristiwa aneh yang 

terjadi, seolah-olah beliau telah menerima pesan dari langit akan tiba waktunya 

menghadap. Pada malam 25 hari Jumat, suatu keajaiban yang menjaga beliau ketika 

empat orang di sisi Imam Lapeo  menemaninya, mereka terkejut melihat cahaya seperti 

lampu nion di kepala beliau.  

Setelah Imam Lapeo  bangun, mereka menanyakan perihal kejadian tersebut. 

Lalu beliau menjawab bahwa ”ada malaikat tadi datang membawakan surat, berupa 

kertas putih yang bertuliskan nama-nama yang akan berpulang ke rahmatullah. 

Malaikat tersebut adalah malaikat maut saya yang memberitahukan nama saya ada di 

dalamnya dan nama ulama lainnya”105. Imam Lapeo  juga memberi wasiat kepada anak 

cucunya untuk senantiasa membaca Maulid Nabi Muhammad dan beliau berharap anak 

cucunya selalu menghafal Al-Qur’an dimana saja dan menghafal Surah al-Kahfi, Surah 

Yasin dan Surah al-Jumah.106 

Indikasi akan berpulangnya Imam Lapeo menghadap Sang Khalik juga 

dirasakan orang-orang disekitarnya. Menurut Syarifuddin Muhsin bahwa pada malam 

itu, Imam Lapeo  berkata “tak lama lagi aku akan menghadap Tuhanku’’, sontak orang-

orang disekitarnya sedih dan menangis seraya berkata, “beliaulah yang diharapkan 

                                                             
105Nama-nama ulama yang dimaksud yaitu Ustadz H. Alwi, Kadhi Majene, Al-Ustadz Syekh 

Hasan Yamani (1894-1971), Al-Haj Zen Abidin Kadhi Tua, Al-Ustadz H. M. Madappungan (1884-1954 

M) dan Uz. Asayyid Muh Al-Ahdal.”  

106Aisyah Thahir, Riwayat Hidup K. Al. H. Muhammad Thahir Imam Lapeo  Polmas Mandar/ 

Kadi Tappalang (Tidak Dipublikasikan), h.7.   
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mendoakan keselamatan kita, lalu pada masa ini beliau akan meninggalkan kita?. 

Selain itu, menjelang kematiannya, Imam Lapeo berpesan untuk disediakan batang 

pisang sebelah kanan dan kiri sebagai tempat bersandar ketika berbicara dengan 

Malaikat Mungkar-Nakir. 107 

Imam Lapeo  wafat dalam usia lanjut. Beliau wafat pada hari Selasa tanggal 27 

Ramadhan 1371 (bertepatan malam Lailatul Qadar) atau 17 Juni 1952. Imam Lapeo  

wafat di kediamannya, Lapeo saat usianya mencapai  113 tahun. Beliau meninggal 

dalam keadaan tersenyum dan wajahnya cemerlang ibarat orang yang hendak sholat 

dan di sekelilingnya ada yang bertakbir Allahu Akbar (azan) serta mengaji Al-Qur’an. 

 Pada waktu itu, ahli waris beliau bermusyawarah dengan ibu agung Andi Depu 

(tokoh bangsawan dan pahlawan perempuan Mandar). Andi Depu berpendapat bahwa 

Imam Lapeo  jangan dimandikan di rumah (boyang kayyang). Akhirnya, jenazah Imam 

Lapeo  dibawa ke Masjid Lapeo. Saat itu, kebetulan tentara Bukit Barisan yang 

bertugas di Polewali-Mamasa (sekarang menjadi Kabupaten Mandar) ikut serta 

mengangkat jenazah beliau. Ketika diangkat oleh tentara dan murid-muridnya, jenazah 

beliau terasa ringan sekali.108 Imam Lapeo  dimakamkan di Lapeo, dekat Masjid Nurut 

Taubah. 

Bumi waktu itu berduka karena perginya seorang ulama penuh kharismatik dan 

sangat berpengaruh, meninggalkan jutaan umat. Demikian rasa cinta, rasa sangat 

                                                             
107Syarifuddin Muhsin, Perjalanan Hidup Imam Lapeo dan Pembangunan Mesjid Nuruttaubah 

Lapeo, h. 101-103. 

108Zuhriah, Imam Lapeo : Wali dari Mandar Sulawesi Barat, h. 62. 
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kehilangan dan rasa memiliki kepada Imam Lapeo , sosok yang memiliki daya tarik 

yang luar biasa, figur sentral bagi masyarakat Mandar laksana jantung bagi kehidupan 

manusia. Begitu pentingnya kedudukan Imam Lapeo dalam masyarakat sehingga 

wafatnyapun sangat sulit diterima, rasa kehilangan orang yang dicintai dan disegani.  

Sungguh besar jasa beliau dalam usaha berjuang di jalan Allah, menegakkan 

kalimat Allah selama kurang lebih 113 tahun. Beliau mengajarkan pentingnya agama 

dan juga tentang bermasyarakat. Eksistensi peninggalan Imam Lapeo  berupa masjid 

hingga saat ini masih dikunjungi para peziarah dari berbagai kalangan dan menjadi 

bukti nyata hasil perjuangan beliau yang tiada ternilai harganya. 

Untuk mengenang sosok yang amat sangat berpengaruh, maka diadakan tiap 

tahunt tradisi haulpada tanggal 17 Juni. Terkadang pelaksanaan haul disesuaikan 

dengan momentum keagamaan lainnya dan biasanya berpusat di Masjid Nurut Taubah 

yang didirikan Imam Lapeo .109 

Selamat jalan Imam Lapeo, selamat jalan maha guru, selamat jalan tokoh 

spiritual bangsa, selamat jalan waliullah, selamat bertemu kekasihmu, Rasulullah 

Muhammad saw. 

G. Peninggalan-peninggalan Imam Lapeo . 

Suatu pemahaman yang hampir menjadi common sence dalam kajian biografi 

seorang tokoh besar adalah menitikberatkan pada inti peninggalan dan kontribusinya 

                                                             
109Firdaus Muhammad, Anregurutta: Literasi Ulama Sulselbar, h. 16.   
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di masyarakat, termasuk keberhasilannya dalam melakukan perubahan sosial. 

Demikian halnya jika membaca riwayat perjalanan perjuangan Imam Lapeo , baik itu 

pada rana sosial, politik kebangsaan maupun di ranah keagamaan.110 Adapun 

peninggalan-peninggalan Imam Lapeo  yaitu: 

1. Karya Tulis Imam Lapeo  

Banyak dari beberapa kalangan yang menilai dan mempersepsikan atau bahkan 

mendeskripsikan bahwa popularitas seorang tokoh itu dinilai dari seberapa banyak 

karya yang dikarangnya. Lalu bagaimana dengan Imam Lapeo  yang tidak memiliki 

tulisan monumental, seperti buku, tulisan maupun kitab yang sudah diterbitkan? 

Sebagaimana ulama-ulama lain yang memiliki karya tulis.111 

Mengenai karya tulis Imam Lapeo  hingga saat ini masih diperbincangkan, 

karena adanya pendapat bahwa Imam Lapeo  tidak meninggalkan karya tertulis sebab 

semasa hidupnya beliau habiskan untuk menuntut ilmu, berdakwah dan melayani umat. 

Tetapi, terdapat pula segelintir pendapat bahwa Imam Lapeo  memiliki peninggalan 

tertulis yang disimpan oleh keluarga beliau. 

Karya tulis Imam Lapeo  yang telah ditemukan penulis ada dua manuskrip, 

yang dikoleksi oleh Maulidiah (cucu Imam Lapeo) dan Mukhlish Latif. Kedua 

manuskrip tersebut telah didigitalisasi untuk menjaga eksistensi manuskrip 

dikarenakan tuanya benda tersebut dan rentan sobek. Manuskrip-manuskrip Imam 

                                                             
110Mukhlish Latif, Sakralitas Imam Lapeo : Perilaku dan Simbol Sakral Masyarakat Mandar, 

h.105. 

111Firdaus Muhammad, Anregurutta: Literasi Ulama Sulselbar, h. 16.  
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Lapeo  memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya baik itu dari segi isi maupun 

ukurannya. 

Pertama, manuskrip yang dikoleksi Maulidiah, berupa catatan harian atau buku 

diary (lontara’ bilang)112. Manuskrip tersebut berukuran 34x22 cm dengan jumlah 

halaman sebanyak 102 halaman, ditulis menggunakan aksara Arab serang113, lontar 

Bugis dan tulisan berbahasa Indonesia. Isi manuskripnya beraneka ragam, seperti 

memuat peristiwa- peristiwa yang terjadi di masa Imam Lapeo , terdapat pula bagan 

silsilah pernikahan beliau, serta disinyalir adanya tulisan berupa doa, wirid yang 

biasanya diamalkan dalam keseharian beliau.  

Kedua, manuskrip yang dikoleksi Mukhlish Latif. Manuskrip ini memiliki 

ketebalan 3 cm  dengan lebar 9 cm dan panjang 11 cm serta ditulis menggunakan 

tulisan Arab tetapi berbahasa Bugis. Manuskrip tersebut terdiri dari 356 halaman yang 

berisi tentang hizb harian yang dimulai dari hari senin dan berakhir pada hari senin, 

sehingga hizb berjumlah delapan. Selain itu, ada pula wirid dan jimat yang terkandung 

di dalamnya berupa beberapa gambar yang dikelilingi huruf abjad Arab. Hal ini 

menunjukkan bahwa Imam Lapeo  membaca wirid dan menggunakan rajah tersebut 

setiap akan melakukan aktivitas.114 

                                                             
112Lontara’ bilang adalah lontara’ yang memuat catatan harian atau semacam buku diari yang 

mencatat terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi.  

113Aksara Arab Serang adalah salah satu variasi dari aksara Arab yang digunakan dalam 

menuliskan bahasa Bugis, Makassar dan Mandar di Sulawesi Selatan pada zaman kedatangan tamaddun 

Islam mulai sekitar abad ke-17.  

114Mukhlish Latif, Sakralitas Imam Lapeo : Perilaku dan Simbol Sakral Masyarakat Mandar, 

h.106-108.  
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Mengenai kedua manuskrip tersebut masih berbentuk tulisan tangan, namun 

mengenai tulisan dalam manuskrip itu tidak semua hasil dari tulisan tangan Imam 

Lapeo  melainkan terdapat pula tulisan tangan orang lain yang diklaim sebagai 

menantunya.115 

Oleh karena itu, dengan ditemukannya karya tulis Imam Lapeo meskipun 

memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi, tetapi setidaknya telah mematahkan 

anggapan bahwa beliau tidak memiliki karya yang berbentuk tulisan. Salah satu faktor 

mengapa karya tulis Imam Lapeo  ditemukan karena ada anggapan bahwa dengan 

mengekspose peninggalan-peninggalan Imam Lapeo  akan mengurangi sakralitasnya. 

Selain itu dikhawatirkan hilangnya benda-benda tersebut jika jatuh ke tangan orang 

yang tidak bertanggung jawab.  

2. Masjid 

Peninggalan Imam Lapeo  tentu tidak dapat dipisahkan dari jejak dakwah yang 

dilakukannnya. Beliau semasa hidupnya dikenal sebagai sosok pengelana dan dari jiwa 

berkelana itulah Imam Lapeo  mampu mensyiarkan Islam ke berbagai daerah. Hal itu 

dibuktikan dengan adanya keberadaan masjid di beberapa daerah di Sulawesi, seperti 

                                                             
115Sebagaimana menurut Syaridfuddin Mukhlis Thahir yang dikutip Mukhlish Latif 

bahwa “sesungguhnya buku saku tersebut yang telah dibagi-bagikan kepada anaknya, bukanlah tulisan 

tangan langsung K. H. Muhammad Tahir, tapi tulisan tangan dari salah seorang menantunya yang telah 

dipercayakan oleh beliau untuk menggandakan, karena dianggap tulisannya cukup bagus. Namun 

konsep buku tersebut, murni pemikiran K. H. Muhammad Tahir. Susunan dan materi pembahasan dalam 

buku, semuanya adalah susunan murni Imam Lapeo yakni beliau menyelesaikan terlebih dahulu, 

kemudian memerintahkan kepada menantunya untuk menulis ulang sekaligus menggandakan sesuai 

jumlah anaknya”. Mukhlish Latif, Sakralitas Imam Lapeo : Perilaku dan Simbol Sakral Masyarakat 

Mandar, h.109.    
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di Polewali Mandar dan Mamuju yang menurut murid-muridnya dan masyarakat 

setempat merupakan prakarsa Imam Lapeo . 

Masjid dipandang sebagai unsur yang sangat penting bagi kalangan ulama, 

muballiq ataupun penyiar Islam, seperti Imam Lapeo  dalam melakukan syiar Islam. 

Masjid secara fungsional sebagai tempat ibadah, sekaligus sarana pendidikan dan 

pembinaan umat. Karena itu Imam Lapeo  senantiasa membangun masjid di tempat 

yang didatanginya untuk menyebarkan Islam. 

Eksistensi masjid di suatu daerah menjadi salah satu ciri dari masyarakat Islam. 

Adalah suatu kelalaian, apabila di suatu tempat yang dihuni oleh mayoritas umat Islam 

tidak terdapat bangunan masjid. Sehingga bangunan masjid menjadi sebuah penanda 

identitas keislaman masyarakat di suatu daerah. Oleh karenanya, apabila mengetahui 

bahwa di suatu daerah yang dihuni oleh umat Islam belum dibangun masjid, maka 

wajib hukumnya bagi kaum muslimin saling bahu-membahu mendirikan masjid. 

Sebagaimana langkah awal Nabi Muhammad membentuk masyarakat Islam di 

Madinah melalui pembangunan Masjid.116 

Banyaknya bangunan masjid yang diprakarsai Imam Lapeo  tidak lepas dari 

keinginannya, yang mana beliau ketika melaksanakan ibadah haji, di depan makam 

Nabi Muhammad, beliau bernazar untuk mendirikan masjid sebanyak empat puluh 

buah.117 Secara khusus Imam Lapeo pernah memberikan pernyataan terkait perjuangan 

                                                             
116Sidi Gazalba, Masjid Sebagai Pusat Pembinaan Umat (Jakarta: Pustaka Antara, 1971), h. 21.   

117Tapi dari hasil inventarisasi dari beberapa sumber tercatat ada 17 masjid yang diprakarsai 

Imam Lapeo yang tersebar di daerah Sulawesi. Mukhlish Latif, Sakralitas Imam Lapeo : Perilaku dan 
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pendirian masjid. Sebagaimana yang dikemukakan Syarifuddin Mukhsin dalam 

Mukhlish Latif118, bahwa “janganlah takut mendirikan masjid sekalipun dengan cara 

berutang, sebab masjid adalah rumah Allah, semua yang terkait dengan masjid 

termasuk pembangunannya adalah proyek-Nya dan pasti dalam tanggung jawab-Nya”.  

Adapun masjid-masjid yang berhasil dibangun Imam Lapeo, diantaranya: 

a. Masjid Nurut Taubah Lapeo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar VII 

Masjid Nurut Taubah di Desa Lapeo Kec. Campalagian 

 

                                                             
Simbol Sakral Masyarakat Mandar, h. 115. Lihat juga. Zuhriah, Imam Lapeo : Wali dari Mandar 

Sulawesi Barat, h. 60-61.      

118Mukhlish Latif, Sakralitas Imam Lapeo : Perilaku dan Simbol Sakral Masyarakat Mandar, 

h. 115  
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Masjid Nurut Taubah atau dikenal juga Masjid Lapeo. Masjid ini terletak di 

Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, di pinggir jalan 

poros Polewali-Majene. Masjid ini dibangun oleh Imam Lapeo, walaupun sudah ada 

sejumlah masjid yang dibangun di Desa Lapeo, tapi begitu orang mengatakan Masigi 

Lapeo (Masjid Lapeo), maka masjid yang dimaksud itu adalah masjid yang diberi nama 

Masjid Nurut-Taubah, nama terkenal tersebut.119 

Periodisasi pembangunan Masjid Nurut Taubah mulai digagas sejak tahun 1892 

hingga tahun 1902. Kemudian dibangun langgar sebagai konstruksi awal sebelum 

menjadi masjid. Langgar itu dibangun sejak tahun 1902-1906. Pembangunan Masjid 

Lapeo (lama) dari tahun 1906-1916. Sekarang, masjid Lapeo mengalami renovasi dan 

dikatakan sebagai pembangunan masjid baru.120 Pada awalnya, Masjid Lapeo 

                                                             
119Suradi Yasil, Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Mandar (Cet. I; Makassar, Forum Studi 

dan Dokumentasi Sejarah dan Kebudayaan Mandar, 2002), h. 227-228. 

120Menyangkut bangunan fisik masjid ini terdiri dari beberapa periodesasi, yaitu a) Konsolidasi 

1892-1902, b) Pembangunan Langgar Lapeo 1902-1906, c) Pembangunan Masjid Lapeo lama 1906-

1916, d) Pembangunan Masjid Lapeo baru 1916-1967, e) Pembangunan Masjid Lapeo 1967-1999 dan 

e) Pembangunan Masjid Lapeo 1999-sekarang. Selain itu, mengenai arsitektur masjid ini diperkirakan 

menyerupai masjid Hagia Sophia di Istambul, yang mana pada saat itu Imam Lapeo di ketahui pernah 

ke Istambul, Turki. Versi lain menyatakan bahwa bangunan masjid ini menyerupai model masjid Sunan 

Ampel di Surabaya dan sekaligus tukangnya didatangkan dari sana. Masjid ini dikenal dengan bangunan 

yang terbuat dari campuran putih telur. Sama halnya dengan masjid Syekh Abdul Mannan di Salabose, 

Majene dan Fort Rotterdam di Makassar yang dikenal dibangun dari campuran putih telur. Menurut 

Muhsin bahwa, Kubah masjid ini terbuat dari campuran semen, kerikil dan telur, sedangkan menara 

kayu pengikat bangunannya dari gila merah dan putih telur. Syarifuddin Muhsin, Perjalanan Hidup 

Imam Lapeo dan Pembangunan Mesjid Nuruttaubah Lapeo, h.106-108. Lihat juga Zuhriah, Imam Lapeo 

: Wali dari Mandar Sulawesi Barat, h. 138-139. 
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dinamakan Masjid Jami, kemudian berubah menjadi masjid Nurut Taubah yang berarti 

cahaya taubat.121 

b. Masjid Nurul Hidayah 

Masjid Nurul Hidayah adalah salah satu masjid yang dibangun oleh Imam 

Lapeo  yang terletak di wilayah Polewali Mandar, Kec. Campalagian tepatnya di Buttu 

Suruang. Masjid ini diyakini sebagai masjid pertama dibangun oleh Imam Lapeo , 

karena awal dakwah beliau dilakukan di daerah Buttu Suruang sebelum ke Lapeo.122 

Selain itu, tak jauh dari masjid ini terdapat mata air passauang piung.123 

c. Masjid Nurul Wathan di Tenggelang 

Masjid Nurul Wathan adalah masjid yang dibangun oleh Imam Lapeo  yang 

berada di daerah Tenggelang, Polewali Mandar Sulawesi Barat. Mengenai tahun 

didirikannya masjid ini tidak diketahui secara pasti, namun daerah Tenggelang 

merupakan salah satu daerah nenek moyang Imam Lapeo  dari pihak ibu (Mara’dia 

                                                             
121Pemaknaan Masjid Nurut Taubat karena masyarakat pada masa itu masih melakukan hal-hal 

yang melanggar syariat Islam, seperti menyabung ayam, minum arak dan lain sebagainya yang kemudian 

mereka bertaubat.  Zuhriah, Imam Lapeo : Wali dari Mandar Sulawesi Barat, h. 138.  

122Buttu Suruang adalah salah satu daerah dakwah Imam Lapeo dan disanalah beliau menetap 

setelah menikah dengan Rugaiyyah. Dalam perkembangannya, konstruksi bangunan dari masjid ini 

terdapat beberapa bangunan dan bahan baku dari masjid Nuruttaubah yang ada di Lapeo (yang mana 

pada saat itu masjid Nuruttaubah mengalami renovasi) di pasang ke Masjid Nurul Hidayah. Muhammad 

Ridwan Alimuddin, “Imam Lapeo : Warisannya dalam Kebudayaan Mandar” (t.d), h. 79.  

123Passauang piung adalah mata air yang ada di dekat masjid Nurul Hidayah, yang dulunya air 

ini digunakan di Masjid Nuruttaubah di Lapeo. Untuk mengalirkan air ini digunakan batang bambu yang 

disambung satu sama lain. Adanya istilah dari masyarakat terkait mata air ini yaitu, massaui alawena 

maksudnya, air dari sumur ini tidak pernah kering walau musim kemarau, bahkan dulu dikisahkan 

passauang ini menjadi sumber penghidupan masyarakat di Lapeo    
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Baro-Baro), sehingga memungkinkan masjid ini diberi nama Nurul Wathan yang 

artinya tanah air, karena daerah ini asal nenek moyang beliau.124  

d. Masjid Ridha Tapalang, Mamuju, Sulawesi Barat 

Masjid Ridha dibangun pada tahun 1921 terletak di kawasan dusun Bone-Bone, 

Desa Orobatu, Tapalang, Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Masjid ini memiliki luas 

tanah 144 m2, dengan luas bangunan 1050 m2 dengan status tanah wakaf serta 

merupakan salah satu masjid tua yang disebut sebagai peninggalan Imam Lapeo  dari 

tanah Mandar, ketika menyebarkan Islam di wilayah Mamuju. 

e. Masjid Nurul Yaqin, Kalukku, Mamuju Sulawesi Barat.  

Masjid ini terletak di Desa Sinyonyoi, Kec. Kalukku Kab. Mamuju Sulawesi 

Barat. Mengenai sejarah ataupun tahun berdirinya masjid ini tidak ada data yang 

mendukung, namun masjid Nurul Yaqin diyakini sebagai jejak peninggalan Imam 

Lapeo . 

f. Masjid Jami Nurul Muttahidah, Mamuju, Sulawesi Barat. 

Secara administratif, lokasi Masjid Jami Nurul Muttahidah berada di Jalan Yos 

Sudarso, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi 

Barat. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Mamuju yang diperkirakan 

dibangun sekitar tahun 1947. Masjid ini dibangun atas prakarsa Imam Lapeo .  

                                                             
124Muhammad Ridwan Alimuddin, “Imam Lapeo : Warisannya dalam Kebudayaan Mandar” 

(t.d), h. 79. 
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Awalnya, pembangunan masjid ini masih darurat, dindingnya masih 

menggunakan papan dan beratap rumbia. Masjid Jami Nurul Muttahidah sudah 

mengalami beberapa kali renovasi dan yang terakhir direnovasi tahun 2007. Oleh 

karena itu, bangunan masjid ini sudah tidak menampilkan bentuk aslinya.125  

g.  Masjid Al-Quba, Mamuju, Sulawesi Barat. 

Secara administratif, Masjid Al-Quba berada di Lingkungan Kasiwa, Kelurahan 

Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Lokasi masjid ini 

berada di seberang jalan kawasan Pelabuhan Mamuju dan Pantai Manakarra dan di 

bagian belakang masjid terdapat sumur tua. 

h. Masjid Jabal Nur Timbu, Topoyo, Mamuju, Sulawesi Barat.  

Masjid ini berada di Jl. Ir. Juanda yang merupakan jalur poros lama lintas 

Mamuju-Topoyo. Secara administratif, lokasi masjid dekat dengan Kompleks Makam 

Timbu di sebelah Selatan. Bangunan masjid tidak lagi memperlihatkan ciri bangunan 

masjid tua karena telah mengalami renovasi.126 

i. Masjid Tua Ampallas, Kalukku, Mamuju Sulawesi Barat. 

Secara administratif, Masjid Tua Ampallas berada di Kelurahan Bebanga, 

Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Lokasi sekitar 

masjid hanya terdiridari beberapa rumah penduduk, karena penduduk sebagian besar 

                                                             
125Nani Somba, Syahruddin Mansyur, dan Chalid A.S, Jejak Periode Islam di Pesisir Barat 

Mamuju dan Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat: The Evidence of Islamic Period on West Coast 

of Mamuju and Central Mamuju, West Sulawesi Province, Tumotowa 2, no. 1 (Juni 2020):h. 21 

126Nani Somba, Syahruddin Mansyur, dan Chalid A.S, Jejak Periode Islam di Pesisir Barat 

Mamuju dan Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat: The Evidence of Islamic Period on West Coast 

of Mamuju and Central Mamuju, West Sulawesi Province, h. 21  
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pindah ke jalan poros Mamuju-Topoyo. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua 

di Mamuju.  

Masjid Ampallas memiliki dua pintu masuk yaitu sebelah selatan dan timur, 

serta jendela di sebelah kiri dan kanan berjumlah 4 jendela berbetuk lengkungan. Pada 

jendela bagian depan berukuran lebih kecil dibanding jendela sisi samping. Bentuk atap 

persegi dengan kubah membulat dan beratap seng yang dulunya beratap sirap. Bagian 

dalam masjid terlihat sangat sederhana dengan tiang penyangga dari balok-balok kayu 

sebanyak empat buah tiang persegi.127 

j. Masjid Tua Baiturrahman, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat 

Masjid Tua Baiturrahman berada di daerah Desa Tumbu, Kecamatan Topoyo 

Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Masjid TuaBaiturrahman 

merupakan salah satu masjid peninggalan Imam Lapeo. Masjid ini diperkirakan 

dibangun sekitar akhir tahun 40-an dan tidak menggunakan semen, melainkan 

memakai pasi, kapur, telur dan sabuk kelapa sebagai bahan dasarnya.  

Bagunan masjid ini telah mengalami beberapa kali renovasi  terutama pada 

bagian atap. Atap bangunan awalnya berbahan sirap dan berbentuk seperti limas 

dengan bentuk atap bersusun dua. Dalam masjid terdapat 4 tiang kayu dan satu tiang 

penyangga di tengah bangunan atau biasa disebut sokoguru.  Bagian mihrab terdapat 

tiga ventilasi udara berukuran lebih kecil dari ukuran jendela pada bagian mimbar. 

                                                             
127Nani Somba, Syahruddin Mansyur, dan Chalid A.S, Jejak Periode Islam di Pesisir Barat 

Mamuju dan Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat: The Evidence of Islamic Period on West Coast 

of Mamuju and Central Mamuju, West Sulawesi Province, h. 22   
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Bentuk atap mimbar berbentuk kubah membulat menutupi keseluruhan bangunan 

mimbar. Informasi lain yang diperoleh adalah keberadaan sebuah sumur tua di Desa 

Babana, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah.128 

k. Masjid Nur Amin di Bulu Parigi, Mamuju Utara Sulawesi Barat.129 

Masjid Nur Amin dibangun pada tahun 1917. Masjid Nur Amin merupakan 

kategori umum yang beralamat di Dusun Masimbu Desa Bulu Parigi Mamuju Utara 

Sulawesi Barat. Masjid ini memiliki luas tanah 221 m2, dengan luas bangunan 621 m2.  

l. Masjid Al-Rahim, Mamuju. 

m. Masjid Al-Amin, Rangas, Mamuju. 

n. Masjid Malawwa Sumare Mamuju 

o.  Masjid di Pantai Batu Mamuju 

p. Masjid Belang-Belang di Mamuju. 

Beberapa masjid lain berada di Pasang Kayu, Budong-Budong dan Sampaga 

yang semuanya berada di Mamuju. Masjid-masjid ini dibangun ketika Imam Lapeo  

menjabat sebagai Kadi Tappalang.130 Masjid menjadi bukti, jejak perjalanan dakwah 

Imam Lapeo  dalam mensyiarkan agama Islam. Tidak hanya digunakan sebagai tempat 

beribadah, namun masjid juga menjadi pusat pembinaan umat. Menelaah beberapa 

                                                             
128Nani Somba, Syahruddin Mansyur, dan Chalid A.S, Jejak Periode Islam di Pesisir Barat 

Mamuju dan Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat: The Evidence of Islamic Period on West Coast 

of Mamuju and Central Mamuju, West Sulawesi Province, h. 22    

129Mukhlish Latif, Sakralitas Imam Lapeo : Perilaku dan Simbol Sakral Masyarakat Mandar, 

h. 117.   

130Zuhriah, Imam Lapeo : Wali dari Mandar Sulawesi Barat, h. 61.  
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sumber berkaitan dengan masjid yang menjadi pionir dan inisiasi beliau, menurut 

Muhammad Ridwan Alimuddin131 dalam risetnya diantara nama-nama yang digagas 

oleh Imam Lapeo  dominan menggunakan nama “Nurul” sebagai ciri ataupun corak 

kekhasan bahwa beliaulah yang menginisiasi pendirian masjid tersebut.  

3. Menara 

Menara adalah sebuah bangunan yang tinggi yang biasanya terdapat di masjid 

ataupun gereja. Bagi Imam Lapeo , menara sesuatu yang suadah lama didambakan oleh 

beliau dan bahkan terobsesi membangun menara yang mirip dengan menara Istambul 

Turki. Imam Lapeo  diketahui pernah lama tinggal di Istambul, Turki dalam rangka 

menuntut ilmu, sehingga model bangunannya baik itu masjid maupun menara 

terinspirasi dengan bangunan masjid Shofia.132 

Pendirian menara ini dimulai tahun 1942133, pada masa itu bala tentara Jepang 

bersedia memberi bantuan dalam pembangunan menara. Dulu, masjid Nuruttaubah 

memiliki dua menara, namun ketika terjadi peristiwa gempa bumi tahun 1967 dan 

1969. Gempa itu menyebabkan kerusakan pada bangunan masjid dan bahkan salah satu 

menara tersebut roboh dan satunya masih tetap berdiri namun miring (layaknya menara 

                                                             
131Muhammad Ridwan Alimuddin, “Imam Lapeo : Warisannya dalam Kebudayaan Mandar” 

(t.d), h. 41-45.   

132Syarifuddin Muhsin, Perjalanan Hidup Imam Lapeo dan Pembangunan Mesjid Nuruttaubah 

Lapeo, h. 113. 

133Pada tahun 1942, Imam Lapeo berusia 103 tahun. Dikisahkan bahwa beliau merasa senang, 

diusia tuanya cita-cita beliau terwujud untuk membangun menara. 
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Pisa di Italia). Kemudian di tahun 1971, menara tersebut diperbaiki yang mana bagian 

bawah tiang menara diperkuat dengan besi bekas jembatan Maloso (Mapilli).134 

4. Lembaga Pendidikan   

Selain dalam bentuk karya tulis, Imam Lapeo  juga meninggalkan sebuah 

lembaga pendidikan dalam mengembangkan misi dakwahnya.135 Latar belakang 

terbentuknya lembaga itu bermula dari kesadaran beliau akan pentingnya pendidikan 

dalam membangun masyarakat. Selain itu, Imam Lapeo melihat kondisi masyarakat 

pada saat itu mengalami krisis pendidikan diakibatkan ketidakbebasan mereka dalam 

mengenyam pendidikan. Oleh karena itu, beliau membentuk lembaga pendidikan yang 

diberi nama Pesantren Ad-Diniyah al-Islamiyah Ahl Sunnah wa al-Jama’ah. 

Pesantren Ad-Diniyah al-Islamiyah Ahl Sunnah wa al-Jama’ah didirikan pada 

tahun 1920.136 Dalam kehidupan pesantren, tidak mengenal adanya masa belajar. 

                                                             
134Menurut Amin Hamid bahwa menara masjid mempunyai nilai historis, ketika terjadi gempa 

bumi mengakibatkan menara tersebut sambar miring ke arah boyang kayyang (rumah kediaman K. H. 

Muhammad Tahir) Sehingga bila ada angin kencang, para peziarah yang berada di rumah tersebut akan 

berlarian karena takut akan dijatuhi menara. “Janganlah lari ke arah menara, jangan diganggu menara 

itu, menara itu akan berdiri sendiri” Pada akhirnya keesoakan hari menara itu sudah berdiri tegak. 

Muhammad Ridwan Alimuddin, “Imam Lapeo : Warisannya dalam Kebudayaan Mandar” (t.d), h. 32 

Lihat juga. Zuhriah, Imam Lapeo : Wali dari Mandar Sulawesi Barat, h. 143.  

135Hal serupa juga dilakukan oleh Anregurutta K.H. Muhammad As’ad yang membentuk 

beberapa lembaga pendidikan dalam mengembangkan misi dakwahnya di wilayah Sengkang Kabupaten 

Wajo. Adapun lembaga-lembaga yang dibentuknya baik secara formal maupun non formal seperti 

Lembaga dakwah, membentuk pengajian halaqah atau mangaji tudang, mendirikan Madrasah Arabiyah 

Islamiyah dan tahfizul al-Qur’an. Lembaga-lembaga pendidikan inilah yang menjadi peninggalan 

Anregurutta yang hingga saat ini masih dikelola. M. Sabit, “Gerakan Dakwah H.Muhammad As’ad al-

Bugisi”, Disertasi (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2012), h. 89. 

136Diawal pembentukan pesantren, yang menjadi pengajar atau guru pada masa itu ialah H. 

Abdul Hamid, Sulaiman, H. Abdurrahman Panno, H. Muhammad Ngalip, Assyef Firdaus, H. Ustadz 

Abdul Hadi, Ustadz Mustakim, Ustadz Abdurrahim dan Syekh Hasan Jamalullail (anak dari Syekh Alwi 

Jamalullail bin Sahel. Guru-guru inilah yang kemudian mengajar dan mendidik anak-anak K. H. 

Muhammad Tahir.  
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Maksudnya, santri yang dianggap telah mampu d an cukup ilmu serta cukup bekal 

untuk terjun kemasyarakat, maka mereka bebas untuk keluar dari pesantren atau pindah 

ke pesantren lain dalam menambah wawasan keilmuannya.137 

Pesantren ini lebih memfokuskan pada pendalaman pengetahuan agama Islam 

melalui pengajaran tafsir, ilmu kalam, fikih, bahasa Arab, akidah dan akhlak. Kitab-

kitab yang digunakan adalah naskah-naskah Arab klasik yang dikenal dengan istilah 

kitab kuning (kitta’ gundul). 

Perkembangan selanjutnya, pesantren kemudian berganti nama menjadi 

Madrasah Islamiyah dibawah asuhan H. Najamuddin Tahir. Tahun 1930, pesantren ini 

kemudian berganti nama Madrasah Islamiyah. Tahun 1950, atas saran dari Imam Lapeo 

berubah lagi menjadi Madrasah Ibtidaiyah, yang kemudian bernaung di bawah 

perguruan Islam Darul Dakwah wa al-Irsyad tahun 1962.138 

  

 

 

 

 

 

 

                                                             
137Muhammad Yusuf Naim dan Mohammad Natsir Sitonda, Ajaran Imam Lapeo , h. 26-27. 

138Muhammad Ridwan Alimuddin, “Imam Lapeo : Warisannya dalam Kebudayaan Mandar” 

(t.d), h. 41-45.   
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BAB III 

IMAM LAPEO SEBAGAI ULAMA DI TANAH MANDAR 

Ulama diartikan sebagai seorang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam. 

Ulama dalam bahasa Arab merupakan jamak dari kata ‘alim yang bermakna sebagai 

orang yang berilmu. Ulama dalam karakteristik semacam ini disebut sebagai warasatul 

anbiya’ (pewaris para Nabi), mengemban tugas dalam melanjutkan syiar Islam. 

Sebagaimana Imam Lapeo yang dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki 

keluasan ilmu agama, yang diperolehnya dari pengembaraan intelektual yang 

dilakukan semasa hidupnya. Melalui ilmu itu, beliau mulai mendakwahkan Islam ke 

berbagai daerah di Tanah Mandar.  

A. Imam Lapeo Sebagai Pendakwah Islam. 

1. Perjalanan Dakwah Imam Lapeo  

Setelah Imam Lapeo menyelesaikan pengembaraan intelektualnya, beliau 

kembali ke tanah kelahirannya mendedikasikan ilmu yang diperolehnya. Menurut 

Kadir sebagaimana yang dikutip Zuhriah,139 bahwa aktivitas dakwah  Imam Lapeo 

yang dilakukan bersama Tim dakwah dari Ampel (Surabaya), mereka mulai memasuki 

Pambusuang dan daerah Mandar lainnya. Sebelumya, telah ada sejumlah ulama yang 

mensyiarkan Islam di Tanah Mandar, namun masih ada beberapa wilayah yang belum  

                                                             
139Zuhriah, Imam Lapeo : Wali dari Mandar Sulawesi Barat (Yogyakarta: Penerbit Gading, 

2020), h. 36. 
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terjangkau, sehingga sebagian dari masyarakat masih menganut ajaran animisme dan 

dinamisme. 

Kedatangan Imam Lapeo dan para habib, masyarakat mau menerima ajakan 

untuk beribadah sesuai dengan tuntunan Islam. Imam Lapgeo dipercaya mempunyai 

kedekatan emosional dengan penduduk yang tinggal di daerah Pegunungan sehingga 

beliau diterima oleh masyarakat setempat. Para habib pun membagi tugas khusus, 

semacam pembagian wilayah dakwah, bahwa Imam Lapeo  memfokuskan dakwahnya 

di Laliko, Buttu dan Lapeo, meskipun beliau sesekali ke Pambusuang. 

Awal mula syiar Islam Imam Lapeo dilakukan di Laliko, tepatnya di Buttu 

Da’ala (salah satu nama distrik, berada di pegunungan). Kegiatan dakwah ini 

dimaksudkan sebagai upaya pemurnian ajaran Islam, melihat kondisi masyarakat pada 

masa itu telah memeluk agama Islam tetapi mereka masih melakukan hal-hal yang 

menyimpang dari syariat. Gagasan syiar Imam Lapeo tidak lepas dari peran gurunya 

Syekh Alwi Jamallullail bin Sahel, seorang ulama dari Yaman. Menurut Aisyah Thahir 

dalam tulisannya, bahwa; 

“Pada waktu itu, Syekh Alwi Jamalullail bin Sahel mendapat ilham dari Allah 

SWT untuk pergi berkhalwat di pekuburan-pekuburan atau makam neneknya 

yang telah mendahuluinya, yaitu makam penghafal al-Qur’an dan lain-lain di 

daerah itu, antara lain Mosso, Pambusuang. Pada waktu itu masih banyak orang 

yang menyembah berhala dan menaruh makanan di atas loteng rumahnya. 

Imam Lapeo kemudian diminta oleh gurunya untuk mengamankan atau 

menghilangkan penyembahan berhala tersebut supaya yang punya berhala 

sadar dan diberi dakwah mengenai pandangan Islam dan terus mengenal ke-
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Esahan Allah SWT, serta masih banyak masyarakat yang menganggap dirinya 

Islam akan tetapi mereka juga percaya adanya kekuatan selain Allah.”140  

  

Melalui gurunya Syekh Alwi Jamalullail bin Sahel, Imam Lapeo banyak 

menimba ilmu dan sekaligus mengubah jalan hidup serta pandangan dunianya. Sang 

guru memotivasi Imam Lapeo untuk berjuang melakukan amar ma’ruf nahi mungkar 

terhadap penyimpangan akidah Islam yang masih tumbuh dan mengakar di masyarakat. 

Oleh karena itu, beliau berdakwah di Buttu Da’ala untuk menumpas segala tindakan 

penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakatnya. Beliau berdakwah di wilayah ini 

sekitar lima tahun lamanya dan juga mempersunting gadis di daerah tersebut atas 

usulan gurunya. Beliau menikah dengan Rugaiyyah pada tahun 1896.141  

Setelah dari Laliko, perkembangan syiar Imam Lapeo kemudian dilanjutkan di 

Lapeo,142 daerah yang tidak jauh dari tempat awal beliau mengembangkan Islam. Sama 

halnya Buttu Da’ala (Laliko), masyarakat Lapeo pada saat itu telah memeluk agama 

Islam, akan tetapi secara umum masih minimnya pelaksanaan syariat. Mereka 

                                                             
140Aisyah Thahir, Riwayat Hidup K. Al. H. Muhammad Thahir Imam Lapeo  Polmas Mandar/ 

Kadi Tappalang (Tidak Dipublikasikan), h.2.     

141Zuhriah, Imam Lapeo: Wali dari Mandar Sulawesi Barat, h. 36.  

142Kawasan ini tempo dulu dalamkekuasaan Mara’dia Titie (pra sejarah sebelum pemerintahan 

Todilaling,Imanyambungi Arajang Balanipa I). Pasca terbunuhnya Mara’dia tersebutdi Tomadia, 

kuburannya di Passairang, dinyatakan oleh penduduk Nene Pakkanne Ate, kerajaan tersebt bubar. 

Pernah Arajang Balanipa berhasrat mengangkat IBASO (Pallaliko) sebagai Mara’dia laliko, tapi 

masyarakat sudah ada 2 kubu calon yaitu TODILALIKO (keturunan Mara’dia Titie) dan TOLALIKO 

(keturunan lain) sehingga batal. Kini mencakup sebagian desa Laliko, desa Lapeo, desa Kenje dan desa 

Suruang. Pada zaman Belanda, dibawah Pa’bicara Kenje dimana Mara’dia Tomadio waktu itu Daenna 

Ipetti mengklaim bahwa tanah datar ini sampai ke Passauang Lesang itu wilayah Tomadio dengan dasar 

bahwa hanya 3 kerajaan kecil di Balanipa yang mempunyai tanah datar (Tellumpanua: Tomadio, Mapilli 

dan Nepo) dan Orang Babatoa di pinggir sungai/laut berbahasa lain/tidak terlalu sama dengan bahasa 

Mandar, dialog Tomadio. Syarifuddin Muhsin, Perjalanan Hidup Imam Lapeo dan Pembangunan 

Mesjid Nuruttaubah Lapeo (Lapeo: t.p., 2010), h. 5.      
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beribadah sendiri-sendiri di rumahnya dalam bentuk apapun. Selain itu, kejahatan 

masih merajalela dimana paktek perjudian (pa’botor), meminum khamar (mandundu’ 

ballo), penyabung ayam (pappasisabung manu’), perampokan (parrampok), memberi 

persembahan kepada Dewata (massarigang) dan penyembahan yang dilakukan 

masyarakat terhadap benda-benda yang dianggap keramat, seperti batu, sungai, keris, 

pohon dan lain-lainnya. Meskipun diantara mereka ada yang telah menunaikan ibadah 

haji, namun yang kurang disini adalah pendidikan islamiyah dan pembiasaan 

melaksanakan syariat Islam.143  

Mengamati keterbelakangan masyarakat akan pemahaman dan pengamalan 

agama Islam di Lapeo, Imam Lapeo melancarkan gerakan dakwah keduanya di wilayah 

ini. Disaat itu muncul sekelompok masyarakat yang menginginkan adanya seorang 

pemimpin dalam keagamaan. Seorang tokoh masyarakat bernama H. Toa Pua Patah, 

memohon kepada Imam Lapeo untuk membantu meredakan krisis dan memperbaiki 

keadaan masyarakat. Ajakan dan permohonan tersebut diterima oleh beliau setelah H. 

Toa Pua Patah datang sebanyak tiga kali memintanya. Mereka pun membuat ikrar 

assitalliang144 antara H. Toa Pua Patah dengan Imam Lapeo sebagai seorang ayah dan 

anak.145  

                                                             
143Syarifuddin Muhsin, Perjalanan Hidup Imam Lapeo dan Pembangunan Mesjid Nuruttaubah 

Lapeo (Lapeo: t.p., 2010), h. 19.  

144Suatu ikatan kekeluargaan dalam masyarakat Mandar, walau bukan keluarga sedarah tapi 

dengan assitalliang berarti mempunyai ikatan saudara (keluarga) atau saudara seperguruan. 

145Zuhriah, Imam Lapeo : Wali dari Mandar Sulawesi Barat, h. 38.   
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Awal mula kedatangan Imam Lapeo sebagai pemimpin agama di Lapeo tidak 

memperoleh sambutan yang baik dari penduduk setempat. Hal itu diungkap oleh 

Muhsin146 dalam tulisannya, bahwa: 

 Menurut H. Pattola, sebelumnya telah ada pendahulu yang ingin mensyiarkan 

dakwah Islam di daerah ini. Beliau bernama guru Kollang, tetapi kedatangan 

beliau mendapat rintangan karena masyarakat menolak kehadirannya, hingga 

akhirnya guru tersebut dibunuh. Ekspedisi berikutnya dipimpin oleh Habib 

Syekh Alwi Jamalullail bin Sahel, kelahiran Lasem (Jawa Tengah Kab. 

Rembang). Habib Syekh Alwi beserta rombongannya terdiri H. Muhammad 

Nuh berangkat dari Pambusuang menuju kawasan Lapeo untuk mengajarkan 

agama Islam. Rencana Habib Syekh Alwi mengangkat H. Muhammad Nuh 

sebagai imam disana. Namun setibanya di Laliko, rombongan mereka 

ditembaki atau diberondong senapan oleh anak bangsawan, Daenna Ikaring. 

Kebetulan, Imam Lapeo yang pada saat itu telah berada di Laliko melihat 

gurunya berjalan tergesa-gesa dan menceritakan apa yang dialaminya. Lalu 

Imam Lapeo tampil menghadapi mereka seraya berkata, “Anda telah berbuat 

buruk dan pengecut, menembaki Tuan Habib Sayyid yang tak bersenjata, ada 

baiknya diantara kalian satu orang melawan saya satu persatu, baru dikatakan 

sebagai lelaki sejati. Satu persatu diantara mereka maju menghadapi Imam 

Lapeo dengan menusuk sebanyak tujuh kali, namun tombak tersebut tidak 

mampu melukai tubuh beliu. Tiba giliran Imam Lapeo untuk menusuk mereka, 

tetapi hal itu tidak dilakukan oleh beliau, melainkan beliau menampakkan rasa 

kasih sayangnya dan tidak berusaha melukai bahkan membunuhnya. Melihat 

belas kasihan itu, para pemberontak tersebut menyatakan tunduk, patuh dan 

menjadi pengikut setianya. Melihat kejadian itu, Habib Alwi menyarankan 

Imam Lapeo untuk membina dan mengasuh masyarakat ini, mengeluarkan 

mereka dari jurang kebodohan atau kejahiliyaan, keterbelakangan dan 

mengamalkan syariat sesuai dengan ajaran Islam.   

 

Melihat keberhasilan Imam Lapeo dalam melumpuhkan sekelompok 

pemberontak tersebut, Gurunya Syekh Alwi Jamalullail yang pada awalnya ingin 

berdakwah di Lapeo kemudian meminta Imam Lapeo menggantikannya. Dengan 

                                                             
146Syarifuddin Muhsin, Perjalanan Hidup Imam Lapeo dan Pembangunan Mesjid Nuruttaubah 

Lapeo, h. 19. Lihat juga. Zuhriah, Imam Lapeo : Wali dari Mandar Sulawesi Barat, h. 38.   
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alasan bahwa dalam diri Imam Lapeo  terdapat jiwa pemimpin disertai keluasan ilmu 

yang dimilikinya, yang tentunya akan memudahkan beliau dalam berdakwah. Selain 

itu, wilayah ini juga banyak sanak family beliau dari pihak ibunya. 

Dari uraian di atas menyatakan bahwa dalam melaksanakan dakwah Islam, 

Imam Lapeo mendapat rintangan dari masyarakat. Sebagaimana kisah Rasulullah 

Muhammad saw., yang mengalami hambatan dalam menegakkan agama Allah, bahkan 

rintangan yang dihadapi Nabi Muhammad jauh lebih berat. Beliau tidak hanya 

memperoleh tantangan dari pihak luar, tapi tidak sedikit dari keluarga Nabi 

Muhammad yang ikut menggangu dakwah Nabi. Kisah-kisah dakwah Nabi 

Muhammad inilah yang menjadi alat untuk menguatkan hati dan mental para ulama 

berjuang menegakkan syiar Islam. Dari sini pula beliau belajar mendakwahkan agama 

Islam dengan tekun dan ulet. 

Langkah pertama yang dilakukan Imam Lapeo dalam mengembangkan syiar 

Islam adalah membangun masjid. Secara fungsional, masjid dibangun selain sebagai 

tempat peribadatan, juga merupakan sarana pendidikan dan pembinaan umat. Imam 

Lapeo mendirikan masjid yang mulanya berupa langgar dan telah mengalami beberapa 

kali renovasi yang hingga saat ini masjid tersebut dikenal dengan nama Masjid Nurut 

Taubah yang dulunya bernama Masjid Jami’.147 Dari pendirian masjid itulah, 

masyarakat sering menyebut Imam Lapeo sebagai Imam Lapeo , karena beliaulah yang 

                                                             
147Zuhriah, Imam Lapeo : Wali dari Mandar Sulawesi Barat, h. 45. Lihat juga, Syarifuddin 

Muhsin, Perjalanan Hidup Imam Lapeo dan Pembangunan Mesjid Nuruttaubah Lapeo, h. 26. 

Muhammad Yusuf Naim dan Mohammad Natsir Sitonda, Ajaran Imam Lapeo  (Makassar:Pustaka 

Refleksi,2018), h. 34. 
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pertama kali mendirikan masjid di daerah Lapeo dan sekaligus menjadi Imam pertama 

di masjid yang didirikannya itu. 

Selain mendirikan masjid, Imam Lapeo juga mendirikan menara dengan 

disertai ilham dari Allah SWT dan kemudian beliau juga membentuk lembaga 

pendidikan berupa pesantren yang dikenal dengan nama Pesantren Addiniyah Al-

Islamiyah Ahlussunnah wal Jamaah.  

Seperti Pambusuang tanah kelahiran Imam Lapeo, Lapeo sebagai tempat 

berpijak dakwahnya juga berkembang menjadi pusat pendidikan dan pengajaran agama 

Islam. Banyaknya santri yang datang belajar, dididik dan dibina langsung oleh beliau 

agar kiranya setelah memperoleh ilmu yang mapan kemudian santri-santri tersebut 

dikirim kembali ke kampungnya untuk mengembangkan Islam disana. Sehingga tak 

heran bila murid-muridnya tersebar di daerah pelosok-pelosok demi menyebarkan 

Islam, bahkan hingga ke Mamuju.148 

Setelah berkembangnya lembaga pendidikan itu, kiprah dakwah Imam Lapeo 

tidak hanya sebatas di Lapeo saja, beliau juga mensyiarkan agama Islam ke Mamuju. 

Mamuju pada waktu itu dikenal sebagai daerah yang masih sangat minim pelaksanaan 

syariat Islam, sambil membendung infiltrasi Kristenisasi yang dilancarkan oleh 

pemerintah kolonial Belanda. 

Bimbingan yang diberikan berupa shalat lima waktu, mengerjakan jenazah, 

hukum, keluarga, jual beli, iman dan tauhid, mendirikan masjid, hidup bertetangga, 

                                                             
148Zuhriah, Imam Lapeo : Wali dari Mandar Sulawesi Barat, h. 45-46  
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mu’amalah, hukum-hukum zakat, sedekah, dan lain-lain. Melihat bimbingan yang 

dilakukan oleh Imam Lapeo di Mamuju, maka Mara’dia Tappalang mengusulkan 

kepada beliau untuk menjabat sebagai Qhadi Tappalang149 dan tetap merangkap 

menjadi Imam Lapeo .150 

Dahulu, Tappalang merupakan sebuah kerajaan dan termasuk dalam 

konfederasi kerajaan-kerajaan yang ada di pesisir Mandar yang lazim dikenal dengan 

sebutan Pitu Ba’bana Binanga sesuai dengan hasil Mukhtamar Tammajarra.151 Setelah 

terjadinya perubahan struktur pemerintahan, Tappalang hingga kini termasuk dalam 

salah satu wilayah kecamatan  di Kabupaten Mamuju. 

                                                             
149Qhadi atau Khadi adalah seorang hakim yang membuat keputusan berdasarkan syariat Islam. 

Ketika agama Islam masuk dan diterima oleh masyarakat Mandar, pada umumnya di kerajaan maka 

bentuk dan struktur pemerintahan mengalami perubahan sesuai dengan Allewuan Ada’ maka dibentuk 

suatu lembaga baru dengan tupoksi pelayanan keagamaan,  lembaga ini disebut sebagai lembaga syara’ 

(Parewa Sara’) dibawah pimpinan seorang khadi atau kali. Pejabat qhadi ini dibawah koordinasi 

langsung Mara’dia dan diangkat langsung oleh raja. Qhadi disebut juga sebagai Mara’dia Sara.  Dalam 

lontara Mandar (pappasang anna kalindaqdaq) disebutkan bahwa: ‘’Kali bali pakkana Arayang, ia 

manang maqurus sininna sara agamae” (Khadi atau kali merupakan mitra kerja strategis arajang yang 

khusus mengelola semua hal yang berkaitan dengan masalah syariat agama). Kementerian Agama RI, 

Sejarah Islam di Mandar (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2010), h. 83. 

150Syarifuddin Muhsin, Perjalanan Hidup Imam Lapeo dan Pembangunan Mesjid Nuruttaubah 

Lapeo, h. 29. Lihat juga. Zuhriah, Imam Lapeo : Wali dari Mandar Sulawesi Barat, h. 45-47. 

151Mukhtamar Tammajarra merupakan suatu perjanjian yang mendasari terbentuknya 

persekutuan Pitu Ba’bana Binanga (Kerajaan Balanipa, Kerajaan Sendana, Kerajaan Banggae, Kerajaan 

Pamboang, Kerajaan Tappalang, Kerajaan Mamuju dan Kerajaan Binuang), diadakan dalam rangka 

menjalin hubungan kerja sama antar kerajaan, baik dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman 

bersama di Mandar maupun dalam meningkatkan kesejahteraan bersama diantara kerajaan-kerajaan 

pesisir pantai Mandar. Selain itu, perjanjian ini juga mengandung nilai persatuan dan kesatuan  atau 

integrasi serta toleransi dan persaudaraan. Itulah sebabnya sejumlah perjanjian antarkerajaan dikenang 

oleh masyarakat sebagai konvensi dalam menata kehidupan bersama dan hubungan antar kerajaan 

Mandar yang memandang kerajaan lain sebagai bagian yang terpisahkan dari keberadaanya. Hasil dari 

perjanjian ini menjelaskan tentang terbentuknya Pitu Babana Binanga yang mana persekutuan ini 

menempatkan Balanipa sebagai ketua dengan status ayah (suami) dan Sendana sebagai wakil ketua 

dengan status ibu (istri), serta yang lainnya sebagai anggota dengan status anak dari persekutuan tersebut.  
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Imam Lapeo dalam memperkuat syiar Islam di Mamuju, atas usulan 

rekan/muridnya beliau mempersunting Hamidah (peranakan India), namun kehidupan 

bahtera rumah tangganya tidak berlangsung lama dikarenakan Hamidah tidak memiliki 

keturunan. Selama Imam Lapeo menjabat sebagai Qhadi Tappalang, beliau tidak serta 

merta menetap di wilayah tersebut melainkan Imam Lapeo pulang-pergi dari Lapeo ke 

Mamuju. Setelah berada di Mamuju, beliau juga tidak luput membangun masjid 

sebagai sarana ibadah dan pengajaran agama Islam.152 

Syiar Islam yang dilakukan Imam Lapeo juga merambah ke wilayah Sulawesi 

Tengah, Palu.153 Mengenai kedatangan beliau ke Palu, menurut Haliadi Sadi dan 

                                                             
152Zuhriah, Imam Lapeo : Wali dari Mandar Sulawesi Barat, h. 45-47.  

153Palu merupakan ibukota Sulawesi Tengah yang mana masyarakatnya mayoritas menganut 

agama Islam berdasarkan data kependudukan sekitar 75% ialah penduduk muslim. Agama Islam masuk 

ke Palu dalam tiga tahapan, yakni tahapan mitologi, ideologi dan tahapan ilmu pengetahuan. Para 

penyebar agama Islam diperkirakan memasuki Sulawesi Tengah melalui daerah-daerah tetangganya, 

yaitu Bone, Wajo dan Mandar. Agama Islam di Sulawesi Tengah dibawa oleh seorang ulama yang 

bernama Datuk Karamah atau Abdullah Raqiy pada sekitar tahun 1650 termasuk Pue Bulangisi dan Pue 

Imbatu dengan mengenalkan agama Islam secara mitologis. Kemudian, agama Islam dikembangkan oleh 

orang-orang Sulawesi Selatan termasuk La Iboerahima Putra mahkota Raja Wartabone dari Gorontalo 

pada tahun 1842 termasuk juga Pue Lasadindi dengan mengembangkan agama Islam secara ideologis. 

Selanjutnya, agama Islam dikembangkan sebagai ilmu pengetahuan oleh Sayid Idrus Aljufri dari 

Hadramaut, Kiayi Haji Muhammad Tahir atau Imam Lapeo  dari Mandar, Hamka dari Minangkabau 

yang dilanjutkan oleh Rusdi Toana dari Palu Sulawesi Tengah, dan Ambo Dalle dari Barru Sulawesi 

Selatan. Sayid Idrus Aljufri dari Hadramaut memperkenalkan agama Islam sebagai Ilmu Pengetahuan 

pada Perguruan Alkhairat pada tahun 1930 menyusul Muhammadiyah dan Darul Dakwah wal Irsyad 

(DDI) di Palu. Mengenai kedatangan Islam di Palu pertama kali dibawa oleh Abdullah Raqie gelar Dato 

Karama. Kedatangan Dato Karama disambut baik oleh masyarakat Lembah Palu (Kota Palu) bahkan 

kedatangannya disambut oleh Raja Pue Njidi, Raja Palu yang pertama kali memeluk agama Islam. Beliau 

disebut Dato Karama karena memiliki kesaktian yang amat hebat (keramat dan sakti) dibuktikan pada 

saat ketika ombak tinggi setinggi pohon kelapa terjadi di daerah Palu dan ketika itu beliau melemparkan 

sorbannya hingga ombak tersebut berbalik arah ke desa Tambu. Keberadaan Dato Karamah atau 

Abdullah Raqiy telah membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat Palu, 

khusunya menyangkut kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Sulawesi Tengah. Dimana, masyarakat 

bersedia memeluk agama Islam yang dibawa oleh Dato Karama. Peristiwa tersebut diyakini masyarakat 

Kaili sebagai kejadian keramat, sehingga Abdullah Raqi diberi gelar “Dato Karama”. Ismail Syawal, 

“Syekh Abdullah Raqi: Orang Minangkabau Penyebar Islam di Palu pada Abad XVII”, Jurnal Penelitian 

Budaya 5, no. 2 (November 2019): h. 190. Lihat juga Nurdin dan Harsul Maddini, Sejarah Dato Karama 
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Syamsuri dalam tulisannya, bahwa orang-orang Mandar yang datang berdakwah ke 

Palu adalah murid-murid Imam Lapeo. Beliau diketahui mendirikan pesantren 

Addiniyah Al-Islamiyah Ahlussunnah wal Jamaah di Lapeo dan dikabarkan 

mempunyai banyak murid yang belajar dan dibina langsung olehnya. Meskipun tidak 

diketahui secara pasti berapa jumlah murid dan siapa saja yang menjadi muridnya pada 

waktu itu. Murid-murid tersebut kemudian menyebar ke pelosok-pelosok daerah 

Mandar dengan mendirikan sekolah-sekolah. Murid-murid Imam Lapeo juga 

dikabarkan melakukan dakwah ke berbagai wilayah Sulawesi lainnya, seperti Toli-

Toli, Parigi, termasuk Palu.154 

Imam Lapeo meskipun beliau secara tidak langsung mensyiarkan Islam di Palu, 

namun atas arahan dan bimbingan dari beliau, murid-murid tersebut berkelana 

mendakwahkan Islam. Imam Lapeo telah membekali dalam diri setiap muridnya ajaran 

Islam yang nantinya akan diimplementasikan di lingkungan masyarakat. Oleh karena 

itu, masih terlihat peran aktif Imam Lapeo menyebarkan dakwah islamiyah.  

2. Strategi Dakwah Imam Lapeo  

Melihat begitu banyak permasalahan keagamaan yang terjadi di masyarakat, 

Imam Lapeo sebagai tokoh penyiar dan pengembang agama Islam tentu merasa harus 

melakukan gerakan dakwah untuk meluruskan perbuatan menyimpang yang dilakukan 

                                                             
(Abdullah Raqi) Pembawa Islam dari Minangkabau ke Sulawesi Tengah (Palu, IAIN Palu Press, 2018), 

h. 44. 

154Haliadi Sadi dan Syamsuri, Sejarah Islam di Lembah Palu (Yogyakarta:Q. Media, 2016),h. 

301. 
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oleh masyarakat. Mengubah kebiasaan masyarakat Mandar yang bertentangan dengan 

akidah Islam tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi dibutuhkan 

suatu pengorbanan dan proses perjuangan yang panjang. Masyarakat Mandar dikenal 

dengan perangai yang keras, tegas, dan kasar. Belum lagi adanya perlawanan dari 

bangsawan setempat yang bernama Daenna Ikaring terhadap dakwah K.H Muhammad 

Thahir. Oleh karena itu, setidaknya dibutuhkan strategi dalam membuka pintu dakwah 

Imam Lapeo . 

Strategi dapat diartikan sebagai siasat, taktik perang. Kemudian dirangkai 

dengan kata, dimana dakwah pada satu sisi berarti mencegah kemungkaran. 

Kemungkaran inilah yang harus dipengarangi dengan cara dan metode dakwah. Jadi 

pengertian perang disini bukan perang fisik seperti yang banyak diketahui orang, akan 

tetapi perang dalam arti perang melawan semua kemungkaran dengan segala bentuk 

dan jenisnya, khususnya dalam memerangi segala yang tidak sesuai dengan akidah, 

syariah, dan tasawuf atau yang menyimpang dari ajaran Islam. Oleh karenya akan 

dilakukan pembaharuan dalam syiar Islam. Menurut Zuhriah155 setidaknya ada tiga 

pendekatan yang digunakan Imam Lapeo dalam menjalankan dakwahnya, yaitu 

melalui pendekatan sosial, pendekatan psikologi dan pendekatan budaya. 

Dalam mendakwahkan ajaran Islam, Imam Lapeo memperhatikan situasi dan 

kondisi sosial yang sedang terjadi dalam masyarakat. Beliau senantiasa melebur dalam 

kegiatan-kegiatan masyarakat dan menyelesaikan persoalan di masyarakat, misalnya 

                                                             
155Zuhriah, Imam Lapeo : Wali dari Mandar Sulawesi Barat, h. 36.   
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membantu membayar hutang, bergotong royong dan bersilahturahmi. Pendekatan 

sosial seperti ini membuat Imam Lapeo dengan mudah berinteraksi dan bersosialisasi 

dengan masyarakat setempat, sehingga pada akhirnya memunculkan ketertarikan dan 

simpati dari masyarakat untuk mengikuti Imam Lapeo .  

Imam Lapeo memberikan pengajaran kepada masyarakat selaku objek sasaran 

dakwah tidak sekaligus, melainkan secara bertahap dan sistematis. Secara psikologis, 

ia juga mengajarkan pengetahuan agama sesuai dengan tingkat kemampuan akal dan 

kejiwaan seseorang. Hal ini dapat dilihat dari pengalaman Hasanuddin dalam Muslimin 

sebagaimana yang dikutip Zuhriah,156 bahwa sewaktu ia pertama kali memeluk ajaran 

Islam, ia tidak mendapati ajaran-ajaran Islam yang diajarkan oleh Imam Lapeo sulit 

untuk dilaksanakan. Ini memperlihatkan bahwa beliau berusaha untuk menyesuaikan 

ajaran Islam dengan tingkat kemampuan seseorang secara bertahap hingga seiring 

berjalannya waktu orang tersebut dapat memahami Islam secara keseluruhan. 

Selain itu, beliau juga senantiasa merangkul masyarakat Lapeo yang gemar 

melakukan sabung ayam (mappasialla manu) yang telah menjadi kebiasaan 

masyarakat pada waktu itu. Ia secara tidak langsung melarang menyabung ayam tetapi 

ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Imam Lapeo  bahkan terkadang menentukan 

waktu dan tempat sabung ayam, yaitu di sesudah sholat Ashar di samping masjid. 

Dalam sabung ayam tersebut, ayam beliau selalu menang, sehingga ayam yang kalah 

                                                             
156Zuhriah, Imam Lapeo : Wali dari Mandar Sulawesi Barat, h. 41.    
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diberikan kepada beliau lalu disembelih untuk di makan bersama-sama. Hal ini 

dilakukan untuk mencegah kebiasaan sabung ayam masyarakat setempat dari dalam. 

Imam Lapeo juga menggunakan pendekatan budaya melalui kesenian. 

Kesenian pada awalnya digunakan untuk menyembah kepada makhluk gaib  kemudian 

berubah menjadi hiburan untuk raja. Dalam masyarakat Mandar terdapat banyak 

kesenian, salah satunya Sayyang Pattu’du, yakni suatu kesenian atau upacara yang 

menggunakan kuda yang dapat “menari” dan hanya boleh ditunggangi oleh para 

bangsawan. Imam Lapeo menjadikan Saeyyang Pattuqduq sebagai kesenian yang 

dimainkan oleh anak-anak yang telah khatam Quran. Selain itu, kalindaqdaq sebagai 

sastra lisan masyarakat Mandar berupa puisi dan pantun yang digunakan sebagai media 

syiar Islam yang didalamnya memuat ajaran tauhid. 

Dari ketiga pendekatan di atas,  ada juga pendekatan yang digunakan Imam 

Lapeo dalam menunjang keberhasilan dakwah beliau. Adapun pendekatan-pendekatan 

itu adalah  

a. Pendekatan Tasawuf. 

Dalam islamisasi di Indonesia, pendekatan tasawuf merupakan salah satu 

pendekatan yang efektif digunakan para penyiar Islam. Hal itu disebabkan karena 

melihat kondisi masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh paham Hindu Budha. 

Misalnya dalam agama Budha diajarkan bahwa untuk mencapai alam nirwana atau 

kesempurnaan, manusia terhindar dari berbagai macam pengaruh duniawi. Hal inilah 

sejalan dengan inti ajaran tarekat yang juga mengajarkan bahwa untuk mencapai 

hakikat kesempurnaan hidup adalah dengan jalan menjauhkan diri dari hal-hal 
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keduniaan dan pengaruhnya. Oleh karena itu, tradisi dan kebiasaan masyarakat yang 

sudah berakar kadang dijadikan bahan pembanding dengan ajaran Islam agar apa yang 

mereka sampaikan dapat diterima dan dipahami.  

Menurut Snouck Hurgronje bahwa sejarah penyebaran Islam seringkali 

dikaitkan dengan cerita-cerita yang luar biasa dari para penyebarnya.157 Sebagaimana 

Imam Lapeo mengembangkan Islam di Mandar menggunakan pendekatan tasawuf, 

menimbang masyarakat saat itu menyukai kehidupan kerohanian dimana masyarakat 

sangat percaya kekuatan sihir atau doti. Dengan kehidupan sufistik ala tarekat 

Syaziliyah yang dipraktikkan dan diajarkan beliau sangat menarik simpatik 

masyarakat, bukan saja dari kalangan muslim, tetapi juga kalangan yang masih 

menganut kepercayaan animisme tertarik berguru padanya. Hal ini terjadi karena Imam 

Lapeo adalah ulama-sufi yang dianugerahi karamah oleh Allah. 158 

b. Pendekatan Pendidikan 

Pendidikan merupakan fondasi strategis dalam kemajuan Islam di Indonesia. 

Islamisasi melalui jalur pendidikan dengan dibentuknya lembaga pendidikan berupa 

pesantren yang dilaksanakan oleh para guru, kyai atau para ulama.159 Sebagaimana 

yang dilakukan oleh para penyiar Islam sebelumnya, Imam Lapeo  juga menjadikan 

                                                             
157Abdul Hadi, dkk., Searah dan Kebudayaan Islam Indonesia vol. III (Jakarta: Direktorat 

Searah dan nilai Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), h. 89. 

158Mukhlish Latif, Sakralitas Imam Lapeo : Perilaku dan Simbol Sakral Masyarakat Mandar, 

h. 119. 

159Intan Permatasari dan Hudaidah, “Proses Islamisasi dan Penyebaran Islam di Nusantara” 

Jurnal Humanitas 8, no. 1 (Desember, 2021): h. 6.  
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pendidikan sebagai pendekatan dalam menyebarkan dakwah Islam. Melalui pendidikan 

ini, Imam Lapeo mendatangi rumah-rumah penduduk, atau masjid-masjid di pelosok 

kampung untuk berdakwah, mengadakan pengajian di masjid Nurut-Taubah Lapeo. 

Selain itu, beliau juga mendirikan pesantren sebagai wadah transfer ilmu antara guru 

dan muridnya. Pesantren itu dikenal dengan nama Pesantren Addiniyah Al-Islamiyah 

Ahlussunnah wal Jamaah.160  

c. Pendekatan Perkawinan 

Pernikahan merupakan salah satu pendekatan dakwah yang paling besar 

peranannya dan dianggap paling efektif bagi keberhasilan islamisasi. Karena 

perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin, tempat mencari kedamaian antara dua 

individu melalui pembentukan keluarga dan masyarakat yang Islami. Dengan 

perkawinan ini terjalin tali kekerabatan yang lebih besar antara dua keluarga, baik 

suami maupun istri.161 Jauh sebelumnya, pendekatan ini telah dipraktekkan Rasulullah 

saw, istri-istri yang Rasulullah kawini pada hakikatnya mengandung motivasi dakwah 

Islamiyah. 

Imam Lapeo diketahui semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan 

sebanyak enam kali. Istri-istri beliau dikenal berasal dari keluarga atau tokoh 

masyarakat. Melalui pendekatan ini memudahkan jalan Imam Lapeo dalam upaya 

                                                             
160Mukhlish Latif, Sakralitas Imam Lapeo : Perilaku dan Simbol Sakral Masyarakat Mandar, 

h. 119-120.  

161Abrari Syauqi, Sejarah Peradaban Islam (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), h.212.  
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mengembangkan agama Islam di masyarakat lewat orang-orang yang berpengaruh di 

daerahnya.162 

d. Pendekatan Politik 

Politik merupakan metode penyebaran Islam dengan kekuasaan beralihnya 

agama penguasa menjadi muslim sangat memberikan pengaruh dari berbagai aspek 

termasuk struktur pemerintahan. Setelah Islam masuk dan diterima di kerajaan, maka 

dibentuklah lembaga syara’ yang mengurusi persoalan keagamaan selayaknya Menteri 

Agama yang biasa disebut Qadhi atau kali. Sebagaimana pandangan Hiroko 

Horikoshi163 bahwa kyai tidak hanya sekedar berperan sebagai makelar budaya (culture 

brooker) melainkan kyai juga ikut andil dalam dunia perpolitikan seperti menduduki 

posisi tertentu di pemerintahan. Seperti halnya dengan Imam Lapeo selain dikenal 

sebagai ulama yang memegang otoritas keagamaan, di sisi lain beliau juga merupakan 

elit politik yang merangkap menjadi seorang Qadhi di Kerajaan Tappalang, Mamuju.  

Dengan keterlibatan Imam Lapeo di rana politik sebagai Qadhi, beliau dengan 

mudahnya melebarkan sayap dakwah islamiyahnya ke berbagai daerah di Mamuju 

                                                             
162Muhammad Yusuf Naim dan Mohammad Natsir Sitonda, Ajaran Imam Lapeo  (Makassar: 

Pustaka Refleksi,2018), h. 24-25.     

163Tuntutan pada kiai untuk memberi perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat 

menandakan bahwa kiai sebagai pemilik “otoritas”keagamaan pasca khulafau al-rasyidin. Kiai sebagai 

pemegang ororitas keagamaan di masyarakat memiliki peran strategis. sisi kiai sebagai elit politik 

mentaati ulil al-amri, disisi lain, kiai sebagai elit agama memiliki kewajiban menegakkan nilai agama 

dengan cara al-amr bi al-ma’ruf wa al-nahi ‘ani al-munkar. Sebagai elit agama kiai adalah interpreter 

ajaran agama dan sekaligus referensi bagi seluruh umat. Peran ini ibarat dua sisi mata uang yang tidak 

dapat dipisahkan, kiai sebagai elit sosial yang menjadi panutan dan sekaligus pelindung masyarakat. 
Dengan keterlibatan kyai  dalam ranapolitik telah meruntuhkan mitos bahwa kyai sesalu berada 

dipinggiran kekuasaan dan tidak berkuasa. Lihat. Horikoshi, A Traditonal Lader in a Time of Change, 

terj. Umar Basalim, Kyai dan Perubahan Sosial (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan 

Masyarakat, 1977), h. 237.     
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serta tidak mengherankan bila banyak ditemukan jejak beliau berupa peninggalan 

masjid yang disinyalir sebagai masjid yang dibangun oleh Imam Lapeo .164  

e. Pendekatan Budaya 

Seni dan budaya juga bisa menjadi saluran Islamisasi yang efektif. Ajaran Islam 

dipadukan dalam rangkaian budaya yang berkembang di masyarakat. Sama halnya 

dengan Imam Lapeo yang memadukan atau mengakulturasikan ajaran Islam dengan 

budaya lokal di Mandar seperti kesenian saeyyang pattuqduq dan kalindaqdaq.  

Saeyyang pattuqduq merupakan kuda yang dapat menari dan hanya ditunggangi 

oleh orang-orang yang mempunyai kelebihan seperti prajurit atau pahlawan yang 

kembali dari perang, pejabat-pejabat kerajaan, dan putra-putri raja. Namun, Imam 

Lapeo merubah konsep saeyyang pattuqduq untuk ditunggangi anak-anak yang telah 

tamat mengaji Al-Quran dengan diarak keliling kampung. Arak-arakan juga juga 

disertai kelompok parrabana (orang yang memainkan rebana sekaligus berkalindadaq 

atau berpantun seperti orang Sumatera Barat). Kalindaqdaq ini berbahasa Mandar yang 

isinya mengajak orang untuk berbuat kebaikan (beribadah).165    

Mengurai peta dakwah Imam Lapeo dalam mensyiarkan agama Islam hingga 

ke pelosok daerah Sulawesi tidaklah mudah dan tentunya dibutuhkan strategi dalam 

menunjang keberhasilan dakwahnya. Melalui beberapa pendekatan di atas baik itu 

                                                             
164Zuhriah, Zuhriah, Imam Lapeo : Wali dari Mandar Sulawesi Barat, h. 47. Lihat juga. 

Syarifuddin Muhsin, Perjalanan Hidup Imam Lapeo dan Pembangunan Mesjid Nuruttaubah Lapeo, h. 

71.      

165Agung Dewantara, Saeyyang Pattuqduq: Perayaan Khataman Al-Qur’an di Polewali 

Mandar (Makassar: Unhas Press, 2021), h. 6.    
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pendekatan tasawuf, pendidikan, pernikahan, politik serta budaya. Menurut Imam 

Lapeo bahwa strategi tersebut dinilai sangat efektif mengingat bahwa modus operandi 

ini juga digunakan oleh para penganjur Islam di seluruh Nusantara.  

Model-model dakwah yang dilakukan oleh ulama-ulama dalam proses 

Islamisasi di wilayah Mandar, antara lain berupa dakwah (dari rumah ke rumah, 

upacara-upacara adat, dan dakwah yang dilakukan di mesjid-mesjid). Kemudian 

dengan perkembangan selanjutnya dalam bentuk pendidikan. Dakwah yang dimaksud 

di sini, adalah dakwah dalam pengertian luas. Karena pada dasarnya yang dilakukan 

baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang didasarkan pada nilai-

nilai Islam, merupakan bagian dari dakwah itu sendiri. 

3. Ajaran Imam Lapeo  

Salah satu strategi pengembangan dakwah Islam yang dikembangkan Imam 

Lapeo adalah melalui jalur sufisme atau tasawuf. Sebagai seorang sufi, Imam Lapeo 

menekankan pada penanaman keyakinan kepada murid dan pengikutnya. Strategi 

dakwah melalui ajaran tasawuf kemudian oleh masyarakat menyebutnya sebagai 

tarekat.166 

Tarekat berasal dari bahasa Arab, thariqah yang berarti jalan, perjalanan hidup, 

metode, mazhab ataupun cara yang ditempuh oleh sufi yang berpangkal pada jalan 

                                                             
166Muhammad Yusuf Naim dan Mohammad Natsir Sitonda, Ajaran Imam Lapeo , h. 50  
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utama (syari’at).167 Menurut Harun Nasution mengatakan bahwa tarekat adalah jalan 

yang harus ditempuh oleh oleh seorang salik (calon sufi) dalam tujuannya untuk berada 

sedekat mungkin dengan Allah saw.168 Sebagaimana juga yang dituturkan oleh Mircea 

Aliade yang dikutip oleh Ajid Thohir bahwa tarekat digunakan dalam dunia tasawuf 

sebagai jalan yang harus ditempuh oleh sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah swt., 

atau metodologi psikologis-moral dalam bimbingan seseorang untuk mengenali 

tuhannya.169 

Sebagai seorang sufi, Imam Lapeo mengembangkan sebuah tarekat sebagai 

jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun terdapat beberapa versi mengenai 

tarekat tersebut, ada yang menyatakan beliau menganut beberapa tarekat,170 yaitu 

                                                             
167Amir Maliki Abitolkha, Melacak Tarekat-tarekat Muktabar di Nusantara (Bandung: 

Goresan Pena, 2016), h. 1.  

168Harun Nasution, Islam Ditinjau dari berbagai aspeknya (Jakarta: UI Press 1986), h. 89. Lihat 

juga dalam Harun Nasution, Falsafah dan Mistisisme dalam Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 

95.       

169Ajid Thohir, Gerakan Politik Kaum Tarekat: telaah Historis Gerakan Antikolonialisme 

Tarekat Qadariyah-Naqsabandiyah di Pulau Jawa (Bandung: Pustaka Hidaya, 2002), h. 48.     

170Menurut Zuhriah bahwa Imam Lapeo tidak memberi kejelasan atas ajaran tarekat yang 

dimiliki beliau, tapi menurutnya Imam Lapeo mempelajari semua ajaran tarekat (yang mempunyai guru). 

Selain itu, beliau juga diketahui memiliki tarekat sendiri. Berdasarkan variatifnya pandangan tentang 

tarekat yang dianut oleh Imam Lapeo sebagaimana dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa sang 

Imam sangat kaya dengan pengetahuan tarekat dan semakin membuktikan kematangan Imam Lapeo 

dalam dunia tarekat. Bisa juga dipahami bahwa kayanya Imam Lapeo dalam berbagai ilmu tarekat, 

menyebabkan beliau melahirkan suatu tarekat secara mandiri yang disebut tarekat sirr atau sering disebut 

oleh masyarakat Mandar “Pakena Annangguru Imam Lapeo”. Dengan demikian, kesimpulan dari tulisan 

ini bahwa Imam Lapeo telah melakukan perjalan dalam menuntut berbagai macam ilmu agama termasuk 

ilmu tarekat, namun berdasarkan referensi yang terekam, maka tarekat Syaziliyah merupakan tarekat 

yang diyakini lebih kuat yang anut oleh Imam Lapeo dengan melihat bentuk amalan zikir dan wirid yang 

praktekkan serta prinsip Imam Lapeo yang diadopsi dari pendiri tarekat Syaziliah yaitu Abu Hasan al-

Syazili yang mengatakan bahwa “Ilmu itu di dalam hati tidak dalam bentuk tulisan”. Kemudian Imam 

Lapeo melahirkan tarekat secara individu yang disebut tarekat sirr atau sering disebut oleh murid-

muridnya “Pekena Annangguru Imam Lapeo”. Hal ini bisa terjadi karena sang Imam memiliki 

kemampuan dan kapasitas keilmuan dalam mengolah potensi spiritual secara individu dalam menempuh 

perjalan menuju Allah, sehingga beliau mendapat gelar “to Salama” atau Wali dari Mandar. Zuhriah, 
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tarekat sirr171, Naqsabandiyah172, Khalwatiyah173, Syadziliyah174. Dari beberapa 

tarekat tersebut, menurut Mukhlish Latif bahwa Imam Lapeo lebih cenderung 

mengarah pada tarekat syaziliyah. Hal itu disebabkan karena Imam Lapeo mampu 

mengadopsi dan memanfaatkan ajaran tarekat syaziliyah yang beliau peroleh dari 

rihlah intelektualnya di  negara Istambul, Turki.175 

                                                             
Imam Lapeo: Wali dari Mandar Sulawesi Barat, h. 103-105. Lihat juga. Ruslan Abidin, “Peran Murid 

Dalam Mengembangkan Ajaran K. H. Muhammad Thahir (Imam Lapeo) di Kec. Campalagiang Kab. 

Polewali Mandar”, Skripsi (Makassar: Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, 

2018), h. 14.   

171Tarekat Sirr (rahasia) yang dianut oleh Imam Lapeo tidak diketahui secara pasti (sangat 

rahasia) sampai gurunya saja tidak diketahui. Beliau sendiri yang menjadi mursyidnya (guru tarekat).   

172Tarekat Naqsabandiyah dinisbatkan kepada pendirinya Bahauddin Naqsabandi wafat tahun 

1389. Tarekat ini diperoleh Imam Lapeo ketika beliau menuntut ilmu di Pulau Salemo dan di Padang. 

Keterkaitan tarekat Naqsabandi dengan Imam Lapeo dapat dilihat selama beliau melakukan perjalanan 

menuntut ilmu agama dan memperoleh berbagai macam pengetahuan. Melalui berbagai guru di beberapa 

tempat. Penyebaran tarekat Naqsabandiyah diwilayah Mandar berada disekitar pesisir pantai terutama 

di Desa Tonyamang, Kec. Binuang. Zuhriah, Imam Lapeo : Wali dari Mandar Sulawesi Barat, h. 103. 

Lihat juga. Musafir Pababari, K. H Muhammad Shaleh dan Tarekat Qadiriyah (Makassar: UIN Alauddin 

Press, 2009), h.17.      

173Tarekat Khalwatiyah dinisbatkan dengan pendirinya yang bernama Abu Barakat Ayyub bin 

Ahmad al-Khalwatiyah al-Qurasyi al-Dimasyqi. Kebanyakan pengikutnya berada di Desa 

Wonomulyo. Tarekat ini diyakini oleh masyarakat dianut Imam Lapeo dikarenakan beliau pernah 

memberi ajaran tarekat khalwatiyah kepada murid-muridnya. Selain itu, mayoritas ulama Sulawesi 

Selatan da Barat menganut faham Ahlussunnah wal Jama’ah. 

174Tarekat Syaziliyah merupakan tarekat yang dianut oleh Imam Lapeo. Tarekat Syadziliyah 

ini dinisbatkan kepada pendirinya yang bernama Abu Hasan al-Syazili, bernama lengkap Ali bin 

Abdullah bin Abd al-Jabbar Abu al-Hasan seorang sufi yang berasal dari Afrika utara, yang lahir tahun 

573 H/ 11196 M dan wafat pada tahun 656 H/ 1258 M. Selanjutnya nama tarekat ini kemudian 

dinisbahkan kepada laqab (Nama julukan) pendirinya tersebut. Secara silesilah genealogis Abu Hasan 

al-Syazili mempunyai hubungan dengan garis keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dengan Fatimah 

al-Zahra. Al-Syazili sendiri pernah menysusn silsilah nasabnya sebagai berikut: Ali bin Abdullah bin 

Abd Jabbar bin usuf bin Ward Batthal bin Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Muhammad bin Hasan 

bin Ali bin Abi Thalib. Pengikutnya banyak terdapat di Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian. Tarekat 

ini diperoleh Imam Lapeo ketika beliau menuntut ilmu ke Istambul.  

175Melalui Imam Lapeo, tarekat syaziliyah beresonansi dan ikut memperkaya serta 

memperindah wajah keislaman di Mandar. Walaupun pada umumnya masyarakat Mandar tidak 

mengetahui bahwa Imam Lapeo  berpijak pada tarekat syaziliyah. Sehingga dikalangan murid-muridnya 

beranggapan bahwa itu bukan ajaran tarekat syaziliyah, melainkan pakena Imam Lapeo . Mukhlish Latif, 

Sakralitas Imam Lapeo : Perilaku dan Simbol Sakral Masyarakat Mandar, h. 146.  



99 

 

 

 

Tarekat Syaziliyah diapresiasi oleh kalangan umat Islam di Mandar lewat 

kontribusi historis Imam Lapeo. Secara langsung beliau menerima ijazah dari guru-

guru tarekat Syaziliyah di Istambul Turki. Ajaran syaziliyah di Mandar khususnya di 

Lapeo dan sekitarnya tampak masih sangat kuat pengaruhnya. 

Pengkhidmatan Imam Lapeo pada tarekat syaziliyah dapat dilihat pada 

pandangan hidup dan ajaran tasawufnya yang paralel dengan sikap dan pandangan 

tasawuf Al-Syazili.176 Selain itu, ajaran dan amalan yang dikembangkan Imam Lapeo 

signifikan dengan ajaran tarekat Syaziliyah dengan pengaktualan zikir, wirid dan 

hizb177 di masyarakat Mandar yang kontennya berupa permohonan keselamatan dunia 

maupun di akhirat. 

Signifikansi zikir ajaran tarekat Syaziliyah yang diamalkan Imam Lapeo 

dimulai dengan istighfar sebanyak 100 kali disusul dengan pembacaan shalawat 

sebanyak 100 kali, membaca kalimat syahadat sebanyak 100 kali, membaca lafadz 

                                                             
176Adapun pemikiran sufistik Syaziliyah yang menjadi paradigma Imam Lapeo dalam 

kehidupannya yaitu: 1) Tidak menganjurkan kepada murid-muridnya untuk meninggalkan aktivitas 

duniawi. 2) Mewajibkan agar memperkuat ibadah syariat. Karena Al-Syazili termasuk salah satu tokoh 

sufi yang searah dengan Al-Gazali yang berpatokan dengan al-Qur’an dan Sunnah serta memadukan 

antara amalan syariat dan tasawuf. 3) Zuhud tidak seharusnya menjauhi dunia, akan tetapi jangan 

berlebihan terhadap dunia. Janganlah karena dunia engkau lupa pada Tuhan. 4) Baik Al-Syazili maupun 

Imam Lapeo sama-sama tidak menuliskan ajaran tasawufnya karena mereka berpegang pada prinsip 

bahwa ilmu itu ada di hati tidak dalam tulisan (al-ilmu fii al-sudur la fii al-sutur). 5) Sama-sama ikut 

berjuang melawan penjajah. Ketika Al-Syazili mengetahui tanah airnya diserang oleh tentara Prancis 

yang dibawa pimpinan Louis IX dalam rangkaian perang Salib, maka dia segera pergi ke Al-Mansyurah 

untuk bergabung dengan para ulama al-Azhar, bersama mereka berjuang, menggerakkan masyarakat 

untuk ikut berjihad. Hal itu memiliki korelasi dengan yang dilakukan dengan Imam Lapeo ketika beliau 

ikut bergabung dalam kelompok KRIS Muda Mandar. Imam Lapeo memotivasi murid-muridnya untuk 

bersama-sama ikut bergabung melawan penjajah. Sri Mulyati, Mengenal dan Memahami Tarekat-

Tarekat Mukhtabarah di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005), h. 57. 

177Siti Fauziyah, “Tarekat Pinggiran: Kajian Sejarah dan Ajaran Tarekat Syaziliyah AL-

Mas’udiyah”, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), h. 47.  
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jalalah (Allahu) sebanyak-banyaknya, hingga merasakan karamah. Zikir ini diamalkan 

setiap hari pada waktu shubuh dan petang hari. 

Dalam hubungannya dengan doa keselamatan di dunia, K. H.Muhammad Tahir 

menjadikan hadis Nabi Muhammad sebagai amalan yang diyakini mustajab/ mujarrab, 

yang berbunyi:  

Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wa la quwwata illa billah, (Dengan 

Nama Allah, aku berserah diri kepada Allah, tiada daya dan tiada pula kekuatan, 

melainkan atas izin Allah. Kemudian dilanjutkan dengan wirid berikutnya: 

Allahumma inni a’udzu bika an dhilla aw adzilla aw udzlima aw ajhala yujhala 

‘alaiyya, (Ya Alah, sesungguhnya aku memohon perlindungan-Mu agar aku 

tidak terperangkap dalam kesesatan, ataupun disesatkan, menghina dan 

dihinakan, menganiaya dan dianiaya dan membodohi atau dibodohi)   

 

Doa-doa itu merupakan doa pelindung diri Imam Lapeo dalam menempuh 

pergulatan hidup sehari-hari. Dalam kondisi yang amat berat, K. H. Menggunakan doa-

doa Nabi untuk keluar dari persoalan. Doa-doa itu tidak hanya diucapkan dalam 

menghadapi masalah keduniaan langsung, melainkan juga biasa menjadi wirid dan doa 

beliau ketika melaksanakan ibadah seperti shalat. Doa untuk keluar dari kesulitan yang 

biasa Imam Lapeo amalkan dengan khusyu, seperti doa Nabi Yusuf, yakni:  

La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-dhalimin (Tiada Tuhan kecuali 

Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku tergolong orang-orang yang 

dzalim).  

 

Doa itu diyakini oleh Imam Lapeo sebagai doa agar dilepaskan dari bahaya, 

kesusahan atau penyakit apabila dijadikan wirid sebanyak 40 kali sesudah sholat. 

Demikian pula doa “hasbunallah wa ni’mat al-wakil ni’mat al-maula wa al-ni’mat 
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nashir”. (Cukuplah Allah yang jadi penolong dan penolong terbaik adalah Allah). Doa 

atau wirid ini selalu diamalkan Imam Lapeo, khususnya pada 10 Muharram setelah 

usai shalat dhuhur. Wirid ini biasanya dibaca berulang-ulang hingga mencapai 70 kali. 

Dengan keyakinan bahwa apabila doa atau wirid dibaca dengan khusyu’ dan penuh 

tawadhu, maka akan menghindarkan manusia dari bahaya dan musibah. 

Selain itu amalan dari tarekat Syaziliyah berupa zikir pengagungan dan pujian 

kepada Allah swt juga diimplementasikan Imam Lapeo , berupa lafadz tasbih, tahmid, 

tahlil dan takbir, yang kemudian dilanjutkan dengan sholawat kepada Rasulullah 

sebanyak 10 kali dengan penuh kekhusyuan dan kemudian dilanjutkan membaca178  

 

 لااله الله وحده لاشريك له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شي قدير

Imam Lapeo juga mewariskan ilmu-ilmu keselamatan lainnya, misalnya; ilmu 

perlindugan dari mata orang-orang yang berniat jahat, yang populer di Mandar dengan 

pa’issangang supattang. Ilmu yang digunakan ketika berperang, dan pangga’garna 

Baginda Ali (ilmu gertakan Ali). Menurut Yusuf Naim, bahwa pa’issangan supattang 

(ilmu menghilang), bisanya diawali dengan bacaan iyanae doanae supattang, 

kemudian diakhiri dengan doa penutup berbun yi: “…narekko naelorangngi Puang 

Allah Taala, Kunfayakun”. Sedangkan ilmu yang biasanya digunakan di medan perang 

                                                             
178Zikir di atas, yang kerapkali diamalkan Imam Lapeo ,ditekankan pada dua kata kunci, yakni 

Allah yang dimaknai sebagai pengakuan atas kemahakuasaan Allah swt.,  
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dikenal dengan ilmu “Ka paya Anshar”, diantara yang selalu dibaca adalah:”Alepuka 

rilalan lino, ku alefu ri mannannungeng ri assoe”.179 

Adapun ilmu (pa’issangang) yang populer di kalangan masyarakat Mandar 

sebagai pangga’garna Baginda Ali, yang diakui sebagai bagian dari ilmu yang 

ditransfer Imam Lapeo  kepada murid-muridnya, diklasifikasikan ke dalam dua bentu; 

pertama, pangga’gar yang biasa melahirkan ekses yang sangat fatal, karena dapat 

mengakibatkan kematian lawan; kedua, pangga’gar yang hanya berdampak ketakutan 

di pihak lawan, namun jenis kedua ini tidak mutlak objek dan sasarannya lawan yang 

ofensif. Ilmu ini memuat beberapa surat dalam Al-Qur’an, termasuk surat al-Kautsar.  

Wirid dalam ilmu pangga’gar tersebut diucapkan dengan disertai keyakinan 

dengan permohonan akan pertolongan dan perlindungan Allah swt dengan penekanan 

pada bacaan “Innasyani… ah….”. Intinya konon terdapat di dalam penggalan ayat ini, 

yang diorientasikan pada lawan dengan konsistensi bersandar pada keagungan Allah 

(narekko naelorangi Puang Allah Taala). 

Dalam proses ritual tersebut, Imam Lapeo senantiasa mengingatkan kepada 

murid-murid dan pengikutnya, bahwa apapun yang diinginkan manusia dapat 

dikabulkan oleh Allah swt., apabila tahapan-tahapan pembersihan diri dimulai dari 

Takhalli, Tahalli dan Tajalli dilalui dengan baik. Akhir dari semua itu adalah 

                                                             
179Sikap dalam ilmu ini disimbolkan dalam posisi meyakini sepenuhnya bahwa posisi seseorang 

berada pada pusat dengan keyakinan bahwa:”(diyakini) Allah berada pada posisi atas, Abu Bakar di 

depan, Umar pada sisi kirinya, Ali di sisi kanan dan Usman dibagian belakang”. Lazimnya, Imam Lapeo  

menurut doa-doa tersebut dengan mengucapkan: “Narekko naelorangngi Puang Allah Taala kun 

fayakun”. Semua doa dan baca (ilmu) Imam Lapeo , selalu diakhiri dengan kata “Kunfayakun”. 

Muhammad Yusuf Naim dan Mohammad Natsir Sitonda, Ajaran Imam Lapeo , h. 69. 
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“Pendekatan diri kepada Allah swt, dengan kunci bertobat pada “La Ilahaillaallahu” 

(tidak ada Tuhan selain Allah swt). 

Bahkan dalam kesulitan keuangan, Imam Lapeo juga mempunyai doa (Pakena). 

Tata caranya dilakukan dengan memakai pakaian yang terbaik yang dimiliki, kemudian 

membaca Asmaul Husna. Diantaranya Ya Wahab dan Ya Razak. Imam Lapeo 

mengungkapkan hal itu dengan ucapan “Nigi-nigi bacai Ya  Razak- Ya Razak”, “tidak 

akan ditangguhkan rezekinya”. 

Doa-doa “Pakena” Imam Lapeo seperti diatas kemudian dikenal murid dan 

pengikutnya sebagai tarekat Syaziliyah, karena sebagian besar ilmu itu diterima di 

negeri Syaziliyah dan sudah teruji keampuhannya pada orang-orang Syaziliyah yang 

ikut berperang pada masa itu.  

Perkembangan ajaran Imam Lapeo tidak lepas dari peran murid-muridnya. 

Imam Lapeo dikenal memiliki banyak murid yang tersebar diberbagai daerah. Murid-

murid Imam Lapeo bila ditinjau dari segi kualitasnya, hanya beberapa diantara mereka 

yang benar-benar belajar pada tingkat spiritual. Menurut Zuhriah, murid-murid Imam 

Lapeo yang secara gamblang menerima dan mengamalkan ajaran Imam Lapeo yakni 

K. H. Najamuddin Tahir, K. H. Muhsin Tahir, K. H. Abdul Muttalib dan Hj. St. Aisyah 

Tahir. Mereka adalah anak dari Imam Lapeo yang mewarisi ajaran sang ayah dan 

kemudian disusul oleh cucu/cicit beliau, salah satunya Ahmad Multazam (pendiri 

Ponpes Attahiriyah, Mamuju).180  

                                                             
180Imam Lapeo memiliki banyak murid yang tersebar diberbagai daerah, dikarenakan setiap 

daerah yang dikunjungi Imam Lapeo sebagai objek dakwahnya. Yang kemudian masyarakat menerima 
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4. Imam Lapeo dan Karamahnya. 

Dunia mistis memang cukup lekat pada masyarakat bahkan sebelum islamisasi 

di Indonesia, karena masyarakat dulu menganut kepercayaan animisme dan dinamisme 

(percaya terhadap roh leluhur dan benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib, 

sehingga benda tersebut dikultuskan dan dikeramatkan). Setelah Islam datang melalui  

jalur sufistik yang moderat, yakni tidak mengabaikan aspek syariat Islam dengan 

melakukan proses akulturasi atau penyesuaian antara ajaran tasawuf dengan kearifan-

kearifan lokal.181 

Mistisisme yang berkembang pasca Islam adalah mistis dalam pengertian yang 

positif, bukan takhayyul ataupun khurafat. Demikian pula, kelekatan masyarakat 

dengan nilai mistik tidak berarti menafikan hal-hal yang rasional. Sebab antara 

keduanya tercipta sebuah perpaduan yang cukup unik. Dalam arti, pemikiran rasional 

di masyarakat tidak membuat nuansa-nuansa sufisme menjadi hilang begitu saja.182  

                                                             
ajaran tersebut dengan gamblang menyatakan diri bahwa ia adalah murid Imam Lapeo. Namun hal itu 

tidak menjadi persoalan, dikarenakan murid yang telah menerima ajaran Imam Lapeo juga melakukan 

syiar Islam di beberapa daerah di Mandar. Meskipun, saat ini murid yang berguru langsung dengan Imam 

Lapeo secara menyeluruh telah wafat. Namun pijakan atas usaha dalam mengembangkan ajaran Imam 

Lapeo hingga kini masih terasa. Hj. St. Aisyah sebagai pelanjut ajaran Imam Lapeo dalam 

mengembangkan ajaran syariat. St. Aisyah merupakan anak perempuan Imam Lapeo yang digelari 

sebagai sebagai seorang wali dalam keturunannya. Proses pengembangan yang dilakukan dengan 

mendirikan panti asuhan yang dikenal dengan panti asuhan nahdiyat dan memberikan ajaran-ajaran 

syariat sesuai dengan pengetahuan yang diperolehnya dari Imam Lapeo. Ia melanjutkan ajaran syariat 

dan tasawuf yang didapatkan dari ayahnya. Ia juga bergerak lintas daerah dalam berdakwah. Ruslan 

Abidin, “Peran Murid dalam Mengembangkan Ajaran K. H. Muhammad Thahir (Imam Lapeo) di Kec. 

Campalagiang Kab. Polewali Mandar”, Skripsi, h. 57.    

181Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo (Jakarta: Pustaka Iiman, 2017), h. 412.  

182Samsul Munir Amin, Karamah Para Kiai (Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2008), h. 23.  
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Sebenarnya, karamah tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. 

Dalam ilmu pengetahuan modern juga dikenal istilah “pychokinesys”, yaitu perilaku 

luar biasa dan irrasional yang dimiliki oleh orang-orang tertentu. Kedekatan dengan 

cahaya Ilahi dan kedekatan emosional dengan Allah menjadikan seorang hamba begitu 

dekat kepada-Nya. Jika Allah sudah sedemikian dekat, maka pantulan cahaya Ilahi pun 

akan mengenai siapa saja yang senantiasa ber-taqarrub kepada-Nya. Hari-hari yang 

dipenuhi ibadah, zuhud, dan taqarrub menjadikan perilaku Imam Lapeo sering kali 

bernuansa rabbani. Dari situ, tidak jarang lahir peristiwa yang disebut “Khawariqul 

‘adat183 atau Karamah”.  

Karamah (atau karomah, keramat yang biasa diartikan sebagai kemuliaan, 

kehormatan) dalam kajian tasawuf dimaknai sebagai keadaan atau peristiwa luar biasa 

atau ajaib di luar pengalaman dan nalar manusia biasa, yang diberikan Allah SWT 

kepada para wali-Nya. Ini berarti bahwa hanya orang-orang tertentu yang memiliki 

                                                             
183Biasanya, peristiwa khawariqul ‘adat yang terjadi pada para kekasih Allah atau para wali 

sulit terdeteksi. Hal ini, setidaknya dipicu oleh dua sebab. Pertama, mereka sendiri, sesuai dengan ajaran 

agama, selalu menyembunyikan peristiwa khawariqul ‘adat tersebut. Kedua, biasanya yang 

mengabarkan adanya kemampuan supranatural para wali adalah murid-muridnya, lama sesudah para 

wali itu meninggal. Murid-murid wali ini biasanya menuliskan perilaku termasuk di dalamnya, karamah 

guru mereka dalam bentuk buku, seperti manaqib Syaikh Abdul Kadir al-Jailani. Sayangnya, buku-buku 

seperti ini seringkali memicu kontroversi. Disatu sisi, orang yang tidak setuju menganggap peristiwa 

ajaib dalam buku tersebut tidak masuk akal. Sementara di sisi lain, para pengikut wali itu sendiri 

memuja-muja karamah tersebut sebagai suatu hal yang benar-benar terjadi. Peristiwa khawariqul ‘adat 

mempunyai sifat-sifat yaitu 1) Tidak tunduk pada dimensi ruang dan waktu, 2) Tidak tunduk pada hukum 

kebendaan artinya tidak tunduk pada hukum fisika, biologi, ekonomi, sosiologi dan lain-lain, 3) Tidak 

tunduk pada hukum kausalitas. Karamah yang dimiliki seseorang memang tidak mustahil adanya dan 

sebagaimana telah dikemukakan di muka, peristiwa khawariqul ‘adat bisa saja terjadi pada setiap orang, 

jika memang dikehendaki Allah. Apalagi jika peristiwa tersebut terjadi pada diri ulama yang tidak 

diragukan lagi amal syari’atnya dan memiliki kedekatan dengan Dzat Pencipta Alam. Ace Partadiredja, 

Al-Qur’an Mukjizat Karomat Maunat dan Hukum Evolusi Spiritual (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima 

Yasa, 1997), h. 95.    
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kedudukan mulia dan posisi istimewa di hadapan Allah-lah yang akan memperoleh 

karamah.184  

Dalam penelitian ini, karamah yang dimaksudkan adalah keistimewaan atau 

keajaiban menyangkut kejadian-kejadian unik yang sangat kuat nilai sakralitasnya, 

yang terjadi atau dialami Imam Lapeo dan disaksikan oleh orang-orang, para murid 

dan masyarakat pendukungnya. Kejadian-kejadian istimewa itu kemudian menjadi 

memori kolektif yang seringkali termanifestasi dalam bentuk oral history. 

Bagi masyarakat Mandar, Imam Lapeo diyakini sebagai wali Allah (ولي الله ( 

karena memiliki karamah. Karamah menjadi salah satu tanda kewalian seseorang 

sebagaimana mukjizat menjadi tanda kenabian. Para wali dianugerahi karamah yang 

dimaknai Abu Bakar Aceh sebagai kemuliaan atau keistimewaan karena ketinggian 

budinya, sebagai suatu kejadian luar biasa diluar jangkauan akal manusia.185 

Emha Ainun Najib, seorang tokoh agamawan, penyair dan budayawan yang 

lebih akrab disapa Cak Nun, pernah menyatakan dalam tulisannya bahwa, “Imam 

Lapeo , almarhum adalah seorang kiai dusun yang amat sederhana. Dalam konstelasi 

walayah, dia terkategorikan sebagai seorang Wali Qudrah yang berbeda dengan Wali 

                                                             
184Pengertian karamah juga disamaartikan dengan keramat, yang bermakna sesuatu yang 

memiliki kemampuan luar biasa. Sesuatu yang dianggap keramat dapat berupa manusia, benda atau 

tempat-tempat tertentu yang memiliki keistimewaan. Pada umumnya, sesuatu yang keramat yg sering 

kali dihubungkan dengan hal gaib, padahal makna karamah tidaklah dimaksudkan demikian melainkan 

karamah adalah anugrah Allah SWT yang diberikan kepada para wali atau kekasihnya yang tentunya 

mendatangkan manfaat bagi manusia. Yanuar Arifin, Karamah Para Wali Allah: Mereguk Hikmah dari 

Para Kekasih Allah (Yogyakarta: Diva Press, 2017), h. 5-6.   

185Aboebakar Atjeh, Pengantar Ilmu Tarekat: Uraian Tentang Mistik (Jakarta: FA. Tawai, 

1966), h. 88.     
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Iradah186 yang memperoleh karamah kewaliannya melalui fi’il atau laku atau upaya 

atau rekayasa. Walayah Imam Lapeo secara sosiologis-empirik terlah berinteraksi dan 

bersenyawa sedemikian rupa dengan kepercayaan dan rasa syukur umatnya atas 

manfaat hidup sang Imam”.187 Jadi menurut Cak Nun, Imam Lapeo  adalah seorang 

Wali Qudrah  yang mendapat hak khusus oleh Allah SWT untuk menjadi wali. 

Dalam sejarah hidup Imam Lapeo diwarnai cerita-cerita magis dan 

kekeramatannya sebagai waliyullah di masyarakat. Cerita tersebut diyakini sebagai 

kisah nyata bukan fiksi, dan benar-benar terjadi di masyarakat. Kekeramatan beliau 

tidak hanya dirasakan semasa hidupnya, melainkan juga setelah beliau meninggal. 

Sebagaimana pendapat Nicholson bahwa seseorang yang berada pada dimensi spiritual 

(majdzub) akan mencapai derajat kewalian, termasuk keanehan-keanehan dan 

keajaiban yang bukan saja tampak sesudah meninggal, tetapi juga selama kehidupan 

mereka.188 

Kisah kekeramatan Imam Lapeo sangatlah beragam yang pada dasarnya 

mengacu pada satu persepsi atau pandangan bahwa beliau adalah seorang 

                                                             
186Wali Qudrah adalah kewalian yang diperoleh seseorang atas kehendak khusus dari Allah, 

hak prerogatif Allah kepada hamba-hamba-Nya. Sedangkan Wali Iradah adalah kewalian yang dicapai 

seseorang dari hasil usahanya.  Zuhriah, Imam Lapeo : Wali dari Mandar Sulawesi Barat, h. 65.  

187Emha Ainun Najib, Surat Kepada Kanjeng Nabi (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), h. 

220.  

188Reynold A. Nicholson, Mistik dalam Islam dalam Mukhlish Latif, Sakralitas Imam Lapeo : 

Perilaku dan Simbol Sakral Masyarakat Mandar, h. 88. 
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waliyullah.189 Hal yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Mandar, bahkan 

tidak ada satupun yang meragukan eksistensi Imam Lapeo sebagai ulama besar.  

Ketika penulis menelaah data dari beberapa sumber yang ada, nyaris setiap 

informasi dan data yang terkumpul terselip selingan karamah tentang Imam Lapeo . 

Saking banyaknya, sehingga data yang terkumpul sebenarnya bisa menjadi term 

tersendiri dalam buku ini. Akan tetapi, penulis rasa seyoganya memilih beberapa 

karamah yang ceritanya bersambung dari beberapa sumber, sehingga eksistensinya 

tidak diragukan.    

Adapun kisah-kisah karamah sebagai tanda kewalian Imam Lapeo sebagai 

berikut: 

a. Keluarbiasaan Imam Lapeo Sewaktu Kecil 

 Keluarbiasaan Imam Lapeo telah nampak sewaktu beliau masih kecil. Menurut 

cerita Hj. St. Rahmah (saudari Imam Lapeo) dalam tulisan Muhsin sebagaimana yang 

dikutip oleh Zuhriah bahwa ketika berumur lima atau enam tahun, Junaihin Namli kecil 

(nama awalnya) pernah hilang di laut. Pada saat itu, Junaihin dibawa oleh ayahnya, 

                                                             
189Kewalian Imam Lapeo tampak dari adanya gelar-gelar yang dinisbatkan masyarakat kepada 

beliau, yakni pertama To salama  artinya orang yang selamat dan mampu menyelamatkan orang. Kedua, 

To mabarakka, artinya orang yag memiliki keberkahan dan dapatpula memberkahi, yang mana Imam 

Lapeo dianggap memberkahiorang melalui doanya kepada Allah swt. Ketiga, To makarra, artinya orang 

yang keramat atau ada juga biasanya menyebutnya dikarenakan banyaknya kisah-kisah kekeramatan. 

Kisah tersebut biasanya diakhiri dengan berkata “Makarra tongang andiyang mala diapa” (benar-benar 

keraamat, tidak ada tandingannya. Keempat, To lambi, artinya orang yang telah sampai ke Tuhan, 

maksudnya orang yang sampai ke Tuhan dan dapat menolong menyampaikan maksudnya dan membantu 

menuju Tuhan karena beliau sudah makrifat. Kelima,  To Rape Lao di Puang (Allah Ta’ala) artinya 

seseorang yang dekat dengan Tuhan seakan-akan tidak ada hijab. Keenam, To panrita., maksudnya 

Imam Lapeo disebut sebagai orang yang cerdas dan meadi tempat bertanya masyarakat dalam  memita 

solusi yang berhubungan dengan jabatan beliau sebagai imam masjid dan kadi Tapppalang. Zuhriah, 

Imam Lapeo : Wali dari Mandar Sulawesi Barat, h. 77-84.       
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Muhammad melaut di perairan Teluk Mandar untuk memancing (mangoli). Di Malam 

hari terdengar sesuatu jatuh ke laut, ayahnya mengira Junaihin yang jatuh. Sang ayah 

senantiasa mencari dan memanggil namanya, namun tidak ada respon. Dengan 

perasaan sedih, ayahnya berlayar tanpa tujuan sambil terus memanggil nama Junaihin 

hingga pada akhirnya terdengar suara berkata, “Pua Dinida’e” (Ayah, saya disini). 

Kegembiraan sang ayah tak terbendung segera menghampiri anak laki-laki satu-

satunya dan membawanya ke perahu lalu berlayar pulang. Ada pendapat yang 

mengatakan bahwa saat Imam Lapeo jatuh ke laut, beliau membersihkan diri. Seperti 

kisah Nabi Muhammad saw pada peristiwa pembelahan dada, dengan maksud 

mengeluarkan sifat kesetanan dalam diri Nabi.190 

 Menurut Muhsanah Tahir, putri Imam Lapeo menyatakan bahwa suatu 

kebiasaan orang keturunan Mara’dia Baro-Baro, apabila anak laki-laki beranjak 

dewasa akan dipakaikan celana di lokasi Mara’dia Baro-Baro. Ada legenda, bila 

seseorang butuh piring, gelas atau keperluan penjamuan lain mereka mendatangi lokasi 

tersebut dan secara tiba-tiba muncul apa-apa yang diperlukan dan sesuai dengan 

jumlahnya. Sewaktu Junaihin Namli remaja, dibawalh keluarganya ke lokasi itu untuk 

dipakaikan celana sebagaimaan kebiasaan keluarga, tiba-tiba berjatuhan kepingan-

kepingan uang yang dapat dibelanjakan kala itu dan yang paling banyak dijatuhi adalah 

Junaihin Namli. Uang tersebut dibagi-bagikan kepada warga sekitarnya.191 

                                                             
190Zuhriah, Imam Lapeo : Wali dari Mandar Sulawesi Barat, h. 87.    

191Syarifuddin Muhsin, Perjalanan Hidup Imam Lapeo dan Pembangunan Mesjid Nuruttaubah 

Lapeo, h. 2-3  
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 Cerita karamah (keluarbiasaan) di atas menurut pandangan Zuhriah192 memiliki 

kemiripan dengan kisah Maryam, Ibu Nabi Isa As, yang bagi umat Islam diyakini 

sebagai wanita suci. Ketika Nabi Zakaria As terkejut mendapati kamar Maryam penuh 

dengan buah-buahan. Lalu Maryam berkata ”Makanan itu dari sisi Allah karena Allah 

maha memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya tanpa hisab”.  

b. Menunjukkan pada Kitab yang Tak Ada  

Salah satu keajaiban Imam Lapeo  sebagai ulama yang berintegritas keilmuan 

tinggi adalah ketika seorang ulama Bugis menyampaikan pesan kepada Sayye' Gamma 

(Tuan Sayyid Muhammad Al-Yamani). Ulama tersebut menasihatinya: "Jangan pernah 

mendebat atau menghujjah Imam Lapeo karena dia telah mencapai derajat Waliyullah". 

Suatu hari, Tuan Sayyid berusaha untuk membuktikan kebenaran pesan sang ulama 

hingga terjadilah dialog antara Imam Lapeo dan Tuan Sayyid. Dalam diskusi tersebut, 

Tuan Sayyid tidak setuju dengan pendapat Imam Lapeo dan bertanya “Dari kitab mana 

pendapat ini diambil atau dikutip?”, maka beliau menjawab “anu”. 

Tuan Sayyid segera mencari kitab yang dimaksud dan memberikannya kepada 

Imam Lapeo seraya membuka halaman tersebut dan meminta Tuan Sayyid untuk 

membacanya. Seperti yang dikatakan Imam Lapeo, Tuan Sayyid benar-benar membaca 

halaman kitab yang diperlihatkan kepadanya. Pada akhirnya, Imam Lapeo 

                                                             
192Zuhriah, Imam Lapeo : Wali dari Mandar Sulawesi Barat, h. 89.     
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memenangkan dialog tersebut. Selang beberapa hari, Tuan Sayyid membuka kembali 

kitab tersebut, namun entah mengapa ia tidak menemukan lembaran itu.193  

c. Karamahnya Tak Sebatas di Tanah Air (To’dang) 

Kisah ajaib Imam Lapeo tidak hanya terjadi di Tanah Air (to’dang),  bahkan 

ketika beliau menuntut ilmu di Makkah. Dikisahkan oleh Muhsanah Tahir dalam 

tulisan Zuhriah, bahwa pada saat itu Madinah tidak dapat diziarahi dikarenakan adanya 

perkelahian antar kabilah. Ketika terjadi konflik di Madinah, Imam Lapeo ikut 

berperang, namun tombak yang digunakannya malah mengarah ke tubuhnya bukan ke 

arah lawannya. Maksud Imam Lapeo menggunakan tombak dengan cara terbalik 

adalah beliau berani mati menghadapi lawannya. Ada juga persepsi lain bahwa beliau 

tidak menginginkan adanya pertumpahan darah dengan membunuh atau menyakiti 

orang lain. Akhirnya pertempuran tersebut berakhir dengan damai.194 

Selain itu dikisahkan juga oleh Daeng Matutu dalam tulisan Mukhlis Latif 

bahwa percikan karamah Imam Lapeo juga terjadi ketika menunaikan ibadah haji.  

Ketika beliau berhaji, tergabung dalam rombongan haji yang terdiri dari Kisa Pua Patta, 

Abdullah Pua Pallau, Dayan, dan Kama Hatijah. Ketika berada di Madinah Imam 

Lapeo tiba-tiba didatangi seseorang yang tidak beliau kenal sebelumnya. Orang 

tersebut langsung menyapa; “Saudara Imam Lapeo , apa masih mengenal saya?” Imam 

Lapeo menjawab; “Maaf, saya belum kenal Anda”. Dengan wajah bersahabat, orang 

                                                             
193Syarifuddin Muhsin, Perjalanan Hidup Imam Lapeo dan Pembangunan Mesjid Nuruttaubah 

Lapeo, h. 71.   

194Zuhriah, Imam Lapeo : Wali dari Mandar Sulawesi Barat, h. 90.     
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itu menjelaskan bahwa dia pernah diberi pertolongan oleh Imam Lapeo pada saat 

hampir dibunuh seseorang. Atas jasa beliau tersebut, ia menawarkan diri untuk 

mengantar mereka langung kepada Rasulullah Saw. Sesampianya di makam Rasulullah 

saw., kemudian orang itu memperkenalkan diri bahwa ia merupakan penjaga makam 

Rasulullah saw.195 

d. Melipat Bumi  

Melipat bumi atau Thayyul Ard adalah kemampuan memangkas atau 

memperpendek jarak yang jauh dan ditempuh dalam waktu yang singkat. Kemampuan 

ini biasanya diberikan oleh Allah kepada para hamba yang dikehendaki-Nya termasuk 

waliyullah. Salah satu waliyullah yang memiliki kemampuan tersebut, yaitu Imam 

Lapeo .  

Sebagaimana dikisahkan bahwa kebiasaan beliau ketika menjelang bulan 

Ramadhan, Imam Lapeo pergi ke Pamboang Majene untuk melihat hilal. Suatu hari 

apa yang disaksikannya itu harus diberitakan kepada masyarakat Lapeo. Jarak antara 

Lapeo ke Pamboang sekitar 37 km dan memakan waktu 3 jam menggunakan bendi. 

Dalam keadaan mendesak, beliau memerintahkan kusirnya untuk memejamkan mata, 

seraya berkata “tutuplah mata dan usirlah kudamu”. Ajaibnya, beberapa detik 

                                                             
195Mukhlish Latif, Sakralitas Imam Lapeo : Perilaku dan Simbol Sakral Masyarakat Mandar, 

h. 99.   
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kemudian, Imam Lapeo telah tiba di Lapeo, dimana pada saat itu bedug masjid 

berbunyi.196 

 Selain itu, keluarbiasaan Imam Lapeo juga terdapat dalam cerita bahwa beliau 

pernah terbang dengan tiga roda (becak). Kisah ini dituturkan oleh Abu Bakar dalam 

tulisan Zuhriah, bahwa ketika Imam Lapeo berangkat dari Lapeo menuju ke Mamuju 

untuk berkhutbah. Jarak yang ditempuhnya amat jauh sekitar 173 km. Beliau berangkat 

bersama Pua’ Eda dari Majene ke Mamuju dengan menggunakan becak dan beberapa 

menit kemudian mereka tiba di Mamuju. Imam Lapeo langsung membawakan khotbah 

dan memimpin shalat jumat disana.197  

e. Menyelamatkan Orang yang Tenggelam 

Suatu ketika Imam Lapeo mengisi pengajian di daerah Lapeo. Tiba-tiba beliau 

menghentikan pengajian. Ia meninggalkan jamaahnya, melangkan menuju halamam 

depan masjid. Beliau menatap ke angkasa seraya melambai-lambaikan tangannya. Tak 

berselang lama beliau kembali masuk dan melanjutkan pengajian. Sebelum memulai 

pengajian, secara spontan salah seorang jamaahnya menanyakan perihal “ritual” di 

halaman masjid tadi. Imam Lapeo menjawab bahwa dia sedang berusaha menolong 

sebuah kapal pinisi yang sedang oleng dan hampir tenggelam di tengah lautan karena 

dihantam lembong tallu (badai topan). Berselang beberapa hari, seseorang yang berasa; 

dari wilayah Bugis datang bertamu ke rumah beliau untuk mengucapkan terima kasih. 

                                                             
196Syarifuddin Muhsin, Perjalanan Hidup Imam Lapeo dan Pembangunan Mesjid Nuruttaubah 

Lapeo, h. 71.    

197Zuhriah, Imam Lapeo : Wali dari Mandar Sulawesi Barat, h. 92.     
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Ia mengaku bahwa beberapa hari yang lalu kapalnya hampir tenggelam dihantam badai 

di Selat Makassar, dan menurut penglihatannya kala itu Imam Lapeolah yang datang 

memberipertolongan. Imam Lapeo konon tiba-tiba muncul berdiri di buritan kapal, 

sambil menahan hempasan badai-topan.198 

f. Namanya Menjadi Mantra 

 Imam Lapeo dikenal memiliki kedekatan dengan masyarakat terutama bagi 

para pelaut. Bagi para pelaut tradisional suku Mandar, kalau tiba-tiba badai datang 

menyerbu dan membuat perahu oleng biasanya mereka seketika merentangkan kedua 

tangannya ke langit sambil memekik: “Imam Lapeo  atau salamaq Imam Lapeo ”. Jika 

telah menyebut nama Imam Lapeo , mereka meyakini akan mendapat keselamatan di 

laut.199 

g.  Ramalan yang Menjadi Kenyataan 

Kesaktian Imam Lapeo juga terekam pada masa penjajahan, beliau dikenal 

sebagai ulama lokal yang dipercaya memiliki karamah, bahkan keluarbiasaan  Imam 

Lapeo termuat dalam salah satu koran Belanda NIEUWE HAARLEMSCHE 

COURANT. Berita ini berisi tentang nubuwat atau ramalan beliau bahwa: 

‘’Imam Lapeo  uit Tjampalagiang is de geestelijk leider en bewaker van de 

lokale bevolking. Hij heeft onmiskenbaar gezag vanwege zijn vroomheid. Zijn 

faam wordt verder erkend vanwege twee profetieën die bewezen zijn. Kort na 

de Japanse invasie, begin 1942. De geallieerden leken machteloos tegen de 

Japanners. Maar Imam Lapeo zei: “Japan zal verslagen worden. De 

                                                             
198Mukhlish Latif, Sakralitas Imam Lapeo : Perilaku dan Simbol Sakral Masyarakat Mandar, 

h. 98. Lihat juga. Syarifuddin Muhsin, Perjalanan Hidup Imam Lapeo dan Pembangunan Mesjid 

Nuruttaubah Lapeo, h. 49.     
199Emha Ainun Najib, Surat Kepada Kanjeng Nabi, h. 197.   
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geallieerde landen (geallieerde strijdkrachten) zullen op een verwoestende en 

onverwachte manier winnen! De Japanse overheersing zal niet langer dan drie 

tot vier jaar duren. Dan komen de Nederlanders terug. Dat is de wil van Allah!” 

Een andere voorspelling is dat als de edelman van Barru, Sulawetang, een zoon 

krijgt, Andi Abdullah Azis in Nederland is om te studeren. Toen de Tweede 

Wereldoorlog uitbrak, ging de communicatie met zijn zoon echter verloren, dus 

Sulawetang maakte zich zorgen en maakte zich zorgen. Deze informatie 

bereikte Muhammad Tahir/ Imam Lapeo  en vroeg Sulawetang om naar Lapeo 

te komen. 'Maak je geen zorgen, Sulalutang. Je zoon is niet dood. Hij is 

springlevend.' „Maar wanneer zie ik hem weer?" vroeg een half overtuigde 

Sulalutang. „Vroeger dan je denkt, zal Andi Abdul Azis over een jaar of drie 

met de rest van de soldaten naar zijn vaderland terugkeren. Geloof me, Allah 

is met ons", antwoordde de oude imam. Eind september 1945 landden 

geallieerde troepen op Sulawesi. Onder deze troepen, bestaande uit 

Nederlandse soldaten, bevond zich een jonge man met een donkere huidskleur. 

Hij was Andi Abdul Azis, zoon van Sulaewatang van Barru.”200   

Artinya: 

Imam Lapeo  dari Campalagiang merupakan pemimpin spiritual dan wali 

penduduk setempat. Ia memiliki otoritas tak terbantahkan karena kesalehannya. 

Ketenarannya semakin dikenal karena dua ramalannya yang terbukti. Tak lama 

setelah invasi Jepang, awal 1942. Sekutu tampak tidak berdaya melawan 

Jepang. Namun Imam Lapeo  mengatakan “Jepang akan dikalahkan. Negeri 

sekutu (pasukan sekutu) akan menang dengan cara yang menghancurkan dan 

tak terduga! Pemerintahan Jepang tidak akan bertahan lebih dari tiga sampai 

empat tahun. Kemudian Belanda akan kembali. Demikianlah kehendak Allah!” 

Ramalan yang lain ketika bangsawan Barru, Sulawetang memiliki seorang 

putra Andi Abdullah Azis berada di Belanda untuk menuntut ilmu. Namun, Saat 

pecah Perang Dunia II komunikasi dengan anaknya putus, sehingga Sulawetang 

risau dan khawatir. Informasi ini sampai ke Muhammad Tahir/ Imam Lapeo  

dan meminta Sulawetang datang ke Lapeo. "Jangan khawatir, Sulewatang. 

Putramu belum mati. Dia masih hidup dan dalam keadaan sehat.” "Tapi kapan 

aku akan bertemu dengannya lagi?" Tanya Sulewatang yang setengah yakin. 

"Lebih cepat dari yang Anda kira, Andi Abdul Azis akan kembali ke negara 

asalnya dalam tiga tahun atau lebih bersama tentara lainnya. Percayalah padaku 

Allah beserta kita," jawab Imam tua. Akhir September 1945, pasukan Sekutu 

mendarat di Sulawesi. Diantara pasukan tersebut terdiri dari tentara Belanda, 

                                                             
200Maandag, “Imam Lapeo ’s profetieen”, NIEUWE HAARLEMSCHE COURANT, 19 

Agustus 1946. http://nha.courant.nu/issue/NHC/1946-08-19/edition/null/page/6?query (Diakses 2 

Januari 2023). 

http://nha.courant.nu/issue/NHC/1946-08-19/edition/null/page/6?query
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adalah seorang pria muda yang berkulit gelap. Dia adalah Andi Abdul Azis, 

putra Sulaewatang dari Barru. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar VI 

Koran Belanda NIEUWE HAARLEMSCHE COURANT, tentang ramalan  

Imam Lapeo . 

  

 Dapat disimpulkan bahwa Imam Lapeo pernah meramalkan bahwa Jepang akan 

mengalami kekalahan dan hanya akan berkuasa di Indonesia selama tiga atau empat 

tahun. Selain itu, ramalan keduanya berkaitan dengan kegelisahan seorang bangsawan 

Barru, Sulawetang terhadap anaknya, Andi Abdul Azis yang berada di Belanda pada 

saat Perang Dunia II. Sulawetang mengira anaknya sudah meninggal dunia. Namun 
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Imam Lapeo menenangkannya dan berkata jika putranya masih hidup dan tidak lama 

lagi Andi Azis akan datang. Kedua ramalan tersebut nyatanya terbukti, yang mana 

Jepang mengakhiri kekuasaannya di Indonesia pada tanggal 14 agustus 1945, Jepang 

menyerah tanpa syarat. Sedangkan kepulangan Andi Abdul Azis di akhir September 

1945, setelah pasukan sekutu mendarat di Sulawesi.  

 Dari berbagai karamah-karamah Imam Lapeo diatas mungkin bagi kalangan 

orientalis menganggapnya sebagai cerita mitos belaka, dikarenakan banyaknya cerita 

yang tidak dapat ditangkap oleh akal manusia. Mitos diartikan oleh masyarakat sebagai 

peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu, meskipun hal itu tidak didukung oleh 

adanya pembuktian kritis. Namun, adanya nubuat atau ramalan yang terpublish dalam 

koran Belanda, maka dapat ditengarai sebagai bukti bahwa sosok Imam Lapeo pada 

masanya dikenal sebagai seorang waliyullah yang memiliki keluarbiasaan yang tidak 

dimiliki orang lain.  

 Berbagai cerita keramat diatas menunjukkan perilaku sosial keagamaan Imam 

Lapeo yang memanifestasikan kekeramatan dan kesakralan dirinya. Cerita-cerita 

tersebut mewujudkan dalam tradisi lisan yang terkontruksi secara social menjadi 

memori kolektif masyarakat. Perlakuan-perlakuan sakral masyarakat terhadap Imam 

Lapeo melalui simbol-simbol yang berkaitan dengan Imam Lapeo yang tidak luput dari 

pandangan sakral. Misalnya makam Imam Lapeo yang banyak dikunjungi masyarakat 
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untuk berziarah. Hal tersebut merupakan refleksi dari keyakinan masyarakat Mandar 

untuk memperoleh berkah dari to salama’ dengan mengunjungi mkamnya. 201  

 Selain itu, para peziarah juga bersilaturahmi kepada keturunan Imam Lapeo di 

boyang kayyang (kediaman Imam Lapeo) untuk menyampaikan hajatnya atau 

maksudnya untuk berziarah ke makam Imam Lapeo. Selanjutnya, keturunan Imam 

Lapeo tersebut mendoakan sesuai dengan keinginan peziarah. Hingga saat ini, perilaku 

penyakralan terhadap Imam Lapeo masih berlangsung bahkan dipercaya masih 

menurunkan karamahnya kepada masyarakat. 

   

B.  Islamisasi Tradisi 

Imam Lapeo merupakan figur seorang ulama, pendakwah Islam yang selama 

hidupnya mengabdikan diri dalam mensyiarkan agama Islam di Tanah Mandar. Jika 

dilihat dari bukti-bukti sejarah yang ada, Imam Lapeo adalah salah seorang ulama yang 

sukses dan berhasil dalam aktivitas syiar Islam di wilayah tersebut. Dengan tumbuh 

suburnya penganut agama Islam yang berada di wilayah Tanah Mandar 

mengindikasikan bahwa dakwah yang dilakukan Imam Lapeo telah berhasil. Walaupun 

pada masa itu masyarakat Mandar telah memeluk agama Islam namun persoalan 

syariatnya yang masih kurang, sehingga dibutuhkan ajaran dan pembinaan keagamaan.  

                                                             
201Terdapat beberapa alasan para peziarah dating ke makam Imam Lapeo, yaitu dengan harapan 

memperoleh keberkahan, keselamatan dan kesuksesan dari hajat yang dilaksanakan. Kemudian, sebagai 

bentuk rasa syukur dari kesuksesan dan keingannya yang tercapai serta masyarakat juga berharap 

memperoleh rezeki yang banya, mudah dan halal. Mukhlish Latif, Sakralitas Imam Lapeo : Perilaku 

dan Simbol Sakral Masyarakat Mandar, h. 217. 
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Keberhasilan para ulama dalam dakwah islamiyahnya dapat dilihat dari 

banyaknya penduduk yang menganut agama Islam. Dakwah Islam berlangsung pada 

masyarakat Tanah Mandar bukan hanya dari aspek ritual keagamannya saja, melainkan 

telah berlangsung pada semua tatanan kehidupan yang ada di masyarakat. Salah satu 

faktor kunci yang mendorong keberhasilan syiar Islam yang dilakukan Imam Lapeo di 

Tanah Mandar adalah penggunaaan pendekatan dalam melakukan islamisasi berbagai 

tradisi, adat istiadat, budaya dan sosial masyarakat yang ada dan berkembang dalam 

kehidupan masyarakat. 

Sebagaimana menurut Clifford Geertz menyatakan bahwa pengaruh signifikan 

kyai terletak pada fungsi makelarnya (culture broker). Geertz beranggapan bahwa kyai 

adalah figur penyaring berbagai budaya atau infiltrasi informasi yang datang dari luar 

ke arah kehidupan kaum santri dengan cara mengambil yang berguna dan membuang 

yang tidak bermanfaat.202  

Relevan dengan teori ini, Imam Lapeo mencoba mengembangkan dakwahnya 

melalui pendekatan tradisi lokal Mandar dengan mengakulturasikannya dengan nilai-

nilai Islam, sehingga memudahkan jalan dakwah beliau serta masyarakat antusias 

menerima ajakan dan ajaran yang dibawa oleh Imam Lapeo. Beberapa tradisi 

bernuansa Islam di Mandar yang disinyalir merupakan hasil dari inisiasi Imam Lapeo 

yaitu tradisi saeyyang patuuqduq dan kalindaqdaq.  

                                                             
202Clifford Geertz, The Javanese Kijai: The Change Role of Cultural Broker dalam Aco 

Musaddad, Annangguru dalam Perubahan Sosial di Mandar (Polewali Mandar: Gerbang Visual, 2018), 

h. 36.  
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1. Saeyyang Pattuqduq  

Saeyyang Pattu’du adalah salah satu tradisi yang membudaya di masyarakat 

Mandar. Saeyyang Pattuqduq berasal dari dua kata saeyyang203 (kuda) dan pattuqduq 

(menari). Secara harfiah diartikan sebagai “kuda yang menari-nari”, yaitu arak-arakan 

kuda yang menggoyang-goyangkan kepala dan kedua kaki depannya, yang mana di 

atas kuda ditunggangi wanita ataupun pria baik satu atau dua.204 

Saeyyang Pattuqduq merupakan tradisi menunggangi kuda yang sedang 

menari, begitulah masyarakat Mandar, Sulawesi Barat menyambut acara yang 

                                                             
203Menganai penulisan istilah lokal kuda dalam bahasa Mandar dapat dikatakan tidak baku. Hal 

itu banyaknya versi penulisan kata lokal dari kuda, baik dari istitute, lembaga dan pribadi-pribadi yang 

berbeda. Ada yang menyebut kuda dengan istilah saiyyang, saiyang, saeanna, sayyang dan saeyyang. 

Namun dalam Kamus Bahasa Mandar karya Abdul Muthalib dan Ensiklopedia Mandar karya Suradi 

Yasil menuliskan istilah lokal kuda menggunakan kata saeyyang. Kuda diintroduksi dari luar. Sama 

seperti kursi, yang kita anggap bahwa bahasa Mandarnya adalah “kaqdera”,padahal itu adalah bahasa 

Portugis, “cadeira.” Menurut Christian Pelras dalam buku Manusia Bugis, “Inovasi lain yang muncul di 

sekitar periode tersebut adalah penggunaan kuda. Siklus La Galigo sendiri tidak menyebut-nyebut 

binatang itu. Sedangkan sumber Portugis pada abad ke-16 menceritakan "banyaknya kuda yang 

digunakan di pedalaman pegunungan". Ternak itu pasti diperkenalkan kepada penduduk Sulawesi 

Selatan antara abad ke-14 dan 16 Masehi. Ada kemungkinan, kuda diperkenalkan ke Sulawesi Selatan 

oleh Kerajaan Majapahit pada abad ke-14." Bukti bahwa kuda diintroduksi oleh orang Jawa ke Sulawesi 

Selatan bisa dilihat pada istilah kuda di kawasan ini. Dalam bahasa Jawa, kuda disebut “jaran”. Istilah 

ini juga digunakan di beberapa tempat di Sulawesi yang langsung atau tidak langsung bersinggungan 

dengan (orang) Jawa. Menurut dari beberapa referensi mengenai varian istilah lokal kuda yang dipinjam 

dari bahasa Jawa. Di Sendana “ayarang”, Rante Bulahan “aq jarang”, Mamasa “darang”, Pattinjo 

“nyarang”, di Toraja “nyarang”, Bugis Bone - Soppeng - Wajo “anynyarang”, Bugis Sinjai “jarang”, 

Bugis Sidrap “anynyarang”, varian Bahasa Bugis di Campalagian (Polman) “anjarang”, Makassar 

“jarang”, Mamuju “aqjarang”, dan Kaili (Sulawesi Tenga) “jara”. Adapun dalam bahasa Mandar dan 

Aralle agak sedikit berbeda, tanpa ada “ra” tapi tetap berakhir “ang”, yakni “saeyyang” dan “adahang”. 

Kalau “adahang” masih bias dianggap ada pengaruh “jarang”, sedangkan “saeyyang” agak jauh. Belum 

diketahui kenapa di Mandar Balanipa menggunakan istilah “saeyyang” untuk menyebut kuda, bukan 

“jarang” (atau variannya) sebagaimana bahasa-bahasa lokal di sekeliling Balanipa. Muhammad Ridwan 

Alimuddin, “Tradisi Saeyyang Pattuqduq Di Mandar dan Hipotesis Kemunculannya” (Makalah yang 

diseminarkan pada FGR Saeyyang Pattuqduq yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Polewali Mandar, 24 Mei 2022), h. 3-4. 

204Agung Dewantara, Saeyyang Pattuqduq: Perayaan Khataman Al-Qur’an di Polewali 

Mandar (Makassar: Unhas Press, 2021), h. 5.   
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diadakan dalam rangka mensyukuri anak-anak yang khatam Al-Qur’an sehingga tradisi 

ini acapkali disebut dengan tradisi mappatammaq atau to tammaq missawe di saeyyang 

pattuqduq (orang khatam al-Qur’an menunggang kuda penari). Upacara ini dilakukan 

masyarakat Mandar setiap bulan Rabiul Awal yang bertepatan dengan hari raya Maulid 

Nabi Muhammad Saw. 

Mengenai asal mula saeyyang pattuqduq tidak diketahui secara pasti kapan 

persis dilaksanakan, namun diperkirakan tradisi ini dimulai ketika Islam menjadi 

agama resmi di beberapa kerajaan di Mandar pada abad ke 17 M. Awalnya saeyyang 

pattuqduq hanya berkembang dikalangan istana dan kuda pada masa itu digunakan 

sebagai alat transporasi utama di Mandar dan hanya ditunggangi bagi orang-orang yang 

piawai dan mempunyai kelebihan, seperti kalangan bangsawan, prajurit atau pahlawan 

yang pulang dari medan perang.205 

Terdapat beberapa versi mengenai awal kehadiran saeyyang pattuqduq di 

Mandar. Pertama, bermula masa raja IV Balanipa yaitu Kanna Pattang Daetta 

Tommuane. Daetta Tommuane-lah yang pertama kali memiliki “saeyyang pattuqduq”, 

yang pertama kali menunggang “saeyyang pattuqduq” dan beliau juga yang pertama 

kali melantunkan “kalindaqdaq”. Sebagaimana yang dituturkan oleh Abdullah dalam 

Ma’lum Rasyid206, bahwa 

                                                             
205Ruhiyat, “Tradisi Sayyang Pattu’du di Mandar”, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat 13, 

no. 1 (Juni, 2017), h.  8 

206Ma’lum Rasyid dan Muh. Idham Khalid Bodi, Saiyyang Pattuqduq dan Khataman Al-

Qur’an di Mandar (Solo: Zadahaniva Publishing, 2016), h. 74.  
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Daetta tia Tommuane mappamula mappunai saeyyang pattuqduq. Daetta too 

tommuane mappamula messawe di saeyyang pattuqduq. Daetta too tommuane 

mappamula mambuang kalindaqdaq.  

Artinya:  

Tuanlah yang mula-mula mempunyai kuda menari. Tuanlah yang mula-mula 

menunggang kuda. Tuanlah yang mula-mula mengucapkan pantun 

kalindaqdaq.   

 

Kedua, “mappatammaq” pertama kali dilaksanakan di Tangnga-tangnga. Sejak 

masuknya Islam di Mandar yang dibawa oleh Abdurrahim Kamaluddin pada masa 

pemerintahan Kanna Pattang Daetta Tommuane di Tangnga-tangnga Lambanan 

(Pambusuang) di mana anak yang khatam Al-Quran menunggang saeyyang pattuqduq 

(kuda penari) dengan pakaian haji dan pakaian adat diarak berkeliling, dimulai dengan 

mengelilingi mesjid kemudian diarak mengelilingi kampung.207 

Ketiga, awal mula saeyyang pattuqduq digelar dalam acara mappatamma al-

Qur’an ketika Imam Lapeo dan gurunya, Syekh Alwi bin Abdullah bin Sahl Jamalullail 

diundang Raja pada masa itu untuk hadir di kediaman beliau di Tinambung jika 

                                                             
207Pendapat diatas didukung dengan adanya kalindaqdaq yang memuat tentang itu, yaitu: 

a. 1Manu-manu di suruga  Burung-burung dari syurga  

Saiccoq pole boi    Selalu datang  

Mappittuleang    Menanyakan 

I totammaq mangayi    Orang yang tammat mengaji 

b. Lalangdi tia di tangnga-tangnga  Di Tangnga-tangngalah  

Boyanna i totamma mangayi  Rumah orang tamat mangaji 

Miateq kittaq    Beratab kitab 

Mirinding barazanji    Berdinding barzanji. 

Dengan demikian To tammaq mangaji (khatam al-Qur’an) ada di Tangnga-Tangnga, 

Lambanan, disinilah pertama kali dilaksanakan tradisi mappatammaq.  
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Mara’dia (raja) memiliki hajatan, dan setiap kedatangannya selalu menyaksikan acara 

messawe di saeyyang pattuqduq (menunggang kuda penari). Dari pemandangan yang 

sering disaksikan inilah membuat Imam Lapeo dan gurunya untuk mengusulkan 

kepada Raja sebaiknya yang dinaikkan di kuda penari itu adalah orang yang khatam al-

Qur’an dengan dimulai dari keliling masjid seperti tawaf kemudian diarak keliling 

kampung. 

Keikutsertaan K.H.Muhammad Tahir dalam mengakulturasikan budaya 

Mandar agar sesuai dengan pelaksanaan syariat Islam, dapat dilihat dari perkembangan 

saeyyang pattuqduq yang pada awalnya tradisi ini dilakukan oleh kalangan istana 

dalam rangka ritual (sinkritisme). Sebagaimana tertulis dalam Ma’lum Rasyid,208 

bahwa: 

Masih ada masyarakat dalam penghayatannya terjadap ajaran Islam masih 

bersifat sinkretisme, dimana masyarakat sering ke Palippis mendatangi kuda 

Pattuqduq (penari) dengan segala asesorisnya, selain itu masih ada masyarakat 

yang mempercayai jika di kampung ditimpa musibah (bencana), 

dikumpulkanlah gadis cantik berpakaian merah dengan segala aksesorisnya 

mengelilingi kampung dengan menunggangi kuda penari untuk mengusir roh-

roh jahat yang mempengaruhi kestabilan negeri. Melihat fenomena ini, maka 

Imam Lapeo dan gurunya menyarankan Raja dan menyampaikan kepada beliau 

bahwa cara-cara seperti itu bukanlah cara Islam dan mengusulkan kepada beliau 

bahwa yang dinaikkan di kuda pattuqduq adalah anak yang khatan Al-Qur’an.  

 

Dapat disimpulkan bahwa tradisi saeyyang pattuqduq pada dasarnya berawal 

dari kalangan istana yang direpresentasikan dalam ritual kerajaan dan biasanya 

ditunggangi oleh kalangan penting, seperti raja, putra putri bangsawan, para pejabat 

                                                             
208Ma’lum Rasyid dan Muh. Idham Khalid Bodi, Saiyyang Pattuqduq dan Khataman Al-

Qur’an di Mandar, h. 78-79.   
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dan prajurit kerajaan. Namun Imam Lapeo209 mengubah konsep saeyyang pattuqduq 

menjadi tradisi yang digunakan dalam mengapresiasi setiap anak yang khatam al-

Qur’an sehingga termotivasi untuk segera khatam.  

Saeyyang Pattuqduq merupakan salah satu tradisi yang telah terakulturasi 

dengan nilai-nilai islam dan menjadi ikon serta identitas bagi suku Mandar di Sulawesi 

Barat. Tradisi ini diinisiasi oleh Imam Lapeo dari hasil pengalamannya menuntut ilmu 

di Timur Tengah dan menunaikan ibadah haji di Makkah. Menurut Ridwan Alimuddin 

bahwa Imam Lapeo, sosok ulama dan pemuka agama Islam di tanah Mandar. Ketika 

beliau menunaikan ibadah haji dan menetap di Makkah dan Madinah untuk belajar 

agama Islam, beliau melihat ada sebuah tradisi di Madinah, dimana anak-anak diarak 

dengan kuda dan diiringi rebana, mengenakan pakaian khas oang Arab pada umumnya 

karena orang tuanya berhasil membawa anaknya pulang ibadah haji. Tradisi yang 

dilihat Imam Lapeo ketika berada di Madinah itu disebut sebagai tradisi sararah.210 

Sebagaimana menurut Hamka dalam tulisan Henri Chambert Loir211 

menyatakan  bahwa; 

Beginilah adat di Madinah, katanya, bila mana orang tua anak telah berhasil 

membawa anaknya naik haji ke Makkah, di usianya masih kecil itu, dan selamat 

pulang kembali ke Madinah, maka diadakanlah arak-arakan seperti ini. Diarak 

keliling Madinah dengan kuda, sehingga hati anak-anak itu gembira dan anak 

                                                             
209Terdapat faktor-faktor yang menjadi pertimbangan mengapa tradisi saeyyang pattu’du 

totamma Al-Qur’an berawal di masa Imam Lapeo . Hal itu dikarenakan  sebab membaca teks AL-Qur’an 

tentu berkaitan dengan sejarah pencetakan dan produksi massal mushaf Al-Qur’an. Selain itu sejarah 

haji, masuknya Islam di Mandar, kondisi keamanan dan kemampuan ekonomi. 

210Agung Dewantara, Saeyyang Pattuqduq: Perayaan Khataman Al-Qur’an di Polewali 

Mandar, h. 5.    

211Henri Chambert Loir, Naik Haji di Masa Silam Tahun 1900-1950: Haji Diulas Seorang 

Ulama Besar: Buya Hamka,1950 (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013), h. 79. 
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yang lain pula tertarik. Serupa dengan khataman al-Qur’an di negeri kita. Anak 

ini lebih dahulu dibawa ziarah ke makam Rasulullah. Setelah itu diarak pula 

sebentar keliling kota, dengan bunyi-bunyi dan pedupaan. Dia diberi pakaian 

yang bagus-bagus dan ayah bunda atau neneknya mengiring dibelakang. 

Setelah selesai barulah dibawa pulang. 

  

Adapun kesamaan antara tradisi sararah di Madinah dengan saeyyang 

pattuqduq totammaq mangaji di Mandar. Pertama, “Bila berhasil membawa anaknya 

naik haji” (Mandar: bila anaknya khatam al-Qur’an). Kedua, “menggunakan kuda” 

(Mandar: juga menggunakan kuda), “diarak keliling kampung” (Mandar: juga diarak 

keliling kampung). Ketiga, “diiringi bunyi-bunyian” (Mandar: juga diiringi bunyi-

bunyian dalam hal ini rebana). Keempat, “agar anak itu gembira dan yang lain tertarik” 

(Mandar: agar anak itu gembira dan teman-teman lainnya termotivasi). Kelima, “diberi 

pakaian bagus” (Mandar: dikenakan pakaian layaknya orang yang baru datang dari 

tanah suci). Keenam, “ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW” (Mandar: ziarah ke 

rumah guru, di Salabose ziarah ke makam ulama).  

Perbedaan antara sararah dengan saeyyang pattuqduq, yaitu yang di atas kuda 

bukan hanya anak kecil yang khatam al-Qur’an dengan kostum “padabara”212, tapi 

juga wanita bangsawan dengan pakaian adat Mandar. Di perbedaan inilah kita bisa 

                                                             
212Padawara (dibaca: padawara) yaitu pakaian yang umumnya dikenakan wanita di Sulawesi 

Selatan dan Sulawesi Barat yang pulang menunaikan ibadah haji. Sama halnya dengan anak lelaki, juga 

mengenakan pakaian lelaki khas Arab. 
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melihat simbol akulturasi antara budaya Mandar dengan budaya Arab. Antara 

perjalanan ziarah ke Palippis dengan diarak keliling kota Madinah.213 

Dari uraian diatas, Imam Lapeo mengadaptasi saeyyang pattuqduq menjadi 

sebuah tradisi yang bernuansa islami dengan men-sararah-kannya. Ide itu muncul dari 

benak beliau tentang tradisi sararah yang ada di Makkah. Oleh karena itu,  jika seorang 

anak berhasil mengkhatamkan bacaan Al-Qur’annya, maka akan diarak mengelilingi 

kampung menunggangi kuda. Melalui pendekatan budaya lokal Mandar, Imam Lapeo 

berhasil mengembangkan ajaran Islam di tanah Mandar, terlebih di Lapeo sebagai 

pusat dakwah beliau. Bahkan hingga kini saeyyang pattuqduq dirangkaian dengan 

kegiatan Maulid Nabi Muhammad saw. 

2. Kalindaqdaq 

Kalindaqdaq adalah karya seni tradisional dalam sastra lisan masyarakat 

Mandae yang penuturannya seperti puisi atau pantun. Etimologi kalindaqdaq diuraikan 

alam beberapa versi. Pertama, terdiri/berasal dari dua kata, yaitu kali ‘gali’ dan daqdaq 

‘dada.’ Jadi, kalindaqdaq artinya isi dada karena apa yang ada di dalam dada/hati itulah 

yang digali dan dikemukakan kepada pihak lain. 

Kalindaqdaq adalah cetusan perasaan dan pikiran yang dinyatakan dalam 

kalimat-kalimat indah. Kedua, berasal dari bahasa Arab qaldan yang berarti memintal. 

Alasannya, membuat kalindaqdaq memerlukan ketekunan dan kehati-hatian, kurang 

                                                             
213Muhammad Ridwan Alimuddin, “Tradisi Saeyyang Pattuqduq Di Mandar dan Hipotesis 

Kemunculannya” (Makalah yang diseminarkan pada FGR Saeyyang Pattuqduq yang dilaksanakan Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar, 24 Mei 2022), h. 3-4. 
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lebih sama dengan memintal benang, sutera, atau tali yang juga memerlukan ketekunan 

dan kehati-hatian.214 

Kata kalindaqdaq mungkin juga berasal dari kata bahasa Arab qillidun yang 

berarti gudang; atau boleh jadi berasal dari kata qaladah atau qalaaid yang berarti 

kalung hiasan perempuan. “Dihubungkan” dengan pengertian ‘menggali isi dada’, 

‘memintal’, “gudang” dan “kalung hiasan perempuan”, sungguh kalindaqdaq 

mengandung makna yang dalam dan luas. Jadi kalindaqdaq adalah sastra lisan atau 

pantun Mandar yang dituturkan secara lisan. 

Awal mula munculnya kalindaqdaq menurut Abdullah Junus dalam tulisan 

Nurannisa,215 bahwa: 

Kalindaqdaq yaitu pada masa Puang 1 Joleng menjadi kadi pertama di Kerajaan 

Balanipa Mandar pada tahun 1605-1633, ketika Mara’dia (Raja) Kanna 

Pattang Daetta Tommuane, permaisuri, dan putrinya menunggangi kudanya 

menari sang Mara’dia melantunkan kalindaqdaq (pantun Mandar), dimulailah 

babakan sejarah baru dalam sejarah bidang seni budaya daerah Mandar. Daetta 

sebagai Raja I Balanipa adalah juga yang memeluk Agama Islam. Pada awal 

beliau memeluk agama Islam kuda kesayangan beliau berfungsi sebagai kuda 

tunggangan beliau, tiba-tiba berlaku aneh, tepatnya pada hari jum’at sikap aneh 

kuda kesayangan beliau tersebut sangat mencemaskan dan meresahkan hati 

Daetta. Namun berselang beberapa hari, setelah diperhatikan secara seksama, 

kuda itu bersikap aneh hanya pada waktu-waktu tertentu saja, yaitu pada pagi 

dan senja hari, sikapnya yang aneh tersebut menyerupai cara menari dari putra-

putri Tipalayo, lalu akhirnya disebutlah Mattu’du (menari). Kecemasan Daetta 

pun mulai hilang dan berganti menjadi bangga dan semakin memuji kuda 

kesayangannya dan tak lama kemudian kuda tersebut diserahkan kepada 

permaisuri Raja yang digelar Daetta To Baine untuk dijadikan kuda tunggangan 

beliau, dan kuda tersebut diberi gelar “Ibolong Satti“ (si hitam sakti). Dalam 

                                                             
214Suradi Yasil, dkk., Warisan Salabose: Sejarah dan Tradisi Maulid  (Yogyakarta: Penerbit 

Ombak,2013), h. 56.  

215Nurannisa, “Tradisi Kalindaqdaq di Balanipa Kabupaten Polewali Mandar: Studi Unsur-

Unsur Islam, skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), h.40.   
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perjalanannya dengan menunggang kuda Pattuqduq senantiasa dikawal oleh 

empat lelaki yang disebut “Pesarung” sambil di iringi dengan alunan pantun 

(Kalindaqdaq) yang dilantunkan oleh Raja. 

Taweq tomalaqbiu 

Taweq ittang jamarroqu 

Iqo mo lambeq baraneq 

Di litaqna Balanipa 

Pettullunganna 

Lelupang Sumaghuri 

Mua ditiroyongi 

Lambeq anna Baraneq 

Masara Bomi 

Lelupang Sumaghuri 

Mua MeloqoMasarri 

Turunan di Balanipa 

Tollo-tolloi 

Lelupang Sumaghuri 

Artinya:  

Permisi permaisuriku yang mulia 

Permisi Intan Jamrudku 

Dikaulah pohon lambeq dan baraneq216 

Di Tanah Balanipa 

Tempat berlindungnya 

Lelupang Sumaghuri217 

Jika bergoyang 

Pohon lambeq dan baraneq 

Resahlah 

Lelupang Sumaghuri 

Jika engkau ingin harum 

Di Tanah Balanipa 

Siram-siramlah 

Lelupang Sumaghuri218 

                                                             
216Lambeq  adalah pohin besar menjulang, memiliki akar yang kuat dan rindang sama pohon 

beringin. Baraneq yaitu pohon yang tidak terlalu besar tapi rindang dan akarnya kuat. Dalam keyakinan 

orang Mandar antara pohon lambeq dan baraneq selalu tumbuh berdekatan, dimana ada lambeq disitu 

ada baraneq. 

217Lelupang dan Sumaghuri adalah duaa jenis pohon perdu yang tumbuh di pinggir jalan. 

218Ma’lum Rasyid dan Muh. Idham Khalid Bodi, Saiyyang Pattuqduq dan Khataman Al-

Qur’an di Mandar, h. 52-53.   
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Kelahiran kalındaqdaq di tanah Mandar diperkirakan setelah Kanna I Pattang 

Daetta Tommuane, Raja Balanipa ke IV memeluk agama Islam, dan raja inilah yang 

pertama kali mengadakan budaya messawe sayyang pattu'du (penunggang kuda penari) 

pada abad ke-16 Masehi.219 Para ulama dalam mengislamkan petinggi kerajaan dan 

masyarakat Mandar pada umumnya menggunakan media kalindaqdaq (sastra yang 

berbahasa Mandar). Sastra kalindaqdaq menjadi sarana yang sangat ampuh dalam 

menyampaikan kebenaran Ilahi. Sastra pada umumnya menjadi bagian yang tak 

terpisahkan dari kehidupan masyarakat Mandar. Mereka yang menguasai kesusatraan 

dipandang memiliki kedudukan yang tinggi. Seorang pujangga dilukiskan sebagai 

orang yang berilmu tinggi sekaligus sebagai seorang terpelajar karena banyak 

membaca sastra.220  

Para ulama dalam menyebarkan Islam di Mandar sangat pandai memadukan 

antara ajaran Islam dengan sastra kalindaqdaq (kebudayaan lokal). Dari kepandaian 

para ulama itulah maka perkataannya dianggap lebih berharga dari pada mutiara Kata-

katanya mempunyai kekuatan yang dapat menembus ruang dan waktu, (pallosa221 

dalam bahasa Mandar). Ulama yang pandai berkalindaqdaq (bersastra) diangkat 

                                                             
219Salah seorang ulama Timur Tengah, Abdurrahim Kamaluddin telah mengislamkan Kanna I 

Pattang Daengta Tommuane, Raja Balanipa ke IV. Ali Parman, dkk., Sejarah Islam di Mandar (Jakarta: 

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2010), h. 83-84.  

220Ajib Rosidi, Sastra dan Budaya Kedaerahan dalam Keindonesiaan (Cet.II; Bandung: PT. 

Dunia Pustaka Jaya, 2012), h. 43.  

221Pallosa adalah kelebihan ilmu seseorang yang dapat menembus alam pikiran untuk 

menentukan masa depan yang lebih baik.  
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sebagai ‘'Mufti’’222 oleh raja. Karya-karya sang pujangga dengan kalinda'da 'nya sering 

kali menjadi legitimasi (pengesahan) kekuasaan sang raja Kata-kata yang bertuah, yang 

secara indah menyampaikan kebenaran hakiki, menyebabkan kesusastraan bagian yang 

tak terpisahkan dari masyarakat Mandar.223  

Dapat disimpulkan munculnya kalindaqdaq sebagai salah satu warisan budaya 

tanah Mandar tidak lepas dari dilaksanakannya tradisi saeyyang pattuqduq di tanah 

Mandar. Kalindaqdaq dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari utamanya dalam 

acara-acara khusus seperti, acara mittumae (acara pelamaran), acara pelantikan raja dan 

acara mappatamma atau totammaq mangaji (orang yang khatam al-Qur’an 

menunggangi kuda penari). 

Kalindaqdaq terdiri dari sejumlah bait. setiap bait terdiri atas empat larik 

dengan perbandingan jumlah suku kata yang tetap, yaitu : (a) larik pertama terdiri atas 

8 (delapan) suku kata, (b) larik kedua terdiri atas 7 (tujuh) suku kata, (c) larik ketiga 

terdiri atas 5 (lima) suku kata, dan (d) larik keempat terdiri atas 7 (tujuh) suku kata.224 

                                                             
222Mufti di Mandar disebut sebagai Puang Kali. Puang Kali diberi tugas oleh kerajaan sebagai 

lembaga yudikatif untuk memutuskan perkara dalam wilayah kerajaan.  

223Darmansyah, “Kalinda’da’ Sebagai Media Penyebaran Islam di Mandar” Tesis (Makassar: 

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2021), h. 31.   

224Sebagai contoh 

U-sa-nga-bit-to-eng-ra’-da’  = 8 suku kata 

Di-pon-do’-na-i-bo-lo-ng  = 7 suku kata 

I-kan-di’-pa-le’ = 5 suku kata 

Mam-bu-re-pe-ca-wan-na  = 7 suku kata  

Lihat. Suradi Yasil, Kalindaqdaq dan beberapa Temanya (Ujung Pandang: Balai Penelitian 

Balai Penelitian Bahasa, 1982), h. 6.  
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Kalindaqdaq dalam pengucapanya mempunyai metrum dan ritme yang  

menghidupkan, setiap gubahan kalindaqdaq ini secara teratur dengan perulangan bunyi 

keras dan lembut. Tema-tema dalam kalindaqdaq pun beragam, seperti: humor 

(kalindaqdaq pangino), satire (kalindaqdaq paelle), kritik sosial (kalindaqdaq 

pappakaingaq), pendidikan/nasehat (kalindaqdaq pipatudu), keagamaan (kalindaqdaq 

masaalla), kejantanan/patriotisme (kalindaqdaq pettomuaneang),  percintaan/romantik 

(kalindaqdaq to sipomongeq).225 

Kalindaqdaq merupakan karya sastra masyarakat Mandar yang tergolong 

sebagai puisi lama dan dianggap sebagai salah satu aktualisasi harmonisasi agama dan 

kearifan lokal. Kalindaqdaq menjadi salah satu media penyebaran Islam yang 

digunakan para penyiar Islam untuk memudahkan jalan dakwah. Kalindaqdaq 

dianggap sebagai media yang paling ampuh digunakan dalam proses pendekatan untuk 

menyampaikan syiar Islam karena dalam untaian kalimat-kalimat kalindaqdaq 

menggunakan bahasa yang indah, santun dan kaya akan makna sehingga dapat pesan-

pesan moral dan dakwah dapat tersalurkan melalui untaian kata kalindaqdaq.  

Salah satu ulama yang menjadikan tradisi kalindaqdaq sebagai media 

dakwahnya, yaitu K. H. Muhammad Tahir. Kalindaqdaq ini digunakan oleh Imam 

                                                             
225Suradi Yasil, Puisi Mandar Kalindaqdaq dalam Bebebrapa Tema (Yogyakarta: Penerbit 

Ombak, 2013), h. 19. Lihat juga. Hasan, dkk., “Kalindaqdaq sbagai Karya Sastra Warisan Suku 

Mandar”, Jourrnal of Social Humanites and Education 1, no. 4 (Desember, 2022): h. 177.  
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Lapeo untuk mengajarkan tauhid kepada murid-muridnya, bahwa Allah SWT adalah 

Tuhan Yang Maha Esa, dan Nabi Muhammad adalah utusan-Nya.226 

Adapun berbagai kalindaqdaq yang digenangi oleh ajaran Imam Lapeo,227 yaitu  

Allah Taala nisomba 

Andiang daqduanna 

Nabi Muhammad 

Suro nibole-bole 

Artinya: 

Allah yang disembah. 

tiada duanya 

Nabi Muhammad 

pesuruh kesayangan-Nya. 

Allah Taalapaulle 

Lino lambiq aheraq 

Puang paqdappang 

Puang Palomo-lomo. 

Artinya:  

' Allah yang Mahakuasa 

dunia sampai akhirat 

Tuhan yang Maha Pengampun 

Tuhan Yang Maha Pengasih 

Allah Taala sisanna 

Andiang daqduanna 

Puang Kuasa 

lino annaq aheraq 

Artinya  

Allah Yang Esa 

Esa tiada duanya 

                                                             
226Ridhwan, dkk., “Kalindaqdaq Tradition of Mandar Community in West Sulawesi: Islamic 

Education Study Based on Local Wisdom” el-Harakah Jurnal Budaya Islam 23, no. 2 (2021): h. 297.  

227Zainuddin Hakim, “Nuansa Tasawuf Imam Lapeo dalam Kalindaqdaq Mandar Kajian 

hermeneutika 19, sawerigading 18 (2021):h. 19.  
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Allah yang Mahakuasa. 

Dunia dan akhirat 

 

Kalindaqdaq diatas memuat pemahaman tauhid yang diajarkan oleh Imam 

Lapeo kepada para muridnya. Selain itu, kalindaqdaq tersebut didalamnya 

mengandung muatan ajaran tasawuf atau tarekat K. H. Muhammad Tahir. Tarekat 

beliau pada prinsipnya adalah tarekat Nur Muhammad, yang bertumpu pada 

pengagungan kebesaran Nabiullah Muhammad saw. Nur Muhammad diyakini oleh 

Imam Lapeo dapat membawa kepada keselamatan di dunia dan akhirat. Keyakinan itu 

berdasarkan penegasan Allah yang mengatakan bahwa mencintai Rasulullah berarti 

cinta kepada Allah.228 

 

 

  

 

 

 

 

                                                             
228Prinsip ajaran Imam Lapeo yang diaktualisasi dari Nur Muhammad dibagi menjadi tiga 

tingkatan, yaitu (1) Takhalli adalah tahap pengosongan jiwa yang dimaksud, dalam arti membersihkan 

diri dari sifat-sifat angkuh, sombong, tamak, takabbur, merasa lebih mampu, merasa lebih pintar, merasa 

lebih dari orang lain. (2) Tahalli apabila manusia sudah mampu menghilangkan sifat-sifat buruknya, dan 

iman, hukum, dan aturan Islam sudah dipahami, dan nampak keteguhan, konsistensi, dan pelaksanaan 

Islam secara kaffah dalam diri manusia. (3) Tajalli adalah tahapan tertinggi, karena pada tahapan ini 

manusia sudah mampu melepas penghalang dalam melakukan hubungannya sebagai hamba kepada 

penciptanya.Zainuddin Hakim, “Nuansa Tasawuf Imam Lapeo dalam Kalindaqdaq Mandar Kajian 

hermeneutika 19, sawerigading 18 (2021):h. 22.  Lihat juga. Muhammad Yusuf Naim dan Mohammad 

Natsir Sitonda, Ajaran Imam Lapeo (Makassar: Penerbit Refleksi, 2008), 61. 
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BAB IV 

IMAM LAPEO SEBAGAI PAHLAWAN  

DARI TANAH MANDAR 

 

Pahlawan sejati tidak menuntut penyembahan atas jasanya, tetapi berjuang 

tanpa pamrih untuk mempertahankan hak, martabat, dan rakyatnya. Sebagai pewaris 

dan penerus perjuangan, kita harus menghormati dan menghargai jasa para pahlawan, 

karena hanya bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya yang bisa menjadi 

bangsa yang besar. 

Sepanjang sejarah Indonesia, peran pejuang dalam perjuangan kemerdekaan, 

perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan perjuangan kedaulatan bangsa 

menghiasi lembaran sejarah kita. Demikian pula dengan pencapaian penghargaan atas 

jasa kepahlawanan ditunjukkan dengan berbagai penghargaan, seperti pemberian 

penghargaan pamong praja bahkan pemberian nama lembaga atau jalan. Bentuk 

apresiasi lain yang tak kalah pentingnya adalah pendokumentasian dan inventarisasi 

perjuangannya dalam bentuk biografi. 

Upaya ini dilakukan sebagai langkah untuk melestarikan nilai-nilai perjuangan 

para pahlawan kepada generasi penerus sebagai kerangka dasar untuk membangun 

bangsa ini.229 Peran seorang tokoh pejuang, tidak diukur dari besar kecilnya wilayah  

                                                             
229Mohammad Natsir dan Muh. Yusuf Naim, Imam Lapeo Ulama Pejuang di Tanah Mandar 

Sulawesi Selatan (Ujung Pandang: Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, 1996), h. 1-2.  
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tempatnya berjuang, akan tetapi nilai-nilai kejuangan, patriotisme dan kerelaan 

berkorban para pejuang tersebut.  

Catatan sejarah menunjukkan bahwa penjajahan Indonesia menimbulkan 

penderitaan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Latar belakang ini membutuhkan 

tanggung jawab untuk hidup mandiri, yang mengarah pada munculnya pejuang dari 

segala bentuk dan kemampuan. Juga peneliti. Ulama adalah pemimpin yang sangat 

karismatik dalam masyarakat dan simbol pemersatu umat. Kharisma para ulama telah 

menjadi alat yang sangat ampuh untuk mengumpulkan umat dan mengajak para 

pengikutnya untuk melakukan apa yang dianggap baik.230 

Keberadaan ulama sangat penting di masyarakat karena mampu memobilisasi 

kekuatan, dikarenakan posisi mereka yang mendominasi di masyarakat. Para ulama ini 

bukan saja dianggap oleh masyarakat sebagai orang-orang saleh yang berilmu tinggi, 

tetapi juga sekaligus sebagai pemimpin-pemimpin atau panglima-panglima perang. Di 

dalam tubuh mereka terdapat unsur-unsur cendikiawan, pemuka agama, pahlawan, dan 

bahagian penting dari pusat jaringan kekuasaan yang relatif berhasil memimpin 

masyarakat secara efektif.  

Demikian pula halnya, Imam Lapeo  sebagai salah seorang tokoh khususnya di 

Tanah Mandar, yang mengabdikan sebagian hidup dan ilmunya untuk kepentingan 

bangsa ini. Imam Lapeo, dikenal sebagai seorang ulama berpengetahuan yang luas 

                                                             
230Rusdi Sufi dan Muhammad Nasir, Peranan Tokoh Agama dalam Perjuangan Kemerdekaan 

1945-1950 di Aceh (Jakarta: CV. Putra Sejati Raya, 1997), h. 10. 
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utamanya agama (Islam), menjadi dasar dan titik tolak beliau untuk mengangkat 

bangsa dan tanah airnya kepada kemerdekaan. Motivasi itulah, yang mengakibatkan 

keikutsertaannya dalam membina dan memberikan keyakinan kepada para pejuang 

lainnya tentang hak kemerdekaan dan keyakinan akan kemenangan bagi bangsa dan 

negara kita. Imam Lapeo  sebagai seorang ulama, memberikan sumbangannya dalam 

perjuangan, berupa memberi semangat perjuangan dalam mempertahankan 

kemerdekaan 

Sejalan dengan teori peran sosial yang digagas Erving Goffman bahwa 

kerangka pola perilaku atau norma diharapkan dari orang yang menduduki posisi 

tertentu dalam struktur sosial. Teori Goffman mengkaji mengenai keahlian dramatik 

dalam kehidupan sehari-hari yang akan membawa kesan pada masyarakat.231 

Sebagaimana peran yang dimainkan Imam Lapeo dalam kehidupan masyarakat 

Mandar yang lazimnya dikenal sebagai seorang tokoh agama, ulama. Namun, terdapat 

sisi pahlawan, pejuang dalam diri Imam Lapeo yang mampu membangkitkan jiwa 

nasionalisme dan kepatriotan dalam melawan penjajah serta perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan. 

Dalam sejarah, Indonesia pernah mengalami pergolakan dan kestabilan 

masyarakat berada dalam kondisi yang tidak baik-baik. ltu disebabkan karena 

masyarakat berada dibawah kekuasaan para penjajah baik itu Belanda maupun Jepang. 

                                                             
231Erving Goffman, The Presentation of Self in Every day Life, terj. Mestika Zed dan Zulfahmi, 

Presentasi Diri dalam Kehidupan Sehari-hari (Jakarta: Yayasan Obor, 2011), h. 71.  
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Sama halnya wilayah lain, Mandar juga mengalami belenggu penderitaan dan menjadi 

saksi bisu atas tindak tanduk kekejaman para penjajah. Mandar berada dibawah 

kekuasaan penjajah Belanda, menurut Anwar Sewang232  bahwa 

Penguasaan Belanda akan kerajaan-kerajaan di Sulawesi bagian Selatan, 

termasuk Mandar, di awali dengan penguasanya atas kerajaan Gowa yang di 

tundukkan setelah melalui perang besar dan setelah penandatangan perjanjian 

Bongayya pada tahun 1666/1667. Walaupun antara kerajaan-kerajaan di 

kawasan Mandar, khususnya Balanipa, mempunyai kekerabatan dengan 

kerajaan Gowa, kerajaan Balanipa bersama dengan sekutu yang lain, seperti 

kerajaan Bone, Soppeng, Wajo, dan Suppa, tidak bersedia ikut serta 

menandatangani perjanjian tersebut. Penolakan oleh sebagian raja-raja di 

Sulawesi bagian selatan ini merupakan sebab utama perlawanan terhadap 

Hindia Belanda kemudian. Pada tahun 1800, VOC berubah menjadi 

pemerintahan Hindia Belanda. Perubahan tersebut turut mempengaruhi bentuk 

pemerintahan jajahan. Akibatnya, Belanda memperoleh peluang besar untuk 

mengingkari persetujuan-persetujuan perdagangan yang telah di lakukan 

dengan kerajaan-kerajaan Mandar dan puncaknya di tandai dengan 

keberhasilan Belanda memaksakan ditandatanganinya Large Verklaring 

(perjanjian jangka panjang) oleh raja-raja Mandar pada tahun 1862.  

 

Imam Lapeo lahir pada masa Indonesia berada dibawah kekuasaan Belanda atau 

106 tahun sebelum hari proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945. Jika menelaah kurun 

waktu kemerdekaan Indonesia, selain hidup di masa penjajahan Belanda, Imam Lapeo 

juga menyaksikan pendudukan Jepang233 di bumi pertiwi. Karena itu keadaan sosial–

politik saat itu tidak aman. Rakyat terjajah dan dipaksa untuk melayani penjajah.  

                                                             
232Anwar Sewang, Bunga Rampai Bahari Mandar (Malang: Wineka Media, 2018), h. 21-22. 

233Di Mandar, Jepang mulai menginjakkan kakinya pada akhir bulan Februari 1942 mula-mula 

kedatangannya mendapat sambutan dari beberapa tokoh dan rakyat karena dianggap sebagai pembebas 

yang bagi rakyat Mandar belenggu penjajahan Belanda. Bahkan di kota Majene diadakan penyambutan 

secara besar-besaran dalam suatu upacara bertempat dilapangan dan dihadiri oleh tokoh-tokoh Mandar 

yang sengaja yang diundang. Namun sikap baik Jepang yang ditampilkan ternyata propaganda semata 

untuk mendapatkan dukungan rakyat semata. Sebab suasana kegembiraan menyambut kedatangan 

Jepang ini hanya berlangsung beberapa bulan saja. Demikian pula janji untuk memperbaiki penderitaan 

rakyat Mandar tidak terealisasi, seperti janji-janii yang dikemukakan dihadapan tokoh-tokoh masyarakat 
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Banyaknya penderitaan yang dialami rakyat memicu bangkitnya semangat 

heroisme rakyat untuk bebas dari belenggu penjajahan melalui perlawanan terhadap 

pemerintahan kolonial Belanda sejak pertama kali menginjakkan kakinya di Mandar. 

Berbagai macam perlawanan yang dilakukan oleh para pejuang yang telah 

menyumbangkan darma bakti mereka dalam mengusir penjajahan dari Mandar. 

Disinilah kiprah Imam Lapeo dalam kancah perjuangan melawan penjajahan. 

Imam Lapeo dengan ke-ulamaannya, memberikan sumbangan yang cukup 

berarti dalam kondisi seperti itu. Kehadiran Imam Lapeo ditengah-tengah masyarakat 

selain sebagai pemimpin agama, beliau juga sebagai guru spiritual bagi para pejuang 

yang datang meminta doa restu. Sebagaimana menurut Thahir yang dikutip Zuhriah234 

bahwa: 

Beliau (Imam Lapeo) memberikan nasehat kepada pejuang-pejuang seperti 

prinsip dan taktik dalam menghadapi kaum penjajah serta pendukungnya 

yang berkeinginan Nusantara dibawah naungan penjajah. Prinsip Hubbul 

Wathani Minal Iman (Cinta tanah air adalah sebagian dari keimanan) 

merupakan senjata utama yang diajarkan kepada murid- muridnya. Ketika 

                                                             
Mandar dalam pertemuan penyambutan di Majene. Ternyata setelah mendapat simpati dari masyarakat 

Mandar. Jepang mulai semena-mena dalam bertindak dan memaksa masyarakat untuk menjadi Romusha 

tindakan ini mengakibatkan terjadinya penderitaan yang buruk dikalangan penduduk dan memudarkan 

rasa simpati dan hormat terhadap pemerintah militer Jepang. Meskipun mendapatkan kemenangan-

kemenangan pada awal perang Pasifik namun Jepang tidak bisa mempertahankannya terus-menerus, 

karena serangan balasan dari pihak pasukan Sekutu di Pasifik yang semakin mendahsyat tidak bisa 

dipatahkan lagi oleh Jepang. kenyataan-keyataan ini mempengaruhi kebijakan pemerintahan Jepang di 

Indonesia. Usaha pertama yang dilakukan Jepang adalah memikat pemuda-pemuda indonesia untuk 

dididik dalam bidang kemiliteran dan bersedia membantu tentara Jepang membentuk gerak maju 

pasukan sekutu untuk mengakhiri perang pasifik. Di Sulawesi para kaum muda diberikan kesempatan 

bergiat dalam organisasi massa, diberikan kesempatan juga untuk mengikuti latihan-latihan militer 

bahkan sebagian pemuda dilibatkan dalam Heiho (Pasukan Bantuan Tentara Jepang) dan Sekolah 

Pelayaran. Muhammad Yusuf Naim, perlawanan Rakyat Balanipa-Mandar: Berjuang Mempertahankan 

Kemerdekaan Kesatuan Republik Indonesia (Cet.1; Makassar: Yayasan Pendidikan Mohammad Natsir, 

2013), h.16 

234Zuhriah, Imam Lapeo : Wali dari Mandar Sulawesi Barat, h. 53.      
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itu, pemimpin-pemimpin pergerakan kemerdekaan di Sulawesi itu datang 

untuk bertanya dan meminta doa restu demi keselamatan. 

 

Selain itu, dengan ilmu agama yang dimiliki beliau, membentuk kelompok-

kelompok pengajian. Beliau menampung pemuda-pemudi di rumahnya untuk belajar 

mengaji. Bahkan ada satu tujuan yang agak ironis, yakni mengumpul putra-putri muda 

di rumahnya untuk mengaji, dengan sasaran untuk menghindarkan mereka dari pemuas 

nafsu tentara Jepang disarankan untuk menyiarkan Islam disamping berjuang 

mempertahankan hak kemerdekaan negara. Ini berarti Imam Lapeo, mulai 

menanamkan jiwa juang dan pemahaman hak kemerdekaan kepada generasi muda. 

Imam Lapeo dengan caranya sendiri melakukan perlawanan terhadap para 

penjajah yang senantiasa memberikan ketidaktentraman pada masyarakat. Beliau 

menyiapkan generasi muda yang memiliki kapasitas keilmuan tinggi, tangguh, dan 

memiliki integritas. Imam Lapeo dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah tidak 

secara terang-terangan, tetapi ia memberikan gemblengan batin kepada para pejuang.  

Sebagaimana menurut Snouch Hurgronye bahwa apabila ideologi Islam 

disebarkan sebagai doktrin politik yang digunakan untuk membuat agitasi terhadap 

pemerintahan asing sebagai pemerintahan kaum kafir sehingga orang meragukan atau 

mengingkari legalitas pemerintah Belanda, maka disini adanya bahaya fanatisme 

agama akan menggerakkan rakyat untuk menghapuskan orde kolonial.235 

                                                             
235Ahmad M. Sewang, Kebaktian Rahasia Islam Muda (KRIS MUDA): Studi Tentang Peran 

Islam dalam Kelasykaran di Sulawesi Barat (Makassar: Alauddin University Press 2012), h.  46.  
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Kobaran semangat dan dukungan Imam Lapeo kepada para pejuang dengan 

memberi nasehat patriotis bahwasanya para penjajah yang bercokol di Mandar adalah 

orang-orang kafir, sehingga harus diperangi. Jadi perjuangan melawan segala bentuk 

imperialisme adalah perjuangan jihad fisabilillah, yaitu perjuangan suci yang diridhoi 

oleh Allah Swt.  

Kiprah Imam Lapeo dalam kancah sejarah perlawanan penjajahan di Tanah 

Mandar patut diakui, sekalipun beliau tidak dapat terjun langsung ke medan perang 

disebabkan kondisi fisik yang tidak memungkinkan (sudah tua), tetapi beliau telah 

mewarnai perjuangan melalui keikutsertaannya dalam mendukung organisasi 

kelasykaran di Mandar, serta memberi semangat dan menggembleng para muridnya 

untuk melakukan perlawanan kepada penjajah. Atas pengaruh Imam Lapeo, tidak 

sedikit ulama yang terlibat langsung memanggul senjata membantu para pejuang dalam 

melakukan perlawanan.236  

Imam Lapeo, figur ulama mahsyur di Tanah Mandar yang memberikan banyak 

kontribusi dalam perkembangan masyarakat tidak hanya sebagai tokoh agama 

melainkan beliau sosok pejuang bahkan perjuangan Imam Lapeo sejatinya dapat 

disejajarkan dengan Andi Depu, peraih gelar Pahlawan Nasional asal Sulawesi Barat 

pada tahun 2018.237 Sikap kegigihan, keberanian dan pantang menyerah yang 

                                                             
236Ahmad M. Sewang, Kebaktian Rahasia Islam Muda (KRIS MUDA): Studi Tentang Peran 

Islam dalam Kelasykaran di Sulawesi Barat, h.  46.   

237Pemberian Tanda Jasa Kehormatan sebagai Pahlawan Nasional maupun gelar kehormatan 

Pahlawan lainnya. yang telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Prps Tahun 1964 tentang 

penetapan penghargaan dan pembinaan terhadap para pahlawan dalam wilayah Republik Indonesia. 

Dalam Undang-Undang itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pahlawan adalah warga negara 
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ditunjukkan Imam Lapeo kepada para penjajah menjadi sinyal bahwa beliau seorang 

pejuang yang tidak takut mati dan menentang segala kebijakan serta penguasaan 

penjajah di Indonesia khususnya di Mandar.  

Perjuangan dan pengabdian Imam Lapeo dalam aktivitas kebangsaan mesti 

diapresiasi dan dihargai, meskipun beliau secara tidak langsung mengangkat senjata di 

medan perang tetapi beliau mampu memberikan kobaran semangat dan jiwa 

kepatriotan kepada para pejuang. Oleh karenannya, penyematan gelar pahlawan patut 

dianugrahkan kepada Imam Lapeo melihat kiprah juang dan abdi beliau kepada Tanah 

Air, sehingga bagi penulis tidak mengherankan bila Imam Lapeo dikenal sebagai 

seorang Pahlawan dari Tanah Mandar. 

A. Menjadi Nyawa Kelasykaran Mandar  

Bangkitnya semangat heroisme yang dimiliki oleh rakyat Sulawesi Barat 

ditandai dengan timbunya beberapa kali perlawanan terhadap pemerintahan kolonial 

Belanda. Bentuk penentangan rakyat dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan 

                                                             
Republik Indonesia yang gugur atau tewas atau meninggal dunia akibat tindak kepahlawanannya yang 

dipandang cukup mempunyai mutu dan nilai jasa perjuangan dalam tugas perjuangan untuk membela 

bangsa dan Negara. Salah satu kriteria untuk dapat ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional sebagaimana 

yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut diatas adalah Warga Negara Republik 

Indonesia, yang semasa hidupnya melakukan tindak kepahlawanan yang cukup membuktikan jasa, atau 

pengorbanan yang luar biasa dalam melaksanakan tugas dan perjuangan membela bangsa dan negara. 

Adapun klasfikasi pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada seorang tokoh dilihat dari Pertama: 

menurut waktu dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, bisa pada priode pra revolusi, priode 

revolusi fisik, priode revolusi pertahanan, periode pembangunan dan sebagainya. Kedua: menurut 

bidang mengabdiannya, mengingat bahwa revolusi Indonesia adalah simultan, maka tindak 

kepahlawanan terdapat disegala bidang, baik dibidang perjuangan angkatan bersenjata, maupun 

dibidang sosial, ekonomi, politik, kebudayaan dan sebagainya. Lihat. Ahmad Asdy dan Anwar Sewang, 

Serikandi dari Jazirah Tipalayo Tomuanena Mandar (Malang: Wineka Media, 2018), h. 2-3. 
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tidak terlepas dari adanya perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh para pahlawan 

Mandar serta munculnya berbagai organisasi pergerakan, salah satunya Kebaktian 

Rahasia Islam Muda (KRIS Muda). 

KRIS Muda didirikan pada 21 Agustus 1945 di Balanipa, Tinambung. Organisasi 

ini merupakan tindak lanjut dari organisasi “Islam Muda” yang didirikan oleh pada 

bulan April 1945 (pada masa pendudukan Jepang). Organisasi “Islam Muda” dibentuk 

Andi Depu, M. Riri Amin Daud, M. Mas’ud Rachman, Mahmud Syarif, Lappas Bali, 

Ahmad, Amin Badawy, dan Musdalifah.238 Organisasi ini tumbuh menjadi sumber 

kekuatan perlawanan rakyat dalam Seinendan, Bosi Ei Teisan Tai, dan organisasi 

wanita, Fujinkai.239 Semangat juang mengalir dari warisan budaya perlawanan 

terhadap penjajah) dan agama (dorongan berjihad bagi Jepang, gerakan ini dianggap 

sebagai kebangkitan semangat rakyat melawan Sekutu.240 Terbentuknya organisasi 

“Islam Muda” untuk mencapai kemerdekaan dengan asas Islam.241 

                                                             
238Marsupian, “Perjuangan Rakyat Mandar Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 1945-

1950, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), h. 46. 

239Seinendan merupakan organisasi barisan pemuda yang dibentuk pada tanggal 9 Maret 1943 

oleh tentara Jepang di Indonesia. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk mendidik dan melatih para 

pemuda agar dapat mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Fujinkai adalah salah satu 

dari organisasi perkumpulan perempuan bentukan Jepang pada saat menjajah Indonesia. Organisasi ini 

dibentuk pada bulan Agustus 1943. Yasmis, “Jepang dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia”, Jurnal 

Sejarah Lontar 4, no.2 (Juli-Desember, 2017): 25-26.      

240Abd Rahman Hamid, “Nasionalisme dalam Teror di Mandar Tahun 1947”, Paramita 26, no. 

1 (2018): h. 98.  

241Organisasi Islam Muda melakukan serangkaian kegiatan dalam usahanya untuk menarik 

dukungan rakyat agar ikut dalam perjuangan antara lain, pertama, melayani kebutuhan rakyat melalui 

semacam koperasi bernama Angkatan Pemuda Islam (API) yang didirikan pada bulan Juli. Kedua, 

menghimpun para pemuda lewat perkumpulan olahraga bernama Semangat Muda (Semud) yang 

dipimpin oleh Abd. Ma’jo (Putra Mara’dia Campalagian). Ketiga, Membantu membangun sarana 

keagamaan melalui pembangunan masjid dalam rangka mencari dukungan dari kalangan ulama. Ahmad 
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Akhir kekuasaan Jepang di Bumi Pertiwi, ketika Jepang menyerah tanpa syarat 

kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 dan disusul dengan diproklamirkannya 

kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Berita Proklamasi diterima oleh Ibu 

Andi Depu dan R.A Daud pada hari minggu 19 Agustus 1945 melalui Taico, Kapten 

Angkatan Darat Jepang untuk daerah Afdeling Mandar. Di Majene berita Proklamasi 

diterima melalui siaran radio Australia dalam bahasa Inggris dan Belanda kemudian 

menyusul dalam bahasa Arab dari radio Kairo.  

Hal yang menarik perhatian adalah munculnya gerakan-gerakan spontanitas 

rakyat dalam menyambut Proklamasi tersebut. Sambutan antusiasme rakyat agaknya 

dilatarbelakangi oleh tekanan penderitaan mereka pada masa pendudukan Kolonial 

Belanda maupun pada fasisme Jepang. Proklamasi merupakan tonggak sejarah bagi 

mereka untuk melepaskan diri dari penderitaan. Sehingga pekikan Merdeka terdengar 

dimana-mana dan menjadi salam pada setiap pertemuan. Pengibaran merah putih 

tampak dibeberapa tempat, seperti di Majene, Balanipa, Campalagiang, Polewali, 

Pamboang dan Mamuju. 242   

Untuk mengarahkan dan mengkoordinasi semangat spontanitas rakyat diatas, 

pada tanggal 21 Agustus 1945 didirikanlah Kebaktian Rahasia Islam Muda (KRIS 

Muda). Organisasi ini merupakan tindak lanjut dari organisasi Islam Muda yang 

                                                             
M. Sewang, Kebaktian Rahasia Islam Muda (KRIS MUDA): Studi Tentang Peran Islam dalam 

Kelasykaran di Sulawesi Barat, h.  46.  

242Herlina, “Peristiwa Galung Lombok 1946-1947”, Phinisi Integration Review 1, no. 2 (2018): 

h. 242.   
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didirikan pada bulan April 1945 (pada masa Jepang). Sebagai Organisasi yang 

terbentuk pada masa revolusi, maka pembentukan KRIS Muda dimaksudkan untuk 

membela dan mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan yang 

berlandaskan asas Islam. Kegiatan mereka ini mendapat dukungan dari Ibu Andi Depu 

yang pada waktu itu berkedudukan sebagai Mara’dia Balanipa. Pembentukan KRIS 

Muda dipelopori oleh Risi Amin Daud dan A. R.Tamma. 

Pada bulan Oktober 1945, pasukan sekutu/ Australia bersama NICA (Nederland 

Indic Civil Affairs Agreement) mendarat di Mandar. Tujuan kedatangan NICA secara 

terang-terangan bermaksud hendak mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. 

Strategi sekutu dan NICA dalam mencari simpati dan perhatian rakyat melalui 

pembentukan badan khusus yang bertugas menjelek-jelekkan pemerintahan RI. 

Mereka mulai menjalankan politik devide at empera, hingga mereka menurunkan 

Bendera Merah Putih.243  

Melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh serdadu NICA, para aktivis dan 

tokoh KRIS Muda menentang dan menimbulkan kobaran api bagi rakyat Mandar.  

Rakyat Mandar sadar, bahwa kemerdekaan yang diproklamirkan pada tanggal 17 

Agustus 1945 akan mengalami tantangan keras dari pihak penguasa Hindia-Belanda 

                                                             
243Usaha NICA untuk kembali menanamkan kekuasaannya di daerah Sulawesi Barat dengan 

melumpuhkan semangat rakyat melalui politik devide at empera berupa politik adu domba serta 

penurunan bendera merah putih dan menggantikannya dengan bendera merah putih biru. Pada tanggal 

28 Oktober bertepatan hari sumpah pemuda, terjadi peristiwa merah putih Tinambung. Pasukan NICA 

lengkap dengan senjatanya mengepung istana Ibu Andi Depu untuk menurunkan bendera merah putih 

tersebut, namun penurunan bendera itu gagal dengan aksi heroik yang dilakukan oleh Ibu Andi Depu 

yang merangkul tiang bendera seraya berterian “silumbangappai Bakkeu anna Lumbango’o bandera” 

(nanti tubuhku terkapar bersimbah darah barulah engkau bendera akan tumbang). Anwar Sewang, Ibu 

Agung H. A. Depu: Patriot Pembela Tanah Air (Malang Wineka Media, 2018), h. 120. 
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untuk kembali menguasai bangsa Indonesia, sehingga pada bulan November 1945 

badan pergerakan KRIS Muda menjadi satuan kelasykaran. 

Sebelumnya organisasi KRIS Muda mengurus anggotanya secara ilegal atau 

rahasia yang bergerak dibawah tanah, kemudian berkembang secara terang-terangan 

setelah pasukan NICA datang. Jadi sifat organisasi ini mulanya political force berubah 

menjadi satuan perlawanan bersenjata (militer). Hal ini sesuai dengan maklumat atau 

dekrit presiden tanggal 5 Oktober 1945 tentang pembentukan kelasykaran dan badan-

badan perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan.244 

Organisasi Kebaktian Rahasia Islam Muda (KRIS Muda) berdasarkan asas Islam 

yang artinya: 

Kebaktian  : Mengandung makna bahwa mempertahankan Proklamasi  

kemerdekaan adalah suatu kebaktian (perbuatan mulia)  

terhadap bangsa, negara dan agama, 

Rahasia  : Memberi arti bahwa organisasi (KRIS Muda) bersifat   

 rahasia. 

Islam : Sebagai asas perjuangan. 

Muda  : Jalah karena perjuangan ini diperlukan semangat muda. 

Hasil pemufakatan antara arajang Balanipa, Ibu Andi Depu dengan wakilnya 

H. Abd Malik Pattana Yendang dan dibantu oleh para pimpinan organisasi lainnya, 

                                                             
244Muh. Darwis Tahir, “Perjuangan Andi Depu dalam Mempertahankan Kemerdekaan 

Indonesia di Mandar (1945-1850), (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), h. 38. 
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seerta para pemuda pemudi Mandar, kesepakatan dan dukukngan menjadikan kedua 

bangsawan tinggi Mandar ini, disamping sebagai pemerkasa juga merupakan orang 

yang memegang teguh prinsip yang menjadi sebuah keharusan yaitu: 

Naposiri’ Mara’dia, Napomate Batuanna 

Artinya: 

Malu mencoreng muka raja, maka taruhannya adalah mati bagi hambanya, 

sepanjang mara’dia tersebut masih mengayomi rakyatnya. 

Adapun sususnan personil Kelasykaran Kris Muda Mandar adalah sebagai 

berikut: 

Panglima   : Ibu Agung H. Andi Depu 

Wakil Panglima  : H. Abd. Malik Pattana Yendang 

Kepala Staf   : Abd. Rahman Tamma 

Anggota Staf   : Abd. Razak, Lappas Bali, Andi Pelang, Andi  

  Manjarungi, Andi Gatie, Andi daud, A. Kating, Abd.  

  Rauf, Ibrahim, Rahim Usman, Haji Sattari, Abana  

  Rukka. 

 Ajudan pimpinan yang saat itu masih bernama pendamping adalah Sitti 

Ruwaedah yang merangkap sekretaris pribadi. Ajudan wakil pimpinan yang juga masih 

bernama pendamping dipercayakan kepada Abd. Rauf. 

Wakil Kuasa Penuh  : Riri Amin Daud 

Komando Pasukan  : Bau Baso Parenrengi 

Komando Pertempuran : Hamma Saleh Puangnga Isu’ding 
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Komandan Pasukan I  : Mahmud Saal 

Komandan Pasukan II  : Mahmud Syarif 

Komandan Pasukan III : Amin Badawi.  

Sedangkan pengertian kelasykaran ialah suatu organisasi rakyat yang bersifat 

militer dan telah mendapat pengesahan dari menteri pertahanan. Dalam tubuh KRIS 

Muda, terdapat tiga unsur kekuatan masyarakat yang ikut memberikan dukungan dan 

peranannnya masing-masing, yakni:245 

a. Golongan Pemuda, seperti R. A. Daud, A. R. Tamma, St. Ruwaedah, Abd. Rahim 

Usman, Andi Tonra, H. Abd. Razak, M. Ma’ud Rahman, A. Halim A. E dan lain-

lain.246 

b. Golongan Bangsawan, seperti Ibu Andi Depu (Ibu Agung).247  

                                                             
245Mohammad Natsir dan Muh. Yusuf Naim, Imam Lapeo Ulama Pejuang di Tanah Mandar 

Sulawesi Selatan, h. 83.  

246Selain kedua kelompok diatas juga terdapat kelompok pemuda. Dengan jiwa dan semangat 

militan mereka tampil mempelopori setiap gerakan, baik gerakan illegal, yaitu gerakan rahasia yang 

berusaha menysup ke dalam musuh untuk mengadakan sabotase, ataupun gerakan legal, yaitu gerakan 

terang-terangan memberikan perlawanan terhadap musuh. Aktivis KRIS Muda, seperti R.A. Daud, A.R. 

Tamma, St. Ruwaedah, dan kawan-kawan adalah mantan tentara masa berasal dari anggota pergerakan 

Islam pada masa kolonial, rakyat pada seperti: Abd. Rahim Usman, Rahman Haddaq, Andi Tonra, H. 

Abd. Razak, Hamusta Ibrahim, M. Mas'ud Rahman, A. Halim A.E. dan lain-lain. Ahmad M. Sewang, 

Kebaktian Rahasia Islam Muda (KRIS MUDA): Studi Tentang Peran Islam dalam Kelasykaran di 

Sulawesi Barat, h. 72. 

247Bangsawan Sulawesi Barat yang terdepan tampil dalam pergerakan KRIS Muda ialah Ibu A. 

Depu (Ibu Agung). Beliau adalah Arajang Balanipa yang ke-52 dan merupakan tokoh yang paling 

berpengaruh dalam menggerakkan rakyat dalam perjuangan. Karena itu ketika Ibu A. Depu menjadi 

pimpinan tertinggi Lasykar KRIS Muda, maka dengan serentak rakyat Sulawesi Barat berjuang bersama 

beliau. Tokoh-tokoh bangsawan lainnya yang aktif dalam pergerakan KRIS Muda ialah: Arung Matoa 

Andi Aco (Binuang), Andi Iskandar, Andi Hasan Mangga (Polewali), Maraqdia Matangnga (UluSalu), 

Maraqdia Tapango, A. Rasyid, Abd. Malik dan saudaranya A. Majid (Maraqdia Campalagian), Andi 

Tonra (Majene), Paqbicara Kuning (Sendana), Andi Pelang (Putra Maraqdia Mamuju), dan lain- lain. 

Pengaruh kelompok bangsawan dalam perjuangan kemerdekaan sejalan dengan pandangan orang 

Sulawesi Barat terhadap mereka pada waktu itu, bangsawan menduduki puncak piramida strata social 

masyarakat. Hal ini dapat pula dilihat dalam unkapan mereka dibawah ini: 
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c. Golongan Ulama, yaitu Imam Lapeo, yang bermaksud aktif memberi semangat 

perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. 

Dari ketiga kekuatan unsur masyarakat yang menjadi nyawa pergerakan KRIS 

Muda, salah satunya golongan ulama. Keterlibatan ulama dalam mewarnai kancah 

perjuangan tentu tidak lepas dari petunjuk dari ajaran Islam menegaskan bahwa 

kemerdekaan merupakan hak setiap manusia, dan melarang setiap bentuk 

penghambaan yang menjatuhkan harkat-martabat manusia. Ajaran Islam menentang 

setiap bentuk eksploitasi tanpa hak, terlebih lagi dengan cara pemaksaan, dan 

penindasan yang mengorbankan jiwa. Konsep tersebut menjiwai perjuangan umat 

Islam dalam melawan penjajah yang dilandasi oleh ideologi agama dan nasionalisme. 

Bagi umat Islam perjuangan melawan penjajah merupakan kewajiban agama dan juga 

kewajiban warga negara yang berpadu dalam semangat perjuangan.248  

Keikutsertaannya ulama dalam perjuangan juga dialami oleh Imam Lapeo. 

Beliau merupakan seorang ulama yang terpandang di daerah Sulawesi Barat. Rasa 

                                                             
a. Naiyya Mara’dia indo amannai banua 

(Raja adalah orang tua Negara) 

b. Polo upa, polo pani’ muanapolei mara’dia 

(Bersumpah setia atas perintah Raja) 

c. Napo siri’ Mara’dia Napomatei Batua 

(Sekalipun masih berada dalam batas yang memalukan, kalau sang raja menghendaki, 

maka jiwa hamba pun bisa dikorbankan) 

Ahmad M. Sewang, Kebaktian Rahasia Islam Muda (KRIS MUDA): Studi Tentang Peran Islam 

dalam Kelasykaran di Sulawesi Barat, h. 73. 

248Rijal Fadli dan Bobi Hidayat, K. H. Hasyim Asyari dan Resolusi Jihad dalam Usaha 

Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945) (Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2018), h. 

73.  
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permusuhan terhadap penjajah sudah sejak lama tertanam dalam jiwa beliau, ketika 

dihalangi menyiarkan Islam oleh Kontrolir Belanda di Mamuju pada tahun 1925.249  

Peran aktif beliau semakin jelas dengan memberi dukungan kepada para pejuang 

di KRIS Muda.250 Sekalipun tidak dapat terjun langsung ke medan juang, tetapi beliau 

telah mewarnai perjuangan KRIS Muda. Atas pengaruh beliau sehingga banyak 

diantara ulama dan murid Imam Lapeo yang ikut mengambil bagian dalam pergerakan 

KRIS Muda. Atas pengaruh Imam Lapeo , tidak sedikit ulama yang langsung 

memanggul senjata mengobarkan perang jihad. Diantara ulama yang aktif pada masa 

revolusi fisik ialah: K.H. Ahmad Alwy, K.H. Muhammad Saleh, K.H. Jalaluddin, K.H. 

Abd. Jalil, S. Husen Alwy, H. Abd. Razak, K.H. Muhsin Tahir, K.H. NajamuddinTahir, 

K.H. Muthalib Tahir, H. Muhammad Jafai, K.H. Mahmud, dan ulama lainnya.251  

                                                             
249Ahmad M. Sewang, Kebaktian Rahasia Islam Muda (KRIS MUDA): Studi Tentang Peran 

Islam dalam Kelasykaran di Sulawesi Barat, h. 72. 

250Peran Imam Lapeo dalam KRIS Muda juga tergambar dalam sebuah puisi yang berjudul 

‘’Dukungan Terhadap KRIS Muda” 

KRIS Muda dapat dukungan 

Tiga kekuatan sosial 

Dari para ulama 

Dipimpin Imam Lapeo  

Alias Imam Lapeo  

Ulama kharismatik dari Mandar 

Keikutsertaan para ulama 

Umat pun tak ragu berjuang........ 

Lihat. Ahmad M. Sewang,dkk., Kisah Sang Penantang (Jakarta Selatan: Cerah Budaya 

Indonesia,2018), h. 10. 

251Keikutsertaan tokohagama termasuk Imam Lapeo dan beberapa ulama lainnya mengandung 

nilai-nilai moral yang menggambarkan perjuangan terhadap ketidakadilan yang telah mencederai nilai-

nilai kemanusian dalam bentuk pengekangan kebebasan beragama, eksploitasi sumber daya manusia, 

dan penindasan. Memperjuangkan hak sebagai bangsa yang berdaulat dan memiliki martabat yang sama 

dengan bangsa lain tidaklah mudah. Dibutuhkan kesadaran nasional, persatuan dan pengorbanan untuk 

mengusir penjajah. Upaya tersebut telah dilakukan oleh K.H. Hasyim Asy`ari melalui pendidikan, 

membangkitkan kesadaran masyarakat dan mobilisasi kekuatan rakyat untuk berkonfrontasi secara fisik 

dengan penjajah. Selain itu Imam Lapeo membuktikan bahwa antara ke-Islam dan ke-Indonesiaan tidak 
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Peran keulamaan Imam Lapeo juga nampak jelas dalam kondisi perjuangannya. 

Fungsinya sebagai pelindung, penasehat dan tempat bertanya para tokoh pejuang, 

merupakan tugas mulia yang diembannya. Bahkan pembentukan organisasi selanjutnya 

sangat diwarnai oleh keyakinan Islam.252 Dengan ikutnya para ulama memberikan 

dukungan terhadap pergerakan KRIS Muda, maka umat yang berdiri dibelakang 

mereka tidak ragu-ragu lagi untuk bersama dalam perjuangan. 

Pada Januari 1946, sebuah mobil truk masuk jurang di jembatan Puppole 

Kecamatan Campalagian, memengakibatkan dua tentara NICA tewas dan lainnya luka 

berat. Jembatan itu telah dirusak kelompok KRIS Muda dipimpin Amin Badawi. Sehari 

setelah kejadian itu, seorang bernama Pua Ambo ditangkap serdadu NICA karena 

dituduh terlibat dalam tindakan sabotase merusak jembatan, la kemudian disiksa, diikat 

kedua kakinya lalu ditarik dengan mobil sepanjang jalan poros Majene.  

Setelah kendaraan NICA itu tiba di wilayah Lapeo, Imam Lapeo yang 

mengetahui tindakan Belanda itu langsung berdiri di tengah jalan dan menghentikan 

                                                             
boleh dipertentangkan untuk mempertahankan keutuhan Negara. Identitas berdasar a Islam diyakini 

memberikan kontribusi signifikan dalam proses pembangunan identitas keindonesiaan. Berawal dari 

identitas keislaman, masyarakat kepulauan Nusantara yang terpisah secara geografis, kultural, suku, 

kerajaan dan bahasa berhasil bersatu membentuk identitas bersama yang di kemudian hari kita sebut 

sebagai Indonesia. Konflik sejarah antara penjajah dan negara jajahan memaksa kedua pihak untuk 

mengerahkan seluruh potensi yang dimilikinya untuk mencapai kemenangan. Indonesia sebagai negara 

baru pada saat itu dituntut untuk melakukan mobilisasi secara cepat guna mengantisipasi kedatangan 

Sekutu yang membonceng Belanda. Dalam proses mobilisasi tersebut dibutuhkan tokoh-tokoh 

kharismatik yang memiliki ide pemersatu antara semua komponen untuk melawan penjajahan. 

Tamplinya Imam Lapeo dan para ulama lainnya yang memiliki gagasan resolusi jihad telah 

membangkitkan semangat perlawanan rakyat yang dilandasi oleh keyakinan agama, dan dengan cepat 

mempengaruhi terbentuknya laskar-laksar jihad.   

252Mohammad Natsir dan Muh. Yusuf Naim, Imam Lapeo Ulama Pejuang di Tanah Mandar 

Sulawesi Selatan, h. 85. 
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mobil itu dan meminta agar penyiksaan itu dihentikan. Hanya dua kalimat yang 

diucapkannya yaitu, "Lepaskan dan jangan disiksa, kamu akan mati juga. "Akhirnya 

tentara NICA melepaskan dan melanjutkan perjalanan ke Majene. Peristiwa itu 

disaksikan penduduk setempat. 

Dari kejadian tersebut tentara Nica menyebut Imam Lapeo  dengan julukan Tuan 

Karrama. Bahkan Imam Lapeo pernah dipaksa NICA untuk menyebarkan dakwah 

dalam bahasa lokal terjemahan. Namun Imam Lapeo dengan tegas menolak dan 

mengatakan dakwah disampaikan dalam bahasa asli Arab.253 

B. Taktik Juang  Melawan Penjajah 

 Fakta sejarah menunjukkan, bahwa prosesi perjuangan baik perjuangan 

merebut kemerdekaan maupun mempertahankan kemerdekaan merupakan jalinan 

saling dukung antara raja, bangsawan, rakyat biasa, dan ulama atau agamawan. Diteliti 

oleh Anhar Gonggong bahwa keunikan perlawanan rakyat Sulawesi Selatan dan 

Sulawesi Barat ialah peran penting dari raja-raja dan bangsawan dalam menggerakkan 

perlawanan. Namun ia juga mengakui bahwa peranan raja-raja dan bangsawan bisa 

terwujud karena adanya dukungan dari rakyatnya. Kenyataan itu juga terjadi dalam 

perjuangan rakyat di Mandar, dimana peran raja, bangsawan dan rakyat biasa termasuk 

golongan agamawan menjadi suatu kekuatan yang menyatu.  

                                                             
253Mohammad Natsir dan Muh. Yusuf Naim, Imam Lapeo Ulama Pejuang di Tanah Mandar 

Sulawesi Selatan, h.48- 49.  
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Imam Lapeo, salah satu tokoh perjuangan yang mewakili umat Islam dalam 

perlawanan terhadap para penjajah. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia dan 

pengekangan terhadap kebebasan rakyat dalam berbagai aspek mengakibatkan 

kesengsaraan di negerinya. Imam Lapeo sebagai seorang ulama, tampil mengabdikan 

ilmu keulamaannya dalam perjuangan merebut mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia di Mandar.254 Perjuangan Imam Lapeo dalam menentang bentuk-bentuk 

imperialisme merupakan dobrakan perlawanan agar terbebas dari kungkungan 

penjajah. Melalui taktik ataupun strategi jitu yang dicanangkan Imam Lapeo agar 

melumpuhkan para penjajah di Tanah Mandar.  

Adapun taktik juang yang digunakan Imam Lapeo dalam melakukan 

perlawanan kepada para penjajah yaitu 

1. Membangkitkan Jiwa Nasionalisme 

Nasionalisme berasal dari kata nation (bangsa). Nasionalisme adalah suatu 

paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara atas kesadaran 

keanggotaan/warga negara yang secara potensial bersama-sama mencapai, 

mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan 

bangsanya. Nasionalisme merupakan paham kebangsaan yang mengandung makna 

kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebangsaan atau memelihara 

                                                             
254Mohammad Natsir dan Muh. Yusuf Naim, Imam Lapeo Ulama Pejuang di Tanah Mandar 

Sulawesi Selatan (Makassar: Suaka Peninggalan dan Purbakala Sulawesi Selatan dan Tenggara, 10  
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kehormatan bangsa. Menurut Retno Listyarti, bahwa nasionalisme adalah sikap dan 

semangat berkorban untuk melawan bangsa lain.255  

Salah satu taktik juang Imam Lapeo kepada rakyat Mandar khususnya para 

pejuang adalah dengan menggelorakan semangat perjuangan sehingga jiwa 

nasionalisme dan kepatriotan tertanam dalam dada mereka. Beliau menyerukan bahwa 

melawan penjajahan merupakan jalan jihad dalam mempertahankan tanah air dan 

agama.  

Jihad menurut K. H. Isa Anshariialah sebagaimana yang dikutip Ahmad M. 

Sewang256, bahwa: 

Ketekunan dan kesungguhan berjuang,membela kebenaran dan keadilan di 

bumi, membela kaum yang lemah dan tertindas, memusnahkan penghisapan 

dalan segala bentuknya.   

 

Dalam kontek melawan penjajah, pengertian jihad lebih mengarah kepada jihad 

dalam artian perang, karena musuh merencanakan untuk menguasai negara dan 

perbendaharaannya, ingin menjajah bangsa serta memaksakan kehendaknya yang 

bertentangan dengan ajaran agama. Sebagai agama yang terlengkap, terakhir, dan 

memiliki ajaran yang dinamis, Islam sangat menekankan kepada pemeluknya agar 

memperhatikan persoalan jihad yang berhubungan dengan perang bersenjata, 

kemiliteran, ataupun sejenisnya. Bahkan, dapat dikatakan bahwa sebagian besar 

maksud jihad di dalam Al-Qur’an, terutama yang diiiingi kalimat fi sabilillah 

                                                             
255Retno Lystiarti, Pendidikan Kewargananegaraan (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 33  

256Ahmad M. Sewang, Kebaktian Rahasia Islam Muda (KRIS MUDA): Studi Tentang Peran 

Islam dalam Kelasykaran di Sulawesi Barat (Makassar: Alauddin University Press 2012), h. 99.   



154 

 

 

sesudahnya, berorientasi pada peperangan menggunakan senjata atau kemiliteran. Hal 

ini karena militer sangat penting untuk mempertahankan martabat bangsa dan 

melindungi rakyatnya dari gangguan musuh.257 

Perlawanan umat Islam di Mandar melawan penjajah yang merampas hak hidup 

dan menjalankan agama dengan leluasa merupakan bagian dari jihad yang mendapat 

legitimasi dari ajaran Islam. Walaupun slogan nasionalisme muncul dan mewarnai 

motivasi jihad, tetapi pada hakikatnya perjuangan melawan penjajah yang zhalim 

sesuai dengan konsep jihad dalam Islam. 

  Kontribusi jihad kebangsaan Imam Lapeo dalam membakar jiwa nasionalisme 

dan kepatriotan dengan memberi restu kepada para pejuang dalam mendirikan KRIS 

Muda. Imam Lapeo dikenal sebagai ulama kharismatik dan besar pengaruhnya di 

Tanah Mandar. Restu Imam Lapeo senantiasa diberikan kepada mereka seraya 

mengatakan: 

Anak-anakku sekalian, saya merestui perjuangan kalian, apalagi bertujuan 

untuk membela tanah air dan agama Untuk itu jadikanlah Islam sebagai 

pegangan dalam berjuang, Insya Allah anak-anakku mencapai kemenangan. 

 

Restu Imam Lapeo yang disampaikan melalui pesan singkat di atas menjadi 

pegangan para pejuang KRIS Muda, sekaligus merupakan dukungan moral yang sangat 

berarti untuk mendapatkan dukungan massa, khususnya di kalangan ulama. Ulama 

berperan aktif dalam menggembleng semangat jihad para pejuang yang berlandaskan 

                                                             
257Muhammad Rijal Fadli dan Bobi Hidayat, K. H. Hasyim Asy’ari dan Resolusi Jihad (dalam 

Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945), (Lampung: CV. Laduny Alfatma, 

2018), h. 69.   
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pada ayat suci Al-Qur’an. Seperti yang dikemukakan oleh K.H. Muhammad Saleh 

dalam salah satu nasihatnya kepada para pejuang tentang kebolehan berperang.258 

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Hajj/22: 39-40. 

                         

                             

                    

                       

         

 

Terjemahnya 

Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena 

Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar 

Maha Kuasa menolong mereka itu. (Yaitu) orang-orang yang telah diusir dari 

kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka 

berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak 

(keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah 

dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang 

Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. 

                                                             
258M Abu Zahra memberi keterangan tentang kebolehan berperang dalam Islam, yaitu 1) 

Negara mereka jangan sampai diduduki musuh dan 2) supaya agama mereka jangan sampai dihapuskan. 

Lihat. Ahmad M. Sewang, Kebaktian Rahasia Islam Muda (KRIS MUDA): Studi Tentang Peran Islam 

dalam Kelasykaran di Sulawesi Barat, h. 86.    
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Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. 

Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuat lagi Maha Perkasa.259 

 

Semangat nasionalisme berbalut keagamaan dikobarkan Imam Lapeo kepada 

murid-muridnya terlebih ketika beliau memberi dukungan kepada kelasykaran KRIS 

Muda untuk berjuang membela tanah air dan agama Islam dengan menyebut para 

penjajah sebagai orang kafir. Sebagaimana pesan ataupun nasehat Imam Lapeo kepada 

murid-muridnya, sebagai berikut: 

Dalebba sibali-bali lao Balanda, To Kaper 

Dao peccoe lao di Balanda  

Artinya: 

Jangan sekali-kali kamu bekerja sama dengan Belanda, orang kafir. 

Tidak boleh ikut kepada Belanda.260  

Pesan itu menjadi dasar bagi murid-muridnya dalam membina para pejuang 

yang dengan sendirinya didasarkan pada ajaran Islam, dimana kemerdekaan adalah hak 

setiap manusia dan bangsa. 

Selain itu, murid-murid Imam Lapeo juga memberi pesan kepada para pejuang 

dalam membangkitkan semangat juangnya. Pada masa itu, semakin meluasnya 

pengaruh NICA, ketika GAPRI 531261 melakukan operasi latihan tempur yang 

                                                             
259Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 

2012), h. 261.   

260Mohammad Natsir dan Muh. Yusuf Naim, Imam Lapeo Ulama Pejuang di Tanah Mandar 

Sulawesi Selatan, h. 84. 

261GAPRI 531 merupakan Gabungan Pemberonak Rakyat Islam dengan kode 531 yang 

dibentuk pada tanggal 2 November 1945 yang dipimpin oleh Maemunah, istri dari Muh. Djud Pance.  
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dikoordinir oleh para pejuang didampingi oleh beberapa ulama, salah satunya H. 

Muhammad Jafai yang merupakan salah satu murid Imam Lapeo sebagai penasehat 

keagamaan. Diantara isi nasehatnya kepada para pejuang, yakni: 

Ketahuilah semua bahwa kita berjuang untuk membela kemerdekaan tanah air 

dan agama dari penjajahan orang kafir (Belanda). Jika mereka berhasil 

menguasai kita berarti kita akan hidup penuh kesengsaraan dan penderitaan 

serta akan terlarang dalam menunaikan syariat agama. Jadi perjuangan kita 

sesungguhnya adalah fisabilillah, yaitu suatu perjuangan suci. 

 

                                                             
Dasar perjuangan yang dilakukan GAPRI 5.3.1 pada dasarnya terkait dengan beberapa hal yakni: 

pertama: perjuangan GAPRI 5.3.1 dilandasi oleh semangat perjuangan Agama Islam dalam melawan 

praktik penindasan yang dilakukan oleh Belanda terhadap masyarakat Baruga khususnya dan Mandar 

pada umumnya. Semangat Agama Islam menjadi pengikat perjuangan dalam melawan praktik 

penjajahan Belanda. Kedua: ketika semangat perjuangan agama telah terwujud dalam melawan praktik 

penindasan yang dilakukan oleh Belanda, maka semangat perjuangan itu sedikit demi sedikit bergeser 

pada keniscayaan sebuah identitas kebangsaan yang plural. Pluralitas kebangsaan Indonesia telah 

membuka mata secara lebar, bahwa identitas kebangsaan Indonesia adalah terbentuk atas dasar 

keberagaman dan bukan tunggal. Kesadaran inilah yang pada akhirnya semakin kuat mendorong 

perjuangan GAPRI dalam mewujudkan tujuan dasarnya yakni mempertahankan Proklamasi 

Kemerdekaan Republik Indonesia.Ketiga: Transformasi identitas kebangsaan Indonesia terjadi seiring 

dengan terjadinya transformasi identitas perjuangan GAPRI 5.3.1. Transformasi identitas kebangsaan 

terjadi ketika berubahnya identitas kelembagaan yang semula bernama PRAMA sebagai wujud identitas 

Mandar, berubah menjadi PERMAI yang di dalamnya tersemat identitas kebangsaan Indonesia. 

Keempat: Atas dasar semangat agama, pluralitas dan kebangsaan inilah, sebuah wujud perjuangan rela 

berkorban dijalankan tanpa takut dan gentar sedikit pun. GAPRI dibentuk sebagai takti ataupun strategi 

untuk meengelabui musuh (NICA) bahwa ada ekspi baru yang menyusup ke daerah Mandar. Angka 

5.3.1 di belakang singkatan GAPRI mempunyai arti sebagai berikut:  

-5 (Lima), artinya berjuang dengan tidak melalaikan sembahyang lima waktu;  

-3 (Tiga), artinya bersedia memberikan tiga macam pengorbanan yaitu pikiran, tenaga, dan 

harta termasuk jiwa  

-1 (Satu), atinya satu tujuan Indonesia tetap merdeka dan berdaulat di bawah ridha Allah SWT. 

Kode 531 digunakan oleh pejuang GAPRI sebagai kode umum dalam mendeteksi kawan 

maupun lawan. Para pejuang GAPRI wajib mengucapkan salam ketika bertemu. Pada saat malam hari, 

jika para pejuang menggunakan kedipan lampu 5 kali maka harus membalas dengan kedipan lampu tiga 

atau satu kali, jika menggunakan kedipan lampu sebanyak satu kali maka pejuang harus membalas 

kedipan lampu sebanyak tiga atau lima kali. Begitu juga waktu siang dengan menggunakan jari tangan. 

St. Junaeda, dkk., Nasionalisme Masyarakat Mandar: Sejarah Kelasykaran GAPRI 5.3.1 di Mandar 

tahun 1945-1949 (Makassar: De La Macca, 2013), h. 142. Lihat juga. Sanyi, “Perjuangan Hj. Maemunah 

dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia di Mandar (1945-1949)”, Skripsi (Makassar: UIN 

Alauddin Makassar, 2015), h. 33. Muis Mandra,  Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Bangsa di Mandar 

(Majene, tp, 2002), h. 48.   
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Semangat jihad yang ditanamkan di atas, telah ikut mengorbankan perlawanan 

terhadap tentara NICA. Di Tahudu (Mamuju) terjadi penghadangan yang dilakukan 

oleh KRIS Muda, mengakibatkan tewasnya satu orang tentara NICA. Demikian pula 

di Tonyaman (Polewali) dan di Markas Timbu Allu (Balanipa) telah timbul 

pertempuran sengit. 

Keberanian dan aksi heroik yang dilakukan oleh Ibu Andi Depu262 dalam 

memperjuangkan bumi pertiwi agar terbebas dari belenggu penjajah tidak lepas dari 

pesan-pesan moral dari K. H. Muhammad Tahir. Ibu Andi Depu sebagai Panglima 

KRIS Muda datang ke kediaman Imam Lapeo untuk meminta nasihat dan berkah dalam 

menyusun kekuatan perlawanan rakyat. Nasehat beliau pada saat itu sebagai berikut: 

Lambamoo anaqpuangngu,  

Insyah Allah salamao, 

Karena apiangan mulambai, 

Tania adaeang  

solatopai pole siturui agamata. 

Artinya 

                                                             
262Pada tanggal 28 Oktober pemerintah Belanda bermaksud untuk menurunkan bendera merah 

putih di Balanipa, namun penurunan itu gagal akibat keberanian Ibu Andi Depu yang mendengar laporan 

dari Cicci Kambu seorang abdi setia yang selalu mendampinginya dan mengabarkan bahwa bendera 

tersebut akan diturunkan secara paksa oleh Tokara Matanna (sebutan dari Cicci Kambu kepada pasukan 

Belanda) lalu kemudian datang lagi laporan dari seorang yang bernama Imasa sehingga, Ibu Andi Depu 

yang tengah bersimpuh diatas permadani halus setelah selesai melaksanakan Shalat Dhuhur lalu berdoa 

menengadah Kalam Ilahi namun tidak sempat terselesaikan secara sempurna karena beliau dengan 

spontan berlari dalam keadaan, Nasaaleppangi Cipo’na, Natuyui peppasse’na, Tikakkar belua’na, 

naondongngi naraetti anna mane ma’ua Allahu Akbar (Sarung diikatkan dipinggul lalu Mukenanya 

diselempangkan dan dengan rambut terurai lalu berteriak Allahu Akbar) yang disusul kemudian dengan 

bermunculannya para wanita yang datang mendampingi Ibu Andi Depu untuk selanjutnya menyusul 

para pemuda dan pemudi sehingga tempat tersebut menjadi ramai dan tak lama kemudian Ibu Andi Depu 

lalu kembali berteriak Allahu Akbar kemudian berkata dengan lantang Silumbangappai Bakkeu anna 

Lumbango’o bandera (nanti tubuhku terkapar bersimbah darah barulah engkau bendera akan tumbang) 

yang kemudian Ibu Agung H.A.Depu diapit oleh para abdi setia dan pejuang lainnya. Anwar Sewang, 

Ibu Agung H. A. Depu: Patriot Pembela Tanah Air (Malang: Wineka Media,2018), h. 120.     
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Pergilah anakku yang mulia,  

Insyah Allah akan selamat,  

Karena kebenaran yang kamu perjuangkan,  

Bukan kebatilan,  

Apalagi sesuai dengan perintah agama kita.263 

 

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa betapa besarnya peran tokoh ulama 

termasuk Imam Lapeo yang ikut mewarnai perjuangan rakyat Mandar sebagai 

motivator dalam pergerakan KRIS Muda. Semangat jihad yang telah ditanamkan 

adalah salah satu faktor yang turut menentukan dalam mencapai kemenangan. Sebab 

kemenangan bukan hanya ditentukan keunggulan tentara dan kecanggihan armada 

tetapi juga termasuk faktor semangat dan moral pasukan yang tinggi. Dengan semangat 

jihad, para pejuang rela mengorbankan segala yang ada bahkan dengan jiwa sekalipun. 

Mereka maju ke gelanggan perjuangan dengan semboyan, "Hidup atau Mati”. “Hidup 

berarti merdeka dan mati berarti syahid, suatu kematian yang mulia”. 

2. Memperkuat Barisan Perlawanan 

Sejarah bangsa Indonesia yang banyak menggugurkan para pahlawan dan 

memiliki filosofi besar adalah dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia 

untuk semua itu, tentu tidak lepas dari kontribusi dan sumbangsi ulama. Ulama bersatu 

dan berjuang melawan para penjajah yang telah merampas kedaulatan rakyat 

Indonesia. Mengorbankan segenap raga hingga nyawa menjadi taruhannya. Mereka 

                                                             
263Ahmad M. Sewang, Kebaktian Rahasia Islam Muda (KRIS MUDA): Studi Tentang Peran 

Islam dalam Kelasykaran di Sulawesi Barat, h. 104.     
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menjadi garda terdepan melawan penjajahan dalam memperjuangkan kemerekaan. Hal 

inilah yang menjadi suatu kecaman bagi para penjajah untuk lebih segan dan berhati-

hati.264 

Perjuangan bangsa Indonesia dalam sejarah mencatat peran dan kontribusi para 

ulama. Mereka rela berkorban menyerahkan harta, jiwa dan raganya untuk mengusir 

para penjajah dari Tanah Air. Ulama siap menjadi lini terdepan dalamperjuangan 

kemerdekaan. Menurut Thomas S. Raffles,265 seorang Gubernur EIC, mengakui 

kontribusi ulama dalam perjuangan kemerdekaan. Ia pernah mengatakan bahwa: 

Karena mereka (ulama) begitu dihormati, maka tidak sulit bagi mereka untuk 

menghasut rakyat untukmelakukan perlawanan. Dan mereka menjadi alat yang 

paling berbahaya di tangan penguasa pribumi yang menantang kepentingan 

pemerintahan kolonial.     

 

Keberadaan ulama sangat penting di masyarakat karena mampu memobilisasi 

kekuatan, dikarenakan posisi mereka yang mendominasi di masyarakat. Ulama 

                                                             
264Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah 2 (Bandung: PT. Grafindo Media Pratama, 2010), 

h. 201.   

265Thomas S. Raffles atau Sir Thomas Stamford Bingley Raffles lahir 6 Juli 1781-5 Juli 1826, 

merupakan segarawan Inggris dan menjadi gubernur Jenderal Hindia Belanda (1811-1816). Raffles 

diangkat menjadi Letnan Gubernur Jawa di tahun 1811,ketika kerajaan Inggris mengambil alih jajahan 

kerajaan Belanda setelah ditandatanganinya Kapitulasi Tuntang pada 18 September 1811. Sewaktu 

menjabat sebagai penguasa Hindia-Belanda, ia telah mengusahakan banyak hal, yang mana antara lain 

mengintroduksi otonomi terbatas,menghentikan perdagangan budak, mereformasi sistem pertahanan 

pemerintah kolonial Belanda, menyelidiki flora dan fauna Indonesia, meneliti peninggalan-peninggalan 

kuno seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan, sastra Jawa dan masih banyak lagi. Pada masa 

penjajahan Inggris, Raffles memberlakukan sistem sewa tanah mengganti kerja rodi pada masa VOC 

karena ia menganggap kebijakan itu membebankan rakyat, khususnya petani. Raffles ingin agar para 

petani dapat berdiri sendiri dan bebas menentukan tanamannnya sendiri dan tanaman itu sebaiknya laku 

dipasarkan seperti tebu, kopi, nila dan sebagainya. Raffles beranggapan bahwa pemerintahan kolonial 

adalah pemiliktanah dan para petani yang menggarap tanah dianggap sebagai penyewa (tenant)tanah 

milik pemerintah. Untuk penyewaan tanah ini,para petani diwajibkan membayar pajak atas pemakaian 

tanah pemerintah. Lilik Suenti, dkk.,  Ilmu Pengetahuan Sosial  (Malang: Media Nusa Creative, 2018), 

h. 72.   
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menjadi tokoh sentral kepemimpinan sekaligus penggerak santri ataupun masyarakat 

untuk turut berjuang.266 

Seperti halnya di Mandar, Sulawesi Barat, ulama turut andil dalam 

mengerahkan jiwa, raga dan harta mereka dalam perlawanan kepada penjajah. Salah 

satu ulama yang ikut memberikan sumbangsinya dalam perjuangan rakyat Mandar 

adalah K. H. Muhammad Tahir. Beliau merupakan salah satu tokoh pejuang yang 

memberikan dukungan penuh dalam menumpas segala penderitaan yang dialami 

bangsa Indonesia khususnya rakyat Mandar. 

Perjuangan Imam Lapeo terlihat ketika beliau mengambil bahagian dalam 

organisasi kelasykaran Mandar yang diberi nama KRIS Muda. Imam Lapeo sebagai 

kekuatan kelasykaran dari golongan ulama senantiasa menggelorakan semangat 

perjuangan untuk menentang penjajahan dan mempertahankan kemerdekaan.267  

Bentuk perjuangan Imam Lapeo juga terlihat dengan mengirim para murid-

muridnya dalam penggemblengan para pemuda pejuang sebagai upaya memperkuat 

barisan perlawanan. Murid-murid beliau yang dikirim diantaranya K. H. Muhammad 

Saleh dan H. Abd. Razak. Keduanya dikirim sebagai penasehat dan bertindak 

menanamkan semangat jihad dan jiwa patriotosme kepada para pejuang yang berpusat 

                                                             
266Sutan Remy Syahdeini, Sejarah Hukum Indonesia (Jakarta: Kencana, 2021), h. 11   

267Mohammad Natsir dan Muh. Yusuf Naim, Imam Lapeo Ulama Pejuang di Tanah Mandar 

Sulawesi, h. 83. 
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di Markas Timbu. Sama halnya H. Muhammad Jafai yang juga murid Imam Lapeo 

melakukan gemblengan kepada para pejuang yang bermarkas di Bone-bone.268 

Di Campalagian sebagai tempat tinggal dan pusat dakwahnya, Imam Lapeo 

selain memberi pengajaran Islam kepada para murid-muridnya, beliau juga memberi 

dukungan khusus berupa penyediaan sarana yang digunakan para pejuang dalam 

melawan penjajah. Beliau mengkordiner murid-muridnya untuk menyiapkan dan 

membuat bambu runcing sebagai senjata. Senjata bambu runcing menjadi alat 

perjuangan bangsa Indonesia, dikarenakan ketiadaan dan kurangnya peralatan perang 

yang tersedia, sementara perjuangan masih berlanjut.269  

Walaupun Imam Lapeo tidak dapat ikut berjuang ke medan perang memanggul 

senjata bersama murid-murid dan para pejuang lainnya dikarenakan usianya yang 

sudah tua, tetapi kobaran semangat juang menggelora senantiasa terpatri dadanya. Oleh 

karenanya, barisan perjuangan rakyat Mandar dalam tubuh kelasykaran KRIS Muda 

tidak akan lepas dari perjuangan-perjuangan Imam Lapeo. 

3. Misi Penyelamatan Musuh 

 Dalam perjuangan untuk mencapai sebuah tujuan, seorang pejuang tentu 

membutuhkan sebuah cara ataupun trik agar tujuan tersebut berhasil digapainya. 

Keberhasilan para pejuang Indonesia dalam perlawanan melumpuhkan para penjajah 

                                                             
268Ahmad M. Sewang, Kebaktian Rahasia Islam Muda (KRIS MUDA): Studi Tentang Peran 

Islam dalam Kelasykaran di Sulawesi Barat, h. 86.      

269Muhammad Yusuf Naim dan Mohammad Natsir Sitonda, Ajaran Imam Lapeo 

(Makassar:Pustaka Refleksi,2018), h. 48.  
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tidak hanya membutuhkan sebuah senjata sebagai alat perlawanan, namun perlu 

namanya strategi, siasat atau taktik juang sebagai penunjang dalam penguasaan medan 

perang.  

Lembaran sejarah tercatat bahwa bangsa Indonesia pernah mengalami masa 

kelam ketika berada dalam belenggu penjajahan. Kehidupan rakyat yang mencekam, 

penderitaan dan hak akan kebebasannya sebagai warga negara tidak didapatkan akibat 

kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial yang mengungkung mereka. Keinginan 

merdeka dan terbebas dari segala penyiksaan merupakan bentuk perwujudan bahwa 

rakyat Indonesia kala itu menjadi rakyat jajahan. 

Berhasilnya penguasaan Jepang di bumi pertiwi termasuk wilayah Mandar 

dikarenakan Jepang menggagas strategi jitu untuk dapat memenangkan hati rakyat. Hal 

itu terbukti ketika kedatangannya ke Sulawesi Barat pada bulan Februari 1942 

mendapat sambutan meriah dari rakyat, karena dianggap sebagai tentara pembebasan 

dari kaum kolonial. Kedatangannya disambut meriah dalam suatu upacara yang 

dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat.270  

Jepang mulai melancarkan strategi propagandanya dalam menarik simpati dan 

mengambil hati rakyat melalui deklarasi yang digaungkan bahwa Jepang dan Indonesia 

bersaudara.271 Segala usaha kerap dikerahkan oleh tentara Jepang sebagai bagian dari 

                                                             
270Harun Kadir, Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Sulawesi Selatan 1945-1950 

(Ujung Pandang: Kerjasama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi 

Selatan, 1984), h. 81.    

271Minat Jepang terhadap daerah Asia tenggara adalah karena ajaran Shintoisme tentang Hokka-

ichiu yaitu ajaran tentang kesatuan keluarga manusia. Jepang sebagai bangsa yang telah maju 

mempunyai kewajiban untuk mempersatukan bangsa-bangsa di dunia ini dan memajukannya. Besarnya 
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politik mencari dukungan kepada rakyat, khususnya umat Islam salah satunya dengan 

mendirikan sekolah Islam yang dikenal dengan nama Jamiah Islamiyah.  

Namun kebahagiaan yang dirasakan rakyat Mandar menjadi semu akibat 

tindakan-tindakan Jepang yang memperlihatkan kebengisannya yang sewenang-

wenang lebih dari apa yang dirasakan di masa kolonial Belanda dahulu. Kebijakan-

kebijakan yang dicanangkan Jepang membuat penderitaan dan kesengsaraan bagi 

rakyat. 

Melihat kondisi dan situasi tersebut, para pejuang tidak tinggal diam. Mereka 

senantiasa melakukan dobrakan perlawanan dalam menentang kebijakan-kebijakan 

tersebut. Salah satunya ulama di Mandar, Imam Lapeo mempunyai prinsip dan 

pendirian kuat, berkarakter keras, dan tegas terhadap pemerintahan kolonial, bahkan 

beliau melalui muridnya menggembleng para pejuang untuk melakukan perlawanan. 

Namun siapa sangka di masa pendudukan Jepang, Imam Lapeo pernah memberi 

pertolongan kepada pemerintah Jepang.  

Suatu hari, Komandan Jepang tergopoh-gopoh menemui Imam Lapeo di 

rumahnya. Dia meminta Imam Lapeo segera melakukan sesuatu agar 

sekelompok kecil pasukannya dapat kembali lagi ke markasnya. Rombongan 

kecil tentara Jepang dinyatakan hilang oleh komandannya itu sedang dalam 

status pamit berburu ke hutan. Namun sudah seminggu mereka belum juga 

                                                             
pengaruh ajaran Shintoisme tentang Hokka-ichiu, banyak para Antropolog Jepang pada tahun 1930 

mengatakan bahwa Jepang dan seluruh Negara di Asia Tenggara yang salah satunya Indonesia 

merupakan saudara serumpun. Maka dari itu tidaklah heran jika pada proses penaklukan Indonesia, 

Jepang menggunakan semboyan “saudara tua”. Karena di Indonesia mayoritas masyarakatnya beragam 

Islam, maka Jepang di sisi sebagai saudara tua daerah Timur Raya juga menekankan pada persamaan 

antara Shinto dan Islam. Jepang mengumbar harapan bahwa kaisar akan beralih agama dan memeluk 

agama Nabi Muhammad, dan melukiskan suatu gambar gilang-gemilang tentang dunia kekuasaan Islam 

yang berpusat di sekitar Kaisar Khalifah Jepang Raya. Harry J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit: 

Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), h.135.  
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pulang, bahkan tidak ada kabar sama sekali. Sang komandan sudah 

mengirimkan beberapa orang untuk mencari tetapi tidak dapat menemukan 

jejak petunjuk apapun. Di tengah keputusaan mereka, seorang warga 

membisikan bahwa Imam Lapeo dapat membantu memberikan informasi 

mengenai anak buahnya yang hilang itu. Diketahui bahwa Imam Lapeo 

dikalangan masyarakat dikenal seorang tokoh keramat. Dengan demikian, Sang 

Komandan pun berkunjung ke boyang kayyang (kediaman Imam Lapeo 

tinggal). Kedatangan Komandan Jepang ke Lapeo untuk menemui Imam Lapeo 

meminta bantuan kiranya tentara Jepang segera ditemukan. Dengan tenang 

Imam Lapeo mengajak semua yang hadir untuk mengangkat tangan dan mulai 

memimpin doa, agar orang-orang yang hilang itu mendapatkan petunjuk dari 

Allah agar bisa pulang kembali ke Lapeo. Lalu kembalilah komandan Jepang 

itu ke markasnya. Keesokan harinya, sekelompok orang muncul dari arah hutan 

dengan muka letih serta badan penuh kotoran dan bau. Mereka merupakan 

tentara Jepang yang hilang. Lalu Komandan Jepang ke Lapeo menemui Imam 

Lapeo untuk mengucapkan rasa terima kasihnya.272 

 

Imam Lapeo pada masa itu dikenal sebagai seorang ulama, kebesaran namanya 

yang agung di Tanah Mandar, membuatnya menjadi panutan dan disegani masyarakat 

dari berbagai kalangan. Tidak dapat dipungkiri pengaruh Imam Lapeo yang dikenal 

memiliki pribadi unggul dan menaburkan banyak karamah inilah kerap mengundang 

masyarakat untuk berkenalan dan bersilaturahmi dengan beliau bahkan segala 

permasalahan yang dihadapi di masyarakat, Imam Lapeo menjadi tumpuannya. 

Imam Lapeo selama hidupnya menerima banyak tamu dari berbagai kalangan 

yang datang untuk meminta didoakan, karena masyarakat menganggap ucapan Imam 

Lapeo merupakan sebuah kebenaran, bahkan hal itu membuat pemerintah Jepang tak 

segan meminta pertolongan kepada Imam Lapeo. Walaupun pada masa itu, Mandar 

                                                             
272Zuhriah, Imam Lapeo: Wali dari Mandar Sulawesi Barat, h. 57.   
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berada dibawah kekuasaan pemerintah Jepang sebagai daerah jajahan, Imam Lapeo 

senantiasa berbuat baik kepada sesamanya. Ketika Komandan Jepang meminta bantuan 

kepada Imam Lapeo, beliau dengan tenang menerima permintaan tersebut. Bantuan 

Imam Lapeo terhadap Jepang ini merupakan atas dasar kemanusiaan. 

 Setelah ditemukannnya tentara Jepang yang hilang, Komandan segera 

menemui Imam Lapeo untuk mengucapkan rasa terima kasihnya dan seraya 

menanyakan kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk membuat sang Imam senang. 

Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Imam Lapeo sebagai seorang pemimpin rakyat, 

pemimpin umat, pemimpin kaumnya di Lapeo Tanah Mandar. Beliau kemudian 

mengajak komandan untuk berbincang. 

Imam Lapeo berkata bahwa apa yang dia lakukan untuk menolong komandan 

hanyalah hal biasa, yakni berdoa. Suatu amalan ibadah yang sudah biasa 

dilakukan oleh seorang muslim yang telah menghambakan dirinya kepada 

sebuah Kekuatan Maha Dahsyat, yakni Allah swt, ud-‘uunii, astajiblakum. 

“Berdoalah kepdaKu, niscaya akan Kukabulkan”. Tiba-tiba Komandan 

berkata, “karo begitu, orang Rapeo harus banyak do’a Nippon menang ne ?. 

Imam Lapeo berkata, “Betul sekali itu komandan, tetapi bagaimana bisa kami 

banyak berdo’a sementara Nippon melarang kami menyalakan api di Masjid 

pada malam hari? Selama ini kami hanya terbatas mendo’akan Nippon pada 

siang hari saja?. Mendengar penuturan Imam Lapeo, Komandan Jepang dengan 

tegas berkata “Bae’ di masjid ini bore nyara rampu ne? biar semua orang 

Rapeo  banya’ doa Nippon menang, haek?”. 

 

Dari peristiwa tersebut, dimana Imam Lapeo memberikan bantuan kepada 

Komandan Jepang yang kemudian menghasilkan diplomasi sederhana yang penuh 

hikmah. Ketika Jepang mendapat serangan yang hebat dari sekutu, terutama serangan 

udara. Jepang kemudian mengeluarkan kebijakan pelarangan menyalakan api (lentera). 
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Namun dengan adanya kesepakatan yang dibuat antara Imam Lapeo dengan Komandan 

Jepang, Imam Lapeo diberi kebebasan untuk menyalakan api (lentera) sebagai bentuk 

rasa terima kasih Komandan Jepang kepada Imam Lapeo yang telah menyelamatkan 

anak buahnya yang hilang.  

Selain itu, Imam Lapeo dikenal sebagai negosiator yang handal dan disegani. 

Hal itu tergambar ketika Imam Lapeo berbincang dengan Komandan Jepang dimana 

melalui alibi dan kecakapan Imam Lapeo untuk setuju mendoakan Nippon hingga pada 

akhirnya berbuah manis dengan diberinya izin untuk menyalakan lentera. 

Bagi Jepang, Imam Lapeo bukanlah orang yang berbahaya, bahkan dikisahkan 

Imam Lapeo diberi kebebasan untuk membangun masjid dijadikan yang dijadikan 

sebagai sentral agama untuk membentengi masyarakat dan menghalangi pembangunan 

Jepang. Beliau selalu berusaha mengurangi tekanan-tekanan dari setiap tindak-tanduk 

pemerintah Jepang yang menindas rakyat. Kalau pemerintah Jepang mengadakan kerja 

paksa untuk kepentingan pertahanannya, maka Imam Lapeo tidak peduli kerja paksa 

tersebut.273  

Imam Lapeo membuka suatu kerja sukarela dengan berlandaskan amal jariah 

yaitu pembangunan masjid sebagai tempat ibadah, tempat mengaji, rumah wakaf yang 

bertujuan untuk membangun bangsa dan sekaligus menghalangi pembangunan 

pertahanan pendudukan Jepang. Hal yang luar biasa pada waktu itu adalah jika orang-

orang mengaku sebagai murid-murid beliau atau pekerja dari masjid yang didirikan 

                                                             
273Zuhriah, Imam Lapeo: Wali dari Mandar Sulawesi Barat, h. 57.  
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oleh beliau akan selamat dari pukulan atau gangguan dari tentara Jepang. Contohnya, 

adanya pelarangan untuk mengangkut bahan makanan dari suatu tempat ke tempat Jain 

yang mendapat pukulan dari tentara. Apabila mereka menyebut nama beliau, lebih-

lebih mengatakan kepunyaan Imam Lapeo, maka selamatlah bahan makanan tersebut. 

Imam Lapeo memberi alternatif ke masyarakat, memilih kerja paksa untuk 

kepentingan Jepang atau kerja sukarela untuk membangun masjid, sebagai amal jariah. 

Figur Imam Lapeo lebih memilih bernegosiasi dengan penjajah daripada mengerahkan 

masyarakat untuk melawan secara fisik.274 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
274Zuhriah, Imam Lapeo: Wali dari Mandar Sulawesi Barat, h. 58.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

C. Kesimpulan 

1. Imam Lapeo merupakan ulama terkemuka dan mahsyur di tanah Mandar. Di 

kalangan masyarakat, beliau terlahir dengan nama Junaihin Namli yang 

merupakan seorang putra dari pasangan suami-istri Muhammad (Kanne Caci’) 

dan St. Rajiah (Ikaji), lahir di Pambusuang tahun 1839. Imam Lapeo tumbuh 

dalam keluarga religius sehingga mampu mempengaruhi intelektual 

keagamaannya. Beliau mengabdikan separuh hidupnya sebagai pengembara, 

menuntut ilmu tidak hanya di kampung halamannya namun Imam Lapeo  

menuntut ilmu menyusuri sebagian wilayah Indonesia, ke Timur Tengah 

bahkan ke persimpangan benua Asia dan Eropa, tepatnya Istambul, Turki. 

Semasa hidupnya, Imam Lapeo melangsungkan pernikahan sebanyak tujuh 

kali. Kepribadian beliau patut menjadi teladan di masyarakat dengan 

karakternya yang pemberani, arif, suka bersilaturahmi dan dermawan, cerdas, 

semangat serta pejuang spiritual. Tanggal 17 Juni 1952, kepulangan Imam 

Lapeo ke rahmatullah menjadi duka mendalam bagi masyarakat Mandar. Beliau 

wafat diusianya 113 tahun dan meninggalkan beberapa peninggalan yang 

banyak memberikan kontribusi dalam aspek dakwah dan kebangsaan. 
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2. Kiprah Imam Lapeo tidak lepas dari peranannya di tanah Mandar. Beliau 

dikenal sebagai penyiar Islam, menggunakan beberapa pendekatan dalam 

memudahkan dakwah islamiyahnya berupa pendekatan tasawuf, pendidikan, 

pernikahan, politik dan budaya. Imam Lapeo  mengembangkan ajaran tasawuf 

atau tarekat lebih didominasi pada ajaran tarekat syaziliyah, yang diperolehnya 

ketika menuntut ilmu di negara Istambul, Turki. Pengaktualan ajaran tarekat ini 

berupa zikir,wirid dan hizb berisi permohonan keselamatan dunia maupun di 

akhirat. Bagi masyarakat Mandar, Imam Lapeo  merupakan seorang waliyullah 

yang memiliki banyak karamah, seperti hilang di laut, namanya bisa menjadi 

jimat/mantra, mampu melipat bumi, dan memiliki dua ramalan yang terbukti 

kebenarannya, serta masih banyak lagi. Sebagai penyiar Islam, Imam Lapeo  

memberikan kontribusi dalam pengislamisasian tradisi atau mengakulturasikan 

budaya lokal dengan nilai ataupun unsur-unsur Islam. Saeyyang pattuqduq dan 

kalindaqdaq menjadi sarana atau media yang digunakan Imam Lapeo dalam 

menyebarkan dan mensyiarkan Islam di tanah Mandar. Saeyyang pattuqduq 

merupakan tradisi menunggangi kuda yang menari yang awalnya dilakukan 

hanya dikalangan istana, tetapi setelah datangnya Imam Lapeo, tradisi tersebut 

kemudian diadakan dalam rangka khataman Al-Qur’an. Sedangkan 

kalindaqdaq merupakan salah satu karya sastra lisan masyarakat Mandar yang 

biasanya digunakan  sebagai sarana menyampaikan pesan baik yang sifatnya 

humoris, kritik, nasehat, dll. Kalindaqdaq digunakan Imam Lapeo sebagai 

media penyiaran Islam, seperti memberikan pemahaman tauhid kepada 
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masyarakat, bahkan adanya nuansa tasawuf yang diajarkan Imam Lapeo yang 

terisolir dalam kalindaqdaq. 

3. Selain sebagai ulama dan pendakwah Islam, Imam Lapeo Tahir juga berkiprah 

dalam aspek kebangsaan, dimana beliau dikenal sebagai pejuang dan pahlawan 

tak bersenjata dikarenakan beliau tidak mengangkat senjata di medan perang, 

tetapi beliau mampu mengobarkan semangat juang, nasionalisme dan 

kepatriotan yang terpatri dalam dada pejuang melalui pesan-pesan dan 

nasehatnya akan pentingnya perlawanan tersebut. Perjuangan Imam Lapeo  

semakin nampak ketika beliau ikut terlibat mempelopori organisasi kelasykaran 

Mandar, KRIS Muda di garda golongan ulama. Taktik juang Imam Lapeo 

dalam pergerakan di Mandar melalui pertama, membangkitkan jiwa 

nasionalisme dengan menggelorakan semangat nasionalisme dan kepatriotan 

kepada para pejuang melalui nasehat dan pesan-pesan moralnya. Kedua,  

memperkuat barisan perlawanan, Imam Lapeo mengirim para murid-muridnya 

untuk menggembleng para pejuang dan menyediakan alat persenjataan berupa 

bambu runcing. Ketiga, misi penyelamatan musuh, maksudnya melalui beliau 

pernah menyelamatkan tentara Jepang yang hilang dalam melakukan operasi 

militer. Dari misi penyelamatan tersebut, terjalin sebuah diplomasi sederhana 

antara Imam Lapeo dengan Komandan Jepang untuk memberikan kebebasan 

kepada Imam Lapeo menyalakan api atau lentera sebagai bentuk terima kasih 

komandan Jepang telah ditemukannya anak buahnya yang hilang.  
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D. Implikasi  

Adapun implikasi dari penelitian ini sebagai beriku: 

1. Penelitian tentang tokoh Imam Lapeo diharapkan kepada masyarakat untuk 

menjadikan tokoh ulama tersebut sebagai panutan, teladan dan patron 

dalambertingkah laku dalam kehidupannya  

2. Sebagai seorang ulama, dan penganjur ajaran Islam, ImamLapeo telah berjasa 

dalam mengembangkan religiusitas keagamaan dalam masyarakat, sehingga 

ajaran-ajarannya senantiasa diamalkan.  

3. Sebagai seorang pahlawan, Imam Lapeo telah membangkitkan semangat 

perjuangan rakyat Mandar sehingga sepatutnya Imam Lapeo diberikan apresiasi 

dan penghargaan atas kontribusi dan sumbangsinya di masyarakat. 
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JEJAK-JEJAK GAMBAR (FOTO) 

 

Sejarah biografi seorang tokoh dalam wujud gambar (foto) sangatlah menarik 

dan dipandang sangat penting untuk dibahas dan dimunculkan dalam sebuah karya tulis 

biografi, hal ini dikarenakan pertama, media gambar atau foto dalam membahasakan 

sejarah perjalanan intelektual sang tokoh diangga lebih otentik dibandingkan dengan 

narasi, sebuah gambar atau foto juga sanggup bertindak sebagai argumen sekaligus 

buku otentik. Kedua, media gambar atau foto lebih mudah dianggap dan dipahami 

dibandingkan dengan narasi dan karena itu pula lebih menarik serta tidak 

membosankan. Ketiga, Media gambar atau foto akan lebih memberi pemahaman dan 

pemaknaan yang lebih utuh bagi pelihat dan penangkapnya, sebagai pelihat dan 

penangkap gambar (foto) itu sendiri yang membuat kesimpulan-kesimpulan yang 

dirasakan memuaskan bagi dirinya dan tentu saja bisa bernostalgia kembali. 

Namun demikian, meminjam pribahasa “jangan seperti orang buta meraba 

gajah”, kalau hanya mengkaji sejarah tokoh dengan gambar tanpa narasi juga akan 

tersesat, baiknya adalah dengan memadukan keduanya untuk memperoleh sejarah yang 

lebih utuh dan komplit, maka di sini penulis mencoba menambahkan beberapa gambar 

atau foto Imam Lapeo untuk mengajak pembaca bisa mengetahui, memahami bahkan 

bernostalgia terhadap sosok ulama panutan umat.  
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K. H. Muhammad Tahir atau lebih akrab disapa Imam Lapeo 

(1839-17  Juni 1952) 
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Event Talk Show Wali Fest “Jejak Ritmis Kewalian di Tanah Mandar” yang 

diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat di Pambusuang. 
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