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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Di dalam naskah tesis ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis 

(technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. 

Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

ARAB LATIN 

Kons. Nama Kons. Nama 

 Alif  Tidak dilambangkan ا 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa S Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Cha H Ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Dzal Dh De dan ha ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es س 

 Syin Sh Es dan ha ش 

 Shad S Es (dengan titik di bawah) ص

 Dlat D De (dengan titik di bawah) ض

 Tha T Te (dengan titik di bawah) ط
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 Dha Z Zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ‘ Koma terbalik di atas‘ ع

 Ghain Gh Ge dan ha غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 Ha H Ha ه ـ

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

1. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin 

dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut: 

a. Vokal rangkap (   َأو ) dilambangkan dengan gabungan huruf aw, 

misalnya:al-yawm. 

b. Vokal rangkap (   َأي ) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya:     

al-bayt. 

2. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat 

dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf 

dan tanda macron (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (   ال فَاتِحَة = al-f̄atihah 

م ) ,(  .( q̄imah = قِي مَة   ) al-‘ul̄um ) dan = ال علُُو 
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3. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, 

transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama 

dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (   حَد = haddun ), (   سَد =  

saddun), ( طَي ِب = tayyib ). 

4. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, 

transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah 

dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya ( ال بَي ت = al-bayt ), 

 .(’al-sam̄a = السَّمآء  )

5. T̄a’ marb̄utah mati atau yang dibaca seperti ber-harakat suk̄un, 

transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, 

sedangkan t̄a’ marb̄utah yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya 

يَةُ  ) ال هِلال رُؤ   = ru’yah al-hil̄al atau ru’yatul hil̄al ). 

6. Tanda apostrof (’) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk 

yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (  َُية  = فُقَهَاء ) ,( ru’yah = رُؤ 

fuqah̄a’).  
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B. Transliterasi Lontaraq 

 Cara reproduksi yang dipilih yaitu transkripsi khusus teks beraksara 

lontara karena transkripsi lebih lengkap sehingga untuk menggunakannya ke 

dalam teks-teks Bugis lebih bertanggung jawab, pedoman transliterasi sebagai 

berikut : 

 



xi 

 

 Aksara Lontara Bugis bersifat fonetis, setiap hurufnya melambangkan 

bunyi tertentu tanpa terkaitkan dengan suatu makna dan setiap huruf diwakili satu 

suku kata yang vokalis ka, ga, nga, a, maka tulisan sebuah kata sering tidak 

melambangkan bunyi ucapan kata yang bersangkutan secara lengkap 

menghampiri yang sebenarnya sehingga dapat dibaca dengan berbagai cara 

dengan arti yang berbeda seperti bata dapat dibaca bantaq (tuli), battang (perut), 

batang (batang pohon), bata (jelek), batang (wujud), bata (batu bata) dan bata 

(ragu). 

C. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah : 

swt. = subhanallahu wata’ala 

saw. = sallalahu ‘alaihi wasallam 

M = Masehi 

QS. : 38 = QS. Al-Maidah : 38 

hal = Halaman 

D. Daftar Gambar 
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ABSTRAK 

Nama : Amhardianti 

NIM : 80100219054 

Judul : Eksistensi Masjid Tua Tosora sebagai Bangunan Cagar Budaya dan 

Fungsinya terhadap Masyarakat di Tosora Kabupaten Wajo 

 
Penelitian ini tentang Eksistensi dan Transformasi Masjid Tua Tosora Kabupaten Wajo 

sebagai Bangunan Cagar Budaya serta Fungsinya terhadap Masyarakat Tosora. Tujuan Penelitian 

ini selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa sub masalah atau pertanyaan penelitian, yaitu : 1) 

Bagaimana Eksistensi Masjid Tua di Tosora Kabupaten Wajo? 2) Bagaimana Transformasi Masjid 

Tua Tosora menjadi Bangunan Cagar Budaya? 3) Bagaimana Fungsi Masjid Tua Tosora sebagai 

Bangunan Cagar Budaya terhadap Masyarakat Tosora Kabupaten Wajo ?.   

Jenis penelitian ini adalah kualitatif/field research dengan pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah: Historis, Arkeologi, Theologi,  Antropologi, dan Fenomenologi. Adapun 

sumber data penelitian diperoleh langsung dari Kepala Desa Tosora, Pengelola Masjid, 

Budayawan/Sejarawan Wajo dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi serta penulusuran berbagai literatur. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Eksistensi Masjid Tua Tosora menurut 

Lontaraq Sukkuna Wajo menjelaskan pada masa Kerajaan Wajo dibangun Masjid Besar pada 

zamannya tahun 1621 masa pemerintahan Arung Matowa Wajo XV La Pakallongi To Allinrung.  

Fungsi Masjid Tua Tosora yang dahulunya sebagai tempat ibadah, kemudian terbengkalai, kini 

sudah di fungsikan kembali sebagai tempat ibadah meskipun hanya digunakan ketika waktu Shalat 

Jum’at begitupula berbagai macam aktivitas masyarakat yang dilaksakan di dalam masjid maupun 

di pekarangan masjid. Kedua, Masjid Tua Tosora mengalami Transformasi dari masa ke masa 

hingga menjadi bangunana Cagar Budaya. Mulai dari masa pemerintah Arung Matowa XV bentuk 

bangunannya utuh dengan memakai perekat putih telur, kemudian runtuh akibat peristiwa 

Rumpa’na Wajo, lalu diselamatkan dengan tetap pada pondasi semula hanya saja di kuatkan 

dengan menggunakan perekat dari semen, kemudian terkikis kembali seiring berkembangnya 

zaman lalu dibangun kembali hingga menjadi bangunan Cagar Budaya yang di resmikan 8 januari 

2022. Berbagai dukungan dan bantuan hadir  mulai dari pihak masyarakat, pemerintah desa dan 

kabupaten hingga pengunjung dari luar negeri. Ketiga, Begitu besar fungsi Masjid Tua Tosora 

sehingga dapat membangun semangat masyarakat dalam menjaga dan memelihara peninggalan 

leluhurnya begitu pula dengan budaya yang mereka miliki. Aktivitas masyarakat Tosora, antara 

lain : pelaksanaan shalat jum’at di masjid, peringatan hari-hari besar Islam, kajian keagaamaan, 

seminar budaya, pekan budaya dan haul pertama Sayyid Jamaluddin. Pengarunhya juga di bidang 

ekonomi seperti perdagang kerajinan tangan (souvenir) dan wisata kuliner. Ada tiga objek utama 

yang menjadi daya tarik di desa Tosora yaitu, Masjid Tua, Makam Sayyid Jamaluddin dan Sumur 

tua. Inilah yang menjadi icon dan magnet bagi para wisatawan yang datang.  

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Masyarakat dan Pemerintah lebih bersemangat 

dalam menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah tersebut. 2) Masyarakat dapat mempertahan 

budaya lokal karena menjadi daya tarik pada masyarakat luar. 3). Penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai referensi untuk menambah khasanah keilmuan mengenai situs peninggalan sejarah 

khususnya sejarah peradaban Islam. 

 

 

Kata Kunci : Masjid Tua, Tosora, Cagar Budaya 
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ABSTRAK 

Nama     : Amhardianti 

NIM     : 80100219054 

Judul : The Existence of the Old Tosora Mosque as a Cultural Heritage Building 

and Its Functions in Tosora, Wajo Regency for the Community 

 
 This research is about the Existence and Transformation of the Tosora Old Mosque in 

Wajo Regency as a Cultural Heritage Building and Its Functions for the Tosora Community. The 

research objectives were then broken down into sub-problems or research questions: 1) What is the 

Existence of the Old Mosque in Tosora, Wajo Regency? 2) How is the Transformation of the Old 

Tosora Mosque into a Heritage Building? 3) What is the function of the Tosora Old Mosque as a 

Cultural Heritage Building for the Tosora Community, Wajo Regency? 

This type of research is qualitative/field research, with the research approach used are 

Historical, Archeology, Theology, Anthropology, and Phenomenology. The research data sources 

were obtained directly from the Head of Tosora Village, Mosque Managers, Wajo Cultural 

Scholars/Historians, and the Local Government. Furthermore, the data collection method used is 

observation, interviews, documentation, and search of various literature. 

The results of this study indicate that: First, the Existence of the Old Tosora Mosque, 

according to Lontaraq Sukkuna Wajo explains that during the Wajo Kingdom the Great Mosque 

was built in his time in 1621 during the reign of Arung Matowa Wajo XV La Pakallongi To 

Allinrung. The function of Tosora Old Mosque, which was formerly a place of worship, then 

abandoned, has now been re-functioned as a place of worship even though it is only used during 

Friday prayers as well as various kinds of community activities that are carried out in the mosque 

and the mosque grounds. Second, the Old Tosora Mosque became a Cultural Heritage building 

from time to time. Starting from the time of the Arung Matowa XV government, the shape of the 

building was intact using egg white adhesive. Then it collapsed due to the Rumpa'na Wajo 

incident, and then it was saved while remaining on the original foundation, only it was 

strengthened using glue from cement. It eroded again as the era developed and then was built back 

to being a Cultural Heritage building inaugurated on January 8, 2022. Various supports and 

assistance were present, from the community, village, and district governments to visitors from 

abroad. Third, the function of the Tosora Old Mosque is so great that it can build community 

enthusiasm in protecting and preserving their ancestral heritage as well as their culture. Activities 

of the Tosora community include: holding Friday prayers at the mosque, commemorating Islamic 

holidays, religious studies, cultural seminars, cultural week, and Sayyid Jamaluddin's first 

birthday. Its influence is also in the economic field, such as handicraft traders (souvenirs) and 

culinary tourism. There are three main objects of interest in Tosora Village: the Old Mosque, the 

Tomb of Sayyid Jamaluddin, and an old well. These are the icon and magnets for the tourists who 

come. 

The implications of this research are: 1) The community and government are more 

enthusiastic about protecting and preserving this historical heritage. 2) The community can 

maintain local culture because it becomes an attraction for outsiders. 3). This research can be used 

as a reference to add to the body of knowledge regarding historical heritage sites, especially the 

history of Islamic civilization. 

 

Keywords: Old Mosque, Tosora, Cultural Heritage 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perbedaan para ahli sejarah mengenai kedatangan Islam di Nusantara telah 

memberikan berbagai macam teori Islamisasi. Rekontruksi teori-teori Islamisasi 

di Nusantara mencoba menbangun teori-teori yang menjadi  perdebatan para ahli 

sejarah dalam satu bingkai teori yang dapat menjadi kerangka penelitian mengenai 

Islamisasi yang diharapkan dapat membantu para peneliti dalam menganalisa 

setiap tahapan-tahapan Islamisasi di Nusantara. Adapun teori yang dimaksud 

adalah teori proselitisasi yaitu kegiatan penyebaran Islam, teori konvergensi yaitu 

persamaan antara budaya lokal dengan ajaran Islam sehingga Islam mudah 

diterima di masyarakat dan teori propagasi yaitu penyebarluasan Islam.1  

Sejarah masuknya Islam di Indonesia bermula dari berita Cina yang 

menyebutkan bahwa pada tahun 1416 M di  Jawa sudah banyak orang Islam , 

Namun kebanyakan dari mereka bukan orang pribumi melainkan para pendatang. 

Buktinya di Gresik Jawa Timur terdapat makam salah seorang ulama atau wali 

yang bergelar Maulana Malik Ibrahim  yang wafat pada tanggal 12 Rabiul awal 

tahun 822 H atau tanggal 8 April 1419 M, ia merupakan salah seorang walisongo. 

Menurut keterangan, terdapat hal yang istimewa dari makam beliau yaitu batu 

nisan didatangkan langsung dari Gujarat India dan batu nisan tersebut diambil dari 

sebuah tembok kuil Hindu di Gujarat. Hal ini yang membuktikan bahwa 

 
1Syamzan Syukur, “Rekontruksi Teori Islamisasi di Nusantara: Diskursus para Sejarawan 

dan Antropolog” Jurnal: UIN Alauddin Press, 2014, h. 73. 
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hubungan antara Jawa dan Gujarat sudah berlangsung lama. Hubungan tersebut 

baik dalam usaha dagang maupun penyebaran Islam.2 

 Khususnya di Sulawesi Selatan, Sejarah masuknya Islam bermula pada 

tahun 1511, ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis yang mengakibatkan jalur 

perdangangan di Pulau Jawa dan Sumatra mengalami kemunduran. Hal ini 

mengakibatkan jalur perdangangan berpindah ke kawasan timur nusantara yaitu 

Sulawesi Selatan, Makassar yang berlangsung sampai abad ke XVI-XVII M. 

Adanya jalur lalu lintas perdangangan yang berpusat di Somba Opu ibukota 

Kerajaan Gowa, telah menghubungkan para pedangangan dan pebisnis dari 

berbagai Negara baik wilayah dari Eropa, maupun Asia tenggara seperti Arab, 

Cina, India, dan Persia untuk datang bertransaksi dagang di kawasan ini.3  

Ekonomi masyarakat sebelum kedatangan para pedangan Eropa pada abad 

XVI, jalur-jalur perdangangan di Nusantara dikuasai oleh para pedangang 

muslim. Karena itu, hampir dapat dipastikan bahwa para perantau dari Makassar 

akan bertemu dan melakukan hubungan dagang dengan para pedangan muslim 

tersebut. Interaksi sosial antara mereka dan para pedangang muslim di perantauan, 

memungkinkan mereka untuk mengenal Islam, bahkan diduga sudah ada yang 

menjadi muslim sebelum Islam diterima secara resmi oleh kerajaan. Asumsi ini 

didukung oleh kenyataan bahwa di Maluku telah berdiri perkampungan 

masyarakat Makassar. Bersamaan dengan itu, di Ternate telah berdiri sebuah 

kerajaan Islam. Perkampungan masyarakat Makassar tersebut dimungkinkan 

karena  hubungan baik antara Kerajaan Ternate dan Kerajaan Gowa pada abad 

XVI. Hubungan ini, tidak terbatas pada hubungan perdangangan belaka tetapi 

 
2Henri chamber & Claude Guillot, Ziarah dan Makam Wali di Dunia Islam, (Jakarta: 

Penerbit Komunitas Bambu, 2010), h. 5 
3Suriadi Mappangara, Sejarah Islam di Sulawesi Selatan, (Makassar: De Lamacca, 2003), 

h. 7  
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juga hubungan politik. Berdasarkan sumber Ternate, pada tahun 1580, Sultan 

Ternate, Babullah melakukan kunjungan kerajaan ke ibu kota Kerajaan Gowa, 

Somba Opu. Dalam kunjungan itu, ia berhasil melakukan perjanjian politik antara 

dua kerajaan. Sultan Babullah menyerahkan Pulau Selayar kepada Raja Gowa, 

Manggorai Daeng Mammeta Karaeng Bontolangkasa Tonjiallo yang sebelumnya 

di bawah pasal Kerajaan Ternate. Dalam perjalanan pulang, Sultan singgah di 

beberapa tempat di Sulawesi seperti di Selayar dan Sulawesi Tengah dan pada 

perjalanan ini pula sultan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyebarkan 

agama Islam. Namun, tidak ada keterangan lebih lanjut tentang siapa dan berapa 

orang yang menerima ajakan Sultan Babullah waktu itu. Walaupun demikian, 

banyak sejarawan di daerah ini dan sejarawan dari luar yang juga berpandangan 

bahwa kemungkinan besar di antara orang Makassar sudah ada yang menganut 

Islam.4 

 Abad XV dan XVI M, perdangangan nusantara dikuasai oleh pedagan 

Bugis-Makassar sehingga hal ini yang mempercepat terjadinya Islamisasi di 

Sulawesi Selatan. Pada abad ke XVII, suatu peristiwa sejarah penting terjadi yaitu 

diterimanya Islam sebagai agama resmi kerajaan Gowa. Islam juga diakui sebagai 

agama di Kedatuan Luwu dimulai pada tahun 1605 M. meskipun tidak 

menunjukkan perkembangan yang berarti, maka penerimaan Islam pada saat itu 

masih sebatas  pengakuan.5 Peristiwa terpenting tersebut banyak sekali membawa 

dampak yang mempengaruhi warna kehidupan manusia, masyarakat dan 

kebudayaan Sulawesi Selatan dalam perjalanannya sampai sekarang. Hal 

terpenting tersebut, yaitu terkait dengan kehadiran Islam sebagai “Way of Life” 

 
4Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI sampai abad XVII), (Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 75-76  
5Syamzan Syukur, mengurai Jejak Islamisasi Awal Kerajaan Luwu, (Makassar : eSA 

Publishing, 2013), h. 153.  
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perjalanan hidup duniawi dan agama yang menuntun kehidupan rohaniah 

masyarakat Sulawesi Selatan. Hal tersebut mempengaruhi asas Pangadereng, 

yaitu Sipakatau yang merupakan tata kelakuan yang dikendalikan oleh siri’ dan 

pesse dalam mengembangkan sikap dan semangat acca, lempu getting na warani, 

mappasanre ri Dewata Seuae, yaitu kemanusiaan dengan tata kelakuan yang 

terkendali oleh harga diri dan kesetiakawanan, mengembangkang sikap dalam 

semangat kepandaian, kejujuran, ketegasan dan keberanian dan menyandarkan 

kepada Tuhan yang tunggal.6 

 Penjelasan dalam  Lontaraq Sukkuna Wajo di kabupaten Wajo, merujuk 

kepada kedatangan tiga tokoh penyebar Islam dari Minangkabau yaitu Abdul 

Makmur Datuk ri Bandang, Datuk Sulaiman dan Abdul Jawad Khatib Bungsu 

Datuk ri Tiro. Fase persentuhan Islam dengan Pihak kerajaan terjadi pada tahun 

1605, sementara waktu itu Islam sudah lebih dahulu bersentuhan dengan Kerajaan 

Gowa dan Kerajaan Luwu. Inilah periodisasi yang mengawali masuknya Islam di 

Sulawesi Selatan pada umumnya dan di Wajo pada khususnya, sehingga menjadi 

teori yang banyak dikembangkan.7 

Sejarah Islam merupakan sejarah yang selalu identik dengan masjid. Dalam 

pertumbuhan Islam, ketika melebarkan sayapnya ke berbagai penjuru dunia, maka 

disanalah muncul berbagai bangunan masjid, dalam berbagai bentuk, rupa dan 

berbagai macam aktifitasnya, sampai saat ini, masjid merupakan salah satu 

barometer dan gambaran bagaimana umat penggunanya digambarkan oleh 

keberadaan masjid tersebut8, dari segi kuantitas, ukuran, bentuk, dan interaksinya 

 
6Husnul Fahimah Ilyas, Lontaraq Sukkuna Wajo Telaah Ulang Awal Islamisasi di Wajo, 

h. 22 
7Husnul Fahimah Ilyas, Lontaraq Sukkuna Wajo Telaah Ulang Awal Islamisasi di Wajo, 

h. 23  
8 Al-Nawawi, Masjid: pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam. (Beirut: Dar al-Fikr,2004), 

hal 3. 
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dengan masyarakat sekitar sebagain pengguna masjid tersebut. Ini menunjukkan 

bahwa semenjak masa nabi, masjid merupakan lambang identitas Islam dan dalam 

arti lain pembangunan masjid berarti pembangunan Islam dalam suatu 

masyarakat, keruntuhan masjid bermakna keruntuhan Islam dalam masyarakat. 

Masjid berasal dari bahasa arab yaitu Sajada yang berarti tempat sujud atau 

tempat menyembah Allah swt. Bumi yang kita tempati ini adalah masjid bagi 

kaum muslim9. Konstruks sebuah bangunan, khususnya bangunan sebuah masjid 

merupakan sebuah rancangan yang tidak hanya menggambarkan bangunan fisik 

yang tampak diluar saja, melainkan dari konstruksi bangunan pasti ada sebuah 

perhitungan, rancangan bagaimana sebuah bangunan di desain, sesuai dengan 

kebutuhannya. Kebutuhan sebuah desain bangunan masjid tentunya tidak lepas 

dari pengaruh lingkungan, kondisi geografis, kebudayaan dan seterusnya, yang 

berkembang pada saat itu. 

Setiap muslim boleh melakukan shalat diwilayah mana pun di bumi ini, 

terkecuali di atas kuburan, di tempat yang bermajis dan di tempat-tempat yang 

menurut ukuran syariat Islam tidak sesuai dijadikan tempat shalat dalam QS. At-

Taubah ayat 18 disebutkan : 

☺ ☺➔⧫ ⧫  

⧫ ⧫◆  

❑◆◆  

⧫⬧◆ ◼❑◼ ⧫◆◆ 

◼❑ ⬧◆ ⬧   

 ➔⬧ ⬧  

❑❑⧫  ⧫☺  

    

Terjemahnya: Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang 
yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap 

 
9 Moh. E. Ayub, Manajemen Masjid, (Jakarta : Pusaka, 1996), hal 1 
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mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada 
siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang 
diharapkan Termasuk golongan orang-orang yang mendapat 
petunjuk. 

 

Masjid dan agama Islam diibaratkan seperti irama dan lagu yang tidak dapat 

terpisahkan. Masjid adalah symbol dari hubungan antara manusia dan Allah swt. 

Dalam sejarah Islam, masjid merupakan satu institusi yang sangat penting. Masjid 

bukan sekedar merupakan satu tempat bagi umat Islam melakukan ibadah-ibadah 

khusus seperti shalat, membaca Al-Qur’an, berdzikir dan lain sebagainya, bahkan 

ia telah dijadikan pusat pengembangan masyarakat Islam yang lebih 

komprehensif. Oleh karena itu, usaha pertama yang dilakukan oleh Rasulullah 

saw. untuk membentuk masyarakat dan Negara Islam di Madinah adalah 

mendirikan masjid. 

Masjid Nabawi di Madinah telah menjadi nadi kepada segala kegiatan 

penting di zaman Rasulullah  SAW, dimana beliau mendidik umatnya agar dapat 

mengatur urusan hidup dan urusan agama pada tingkat individu, keluarga, 

masyarakat dan Negara. Lantaran itu, masjid telah memainkan peran yang sangat 

luas yang mencakup aspek-aspek ibadah, ilmu, politik, ekonomi, militer, 

administrasi, pembenrukan kebijakan Negara, hubungan antara Negara dan 

sebagainya. Dalam pendapat yang lain, menurut Yusuf al-Qardhawi, masjid 

adalah rumah Allah swt, yang dibangun agar umat mengingat, mensyukuri, dan 

menyembahnya dengan baik.10Hal ini didasarkan pada firman Allah surat Al-Nur 

ayat 36-37: 

 ❑ ⧫   

⬧➔ ⧫◆  

☺  ⬧  

   

 
10 Yusuf Al-Qardhawi, Tuntunan Membangun Masjid, ter. Abdul Hayyie al-Kattani, 

(Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal 7.    



7 

 

◆       

➔ ⧫ ◆ ⧫ 

⧫   ⬧◆ 

❑◼ ⧫◆ 

❑  ⧫❑➔⬧⬧ ❑⧫  

⬧⧫⬧  ❑➔→  

◆      

Terjemahnya : Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan 
untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu 
pagi dan waktu petang,  laki-laki yang tidak dilalaikan oleh 
perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, 
dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. 
mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan 
penglihatan menjadi goncang.” 

Fungsi utama masjid adalah tempat sujud kepada Allah swt, tempat shalat 

dan tempat beribadah kepadanya. Lima kali sehari semalam dianjurkan 

mengunjungi masjid untuk melaksanakan shalat secara berjamaah. Masjid juga 

merupakan wadah yang paling strategis dalam membina dan mengerakkan potensi 

umat Islam untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh dan 

berkualitas. Sebagai sarana Islam, masjid kini digunakan untuk kegiatan social 

masyarakat kepada yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar.  

Pengaktualisasian ajarah Islam, masjid turut merupakan tempat yang 

strategis untuk gerakan dakwah. Sebagai pusat gerakan dakwah, masjid juga dapat 

difungsikan sebagai pusat pembinaan akidah umat, pusat informasi dan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sebagai pusat gerakan 

dakwah seperti pengajian, majilis ta’lim, penyelenggaraan pendidikan dan 

aktivitas Islam lainnya.  

Masjid merupakan sarana yang tidak bisa dipisahkan oleh kehidupan umat 

Islam, dalam rangka memperkokoh masyarakat dan Negara yang dibangun oleh 

Rasulullah saw di Madinah. Rasulullah juga meletakkan dasar kehidupan 

bermasyarakat yang di mulai dengan membangun Masjid Quba kemudian Masjid 
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Nabawi di Madinah. Masjid, selain sebagai tempat shalat juga sebagai sarana 

penting dalam rangka mempersatukan umat Islam dan mempertalikan jiwa 

mereka. Masjid juga sebagai wadah dalam bermusyawarah untuk merundingkan 

masalah-masalah yang dihadapi dalam masyarakat atau pun pemerintahan, 

sehingga masjid juga sebagai pusat pemerintahan. Dari sinilah setiap 

pemerintahan Islam senantiasa berupaya untuk mendirikan masjid sebagai 

lambang kejayaan Islam pada masanya. Dalam pandangan Islam, masjid 

merupakan pusat segala aktivitas kehidupan manusia.  

Sejarah perkembangan Islam di Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten 

Wajo, juga terdapat salah satu peninggalan sejarah Islam yang sangat berharga 

yang merupakan saksi bisu tumbuh dan berkembangnya ajaran Islam. Berjarak 

sekitar 19 kilometer dari sengkang, ibu kota Kabupaten Wajo, Tosora yang 

selama ini terkenal sebagai tempat para penenun sarung sutera, tetapi jauh 

sebelum itu desa yang masuk dalam wilayah kecamatan Majauleng tersebut 

merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Wajo. 

Situs bersejarah di Tosora Kabupaten Wajo yakni Masjid Tua Tosora yang 

masih berdiri meskipun hanya puing-puingnya saja. Rumah ibadah muslim itu 

dibangun atas perintah Arung Matoa XV La pakallongi to Allinrungi (1621-1626) 

di tahun 1621, butuh waktu lama setelah La Sangkuru Patau Mulajaji Arung 

Matoa XII 1607-1610 jadi penguasa wajo pertama yang memeluk Islam.11 

Bagian Mihrab Masjid Tua Tosora yang merupakan salah satu bagian 

masjid Tua yang masih utuh, akan tetapi baik benteng megah dan masjid pertama 

di wajo tersebut kini menjadi puing-puing akibat proses alam dan tangan manusia. 

Tapi sisa-sisa kejayaannya masih bias disaksikan dan dikunjungi. Belakangan ini, 

 
11 Abdurrazak Daeng Patunru, Sejarah Wajo (Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi 

Selatan, 1983), hal 6. 
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area Masjid Tua Tosora sudah mulai digunakan warga setempat untuk 

melaksanakan shalat Jum’at, yang masih utuh Cuma mihrab (ceruk ruang untuk 

imam) disisi barat, sedangkang empat sisi dinding batunya berupa tumpukan batu 

yang dahulu dibuat dengan perekat putih telur, kini menyisakan pondasi saja. 

Sehingga Mesjid Tua Tosora juga terkenal dengan nama Masjid Telur. 

Menurut beberapa sumber saat berdiri, Mesjid Tosora memiliki panjang 

18,20 meter. Lebarnya mencapai 15,90 meter, dengan tembok setinggi 3,70 meter 

dengan empat pintu masuk. Pada bagian dalam terdapat empat batu umpak yang 

menjadi alas tiang penyangga atap (soko guru), sementara dibagian tenggara 

masjid masih terdapat sisa-sisa tempat wudhu. Disamping area Mihrab Masjid 

Tua Tosora terdapat makam ulama Syekh Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini, 

Ulama asal Malabar, pesisir selatan India tersebut adalah keturunan Nabi ke-20 

dalam silsilah Nabi Muhammad saw.12 

Mesjid Tua Tosora merupakan salah satu saksi bisu penyebaran Islam di 

Sulawesi dan Masjid Tua Tosora pada saat ini merupakan pusat kegiatan 

masyarakat Tosora, berbagai kegiatan yang dilakukan salah satunya Pekan 

Budaya yang menjadi program baru yang ditetap oleh pemerintah setempat dan 

masyarakat Tosora. Masjid Tua Tosora juga sebagai tempat wisata religi yang saat 

ini tengah ramai dikunjungi oleh para peziarah karena makam Syekh Jamaluddin 

menjadi daya tarik wisatawan. Inilah alasan penulis ingin meneliti dan membahas 

tentang Masjid Tua Tosora Kabupaten Wajo sebagai Bangunan Cagar Budaya dan 

Pengaruhnya terhadap Masyarakat Tosora. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

 
12Akin Duli, “Peran Tosora sebagai Pusat Pemerintahan Kerajaan Wajo Abad XVI – 

XIX”, Jurnal, (Walennae: Jurnal Arkeologi Sulawesi Selatan dan Tenggara, 2010), 145. 
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Fokus penelitian adalah Masjid Tua Tosora di Desa Tosora Kabupaten Wajo 

Provinsi Sulawesi Selatan. Eksistensi Mesjid Tua Tosora, yang pada awalnya 

hanya sebagai tempat beribadah kini sudah menjadi bangunan cagar budaya, dan  

Transformasi Mesjid Tua Tosora menjadi Bangunan Cagar Budaya serta 

fungsinya terhadap masyarakat Tosora  Kabupaten Wajo. 

2. Deskripsi Fokus 

Mesjid Tua di Tosora Kabupaten Wajo adalah masjid pertama yang di 

bangun di wilayah Kerajaan Wajo. Kondisi bangunan Mesjid Tua Tosora pada 

saat ini hanya tinggal puing-puing saja. Seiring bergantinya zaman, pemerintah 

setempat bersama dengan warga masyarakat desa Tosara melakukan perbaikan 

sehingga  bentuk Mesjid tersebut  dijadikan sebagai Cagar Budaya yang saat ini 

ramai dikunjungi di kawasan Masjid Tua Tosora terdapat banyak makam salah 

satunya yang menjadi daya tarik adalah makam Seorang Ulama Besar yang 

merupakan keturunan Nabi Muhammad saw yang ke 20, beliau bernama Sayyid 

Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini serta beberapa makam para Raja Wajo 

terdahulu. Begitu pula dengan berbagai kegiatan masyarakat di Tosora yang 

dilakukan di kawasan masjid menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi 

pengunjung  sehingga Masjid Tua Tosora sudah menjadi objek wisata religi yang 

ramai dikunjungi. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di deskripsikan diatas, maka  masalah 

yang dijadikan kajian dalam penelitian ini adalah Mesjid Tua di Tosora 

Kabupaten Wajo. Agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis maka 

dideskripsikan menjadi tiga submasalah, yaitu: 

1. Bagaimana Eksistensi Masjid Tua di Tosora Kabupaten Wajo ? 



11 

 

2. Bagaimana Transformasi Masjid Tua Tosora Kabupaten Wajo menjadi 

Bangunan Cagar Budaya ? 

3. Bagaimana Fungsi Masjid Tua Tosora sebagai Bangunan Cagar Budaya 

terhadap Masyarakat ? 

 

 

D. Kajian Pustaka 

Sampai saat ini, sudah banyak ditemukan referensi yang mengkaji  masalah 

Sejarah tentang Mesjid Tua di Desa Tosora Kabupaten Wajo. Namun demikian, 

yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah belum 

adanya yang mengkaji tentang fungsi dan peranan Mesjid Tua Tosora sesudah 

menjadi Cagar Budaya yang telah di Renovasi dan di lindungi oleh pemerintahan 

Kabupaten Wajo. Mesjid Tua Tosora ini juga menjadi Pusat Aktivitas budaya 

masyarakat Tosora.  Kajian atau pembahasan yang terkait dengan masalah Mesjid 

Tua Tosora tersebut tetap ada rujukannya dalam berbagai literatur. Literatur yang 

terkait dengan Mesjid Tua di Tosora Kabupaten Wajo, dari beberapa peneliti 

sebelumnya bisa menjadi salah satu faktor pendukung dan referensi tambahan 

dalam penelitian yang dilakukan, diantaranya: 

 

1. “Konsep Sulapa (Sustainable Landscape Planning) di Kawasan 

Bersejarah Kota Tua Tosora Kabupaten Wajo”. Jurnal yang ditulis oleh Fadhil 

Surur, Nurul Wahdaniyah dan Miftahul Khairah. Dalam penelitian ini membahas 

tentang Kota Tua Tosora yang merupakan kawasan bersejarah yang terletak di 

Desa Tosora Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan. Kota Tua 

Tosora memegang peranan penting dalam upaya sistem pertahanan kerajaan dan 
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pusat pengembangan agama Islam di jaziriah Sulawesi Selatan dilihat dari 

peninggalannya berupa bangunan mesjid tua, mushallah dan makam kuno yang 

tersebar. Fokus penelitiannya yaitu konsep perencanaan langskap berkelanjutan di 

kawasan bersejarah dan strategi pengembangan kawasan kota tua Tosora 

berangkat dari filosofi sulapa eppa yang menggambarkan empat sisi yang saling 

berkaitan satu sama lain.13  

         2. ”Identifying Ethnomathematics in the Old Mosque of Tosora” oleh 

Negara Mangkubumi K, menjelaskan tentang Pemahaman yang dangkal dan 

penerapan nilai-nilai budaya dalam kehidupan yang pluralistik masyarakat adalah 

alasan utama untuk melakukan penelitian ini sebagai cara untuk memperkenalkan 

pentingnya jati diri bangsa kepada siswa melalui pembelajaran matematika. 

Penyediaan masalah kehidupan nyata dalam penelitian ini diharapkan dapat 

meningkatkan hubungan antara realitas dan matematis pengetahuan. Masjid tua 

Tosora di Wajo bisa menjadi alternatif untuk mengenalkan matematika kegiatan 

berbasis kearifan lokal (etnomatematika). Ini adalah penelitian deskriptif kualitatif 

menggunakan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Triangulasi data digunakan untuk mengecek keabsahannya. 

Selanjutnya, data dianalisis melalui Model Spradley berdasarkan analisis domain 

dan analisis taksonomi. Hasilnya menunjukkan bahwa Masjid tua Tosora 

mengandung beberapa konsep matematika, terutama geometri. Sebagai 

tambahannya filosofi bangunan, empat pilar yaitu panrita (bijaksana dan jujur), 

 
13Fadhil Surur, Nurul Wahdaniyah dan Miftahul Khairah, “Konsep Sulapa (Sustainable 

Landscape Planning) di Kawasan Bersejarah Kota Tua Tosora Kabupaten Wajo”, Jurnal 

(Makassar : Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Teknik dan Perencanaan Wilayah dan 

Kota, 2017), h. 394. 
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warani (berani), macca (cerdas), dan sugi (kaya) menjadi prinsip utama kehidupan 

orang Bugis.14 

 

         3. “Peranan Tosora sebagai Pusat Pemerintahan Kerajaan Wajo Abad XVI 

– XIX”, oleh Akin Duli.15 Menjelaskan bahwa runtuhnya bangunan situs Tosora 

dari masa lalu adalah saksi bisu dari kisah kejayaan dan kemunduran Kerajaan 

Wajo pada abad ke-16 dan 19, peninggalan yang dapat diamati pada saat ini yaitu 

bangunan masjid, mushollah, gadding, makam, benteng, sumur kuno, pelabuhan, 

canon dan artefak lainnya seperti keramik, gerabah, logam dan lainnya. 

Berdasarkan artefak yang ditemukan dapat dijadikan bukti peran Tosora di masa 

lalu yaitu sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Wajo, Tosora terpilih sebagai ibu 

kota Kerajaan Wajo karena lokasinya yang strategis. 

         4. “Lontaraq Suqkuna Wajo (Telaah Ulang Awal Islamisasi di Wajo”, oleh 

Husnul Fatimah Ilyas. Dari hasil penelitian dengan metode yang digunakan yaitu 

filologi menggunakan naskah Lontaraq Sukkuna Wajo, penelitian ini membahas 

tentang kritis atas naskah Lontaraq Sukkuna Wajo koleksi Datu Sanggaji 

Sengkang sebagai bukti bahwa Islam telah diperkenalkan di lembaga 

pemerintahan Wajo pada akhir abad ke – XVI yaitu sekitar tahun 1590-an. Sebuah 

fakta yang terungkap dalam naskah tersebut bahwa konsep tauhid (Dewata 

Sewwae) telah berkembang dalam kehidupan masyarakat Wajo pada waktu itu 

sebagaimana yang diyakini oleh Arung Matoa la Mungkace to Uddama Matinroe 

ri Kanana. Dalam naskah ditegaskan bahwa pada hari Selasa 15 Safar 1019 H 

 
14Negara Mangkubumi K, “Identifying Ethnomathematics in the Old Mosque of Tosora”, 

Jurnal (Makassar : Southeast Asian Mathematics Education Journal, 2021), h. 107.  
15Akin Duli, “Peran Tosora sebagai Pusat Pemerintahan Kerajaan Wajo Abad XVI – 

XIX”, Jurnal, (Walennae: Jurnal Arkeologi Sulawesi Selatan dan Tenggara, 2010), 143.  
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bertepatan dengan hari Ahad 9 Mei 1610 M, Islam diterima sebagai agama resmi 

kerajaan dan telah melembaga pada masa pemerintahan Arung Matoa Sangkuru 

Patau Sultan Abd Al-Rahman Matinroe ri Alepperenna. 16 ada beberapa teori-teori 

tentang masuknya Islam di Wajo, salah satunya teori Alawiyyin. Pandangan teori 

ini mendapatkan kritik dengan dua alasan, pertama masa penyebaran Islam di 

Sulawesi selatan dan fase mendapatkan kekuasaan politik sebagai agama resmi 

kerajaan waktunya sangat singkat, tidak lebih dari 50 tahun. Fakta sejarah 

menyebutkan sejarah Islamisasi di Sulawesi Selatan sesungguhnya tidaklah 

tunggal. 

5. Wahyuddin G “Sejarah dan Fungsi Masjid” diterbitkan oleh Alauddin 

University Press, 2013. Dalam buku tersebut membahas tentang sejarah Masjid 

Jami Palopo yang merupakan masjid peninggalan Kedatuan Luwu. Masjid ini 

didirikan oleh Datu Luwu Patipasaung Toampanangi, Sultan Abdullah Matinroe ri 

Malangkepada tahun 1604 M. Dalam buku ini juga membahas tentang peran dan 

fungsi Masjid Jami Palopo di Luwu sebagai tempat ibadah dan pembinaan umat.17  

Penilitian diatas merupakan referensi yang banyak sumbangsinya dalam 

tulisan ini, jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah penelitian lanjutan 

dari penelitian-penelitian sebelumnya. 

Literatur kajian pustaka yang disebutkan diatas, berbeda isinya dengan 

kajian penulis dalam tesis ini. Namun demikian literatur yang dimaksud cukup 

banyak membantu penulis dalam melahirkan berbagai analisis tentang Mesjid Tua 

Tosora yang menjadi obyek kajian utama dalam tesis ini. 

 

 
16Husnul Fatimah Ilyas, “Lontaraq Suqkuna Wajo (Telaah Ulang Awal Islamisasi di 

Wajo” Tesis: Universitas Indonesia, 2011, h. 3-4.  
17Wahyuddin G, Sejarah dan Fungsi Masjid Tinjauan Tentang Masjid Jami’ 1604 

Palopo. (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 1.  
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E. Kerangka Konseptual 

Kerangka ini berisi rumusan-rumusan yang dibuat berdasarkan proses 

berfikir deduktif dalam rangka menghasilkan konsep-konsep dan proposisi-

proposisi yang memudahkan seorang peneliti merusmuskan hipotesis penelitian. 

Berdasarkan latar belakang, rumusan penelitian, teori serta penelitian terdahulu 

yang telah dilaksanakan maka kerangka teoritis dalam penelitian ini dapat disusun 

sebagaiman pada gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu: 



16 

 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Eksistensi Masjid Tua Tosora 

Kabupaten Wajo. 

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Transformasi Masjid Tua 

Tosora menjadi Bangunan Cagar Budaya. 

3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Fungsi Masjid Tua Tosora 

sebagai Bangunan Cagar Budaya terhadap Masyarakat Tosora Kabupaten 

Wajo. 

Dengan tercapainya tujuan yang telah dirumuskan diatas, maka penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang mencakup pada kepentingan-

kepentingan diantaranya: 

1. Manfaat Akademik 

a. Diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat berkonstribusi didalam 

menambah nuasa literatur-literatur ilmu yang berhubungan dengan 

peninggalan sejarah Islam terkhusunya Masjid Tua Tosora di Kabupaten 

Wajo. 

b. Diharapkan dapat menjadi literatur yang dapat membantu para peneliti 

berikutnya yang juga akan membahas mengenai Masjid Tua Tosora 

Kabupaten Wajo. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat berkostribusi dan bernilai dalam masyarakat 

untuk memberikan informasi mengenai eksistensi dan peranan Masjid Tua 

Tosora Kabupaten Wajo.  

b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian untuk para masyarakat 

ataupun budayawan untuk senantiasa menjaga dan memelihara keaslian dari 

bentuk arkeologis Masjid Tua Tosora Kabupaten Wajo. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Peranan Tosora sebagai Pusat Pemerintahan Kerajaan Wajo 

1. Cikal Bakal Tosora 

Secara topografis, Tosora berada pada kawasan yang terdiri dari daratan 

rendah dan perbukitan dengan ketinggian antara 18-31 mdpl. Jenis tanah pada 

umumnya adalah tanah alluvial yang berwarnah coklat tua dan muda, merupakan 

campuran tanah liat dengan butiran-butiran pasir halus. Jenis tanah tersebut 

terbentuk dari endapan Sungai Walannae. Perbukitan Tosora sebagai pusat 

Kerajaan Wajo, dikelilingi oleh lima danau, yaitu Danau Latalibolong, Danau 

Lababa, Danau Seppengnge, Danau Latamparu Dan Danau Jampue.  

Kelima danau tersebut letaknya berada disebelah barat, selatan, dan timur 

kampung Tosora. Sedangkang arah utara terdapat perbukitan yang 

menghubungkan dengan Cinnottabi. Disekitar Tosora juga mengalir beberapa 

sungai kecil merupakan anak sungai Walannae yang sebagian bermuara ke danau. 

Secara geologis diketahui bahwa danau-danau yang ada di sekitar Tosora 

merupakan sisa dari aliran sungai Walannae yang bergeser kearah barat. Pada 

tahun 1740 Belanda menyerang Wajo lewat sungai,11 maka rakyat dikerahkan 

untuk menimbun aliran sungai Walannae agar Belanda tidak dapat menyerang 

secara langsung pusat Kerajaan Wajo di Tosora. Akibat dari penimbunan tersebut 

maka aliran sungai Walannae berpindah ke barat. 

 

 
11Akin Duli, “Kajian terhadap Peninggalan Budaya Awal Kerajaan Islam di Tosora-Wajo, 

Abad XVII-XVIII”, Jurnal, (Walennae: Jurnal Arkeologi Sulawesi Selatan dan Tenggara, 2018), 

568. 
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Kata Wajo berari bayangan atau bayang-bayang atau yang dikenal dalam 

bahasa bugis yaitu wajo-wajo yang memiliki arti lain yaitu pohon bajo, inilah 

yang menjadi cikal bakal penamaan Wajo.12 Dalam sejarah dibawah pohon itulah 

diadakan kontrak sosial rakyat dan pemimpin adat yang sepakat membentuk 

Kerajaan Wajo. Perjanjian itu diadakan di sebuah tempat yang bernama Tosora 

yang kemudian menjadi Ibu Kota Kerajaan Wajo. Pembentukan Wajo dan 

Kerajaan Wajo tidak serta tetapi melalui beberapa tahap sebagaimana yang 

dijelaskan pada Lontaraq Sukkuna Wajo.  

Sejarah lain juga mengisahkan bahwa terbentuknya Kerajaan Wajo 

didasari oleh kisah We tadampali adalah seorang putri dari Kerajaan Luwu yang 

diasingkan karena menderita penyakit kusta. Beliau diasingkan oleh keluarganya 

hingga masuk daerah Tosora. Kawasan ini kemudian disebut sebagai Majauleng, 

berasal dari kata mejaa artinya jelek/sakit dan oli artinya kulit. Pada waktu itu 

diceritakan bahwa ketika sang putri sakit kemudian ada kerbau putih belang yang 

menjilati sang putri hingga penyakitnya sembuh. Tempat ini kemudian dikenal 

sebagai Sakkoli, sakke artinya putih dan oli artinya kulit. 

Menurut informasi masyarakat sekitar, ketika sang putri sembuh, 

pengikutnya kemudian membangun suatu masyarakat yang baru hingga suatu saat 

datang seorang pangeran dari Bone yang beristirahat di dekat perkampungan We 

Tadampali. Pangeran berjumpa dengan sang putri dan akhirnya menikah, inilah 

cikal bakal menurunnya raja-raka Wajo. 

Asal-usul tentang nama Tosora, terdapat beberapa versi menurut cerita 

tutur masyaraka atau tradisi lisan masyarakat. Versi yang pertama mengatakan 

bahwa nama Tosora berasal dari kata to sore dalam bahasa bugis yang artinya 

orang yang baru datang, baru mendarat atau baru tiba melalui perjalanan dengan 

 
12https://wajokab.go.id, diakses tanggal 18 Oktober 2022  

https://wajokab.go.id/


19 

 

menggunakan kendaraan air. Versi yang kedua mengatakan bahwa nama Tosora 

berasal dari kata sora (Bugis) yang berarti bekas tattoo pada kulit lengan yang 

biasanya dilakukan oleh keturunan bangsawan pada wanita dari suku Toraja. Hal 

ini dihubungkan dengan Arung matowa Wajo ke-23 La Tenrilai Tosengngeng 

kawin dengan putri bangsawan Sangalla dari Toraja yang memakai sora pada 

lengannya. Versi ketiga mengatakan bahwa nama Tosora berasal dari kata toso 

artinya melantik dan ra (dari kata ranreng) yaitu gelar seorang raja yang berkuasa 

pada waktu itu. Menurut versi peneliti lebih cenderung ke versi penamaan to sore 

sesuai dengan kisah yang turun temurun di masyarakat bugis bahwa asal mula 

dibentuknya perkampungan bugis itu berasal dari seorang putri yang di asingkan 

karena suatu penyakit yaitu mejaa oli atau cacar, sehingga harus meninggalkan 

kampung halamannya bersama para dayang dan pengawalnya berlayar mencari 

tempat tinggal baru kemudian perahunya sandar ke sebuah daerah, sandar disini 

disebut dengan sore, yang akhirnya daerah tersebut menjadi cikal bakal 

perkampungan bugis. 

Terlepas dari versi mana yang benar tentang asal mula nama Tosora, 

namun yang jelas bahwa nama tersebut menurut sumber kronik lontara disebutkan 

sebagai pusat kerajaan Wajo pada masa lampau.  Hingga sekarang masih banyak 

bukti otentik tentang eksistensi Tosora masa lampau berupa sisa-sisa peninggalan 

budaya seperti makam, benteng, masjid tua, musallah, geddong, gedung bunga, 

sumur tua, alat-alat persenjataan seperti meriam dalam berbagai ukuran dan 

benda-benda fragmentaris lainnya untuk keperluan hidup sehari-hari seperti 

berbagai jenis keramik. 
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2. Terbentuknya Kerajaan Wajo 

Kerajaan Wajo menurut cerita rakyat dan data kronik lontara merupakan 

pelanjut dari Kerajaan Cinnottabi.13 Munculnya nama Wajo berawal dari nama 

sebatang pohon (aju wajo) yang besar dan rindang. Dibawah pohon tersebut La 

Tenri Bali mengadakan musyawarah dengan rakyatnya yang menghasilkan 

kesepakatan tentang pengangkatannya sebagai raja dan perubahan nama kerajaan 

menjadi Kerajaan Wajo yang di pimpin oleh seorang raja dengan gelar Batara 

Wajo. Tempat diadakannya perjanjian tersebut terletak di wilayah Wanua Tosora. 

Beberapa versi tentang kelahiran Wajo, yaitu versi Boli. Menyelaskan 

bahwa waktu pelantikan Batara Wajo pertama Latenri Bali di bawah pohon besar 

(pohon bajo). Tempat pelantikan itu sampai sekarang masih bernama wajo-wajo, 

didaerah Tosora Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. Pada mulanya la Tenri 

Bali bersama saudaranya bernama La Tenri Tippe diangkat sebagai Arung 

Cinnongtabi, menggantikan ayahnya yang bernama La Patiroi, akan tetapi dalam 

pemerintahannya, La Tenri Tippe sering berbuat sewenang-wenang terhadap 

rakyatnya yang di istilahkan dengan Narempekengngi Bicara Tauwe, maka La 

Tenri Bali mengasingkan dirinya ke Penrang sebelah Timur Tosora dan menjadi 

Arung Penrang. Tidak lama kemudian dia dijemput rakyatnya dan diangkat 

menjadi Arung Mata Esso di Kerajaan Boli. Pada acara pelantikan dibawah pohon 

Bajo, terjadi perjanjian antara La Tenri Bali dengan rakyatnya dan diakhiri dengan 

kalimat Bataraemani tu mene’ na jancitta, tanae mani riawana (hanya Batara 

Langit di atas perjanjian kita dan bumi di bawahnya), kemudian dikenallah ia 

sebagai Petta La Tenri Bali Petta Batara Wajo. 

Berdasarkan perjanjian tersebut maka dirubahlah istilah Arung Mata Esso 

menjadi Arung Batara. Kerajaan Baru didirikan, inilah yang menjadi cikal bakal 

 
13Hadimulyono,dkk, Studi kelayakan Bekas Ibu Kota Kerajaan Wajo (Abad XVII) di 

Tosora Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, (Ujung pandang : SPSP Sulselra, 1985),  h. 20  
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Kerajaan Boli menjadi Kerajaan Wajo kemudian La Tenri Bali menjadi Barata 

Wajo yang pertama. 

Masa pemerintahan La Tenri Bali sebagai Batara Wajo I, diperkirakan 

berlangsung sekitar awal abad ke-15. Raja yang bergelar sebagai Batara Wajo 

hanya berlangsung sampai pada raja ketiga (Batara Wajo III), kemudian gelar raja 

berubah menjadi Arung Matowa Wajo.14 Tidak ada keterangan yang menjelaskan 

kenapa terjadi perubahan gelar raja. Sebagai Arung Matowa Wajo I adalah La 

Palowo Topalipung dan gelar raja tersebut yang dipakai oleh para raja yang 

berkuasa di Kerajaan Wajo sampai berakhirnya pemerintahan Kerajaan Wajo pada 

tahun 1888, akibat kekalahan dari pihak Belanda. Pusat dari awal berdirinya 

Kerajaan Wajo adalah Cinnottabi, kemudian berpindah ke Tosora dan terakhir di 

Tempe/Sengkang.15 

Pusat kerajaan Wajo diperkirakan berpindah dari Cinnottabi ke Tosora 

pada awal masuknya Islam di Wajo. Sumber sejarah menunjukkan bahwa agama 

Islam resmi sebagai agama Kerajaan Wajo ketika Arung Matowa XII La 

Sangkuru Patau Mulajaji menganut agama Islam pada tahun 1610 dengan gelar 

Sultan Abdurrahman.16 Kemudian masjid raya pertama kali dibangun pada tahun 

1612 oleh Arung Matowa Wajo XV La Pakallongi To Allinrungi yang bekas 

reruntuhannya masih dapat kita saksikan di Tosora. Bila sumber tersebut benar 

adanya, maka hal ini menunjukkan bahwa pembangunan masjid sebagai pusat 

peribadatan, sekaligus sebagai tempat pertemuan antara Raja dengan Rakyatnya 

 
14Zainal Abiding Farib, Wajo abad XV-XVII Suatu Penggalian Sejarah Terpendam 

Sulawesi Selatan dari Lontara, (Bandung: Alumni, 1985), h. 400.  
15Akin Duli, “Peran Tosora sebagai Pusat Pemerintahan Kerajaan Wajo Abad XVI – 

XIX”, Jurnal, h. 145. 
16A.R Daeng Patunru, Sejarah Wajo (Ujung Pandang : Yayasan Keb. Sulselra, 1983), 

h.52  
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dan sebagai simbol kerajaan yang menandakan bahwa pusat kerajaan benar-benar 

telah berada di tempat tersebut.17 

Tosora sebagai pusat kerajaan terutama menghadapi faktor-faktor 

eksternal, maka mulailah di bangun benteng pertahanan yang pertama kali 

diprakarsai oleh Arung Matowa Wajo XVIII La Tenrilai To U’damang yang 

bergelar Matinroe ri Batana. Usaha pembuatan benteng kemudian diselesaikan 

oleh Arung Matowa Wajo XIX La Sigajang To Bunne. Penggantinya yaitu Arung 

Matowa Wajo XX La Makkaraka To Patemui membuat terusan dari Limpue ke 

aliran sungai walannae. Menurut data sejarah menunjukkan bahwa Tosora betul-

betul berperan penuh sebagai pusat Kerajaan Wajo pada masa pemerintahan 

Arung Matowa Wajo XXIII La Tenrilai Tosengngeng pada tahun 1658-1670.18 

Pada masa pemerintahan raja tersebut, Tosora dibenahi dengan melengkapi sistem 

pertahanan seperti meninggikan benteng pertahanan dan melengkapinya dengan 

senjata meriam. Hal ini dilakukan karena Kerajaan Wajo tidak mau ikut 

menandatangani perjanjian Bungaya sebagai akibat kekalahan Kerajaan Gowa dan 

sekutu-sekutunya, yang menyebabkan terjadinya peperangan akibat serangan dari 

Kerajaan Bone bersama sekutunya, VOC. Akibat dari serangan pada tahun 1670 

tersebut maka Tosora sebagai pusat kerajaan mengalami kehancuran dan sejak 

itulah awal Tosora menghadapi berbagai ancaman bahkan kerusakan akibat 

peperangan yang berlangsung beberapa kali sampai Tosora ditinggalkan sebagai 

pusat dan Ibu Kota Kerajaan Wajo pada akhir abad XIX.19 

Tosora yang hancur akibat peperangan, mulai dibenahi kembali dan pada 

masa pemerintahan Arung Matowa Wajo XXX La Salawengngeng To Tenrirura 

 
17Akin Duli, “Peran Tosora sebagai Pusat Pemerintahan Kerajaan Wajo Abad XVI – 

XIX”, Jurnal, h. 144.  
18Abdurrazak Daeng Patunru, Sejarah Wajo, h.56.  
19Akin Duli, “Peran Tosora sebagai Pusat Pemerintahan Kerajaan Wajo Abad XVI – 

XIX”, Jurnal, h. 146. 
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Arung Kampiri, Tosora kembali disempurnakan sebagai pusat Kerajaan. Pada 

masa pemerintahan raja tersebut, rakyat kelebihan bahan pangan yang diserahkan 

kepada kas Negara dan sebahagian dipergunakan untuk pembelian senjata. 

Dibangunlah geddong atau gudang amunisi dan gedung bunga atau bank Negara 

yang sampai sekarang masih terdapat sisa-sisa reruntuhannya. Perdagangan pada 

masa itu sangat maju, kapal besar dapat berlabuh di Tosora, banyak pedagang 

asing yang datang dan demikian pula banyak pedagang pribumi yang berdagang 

ke luar negeri. Ketika para pedagang pribumi kembali ke negerinya, mereka 

membeli alat-alat senjata seperti meriam untuk keperluan kerajaan dalam 

menghadapi musuh-musuhnya. 

Kepudaran Tosora sebagai pusat Kerajaan Wajo mulai tampak pada masa 

pemerintahan Arung Matowa Wajo XXXIX La Cincing Akil Ali yang lebih 

banyak tinggal di Pare-pare, sehingga menyebabkan terjadinya kekacauan di 

dalam negeri dan banyak rakyat yang meninggalkan negerinya. Berakhirlah peran 

Tosora sebagai pusat Kerajaan Wajo dan pengganti La Cincing Aki Ali yaitu 

Koro Arung Padali ketika meninggal tahun 1891 sudah dimakamkan di Tempe/ 

Sengkang. Pada tahun 1905 pemerintahan Belanda menempatkan pasukannya di 

Sengkang sebagai pusat Kerajaan Wajo.20   

3. Sistem Pemerintahan Kerajaan Wajo 

Wajo adalah sebuah Kerajaan yang tidak mengenal sistem to manurung 

sebagaimana kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan pada umumnya. Kerajaaan 

Wajo bukanlah feudal murni, tetapi kerajaan eletif atau demokrasi terbatas. 

Kebesaran Tanah Wajo pada masa lalu, termasuk kemajuannya di bidang 

pemerintahan, kepemimpinan, demokrasi dan jaminan terhadap hak-hak 

 
20 Akin Duli, “Peran Tosora sebagai Pusat Pemerintahan Kerajaan Wajo Abad XVI – 

XIX”, Jurnal, h. 145. 
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rakyatnya. Adapun konsep pemerintahan Kerajaan Wajo adalah berbentuk 

Kerajaan, Republik dan Federasi yang belum ada duanya pada masa itu.  

Wajo mengalami perubahan structural pasca perjanjian Lapadeppa yang 

berisi tentang pengakuan hak-hak kemerdekaan Wajo. Posisi Batara Wajo yang 

bersifat monarki absolut diganti menjadi Arung Matowa yang bersifat monarki 

konstitusional. Masa keemasan Wajo adalah pada pemerintahan La Tedampare 

Puangrimaggalatung. Wajo menjadi anggota persekutuan Tellumpoccoe sebagai 

saudara tengah bersama Bone sebagai saudara tua dan Soppeng sebagai saudara 

bungsu. 

Wajo memeluk Islam secara resmi pada tahun 1610 pada pemerintahan La 

Sangkuru Patau Mulajaji Sultan Abdurrahman dan Dato Sulaiman menjadi Qadhi 

pertama Wajo. Setelah Datuk Sulaiman kembali ke Luwu melanjutkan dakwahnya 

yang telah dilakukan sebelumnya. Dato ri Tiro melanjutkan tugas Dato Sulaiman. 

Setelah selesai Dato Tiro ke Bulukumba dan meninggal dunia. Wajo terlibat 

perang Makassar tahun 1660-1669 disebabkan karena persoalan geopolitik di 

daratan tengah Sulawesi yang tidak stabil dan posisi Arung Matowa La Tenrilai 

To Sengeng sebagai menantu Sultan Hasanuddin. Kekalahan Gowa tidak 

menyebabkan La Tenrilai rela untuk menandatangi perjanjian Bungaya sehingga 

Wajo diserang oleh pasukan gabungan setelah terlebih dahulu Lamuru yang juga 

berpihak ke Sultan Hasanuddin juga diserang. Kekalahan Wajo menyebabkan 

banyak masyarakat pergi meninggalkan daerahnya kemudian membangun 

komunitas sosial ekonomi di daerah rantauannya. La Mohang Daeng Mangkona 

salah satu panglima perang Wajo yang tidak terima kekalahan merantau ke Kutai 

dan membuka lahan kini dikenal dengan nama Samarinda.21 

 
21 https://wajokab.go.id/page/detail/sejarah_wajo, diakses tanggal  10 oktober 2022  

https://wajokab.go.id/page/detail/sejarah_wajo
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Masa pemerintahan La Salewangeng to Tenrirua Arung Matowa ke-30, ia 

membangun Wajo pada sisi ekonomi dan militer dengn cara membentuk koperasi 

dan melakukan pembelian senjata serta melakukan pelatihan penggunaan senjata. 

La Maddukelleng keponakan dari La Salewangeng menjadi Arung Matowa ke-31 

dilantik saat perang. Pada zamannya ia memajukan posisi wajo secara sosial 

politik di antara kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. La Koro Arung Padali, 

memordenisasib struktur kerajaan Wajo dengan membentuk jabatan militer 

(Jendral, Kolonel, Mayor, Kapten). Dia juga menandatangani Large Veklaring 

sebagai pembaruan dari perjanjian Bungaya. 

Wajo dibawah Republik Indonesia Serikat (RIS), setelah Konfrensi Meja 

Bundar, wajo akhirnya menjadi Kabupaten tahun 1957. Antara tahun 1950-1957 

pemerintahan tidak berjalan secara maksimal disebabkan gejolak pemberontakan 

DI/TII. Setelah tahun 1957, pemimpin di Wajo adalah seorang Bupati. Wajo yang 

dulunya adalah sebuah kerajaan kini menjadi Kabupaten.  

Struktur Kerajaan Wajo pada masa Batara Wajo, Batara Wajo sebagai 

penguasa tertinggi (satu orang), Paddanreng sebagai wilayah terdiri Penguasa 

wilayah, yaitu dari Bettempola untuk Majauleng, Talotenreng untuk Sabbangparu 

dan Tuwa untuk Takkalalla terdiri 3 orang, dan Arung Mabbicara sebagai Aparat 

pemerintah terdiri dari 12 orang. Sedangkang pada masa Arung Matoa, Arung 

Matoa sebagai Penguasa tertinggi terdiri satu orang, Paddanreng sebagai 

Penguasa wilayah terdiri terdiri 3 orang, Pabbate Lompo sebagai Panglima 

perang, terdiri dari Pilla, Patola dan Cakkuridi terdiri 3 orang, Arung 

Mabbicara sebagai Aparat pemerintah terdiri 30 orang, Suro sebagai Utusan 

terdiri 3 orang. Kelima jabatan diatas disebut sebagai Arung PatappuloE, 

penguasa 40. Jabatan lain yang tidak masuk Arung PatappuloE. Arung 

Bettempola biasanya dirangkap Paddanreng Bettempola. Bertugas sebagai ibu 

orang Wajo. Mengangkat dan menurunkan Arung Matoa berdasar kesepakatan 

orang Wajo. Pada masa Batara Wajo, tugas ini dijabat oleh Arung Penrang. 
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Punggawa = Panglima perang wilayah bertugas mengantar Arung lili ke pejabat 

Arung PatappuloE, dan Petta MancijiE sebagai Staf keprotokuleran istana.22 

Setelah pelantikan La Tenri Bali sebagai Batara Wajo pertama, Kerajaan Wajo 

telah sah menjadi Kerajaan Bugis. Kerajaan yang memilki konsepsi tomanurung 

pengangkatan Batara Wajo pertama sampai yang ke tiga bersifat turun temurun  

setelah itu menurut kesepakatan adat Wajo atau dipilih dengan sistem demokrasi. 

Berikut susunan nama-nama Penguasa Kerajaan Wajo, Batara Wajo,23 yaitu : 

a. La Tenri Bali merupakan Arung Cinnongttabi V dan Arung Penrang I, 

sebagai Batara Wajo pertama, beliau memerintah hingga akhir Abad XIV. 

b. La Mataesso merupakan Batara Wajo ke dua yang memerintah 1426 – 

1436, selama 10 tahun. 

c. La Pateddungi to samallangi merupakan Batara Wajo ke tiga namun tidak 

diketahui masa pemerintahannya.  

Gelar Arung Matowa yang dikukuhkan kepada Arung Matowa La Palewoi 

sebagai awal dari sejarah Kerajaan Wajo yang memperkenalkan sistem di 

negerinya sebagai sebuah Kerajan Bugis yang hirarki kepemimpinan (matowa) 

dipilih secara demokratis atas dasar kehendak rakyat dan pemangku adat sehingga 

dikenal sebagai kerajaan elektif. Berikut pemerintahan Arung Matowa Wajo24 : 

    

Arung Matowa 

1 La Palewo to Palippu 1474 1481 

2 La Obbi Settiriware 1481 1486 

 
22https://wajokab.go.id/page/detail/sejarah_wajo, diakses tanggal 10 Oktober 2022 
23Husnul Fatimah Ilyas, “Lontaraq Suqkuna Wajo (Telaah Ulang Awal Islamisasi di 

Wajo” Tesis: Universitas Indonesia, 2011, h. 44.  
24https://wajokab.go.id/page/detail/sejarah_wajo, diakses tanggal 10 Oktober 2022 

https://wajokab.go.id/page/detail/sejarah_wajo
https://wajokab.go.id/page/detail/sejarah_wajo
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3 La Tenriumpu to Langi 1486 1491 

4 La Palewo to Palippu 1491 1521 

5 La Tenri Pakado To Nampe 1524 1535 

6 La Temmassonge 1535 1538 

7 La Warani To Temmagiang 1538 1547 

8 La Malagenni 1547 1547 

9 La Mappapuli To Appamadeng 1547 1564 

10 La Pakoko To Pa’bele’ 1564 1567 

11 La Mungkace To Uddamang 1567 1607 

12 La Sangkuru Patau Mulajaji Arung Peneki Sultan Abdurahman 1607 1610 

13 La Mappepulu To Appamole 1610 1616 

14 La Samalewa To Appakiung 1616 1621 

15 La Pakallongi To Alinrungi 1621 1626 

16 To Mappassaungnge 1627 1628 
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17 La Pakallongi To Alinrungi 1628 1636 

18 La Tenrilai To Uddamang 1636 1639 

19 La Isigajang To Bunne 1639 1643 

20 La Makkaraka To Patemmui 1643 1648 

21 La Temmasonge 1648 1651 

22 La Paramma To Rewo 1651 1658 

23 La Tenri Lai To Sengngeng 1658 1670 

24 La Palili To Malu’ 1670 1679 

25 La Pariusi Daeng Manyampa 1679 1699 

26 La Tenri Sessu To Timo E 1699 1702 

27 La Mattone’ 1702 1703 

28 La Galigo To Sunnia 1703 1712 

29 La Tenri Werung Arung Peneki 1712 1715 

30 La Salewangeng To Tenriruwa Arung Sengkang 1715 1736 
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31 La Maddukkelleng Daeng Simpuang Arung Peneki Arung 

Sengkang 

1736 1754 

32 La Mad’danaca 1754 1755 

33 La Passaung 1758 1761 

34 La Mappajung Puanna Salowo Ranreng Tuwa 1761 1767 

35 La Malliungeng 1767 1770 

36 La Mallalengeng 1795 1817 

37 La Manang 1821 1825 

38 La Pa’dengngeng 1839 1845 

39 La Pawellangi Pajumpero'e 1854 1859 

40 La Cincing Akil Ali Datu Pammana Pilla Wajo 1859 1885 

41 La Koro Arung Padali 1885 1891 

42 La Passamula Datu Lompulle Ranreng Talotenreng 1892 1897 

43 Ishak Manggabarani Krg Mangeppe 1900 1916 

44 Andi Oddangpero Datu Larompong Arung Peneki 1926 1933 
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45 Andi Mangkona Datu Mario 1933 1949 

46 Andi Sumangerukka Datu Pattojo Patola Wajo 1949 1949 

47 Andi Ninnong Datu Tempe Ranreng Tuwa Wajo 1949 1950 

48 Andi Pallawarukka Datu Pammana Eks Pilla Wajo 1950 1952 

49 Andi Macca Amirullah Eks Sullewatang Ugi 1952 1954 

50 Andi Pallawarukka Datu Pammana Eks Pilla Wajo 1954 1957 

Arung Matowa merupakan pemimpin yang bekerjasama dengan tiga 

pejabat tinggi yaitu disebut sebagai Paqbate, Lompo dan Batelompo. Mereka 

merupakan pemegang panji-panji. Menurut Pelras dalam bukunya mengistilahkan 

sebagai “pemegang bendera yang agung”, yang memiliki kedudukan sebagai 

panglima ketentaraan diwakili tiga limpo. Bettempola bendera merah tua disebut 

Pilla, Tolotenreng bendera bintik-bintik bermacam-macam warna disebut Patola 

dan Tua bendera burung kuning disebut Cangkuridi.25 Gabungan ketiga 

paqdanreng dan ketiga batelompo disebut Arung Ennenge yang memegang 

peranan tertinggi dalam kerajaan ditambah dengan Arung Matowa Wajo sebagai 

Raja pemerintahan tertinggi tanah Wajo, lembaga tersebut disebut Petta Wajo. 

 Petta Wajo dibantu oleh sebuah lembaga yang disebut dengn Arung 

Mabbicara yang terdiri dari tiga puluh orang bertuga untuk memberikan nasihat 

dan menyelesaikan masalah. Setiap Paqdanreng juga berjumlah dua belas orang 

 
25Christian Pelras, Pelapisan dan Kekuasaan Tradisional di tanah Wajo (Jakarta : Budaya 

Jaya, 1976), h. 267. 
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yang memiliki tugas untuk memutuskan perkara (maqdette bicara). Kemudian 

delapan belas Arung Mabbicara merupakan pembantu yang memiliki tuga 

menerima, memeriksa perkara dan setelah rampung dimasukkan ke pengadilan 

untuk diputuskan oleh Arung Mabbicara yang bersangkutan atau yang dikenal 

dengan penuntut umum. Lembaga Suro ri Bateng memiliki anggota tiga orang 

yang berasal dari Bettempola, Talotenreng dan Tua, bertugas sebagai duta resmi, 

yaitu menyampaikan pemufakatan dan perintah dari paqdanreng, perintah para 

Batelompo, perintah dari Arung Matowa dan menyampaikan hasil pemufakatan 

dan perintah dari Petta Wajo.26 Jumlah keseluruhan yang memegang jabatan 

berasal dari Arung matowa satu orang, Arung Ennengnge enam orang, Arung 

Mabbicara tiga puluh orang, dan Suro ri Bateng tiga orang, semuanya berjumlah 

empat puluh orang.  

Setiap Paqdanreng terdapat punggawa atau matowa dari setiap 

perkampungan, seperti Majauleng, Sabbangparu, dan Takkalalla. Setelah 

pemerintahan La Palewo Topalippung Arung Matowa berubah menjadi 

punggawa. Untuk membedakan punggawa menjalankan pemerintahan secara 

otonom dan juga penghubung antara lili (raja bawahan) dengan para Petta Wajo 

dalam menyelesaikan suatu massalah yang tidak bisa diselesaikan dalam lili 

setempat.  

B. Kedatangan Islam di Kabupaten Wajo 

1. Kepercayaan Masyarakat sebelum datangnya Islam 

Ada empat etnis utama yang mewarnai budaya Sulawesi Selatan yaitu 

Bugis, Makssar, Mandar dan Toraja. Kerajaan yang tertua adalah Kerajaan Rura 

 
26Husnul Fatimah Ilyas, “Lontaraq Suqkuna Wajo (Telaah Ulang Awal Islamisasi di 

Wajo” Tesis: Universitas Indonesia, 2011, h. 49 - 50. 
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di Enrekang, Kerajaan Luwu abad 8-9, kemudian Kerajaan Bone, Gowa, Wajo, 

Soppeng, abad ke-14, terakhir Sidenreng, Mandar, dan Toraja. Keempat etnis ini 

mengakui mitos bahwa raja pertama mereka berasal dari orang yang disebut 

dengan Tomanurung. 27 Sebelum kedatangan ajaran agama Kristen maupun Islam, 

masyarakat di wilayah ini telah mengenal dan menganut sistem kepercayaan asli, 

yakni suatu paham dokmatis yang terjalin dengan adat istiadat hidup dari berbagai 

macam suku bangsa. Pokok kepercayaan adalah adat hidup yang mereka peroleh 

dari warisan nenek moyangnya, kepercayaan tersebut bersifat animisme dan 

dinamisme.  

Proses awal keberadaan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan pada 

umumnya selalu diawali dengan kemunculan berbagai mitos. Mitos itulah yang 

melahirkan sosok To Manurung yang mewarisi raja-raja berikutnya. Prof. Dr. 

Mattulada dalam disertasinya Latoa: Suatu Lukisan Analitis Terhadap 

Antropologi Politik Orang Bugis menjelaskan bahwa konsep To Manurung di 

Sulawesi Selatan yang diceriterakan dalam Lontara Attoriolong sebagai orang 

yang dipercaya berasal atau turun dari langit/tidak diketahui asal-usulnya, 

kemunculannya selalu bertepatan dengan adanya konflik-konflik internal kerajaan 

yang bersangkutan, dan tokoh inilah yang dianggap sebagai juru selamat yang 

membawa keamanan, ketentraman dan kemakmuran kerajaan dan terbukti 

memang demikian. To Manurung di kebanyakan kerajaan di Sulawesi Selatan 

banyak di beritakan muncul sekitar abad ke-13 dan 14.28 Dalam Kitab I La 

Galigo, dikisahkan bahwa ketika para pemimpin keturunan Langit 

dan Pertiwi (dunia bawah) yang diperani oleh tokoh Legendaris Sawerigading 

bersama keluarganya kembali ke asalnya di Dunia Bawah, maka bumi ketiadaan 

 
27Mohaemin Elmahady, “Islam dan Kearifan Lokal di Sulawesi Selatan Pasca Islamisasi”, 

Jurnal, Palopo : Hikmah, 2011, h. 92.  
28Mattulada, Latoa : Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis 

(Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1985), h. 373.  
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penguasa. pada saat itu, kelompok-kelompok masyarakat bebas untuk saling 

menyerang, istilah dalam Kitab I La Galigo keadaan kehidupan kaum bagaikan 

“sianre bale taue” (ikan yang saling memakan/hukum rimba yang berlaku, di 

mana yang kuat yang akan berkuasa) dalam keadaan ini mengakibatkan keadaan 

mencekam dan menakutkan, lahirlah konsep To Manurung (dalam Bahasa Bugis) 

atau Tu Manurung (dalam Bahasa Makassar). konsep ini seolah-olah menjadi 

kunci yang membuka peradaban baru bagi masyarakat yang terpecah-pecah pada 

saat itu, menuju tatanan yang baru. 

Konsepsi kepemimpinan To Manurung juga disusul oleh terbentuknya 

konsepsi kenegaraan dengan wilayah teritorial yang lebih luas dan meliputi 

sejumlah kelompok kaum yang mengikat perdamaian dan menyepakati dengan 

menerima kepemimpinan To Manurung yang menjadi pemimpin tertinggi untuk 

mereka. Pada konsep ini masyarakat Sulawesi Selatan memahaminya bahwa To 

Manurung merupakan manusia yang kirim dan turun dari langit dan ditugaskan 

untuk memerintah atau memimpin. Kedatangan To Manurung digambarkan oleh 

masyarakat sebuah peristiwa yang luar biasa, di mana sebelum datangnya To 

Manurung diawali dengan tiupan angin dan gemuru petir yang memgelegar dan 

pada saat kedatangannya To Manurung, ia berpakaian serba putih dan kekuningan 

dan duduk di atas batu besar dengan dikawal oleh beberapa orang yang 

memayunginya, mengipas-ngipasnya, dan memegang tempat sirih. itulah 

penggambaran masyarakat Sulawesi Selatan. 

Pada zaman kepemimpinan To Manurung inilah Sulawesi Selatan 

mengalami perubahan perkembangan kemasyarakatan, kenegaraan, dan 

kepemimpinan bidang kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang mulai 

cenderung dengan fungsi dan peranannya. Dalam buku Sejarah, Masyarakat, dan 
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kebudayaan Sulawesi Selatan yang ditulis oleh Prof. Dr. Mattulada, pada zaman 

itulah strata/pelapisan masyarakat terbentuk. Yang pertama, lapisan Kaum 

bangsawan keturunan To Manurung yang disebut Arung/Anakarung. Kedua, 

lapisan orang kebanyakan/kelompok masyarakat pada umumnya yang disebut To 

Deceng atau Maradeka. Dan yang ketiga yaitu lapisan tambahan yang terdiri atas 

mereka yang kalah perang, melanggar aturan adat dan menjual diri yang disebut 

Ata. Dalam sistem sosial Sulawesi Selatan, pelapisan msyarakat itu menunjukkan 

status yang erat dengan tanah (lahan). Arung dan Anakarung (bangsawan) 

keturunan To Manurung ditempatkan pada status mulia, dihormati dan taati dalam 

batasan tertentu. Arung atau Anakarung sebagai lapisan yang dimuliakan dan 

dihormati, kepada mereka diberikan tanah/sawah/lahan untuk menghidupinya. 

Itulah disebut tana kalompoang, atau tana arajang.  

Adapun lapisan To Deceng atau Maradeka, berasal dari kaum Anang yaitu 

warga asli. Mereka merupakan kelompok pemilik tanah/lahan, dan pemilik Ade‘, 

yang memelihara hubungan-hubungan fungsional yang terdapat dalam 

masyarakat. Status sosial, terlepas dari peranan-peranan fungsioanal masyarakat 

terdiri atas Ade’ To Mapparenta (pemimpin pemerintahan), To Panrita (pemimpin 

kerohanian), To Acca (cendikiawan), To Sugi‘ (orang kaya, pengusaha), dan To 

Warani (pemberani, pahlawan). Pada zaman ini masyarakat Sulawesi Selatan 

sudah dapat menata kenegaraan mereka baik pada bidang politik, sosial, dan 

ekonomi mereka dengan mengacu pada konsep To Manurung dalam 

menyelesaikan permasalahan pada masa Pra To Manurung. To Manurung di 

Tanah Sulawesi Selatan ada beberapa, yang nantinya merupakan terbentuknya 

beberapa kerajaan besar di Sulawesi Selatan seperti, Tumanurung Tana Luwu, To 

Manurung Butta Gowa, To Manurung Tana Bone, dan beberapa di kerajaan 

Sulawesi Selatan. 
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Salah satu wujud kepercayaan orang bugis masa lalu yang 

menggambarkan ciri-ciri yang mengarah ke paham animisme atau dinamisme, 

yakni Gaukeng (sebagai sosok makhluk halus penjaga sebuah komunitas), dapat 

berupa segala sesuatu yang berbentuk tidak biasa seperti pohon, bajak tua, atau 

berupa batu. Dalam jurnal Ridhwan, menyatakan bahwa hampir tidak ditemukan 

pembahasan tentang asal-usul dan arti penting Gaukeng bagi masyarakat bugis 

dimasa lalu. Namun demikian, terdapat indikasi kuat bahwa konsep serupa dengan 

Gaukeng pada masyarakat bugis tersebut dapat ditemukan di beberapa tempat lain 

di Asia Tenggara.   

Sistem kepecayaan merupakan pandangan komunitas lokal terhadap 

hubungan manusia dengan dunia gaib. Dunia gaib dikonsepsikan terdiri dari 

dewa, roh manusia dan makhluk gaib serta kehidupan setelahnya.29 Wajo 

mengenal beberapa dewa yang disebut Dewa Patoto yang menetapkan takdir 

bersemayam di boting langi yang menurunkan hujan. Mendatangkan kemakmuran 

dan dapat membawa kemurkaan dengan cara menurunkan petir, mendatangkan 

kemarau maka diberilah sesajen sebagai persembahan yang ditempatkan diloteng 

atas rumah. Dikenal juga Dewa Mallinoe yang tinggal ditempat-tempat tertentu 

misalnya di pohon besar atau tempat yang dianggap keramat setelah itu 

diberikanlah sesajen dan tumbal binatang agar tidak mengganggu ketentraman 

manusia. Sangiyang berarti dewa-dewa seperti dewa padi.30 Kepercayaan terhadap 

arwah nenek moyang atau leluhur roh nenek moyang bisa mendatangkang 

keselamatan terhadap anak dan cucunya karena telah berhubungan langsung 

dengan Tuhan. maka dilakukanlah pemujaan sebagai salah satu bentuk 

penghormatan terhadap leluhur.  

 
29Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta : Aksara Baru, 1990), h. 377.  
30Husnul Fatimah Ilyas, “Lontaraq Suqkuna Wajo (Telaah Ulang Awal Islamisasi di 

Wajo” Tesis: Universitas Indonesia, 2011, h. 56. 
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Seiring perjalanan waktu, terdapat indikasi kuat bahwa sebelum Islam 

menyebar ke wilayah Sulawesi Selatan dalam Sure I La Galigo sebagai salah satu 

karya tulis orang bugis pra-Islam. Gambaran yang muncul dalam masyarakat yang 

dijadikan kepercayaan terhadap sesuatu yang maha kuasa, pencipta alam, 

menentukan nasib manusia, menyuburkan tanah, dan kepercayaan lain yakni 

sesuatu yang disebut Dewata. 

Dewata Seuwae berasal dari kata Deq berarti tidak, Watang berarti 

tumbuh, bentuk dan Seuwae berarti satu, mirip dengan konsep Tuhan yang maha 

Esa dalam agama-agama Monoteisme, serta mempercayai adanya makhluk-

makhluk halus seperti peppo (makhluk jadi-jadian yang bisa terbang) parakang 

(penghisap darah yang biasanya muncul pada bulan purnama), tau tenrita (hantu), 

asupanting (anjing siluman) dan sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah 

kepercayaan terhadap ruh nenek moyang yang bisa memberi pengaruh pada diri 

mereka yang hidup. Konsep Dewata Seuwae yang digunakan oleh komunitas 

agama lokal secara sepintas Monoteis, tetapi mengakui bahwa sebagai dewa yang 

tertinggi didampingi oleh banyak dewa, jadi cenderung pada paham Politeisme 

atau Henoteisme.31 Simbol-simbol yang dipakai dalam upacara di atas sebagai alat 

komunikasi yang menyuarakan pesan-pesan ajaran agama, terutama yang 

berkenaan dengan etos atau pesan-pesan suci dan pandangan hidup sesuai dengan 

tujuan pembahasan yang dilakukan oleh pelakunya. 

Menurut Chistian Perlas dalam bukunya “Manusia Bugis”, ia membuat 

deskripsi tentang kepercayaan masyarakat pra-Islam. Ia menjelaskan bahwa di 

atas segala-galanya terdapat satu spiritual abadi yang dinamakan Dewata Sewae 

atau Dewa yang maha kuasa. Dari hal tersebut dipahami bahwa setelah tujuh lapis 

 
31Husnul Fatimah Ilyas, “Lontaraq Suqkuna Wajo (Telaah Ulang Awal Islamisasi di 

Wajo” Tesis: Universitas Indonesia, 2011, h. 57-59. 
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langit, bumi, dan dunia bawah diciptakan maka muncullah sepasang dewa yang 

disamakan dengan matahari dan bulan yang masing-masing bernama La 

Tepulangi (segenap langit) dan We Sengngeng Linge (ciptaan sempurna). 

Bersamaan dengan itu bintang-bintang pun tercipta. 

2. Masuknya Islam di Kerajaan Wajo 

Interaksi Islam dan Budaya lokal di Sulawesi Selatan melahirkan beberapa 

model, antara lain: Pertama, memperkuat atau penggabungan. Islam memperkuat 

budaya Siri (Rasa Malu) yang ada dalam tradisi masyarakat dan Sara (Syariat 

Islam) masuk dalam komponen Pangadereng. Kedua, menambah. Dengan 

diterimanya Islam, nama Islam dan gelar banyak digunakan khususnya bagi para 

Raja yang telah memeluk ajaran agama Islam, muncul juga lembaga sosial 

keagaamaan seperti Masjid dan Langgar. Kemudian dibentuk pula jabatan Khadi 

(Pemimpin Aparat Agama) dan Parewa Saraq (Aparat Agama). Dalam kegiatan 

keagamaan dilakukan upacara maulid, isra mi’raj, khatam Al-Qur’an dan 

berlakunya hukum Islam. Ketiga, Mengganti atau Merubah. Tradisi Mabbarazanji 

mengganti tradisi pembacaan Naskah Galigo. Pasaca Islam para Panrita (Ulama) 

mendapat posisi yang tinggi dalam strata sosial. Keempat, menghapus, dengan 

kedatangan Islam menghapus tradisi perbudakan (ata), praktek syirik 

(mappaddua), dan jabatan Bissu. 32 

Masuknya Islam di Nusantara, hingga masuk di Sulawesi yang dibawah 

oleh tiga orang Datuk. Selanjutnnya satu persatu kerajaan yang ada di Sulawesi 

Selatan. Beberapa kerajaan dengan mudah masuk Islam. Namun ada juga yang 

sulit. Seperti kerajaan- kerajaan yang tergabung dalam Tellumpocco yaitu Bone, 

Soppeng, Wajo. Oleh Kerajaan Gowa awalnya ingin menyebarkan Islam kepada 

 
32Mohaemin Elmahady, “Islam dan Kearifan Lokal di Sulawesi Selatan Pasca 

Islamisasi”, h. 99-100. 
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kerajaan-kerajaan lainnya, khususnya kerajaan taklukan Kerajaan Gowa. Dengan 

cara damai tiga Kerajaan Bone, Soppeng, Wajo tidak berkenan memeluk Islam. 

Maka kerajaan Gowa memutuskan untuk menggunakan kekerasan, sehingga 

Gowa memerangi Bone, Soppeng, Wajo yang lebih dikenal dengan musu 

selleng.33Selanjutnya satu persatu kerajaan tersebut mameluk agama Islam. 

Meskipun jalan yang ditempuh melalui kekerasan dengan perang, namun sesuai 

dengan apa yang selalu menjadi falsafah bahwa siapa yang lebih dahulu 

menemukan jalan yang baik, maka hendaknya diberitahu kepada yang lainnya. 

Demikian juga halnya dengan mengajak Kerajaan Tellumpocco untuk memeluk 

agama Islam, sebagai agama yang membawa kebaikan.   

Agama Islam sebelum disiarkan di Wajo, masyarakat menganut 

kepercayaan yang berlandaskan pada pemujaan arwah leluhur yang disebut 

dengan Dewata Sewwae. Sisa-sisa kepercayaan tersebut dapat dilihat pada 

masyarakat Tolotang-Towani yang sekarang berdiam di daerah Amparita dan 

sekitarnya dan secara historis masyarakat tersebut adalah masyarakat pelarian dari 

kerajaan Wajo yang tidak mau menerima ajaran agama Islam yang telah resmi 

menjadi agama kerajaan.  

Sejarah masuknya Islam di Sulawesi Selatan seringkali merujuk pada 

kedatangan tiga tokoh penyebar Islam dari Minangkabau, yaitu Abdul Makmur 

Datuk ri Bandang, Datuk Sulaiman dan Abdul Jawad Khatib Bungsu Datuk ri 

Tiro berdasarkan sumber Lontara, fase persentuhan Islam dengan pihak kerajaan 

terjadi mulai tahun 1605 ketika Islam bersentuhan langsung dengan kerajaan 

Luwu dan Gowa. Babak inilah yang mengawali Islam masuk di Wilayah Sulawesi 

Selatan. 34  

 
33Bahtiar, “Hubungan Politik antar Kerajaan: Gowa dengan Bone, Soppeng, Wajo 

(Tellumpocco)”, Jurnal : Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan, 2019, h. 266.  
34Husnul Fatimah Ilyas, “Lontaraq Suqkuna Wajo (Telaah Ulang Awal Islamisasi di 

Wajo” Tesis: Universitas Indonesia, 2011, h. 408.   
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Proses islamisasi di Wajo, di duga ada persentuhan lain sebelum ketiga 

Datuk ini datang yaitu salah satu sosok yang masih menjadi perbincangan tentang 

kebenaran keberadaannya karena minimnya dokumen secara yang membuktikan 

secara valid. Yang menjadi salah satu titik pijakan lain dari kedatangan Islam di 

Wajo adalah kedatangan Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini beserta para 

rombongannya. Sayyid Jamaluddin merupakan keturunan Nabi atau cucu Nabi 

Nabi Muhammad saw saw yang ke-20. Beliau datang ke Wajo tepatnya Tosora 

pada tahun 1320 dengan 15 orang pengawalnya. Beliau juga diyakini sebagai 

kakek kandung dari ke-4 ulama besar dari jawa yaitu Para Wali Songo. Syekh 

Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini merupakan keturunan Nabi Nabi Muhammad 

saw saw yang ke-20, yang jalur nasabnya terhubung hingga Nabi Nabi 

Muhammad saw saw.  

Nasab lengkapnya adalah Maulana Husin Jumadil Kubro bin Ahmad Syah 

Jalaluddin bin Abdullah Azmatkhan bin Abdul Malik bin Alwi Ammil Faqih bin 

Nabi Muhammad saw Shohib Mirbath bin Ali Khali Qasam bin Alwi Shohib Baiti 

Jubair bin Nabi Muhammad saw Maula Ash-Shaouma’ah bin Alwi al-Mubtakir 

bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An- Naqib bin Nabi Muhammad 

saw An- Naqib bin Ali Al-Uraidhi bin Imam JA’far Ash-Shadiq bin Imam Nabi 

Muhammad saw Al-Baqir bin Imam Al Zainal Abidin bin Imam Husain Asy-

Syahid bin Fathimah Az-Zahra binti Nabi Nabi Muhammad saw SAW.35 

 Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini datang dari Aceh atas undangan 

Raja Majapahit yaitu Prabu Wijaya. Setelah menghadap kepada raja beliau 

kemudian melanjutkan perjalanan dakwahnya ke Sulawesi Selatan, pertama kali 

mendarat di daerah Bajo, Nepo, Kabupaten Barru Sulawesi Selatan setelah itu 

melanjutkan perjalanan ke daerah Tosora Kabupaten Wajo dan menetap disana 

 
56Firdaus Muhammad, Anregurutta Literasi Ulama Sulselbar, h. 2 
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hingga wafat. Kedatangan Sayyid Jamaluddin di Tosora Kabupaten Wajo 

diperkirakan terjadi pada tahun 1320. Tahun inilah yang menjadi titik awal 

kedatangan Islam di Sulawesi Selatan Kabupaten Wajo.36 Menurut Lontaraq 

Sukkuna Wajo, ditulis bahwa Puangnge di Lampulungeng tak lain adalah Sayyid 

Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini. Lampulungeng adalah sebuah kawasan danau 

di Wajo yang dihuni warga setempat dan pendatang sebelum adanya Kerajaan 

Wajo.37 

Menurut Kitab Hadiqatul Azhar yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Nabi 

Muhammad saw Zain Al-Fatany, seorang mufti kerajaan Fathany (Malaysia), 

menyatakan bahwa dari daftar yang diperoleh dari Sayyid Abdurrahman Al-

Qadry, Sultan Pontianak dinyatakan bahwa raja di negeri bugis yang pertama- 

tama masuk Islam bernama La Maddusila, Raja ke-40 yang memerintah pada 

tahun 800 H, akan tetapi tidak dijelaskan lokasi kerajaan dan siapa yang 

mengislamkannya. namun Syekh Ahmad Al-Fatany meyakini bahwa tidaklah 

mustahil bila yang mengislamkan raja tersebut adalah Sayyid Jamaluddin, 

mengingat kedatangan ulama tersebut persis sama dengan masa pemerintahan raja 

itu. Pendapat tersebut kemudian dikuatkan oleh Nabi Muhammad saw Al-Baqir 

dalam pengantarnya bahwa kedatangan Sayyid Jamaluddin yang dimasukkan 

dalam ragam catatan kaki dari riwayat-riwayat lama tentang kedatangan para 

mubaliq Arab ke Asia Tenggara, bisa disimpulakan bahwa Sayyid Jamaluddin 

yang sempat mengunjungi nusantara dan merupakan orang pertama dari keluarga 

Adzamat Khan yang datang menetap di Indonesia dan membawa sanak saudara 

serta keluarganya yang semula berkunjung ke Majapahit kemudian merantau ke 

Tanah Bugis dan berhasil menyebarkan Islam dengan damai sampai wafat di 

 
36Husnul Fatimah Ilyas, “Lontaraq Suqkuna Wajo (Telaah Ulang Awal Islamisasi di 

Wajo” Tesis: Universitas Indonesia, 2011, h. 409.   
37https://fajar.co.id, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022  

https://fajar.co.id/
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Tosora Kabupaten Wajo, yang makamnya sampai sekarang masih sangat ramai di 

kunjungi oleh peziarah, makan tersebut terletak didalam kompleks Masjid Tua 

Tosora disamping kanan Mihrab Masjid.38 

Beberapa pendapat kritis yang menyatakan bahwa mengapa jejak Sayyid 

Jamaluddin tidak ditemukan dalam sejarah proses Islamisasi di Sulawesi Selatan, 

padahal dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia nama Sayyid Jamaluddin 

disebut sebagai salah satu tokoh ulama besar yang berperan penting dalam proses 

penyebaran Islam di Tanah Bugis, mendahului jejak para wali songo yang 

menyebarkan Islam di Jawa. Beberapa pandangan juga menyebutkan bahwa tidak 

adanya nama beliau dalam sejarah penyebaran Islam karena beliau tidak pernah 

bersentuhan langsung dengan kerajaan Gowa dan Tallo saat itu. Padahal kedua 

kerajaan tersebut adalah kerajaan terbesar di Sulawesi Selatan pada saat itu. 

Sehingga proses Islamisasi di Sulawesi Selatan tidak dikaitkan dengan beliau, 

akan tetapi fakta sejarahnya menjelaskan bahwa proses sejarah islamisasi di 

Sulawesi Selatan sesungguhnya tidaklah hanya dari satu pihak saja, bisa jadi 

pihak lain juga turut andil dalam proses tersebut.  

Disisilain, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Husnul Fatimah 

Ilyas yang bersumber pada Lontara Sukkuna Wajo. Pengangkatan Arung Matowa 

Sangkuru Patau cucu dari Arung Matowa Petta Tudange sebagai Raja Wajo ke-

13, cucu dari Raja Peneki Lamaddamaremmeng Mulajai, menggantikan 

Lamungkace Matinroe ri Kanana yang bergelar Sultan Abd. Al-Rahman yang 

menerima agama Islam sebagai agama resmi kerajaan Wajo. 

Setahun setelah penerimaan Islam di Addatuwang Soppeng, Karaeng 

Gowa bersekutu dengan Lima Ajattapareng (Rappang, Sidenreng, Allita, Sawito 

dan Suppa), Soppeng dan Makassar menyerang Wajo pada pemerintahan Arung 

 
38Husnul Fatimah Ilyas, “Lontaraq Suqkuna Wajo (Telaah Ulang Awal Islamisasi di 

Wajo” Tesis, h. 410.  
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Matowa La Sangkuru Patau. Sepuluh hari lamanya berperang, kondisi peperangan 

terbaca oleh Arung Matowa bahwasanya peperangan ini akan terjadi kekalahan 

oleh pasukan Wajo dan kemenangan tidak memungkinkan lagi, karena lima 

Ajangtappareng telah membumihanguskan Totinco, Singkang, Tampangeng dan 

Tempe.  

Arung Matowa Wajo mengutus Batelompo berdiplomasi dengan Karaeng 

Gowa karena Karaeng Barombong memberikan kesempatan kepada Wajo untuk 

menerima Islam secara sukarela sehingga kemuliaan Wajo tetap terpelihara. 

Kemudian di Cenrana Karaeng Gowa dengan Batelompo bertemu, Wajo 

mengundang Karaeng Gowa ke negeri Wajo dan menyatakan diri siap 

bersyahadat masuk Islam dengan permohonan. Sesuai dengan Naskah Lontaraq 

Sukkuna Wajo tahun penyalinan 1930 (485 halaman dan 22 jilid) milik Datu 

Sangaji Puanna La Sengngeng, putra Ranreng Bettempola Andi Makkaraka 

adalah salah satu naskah di Saoraja Sengkang Kabupaten Wajo yang di wariskan 

langsung dari ayahnya Andi Makkaraka (Arung Bettempola).   

 

“wea naiy riaEKku krea aiy kuewlau tEmurEdu 

ewesku tEmutiP serwoku tEmulEg wrEkEku tEmusEes 

blwo ritPuku.
39
 

“Wae naiya riengkana karaeng iya kuwelau temureddu weseku temutimpa 

sarewoku temulega arekekku temuseqse balawo ritampukku”. 

 

“Adapun maksud kedatangan ku, Karaeng. Aku meminta : Engkau tidak akan 

mencabut ikan padiku, engkau tidak akan membuka barang yang aku tutupi, 

engkau tidak akan berusaha mengoyahkan peganganku, engkau tidak membedah 

tikusku yang sedang mengandung. Maknanya Gowa tidak boleh menjadikan Wajo 

sebagai daerah taklukannya, rahasia dan masa lalu tidak akan diungkit-ungkit, 

Gowa tidak boleh mencampuri urusan dalam negerinya (Wajo) dan Gowa tidak 

akan berusaha untuk mengganti adat kebiasaan Wajo”. 

 
39Husnul Fatimah Ilyas, “Lontaraq Suqkuna Wajo (Telaah Ulang Awal Islamisasi di 

Wajo” Tesis, h. 106. 



43 

 

 Keesokan harinya Karaeng Gowa memenuhi undangan Arung Matowa 

Wajo di Topacceddo, permohonan Arung Matowa Wajo disepakati oleh Karaeng 

Gowa dan mengatakan : 

nkEd kreaeG kutrimnitu towjo epkuelauel 

aiwishdea msEPjeG mpuwsea . Kewerko aeRapiku 

kuewertoko aKn mueawea sisdkE .40 

“nakeda karaeng kutarimanitu towajo pekuleule  iwi sahadae massempajangnge 

mapuasae.kuwereko andreapiku kuweretoko angkana muewae sisadakeng”. 

 

“Saya terima permintaanmu orang Wajo berusahalah mengucapkan sahadat, 

mengerjakan sembahyang, dan berpuasa. Saya memberikan daerah atau wilayah 

sekutu-sekutu yang telah dibakar Gowa diserahkan kembali kepada Wajo dan aku 

juga memberikan waktu untuk engkau mengajak yang lain untuk bersyahadat”. 

 

a riewer prkr eadeadea risrea sibw pekh sEPj 

riaEson هجرة النبي محمد ص م 41 (1610) ١٠١٩ صافر 15 ثلاث 

 

“a riwereng parakara edaedae risarae sibawa pakeha sempajang riessona 

salasa 15 safar 1019 (1610) hijrah Nabi Nabi Muhammad saw saw”. 

 

“diberitahukanlah mengenai perkara tatacara syariat, fiqih dan 

sembahyang pada hari selasa 15 safar 1019 (1610) hijriah Nabi Nabi Muhammad 

saw saw”.  

Arung Matowa Wajo berjanji akan taat pada agama Islam disaksikan oleh 

Dewata Sewwae, ikatan persaudaraan antara negeri Wajo dan Gowa tidak akan 

dipisahkan kecuali Dewata / Tuhan  yang memisahkan, Arung Matowa menerima 

Islam pada hari Selasa 15 Safar 1019 H. Islamisasi di Kerajaan Wajo yang 

bersumber dari pemberitaan Lontara Sukkuna Wajo halaman 146 baris 11-17, 

yaitu Selasa 15 Safar 1019 H / Ahad 9 Mei 1610 M. sedangkan menurut Lontara 

 
40 Husnul Fatimah Ilyas, “Lontaraq Suqkuna Wajo (Telaah Ulang Awal Islamisasi di 

Wajo” Tesis, h. 107. 
41Husnul Fatimah Ilyas, “Lontaraq Suqkuna Wajo (Telaah Ulang Awal Islamisasi di 

Wajo” Tesis, h. 110. 
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Bilang Gowa Tallo yaitu 10 Safar 1019 H / 10 Mei 1610 M.42 maka yang 

mendasari masuknya Islam di Kerajaan Wajo itu berdasarkan pada teori orang 

dalam yang menerima Islam itu sendiri bukan orang luar yang datang membawa 

Islam karena Arung Matowa sendiri yang bersedia menerima Islam. 

C. Masjid sebagai Bukti Peradaban Islam  

1. Pengertian Masjid 

Masjid berasal dari bahasa arab Sajada yang berarti tempat bersujud atau 

tempat menyembah Allah swt. Selain itu, masjid juga merupakan tempat orang 

berkumpul dan melaksanakan shalat secara berjama’ah dengan tujuan 

meningkatkan solidaritas dan silaturahmi dikalangan kaum muslimin dan di 

masjid pula sebagai tempat terbaik untuk melangsungkan shalat jum’at.43 

Sebagaimana firman Allah swt dalam surah Al-Jin ayat 18 :44 

 

◆ ☺  ⬧  

❑⬧ ⧫  ⧫◼ 

   

Terjemahnya :  

“dan Sesungguhnya Masjid-Masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu 

menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah” 

Menurut tafsir Ibnu Katsir, maksud ayat diatas adalah Allah swt 

berfirman seraya memerintahkan hamba-hambanya supaya mereka mengesakan 

dirinya disepanjang ibadah kepadanya, tidak mengandakan dan tidak pula 

menyekutukannya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Qatadah mengenai 

 
42Husnul Fatimah Ilyas, “Lontaraq Suqkuna Wajo (Telaah Ulang Awal Islamisasi di 

Wajo” Tesis, h. 421-422.  
43Mohammad Ayub E, Manajemen Masjid, (Jakarta : Gema Insani, 1996) h. 1-2.  
44Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: PT Sygma 

Examedia Arkanleema, 2017) h. 573.  
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firman Allah swt, dimana dia mengatakan : Dahulu, jika orang-orang Yahudi dan 

Nasrani memasuki gereja-gereja dan biara-biara mereka, maka mereka 

menyekutukan Allah, lalu Allah menyuruh  nabinya-Nya agar mereka 

mengesakannya saja. Sufyan meriwayatkan dari Khushaif dari Ikrimah, ayat 

tersebut turun berkenaan dengan suluruh masjid. Sa’id bin Jubair mengatakan 

bahwa ayat ini turun berkenaan dengan anggota-anggota sujud. Yakni semuanya 

itu hanya milik Allah sehingga tidak boleh menggunakannya untuk bersujud 

kepada selainnya. Berkenaan dengan pendapat ini mereka menyebutkan hadits 

shahih dari riwayat Abdullah bin Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas dia 

berkata : Nabi Muhammad saw bersabda : Aku diperintahkan untuk sujud diatas 

tujuh tulang: diatas dahi beliau menunjuk ke hidung beliau dua tangan, dua lutut 

dan ujung-ujung kedua kaki.45 

Adapun beberapa pengertian masjid menurut para ahli, yaitu : 

a. Menurut Abu Bakar, Masjid adalah tempat memotifasi dan 

membangkitkan kekuasaan ruhaniyag dan keimanan seorang 

muslim.46 

b. Menurut Mohammad E. Ayub mendefinisikan Masjid merupakan 

tempat orang-orang muslim berkumpul dan melakukan shalat 

berjama’ah dengan meningkatkan solidaritas dan silaturahmi 

dikalangan muslimin.47 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa masjid merupakan tempat 

untuk melaksanakan segala bentuk ibadah kepada Allah swt dan aktifitas sosial 

lainnya.  

2. Sejarah Masjid 

 
45M. Abdul Ghoffar,dkk, Terjemahan Ibnu Katsir, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 

2004) h. 314.  
46Abu Bakar, Manajemen Mesjid Berbasis IT, (Yogyakarta : PT Arina, 2007) h. 9.  
47Mohammad Ayub E, Manajemen Masjid, h. 1-2.   
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Masjid adalah institusi pertama yang dibangun Nabi Muhammad saw 

pada periode Madinah. Masjid pertama berdiri 12 Rabiul Awal tahun pertama 

Hijriyah yaitu Masjid Quba, terletak di kota Madinah. Masjid yang sangat dipuji 

Allah swt, sebab masjid tersebut merupakan masjid yang sejak awal berdirinya 

diniatkan untuk membina umat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. 

Al-Taubah ayat 108 : 

 

 →⬧  ⧫  

☺ ▪ ◼⧫ 

◆❑    ❑⧫ 

  ⧫❑→⬧     

 ❑⧫  

⬧⧫⧫  ◆ ⧫ 

☺      

 

 

Terjemahnya : 

“ janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selama-lamanya. Sesungguh- nya 

mesjid yang didirikan atas dasar taqwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu 

sholat di dalamnya. di dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. dan 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih”. 

 

Nabi Muhammad saw juga membangun masjid selain Masjid Quba, 

bersama dengan kaum muslimin di kota Madinah. Umat Islam juga disunnahkan 

menziarahinya dan nilai shalatnya lebih utama dari seribu shalat di tempat 

lainnya, kecuali Masjid Al-Haram. Masjid Al-Haram adalah masjid yang 

dihormati dan dimuliakan. Suatu bangunan yang berbentuk segi empat persegi 

yang mengelilingi Ka’bah. Masjid ini terletak di atas tanah empat persegi di 

tengah-tengahnya kota Mekah dan merupakan Masjid tertua di dunia. Masjid lain 

yang dimuliakan adalah Masjid Al-Aksa yang terletak di kota Baitul Maqdis 
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Yerusalem. Masjid tersebut merupakan masjid yang terletak di kota suci ketiga 

umat Islam selain Mekah dan Madinah. 48  

3. Arsitektur Masjid  

Ilmu sejarah memandang arsitektur sebagai ungkapan fisik bangunan dan 

budaya masyarakat pada ungkapan fisik bangunan dari budaya masyarakat pada 

zaman tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan ruang untuk suatu kegiatan. 

Berdasarkan pandangan ini, maka diketahui bahwa keberadaan arsitektur seumur 

dengan adanya manusia di muka bumi. Bangsa-bangsa telah berbudaya tinggi 

zaman dahulu, meninggalkan bukti-bukti sejarah dan budaya berupa karya-karya 

arsitektur, begitu pula dengan masjid yang merupakan salah satu peninggalann 

kejayaan manusia di masa lampau terutama bagi umat Islam.49 

 Arsitektur merupakan hasil dari proses perancangan dan pembangunan 

oleh seorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan ruang untuk 

melakukan kegiatan tertentu.50 Perkembangan Arsitektur tidak terlepas dari 

pengaruh, bentuk dan konsep lebih dahulu ada, oleh karena itu, pengembangan 

dan percampuran bentuk dari tempat dan zaman berbeda adalah hal yang lazim. 

Percampuran semakin kompleks dengan perkembangan budaya manusia terutam 

dalam aspek perhubungan. Perkembangan arsitektur Islam dalam bentuk masjid 

semakin kompleks karena kecenderungan memasukkan budaya daerah. Mengenai 

bangunan Masjid  tak langsung semegah saat ini. Di era Nabi Muhammad saw, 

Masjid  sangatlah sederhana, hanya berupa bangunan luas berbentuk persegi 

panjang tanpa atap. Bagian mimpar dan shaf terdepan hanya ditutup daun pohon 

kurma saja. Temboknya pun hanya batu bata tanpa dihaluskan di bagian luarnya. 

 
48Wahyuddin G, Sejarah dan Fungsi Masjid Tinjauan Tentang Masjid Jami’ 1604 

Palopo, h. 78-80.   
49Wahyuddin G, Sejarah dan Fungsi Masjid Tinjauan Tentang Masjid Jami’ 1604 

Palopo, h. 110.  
50Yulianto Sumalyo, Arsitektur Masjid dan Monumen Sejarah Muslim, (Yogyakarta : 

Gadja Mada University Press, 2006), h. 7  
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Ada pintu besar di bagian depannya dan dua pintu di kanan dan kiri. Sementara di 

dekat masjid terdapat rumah sahabat Nabi Muhammad saw. 

 Awal perkembangan Islam abad ke-7 terutama bersamaan dengan masa 

kejayaan imperium Byzantium abad ke 3-16 M, maka penggunaan kubah cukup 

menonjol dalam arsitektur masjid. Hingga sekarang, kubah menurut pandangan 

masyarakat merupakan salah satu ciri khas dari masjid itu sendiri. Pada zaman 

modern, arsitektur masjid berkembang dalam corak ragam bermacam-macam, 

tetapi secara garis besarnya dapat dibagi menjadi tiga yaitu: mengambil bentuk-

bentuk lama dalam bahan dan konstruksi baru, mencampurkan yang lama dengan 

yang baru. Dan sama sekali tidak ada unsur lama kecuali elemen utama masjid 

tidak dapat dihilangkan yaitu Mihrap dan Mimbar. Kubah, dikka dan menara tidak 

selalu ada baik masjid kuno maupun masjid modern.51  

 Sejarah perkembangan bangunan masjid erat kaitannya dengan perluasan 

wilayah kekuasaan Islam dan pembangunan kota-kota baru. Sejarah mencatat 

bahwa pada masa permulaan perkembangan Islam ke berbagai negeri, bila umat 

Islam menetap di suatu daerah maka salah satu sarana untuk kepentingan umum 

yang mereka buat adalah masjid. Masjid merupakan salah satu karya budaya umat 

Islam di bidang teknologi konstruksi yang telah dirintis sejak masa permulaannya 

dan menjadi ciri khas dari suatu negeri atau kota Islam. Masjid merupakan corak 

dan perwujudan perkembangan kesenian Islam dan dipandang sebagai 

kebudayaan Islam yang sangat penting. Perwujudan dari pembangunan masjid 

merupakan salah satu bentuk kecintaan umat Islam kepada Tuhannya dan menjadi 

bukti tingkat perkembangan kebudayaan Islam. 

 Komponen-komponen terpenting pada masjid Nabawi yang diletakkan 

oleh Nabi Muhammad saw, yaitu : lapangan luas terbuka (sahan), sebagian sahan 

 
51Wahyuddin G, Sejarah dan Fungsi Masjid Tinjauan Tentang Masjid Jami’ 1604 

Palopo, h. 111-112.   
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diperuntukkan sebagai tempat shalat yang disebut mushallah, kiblat merupakan 

petunjuk arah shalat, mihrab merupaka tempat imam dalam memimpin shalat 

berjama’ah, mimbar merupaka tempat khatib menyampaikan khutbah yang 

terletak di sebelah kanan mihrab.52 Unsur-unsur inilah yang menjadi tolak ukur 

dibangunnya suatu masjid dan juga menjadi cikal bakal dari pembangunan 

masjid-masjid lain diseluruh dunia. 

 

4. Komponen Masjid 

Masjid memiliki komponen yaitu : kubah, menara, dan mihrab, dan yang 

menjadi ciri khas masjid-masjid yang ada di Indonesia adalah beduk. Berikut 

uraian penjelasannya53 : 

a. Kubah 

Bangunan masjid yang berbentuk bulat atau setengah bulatan dan berfungsi  untuk 

menutup bangunan dasar yang berbentuk bundar atau bersegi banyak. Kubah 

bersal dari bangunan  Bizantium dan Persia. Bentuk kubah ini berkembang pada 

zaman Islam sehingga banyak terdapat di Barat, seperti pada Pantheon dan Kubah 

Gereja Santo Petrus di Roma serta gedung-gedung balai di Amerika Serikat.  

b. Menara 

Salah satu bangunan yang mendampingi bangunan suatu masjid  adalah 

penambahan menara berfungsi sebagai tempat mengumandangkan adzan yang 

dilakukan oleh muazain. Bangunan menara pada masjid di ambil dari model yang 

telah digunakan pada bangunan-bangunan lama di Suriah dan Persia. Jumlah 

 
52Wahyuddin G, Sejarah dan Fungsi Masjid Tinjauan Tentang Masjid Jami’ 1604 

Palopo, h. 114.    
53Wahyuddin G, Sejarah dan Fungsi Masjid Tinjauan Tentang Masjid Jami’ 1604 

Palopo, h. 118-129.    
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menara disetiap masjid berbeda-beda, di zaman Nabi belum ada menara sehingga 

tempat yang dijadikan sebagai tempat mengumandangkan adzan hanya berada di 

atas tembok masjid saja.  

c. Mihrab 

Suatu ruangan di dalam masjid yang terletak di bagian depan, berfungsi 

sebagai tempat imam dalam memimpin shalat berjama’ah dan sebagai bentuk arah 

kiblat ke masjidilharam di Mekah. Ukurannya ada yang kecil ada yang luas. 

Bentuk bagian depan juga bermacam-macam dan biasanya penuh dengan hiasan. 

Masjid di Indonesia umumnya dinding bagian muka dibuat ceruk yang berbingkai 

melengkung, pada kiri kanan relung terdapat bingkai tegak dan bagian atas 

berbentuk melengkung setengah lingkaran atau melengkung runcing da nada yang 

lengkungannya bersusun. 

d. Mimbar 

Awal dari mimbar ini hanya bertujuan sebagai tempat duduk yang 

ditinggikan dan diperuntukkan bagi Nabi Muhammad saw di Masjid Madinah, 

jika Nabi berkhotbah menghadap ke muslimin yang duduk bersaf-saf kemudian 

atas usul Tamim Addari sebagai salah seorang sahabat dan periwayat hadits yang 

melihat orang memakai mimbar di Damaskus, untuk Nabi Nabi Muhammad saw 

saw di buatkan mimbar. Mimbar itu dibuat dengan memiliki dua buah anak 

tangga oleh seorang tukang kilab, hamba sahaya Abbas bin Abdul Muttalib. 

Mimbar kemudian berarti tempat khatib berkhotbah yang terbuat dari kayu dan 

pualam serta di tempatkan di sisi kanan mihrab. Mimbar adalah satu aspek 

terpenting dan bangunan masjid yang berukuran seperti kursi yang tinggi.  

e. Beduk 
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Beduk merupakan sejenis gendang besar dan panjang, terbuat dari pohon 

kayu pilihan dengan ukuran panjang 2 meter atau lebih. Bentuknya silinder atau 

cembung simetris, ditutup dengan lembaran kulit. Beduk merupakan ciri khas 

masjid-masjid di Indonesia, dipasang di menara kemudian ditabuh untuk 

memberitahukan umat Islam tentang masuknya waktu shalat maka selanjutnya 

akan dikumandangkan adzan.  

 

f. Hiasan pada Masjid 

Pintu dan jendela masjid pada umumnya berbentuk lengkungan tapal kuda. Tiang-

tiang masjid juga bermacam-macam. Hiasan bagian depan dominan kubah, 

menara, sedangkang mimbar, mihrab, dinding, tiang, pintu, jendela, lantai, dan 

gapura biasanya di ukir sedemikan rupa. Seni kaligrafi yang biasanya banyak 

digunakan dalam menghias masjid. 

5. Masjid dalam Al-Qur’an 

Dalam Al-Qur’an masjid sebagaimana dalam pengertian diatas, 

diungkapkan dalam dua sebutan. Pertama masjid, suatu sebutan yang langsung 

menunnuk kepada pengertian tempat ibadah umat Islam yang sepadan dengan 

sebutan tempat-tempat ibadah lainnya, sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S 

Al-Hajj ayat 40 : 54 

 

⧫ ❑   

⧫ ⧫   

 ❑❑→⧫ ◆    

❑⬧◆    

 
54Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahan”, (Bandung: PT Sygma Examedia 

Arkanleema, tt) h. 337. 
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➔⧫ ➔⧫ ⧫⚫ 

◆❑ ◆◆ ◆❑◼◆ 

⧫◆   

    

◆◆⬧◆  ⧫  

◼⧫    ❑⬧⬧  

⧫     

Terjemahnya : 

(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. Sesungguhnya Allah 

pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar 

Maha kuat lagi Maha perkasa”. 

Kedua Bayt yang juga menunjukkan kepada dua pengertian, yaitu pertama 

tempat tinggal sebgaimana rumah untuk manusia atau sarang untuk binatang dan 

kedua Bayt Allah.55 Kata masjid disebut dalam Al-Qur’an sebanyak 28 kali, 22 

kali diantaranya dalam bentuk tunggal dan 6 kali dalam bentuk jamak. Dari 

sejumlah penyebutan itu, 15 kali diantaranya membicarakan tentang Masjid Al-

Haram, baik yang berkaitan dengan sejarah maupun motivasi pembangunan, 

posisi dan fungsi yang dimilikinya serta etika memasuki dan menggunakannya. 

Banyak penyebutan Masjid Al-Haram dalam Al-Qur’an tentang masjid, 

mengidentifikasi adanya norma standar masjid yang seharusnya merujuk kepada 

norma-norma yang berlaku  di Masjid Al-Haram. Dalam kaitannya dengan ibadah 

shalat yang dijalankan oleh seluruh umat Islam kapan dan dimanapun, maka yang 

menjadi arah shalatnya (qiblat) adalah sama, yakni Masjid Al-Haram atau Ka’bah. 

Sebagimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 149-150 : 

 

 
55Nurul Jannah, “Revitalisasi Peranan Masjid di Era Modern  (Studi kasus di Kota 

Medan)” Tesis: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016, h. 29. 
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◆  ⧫ ◆❑⬧ 

◆ ⧫ ☺ 

⧫⬧  ◆ ⬧⬧ 

   ⧫◆   

⧫ ☺⧫ ⧫❑➔☺➔⬧ 

   ◆  ⧫ 

◆❑⬧ ◆ ⧫ 

☺ ⧫⬧  

◆ ⧫  ❑◆❑⬧  

→❑ ◼⧫  

⧫❑⧫  ◼⧫  

  ❑☺◼⬧  

⬧ ➔❑⧫ ❑⧫◆ 

▪◆ ☺➔ ◼⧫ 

➔⬧◆ ⧫⧫⬧    

Terjemahnya : 

dan dari mana saja kamu keluar (datang), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil 

haram, Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. dan 

Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.150. dan dari mana saja kamu 

(keluar), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu 

(sekalian) berada, Maka Palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi 

manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah 

kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). dan agar Ku-sempurnakan 

nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk. 

Ka’bah menjadi titik pusat dari seluruh bangunan masjid, inilah yang 

membuat sesuatu yang sangat berbeda dengan yang lain atau dengan bangunan-

bangunan tempat ibadah agama lain. Dalam fungsinya sebagai kiblat, masjid Al-

Haram menempati posisi yang sangat suci dan istimewa. Di dalam dan di 

sekitarnya, umat Islam harus menjaga keamanan dan kekhusuan Ibadah 

sedemikian rupa sehingga orang-orang yang membenci Islam tidak dapat masuk 
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dan bahkan tidak boleh mendekatinya. Sebagaiman Firman Allah sw dalam Q.S 

TAubah ayat 18 :56 

☺ ☺➔⧫ ⧫  

⧫ ⧫◆  

❑◆◆  

⧫⬧◆ ◼❑◼ ⧫◆◆ 

◼❑ ⬧◆ ⬧   

 ➔⬧ ⬧  

❑❑⧫  ⧫☺  

    

Terjemahnya :  

hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada 

Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, emnunaikan zakat dan tidak takut 

(kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan 

Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk”. 

Maksud dari ayat diatas adalah Allah menyatakan bahwa orang-orang 

yang memakmurkan masjid adalah orang-orang beriman. Di dalam hadits Nabi 

Menurut Imam Ahmad,juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw bersabda, 

jika kamu melihat seseorang terbiasa pergi ke masjid maka saksikanlah bahwa dia 

beriman, Allah berfirman, yang memakmurkan masjid-masjid hanyalah orang-

orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hadits diriwayatkan oleh At-

Tirmidzi.57 

6. Peran Masjid sebagai Pusat Aktivitas Umat Islam 

Peran Masjid di zaman Nabi Muhammad saw terdapat perbedaan dengan 

zaman ini. Pada zaman Nabi Muhammad saw, selain sebagai tempat ibadah, 

 
56Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, (Bandung: PT Sygma 

Examedia Arkanleema, tt,) h. 189. 
57M. Abdul Ghoffar,dkk, Terjemahan Ibnu Katsir, h. 104. 
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masjid menjadi tempat untuk menerima tamu, sebagai tempat pertemuan dalam 

mengatur startegi perang dan menyusun kebijakan politik, bahkan sebagai tempat 

pelajanan media atau kesehatan. Di zaman sekarang kebanyakan masjid juga 

berperan sebagai tempat pendidikan ilmu agama seperti TPA atau MDA. 

Indonesia, dimana pun tempatnya kita bisa menemukan masjid karena telah 

banyak bangunan masjid yang didirikan. Ketika waktu shalat tiba maka suara 

adzan akan terdengar saling bersaut-sautan. Tidak hanya di daerah tertentu saja 

dibangun sebuah masjid, di dalam kompleks-kompleks perumahan pun sudah 

banyak di bangun masjid begitu pula dengan perkantoran ataupun sekolah. Masjid 

sudah sangat berkembang, masjid di Indonesia masih berperan dan berfungsi 

sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw sebagai tempat 

penyebaran dan pendidikan Islam. Umat Islam juga sering memanfaatkan masjid 

sebagai pusat segala kegiatan. Kegiatan sosial dan juga sudah banyak yang 

mendirikan lembaga pendidikan yang tempat kegiatannya di masjid.  Peran 

Masjid sebagai pusat kegiatan umat islam, memiliki beberapa fungsi yaitu58 :  

 

a. Tempat Ibadah 

Ibadah secara etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk artinya 

sebuah proses akulturasi ketertundukan, keterikatan batin manusia dan potensi 

spiritual manusia terhadap Allah Dzat yang menciptakan dan memberi kehidupan. 

Jika manusia secara emosional intelektual merasa lebih hebat, amak proses 

ketertundukan tersebut akan memudar. Sedangkan menurut terminology berarti 

segala sesuatu yang diridhoi Allah dan dicintainya dari yang diucapkan maupun 

yang disembunyikan. 

 
58Nurul Jannah, “Revitalisasi Peranan Masjid di Era Modern  (Studi kasus di Kota 

Medan)” Tesis: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016, h. 34-38. 
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Fungsi dan peran masjid yang pertama dan utama adalah sebagai tempat 

ibadah atau Shalat. Shalat memiliki makna menghubungkan yaitu 

menghubungkan diri dengan Allah dan oleh karena itu shalat tidak hanya berarti 

menyembah saja, tetapi juga shalat menjadi hubungan yang teratur antara muslim 

dengan Tuhannya. Ibadah Shalat bisa dilakukan dimana saja, karena seluruh bumi 

ini adalah masjid (tempat sujud) dengan ketentuan tempat tersebut haruslah suci 

dan bersih akan tetapi masjid sebagai bangunan khusus rumah ibadah tetap sangat 

diperlukan karena masjid tidak hanya sebagai tempat ritual sosial saja tetapi juga 

merupakan salah satu symbol terjelas dari eksistensi Islam. 

b. Sosial Kemasyarakatan 

Seiring dengan kemajuan zaman dan perubahan yang sangat cepat maka 

hal ini mempengaruhi suasana dan kondisi masyarakat muslim. Termasuk 

perubahan dalam mengembangkan fungsi dan peranan masjid yang ada 

dilingkungan kita. Salah satu fungsi dan peran masjid yang masih penting untuk 

tetap dipertahankan sampai saat ini adalah di bidang sosial kemasyarakatan. 

Selain itu, masjid juga difungsikan sebagai tempat mengumumkan hal-hal yang 

sangat penting berkaitan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi disekitar 

masyarakat. Karena pada dasarnya yang didirikan secara bersama dan untuk 

kepunyaan serta kepentingan bersama. Sekalipun masjid tersebut didirikan secara 

individu, tetapi masjid tersebut tetaplah difungsikan untuk tujuan bersama. Hal ini 

dapat diamati dari pengaruh shalat berjamaah, orang-orang duduk kemudian 

berdiri lalu sujud dalam shaf/barisan yang rapi bersama-sama dipimpin oleh 

seorang imam. 

Masjid mempunyai posisi yang sangat penting dalam memberikan solusi 

bagi permasalahan sosial di masyarakat apabila benar-benar dijalankan sesuai 

dengan fungsinya. Fungsi masjid sejatinya akan berjalan dengan baik apabila ada 
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program-program yang dirancang sebagai solusi bagi permasalahan sosial yang 

ada.  

c. Pendidikan 

Sebagaimana yang telah banyak dicatat oleh kaum sejarawan bahwa Nabi 

Muhammad saw, telah melakukan keberhasilan dakwahnya ke seluruh dunia. 

Salah satu faktor keberhasilan dakwah tersebut tidak lain karena mengoptimalkan 

masjid sebagai wadah dibidang pendidikan terutama pendidikan agama Islam. 

Masjid juga sebagai tepat pendidikan nonformal dengan tujuan membina manusia 

beriman, bertaqwa, berilmu, beramal saleh, berakhlak dan menjadi masyarakat 

yang baik dan bertanggungjawab. Fungsi pendidikan mempunyai peranan yang 

penting untuk meningkatkan kualitas jama’ah dan menyiapkan generasi muda 

untuk meneruskan serta mengembangkan ajaran Islam, maka masjid sebagai 

media pendidikan massa terhadap jama’ahnya. 

d. Dakwah 

Masjid merupakan pusat dakwah yang selalu menyelenggarakan kegiatan-

kegiatan keagamaan secara rutin, seperti pengajian, pesantren magrib atau subuh, 

ceramah agama dll. Kegiatan semacam ini bagi jama’ah dianggap sangat penting 

karena forum inilah mereka mengadakan internalisasi tentang nilai-nilai dan 

norma-norma agama yang sangat berguna untuk pedoman hidup ditengah-tengah 

masyarakat secara luas atau ungkapan lain bahwa memalui pengajian atau 

kegiatan keagamaan lainnya sebenarnya masjid telah menjalankan fungsi masjid.   

e. Ekonomi 

Berawal dari keyakinan bahwa masjid merupakan pembentuk peradaban 

masyarakat Islam yang didasarkan atas prinsip keutamaan dan tauhid, masjid 

menjadi sarana yang dapat melaksanakan dari apa yang menjadi kebutuhan 

masyarakat sekitarnya, minimal untuk masjid itu sendiri agar menjadi otonom dan 
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tidak selalu mengharapkan sumbangan dari para jama’ahnya. Hubungan masjid 

dengan kegiatan ekonomi tidak hanya hubungan tempat mengkaji gagasan tentang 

ekonomi saja. Sebagai lingkungan tempat transaksi tindakan ekonomi pada 

khususnya disekitar masjid, seperti dihalaman dan pinggiran masjid. Ide-ide dasar 

prinsip Islam mengenai ekonomi berlaku dan dipraktikkan oleh umat Islam dari 

dulu hingga saat ini. Dulu masjid bisa melahirkan kompleks pertokoan, karena 

toko-toko tersebut dapat membantu melengkapi segala kebutuhan masjid dan 

sarananya. Aktivitas ekonomi tersebut merupakan kehendak sadar manusia atau 

sekelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak 

mungkin diperoleh secara mandiri.   

f. Politik 

Masjid juga memiliki fungsi dan peran sebagai tempat pemerintahan, 

sebagaimana Nabi pada masanya melakukan diskusi-diskusi pemerintahan dengan 

para sahabatnya di masjid, Nabi mendiskusikan tentang strategi perang, 

perdamaian dan lain sebagainya. Segala hal yang di diskusikan dalam masjid akan 

tunduk dan taat akan aturan-aturan Allah, maksudnya tidak akan terjadi 

penyelewengan dari syariat Allah dalam mengambil keputusannya.  

 

g. Kesehatan  

Masjid berfungsi sebagai balai pengobatan seperti masa Nabi Muhammad 

saw, masjid di jadikan balai pengobatan bagi seluruh pejuang-pejuang yang 

mengalami luka setelah berperang. Setiap sisi ruangan masjid selalu dimanfaatkan 

oleh Nabi Nabi Muhammad saw saw untuk segala hal aktivitas untuk kepentingan 

umat manusia. Jika masjid memiliki balai pengobatan seperti klinik atau rumah 

sakit, maka masyarakat yang membutuhkan akan sangat terbantu dalam 

pengobatnnya dan masjid juga tidak sepi setiap harinya. 



59 

 

 

7. Peranan Masjid pada masa Nabi Muhammad saw 

Masyarakat Madinah yang dikenal berwatak lebih halus dan lebih bisa 

menerima syiar Nabi Muhammad saw. mereka dengan antusias mengirim utusan 

sambil mengutarakan ketulusan hasrat mereka agar Nabi Muhammad saw pindah 

saja ke Madinah. Nabi setuju setelah dua kali utusan datang dalam dua tahun 

berturut-turut di musim haji yang dikenal dengan bai’at aqabah I dan II.  

Saat yang tepat, Nabi untuk berhijrah itu pun telah  tiba, waktu kaum kafir 

Makkah mendengar kabar ini, mereka mengepung rumah Nabi. Tetapi usaha 

mereka gagal total berkat perlindungan Allah swt. Nabi keluar rumah dengan 

meninggalkan Ali bin Abi Thalib yang beliau suruh mengisi tempat tidur beliau 

dengan mengambil rute jalan yang tidak biasa, diseling persembunyian di dalam 

gua, Nabi sampai di desa Quba yang terletak di sebelah barat laut yasrib, kota 

yang dibelakang hari berganti nama menjadi Madinatur Rasul artinya Kota Nabi 

atau Madinah.59 

Unta yang dinaiki Nabi Muhammad saw berlutut di tempat penjemuran 

kurma milik Sahl dan Suhail bin Amr, kemudian tempat itu dibelinya guna 

dipakai tempat membangun masjid. Sementara tempat itu dibangun, ia tinggal 

pada keluarga Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al-Anshari. Dalam membangun 

masjid itu Nabi Muhammad saw juga turut bekerja dengan tangannya sendiri. 

Kaum muslimin dari kalangan Muhajirin dan Anshar ikut pula bersama-sama 

membangun. Selesai masjid itu dibangun, disekitarnya dibangun pula tempat-

tempat tinggal Rasul.60 

 
59Mohammad Ayub E, Manajemen Masjid, h. 2-3. 
60Muhammad Husein Haikal, Sejarah Hidup Muhammad, (Jakarta: PT Mitra Kerjaya 

Indonesia, 2001), h. 193. 
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Masjid di bangun pada bulan Rabi’ul Awal dengan panjang masjid pada 

masa itu adalah 70 hasta dan lebarnya 60 hasta atau panjangnya 35 meter dan 

lebar 30 meter. Masjid itu merupakan sebuah ruangan terbuka yang luas, keempat 

temboknya dibuat daripada batu bata dan tanah. Atapnya sebagian terdiri dari 

daun kurma dan yang sebagian lagi dibiarkan terbuka, dengan salah satu bagian 

lagi digunakan tempat orang-orang fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal. 

Tidak ada penerangan dalam masjid itu pada malam hari, hanya pada waktu shalat  

isya diadakan penerangan dengan membakar jerami yang demikian berjalan 

selama Sembilan tahun. Sesudah itu kemudian baru mempergunakan lampu-

lampu yang dipasang pada batang-batang kurma yang dijadikan penopang atap 

itu. Sebenarnya tempat tinggal Nabi sendiri tidak lebih mewah keadaannya dari 

pada Masjid, meskipun  memang sudah sepatutnya lebih tertutup. 

Masjid ini dibangun atas landasan ketakwaan selesai Nabi Muhammad 

saw membanguna masjid dan tempat tinggal, ia pindah dari rumah Abu Ayyub ke 

tempat ini. Awalnya Nabi berkhutbah di atas potongan pohon kurma kemudian 

para sahabat membuatkan beliau mimbar, sejak saat itu beliau berkhutbah di atas 

mimbar. Sekarang terfikirkan olehnya akan adanya hidup baru yang harus 

dimulai, yang telah membawanya dan membawa dakwahnya itu harus menginjak 

langkah baru lebih besar. Ia melihat adanya suku-suku yang saling bertentangan 

dalam kota ini, yang oleh Mekkah tidak dikenal. Tapi ia juga melihat kabilah-

kabilah dan suku-suku itu semuanya merindukan adanya suatu kehidupan damai 

dan tentram, jauh dari segala pertentangan dan kebencian yang pada masa lampau 

telah memecah belah mereka. Baik kaum muslimin maupun yang lain seharusnya 

percaya bahwa barangsiapa menerima pimpinan Tuhan dan sudah masuk dalam 

agama Allah, akan terlindung ia dari gangguan, bagi orang sudah beriman akan 
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tambah kuat imannya, sedang bagi yang masih ragu-ragu atau masih takut akan 

segera pula menerima iman itu. 

Pikiran itulah yang mula-mula menyakinkan Nabi Muhammad saw tinggal 

di Yastrib, kearah itu politiknya ditujukan. Seluruh tujuannya ialah memberikan 

ketenangan jiwa bagi mereka yang menganut ajarannya dengan jaminan 

kebebasan bagi mereka dalam menganut kepercayaan agama masing-masing. 

Percikan cahaya ini akan menghubungkan hati nurani manusia dengan alam 

semesta ini, dari awal yang azali sampai pada akhirnya yang abadi, suatu 

hubungan yang menjalin kasih sayang dan persatuan, bukan rasa benci dan 

kehancuran.61 Dimasjid inilah Nabi mempersatukan hubungan kaum Muhajirin 

dan kaum Anshar serta meningkatkan ukhuwah antar umat beragama di kota 

Yasrib. Beliau adalah orang yang sangat mencintai perdamaian, tidak ingin 

adanya peperangan kalau bukan karena sangat terpaksa untuk membela kebebasan 

agama dan kepercayaan. Beliau tidak akan menempuh jalan perang. Beliau juga 

sering berdiskusi dengan para sahabatnya didalam masjid tentang kecintaannya 

pada perdamaian.  

Disinilah fase politik dan telah diperlihatkan oleh Nabi Muhammad saw, 

demngan segala kecapakapan dan kemampuan dan pengalamanya yang akan 

membuat orang jadi terkesan. Lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat 

dan rasa kagum. Beliau melakukan musyawarah dengan wasirnya yaitu Abu 

Bakar dan Umar. Beliau bermaksud untuk mempererat kaum muslimin agar 

mereka menjadi lebih dekat persaudaraanya guna menghilangkan api permusuhan 

lama dikalangan mereka. Beliau mengajak kaum muslim supaya masing-masing 

 
61Muhammad Husein Haikal, Sejarah Hidup Muhammad, h. 194-195. 
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dua bersaudara kaum muhajirin dipersaudarakan dengan kaum anshar oleh Rasul 

lalu dijadikan hukum saudara senasab.  

Selain itu disisi lain bagian masjid, Rasul menyediakan tempat tinggal 

bagi para musafir dan muallaf yang tidak mempunyai tempat tinggal yang 

dinamakan shuffah atau bagian masjid yang beratap. di Yasrib inilah Islam 

menemukan kekuatannya ketika Nabi Muhammad saw sampai di Madinah orang-

orang berkumpul untuk shalat di masjid tanpa dipanggil. Kemudian beliau 

meminta kepada Abdullah bin Zaib bin Tsa’laba untuk mendatangi Bilal dan 

membacakan kepadanya teks adzan tersebut dan menyuruh Bilal untuk 

menyerukan adzan itu sebab suara Bilal lebih merdu dari Abdullah bin Zaib bin 

Tsa’laba. Jadi di zaman Nabi sudah ada penetapan untuk Imam, Bilal dan Khatib 

di dalam masjid.  

Pada masa itu jalan Nabi Muhammad saw sudah terbuka dalam 

menyebarkan ajaran-ajarannya. Pribadinyalah dan segala tingkah lakunya akan 

menjadi teladan yang tinggi dalam ajaran-ajarannya, bukan hanya sekedar kata-

kata melainkan perbuatannya serta teladan yang diberikannya adalah contoh 

persaudaraan dalam bentuk yang benar-benar sempurna. Ia adalah Rasul utus 

Allah tidak pernah sekalipun ia bersikap berkuasa seperti Raja, apabila ia 

mengunjungi sahabatnya ia duduk dimana saja, ia bergurau dan bercakap-cakap di 

antara mereka. Jika ada yang sakit tertimpa musibah dia datang mengunjunginya. 

Dia yang pertama mengucapkan salam kepada orang yang ditemuinya. Bila ada 

yang meminta maaf maka ia memaafkannya.  

Selain berdakwah dengan pribadi dan tingkah lakunya, Nabi juga terus 

menyebarkan ajaran-ajarannya kepada sahabat-sahabatnya. Setiap ilmu dan 

informasi selalu beliau sampaikan di masjid setelah shalat berjama’ah dan juga 
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mengirim beberapa sahabat yang mahir dalam berbagai ilmu agama ke berbagai 

tempat yang membutuhkan.     

Pada masa perkembangan Islam di Madinah, kegiatan umat Islam terpusat 

di masjid. Seperti yang telah dipaparkan, masjid menjadi sarana tempat 

berdiskusi, bertukar pikiran, menyampaikan wahyu serta pengkajian Aqidah. 

Selain itu semua kegiatan kepemerintahan Islam juga dilakukan di Masjid. Nabi 

Muhammad saw menjadikan masjid sebagai tempat gedung parlemen tempat 

mengatur segala urusan kepemerintahan. Para sahabat dari berbagai kabilah 

berkumpul dalam satu majelis yang bertempat di masjid nabawi untuk berdiskusi, 

bertukar pikiran atau hanya untuk berkumpul bersama Nabi Muhammad saw.  

Bidang pendidikan, Nabi Muhammad saw menggunakan masjid untuk 

mengajarkan para sahabat agama Islam, membina mental dan akhlak mereka, 

seringkali dilakukan setelah shalat berjama’ah dan juga dilakukan selain waktu 

tersebut . masjid pada waktu itu mempunyai  fungsi sebagai sekolah seperti saat 

ini, gurunya adalah Nabi Muhammad saw dan murid-muridnya adalah para 

sahabat yang haus ilmu dan ingin mempelajari Islam lebih mendalam. Tradisi ini 

juga kemudian di ikuti oleh para sahabat dan penguasa Islam selanjutnya, bahkan 

dalam perkembangan keilmuan Islam, proses ta’lim lebih sering dilakukan di 

masjid, tradisi ini dikenal dengan nama halaqah, banyak ulama-ulama yang lahir 

dari tradisi halaqah ini. 

Bidang ekonomi, masjid pada awal perkembangan Islam di gunakan 

sebagai Baitul Mal yang mendistribusikan harta zakat, sedekah dan rampasan 

perang kepada fakir miskin dan kepentingan Islam. Golongan lemah pada waktu 

itu sangat terbantu dengan adanya Baitul Mal. 
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8. Peranan Masjid pada masa Sahabat Nabi 

Sejarah perkembangan masjid erat kaitannya dengan perluasan wilayah 

kekuasaan Islam dan pembangunan kota-kota baru. Sejarah mencatat bahwa pada 

masa permulaan perkembangan Islam ke berbagai negeri, bila umat Islam 

menguasai suatu daerah atau wilayah baru, baik melalui peperangan atau jalan 

damai, maka salah satu sarana untuk kepentingan umum yang dibuat pertama kali 

adalah masjid. Masjid menjadi ciri khas dari suatu negeri atau kota Islam, 

disamping merupakan lambang dan cermin kecintaan umat Islam kepada 

Tuhannya, juga sekaligus menjadi bukti tingkat perkembangan kebudayaannya.  

Keadaan bangunan masjid, berikut sarana dan perlengkapannya yang 

tampak dalam banyak masjid diberbagai belahan dunia tidak terwujud begitu saja, 

tetapi berproses dari bentuk dan kondisi yang sangat sederhana sampai pada 

bentuk yang dapat dikatakan sempurna. Karena itu, bentuk, wujud dan corak 

bangunan serta peranan/fungsi masjid dari masa ke masa mengalami perubahan, 

berbeda antara satu masa dengan masa yang lainnya.  

Masa sahabat, perubahan dan perkembangan masjid itu, lebih terlihat pada 

perubahan dan perkembangan wujud fisiknya saja. Perubahan dan perkembangan 

itu terjadi, seiring dnegan pertumbuhan dan perkembangan jumlah penganut Islam 

yang terus membesar dan meluas, melampaui jazirah Arab. Perubahan dan 

perkembangan fisik bangunan masjid yang terjadi antara lain: Pertama, perluasan 

daerah masjid dan sedikit penyempurnaan, tuntutan perluasan bangunan masjid 

sepeninggal Nabi Muhammad saw dari waktu ke waktu senantiasa mengalami 

perkembangan. Hal ini seperti yang terjadi pada masjid Al-Haram yang diperluas 

Umar bin khatab pada tahun ke-17 H dengan sedikit penyempurnaan yaitu berupa 

pembuatan benteng atau dinding rendah, tidak sampai setinggi badan.  
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Hal yang sama dilakukan pula oleh Utsman bin Affan pada tahun 26 H. 

Demikian pula dengan masjid Nabawi yang diperluas oleh Umar in Khattab 

sekitar 5 meter ke selatan dan ke barat, serta 15 meter ke utara, yang pada tahun 

29 H diperluas dan direnovasi oleh Utsman bin Affan dengan menggantikan 

tiang-tiangnya dengan batu dan besi berlapis timah, serta mengganti atapnya 

dengan kayu, Utsman bin Affan juga melakukakn pemugaran dan perluasan 

terhadap masjid Quba. Kedua, pembangunan masjid-masjid baru dibeberapa 

daerah atau wilayah yang berhasil dikuasai. Di Bait Al-Maqdis, Umar 

membangun sebuah masjid yang berbentuk lingkaran (segi delapan) dan 

dindingnya terbuat dari tanah liat tanpa atap, tepatnya diatas bukit Muriah. 

Kemudian masjid yang dibangunnya ini dikenal dengan masjid umar. Di Kufah 

pada tahun 17 H, Sa‟ad bin Ai Waqas, sebagai panglima perang membangun 

sebuah masjid dengan bahan-bahan bangunan Persia lama dari Hirah dan selesai 

pada tahun 18 H. Masjid ini sudah mempunyai mihrab dan menara. Di Fustat, 

Mesir pada tahun 21 H, Amr bin al-Ash sebagai panglima perang ketika 

menaklukkan daerah tersebut, membangun masjid al-Atiq. Secara fisik masjid ini 

relatif sudah berkembang maju bila dibandiingkan dengan masjid-masjid yang 

ada. 62 

Sementara itu, dari segi peran dan fungsinya, masjid pada masa sahabat 

relatif tidak mengalami perubahan atau pergeseran, masih tetap seperti pada masa 

Nabi Muhammad saw. Secara garis besarnya, masjid masih tetap memiliki fungsi 

keagamaan, sosial, pendidikan, administrasi pemerintahan, ekonomi, kesehatan 

dan dakwah. Fungsi masjid dalam membentuk organisasi sebuah pemerintahan 

atau kerajaan negara Islam telah dilakukan selepas wafatnya Nabi Nabi 

 
62Nurul Jannah, “Revitalisasi Peranan Masjid di Era Modern  (Studi kasus di Kota 

Medan)” Tesis: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016, h. 43. 
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Muhammad saw saw saw dimana pelantikan khalifah pertama dalam Islam yaitu 

Abu Bakar telah di ba’iah di masjid, begitu juga pelantikan khalifah-khalifah yang 

lain juga dilakukan di masjid.  

Sistem pelantikan ini membuktikan bahwa demokrasi dan syura telah 

terwujud dan dipraktikkan dalam Islam sebagai asas pelantikan dan pemerintahan 

negara Islam Pada masa Nabi Muhammad saw dan khalifah Abu Bakar Shiddiq 

masjid masih berfungsi sebagai tempat ibadah dan pendidikan Islam tanpa ada 

pemisahan yang jelas antara keduanya hingga masa Amirul Mukminin, Umar bin 

Khattab. Pada masanya, di samping atau di beberapa sudut masjid dibangun 

kuttab-kuttab untuk tempat belajar anak-anak. Kuttab atau maktab berasal dari 

kata dasar kataba yang artinya menulis atau tempat menulis, jadi kuttab adalah 

tempat belajar menulis. Sebelum datangnya Islam kuttab telah ada di negeri arab 

meskipun belum banyak dikenal oleh masyarakat. Ahmad Syalabi menulis bahwa  

kuttab adalah tempat memberi pelajaran menulis, dimana tempat belajar membaca 

dan menulis ini teruntuk bagi anak-anak.  

Sejak masa inilah pengaturan pendidikan anak-anak dimulai. Hari Jum’at 

adalah hari libur mingguan sebagai persiapan melaksanakan shalat Jum’at. 

Khalifah Umar bin Khattab mengusulkan agar para pelajar diliburkan pada waktu 

dzuhur hari kamis, agar mereka bersiap-siap menghadapi hari Jum’at. Disamping 

itu juga fungsi dan peranan masjid sebagaimana juga berlaku pada zaman Nabi 

Muhammad saw telah diteruskan dan dimanfaatkan juga pada masa khulafa Al-

Rasyidin dimana masjid dijadikan sebagai tempat ibadat, sosial, pendidikan, 

dakwah, ekonomi, pemerintahan (politik) dan kesehatan, sehingga mencapai tahap 

gemilang dan membanggakan. 

9.  Peranan  Masjid pada masa Umayyah dan Abbasiyah 
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Apabila kita menyingkap kembali sejarah kedua masa ini, terlihat dua 

sistem pemerintahan negara Islam yang berbeda terutama dari segi struktur 

pemerintahan dan juga dasar pemerintahan. Walau bagaimanapun kedua zaman 

ini telah membawa Islam pada kejayaan walaupun terdapat beberapa orang pada 

pemerintahan Bani Ummaiyah yang kurang patuh pada pendidikan dan akhlak 

agama, namun selain itu hampir semua khalifah pada zaman ini terdiri dari 

mereka yang berilmu dan berakhlak tinggi serta patuh kepada ajaran al-Qur’an 

dan sunnah Nabi Muhammad saw. Dasar pemerintahan yang dilakukan pada masa 

ini masih mengikuti dasar pemerintahan Umar bin Khatab dan khalifah_khalifah 

lain. Dan tentunya untuk merealisasikan kehidupan beragama yang 

sebenar_benarnya dikalangan masyarakat Islam, masjid merupakan salah satu 

institusi yang memainkan peranan yang paling penting serta menjadi tumpuan 

utama ke arah pembentukannya.  

Pada akhirnya, kerajaan Bani Ummaiyah mengalami kejatuhan 

pemerintahan disebabkan pemberontakan kaum Barbar di Afrika, Spanyol dan 

juga di Khurasan, sehingga kesempatan ini digunakan oleh Bani Abbasiyah 

menumbangkan kerajaan Bani Ummaiyah. Dasar pemerintahan Bani Abbasiyah 

lebih cenderung kepada soal keagamaan dan dakwah Islamiyah. Para khalifahnya 

dipandang sebagai penjaga dan pemimpin agama, yang mana pelantikan 

khalifahnya dilakukan di dalam masjid. Dalam usaha menyebarluaskan dakwah 

Islamiyah dikalangan orang-orang bukan Islam orang-orang Abbasiyah 

menggunakan masjid sebagai pusat pengajaran dan sebagainya. Dari usaha-usaha 

yang dilakukan oleh kerajaan Bani Abbasiyah ini dapat dilihat bahwa kesatuan 

keIslaman pada masa ini lebih jelas dari apa yang terdapat pada masa Ummaiyah. 

Pada masa ini juga, Islam telah meresap kedalam kehidupan umum, politik, 

perundangan dan pentadbiran. 
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D. Cagar Budaya 

1. Pengertian dan Kriteria Cagar Budaya 

Peraturan tentang Cagar Budaya diatur dalam Undang-undang nomor 11 

Tahun 2010 Pasal 5, Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan 

berupa benda, bangunan, struktur, situr, dan kawasan didarat atau diair yang perlu 

dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu 

pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. 

Menurut KBBI, Cagar Budaya bermakna Cagar Budaya hanya mencakup daerah 

yang kelestarian hidup masyarakat dan peri kehidupannya dilindungi oleh 

undang-undang dari bahaya kepunahan.63  

Kriteria Cagar Budaya, sebagai berikut : 

a. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun  

b. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama 

dan kebudayaan 

c. Memiliki nilai budaya bagi pengetahuan kepribadian 

 

2. Jenis –Jenis Cagar Budaya 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2010 Cagar 

Budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan. Jenis-jenis Cagar Budaya 

berupa :64 

a. Benda 

Benda cagar budaya adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik 

bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-

 
63 https://id.m.wikipedia.org di akses tanggal 6 Desember 2022 
64 Cagarbudaya.kemdikbud.go.id di akses tanggal 6 Desember 2022  

https://id.m.wikipedia.org/
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bagian, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan 

sejarah perkembangan manusia, seperti : Pedati Gede Pekalongan. 

b. Struktur 

Struktut Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam 

dan benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang 

menyatu dengan alam, sarana dan prasarana untuk menampung kebutuhan 

manusia, seperti : Tugu Proklamasi Kemerdekaan. 

c. Bangunan 

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam 

atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan 

tidak berdinding serta beratap, seperti : Masjid Tertua salah satunya Masjid Tua 

Tosora Kabupaten Wajo. 

 

 

d. Situs 

Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat atau di air yang 

mengandung benda cagar budaya, seperti : Petilasan Sunan Kalijaga. 

e. Kawasan 

Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua 

situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan memperlihatkan ciri 

tata ruang yang khas, seperti : Keraton Kasepuhan. 
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Suatu benda dapat dikatakan cagar budaya jika sudah melalui proses 

penetapan suatu warisan budaya yang memilki nilai penting tidak dapat dikatakan 

sebagai cagar budaya. Pengertian penetapan berdasarkan Undang-undang Nomor 

11 Tahun 2010 adalah pemberian status cagar budaya terhadap benda, bangunan, 

struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah 

kabupaten atau kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya. Disini jelas 

diatur bahwa yang berwenang untuk melakukan proses penetapan adalah 

pemerintah kabupaten atau kota bukan peemerintah pusat. Penetapan yang 

dilakuka oleh pemerintah kabupaten/kota harus berdasarkan rekomendasi dari tim 

ahli cagar budaya tingkat kabupaaten atau kota. Oleh karena itu sudah seharusnya 

setiap kabupaten atau kota memiliki tim ahli cagar budaya. 

 Tim ahli cagar budaya bersarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 

adalah kelompok ahli pelestari dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat 

kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemerinkatan dan 

penghapusan cagar budaya. Mengenai sifat kebendaan, lokasi keberadaan, nilai 

penting, dan penetapan ini berlaku umum untuk semua jenis cagar budaya baik itu 

benda berupa bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Didalam tulisan ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian 

deskriptif kualitatif. Dimana, metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yaitu 

memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holisti/utuh, kompleks, 

dinamis, penuh makna dan hubungan gejala yang bersifat interaktif. 

Penelitian yang dilakukan pada objek yang alamiah yaitu objek yang 

berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran 

peneliti tidak mempengaruhi objek tersebut, dan peneliti sebagai instrument 

kunci.96 

Bogdan Taylor (1975) mendefinisikan metode kualitatif merupakan 

metode yang menjadi prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati.97Dan tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah membuat fakta 

yang mudah dipahami (Understandable) dan memungkinkan menghasilkan 

hipotesis baru.98 Objek penelitian ini adalah Masjid Tua Tosora Kabupaten 

Wajo, maka dengan metode ini peneliti memiliki bekal teori dan wawancara 

 
96 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D (Bandung: Alfabeta, 

2014), h, 8-9 

97Bogdan Taylor, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 

h.31. 

98Muriyanti Samsuddin, dkk, Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal: 

Pendekatan Kualiatatif, Kuantitatif, Pengembangan dan Mix Method (Bandung: Wadegroup, 

2015), h.19. 
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yang luas sehingga mampu bertanya, menganalisa, memotret dan 

mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.  

2. Lokasi Penelitian 

 

 

 

 

 

            Gambar 1. Masjid Tua Tosora Kabupaten Wajo 

              Sumber : Dokumentasi Pribadi (tanggal 25 september 2022) 

Penelitian ini dilakukan di Desa Tosora Kecamatan Majauleng Kabupaten 

Wajo Provinsi Sulawesi Selatan. Dapat ditempuh melalui jalan darat yaitu dari 

Paria sekitar 32 km dan langsung dari kota Sengkang ibu kota Kabupaten Wajo 

sekitar 15 km.  Penelitian ini dilakukan disebuah Masjid Tertua yang ada di Desa 

Tosora Kabupaten Wajo yang di kenal dengan nama Masjid Tua Tosora atau 

Masjid Telur. Meskipun Tosora bukan asal daerah dari peneliti akan tetapi Tosora 

sudah mencuri perhatian peneliti sejak pertama kali berkunjung ke tempat tersebut 

pada masa perbaikan ke-2 dan penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan.  

B. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan :  

1. Pendekatan Historis. 

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam 

menganalisis penelitian ini. Melalui pendekatan historis ini bertujuan untuk 
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menjawab pertanyaan peneliti mengenai eksistensi, peran dan fungsi serta 

pengaruh Masjid Tua Tosora Kab. Wajo. 

2. Pendekatan Arkeologi  

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui peninggalan sejarah 

purbakala dan juga mengetahui kehidupan masa lampau berdasarkan bukti-bukti 

material yang menjadi latar belakangnya. Pendekatan ini digunakan peneliti untuk 

menganalisa peninggalan sejarah tersebut. 

3. Pendekatan Theologi 

Berdasarkan peran dan fungsi Masjid Tua Tosora Kab. Wajo tidak dapat 

terlepas dari pendekatan keagamaan yang merupakan suatu hal yang bersumber 

dan yang berlandaskan pada ajaran Islam. Dalam pendekatan ini memuat 

keyakinan dan nilai-nilai tentang kehidupan sebagai sumber untuk menentukan 

suatu tujuan. 

4. Pendekatan Antropologi  

Antropologi sering kali sukar dibedakan dengan sosiologi karena kedua 

disiplin ilmu ini, sama-sama membahas tentang masyarakat dan kebudayaan. 

Dalam pendekatan antropologi ini, peneliti berusaha mencapai pengertian tentang 

nilai-nilai dan konsep yang ada dalam kehidupan suatu masyarakat yang mereka 

anggap bernilai, berharga dan penting dalam suatu kehidupan. Pendekatan 

antropologi merupakan pendekatan budaya yang dilakukan oleh peneliti pada 

masyarakat setempat untuk mengetahui kebudayaan setempat agar dapat 

memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, serta 

mempelajari tingkah laku dan tata cara kehidupan masyarakat sebagai salah satu 

upaya untuk memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan 

yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk 
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menganalisis perkembangan budaya masyarakat pengaruh dari keberadaan Masjid 

Tua Tosora.  

5. Pendekatan Fenomenologi 

Pendekatan Fenomenologi merupakan pendekatan yang membawa kita 

untuk terlibat langsung dalam setiap keadaan atau pengalaman dengan cara 

memasuki sudut pandang orang lain dan ikut merasakan dan memahani kehidupan 

dari objek penelitian.99 Menurut Husserl berpendapat bahwa peneliti harus 

memahami fenomena dengan cara yang berbeda yaitu peneliti mampu membuat 

suatu keadaan yang biasa menjadi keadaan yang asing dan penuh keunikan.100 

Dengan memahami keunikan fenomena dalam penelitian akan diperoleh sejumlah 

informasi yang mendukung penelitian ini, dibekali dengan pengetahuan yang 

terdiri dari fakta, kepercayaan, keinginan, dan peraturan dari pengalaman pribadi 

yang bersifat personal maupun pengalaman umum yang bersifat mitos, norma, 

dan dongeng yang dijadikan alat dalam penelitian sesuai peristiwa yang ada. 

Sehingga melalui pendekatan ini maka peneliti akan berpersepsi berbagai 

komunitas tentang peranan masjid.  

 

C. Sumber Data 

 Data merupakan sumber informasi yang didapat oleh penulis melalui 

penelitian yang dialkukan. Data diperoleh nantinya akan dianalisis sehingga 

menjadi informasi baru yang dapat dimanfaatkan oleh pembacanya. Dalam 

penelitian ini, data diperoleh melalui dua sumber yaitu data primer dan data 

sekunder. Berikut adalah penjabaran sumber data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini : 

 
99Christine, Daymon dan Immy, Holloway, Riset Kualitatif , Terjemahan (Yogyakarta: 

PT. Bentang Pustaka, 2001), h. 228.  
100 Christine, Daymon dan Immy, Holloway, Riset Kualitatif, h. 230.  
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1. Data Primer 

Data  Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan. 

Data Primer yang dihasilkan narasumber dengan menggunakan teknik wawancara 

yang dilakukan secara mendalam.101 Peneliti memperoleh data dengan melakukan 

wawancara dengan informan. Penetapan informan dengan menggunakan 

purposive sampling atau sampel bertujuan. Dalam penelitian ini, informan yang di 

ambil adalah informan yang memiliki jabatan di dalam masjid  untuk mengetahui 

peranan-peranan  dan fungsi apa saja yang masih berjalan di Masjid Tua Tosora 

Kabupaten Wajo, wawancara dilengkapi dengan catatan tertulis dan menggunakan 

alat bantu rekam seperti hanphone. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang tidak langsung dari objek penelitian. 

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi 

kepustakaan yaitu, dengan cara membaca buku, karya tulis ilmiah, dan berbagai 

literatur-literatur yang lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah yang 

diteliti. Data yang didapat berupa gambaran umum tempat penelitian yaitu Masjid 

Tua Tosora Kab. Wajo.  

D. Metode Pengumpulan Data 

 Langkah yang selanjutnya dilakukan oleh peneliti adalah menentukan 

teknik pengumpulan data yang akan diapakai. Teknik pengumpulan data 

merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama 

dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data sangat 

diperlukan dalam suatu penelitian karena hal tersebut digunakan penulis untuk 

mendapatlan data yang akan di analisi sehingga bisa ditarik kesimpulan. Terdapat 

 

101Cholid Narbuko, dkk, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 83. 
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bermacam teknik pengumpulan data yang biasa dipakai dalam melakukan 

penelitian. Berikut adalah teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini : 

1. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan 

buku-buku, literatur ataupun bahan pustaka lainnya. Kemudian mencatat atau 

mengutip pendapat para ahli yang ada di dalam buku tersebut untuk memperkuat 

landasan teori dalam penelitian. Data dari studi pustaka ini pun di ambil dari 

referensi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, data dapat ditemukan 

pada perpustakaan maupun di tempat peneliti melakukan penelitian. Selain dari 

buku-buku yang berhubungan dengan Masjid Tua Tosora Kab. Wajo, data dapat 

pula ditemukan pada beberapa website dan artikel yang berkaitan dengan Masjid 

Tua Tosora. 

2. Observasi 

Observasi adalah suatu prosedur pengumpulan data primer yang dilakukan 

dengan cara melihat, mengamati dan mencatat perilaku dan pembicaraan subyek 

penelitian dengan menggunakan pedoman observasi.102 Peneliti dalam hal ini akan 

melakukan sebuah pengamatan terkait dengan sejarah  Masjid Tua Tosora Kab, 

Wajo dan budaya masyarkat yang tinggal di sekitar Masjid, dengan tujuan agar 

bisa mendapatkan gambaran secara objektif. 

3. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, metode yang 

digunakan adalah metode purposive sampling. Metode ini merupakan salah satu 

 
102Muriyati Samsuddin, dkk, Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal: 

Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Pengembangan dan Mix Method, h.55. 
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teknik pengambilan sampel  yang sering digunakan dalam penelitian. Puposive 

sampling berarti teknik pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya, peneliti 

menentukan sendiri sampel yang diambil tidak secara acak, tetapi ditentukan 

sendiri oleh peneliti.103 Penulis akan melakukan wawancara dengan orang yang 

dianggap paham dan mengetahui masalah yang akan diteliti dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan yang  mendalam. Informan yang dipilih adalah tokoh atau 

orang-orang yang dianggap memiliki informasi yang mendalam mengenai Masjid 

Tua Tosora Kabupaten Wajo, baik itu sejarahwan, pemerintah, pengurus masjid 

dan masyarakat. 

4. Dokumentasi 

Yaitu teknik dalam mendapatkan berbagai informasi baik dalam bentuk 

tulisan ataupun gambar serta karya-karya yang monumental yang  memiliki 

kredibilitas yang tinggi.104 Penulis melakukan metode dokumentasi agar 

mendapatkan data-data yang dapat menjadi sumber yang relevan dengan masalah 

yang diangkat . 

E. Instrument Penelitian 

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjawab fokus dan mengakses 

data secara konfrehensif dan mendalam, adalah dengan menggunakan berbagai 

jenis instrument penelitian sebagai pengumpul data. Dalam rencana penelitian ini 

yang akan menjadi instrument adalah peneliti sendiri karena jenis penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif. Setelah masalah di lapangan terlihat jelas, maka 

 
103https://www. kompasiana. Com / rosifa / sampling – purposive - pengumpulan data _ 

55608913bd6b49ff3c1a , (diakses pada 12-02-2018) 

104Muriyati Samsuddin, dkk, Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal: 

Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Pengembangan dan Mix Method, h. 60. 
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instrument dalam penelitian ini didukung dengan: pedoman wawancara, alat 

perekam suara dan alat tulis. 

Menurut Suharsimi Arikunto instrument penelitian merupakan alat bantu 

yang dipilih dan dipergunakan oleh peneliti, dalam kegiatannya mengumpulkan 

data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah.105 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

Analisis data dilapangan penulis akan menggunakan metode model Miles 

dan Huberman.106 Model yang diperkenalkan yaitu menentukan waktu penelitian 

terlebih dahulu sebelum melakukan analisis data dan selama melakukan 

wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang 

diwawancarai. Maka selanjutnya akan dilakukan beberapa tahapan lagi dalam 

menganalisis data yaitu melalui: 

1. Reduksi Data 

Teknik reduksi data ini digunakan ketika data yang diperoleh dari lapangan 

jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan terinci. Karena 

semakin lama masa penelitian maka akan semakin banyak pula data yang 

didapatkan hingga yang dihasilkan permasalahannya semakin rumit, oleh karena 

itu diperlukan reduksi data atau merangkum data  dengan memilih hal-hal yang 

pokok agar arah penelitian lebih terfokus. 

 

 

 
105Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2006), h. 101.  

106Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D  (Bandung: Alfabeta, 

2014), h. 246.  
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2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka dilakukan penyajian data dengan tujuan agar 

lebih mudah dipahami. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori  dan sejenisya.107 

3. Verifikasi Data 

Langkah analisis ketiga dalam analisis kualitatif yaitu penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. Dari hasil kesimpulan yang didapatkan dilapangan setelah 

melakukan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel dan bisa jadi jawaban terhadap rumusan masalah yang 

dirumuskan. 

 

  

 
107Sugiyono, MetodePenelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D, h. 246. 
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BAB IV 

MESJID TUA TOSORA  

SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA 

A. Eksistensi Mesjid Tua Tosora Kabupaten Wajo 

1. Latar Belakang Berdirinya Masjid Tua Tosora 

Agama Islam  masuk menjadi agama kerajaan di Wajo tahun 1610, sejak 

itulah awal berkembangnya agama Islam di wilayah kerajaan Wajo. Sepuluh 

tahun kemudian didirikanlah Masjid tahun 1621 yang besar dan megah pada 

zaman itu yang sekarang dikenal oleh kalangan masyarakat  dengan  nama Mesjid 

Tua Tosora atau sering juga disebut dengan nama Mesjid Telur. Ketika Islam 

masuk ke Wajo, maka pada masa itulah Tosora betul-betul berperan sebagai pusat 

dan sekaligus sebagai ibu kota Kerajaan Wajo. Hal ini ditandai dengan 

peninggalan berupa bukti-bukti awal perkembangan budaya Islam seperti Masjid 

Tua dan Makam-makam Kuno.  

Bangunan tersebut di tata sedemikian rupa mengikuti pola tata kota yang 

berkembang secara umum pada awal berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di 

Indonesia. Kota berpusat di alun-alun, kemudian di sekitarnya terdapat bangunan 

Masjid, Istana dan bangunan fasilitas kerajaan lainnya yang dikelilingi oleh 

bangunan benteng pertahanan. Berikut ini ilustrasi tata letak beberapa peninggalan 

sejarah dari Kerajaan Wajo yang bisa menggambarkan bahwa Masjid Tua Tosora 

sebagai masjid raya yang sangat berperan pada masa Kerajaan Wajo.107 

 

 

 
107 Arifuddin Akil, “Spatial Historical Evolution of Urban Tosora Cultural Heritage” 

Jurnal: Universitas Hasanuddin, 2021,  h. 202. 
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Gambar 2. Peta Ilustrasi posisi Masjid Tua Tosora 

Sumber : Dokumentasi Jurnal Arifuddin Akil (Tanggal 17 Januari 2023) 

 

Pada saat Islam diterima di Kerajaan Wajo, Arung Matowa yakin dengan 

keislamannya maka sepakatlah Petta Wajo I untuk menyerahkan persoalan 

keagamaan kepada Datuk Sulaiman. Diangkatlah Parewa Saraq yang disesuaikan 

dengan susunan pemerintahan Kerajaan Wajo dalam satu Tassiturungeng Langka, 

masing-masing dalam satu Limpo mempunyai 2 Khatib, 6 Bilal dalam satu 

tassiturungeng Langka masing-masing satu Limpo diangkat 2 orang Bilal, 3 

Penghulu Limpo dalam satu tassiturungeng Langka masing-masing dalam satu 

Limpo diangkat Bilal, 9 Doja dalam satu tassiturungeng Langka masing-masing 

satu Limpo diangkat 3 orang Doja. Diangkat pula mukim sebanyak 20 orang 

kemudian meminta pada lili Wajo untuk mengambil 40 orang mukim jadilah 60 

orang mukim di Wajo yang ditempatkan oleh Datuk sedangkang semua lili 

mengangkat mukim sesuai dengan kebutuhan dan semua mukim diwajibkan ke 

Wajo untuk mengikuti pendidikan praktis mengenai adat dan urusan saraq. 



81 

 

 
 

Wilayah Wajo yang tidak diangkat mukim yaitu Pammana, Belawa, Timurung, 

dan Peneki.108 

Pada masa Pemerintahan Kerajaan Wajo, Masjid Tua Tosora Kabupaten 

Wajo merupakan Masjid Raya yang pertama dibangun di wilayah Kerajaan Wajo, 

oleh Arung Matowa Wajo XV La Pakallongi To Allinrungi pada tahun 1621. 

Pada waktu masjid diresmikan dihadiri oleh Raja Gowa, Raja Bone dan Datu 

Soppeng. Kehadiran mereka tak lepas dari hasil upaya pengislaman yang 

dilakukan oleh Gowa-Tallo sejak tahun 1608. Sementara itu, Raja Bone dan Raja 

Soppeng datang dalam kapasitas sebagai sesamana pemimpin Persekutuan 

Tellumpoccoe, aliansi tiga kerajaan bugis yang dikukuhkan pada tahun 1582. 

Menurut  Lontara Sukkuna Wajo koleksi Muh. Salim (Asal usul naskah dari Andi 

Zainal Abidin meminjam dari Andi Makkaraka) terdiri dari 30 baris dan 698 

halaman, menjelaskan bahwa : 

sitwu eRwEn to liauea riwnuwn netpun msigi 

lopoea ri wjo. ncErai negersEGi etdo nbi(mu). Npd(Gi) 

kreaeG ri gow. Ri tlo. tm ri wjo npaotai 

tElupulo tau nduwai. Nsoron kreaeG ri wnuwn.
109 

“sitaung rewena to liue riwanuwana natepuna masigi loppoe ri wajo. Naceraki 

nagereseng tedong nabitta. Napadangi karaeng ri gowa, ri talo, tama ri wajo 

napaotai tallupulo tau naduwai. Nasurona karaeng ri wanuwana”. 

“Setahun setelah kembali orang Liu di negerinya, selesailah dibangun Masjid 

Besar Raya di Wajo, disembelilah seekor kerbau kemudian dibaca atau didoakan 

untuk Nabi kita, kemudian disampaikan Karaeng Gowa dan Karaeng Tallo masuk 

ke Wajo. Ia berdua menjamu sirih sebanyak tiga puluh orang kembalilah Karaeng 

ke negerinya”. 

 
108Husnul Fatimah Ilyas, “Lontaraq Suqkuna Wajo (Telaah Ulang Awal Islamisasi di 

Wajo” Tesis, h. 49.  
109Husnul Fatimah Ilyas, “Lontaraq Suqkuna Wajo (Telaah Ulang Awal Islamisasi di 

Wajo” Tesis, h. 295-295. 
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Menurut Lontaraq Sukkuna Wajo, dapat dipahami bahwa setelah Islam 

masuk dan berkembang di Kerajaan Wajo, masyarakat sangat antusias dalam 

beragama sehingga membuat Masjid Tua saat itu penuh, masyarakat berdesak-

desakan ketika ingin melaksanakan Shalat berjamaah sehingga Datuk  

memerintahkan untuk membangun Langgar (Mushallah), di setiap daerah 

kekuasaan Wajo. 

naiy mejernn agmea riwjo bEkn 

msigiloPoea. Naiy naitnn dto mrow agmea 

riwjo bEk msigiea.110   

 

“naiya majerenana agamae ri wajo bekkana Masigi lompoe. Naiya naitanana dato 

marowa agamae riwajo bekka masigie”. 

 

“Pada saat Agama Islam telah kuat di Wajo, Masjid Besar pun telah penuh dengan 

para jamaah, Datuk melihat perkembangan dan kegairahan beragama di Wajo, 

Masjid Besar telah penuh sesak”. 

 

2. Fungsi Masjid Tua Tosora Kabupaten Wajo dalam Pengembangan 

Islam pada Masa Kerajaan Wajo 

a. Sebagai Tempat Ibadah 

Masjid tua Tosora pada masa kerajaan Wajo di fungsikan sebagaimana 

mestinya, dilihat pada Lontaraq Sukkuna Wajo. Masyarakat pada saat itu sangat 

taat pada agamanya sehingga masyarakat rajin berjamaah. Masjid pada saat itu 

penuh dengan banyaknya jamaah, sehingga di bangunlah Langgar (mushalah) 

untuk mengatasi kepadatan tersebut. Akan tetapi ketika pelaksanaan Shalat Jumat 

harus dilakukan di Masjid Besar (Masjid Tua Tosora). Pada saat pelaksanaan 

shalat jumat ada Amil yang mengatur tempat duduk di Masjid Besar, bukan hanya 

 
110 Husnul Fatimah Ilyas, “Lontaraq Suqkuna Wajo (Telaah Ulang Awal Islamisasi di 

Wajo” Tesis, h. 159-160. 



83 

 

 
 

di masjid tetapi juga mengatur tempat duduk di rumah perangkat saraq ketika 

melaksanakan duduk adat. 

Naiy riwEtu mrownn agmea ri wjo nsuron dto 

mroaiwi lKr tsidi siliPu. Nsurontoni tro aim tsidi sidi 

lKr. aiykiy riaoRoaimi teberjm. EdnriaoRoai 

mjum. kumuai rimsigiea nealorE mjum. ngurupPwean 

btiGi aimeG mpsEPj rilKrea. Nsurotoai towjoea 

dto aibd tro lKr tsidi siwnuw. Nerko aEKn lKrmu 

autmno riwjo muealau aim newerko kliea. Nsb 

tEPEdiGi aiko liliea melGi aim aelmu. wjop mlko. 

aiymuw ketea aikomuw mit mupojiea. Naiw nerk 

REbai jummu paotmniriwjo sEkEmu. Ridosao erko 

tEmupaotmai sEkEmu riwjo.111 

 

“Naiya riwettu marowana agamae ri wajo nasurona dato tarowi langkaraq tasiddi 

silimpo. Nasurotoni taro imang tasseddi seddi langkara’e. iyakiya rionroini 

mabbere jama. Dena rionroi majjuma. Kumui rimasigi’e naeloreng taue majjuma. 

Aggurungpampawenna battingngi imangnge mappassempajang ri langgaraq’e. ma 

sururo toi to wajo’e datu ibandang taro langkaraq tassiddi si wanuwa. Narekko 

engkana langgaraq mu utamano riwajo mu ellawu imang nawerekko kali’e. 

nasaba tempeddinggi iko lili’e malanggi imang alemu. Wajopa malekko iyamua 

katte’e ikomua mita mupoji naiya narekko rebbai juma mu paottamani ri wajo 

sekkemu ri dosae rekko temmupaottamai sekkemu ri wajo.”  

 

“Pada saat Islam berkembang di Wajo, Datuk memerintahkan membuat Langgar 

(Mushallah) dalam satu Limpo dan juga memerintahkan menempatkan Imam pada 

masing-masing Langgar akan tetapi hanya untuk shalat berjamaah / shalat lima 

waktu, bukan untuk shalat jum’at. Hanya di Masjid Besarlah tempat orang-orang 

Shalat Juma’at. Imam di bantu oleh guru kampung yang menjadi Imam Shalat di 

Langgar. Datuk Ibandang juga meminta pada orang Wajo mendirikan Langgar 

pada tiap-tiap kampung, jika Langgarmu telah ada pergilah meminta Imam dan 

Khadi di Wajo dan akan kuberikan karena tidak boleh menunjuk dan mengangkat 

sendiri Imam harus Wajo yang menunjukkan, akan tetapi Khatib diserahkan 

 
111Husnul Fatimah Ilyas, “Lontaraq Suqkuna Wajo (Telaah Ulang Awal Islamisasi di 

Wajo” Tesis, h. 178-179.  
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sesuai dengan keinginan. Adapun jika tidak melaksanakan Shalat jum'at bayarlah 

zakat atau denda di Wajo, berdosalah jika tidak membayar dendamu di Wajo”. 

b. Peringatan hari-hari besar Islam 

Masjid Tua Tosora atau Masjid Besar, nama pada masa Kerajaan Wajo. 

Menurut Lontara Sukkuna Wajo, setelah Datuk Sulaiman diganti dari jabatannya 

sebagai kadhi di Wajo oleh Arung Matowa Wajo. Satu tahun setelah Datuq 

Ibandang memegang jabatan kadhi di Wajo dilaksanakanlah peringatan Maulid 

Nabi oleh semua orang Wajo di Masjid Besar. Inilah yang menjadi tanda bahwa 

Masjid Tua Tosora pada masa Kerajaan Wajo juga memiliki fungsi sebagai 

tempat peringatan hari-hari besar khususnya peringatan Maulid Nabi Besar 

Muhammad saw.  

riarumtowea allieG ag naiyn tolai dto 

suleamn kli riwjo. Nsitaun dto aibd tEt kli riwjo 

nmaulu siwjona tauew rimsigiea.112 

 

“ri arung matowae akkalingnge aga naiyana tola I dato sulaimang kali ri wajo 

nasitaunna dato I bandang tettong kali ri wajo namaulu siwajona tauwe ri 

masigie.” 

 

“Arung Matowa untuk menggantikan jabatan khadi Datuk Sulaiman di Wajo, satu 

tahun setelah Datuk Ibandang memegang jabatan khadi di Wajo, dilaksanakanlah 

peringatan maulid nabi oleh semua orang di Masjid Besar”. 

c. Sarana Dakwah dan Pendidikan 

Masjid sebagai salah satu saran yang digunakan oleh Datuk Sulaiman dan 

Datu ri Ibandang dalam menyampaikan ajaran Islam, terlebih bagi para umat yang 

baru belajar tentang Islam. Arung Matowa beserta perangkat Syaraq serta para 

rakyatnya berkumpul di Masjid Besar mendengarkan nasehat dan aturan-aturan 

yang berlaku dalam ajaran Islam yang disampaikan oleh Datuk sebagai Khadi.  

 

 
112 Husnul Fatimah Ilyas, “Lontaraq Suqkuna Wajo (Telaah Ulang Awal Islamisasi di 

Wajo” Tesis, h. 163. 
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d. Bidang Sosial 

Persoalan Zakat dan sedekah di masjid telah diatur oleh Khadi dan Amil. 

Karaeng memerintahkan ketika padi telah menguning segera beritahukan kepada 

para petani di Wajo untuk mengeluarkan zakat padinya di Masjid Besar, 

berdosalah jika tidak melakukannya. Inilah tanda bahwa peranan Masjid Tua 

Tosora pada saat itu sebagai wadah bagi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan 

sosial dan membantu sesamanya terutama masyarakat yang tidak mampu. 

risEkEea aiytop psidEklweG rimsigiea. Naiy 

ksiwiyn aemelea riwjo njijiai tudeG ri msigiea 

nerko jumai. aiytop ribolea nerko tud GdEai srea 

aiytop nerko mtsni aesew npowdGi plaoRumea 

riwjo pautmai sEkE aesmu rimsigiea. Ridosea nerko 

tEmupotmai. Mkumuto ainrEko aEK mueaer rilainea.113 

 

 

“risekke’e iyatopa passidekka lawing.e ri masigi.’e. naiya kasiwiyanna amele’e 

riwajo najiji’I tudang ri masigi’e narekko juma’i. iyatopa ribolae narekko tudang 

ngade’ sara’e iyatopa narekko matasa’ni asewe napowadanni pallaworumae ri 

wajo pauttamai sekkena asemu ri masigi’e ri dosa’e narekko temmu paottamai 

makkumutoi narekko engka muwereng rilainnae.” 

 

“Bersedekahlah di masjid, pengabdian amil di Wajo menjadi prokoler menyusun 

tempat duduk di masjid pada waktu shalat jum’at dan dirumah jika perangkat 

saraq melaksanakan duduk adat dan jika padi telah menguning beritahukan pada 

petani di Wajo untuk mengeluarkan zakat padinya di masjid , berdosalah jika 

tidak mengeluarkannya begitu pula halnya berlaku pada rezeki yang lain”. 

Adanya tinggalan sisa bangunan Masjid dan mushallah menunjukkan 

bahwa Tosora pada masa tersebut telah menjadi pusat dari penyebaran agama 

Islam pendididkan agama Islam di wilayah Kerajaan Wajo. Fungsi Masjid tidak 

hanya sebagai tempat beribadah semata tetapi juga berperang lebih luas yaitu, 

 
113Husnul Fatimah Ilyas, “Lontaraq Suqkuna Wajo (Telaah Ulang Awal Islamisasi di 

Wajo” Tesis, h. 171-172.  
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sebagai pusat pertemuan antara Raja dengan rakyatnya terutama pada hari-hari 

besar Islam. 

Pada masa kerajaan Wajo, ketika ada masyarakat yang meninggal dunia 

maka masyarakat berkumpul di Masjid Besar untuk berdoa dan membaca kitab 

suci Al-Qur’an satu juz setiap orang, tiga hari setelah kematian 

(mutellupenniyangngi). Bukan hanya tiga hari berturut-turut, tapi juga 

dilaksanakan pada malam ke-7, 27, 40 dan malam ke 100.  Begitu pula jika Arung 

Matowa meninggal keluarga dan masyarakat berkumpul di Langgar kemudian 

pergi ke Masjid Besar untuk melaksanakan Mangajissolo. Datuk juga 

memerintahkan untuk menjamu masyarakat yang hadir. Inilah cikal bakal budaya 

yang sering terjadi di masyarakat bugis ketika ada yang berduka. 

aiytopi nbiyysmu gurueasi wjo nerko mealoai 

mktEni puws tauew emeRai aemelea mbirit 

riarumtowea. n billea biritaiyGi rREeG 

betloPoea. nlaon ppelelew biritaiyGi 

arumbcrea. ltu ri abcdowGEn pEtnbiea emeRmusi 

mbirit. npeaeRai aineR bcdown rimsigiea. tEPEdiGi 

tEmusGdiy aiyerg mutEluPEniyGi. mkutoa rillEn aulE 

maulu. pdemeRsiko perwea mbirit ripEtai wjo. 

aiytopi tron dto risrn wjo erko metai arumtowea 

rREeG betloPoea ltu rianmtoln sipuluko rilkrea 

muainp lao rimsigiea mueaeR mGji soloksiwiy. 

bEtuwn eaeRko nerko aEKmupi. aujun. muwisEGi nerko 

riydojaiwi iyntu riysE mGjiksiwiy. mupoksiwiyni brn 

perwea moro mGji tElu. aikop mit muki musilaoGEGi 

nerko riadojaiwi mupoksiwiysi perwea mGji tEluPEni. 
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pituPEni duwpitu. Ptpulo wEnin. sErtu wEnin nsGdin 

ednriydojai aiynritu riysE mGjisolo. keklaini 

mmdEmdEGiwi aiko perwea riwjo. ytu koreG 

tElupuloea ajusun muptEmEai muno ribolm. mkutomitu 

nerko lwoko mGji solo riesyjimu. mkEdai dto ptim 

sulaimn riwEtun aiy mula prEkEGi aklieG riwjo. 

nerko metai arumtowea (rREGE) betew aKn an 

mtolea aiyp neaeR guruea mGjisolo asEn npeaeR 

kormu ketea naiy npdml tsidin guruea npd bcai 

tsijusu sidi tau. Nerko ndpiai teluPEnin sibw pituPEnin 

duwpituna riptpulon. aiykiy maPeRai ri guruea.114 

“iyatopi na biyayasamu gurue si wajo narekko meloi makkatenning puasa taue 

menre’I amele’e mabbitta ri arung matowae. Nalawona bilala’e birittayyangngi 

ranreng’e batelompoe nalawona pappalewe birittayangngi arung mabbicarae’e 

lettu ri abbaca doangenna petta nabie menre musi mabbiritta napenrre’I inanre 

baca dowanna rimasigi’e tempeddingngi tessi sangadiyang iyaregga 

mattelumpenniyangngi makkutoi rilalenna uleng maulu. Pada menre’ siko 

parewae mabbiritta ri petta I wajo iyatopi tarona dato ri sara’na wajo rekko matei 

arung matowae ranrangge battelpo’e lattu ana’ mattolana sipulukko ri langgaraq’e 

muinappa lawo ri masigi’e muenre’ mangaji solo kasiwiyang, bettuwanna enre’no 

mangaji narekko engkamupi uju na muissengngi narekko riyaddojaiwi iayanatu 

riyaseng mangaji kasiwiyang. Mupokasiwiyangngi baranna parewae monro 

mangaji tellu iko mita mukingmusilaongengngi narekko riyaddojaiwi 

mupakasiwiyassi parewae mangaji tellumpenni, pitumpenni, duapitu, patappulo 

wenninna, siratu wenninna nasangadinna de nariyaddojai ianaritu riyaseng 

mangaji solo. Kekelaini mammanengmanengiwi iko parewae riwajo iyatu 

korangnge telluppuloe ajusu’na mupatemme’I muno ribolamu makkutomitu 

narekko lawoko magaji solo riseajimmu. Makkedai dato patimang sulaimana 

riwettunna iya mula mparekkengi akkalingnge ri wajo narekko matei arung 

matowae ranrengnge batewe angkanna ana matooloae iyyapa naenre gurue 

mangaji solo asenna napenre’ korang mu katte’e naiyya napada mala tassiddina 

gurue napada bacai tassi ajusu’ siddi tau narekko nadapi’I tellumpenninna sibawa 

pitumpenninna, duapitunna, ripapatappulona iyakia mappanrei rigurue.” 

 

 
114Husnul Fatimah Ilyas, “Lontaraq Suqkuna Wajo (Telaah Ulang Awal Islamisasi di 

Wajo” Tesis, h. 187-191. 
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“adapun kebiasaan guru di semua wilayah Wajo, jika orang ingin melaksanakan 

puasa, amil naik ke Arung Matowa untuk menyampaikannya dan pergilah bilal 

menyampaikannya pula pada ranrenge batelompoe dan pergilah paqlelewe 

menyampaikannya pada arung maqbicara sampai pada membacakan doa Nabi 

junjungan kita, dan kembali naik untuk menyampaikan bahwa telah naik makanan 

baca doanya ke masjid, tidak boleh tidak memberitakannya ataukah membacakan 

tiga malamnya. Begitu pula dalam bulan maulid. Semua perangkat saraq naik 

untuk menyampaikan kepada Petta I Wajo. Datuk juga menitipkan pada perangkat 

saraq Wajo, jika Arung Matowa meninggal, ranreng, battelompo sampai pada 

anaq mattolanya berkumpul di langgar kemudian pergi ke masjid dan naik 

mangajissolo. Berupa ibadah artinya naiklah mengaji jika mayatnya masih ada, 

kamu telah mengetahui. Jika menjagai karena itulah yang dinamakan mangaji 

karena ibadah, engkau ibadahkanlah di antara kamu perangkat saraq, menetap 

mengaji sampai kegita harinya. Engkaulah yang melihat mukim untuk menemani 

pergi bersama. Jika perangkat saraq menjagainya beribadah mengaji selama tiga 

malam, tujuh malam, dua puluh tujuh, empat puluh malam, dan seratus malam 

kecuali tidak menjagainya itulah yang dinamakan mangajissolo. Kamu semualah 

perangkat saraq Wajo yang mengerjakannya. Tamatkanlah Al-Qur’an tiga puluh 

juz itu hingga engkau turun dari rumahmu, begitu pula halnya jika engkau pergi 

mangajissolo pada sanak saudaramu. Datuk Sulaiman berkata, pada waktu saya 

menjabat khadi di Wajo, jika meninggal Arung Matowa, ranreng dan juga bate 

sampai pada anaq mattola, guru baru akan naik mangajissolo. Jika khatib 

menaikkan Al-Qur’an dan semua guru mengambil bagiannya. Dan membacanya 

satu juz setiap orang sampai pada malam ketiga, malam ketujuh, malam dua puluh 

tujuh dan malam empat puluhnya, akan tetapi harus menjamu guru”. 

3. Struktur dan Rekonstruksi Masjid Tua Tosora Kabupaten Wajo  

Masjid Tua Tosora di bangun diatas tanah seluas 1685 m2. Letak sisa 

bangunan Masjid tersebut berada di sebelah alun-alun. Pada bagian dalam masjid 

terdapat empat buah umpuk batu sebagai landasan tiang penyangga atap (soko 

guru), pada arah tenggara terdapat kolam yang dahulunya berfungsi sebagai 

penampung tempat air wudhu. Arah timur kolam terdapat sumur tua kedalaman 

13 m, bagian belakang barat masjid terdapat beberapa makam kuno . bentuk 

arsitektur digambarkan sedalam persegiempat sebagaimana filosofi bangsawan 

adat Bugis “Sulapa Appa”. Atap masjid menyerupai  atap Masjid Tua yang ada di 

Sulawesi Selatan dengan bentuk segitiga dan langgar khas setempat. Atap Masjid 

ditopang dengan empat tiang utama. Mihrab dibuat dengan ukuran satu meter dan 

membentuk ruang yang keluar dari garis utama bangunan.  
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Peninggalan empat pilar masjid menunjukkan bahwa desain bangunan 

mempertimbangkan fungsi dan estetika tetapi juga menggunakan konsep 

matematika dalam desainnya.konsep sulapa eppa berart empat prinsip kehidupan. 

Ke empat elemen ini berfungsi sebagai pedoman hidup yang membawa perbaikan 

dibidang kepemimpinan, sosial, keunggulan diri. Empat pilar tersebut 

menggambarkan kualitas yang harus dimiliki oleh orang bugis yaitu: Panrita 

(bijaksana dan jujur), Warani (berani), Macca (Cerdas), dan Sugi (kaya)115 

a. Struktur Pengelola Kawasan Masjid Tua Tosora Periode 2022-2024 

Bupati Wajo     : Pelindung dan Penasehat 

Ketua DPRD Kab. Wajo   : Pelindung dan Penasehat 

Komando Distrik Militer 1406 Wajo  : Pelindung dan Penasehat 

Kapolres Wajo    : Pelindung dan Penasehat 

Kepala Kejaksaan Negeri Wajo  : Pelindung dan Penasehat 

Ketua Pengadilan Negeri Sengkang  : Pelindung dan Penasehat 

Ketua Pengadilan Agama Sengkang  : Pelindung dan Penasehat 

Sekertaris Daerah Kab. Wajo   : Dewan Pembina 

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga  : Dewan Pembina 

Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan : Dewan Pembina 

Kepala Desa Tosora    : Dewan Pembina 

Kepala Desa Tellulimpoe   : Dewan Pembina 

BPD Desa Tosora    : Dewan Pembina 

Yayasan Budaya Wajo   : Dewan Pembina 

Hengki Syamsu    : Ketua 

Anchang Wirapati, S.Pd   : Sekertaris 

Melani Dwi Anggreni    : Bendahara 

 
115Negara Mangku bumi K, Identifying Ethnomathmtics in the old Mosque of Tosora, 

Jurnal (Sengkang: Souttheaseat Asian Mathematics Education Journal, 2021) h. 112. 
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Hendrik Syamsu    : Koodinator 

Duta Maulana Mas’ud   : Anggota 

Alang      : Anggota 

SEKSI KEBERSIHAN 

Nurmi      : Koodinator 

Hj. Herawati     : Anggota 

Suarni      : Anggota 

SEKSI KEAMANAN  

Rustang     : Koordinator 

Ibnu Sabil      : Anggota 

Mursalim     : Anggota 
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b. Manejeman Pendanaan 

Menurut Alang, tahap awal dalam pengumpulan dana dari pembangunan 

atap masjid itu berawal dari dana sumbangan para pengusaha pasar sentral 

sengkang yang terkumpul sebanyak 100 juta. Tetapi sebelumnya Bapak Kepala 

Desa Tosora sudah pernah meminta bantuan pemerintah yang dalam proposalnya 

dirincikan anggaran perbaikan masjid sebanyak 825 juta. Beberapa bantuan dana 

juga berasal dari Tokoh-Tokoh Masyarakat yang lain seperti Habib Abu Bakar, 

Mayjen TNI Mochamad Syafei Kasno, Hj. Idrus dsb. Terkumpul sebanyak 232 

juta. Dana itulah yang digunakan untuk merenovasi dan menambah fasilitas lain 

dari Masjid Tua Tosora.116 Berdasarkan SK Pengurus insentif bagi para 

pengelolah yang mengurus dan membersihkan masjid dan makam, yaitu sebanyak 

500.000 per orang dalam satu bulan. Segala bantuan dana dikelola dan 

dikumpulkan langsung di rekening Masjid Tua Tosora, bank BSI : 7202550643 

(Masjid Tua Desa Tosora). 

c. Bentuk Bangunan dan Arsitektur Masjid Tua Tosora 

1. Lantai 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Lantai Marmer 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (tanggal 10 Oktober 2022) 

Lantai Masjid Tua Tosora telah mengalami tiga kali pergantian. Sebelum 

menjadi bangunan Cagar Budaya lantainya sudah terkikis oleh zaman, hanya 

tinggal tanah, tapi setelah menjadi bangunan Cagar Budaya, lantai nya sudah 

 
116 Alang (56 Tahun), Anggota Pengelola Masjid Tua bidang informasi, Wawancara, 

Tosora, 27 Oktober 2022. 
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dipasang dengan Tehel marmer yang terbaik yang tahan samapi 100 tahun 

lamanya. Marmer nomor satu tersebut di sumbangkan oleh pengusahan asal 

Kalimantan.  

2. Tiang 

 

 

 

 

 

         Gambar 4 : Tiang untuk menopang atap Masjid Tua Tosora 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (tanggal 10 Oktober 2022) 

 

Masjid Tua Tosora dahulu mempunyai 4 tiang yang merupakan penyangga 

tiang utama dan sekarang tiang dari hasil renovasi ini hanya mengelilingi di luar 

puing-puing Masjid Tua sehingga tidak merubah atau merusak peninggalan 

sejarah tersebut. Fungsi tiang untuk menopang atap yang baru dibangun sebelum 

menjadi bangunan Cagar Budaya, Masjid Tua Tosora belum memiliki atap karena 

atap yang sebelumnya sudah hancur terkikis zaman.   

3. Atap 

 

 

 

 

 

                                                         Gambar 5. Atap bersusun tiga 

                    Sumber : Dokumentasi Pribadi (tanggal 10 Oktober 2022) 

Atap Masjid Tua Tosora dibangun sesuai dengan gambar yang ditemukan 

pada web. Libraries Leiden University (KITLV 29608) tahun 1932, inilah yang 
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mendasari dibangunnya kembali atap sesuai dengan hasil Renovasi atau perbaikan 

pada perbaikan kedua. Yang di percaya bahwa bentuk atap itulah yang merupakan 

bentuk atap dari Masjid Tua Tosora pada masa Kerajaan Wajo. Dengan ini, 

Pemerintah bertujuan supaya masyarakat dapat mengetahui bagaimana gambaran 

Masjid Tua Tosora dahulu atau Masjid Besar pada masa Kerajaan Wajo.  

Jika melihat bentuk atap tumpang yang bersusun tiga, peneliti berpendapat 

bahwa mungkin saja, desain arsitektur dari Masjid Tua Tosora sama dengan 

Masjid Jami Palopo yang juga menggunakan atap tumpang bersusun tiga. 

Sehingga tanpak didalam masjid seperti payung. Melihat bahwa Masjid Jami 

Palopo di bangun tahun 1604 yang dikisahkan bahwa Sultan Abdullah 

memerintahkan kepada aparat pemerintahannya mencari seorang ahli arsitek 

bangunan untuk membangun masjid tersebut. Diumumkanlah ke seluruh rakyat 

dengan maksud tersebut. Beberapa hari kemudian telah ditemukan seorang ahli 

bangunan yang bertempat tinggal di Sangngalla Tanah Toraja yang bernama Pong 

Pamatte. Dengan demikian melihat Kerajaan Luwu dan Kerajaan Wajo adalah 

Kerajaan yang sama-sama diIslamkan oleh Datuk Sulaiman. Peneliti berpendapat 

bahwa mungkin saja yang menjadi arsitek Masjid Tua Tosora adalah sama dengan 

arsitek dari Kerajaan Luwu yaitu Pong Pamatte. Melihat jarak antara tahun 

berdirinya Masjid Jami Palopo tahun 1604 sedangkang Masjid Tua Tosora tahun 

1621, merupakan jarak waktu yang tidak terlalu jauh.   
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4. Dinding 

 

 

 

 

 

 
                                    Gambar 6. Sisa puing-puing Dinding yang masih bertahan. 

                      Sumber : Dokumentasi Pribadi (tanggal 10 Oktober 2022) 

 

Dinding masjid bahannya jauh berbeda dengan bahan-bahan dinding 

masjid sekarang. Masjid Tua Tosora dinding di zaman pemerintahan Kerajaan 

Wajo terbuat dari putih telur dan kapus yang masih bisa dilihat hingga kini 

meskipun hanya tersisa bongkahannya. Bahan perekat yang terbuat dari putih 

telur maka dinding itu masih tampak warna kekuning-kuningan di campur dengan 

tekstur dinding yang seperti kapus namun ada juga beberapa yang sudah di tambal 

dengan campuran semen itu dilakukan agar mihrabnya masih tetap kokoh berdiri 

hingga kini. Bagian dinding masjid lainnya hanya tinggal pondasi, bentuk 

bangunan adalah persegi panjang dengan ukuran panjang 15,84 meter, lebar 15,70 

meter, tinggi 3, 70 meter, tebal tembok 0,52 meter dan luas bangunan 249 m2.  

5. Pintu 

 

 

 

 

 

 

                             Gambar 7. Pintu depan masjid 
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                  Gambar 8. Pintu arah kanan dan kiri masjid 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (tanggal 10 Oktober 2022) 

Pintu Masjid Tua ada tiga, pintu utama atau depan menghadap ke jalan 

raya dengan penkarangan yang luas dan tempat parker. Pintu disebelah kiri dekat 

lapangan desa Tosora sedangkan pintu sebelah kanan merupakan akses terdekat 

dari rumah tempat tinggal untuk para peziarah yang ingin menginap.   

 

6. Mihrab 

 

 

 

 

 

                                                      Gambar 9. Mihrab Masjid Tua Tosora 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (tanggal 10 Oktober 2022) 

Setiap masjid memiliki mihrab (ceruk) yang terdapat pada bagian barat. 

Mihrab berfungsi sebagai tempat imam dalam memimpin shalat berjamaah. 

Mihrab berfungsi sebagai petunjuk arah kiblat. Didepan mihrab ditempatkan 

sebuah mimbar yang berfungsi sebagai tempat khatib berdiri.  
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7. Tempat Wudhu 

 

 

 

 

 

 

                               Gambar 10.  Tempat Wudhu yang bersumber dari sumur tua. 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (tanggal 10 Oktober 2022) 

Tempat wudhu Masjid Tua berada tepat disebelah kanan masjid dan 

sebelah kiri Baruga Lasalewangeng yang diresmikan jumat 4 september 2020. 

Menurut Bapak Bupati  Wajo dalam sambutannya pada acara Haul pertama 

Sayyid Jamaluddin, menjelaskan bahwa hasil laboratorium Unhas, yang meneliti 

tentang kebersihan dan zat apa saja yang terkandung dalam air sumur tua yang 

digunakan juga sebagai air wudhu, memiliki kandungan PH 7,07 dan kandungan 

besi 0,02 itu sangat bersih dan bahkan boleh diminum. Dan juga mempunyai 

kandungan zat yang dapat membantu menyehatkan sel sperma. Sehingga sekarang 

sudah banyak peziarah yang datang mengambil air tersebut dan dijadikan sebagai 

obat bagi para keluarga yang belum memiliki anak. 

8. Fasilistas lain 

a. Rumah tempat Istirahat para Peziarah 

 

 

 

 

               Gambar 11. Rumah bagi Peziarah 

 



97 

 

 
 

b. Perpustakaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Gambar 12. Perpustakan  dan taman baca yang terletak di depan masjid   

Sumber : Dokumentasi Pribadi (tanggal 10 Oktober 2022 

 

c. Penampungan Tempat Air Wudhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 13. Penampungan tempat air  wudhu yang sementara di bangun 

 dan  terletak di belakang masjid 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (tanggal 29 November 2022) 
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B. Transformasi Masjid Tua Tosora menjadi Bangunan Cagar Budaya 

1. Masa Kerajaan Wajo 

Menurut Sudirman Sabang, masa pemerintahan Kerajaan Wajo, Masjid 

Tua Tosora bentuk bangunannya dahulu menggunakan kayu yang memiliki tiang 

besar berdiameter 30 cm.117 Masjid Tua Tosora Kabupaten Wajo merupakan 

Masjid yang pertama dibangun di wilayah Kerajaan Wajo, oleh Arung Matowa 

Wajo XV La Pakallongi To Allinrungi pada tahun 1621 dengan menggunakan 

perekat dari putih telur dan campuran kapur.  

Masjid Tua Tosora di kenal dengan nama Masjid Besar pada masa 

pemerintahan Kerajaan Wajo dan juga memiliki nama yang popular dikalangan 

masyarakat dengan sebutan Masjid Telur, karena Masjid tersebut yang menjadi 

perekat bangunannya terbuat dari putih telur dan kapur. Sehingga terkenal 

dikalangan masyarakat dan akhirnya menarik para wisatawan begitu pun dengan 

para Ilmuan. Pada tahun 1987/1988 datanglah Ilmuan Jepang untuk meneliti 

kebenaran dari bahan bangunan yang digunakan pada Masjid Tua tersebut. Karena 

waktu itu akses jalan yang belum memadai begitu pula dengan alat penelitian 

yang tidak lengkap, akhirnya ilmuan Jepang mengambil sampel dari masjid 

tersebut dan membawanya ke laboratorium mereka di Jepang. Selang beberapa 

bulan selanjutnya Ilmuan Jepang mengirimkan surat hasil laboratorium kepada 

pemerintah desa, yang isinya membenarkan bahwa Masjid Tua Tosora didalam 

bangunannya terdapat bahan yang berupa putih telur dan zat kapur, sehingga 

Masjid Tua Tosora terkenal juga dengan nama Masiji Tello’e,  itu masih bisa kita 

jumpai hingga kini.118 Berikut gambar perbedaan bahan bangunan yang digunakan 

pada Masjid Tua Tosora. 

 
117Sudirman Sabang, (49 Tahun), Budayawan dan sejarawan wajo, Wawancara, 

Sengkang 10 Oktober 2022. 
118Asri Rasaq Mas’ud (45 Tahun), Kepala Desa Tosora Kecamatan Majauleng, 

Wawancara, Tosora, 27 Oktober 2022.  
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Gambar 14. Sisa bangunan Masjid yang terbuat dari telur bisa dibandingkan, jika 

berwarna kuning maka itu bangunan asli yang perekatnya terbuat dari putih telur  dan yang 

berwarna hitam sudah memiliki campuran semen karena Mihrabnya sudah hampir runtuh. 

 

2. Masa Perbaikan hingga menjadi Bangunan Cagar Budaya 

Pada tahun 1932, Masjid Tua Tosora mengalami perbaikan dikarenakan 

bangunan Masjid sudah hampir runtuh sehingga bangunan masjid direhap dengan 

dinding permanen menggunakan bahan dari semen dan atapnya dari seng, itu 

terjadi ketika Belanda sudah masuk ke daerah Wajo. Gambar Masjid Tua pada 

masa itu dapat dilihat pada web resmi Leiden University.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Gambar 15. Mesjid Tua Tosora  Tahun 1932 

Sumber : Dokumentasi Web KITLV Leiden University di akses tanggal 10 Oktober 2022 
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Pada tahun sekitar 1960 Masjid Tua Tosora tidak diperhatikan dan tidak 

terurus lagi akibat dari terbengkalianya masjid tersebut sehingga bangunan sudah 

mulai runtuh hingga bangunan mihrah pun terjatuh dan menimbun beberapa 

makam yang ada disekeliling masjid. Pada masa jabatan Kepala Desa Tosora 

Bapak H. Abd Salam Mas’ud, ketika itu beliau di datangi beberapa ulama dari 

Tulung Agung dengan membawa silsilah Sayyid jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini 

yang bernasab sampai ke Rasulullah saw, mereka mengaku adalah keturunan 

Sayyid Jamaluddin dan mengatakan bahwa makam leluhur mereka ada di Tosora 

karena jejak dakwahnya berakhir di Tosora yang biasanya makam para ulama itu 

berada di sekitar masjid. Sehingga di perbaikilah reruntuhan tersebut kemudian 

dicarilah makam sayyid Jamaluddin, tepat di samping kanan mihrab masjid 

terdapat makam yang bentuk nisannya seperti bentuk nisan dari Aceh dan hanya 

bentuk nisan itu yang berbeda dengan batu nisan diantara makam yang lain.  

Sehingga para peziarah ini meminta kepada pihak pemerintah desa untuk 

menjaga makam beliau dan merawatnya. Dari situlah kemudian Kepala Desa 

Tosora Bapak H. Abd Salam Mas’ud ini mulai memerhatikan peninggalan sejarah 

tersebut kembali. Pada bulan Januari 1989, Bapak Presiden Abdulrahman Wahid 

(Gus Dur) datang berziarah ke makam Sayyid Jamaluddin karena Gus Dur 

merupakan salah satu keturunan Sayyid Jamaluddin akan tetapi sekitar 40 km 

sebelum sampai ke lokasi makam, kendaraan tidak bisa melewati jalan yang 

begitu rusak akhirnya Gus Dur turun ke tengah persawaahan berkumpul dan 

duduk mendoakan Sayyid Jamaluddin dari jauh. Dengan demikian kedatangan 

Presiden Gus Dur membuat masyarakat dan pemerintah memperhatikan kembali 

Masjid Tua Tosora dengan segala peninggalan bangunan bersejarah lainnya di 

Tosora dengan membuatkan tanda berupa papan nama dan pagar kayu untuk 

membatasi daerah bersejarah itu. Dari situlah sudah banyak peziarah yang datang 
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mengunjungi Sayyid Jamaluddin begitu pula dengan Masjid Tua Tosora yang 

terkenal dengan nama Masjid Telur. 

Pada tahun 2012, Desa Tosora masuk menjadi kawasan Cagar Budaya. 

Perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap peninggalan sejarah khususnya 

Masjid Tua berupa di bangunkannya pagar tembok yang mengelilingi masjid dan 

di pinggir masjid dibangung area jalan yang diatapi. Pemerintah desa juga 

memindahkan Kantor Desa Tosora yang saat itu tepat berada di depan masjid, 

dengan alasan Masjid Tua tidak Nampak dan biasanya para peziarah kebingungan 

mencari lokasinya. Berikut gambar perubahan masjid setelah mengalami 

perbaikan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Gambar 16. Masjid Tua Tosora sebelum dan sesudah mengalami perbaikan oleh pemerintah 

setempat dan masyarakat tahun 2012  

Sumber : Dokumentasi Web Celebes. Co di akses tanggal 10 Oktober 2022 

Setelah Masjid Tua Tosora tidak lagi di fungsikan sebagai tempat Ibadah 

karena kondisi bangunan sudah sangat tua dan juga sudah tidak memiliki atap 
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kemudian masyarakat juga pada saat itu sangat membutuhkan masjid, menurut 

informan mereka ingin membangun di sekitar Masjid Tua Tosora akan tetapi 

lahan tidak layak karena banyak makam, akhirnya masyarakat berinisiatif mencari 

lahan lain untuk membangun masjid yang bisa memuat jamaah dengan jumlah 

banyak. Mereka juga mencari lahan yang letaknya tidak jauh dari Masjid Tua 

Tosora, maka dibangunanlah masjid baru yaitu Masjid Raya Ummul Huda Tosora 

yang terletak diseberang jalan Masjid Tua Tosora tahun 1962. 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Masjid Raya Ummul Huda Tosora tahun 1973. 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (tanggal 10 Oktober 2022) 

 

Masjid Tua Tosora sudah empat kali mengalami perbaikan dan akhirnya 

direnovasi. Masjid Tua Tosora sebelumnya yang hanya dibangun dari kayu 

kemudian memakai bahan perekat terbuat dari putih telur, lalu dibangun kembali 

dengan utuh menggunakan semen dan beratap seng kemudian hacur terkikis oleh 

zaman, lalu direnovasi lagi dengan menambahkan atap tanpa merusak bentuk 

puing bangunan yang ada. Seiring perkembangan zaman, banyak masyarakat yang 

datang berkunjung baik dari luar kecamatan, kabupaten hingga luar provinsi, 

termasuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, inilah yang menjadi cikal 
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bakal alasan dilakukannya perbaikan dan di renovasinya Masjid Tua Tosora saat 

ini hingga menjadi Bangunan Cagar Budaya.  

Pada saat kunjungan Presiden Jokowi di Kabupaten Wajo, bapak Presiden 

juga ingin berziarah ke makam Sayyid Jamaluddin, yang pada waktu itu di kawal 

langsung oleh Panglima Kodam XI/ Hasanuddin (Mochamad Syafei Kasno, S. H) 

Mayor Jenderal TNI. Dari situlah persiapan untuk menyambut Presiden di 

pasanglah tenda kerucut untuk menutupi bangunan Masjid Tua dan akhirnya 

Masjid Tua  untuk pertama kalinya digunakan dalam pelaksanaan Shalat Jum’at.  

Upaya pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Wajo telah mendapat 

perhatian pemerintah setempat dengan menempatkan Desa Tosora sebagai 

kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan dalam Perda RTRW Kabupaten 

Wajo No. 12 Tahun 2012,119 namun pada saat itu kota tua Tosora belum mendapat 

perhatian penuh dari pemerintah. Penguatan hukum tersebut harus dimbangi 

dengan tindakan pelestarian cagar budaya sehingga situs tidak diabaikan.  

Letak sisa bangunan masjid tersebut ada dibukit-bukit, tepat di depan 

Mesjid Raya Ummul Huda Tosora dan Madrasah Syekh Jamaluddin Al-Akbar Al-

Husaini. Masjid Tua Tosora sudah menjadi salah satu peninggalan sejarah yang 

dijaga dan dirawat (Cagar Budaya), diresmikan pada tanggal 8 Januari 2022, oleh 

Bupati Wajo (Dr. H. Amran Mahmud, S. Sos, M. Si) dan Panglima Kodam XI/ 

Hasanuddin (Mochamad Syafei Kasno, S. H) Mayor Jenderal TNI. 

 

 

 

 

 
119 Fadhil Surur dan Nurul Wahdaniyah, “Potensi Pengembangan Wisata Halal di 

Kawasan Kota Tua Tosora Kabupaten Wajo” Jurnal: Politeknik Pariwisata Makassar, 2018, h. 

317. 
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               Gambar 18. Peresmian Masjid Tua Tosora sebagai Bangunan Cagar Budaya 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (tanggal 8 Januari 2022) 

Panglima Kodam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Mochamad Syafei Kasno 

bersama bapak Bupati Wajo, meresmikan bangunan pelindung Cagar Budaya 

Masjid Tua Tosora di Kacamatan Majauleng Kabupaten Wajo pada tanggal 8 

Januari 2022. Bangunan pelindung yang dikerjakan selama 4 bulan sejak 

September 2021 lalu ini sebagai upaya penyelamatan struktur cagar budaya 

Masjid Tua Tosora. Panglima Kodam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Mochamad 

Syafei Kasno, menyampaikan ide awalnya muncul saat pengamanan persiapan 

kunjungan Presiden Joko Widodo ke Tanah Wajo September lalu. Pada saat itu, ia 

bersama Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Sul-Sel, Brigjen TNI Dwi 

Surjadmodjo, mengaku menyempatkan berkunjung ke Masjid Tua Tosora. 

Panglima Kodam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Mochamad Syafei 

Kasno, memperkenalkan kepada Bapak Presiden bahwa di dekat Masjid Tua ini 

ada makan salah seorang ulama yang melahirkan banyak ulama di Nusantara, 

yaitu Syekh Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini. Ada juga struktur cagar budaya 

Masjid Tua Tosora yang kalau di biarkan begini terus tanpa perlindungan maka 

akan habis sehingga tidak ada yang bisa diwariskan ke anak cucu kita di masa 

yang akan datang. Oleh karena itu, ia tergerak melakukan upaya perlindungan. 

Bupati Wajo pun memberikan tanggungjawab penuh sehingga pembangunannya 

bisa cepat selesai. 
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Harapan dan ucapan terimah kasih oleh Panglima Kodam 

XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Mochamad Syafei Kasno,  “terimahkasih kepada 

semua pihak yang telah membantu. Semoga ini bisa dirawat dan dijaga dengan 

baik. Kita juga berharap akan semakin banyak pengunjung yang datang di tempat 

ini untuk berwisata religi dan wisata budaya”, (dalam sambutannya pada saat 

acara peresmian). 

Bapak Bupati Wajo menjelaskan bahwa upaya ini dilakukan untuk 

melindungi atau menyelamatkan struktur cagar budaya Masjid Tua Tosora tidak 

terkikis dan habis agar bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya, sebab masjid 

ini sudah lama menjadi kawasan cagar budaya di tahun-tahun sebelumnya cuman 

mendapat banyak sekali tantangan dan pendapat negative ketika ingin memulai 

melaksanakan renovasi atau perbaikan hingga akhirnya ketika dukungan dari 

masyarakat yang sudah mayoritas maka selaku pemerintah sangat mendukung 

penuh karena dilihat bahwa Masjid Tua Tosora berukan magnet bagi Kabupaten 

Wajo. Yang diketahui bahwa bangunan Masjid Tua Tosora merupakan pusat 

pemerintahan Kerajaan Wajo disamping itu, Tosora juga dikatakan sebagai tempat 

pusat pengembangan agama Islam di Wajo.120  

 

 

 

Sketsa Masjid Tua Tosora 

 
120Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos, M.Si (52 Tahun), Bupati Wajo, Wawancara, Sengkang, 

20 Oktober 2022.  
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Gambar 19. Masjid Tua Tosora  Tahun 2022 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (tanggal 10 Oktober 2022) 

Tahap Perbaikan Masjid Tua Tosora Kabupaten Wajo dari masa ke masa, 

menurut hasil wawancara dari Kepala Desa Tosora Bapak Asri Rasak Mas’ud :121 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Drs. Ambo Asse, M.Pd.I, proses perbaikan Masjid Tua Tosora, 

yaitu :122 

a. Masa Pemerintahan Arung Matowa Wajo XV La Pakallongi To 

Allinrungi, bangunan masjid memakai perekat putih telur yang 

memiliki atap bersusun tiga pada tahun 1621. 

b. Ditemukan foto dari Belanda, bentuk bangunan masjid kembali utuh 

dengan memakai perekat semen dan beratap seng.  

 
121Asri Rasaq Mas’ud (45 Tahun), Kepala Desa Tosora Kecamatan Majauleng, 

Wawancara, Tosora, 27 Oktober  2022. 
122 Drs. Ambo Asse, M.Pd.I (60 Tahun), Ketua Yayasan Syekh Jamaluddin Al-Akbar Al-

Husaini, Wawancara, Tosora, 1 Oktober  2022. 
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c. Adanya peristiwa Rumpa’na Wajo, Masjid Besar pada masa Kerajaan 

Wajo hancur dan hanya menyisakan puing-puing reruntuhan saja. 

d. Tahun 1969, Pak Ambo Asse masih sempat Shalat Jum’at di Masjid 

Tua Tosora dengan kondisi bangunan yang masih seperti sekarang, 

hanya tersisa puing-puing bangunan tapi memiliki tiang Kayu dan 

beratapkan ijuk. 

e. Tahun 1973, fungsi Masjid dialihkan ke Masjid yang baru di bangun 

yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Raya Ummul Huda 

Tosora. Akhirnya masjid kembali terbenkalai dan ditumbuhi 

rerumputan liar. 

f. Masa pemerintahan Kepala Desa Tosora Bapak H. Abd Salam Mas’ud, 

datang seorang Ulama  beserta rombongannya dari Tulung Agung 

membawa selembar Silsilah Sayyid Jamaluddin, mereka mencari 

makam leluhurnya di Tosora, barulah masjid dan makam yang berada 

di sekitar masjid diperhatikan kembali. 

g. Kedatangan Gusdur ke Tosora tahun 1989, masjid kembali 

diperhatikan dengan membuatkan pagar kawat di batas kawasan 

masjid. 

h. Tahun 2012 Tosora dijadikan sebagai kawasan cagar budaya sehingga  

pagar masjid di ganti pagar permanen dan di buatkan area jalan bagi 

para peziarah lengkap dengan atapnya.  

i. Kedatangan Presiden Jokowi tahun 2021, yang menjadi cikal bakal 

diadakannya perbaikan besar-besaran oleh pihak pemerintah yaitu 

Bupati Wajo dan  Panglima Kodam XIV/Hasanuddin, mereka bekerja 

sama begitu juga dengan masyarakat hingga perlengkapan segala 

fasilitas masjid semuanya terbenahi dan di renovasi. 
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C. Fungsi Mesjid Tua Tosora Kabupaten Wajo terhadap Masyarakat Tosora 

Masyarakat Tosora yang hidup berdampingan dengan situs sejarah 

memegang peranan yang sangat penting dalam upaya Pelestarian Bangunan Cagar 

Budaya di kawasan Wisata Religi. Kegiatan masyarakat lokal dan kearifan lokal 

yang masih dipertahankan juga dapat menunjang kegiatan Wisata Budaya 

sehingga daya tarik tidak berhenti dari situs sejarah saja namun kearifan lokal 

masyarakat juga menjadi daya tarik. Oleh karena itu, kearifan lokal seperti 

menenun, mappadendang, dan macera tappareng dapat dipertahankan sebagai 

penunjang wisata budaya. Begitu pula dengan potensi pengembangan ekonomi, 

sebab hasil karya kerajinan tangan dari masyarakat Tosora bisa menjadi buah 

tangan bagi para peziarah makam Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini dan 

pengunjung Masjid Tua Tosora.  

1. Bidang Keagamaan,  Dakwah dan Pendidikan 

a. Tempat Ibadah (Shalat Jum’at) 

 

 

 

 

 

 

                Gambar 20. Pelaksanaa Shalat Jum’at dan Shalat Dhuhur di Masjid Tua Tosora 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (tanggal 23 Oktober 2022) 

Masjid Tua Tosora kini kembali difungsikan setelah sekian lama tidak 

digunakan sebagai tempat ibadah walaupun hanya pada pelaksanaan ibadah Shalat 

Jum’at saja akan tetapi ketika pemerintah Desa Tosora membuat suatu kegiatan 

yang mengundang banyak tamu dari luar daerah hingga luar negeri maka Masjid 

Tua Tosora berfungsi sebagai tempat pelaksanaan Ibadah Shalat lima waktu.  
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Seperti pada waktu acara Maulid, Isra Mi’raj dan Haul pertama Sayyid 

Jamaluddin.  

b. Kajian Keagamaan 

 

 

 

 

 

    Gambar 21. Kajian Keagamaan  

Sumber : Dokumentasi Pribadi (tanggal 8 September 2022) 

Masjid Tua Tosora beberapa kali diadakan aktivitas yang melibatkan 

masyarakat dengan berbagai tingkatan usia. Masjid berfungsi sebagai sarana 

dibidang penyebaran dakwah dan pendidikan di setiap kalangan. Kegiatan 

tersebut dilakukan melihat antusias masyarakat yang haus dengan kebutuhan 

rohaninya, di masjid pula sering diadakan zikir dan shalawat bersama yang 

diadakan oleh majelis taklim begitu pula dengan para organisasi mahasiswa 

seperti PMII, mereka sering membuat kegiatan kajian bersama para anggotanya di 

dalam Masjid Tua Tosora.  

c. Perayaan hari-hari besar Islam (Pekan Muharram, Maulid Nabi 

Muhammad saw, Haul pertama Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-

Husaini) 

 

 

 

 

 

                             Gambar 22. Kegiatan Pekan Muharram 
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                                        Gambar 23.  Kegiatan Maulid Nabi Muhammad saw. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 24. Kegiatan Haul Pertama Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini 

Sumber : Dokumentasi Pribadi  

Peringatan hari-hari besar yang telah dilaksanakan oleh para pengurus 

Masjid Tua Tosora, antara lain : 

1. Peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad saw ( 28 Februari 2022) 

2. Pekan  Tahun Baru Islam 1 Muharraham (25-30 Juli 2022) 

3. Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad saw (22 Oktober 2022) 

4. Haul Pertama Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini (23 Oktober 2022) 

Peringatan hari-hari besar Islam yang dilaksanakan di Masjid Tua Tosora 

selalu di dahului dengan berbagai kegiatan lomba yang melibatkan para anak-anak 

dari berbagai tingkatan, majelis taklim, serta masyarakat sekitar. Misalnya lomba 

tadarrus Al-Qur’an, lomba ceramah bahasa (Arab, Inggris dan Bugis), lomba 
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hafalan surah-surah pendek lomba adzan, lomba hafalan doa sehari-hari, dan  

lomba pawai, begitu pula dengan acara maulid ada perlombaan hias telur.  

Pada peringatan Maulid Rasullullah dirangkaikan dengan acara Haul 

pertama Sayyid Jamaluddin, Desa Tosora kedatangan banyak tamu dari berbagai 

luar daerah termasuk para keturunan Sayyid jamaluddin yang ingin berziarah 

mengunjungi makam leluhurnya. Hadirlah Sultan Cirebon yang merupakan 

keturunan Sayyid Jamaluddin yang bernama Syarief Maulana Raden Heru 

Rusyamsi Arianatareja, beliau hadir beserta para rombongannya. Dalam kegiatan 

Haul tersebut yang diketuai langsung oleh Ambo Tang Daeng Matteru yang 

merupakan seorang peniliti sejarah Sayyid Jamaluddin yang meneliti selama 27 

tahun dari India, Aceh, Jawa dan Tosora untuk mencari jejak kebenaran 

keberadaan Sayyid Jamaluddin hingga sampai bermukim dan wafat di Tosora, 

beliau menjelaskan sejarah panjang kedatangan Sayyid jamaluddin begitu pula 

sambutan dari para keturunannya yang membacakan garis keturunan mereka yang 

sampai pada Sayyid Jamaluddin. Setelah acara tersebut bersama-sama masuk ke 

area masjid untuk berdoa di depan makan Sayyid Jamaluddin kemudian 

dilanjutkan dengan Shalat berjamaah. 

Kegiatan ini menurut Kasriadi, salah satu masyarakat Tosora  dapat 

menjadi magnet bagi masyarakat itu sendiri dalam upaya menjaga dan 

melestarikan peninggalan sejarah yang terdapat didaerahnya sendiri. Masyarakat 

sudah memiliki kesadaran penuh akan pentingnya mempertahankan budaya dan 

peninggalan benda-benda bersejarah nenek moyang mereka. Yang dahulunya 

masyarakat hanya sibuk bekerja sebagai petani dan pekebun kini mereka memiliki 

aktivitas masing-masing terutama jika ada masyarakat yang terlibat dalam 

kepanitian untu mempersiapkan menyambut dan menjamu tamu dari luar daerah 
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provinsi bahkan sampai kedatangan para turis dari Australia, Brunai Darussalam, 

Spanyol, Malaysia dan Singgapura.123  

2. Bidang Budaya 

a. Seminar Kebudayaan 

 

 

 

 

 

 

 

        Gambar  25. Seminar Kebudayaan 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (tanggal 23 September 2022) 

Seminar Kebudayaan yang dilaksanakan pada tanggal 23 september 2022, 

Wakil Bupati sebagai pembicara utama dalam seminar ini. Beberapa nara sumber 

juga hadir yaitu Wakil Dekan II bidang Perencanaan Sumber Daya Fakultas Ilmu 

Budaya (Unhas) Dr. Dafirah sekaligus peneliti tradisi sastra lisan, dosen 

Departemen Sastra Daerah FIB Unhas (Burhan Kadir), dosen Departemen 

Arkeologi FIB Unhas (Yadi Mulyadi) dan Aprisal yang mewakili Balai Peletarian 

Nilai Budaya Provinsi Sulawesi Selatan. Peserta yang hadir dalam seminar 

kebudayaan ini dari berbagai elemen dan organisasi. Seminar ini dipandu oleh 

pengurus lembaga adat wanua Tosora (Andi Tenri Bali Baso). Seminar 

Kebudayaan ini merupakan rangkaian dari acara Pekan Budaya Desa Tosora yang 

telah di buka Wakil Bupati Wajo sehari sebelumnya.  

 
123 Kasriadi  (28 Tahun), Sekertaris Yayasan Madrasah Syekh Jamaluddin Al-Akbar Al-

Husaini, Wawancara, Tosora, 15 Oktober  2022. 
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Dengan adanya seminar budaya ini membuat masyarakat sadar akan 

pentingnya pelestarian budaya sendiri yang hampir punah di era modern ini. 

Pelestarian budaya merupakan tanggungjawab bersama. Pelaksanaan kegiatan ini 

dilakukan di pengarangan Masjid Tua Tosora.  

 

b. Pekan Budaya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Gambar 26. Pekan Budaya 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (tanggal 13 November dan 23 Oktober 2022) 

Pekan Budaya merupakan Program Tahunan yang sudah di tetapkan oleh 

pemerintah desa. Pekan budaya dilaksakan di area parker Masjid Tua Tosora, 

kegiatan ini diadakan 1x setahun. Pekan Budaya pertama tanggal 13 November 

2021 dan yang kedua tanggal 23 september 2022. Pekan Budaya Tosora ini 

merupakan perlehatan akbar hasil kolaborasi berbagai pelaku budaya baik dalam 

bentuk karya seni klasik maupun tradisional lokal, menciptakan keindahan budaya 

Wajo serta memaerkan potensi dan ciri khas sekaligus keunikan tradisi budaya 
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dari Tosora. Berbagai pertunjukan yang dipertontonkan dalam Pekan Budaya 

Tosora yaitu, seni budaya lokal anggaru, tari lolusu, dongeng, pencak silat, sure 

selleang, dan baca lontara. Yang menjadi menarik dalam kegiatan ini adalah 

ma’padendang, mattojang, tari pajaga makkunrai, tari makkunrai ricappa, getti 

lolo na wajo, tari balolippa. Begitu pula pembacaan puisi dan tari 4 etnis. Dengan 

adanya kegiatan ini desa Tosora memiliki sanggar tari sendiri.  

3. Bidang Ekonomi (Sovenir dan Kuliner) 

 

 

 

 

 

 

 

                               Gambar 27. Baruga Lasalewangeng. 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (tanggal 20 Oktober 2022) 

Adanya Masjid Tua Tosora membuat perkembangan perekonomian 

masyarakat meningkat aktivitas perdangan aktif, dengan berbagai kegiatan 

keagamaan maupun budaya yang dilaksanakan di dalam atau di pekarangan 

masjid yang dihadiri oleh banyak orang, membuka peluang usaha seperti berbagai 

kuliner atau cemilan dan juga souvenir karya kerajinan tangan masyarkat Tosora. 

Para pedagang di berikan tempat di Baruga Lasalewangeng yang tidak jauh dari 

masjid sebelah kiri tempat wudhu, ada juga pedagang dekat taman baca masjid.  

4. Bidang Wisata Religi 

Desa Tosora kini menjadi kawasan wisata religion dan yang menjadi objek 

wisatany adalah : 

a. Mesjid Tua Tosora 
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b. Makam Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini 

c. Sumur Tua yang air memiliki khasiat  

Ketiga objek tersebut sangat ramai dikunjungi meskipun Tosora memiliki 

banyak penniggalan sejarah tapi hanya ketiga objek tersebut yang menjadi icon 

dan menarik perhatian setiap orang yang datang ke Tosora. Di Masjid mereka 

ingin merasakan bagaimana beribadah pada masjid yang merupakan masjid 

pertama yang di bangun oleh para leluhurnya, berzirah ke makam Sayyid 

Jamaluddin yang merupakan Ulama Besar yang ada di nusantara serta bisa 

berwudhu dengan air yang diyakini memiliki berkah, sehingga banyak diantara 

pengunjung mengambil dan membawa pulang air tersebut.  

Masjid Tua Tosora dengan Makam Sayyid Jamaluddin merupakan situs 

sejarah yang saling berkaitannya. Karena Makam Sayyid Jamaluddin menjadi 

magnet bagi pengunjung baik dari dalam maupun luar daerah. Makam Sayyid 

berada tepat di samping kanan mihrab Masjid Tua Tosora. Begitu pula terdapat 

makam-makam lain yang berada di sekitar mihrab masjid tua, dan makam tersebut 

adalah makam para penguasa terdahulu. Makam Sayyid Jamaluddin memiliki 

bentuk nisan yang berbeda dari makam yang lain, bentuknya itu seperti berbentuk 

bulat yang konon bahwa bentuk nisan seperti itu berasal dari Aceh.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 28.  Makam Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (tanggal 10 Oktober 2022) 
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Gambar 29. Suasana antusias Peziarah Makam Sayyid Jamaluddin 

Sumber : Dokumentasi Pribadi (tanggal 24 Oktober 2022) 

Semua aktivitas di atas itu dilaksanakan di area pekarangan Mesjid Tua 

Tosora, yang sudah menjadi salah satu Tempat Wisata Religi dan Wisata Budaya 

di Kabupaten Wajo. Dengan adanya berbagai kegiatan tersebut membuat 

masyarakat lebih antusias dalam menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah 

yang ada di Wanua Tosora. Begitu pula dengan Masjid Tua Tosora, dengan 

adanya kegiatan tersebut masjid tidak pernah lagi sepi dari para pengunjung dan 

peziarah yang hadir dalam kegiatan tersebut. Sehingga aktivitas seperti 

melaksakan ibadah shalat di Masjid Tua Tosora, akhirnya aktif kembali setelah 

sekian lama fakum. Masjid Tua Tosora juga memiliki pengaruh yang sangat 

penting, sebab dengan adanya situs tersebut berdampak bagi kehidupan 

masyarakat Tosora baik itu dari segi pengembangan budaya, wisata dan begitu 

pula dengan perkembangan ekonomi.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan penelitian tersebut, maka kesimpulan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Masjid Tua Tosora atau Masjid Besar merupakan peninggalan Kerajaan 

Wajo yang berlokasi di Desa Tosora Kecamatan Majauleng Kabupaten 

Wajo Provinsi Selatan Sulawesi Selatan. Masjid ini didirikan oleh Arung 

Matowa Wajo XV La Pakallongi to Allinrungi pada tahun 1621 M. letak 

sisa bangunan masjid tersebut adalah berada pada ketinggian 30,6 m dpl, 

persis berada di depan Madrasah Tsanawiyah Syekh Jamaluddin Al-Akbar 

Al-Husaini dan Masjid Raya Ummul Huda Tosora yang saat ini digunakan 

sebagai pengganti tempat ibadah setelah Masjid Tua Tosora tidak lagi 

digunakan sebagaimana mestinya. Disebelah selatannya terdapat alun-alun, 

sisa bangunan yang masih tampak adalah bagian mihrab (Ceruk) disisi barat 

yang masih utuh sedangkang bagian dinding hanya tinggal pondasi saja. 

Masjid Tua Tosora atau Masjid Besar memiliki fungsi sebagai tempat 

Ibadah, tempat berdakwah bagi Datuk Sulaiman dalam mengajarkan ajaran 

dan syariat Islam kepada masyarakat Tosora, juga sebagai tempat 

berinteraksi sosial bagi masyarakat Tosora serta sebagai tempat pertemuan 

Arung Matowa dengan rakyatnya. 

2. Masjid Tua Tosora telah mengalami Transformasi dari masa ke masa mulai 

dari zaman Kerajaan Wajo hingga kini, bahkan sampai menjadi Bangunan 

Cagar Budaya yang resmi pada tanggal 8 Januari 2022. Pemerintah beserta 

masyarakat saling bahu membahu dalam menjaga dan melestarikan cagar 

budaya tersebut. 
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3. Fungsi Masjid Tua Tosora terhadap masyarakat Tosora sangat berpengaruh 

terutama bagi kehidupan masyarakat, karena dengan dijadikannya Masjid 

Tua Tosora sebagai Bangunan Cagar Budaya, Tosora berkembang dari segi 

Budaya, Sosial, Ekonomi, dan sebagai tempat Wisata Religi. Masyarakat 

sangat antusias dalam menghidupkan budaya-budaya yang ada di 

lingkungan mereka. Sebab sebelumnya pada tahun 2012 Masjid Tua Tosora 

sudah masuk dalam kawasan pengembangan Cagar Budaya dan Ilmu 

pengetahuan dalam RT dan RW Kabupaten Wajo, namun belum mendapat 

perhatian penuh dari pemerintah.   

B. Implikasi 

1. Masyarakat dan pemerintah agar senantiasa mendukung perkembangan dan 

perbaikan Masjid Tua Tosora Kabupaten Wajo untuk tetap mempertahankan 

dan melestarikan Bangunan Cagar Budaya selama tidak mengurangi apalagi 

merusak sisa puing-puing banguan bersejarah tersebut. 

2. Strategi yang dilakukan agar tetap mempertahankan Bangunan Cagar 

Budaya yaitu dengan mempertahankan potensi internalnya dari segi 

bangunan-bangunan sejarah yang bernuansa Islam dan mengurangi ancaman 

yang ada serta mempertahankan budaya lokal, karena itu semualah yang 

menjadi daya tarik bagi masyarakat luar.  

3. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk menambah khasanah 

keilmuan mengenai situs peninggalan sejarah peradaban Islam khususnya 

Masjid Tua Tosora Kabupaten Wajo sebagai salah satu peninggalan 

peradaban Islam pada masa Kerajaan Wajo. 
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