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KATA PENGANTAR 

 

 

 

 

“Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang” 

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh 

 Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin. Itulah untaian kata paling indah 

diucapkan untuk mewakili perasaan dan semua proses panjang yang telah dilalui 

peneliti untuk berada di fase ini. Yang utama dari segalanya yaitu puja dan puji 

syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah swt. atas segala rahmat, taufik, inayah 

dan hidayah-Nya dengan segala taburan cinta dari-Nya yang senantiasa 

memberikan kenikmatan iman, kesehatan, usia, kekuatan, membekali ilmu dan 

memperkenalkan cinta sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tugas 

akhir tesis yang sederhana ini pada Konsentrasi Sejarah Peradaban Islam, Program 

Studi Dirasah Islamiyah Pascasarjana UIN Alauddin Makassar dengan judul: 

Identitas Lokal dan Tanggung Jawab Spiritual Masyarakat Muslim di 

Kabupaten Gowa (Studi Masjid Agung Syekh Yusuf). 

  Sholawat dan salam tidak lupa peneliti hanturkan kepada junjungan kita 

baginda Nabi besar Muhammad saw. kepada keluarga, sahabat, dan para 

pengikutnya yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan suri tauladan terbaik 

bagi seluruh umat Islam dengan segala jasa dan pengorbanan beliau yang telah 

menyampaikan petunjuk dari Allah swt. yakni suatu petunjuk yang paling benar 

dan sempurna bagi seluruh alam semesta. 

 Pertama-tama ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua 

orang tua peneliti yaitu ayahanda Usman dan ibunda Hasmawati keduanya 

merupakan sosok teristimewa bagi kehidupan ini, menjadi orang tua yang sangat 

begitu berarti dan pemegang dari peran utama dalam kehidupan peneliti. Ayah 
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dan ibu merupakan dua pahlawan yang perjuangannya sangat begitu berharga, 

atas segala lantunan do‟a, tetesan keringat dan air mata dari mereka sehingga 

peneliti bisa sampai di tahap ini. Tidak ada untaian kata yang lebih indah untuk 

mengutarakan betapa berartinya beliau dalam hidup peneliti, hanya lantunan do‟a 

demi do‟a yang bisa peneliti langitkan disetiap waktunya kepada mereka. 

 Ketika melihat kedua orang tua, peneliti melihat sebuah arti ketulusan 

yang sesungguhnya dalam hidup, dengan penuh keikhlasan dan pengorbanan 

sepenuh jiwa dan raga selalu memastikan anak-anaknya selalu merasa nyaman 

dan bahagia, orang tua selalu melangitkan do‟a-do‟a terbaik dan selalu menjadi 

garda terdepan bagi anak-anaknya. Terima kasih yang begitu dalam dari peneliti 

atas segalanya berupa do‟a, kesabaran, perjuangan, pengorbanan baik dari segi 

waktu dan materi, kerja keras, dukungan dan limpahan kasih sayang yang begitu 

tulus tanpa henti sampai sekarang ini. Semoga Allah swt. selalu memberikan 

kesehatan, perlindungan, kebahagian, umur yang panjang dan keberkahan dalam 

hidup serta keistiqomahan untuk meraih Ridha Allah swt. Aamiin. Selain itu, 

peneliti juga mengucapkan banyak terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin 

Makassar, Prof. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag. selaku Wakil 

Rektor I (Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga), Dr. Andi 

Aderus, Lc., M.A. selaku Wakil Rektor II (Bidang Administrasi Umum 

dan Perencanaan Keuangan), Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, 

M.Pd. selaku Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan), Prof. Dr. H. 

Muhammad Amri, Lc., M.Ag. selaku Wakil Rektor IV (Bidang Kerjasama 

dan Pengembangan Lembaga) atas kepemimpinan dan berbagai kebijakan 

yang telah memberikan banyak kemudahan demi kelancaran selama proses 

akademik peneliti sampai penyelesaian studi ini dengan baik. 
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2. Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana UIN 

Alauddin Makassar, dan Dr. Hasyim Haddade, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil 

Direktur Pascasarjana UIN Alauddin atas kepemimpinan dan berbagai 

kebijakan yang diberikan selama proses akademik peneliti sampai selesai. 

3. Dr. H. Andi Abdul Hamzah, Lc., M.Ag. selaku Ketua Program Studi 

Dirasah Islamiyah Program Magister, dan Dr. Umar Sulaiman, M. Pd. 

selaku Sekretaris Program Studi Dirasah Islamiyah Program Magister atas 

segala kebijakan yang senantiasa memberikan bantuan, arahan dan 

dukungan kepada peneliti selama proses perkuliahan dan pengurusan 

akademik sampai selesai. 

4. Dr. Hj. Syamzan Syukur, M.Ag. selaku Promotor dan Dr. Umar Sulaiman, 

M.Pd. selaku Kopromotor atas keikhlasan dan rasa sabar yang telah 

banyak meluangkan waktu, tenaga, pemikiran untuk membimbing, 

mengarahkan, mendukung, dan mendo‟akan peneliti selama proses 

penyusunan tesis sampai selesai dengan baik. 

5. Dr. Nurkhalis A. Ghaffar, S.Ag., M. Hum. selaku Penguji Pertama dan Dr. 

La Ode Ismail Ahmad, M.Th.I. selaku Penguji Kedua atas keikhlasan dan 

rasa sabar yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pemikiran untuk 

memberikan arahan, dukungan dan do‟a sehingga peneliti mendapat 

kemudahan selama proses penyusunan tesis sampai selesai dengan baik. 

6. Seluruh dosen pada Program Pascasarjana dan Fakultas Adab dan 

Humaniora UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kontribusi 

ilmu pengetahuan, arahan, do‟a dan motivasi kepada peneliti selama 

proses perkuliahan sampai selasai. 
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7. Seluruh staff pada Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang 

senantiasa memberikan bantuan, arahan, dan pelayanan terbaik kepada 

peneliti selama proses pengurusan akademik sampai selesai. 

8. Kepala Perpustakaan Pusat UIN Alauddin Makassar, Kepala Perpustakaan 

PPs UIN Alauddin Makassar, Kepala Perpustakaan Fakultas Adab dan 

Humaniora UIN Alauddin Makassar, Kepala Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Gowa atas bantuan dalam memenuhi sumber 

literatur mulai dari proses perkuliahan sampai pada tahap penyelesaian 

tugas akhir tesis. 

9. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN 

Alauddin Makassar, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa, Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Gowa, Camat Kecamatan Somba Opu, Lurah 

Sungguminasa, atas semua bentuk bantuan dalam pemberian izin 

penelitian, dan membantu dalam memberi sumber informasi dalam 

penelitian tesis sampai tahap penyelesaian akademik peneliti. 

10. Tokoh pemerintah, tokoh ulama, dan tokoh masyarakat Kabupaten Gowa, 

terkhusus kepada seluruh pengurus Masjid Agung Syekh Yusuf Kabupaten 

Gowa, atas waktu dan segala bentuk bantuan berupa informasi, arahan, 

dan dukungan kepada peneliti selama proses penelitian. 
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tua kedua peneliti selama diperantauan pada saat menempuh pendidikan di 
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berharga sehingga menjadikan peneliti terbentuk menjadi manusia yang lebih kuat 

dalam setiap keadaan. Selain itu, dengan tekad dan keyakinan yang besar dan 
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 Penulisan tugas akhir tesis ini sangatlah sederhana, dan masih terdapat 

banyak ketidaksempurnaan di dalamnya sehingga membutuhkan berbagai kritik 

dan saran dari para pembaca, semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat dalam 

berbagai khazanah keilmuan terkhusus dalam dunia sejarah dan budaya Islam dan 

kepada khalayak umum. Peneliti menyadari bukan tentang sebuah nilai dan gelar 

akademik, tetapi tentang segudang ilmu, proses, pengalaman dan pembelajaran 

disertai dengan penuh kerja keras dan do‟a yang terus mengalir di setiap langkah 

kaki untuk meraih Ridha Allah swt. semoga Allah swt. senantiasa memberikan 

keberkahan hidup dan pahala yang berlipat ganda kepada kita semua, Aamiin yaa 

Robbal Alamiin. 

      Makassar, 30 Oktober 2023 M. 

                15 Rabiul Akhir 1445 H. 

      Peneliti, 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

  Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada table berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t te ت

 sa s es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 ha h ha (dengan titik di atas) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 zal z zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 sad s es (dengan titik di bawah) ص

 dad d de (dengan titik di bawah) ض

 ta t te (dengan titik di bawah) ط

  za z zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ؼ
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 qaf q qi ؽ

 kaf k ka ؾ

 lam l el ؿ

 mim m em ـ

 nun n en ف

 wau w we ك

 ha h ha ق

 hamzah „ apostrof ء

 ya y ye م

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

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

(„). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah a a ا َ

 kasrah i i ا َ

 dammah u u ا َ

   Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ىَ م  fathah dan ya’ ai a dan i 

ىَ ك  fathah dan wau au a dan u 

  Contoh: 

 kaifa :  كىيٍفى   

 haula :  هىوٍؿى   

3. Maddah 

  Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliyerasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

مى   اى    | … … fathah dan alif atau ya’ a a dan garis di atas 

/ مًَ  kasrah dan ya’ i i dan garis di atas 

 dammah dan wau u u dan garis di atas كي 

  Contoh: 

 mata :  مىاتى   

 rama :  رىمىى  

 qila :  قًيٍلى   

 yamutu :  يَىيوٍتي   

4. Ta’ marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: ta’ marbutah yang hidup 

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

sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ 

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
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Contoh: 

 raudah al-atfal :   رىكٍضىةي ااٍلأىطٍفىاؿً 

دًيػٍنىةي الٍفىاضًلىةي اىلٍمى     : al-madinah al-fadilah 

 al-hikmah :    اىلًٍْكٍمىةي 

5. Syaddah (Tasydid) 

  Syaddah atau tasydid tasydid yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (  َّ ), dalam transliterasi ini 

dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda 

syaddah. 

 Contoh: 

َرىبػَّنىا    : rabanna 

نىا  َنَىَّيػٍ  : najjaina 

َاىلْىٍق  َ   : al-haqq 

َنػيعٌمى َ   : nu’ima 

عىديك  ََ   : „aduwwun 

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

kasrah ( لٌ ـِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i. 

 Contoh: 

عىلًى  َ  : „Ali (bukan „Aliyy atau „Aly) 

عىرىبً  َ  : „Arabi (bukan „Arabiyy atau „Araby) 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ُؿ  

(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditranslitersi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
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mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

اىلشَّمٍسي َ   : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 

اىلزَّلٍزىلىةي َ   : al-zalzalah (az-zalzalah) 

اىلٍفىلٍسىفىةي ََ  : al-falsafah  

اىلٍبًلاىدي َ   : al-biladu 

7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

 ta’muruna :  تَىٍميريكٍفى 

اىلنػَّوعٍي َ  : al-nau’ 

شىيٍءه َ  : syai’un 

أيمًرٍتي َ  : umirtu 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

yang sudah lazim dan menadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

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

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur‟an (dari al-Qur‟an), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila 

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditranslitersi secara utuh. Contoh: 
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  Fi Zilal al-Qur’an 

  Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

  Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

  Contoh: 

الل ََدًيٍني َ   dinullah  ًبًِلل billah 

  Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah, ditranslitersi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi rahmatillah هيمٍ فٍِ رىحٍْىةًاللً    

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

  Wa ma Muhammadun illa rasul 

  Inna awwala baitin wudi’a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan 

  Nasir al-Din al-Tusi 
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  Abu Nasr al-Farabi 

  Al-Gazali 

  Al-Munqiz min al-Dalal 

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

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

  

 

  

B. Daftar Singkatan 

 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.    = subhanahu wa ta’ala 

saw.   = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

a.s.   = ‘alaihi al-salam 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat Tahun 

QS …/…: 4  = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali „Imran/3: 4 

HR   = Hadis Riwayat 

  

  

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

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

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 

 Nasr Hamid Abu) 
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ABSTRAK 

 

Nama : Jusmiati 

NIM : 80100221095 

Judul Tesis : Identitas Lokal dan Tanggung Jawab Spiritual  

  Masyarakat Muslim di Kabupaten Gowa (Studi    

    Masjid Agung Syekh Yusuf) 

 

 Penelitian ini tentang Identitas Lokal dan Tanggung Jawab Spiritual 

Masyarakat Muslim di Kabupaten Gowa (Studi Masjid Agung Syekh Yusuf). 

Kemudian di-breakdown ke dalam tujuan penelitian atau pertanyaan penelitian, 

yaitu: 1) Bagaimana historisitas pengabadian tokoh Syekh Yusuf sebagai identitas 

lokal pada bangunan masjid? 2) Bagaimana eksistensi Masjid Agung Syekh 

Yusuf? 3) Bagaimana implementasi keberadaan Masjid Agung Syekh Yusuf 

sebagai identitas lokal pada masyarakat muslim di Kabupaten Gowa?. 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) 

dengan aspek data penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan yaitu 

pendekatan historis, agama, dan sosiologis. Metode pengumpulan data yang 

digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi,dan kepustakaan. Adapun 

teknik pengolahan dan analisis data yang dilakukan melalui tiga tahapan yaitu, 

reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (verifikasi). 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, historisitas pengabadian 

tokoh Syekh Yusuf sebagai identitas lokal pada bangunan masjid di Kabupaten 

Gowa yaitu sesuai dengan perjuangan dan ketokohan Syekh Yusuf dalam skala 

lokal dan internasional dengan menembus dua benua untuk mengukir sejarah 

dalam sebuah peradababan dan menjadi seorang tokoh ulama dan pejuang 

kemerdekaan Indonesia untuk melawan penjajah. Kedua, Eksistensi Masjid 

Agung Syekh Yusuf sangat melekat bagi masyarakat yang fungsinya bukan hanya 

sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai tempat wisata religi, memiliki desain 

yang unik sehingga menjadi ikon dan kebangaan masyarakat di Kabupaten Gowa. 

Ketiga, Implementasi keberadaan Masjid Agung Syekh Yusuf sebagai identitas 

lokal pada masyarakat muslim di Kabupaten Gowa merupakan wujud tanggung 

jawab spiritual masyarakat muslim yang secara tidak langsung meberikan 

pengaruh terhadap beberapa aspek dalam kehidupan masyarakat muslim yang ada 

di Kabupaten Gowa, seperti dalam bidang spiritual keagamaan dan sosial 

kemasyarakatan. 

 Implikasi dari penelitian ini yaitu suatu bangunan masjid yang 

memberikan peran identitas pada suatu daerah melalui fungsinya, sebagai 

inspirasi dan spirit bagi tingkat kereligiusan masyarakat, kereligiusan dalam 

konteks hubungan kepada Allah swt. dan hubungan kepada sesama manusia 

sehingga masjid terus menghadirkan napas-napas Islam dalam setiap sendi 

kehidupan masyarakat di Kabupaten Gowa. 

 

Kata Kunci: Identitas Lokal, Kabupaten Gowa, Masjid Agung Syekh Yusuf, 

Tanggung Jawab Spiritual 



 
 

xxi 

 

ABSTRACT 

 

Name   : Jusmiati 

Student Id Number : 80100221095 

Thesis Title  : Local Identity and Spiritual Responsibility of Muslim  

     Communities in Gowa Regency (Study of the Sheikh  

     Yusuf Grand Mosque)  

  

 This research is about Local Identity and Spiritual Responsibility of 

Muslim Communities in Gowa Regency (Study of the Sheikh Yusuf Grand 

Mosque). Then it is detailed into research objectives or research questions, 

namely: 1) What is the historicity of immortalizing the figure of Syekh Yusuf as a 

local identity in mosque buildings 2) How is the existence of the Syekh Yusuf 

Great Mosque 3) How is the implementation of the existence of the Syekh Yusuf 

Great Mosque as a local identity in the Muslim community in Gowa Regency. 

 This research uses field research with qualitative research data aspects. 

The approaches used are historical, religious and sociological approaches. The 

data collection methods used were observation, interviews, documentation and 

literature. The data processing and analysis techniques are carried out through 

three stages, namely, data reduction, data presentation, and conclusions 

(verification). 

 The results of the research show that: First, the historicity of perpetuating 

the figure of Sheikh Yusuf as a local identity in the mosque building in Gowa 

Regency is in accordance with the struggle and figure of Sheikh Yusuf on a local 

and international scale by penetrating two continents to carve out history in a 

civilization and become a figure of ulama and Indonesian freedom fighters to fight 

against colonialism. Second, the existence of the Sheikh Yusuf Great Mosque is 

very attached to the community, its function is not only as a place of worship but 

also as a religious tourist attraction, it has a unique design so that it has become an 

icon and pride of the people in Gowa Regency. Third, the implementation of the 

existence of the Sheikh Yusuf Grand Mosque as a local identity for the Muslim 

community in Gowa Regency is a form of spiritual responsibility of the Muslim 

community which indirectly influences several aspects of the life of the Muslim 

community in Gowa Regency, such as in the spiritual, religious and social 

community. 

 The implication of this research is that a mosque building provides an 

identity role in an area through its function, as inspiration and spirit for the level 

of religiousness of society, religiousness in the context of a relationship to Allah 

SWT. and relationships with fellow humans so that the mosque continues to 

present the breath of Islam in every aspect of community life in Gowa Regency. 

  

Keywords: Gowa Regency, Local Identity, Sheikh Yusuf Grand Mosque, Spiritual 

Responsibility  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Melihat sejarah bukan hanya sekedar melukiskan peristiwa masa lampau 

dan sekedar mengumpulkan kisah peristiwa itu saja, tetapi yang penting adalah 

penggunaan dan penetapan sejarah tersebut. Seperti yang diutarakan oleh seorang 

berkebangsaan Meksiko, “Mempelajari sejarah dan mengagumi sejarah kuno itu 

hanya ada manfaatnya bagi kita sekarang, jika kita menarik terus garis dinamika 

yang ada dalam sejarah itu. Ada tiga dimensi sejarah yaitu meliputi; melihat masa 

lampau, waktu sekarang dan masa yang akan datang”.
1
 

 Ketika melihat sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, 

Islam datang di kepulauan Indonesia sebenarnya telah memiliki peradaban yang 

bersumber dari kebudayaan asli pengaruh peradaban Hindu-Budha dari India. 

Ajaran animisme dan dinamisme juga sudah banyak dianut oleh masyarakat 

Indonesia. Bahkan di sebagian besar wilayah Indonesia sudah berdiri kerajaan-

kerajaan yang menganut agama Hindu-Budha. Misalnya, Kerajaan Sriwijaya di 

Sumatra, Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, Kerajaan Taruma Negara di Jawa 

Barat, dan masih banyak kerajaan yang lainnya. 

 Kedatangan Islam di wilayah-wilayah tersebut diterima dengan baik dan 

damai, sebab Islam datang dengan cara yang baik pula. Pembawa ajaran Islam 

datang dengan prinsip-prinsip persamaan (equality) antarmanusia, perdamaian, 

ketentraman, serta menghilangkan kasta dan perbudakan yang sebelumnya sering 

terjadi di suatu wilayah. Sehingga tidak ada paksaan kepada masyarakat saat 

diajak untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka melakukannya dengan 

                                                           

 
1
Udhin Palisuri, Makassar Doeloe Makassar Kini Makassar Nanti (Makassar: Yayasan 

Losari Makassar, 2000), h. 3.   
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senang hati. Meskipun Islam baru dapat berkembang setelah berdirinya kerajaan 

Islam, atau setidaknya ketika ada jalinan hubungan dagang antara saudagar 

muslim dengan orang-orang pribumi.
2
 

  Pengislaman masyarakat Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan secara 

resmi dilakukan oleh tiga ulama yang berasal dari Minangkabau kemudian 

menyusul makin ramainya para saudagar muslim berniaga di wilayah kerajaan-

kerajaan di Sulawesi Selatan. Ketiga penyebar agama Islam tersebut terkenal 

dengan gelaran Datuk ri Bandang, Datuk ri Tiro, dan Datuk ri Pattimang atau 

Datuk Sulaiman. Beberapa naskah lontara’ mengisahkan bahwa sebelum para 

muballigh itu mengislamkan raja Gowa terlebih dahulu mengislamkan Datu 

Luwu.
3
 

 Penerimaan Islam bagi Raja Gowa dan Tallo, seperti yang termuat dalam 

lontara’, terjadi pada malam Jum‟at, 9 Jumadil Awal 1014 H/22 September 1605 

M. orang pertama yang menerima agama Islam adalah mangkubumi Kerajaan 

Gowa yang juga menjabat sebagai Raja Tallo, bernama I Mallingkaang Daeng 

Manyonri, dikenal dengan nama Islamnya yaitu Sultan Abdullah Awwalul Islam. 

Pada saat yang sama Raja Gowa ke XIV yaitu I Mangngerangi Daeng Manrabia, 

juga menyatakan keislamannya yang kemudian diberi nama Islam yaitu Sultan 

Alauddin.
4
 

 Berkenaan dengan sejarah Islam selalu identik dengan bangunan masjid. 

Sejarah perkembangan bangunan masjid erat kaitannya dengan perluasan wilayah 

Islam dan pembangunan kota-kota baru. Sejarah mencatat bahwa pada masa 
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permulaan perkembangan Islam di berbagai negeri, terlihat bahwa ketika umat 

Islam menetap di suatu daerah baru, maka salah satu sarana untuk kepentingan 

umum yang mereka bangun adalah masjid. Masjid merupakan salah satu karya 

budaya umat Islam di bidang teknologi konstruksi yang telah dirintis sejak masa 

permulaan Islam dan menjadi ciri khas dari suatu negeri atau kota Islam.
5
 

 Melihat bangunan masjid dalam sudut pandang sejarah memiliki arti 

penting dalam kehidupan umat Islam, hal ini dikarenakan secara umum masjid 

merupakan suatu tempat untuk bersujud. Sedangkan secara istilah, masjid 

diartikan sebagai bangunan yang dibangun oleh umat Islam untuk melaksanakan 

ibadah. Masjid tidak hanya dijadikan sebagai tempat ibadah semata oleh umat 

Islam melainkan masjid juga dimaknai dalam berbagai lingkup kehidupan untuk 

melaksanakan berbagai macam aktivitas manusia yang mencerminkan ketaatan 

kepada Allah swt.
6
 

 Bangunan masjid sengaja dibangun oleh umat Islam untuk melaksanakan 

shalat berjama‟ah dan berbagai keperluan lain yang berkaitan dengan kepentingan 

umat Islam. Dari tempat suci ini, materi spiritual dimulai dengan Islam, yang 

mencakup aspek sekuler dan akhirat. Berbagai catatan sejarah menggambarkan 

kemegahan peradaban Islam yang secara langsung disebabkan oleh kreativitas 

material, spiritual, dan intelektual di pusat peradaban, yaitu masjid dalam hal 

apapun dapat menjadi pusat kegiatan masyarakat dalam upaya menciptakan 

tatanan masyarakat yang lebih baik.
7
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 Awal mula keberadaan masjid yaitu bermula sesaat setelah Rasulullah 

saw. hijrah ke Madinah, pada hari Senin tanggal 8 Rabi‟ul Awal tahun ke-14 

nubuwwah atau tahun pertama hijrah, bertepatan dengan tanggal 23 September 

662 M. Rasulullah saw. tiba di Quba kemudian beliau membangun masjid yang 

pertama yang disebut dengan masjid Quba yang berlokasi di sebelah tenggara kota 

Madinah. Masjid ini selain sebagai tempat ibadah Rasulullah saw. dan 

rombongannya pada saat hijrah juga dijadikan sebagai tempat untuk 

berkumpulnya kelompok masyarakat untuk melaksanakan aktivitas umat Islam.
8
 

 Sejatinya masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah bagi kaum muslim, 

sejak zaman kekhalifahan Rasulullah Muhammad saw. banyak melakukan 

kegiatan-kegiatan bermanfaat di masjid. Sepanjang sejarah juga menyebutkan 

bahwa masjid ialah tempat beribadah umat muslim, pusat peradaban dan 

keilmuan. Dikisahkan dalam banyak buku Sirah Nabawiyah bahwa ketika Nabi 

Muhammad saw. melakukan hijrah, seperti yang telah disebutkan di atas bahwa 

hal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah saw. yaitu melakukan pembangunan 

masjid.
9
 

 Masjid pada awalnya adalah pusat ibadah, pusat pengajian al-Qur‟an dan 

sunnah, serta sebagai pusat tempat mengajar hukum-hukum Islam, bahkan di 

masjid juga menjadi tempat diputuskannya perselisihan dan persengketaan 

sehingga seolah-olah dapat dikatakan bahwa masjid itu adalah mahkamah.
10

 

Masjid memiliki peran yang sangat penting dalam proses perubahan sosial. Sejak 

masa Rasulullah saw. masjid telah menjadi salah satu pilar kekuatan masyarakat 

                                                           
 

8
Syamsul Kurniawan, “Masjid dalam Lintasan Sejarah Umat Islam”, Khatulistiwa 4, no. 2 

September (2014): h. 171.  

 
9
Muhammad Imanuddin, dkk., Manajemen Masjid (Cet. I; Bandung: Widina Bhakti 

Persada Bandung, 2022), h. 112.  

 
10

Muhammad Uthman El-Muhammady, Masjid dalam Islam: Sejarah, Peran dan 

Kedudukan (Cet. I; Kelantan: Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 2020), h. 
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dan dalam hal ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat 

Islam. Masjid sebagai pusat aktivitas umat sepatutnya menjadi tempat yang 

nyaman dengan sarana dan prasarana yang memadai, dalam hal ini nyaman 

tidaklah berarti megah dan mewah tetapi yang membuat jama‟ah di dalamnya 

khusyuk dan tenang melaksanakan ibadah.
11

 

 Keberadaan masjid di dalam al-Qur‟an telah disebutkan, masjid dibangun 

harus berlandaskan pada ketakwaan dan keimanan sebagaimana Allah swt. 

berfirman dalam QS at-Taubah/9: 18. 

ىـ الصَّلٰوةى كىاٰتىى الزَّكٰوةى كىلىٍ  ى ۗفػىعىسٰٰٓى  يَىٍشى  اًنََّّىا يػىعٍميري مىسٰجًدى اللًٌّٰ مىنٍ اٰمىنى بًِللًٌّٰ كىالٍيػىوًٍـ الٍْٰخًرً كىاىقىا اًلَّْ اللٌّٰ
كى اىفٍ يَّكيوٍنػيوٍا مًنى الٍميهٍتىدًيٍنى  ىِٕ

ٰۤ
 )١ُ( ايكلٰ

Terjemahnya: 

 “Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang 
yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan 
shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada 
Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang 
mendapat petunjuk.”

12
 

 Penafsiran dari ayat tersebut di atas menurut M. Quraish Shihab  dalam 

Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa kaum musyrikin tidak wajar memakmurkan 

masjid-masjid Allah, kini dijelaskan siapa yang wajar memakmurkannya, yaitu 

yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah yakni tidak lain kecuali siapa 

yang beriman dengan benar kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap 

mendirikan shalat secara tekun dan benar, menunaikan zakat dengan sempurna 

dan tidak takut kepada siapa pun kecuali kepada Allah. Maka mereka itulah yang 

sangat jauh lagi tinggi kedudukannya adalah orang-orang yang diharapkan 
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termasuk golongan orang-orang yang mendapat serta melaksanakan secara 

sempurna petunjuk Allah swt.
13

 

 Adapun dalam hal ini yang menjadi keterkaitan ayat di atas dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu, dalam sebuah bangunan masjid 

terlihat bahwa orang-orang yang terlibat dalam memakmurkan masjid adalah yang 

memiliki ketakwaan dan keimanan kepada Allah swt. dan hari akhir, yang 

melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut terhadap apapun kecuali 

hanya kepada Allah swt. oleh karena itu, orang-orang yang selalu diberi petunjuk 

kebenaran dari Allah swt. yaitu mereka yang memiliki ketakwaan dan keimanan.  

 Konsep Islam dalam pembangunan masjid tidak terlepas dari nilai-nilai 

penghambaan kepada Allah swt. seperti halnya desain bangunan, nilai 

kesederhanaan, nilai keadilan, nilai pengakuan terhadap hak orang lain, dan nilai-

nilai Islam yang ada lainnya. Konsep Islam yang dimaksud yaitu ijtihad yang 

berarti usaha sungguh-sungguh yang dilakukan seorang mujtahid untuk mencapai 

suatu keputusan tentang kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam al-

Qur‟an dan Sunnah Rasulullah saw. sepanjang tidak bertentangan dari al-Qur‟an 

dan hadits. Taqlid berarti menerima suatu pendapat seseorang secara dogmatis 

atau mengikuti tanpa adanya kritik, apa adanya. Anti mubazir berarti tidak 

berlebih-lebihan. Rasional berarti tidak mengada-ngada. Dari keempat konsep 

Islam ini menjadi hal yang penting dalam pembangunan sebuah masjid.
14

 

 Salah satu hal yang juga sangat penting dari keberadaan atau 

pembangunan sebuah masjid yaitu mengenai pemberian nama masjid dan makna 

desain arsitektur yang menjadi identitas atau ciri khas dari suatu daerah. Berbicara 
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tentang identitas yaitu berbicara mengenai keadaan ketika seseorang mampu 

mengenal atau memanggil ingatan akan suatu tempat yang berbeda dengan tempat 

lainnya karena terdapat karakter atau keunikan di dalamnya.
15

 Dewasa ini 

pemberian nama dan makna desain arsitektur bangunan masjid tidak terlepas dari 

ciri kesejarahan dari daerah tempat dibangunnya suatu masjid, seperti halnya 

pemberian identitas lokal atau local identity sebagai identitas masjid dilakukan 

tidak lain untuk menghadirkan rasa tanggung jawab spiritual masyarakat dari 

identitas lokal yang diberikan dan menghidupkan nilai-nilai kesejarahan di suatu 

tempat tersebut. 

 Akan tetapi, realitanya saat ini terdapat beberapa masyarakat yang belum 

mengetahui dan kurang memperhatikan terkait pemberian nama masjid yang 

diangkat dari nama seorang tokoh pahlawan nasional yang berpengaruh di suatu 

daerah dan kurang mengetahui makna desain arsitektur yang diangkat dari 

identitas lokal yang sebenarnya mengandung nilai-nilai yang bermanfaat bagi 

kehidupan, hal tersebut merupakan permasalahan yang sederhana namun 

disepelekan. 

 Faktor-faktor yang menjadi penyebab permasalahan di atas jika ditinjau 

dari beberapa penelitian yaitu karena masih kurangnya informasi dan pemahaman 

beberapa masyarakat mengenai kesejarahan dan local identity (identitas lokal). 

Tetapi dengan adanya perhatian masyarakat pada identitas lokal yang menjadi 

basis kebudayaan lokal yang dimana kebudayaan lokal merupakan bagian dari 

nilai-nilai kearifan lokal yang patut dilestarikan demi memperkuat keberagaman 

dalam wawasan kebangsaan saat ini.
16
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 Keberadaan Identitas lokal di dalam kehidupan masyarakat harus tetap 

dihadirkan, sebagaimana dalam pemberian nama dan desain arsitektur masjid 

agung di Kabupaten Gowa yang mengangkat identitas lokal daerah yaitu seorang 

tokoh ulama sekaligus dinobatkan sebagai seorang tokoh pahlawan nasional di 

Indonesia yakni Syekh Yusuf, nama aslinya yaitu Muhammad Yusuf, terkenal 

dengan gelar asy-Syaikh al-Hajj Yusuf Abu Mahasin Hadiyatullah Taj al-

Makassari al-Bantani.
17

 Seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam dunia 

Islam tidak hanya di Sulawesi Selatan secara khusus tetapi juga di Indonesia 

bahkan dunia secara umum. Dan desain arsitektur yang diangat dari salah satu 

falsafah hidup dari Suku Bugis-Makassar yang dikenal dengan istilah sulapa’ 

eppa’ atau persegi empat mencerminkan sebuah identitas lokal. Terlihat bahwa 

sebuah bangunan masjid yang hampir setiap sisinya didominasi dengan motif 

sulapa’ eppa’. 

 Peneliti tertarik mengangkat judul penelitian ini karena melihat realita 

yang ada sekarang ini, yaitu masih kurangnya masyarakat yang mengetahui nilai-

nilai sejarah khususnya identitas lokal yang terdapat di suatu daerah. Oleh karena 

itu, peneliti hadir untuk membangkitkan kembali ingatan dan nilai-nilai sejarah 

tersebut agar tidak dilupakan oleh masyarakat di abad modern saat ini, dan jika 

dilihat masjid sebagai tempat ibadah umat Islam yang sangat dimuliakan. 

Pemberian nama masjid diangkat dari nama seorang tokoh pahlawan Syekh Yusuf 

dan memiliki desain arsitektur masjid yang didominasi dengan motif sulapa’ 

eppa’ yang dimana sulapa’ eppa’ dijadikan sebagai falsafah hidup orang-orang 

Suku Bugis-Makassar dalam menjalani kehidupan. 

 Peneliti merasa penting melakukan penelitian ini yaitu untuk memahami 

dan memaknai secara mendalam terkait nilai dan wawasan kesejarahan terkhusus 

                                                           
 

17
Samsinas, “Syekh Yusuf Al-Makassari: Studi Sejarah Dakwah dan Intelektual di 

Indonesia”, Al-Mishbah 8, no. 2 Juli-Desember (2012): h. 160.   
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sejarah lokal/identitas lokal yang ada dalam suatu daerah serta menghidupkan rasa 

tanggung jawab spiritual masyarakat muslim Kabupaten Gowa dari identitas lokal 

tersebut. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

  Fokus penelitian menjadi batasan peneliti dalam melakukan 

penelitian agar lebih mempermudah peneliti sebelum melaksanakan 

pengumpulan data dan interpretasi data.  Adapun yang menjadi fokus 

dalam penelitian ini yaitu, pertama historisitas pengabadian tokoh Syekh 

Yusuf sebagai identitas lokal pada bangunan masjid, kedua eksistensi 

Masjid Agung Syekh Yusuf, dan ketiga implementasi keberadaan Masjid 

Agung Syekh Yusuf sebagai identitas lokal pada masyarakat muslim di 

Kabupaten Gowa. 

2. Deskripsi Fokus 

   Deskripsi fokus yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai upaya 

untuk memudahkan pemahaman pembaca agar terhindar dari terjadinya 

penafsiran ganda dari penelitian ini. Adapun deskripsi fokus dari penelitian 

ini yaitu sebagai berikut: 

   Pertama didirikannya sebuah masjid sebagai tempat ibadah bagi 

umat muslim yang dijadikan sebagai tempat untuk melaksanakan berbagai 

aktivitas ibadah dan juga sebagai objek wisata religi. Jika ditinjau dari segi 

sejarah memiliki banyak nilai sejarah yang terkandung di dalamnya, dapat 

dilihat dari sejarah dibangunnya Masjid Agung Syekh Yusuf di Kabupaten 

Gowa dan sejarah pemberian nama masjid sebagai identitas dari masjid 

tersebut.  
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   Kedua eksistensi atau keberadaan sebuah bangunan masjid yaitu 

bersifat dinamis maksudnya yaitu, masjid tersebut dapat mengalami 

perubahan kapan saja baik itu mengalami perkembangan maupun 

penurunan tergantung bagaimana tingkat kemampuan mengaktualisasi 

potensi-potensi yang dimiliki. Keberadaan masjid tidak terlepas dari 

orientasi bentuk fisik bangunan dan nilai-nilai sejarah dan religi yang 

terkandung di dalamnya, serta kedudukan dari bangunan masjid tersebut, 

dalam hal ini Masjid Agung Syekh Yusuf. Keberadaan sebuah masjid 

terlihat pada pengembangan potensi awal yang dimilikinya yaitu sebagai 

tempat untuk melakukan ibadah, akan tetapi secara perlahan masjid 

mampu mengembangkan potensinya dengan menjadi tempat pusat 

kegiatan masyarakat muslim. 

   Ketiga penerapan dari pengabadian nama tokoh Syekh Yusuf 

sebagai identitas lokal dalam sebuah bangunan masjid yaitu dari sejarah 

ketokohan yang dimilikinya berimplikasi pada aktivitas ibadah atau 

kegiatan keagamaan dalam masyarakat muslim di Kabupaten Gowa dan 

memberikan suatu spirit bagi masyarakat muslim dalam melakukan 

aktivitas ibadah kemudian berimplementasi pada berbagai aspek 

kehidupan dalam masyarakat.  

C. Rumusan Masalah 

 Berangkat dari latar belakang masalah di atas, yang menjadi permasalahan 

pokok dalam karya penelitian ini adalah berfokus pada Identitas Lokal dan 

Tanggung Jawab Spiritual Masyarakat Muslim di Kabupaten Gowa (Studi Masjid 

Agung Syekh Yusuf). Agar penelitian ini lebih terarah dan analisisnya lebih 

menalar serta mengenai sasaran, maka peneliti membagi pokok permasalahan 

tersebut di atas menjadi tiga sub-sub permasalahan, yaitu sebagai berikut: 
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1. Bagaimana historisitas pengabadian tokoh Syekh Yusuf sebagai identitas 

lokal pada bangunan masjid? 

2. Bagaimana eksistensi Masjid Agung Syekh Yusuf? 

3. Bagaimana implementasi keberadaan Masjid Agung Syekh Yusuf sebagai 

identitas lokal pada masyarakat muslim di Kabupaten Gowa? 

D. Kajian Pustaka 

 Pembahasan terkait identitas lokal dan tanggung jawab spiritual 

masyarakat muslim di suatu daerah dengan mengangkat objek kajian suatu 

bangunan masjid bukan merupakan suatu objek studi yang baru. Berdasarkan 

penelusuran peneliti terkait topik yang dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti 

menemukan beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan. Berikut kajian 

pustaka yang menjadi rujukan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Nelsa Siti Nurhaliza dkk., dalam jurnalnya yaitu “Membaca Kearifan 

Lokal pada Interior Masjid Jamie Kampung Naga” tahun 2021. Jurnal ini 

menguraikan tentang kearifan lokal yang ada di suatu tempat yaitu 

Kampung Naga, salah satu kampung adat di Jawa Barat yang masih 

menjaga kearifan lokal dan memeliharanya sampai sekarang, memadukan 

antara agama dan budaya (tradisi) menjadi sesuatu yang harmonis dalam 

kehidupan yang selaras dengan alam, khususnya pada interior Masjid 

Jamie Kampung Naga yang sangat tradisional dan adanya keselarasan 

dengan alam.
18

 Hal tersebut memiliki kesamaan dalam penelitian ini, yaitu 

terlihat pada pembahasan terkait kearifan lokal pada interior suatu masjid 

yang memadukan antara nilai agama dan budaya. Namun yang menjadi 

pembeda dalam penelitian ini yaitu pertama pada lokasi dan objek 

                                                           
 

18
Nelsa Siti Nurhaliza dan Agus Dody Purnomo, “Membaca Kearifan Lokal pada Interior 

Masjid Jamie Kampung Naga”, Vastukara 1, no. 2 Agustus (2021): h. 101. 
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penelitian, kedua pada bentuk identitas lokal yang menjadi sebuah wujud 

kekayaan dari kearifan lokal terlihat pada penelitian ini lebih berfokus 

kepada identitas lokal yang diangkat dari nama tokoh pahlawan dan bentuk 

falsafah hidup suatu masyarakat Suku Bugis-Makassar yang diabadikan 

dalam bangunan Masjid Agung Syekh Yusuf di Kabupaten Gowa. 

2. Nurlaili Khikmawati dalam jurnalnya yaitu “Pemberdayaan Berbasis 

Religi: Melihat Fungsi Masjid sebagai Ruang Religi, Edukasi dan Kultural 

di Masjid Darusa’adah, Kota Bandung” tahun 2020. Jurnal ini 

menguraikan tentang fungsi dan peran Masjid Darusa‟adah dalam ruang 

religi (keagamaan), edukasi (pendidikan) dan kultural. Selain itu juga 

dalam jurnal ini menguraikan peranan masjid dari segi memperkuat tingkat 

solidaritas sosial.
19

 Hal tersebut memiliki kesamaan dalam penelitian ini, 

yaitu terlihat pada pembahasan terkait fungsi dan peranan masjid dalam 

bidang keagamaan, pendidikan, dan kultural dalam memperkuat solidaritas 

sosial. Namun yang menjadi pembeda dalam penelitian ini yaitu pertama 

terlihat pada lokasi dan objek penelitian, kedua pelaksanaan fungsi dan 

peran yang dilakukan di dalam Masjid Agung Syekh Yusuf Kabupaten 

Gowa baik itu dari segi keagamaan, pendidikan, dan kultural untuk 

meningkatkan tanggung jawab spiritual masyarakat muslim. 

3. Aisyah Presipitari Harahap dkk., dalam jurnalnya yaitu “Peran Masjid 

sebagai Pembentuk Identitas Tempat” tahun 2020. Jurnal ini menguraikan 

tentang pengaruh Islam yang besar di Indonesia menjadikan masjid 

sebagai salah satu ikon suatu daerah, dan tulisan ini mengimplikasikan 

bagaimana masjid bisa menjadi peran suatu kawasan melalui fungsinya 

                                                           
 

19
Nurlaili Khikmawati, “Pemberdayaan Berbasis Religi: Melihat Fungsi Masjid sebagai 

Ruang Religi, Edukasi dan Kultural di Masjid Darusa‟adah, Kota Bandung”, IMEJ: Islamic 

Management and Empowerment Journal 2, no. 2 Juni (2020): h. 203.  



   13 

 

   
 

dan menitikberatkan pada studi perbandingan dengan menonjolkan peran 

identitas dari fungsi yang berbeda.
20

 Hal tersebut memiliki kesamaan 

dalam penelitian ini, yaitu terlihat pada pembahasan terkait peran masjid 

sebagai pembentuk identitas tempat dan menjadi salah satu ikon dari suatu 

daerah. Namun yang menjadi pembeda dalam penelitian ini yaitu terlihat 

pada bentuk identitas. Identitas yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

berfokus pada identitas lokal yang ada di Kabupaten Gowa yang diangkat 

dari nama tokoh pahlawan daerah dan falsafah hidup masyarakat setempat 

sehingga terlihat sebuah differensiasi terhadap sebuah identitas masjid. 

4. Muhammad Uthman El-Muhammady dalam bukunya “Masjid dalam 

Islam: Sejarah, Peran dan Kedudukan” tahun 2020. Buku ini menguraikan 

permasalahan tentang sejarah awal keberadaan masjid, peranan dan 

kedudukannya dalam peradaban umat, mulai dari zaman dahulu sampai 

zaman sekarang. Dan juga membahas mengenai pentingnya perancangan 

jangka panjang mengenai masjid dalam menghadapi zaman modern dan 

tantangan kehidupan saat ini.
21

 Hal tersebut memiliki kesamaan dalam 

penelitian ini, yaitu ketika membahas terkait Masjid Agung Syekh Yusuf 

maka tidak lepas dari konsep sejarah awal keberadaan masjid dalam 

peradaban umat Islam, peranan dan kedudukannya di tengah 

perkembangan zaman modern saat ini. Sehingga dari hal tersebut 

penelitian ini lebih terarah untuk menghubungkan keterkaitan sejarah 

perkembangan masjid dari zaman ke zaman. Namun yang menjadi 

pembeda dalam penelitian ini yaitu terlihat pada fokus utama penelitian ini 

                                                           
 

20
Aisyah Presipitari Harahap, dkk., “Peran Masjid sebagai Pembentuk Identitas Tempat”, 

Agora 17, no. 1 Juli (2020): h. 53.    

 
21

Muhammad Uthman El-Muhammady, Masjid dalam Islam: Sejarah, Peran dan 

Kedudukan (Cet. I; Kelantan: Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 2020), h. 

vii.  
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lebih spesifik membahas terkait sejarah bangunan Masjid Agung Syekh, 

eksistensi di masa sekarang dan pengimplementasiannya dalam kehidupan 

masyarakat.  

5. Fejrian Yazdajird Iwanebel dalam jurnalnya yaitu “Gerakan Keagamaan 

dan Identitas Kultural Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta” tahun 2019. 

Jurnal ini menguraikan permasalahan tentang historisitas Masjid Jendral 

Sudirman (MJS) dan strategi kebudayaannya. Dan praksis gerakan 

keagamaan berbasis kebudayaan yang ada di Masjid Jendral Sudirman 

(MJS) Yogyakarta yang mengalami tiga fase perubahan gerakan yaitu 

mulai dari gerakan Islam garis keras, gerakan pendidikan anak, dan 

gerakan kultural keagamaan.
22

 Hal tersebut memiliki kesamaan dalam 

penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji tentang identitas kultural suatu 

masjid yang terlebih dahulu menguraikan historisitas dari masjid yang 

menjadi objek kajian. Namun yang menjadi pembeda dalam penelitian ini 

yaitu terlihat pertama pada lokasi dan objek penelitian, kedua pada 

penelitian ini lebih berfokus pada sejarah masjid, eksistensi bangunan dan 

kegiatan yang dilakukan di dalamnya sehingga mewujudkan sebuah rasa 

tanggung jawab spiritual masyarakat di lokasi dan objek penelitian ini. dan 

yang terpenting dalam penelitian ini tidak membahas tentang gerakan 

keagaman.  

6. Abdul Wahid dkk., dalam bukunya “Masjid di Era Milenial: Arah Baru 

Literasi Keagamaan” tahun 2019. Buku ini menguraikan permasalahan 

tentang literasi keagamaan di lingkungan masjid, meliputi: Masjid dan 

literasi keagamaan ditinjau dari segi sejarah dan situasi kontemporer di 

Indonesia. Wacana keislaman Salafi dan politisasi masjid di Indonesia. 

                                                           
 

22
Fejrian Yazdajird Iwanebel, “Gerakan Keagamaan dan Identitas Kultural Masjid Jendral 

Sudirman Yogyakarta”, Ibda’ 17, no. 1 Mei (2019): 173-174.  
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Menelisik akar radikalisme di masjid. Masjid, isu toleransi keagamaan, 

dan penguatan masyarakat multikultural. Dan keberadaan generasi muda 

milenial dan masjid di era digital sekarang ini.
23

 Hal tersebut memiliki 

kesamaan dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini mencoba untuk 

mengkaji terkait eksistensi Masjid Agung Syekh Yusuf sebagai ikon dari 

Kabupaten Gowa di era sekarang ini (era milenial) yang ditinjau dari aspek 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalamnya. Namun yang menjadi 

pembeda dalam penelitian ini yaitu terlihat pada salah satu fokus penelitian 

yaitu mengkaji tentang eksistensi masjid yang ditinjau dari bentuk 

morfologi bangunan dan bentuk-bentuk aktifitas ibadah yang dilakukan 

pada Masjid Agung Syekh Yusuf yang terbuka untuk berbagai kalangan 

dengan tetap melakukan pemilahan dari kelompok-kelompok ormas yang 

akan berkegiatan di dalam masjid. 

7. Rusdiyanto dalam jurnalnya yaitu “Masjid sebagai Pelestari dan 

Transformasi Kearifan Lokal, Seni, dan Ilmu Pengetahuan (Studi Kasus 

Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta)” tahun 2018. Jurnal ini 

menguraikan tentang corak dan warna baru dalam dunia kemasjidan jika 

dibandingkan dengan masjid pada umumnya, kebaruan dapat dilihat dari 

beragam kegiatan yang dilaksanakan di masjid tersebut, kajian ini 

menunjukkan bahwa fungsi lain dari masjid tidak hanya berfokus pada 

tempat ibadah semata, melainkan juga sebagai pusat pelestarian kearifan 

lokal dan tempat transformasi seni dan ilmu pengetahuan.
24

 Hal tersebut 

memiliki kesamaan dalam penelitian ini, yaitu sama-sama membahas 

                                                           
 

23
Abdul Wahid, dkk., Masjid di Era Milenial: Arah Baru Literasi Keagamaan (Jakarta: 

Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), 2019), h. ix. 

 
24

Rusdiyanto, “Masjid sebagai Pelestari dan Transformasi Kearifan Lokal, Seni, dan Ilmu 

Pengetahuan (Studi Kasus Masjid Jendral Sudirman Yogyakarta)”, Journal of Islamic Education 

Policy 3, no. 2 Juni (2018): h. 97.  
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terkait kearifan lokal suatu daerah yang dikaitkan dengan bangunan masjid 

sebagai bentuk diferensiasi sehingga melahirkan suatu warna baru dalam 

dunia bangunan masjid baik dari segi corak bangunan, kegiatan yang 

dilaksanakan. Sehingga masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah umat 

Islam tetapi juga sebagai wisata religi masyarakat. Namun yang menjadi 

pembeda dalam penelitian ini yaitu pertama terlihat pada lokasi dan objek 

penelitian, kedua fokus kajian terhadap dua variabel yaitu pertama 

pengkajian pada suatu identitas lokal dan kedua tanggung jawab spiritual 

masyarakat muslim di Kabupaten Gowa terhadap studi Masjid Agung 

Syekh Yusuf. 

 Beberapa literatur di atas, yang telah dijadikan peneliti sebagai bahan 

kajian pustaka, belum menemukan pembahasan yang memiliki objek kajian yang 

serupa dengan penelitian ini. Pada kajian pustaka di atas terdapat lima buah jurnal 

yang kelimanya menurut hemat peneliti yaitu sama-sama menjadikan masjid 

sebagai objek penelitian tetapi masing-masing memiliki letak perbedaan dari segi 

pembahasan, kemudian ada yang mengangkat pembahasan tentang kearifan lokal 

mengenai interior masjid di suatu daerah, ada yang membahas tentang fungsi 

masjid sebagai ruang religi, edukasi, dan kultural,  ada yang membahas tentang 

peranan masjid yang membentuk identitas suatu tempat, ada yang membahas 

masjid di suatu daerah kemudian menguraikan gerakan keagamaan dan identitas 

kultural di dalamnya, serta ada yang membahas terkait masjid sebagai pelestari 

dan transformasi kearifan lokal. 

 Kemudian terdapat dua referensi buku yang dijadikan referensi untuk 

mendukung jalannya penelitian ini, dari dua buku tersebut di atas dapat 

disimpulkan oleh peneliti mengulas tentang sejarah, peran, kedudukan masjid 
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secara umum dan buku yang menguraikan tentang masjid di era milenial sekarang 

ini. 

 Memperhatikan ketujuh buah karya tulis tersebut, maka keseluruhan 

belum ada yang membahas terkait rencana penelitian ini yang dimana penelitian 

ini khusus mengkaji tentang “Identitas Lokal dan Tanggung Jawab Spiritual 

Masyarakat Muslim di Kabupaten Gowa (Studi Masjid Agung Syekh Yusuf)”, 

sehingga membuka peluang untuk peneliti untuk melakukan penelitian ini dengan 

mengulas tentang historisitas pengabadian tokoh Syekh Yusuf sebagai identitas 

lokal pada bangunan masjid, eksistensi Masjid Agung Syekh Yusuf, dan 

implementasi keberadaan Masjid Agung Syekh Yusuf sebagai identitas lokal pada 

masyarakat muslim di Kabupaten Gowa. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 Tujuan dan kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dibahas di atas, 

dalam penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai berikut: 

a. Mendeskripsikan dan menganalisis historisitas pengabadian tokoh 

Syekh Yusuf sebagai identitas lokal pada bangunan masjid. 

b. Mendeskripsikan dan menganalisis eksistensi Masjid Agung Syekh 

Yusuf. 

c. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi keberadaan Masjid 

Agung Syekh Yusuf sebagai identitas lokal pada masyarakat muslim di 

Kabupaten Gowa. 

2. Kegunaan Penelitian 

  Adapun kegunaan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Kegunaan Ilmiah 
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1) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah ilmu 

pengetahuan dalam bidang ilmu pengetahuan sejarah khususnya 

sejarah lokal dan budaya. 

2) Memberikan kontribusi pemikiran baru tentang hal-hal yang 

berkenaan dengan identitas lokal terhadap suatu bangunan. 

3) Penggarapan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan telaah 

untuk didiskusikan dan dicermati lebih lanjut demi pengembangan 

ilmu pengetahuan sejarah khususnya sejarah lokal. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat 

sebagai sumber referensi untuk para peneliti, dan khalayak umum.  

2) Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah sumber 

referensi bagi khalak umum, maupun akademisi dan praktisi dalam 

bidang sejarah, khususnya sejarah lokal. 

3) Penggarapan penelitian ini diharapkan para pembaca dapat 

memahami tentang makna dari pemberian identitas lokal dalam 

sebuah bangunan masjid sebagai tanggung jawab spiritual 

masyarakat muslim di suatu daerah. 
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BAB II  

TINJAUAN TEORITIS 

A. Konsep Identitas Lokal Dalam Sebuah Bangunan Masjid 

 Identitas (Identity) secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri 

yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang 

lain. Istilah identitas mempunyai pengertian yang bermacam-macam sesuai 

dengan untuk tujuan apa konsep identitas itu digunakan.
1
  

 Menurut Watson seorang ahli psikolog Amerika Serikat menyatakan 

bahwa kompleksitas identitas, merupakan suatu konsep yang kompleks, yang di 

dalamnya terdapat identitas individu yang terhubung dengan identitas kelompok 

sebagai bagian dari karakteristik-karakteristik umum seperti nasionalitas, gender, 

sosial-ekonomi, keluarga, agama, etnis dan budaya. Menunjukkan kompleksitas 

identitas dan dapat diletakkan pada banyak aspek tergantung tujuan apa konsep 

identitas digunakan.
2
 Identitas atau identity memiliki tiga makna yaitu: (1) 

menunjukkan siapa jati diri seseorang (your identity: who you are); (2) yang 

membuat diri seseorang (atau kelompok) merasa sebagai dirinya sendiri dan (3) 

yang berbeda dari diri (kelompok) yang lain.
3
 

  Sebagaimana pemikiran teoritis yang dikemukakan oleh Manuel Castells 

seorang sosiolog Spanyol yang meneliti tentang masyarakat informasi, 

komunikasi, dan globalisasi. Pemikiran Castells yang beracuan pada karyanya 

dengan judul “The Power of Identity” volume kedua. Adapun pokok-pokok yang 

                                                           
 

1
Dwi Sulisworo dkk., “Identitas Nasional”, eprints (Hibah Materi Pembelajaran Non 

Konvensional 2012 Universitas Ahmad Dahlan). 

http://eprints.uad.ac.id/9433/1/IDENTITAS%20NASIONAL%20Dwi.pdf (21 Agustus 2022).  

 
2
Abd. Salam, “Pembentukan Identitas Masyarakat Kota Tarakan Melalui Museum 

Sejarah”, Tesis (Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi Magister Arkeologi 

Universitas Indonesia, 2010), h. 23-24.  

 
3
Titin Sundari dkk., “Konsep Desain Masjid Berdasarkan Sinergi Kaidah Arsitektur dan 

Kaidah Islam”, Teknik 15, no. 2 Oktober (2021): h. 180.   
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membahas terkait identitas berdasarkan karya Castells “The Power of Identity” 

yaitu mengemukakan bahwa identitas merupakan sumber makna (pemaknaan) dan 

pengalaman seseorang. Proses pengkonstruksian makna tersebut didasarkan atas 

sebuah atribut kultural, atau terkait dengan seperangkat atribut kultural, di mana 

diprioritaskan di atas sumber-sumber pemaknaan lain. Hal ini yang menyebabkan 

identitas bersifat majemuk/ jamak (plurality of identities), karena identitas sebagai 

sumber pemaknaan dan pengalaman, sehingga atribut kultural diperuntukkan bagi 

seorang individu, atau sebuah kumpulan aktor (collective actor). 

 Lebih lanjut Castells berpendapat bahwa identitas dapat dikatakan berasal 

dari institusi-institusi dominan dapat menjadi identitas ketika ada proses 

internalisasi atau penghayatan oleh aktor sosial, dan mengkonstruksikan makna 

yang ada melalui proses internalisasi. Castells berpendapat, berdasarkan fakta dan 

dalam perspektif sosiologi, bahwa semua identitas adalah terkonstruksi 

(dibentuk). Bahan-bahan atau material pengkonstruksian tersebut adalah berasal 

dari sejarah, letak geografis, biologi, institusi-institusi produktif dan reproduktif, 

collective memory dan fantasi personal, serta dari kekuasaan aparatur-aparatur dan 

syariah keagamaan (kitab). Castells juga merumuskan bangunan identitas 

berdasarkan bentuk dan asal usulnya menjadi tiga, yaitu: (1) Legitimizing Identity 

(identitas yang sahih, seperti otoritas (authority) dan dominasi; (2) Resistance 

identity (identitas perlawanan, sebagai bentuk perlawanan atas dominasi, 

contohnya adalah politik identitas; (3) Project identity (identitas proyek, seperti 

feminisme-ketika aktor-aktor sosial dengan sumber daya kulturalnya membangun 

sebuah identitas baru untuk mendapatkan kembali posisinya di masyarakat.
4
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“Teori Identitas Manuel Castells”, Repository UKSW. 

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11693/2/T1_362011029_BAB%20II.pdf. (16 

Mei 2023).  
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 Pokok-pokok tentang identitas dari pemikiran Castells di antaranya adalah: 

(1) identitas sebagai sumber makna dan pengalaman; (2) atribut kultural sebagai 

basis konstruksi makna; (3) identitas bersifat jamak; (4) seperangkat peran; (5) 

proses individuisasi; (6) internalisasi; (7) bentuk identitas: individu dan kolektif; 

(8) material konstruksi identitas; (9) bentuk dan asal usul identitas. Identitas 

menjadi sangat kompleks dalam proses pembentukan atau pengkonstruksiannya, 

dalam kasus Castells bertumpu pada masyarakat jaringan. Masyarakat jaringan 

dapat dikatakan sebagai modern yang telah memasuki era informasi yang juga 

telah mengalami dan menikmati secara langsung revolusi teknologi. 

 Seorang tokoh pemikir postmodernis yaitu Madan Sarup melihat identitas 

dari aspek kesejarahan yang membentuk identitas. Identitas merupakan sesutau 

yang bisa diwarisi. Terkait studi identitas Sarup berpendapat bahwa: Pertama, 

studi identitas harus ditempatkan dalam ruang dan waktu tertentu. Identitas tidak 

ditempatkan secara abstrak, tetapi selalu dalam relasi pada ruang dan waktu yang 

diberikan. Kedua, studi identitas harus didasarkan atas sesuatu yang disebut bukti, 

dan harus berhati-hati atas metode persepsi.
5
 

 Kemudian lebih lanjut lagi membahas tentang identitas, salah satu jenis 

identitas yaitu identitas budaya, Yekti Maunati dalam pandangannya tentang 

konstruksi identitas budaya menyatakan bahwa secara luas diyakini bahwa 

identitas budaya dengan sengaja dibentuk atau dibangun. Kalangan intelektual 

saling berbeda pendangan mengenai seberapa jauh kontruksi identitas budaya 

berkaitan dengan proses tertentu dan pengalaman sejarah yang berbeda-beda. Di 

dalam konstruksi identitas kita tidak hanya mempertimbangkan masa lalu namun 

                                                           
 

5
“Teori Identitas Manuel Castells”, Repository UKSW. 
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juga mempertimbangkan hubungannya dengan masa kini dan masa yang akan 

datang.
6
 

 Melihat peradaban dalam proses perkembangannya mengalami perubahan 

yang memberikan dampak positif dan tidak sedikit memberikan dampak negatif, 

bisa ditinjau pada tingkat pertumbuhannya yang menimbulkan keresahan, 

kebingungan atau kegoncangan sedemikian dahsyatnya, sehingga peradaban itu 

dihadapkan pada suatu krisis. Orang yang mengalami kehilangan orientasi, tidak 

tahu pasti akan identitas, nilai-nilai dan norma-norma dalam hidupnya yang tidak 

menentu, maka penuh kebingungan terhadap situasi di lingkungannya serta 

merasa tidak aman dalam menghadapi masa depan.
7
 Identitas budaya erat 

kaitannya dengan identitas lokal. Konsep dari identitas lokal merupakan sebuah 

wujud kekayaan dari kearifan lokal. Masing-masing daerah mempunyai identitas 

lokal yang bermaksud untuk menjadi ciri khas dan untuk mempertahankan 

kesimbangan pada daerah tersebut, sehingga sudah sepatutnya untuk dilestarikan.
8
 

 Label tentang kearifan lokal diartikan sebagai “kearifan dalam kebudayaan 

tradisional”, dengan catatan bahwa yang dimaksud dalam hal ini adalah 

kebudayaan tradisional suku-suku bangsa. Kata “kearifan” sendiri hendaknya juga 

dimengerti dalam artian luasnya, yaitu tidak hanya berupa norma-norma dan nilai-

nilai budaya, melainkan juga segala unsur gagasan, termasuk yang berimplikasi 

pada teknologi, penanganan kesehatan, dan estetika. Dengan pengertian tersebut, 

maka yang termasuk sebagai sebagai penjabaran “kearifan lokal” di samping 

peribahasa dan segala ungkapan kebahasan yang lain, adalah juga berbagai pola 

                                                           
 

6
Abd. Salam, “Pembentukan Identitas Masyarakat Kota Tarakan Melalui Museum 

Sejarah”, Tesis (Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi Magister Arkeologi 

Universitas Indonesia, 2010), h. 25. 

 
7
Sartono Kartodirdjo, Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah: Kumpulan 

Karangan (Cet. III; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), h. 127.  

 
8
Dela Erawati dan Nur Endah Nuffida, “Pelestarian Identitas Arsitektural Lokal melalui 

Redesain Terminal Bandar Udara”, Sains dan Seni ITS 6, no. 1 (2017): h. 20.  
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tindakan dan hasil budaya materialnya. Seluruh hasil budaya suatu suku bangsa 

adalah sosok dari jati diri pemiliknya.
9
 

 Adapun identitas lokal merupakan perwujudan kekayaan dari kearifan 

lokal, identitas lokal yang menjadi objek penelitian yaitu identitas lokal dalam 

sebuah bangunan masjid yang biasa disebut dengan identitas masjid. Identitas 

masjid artinya sebuah bangunan masjid hendaknya memiliki tiga hal sebagai 

fungsi identitas, yaitu pertama, menunjukkan dirinya dengan tegas dan bangga 

sebagai tempat yang spesifik untuk beribadah umat Islam. Kedua, tampil berbeda 

dari tempat ibadah yang selain agama Islam. Ketiga, mempersatukan umatnya 

dengan satu identitas yang nyata agar mereka merasa berada dalam golongan umat 

Islam yang satu, yang berbeda dari golongan yang lain.
10

 

 Keberadaan identitas lokal dalam penelitian ini yaitu dapat dilihat pada 

dua hal yaitu pertama pengabadian nama tokoh Syekh Yusuf sebagai identitas 

masjid dan kedua makna dari desain arsitektur bangunan masjid yang diambil dari 

salah satu bentuk falsafah hidup Suku Bugis-Makassar yaitu sulapa’ eppa’ yang 

kemudian melahirkan suatu perilaku tanggung jawab spiritual dalam masyarakat 

di daerah tersebut khususnya bagi masyarakat muslim yang menjalankan ibadah 

dan kegiatan keagamaan di Masjid Agung Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.  

 A. A. Cense dalam tulisannya mengenai Syekh Yusuf yang dimuat dalam 

buku Sejarah Lokal di Indonesia adalah suatu usaha untuk membuka selubung 

simbol kultural yang mengitari asal-usul dari tokoh Syekh Yusuf dan 

kedudukannya dalam hierarki sosial masyarakat Bugis-Makassar.
11

 Tokoh Syekh 
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Yusuf dalam sejarah tidak terlepas dari sejarah suku Bugis-Makassar Sulawesi 

Selatan. Di antara sumber-sumber penelitian mengenai kehidupan suku Bugis-

Makassar yaitu pertama termuat dalam lontara’, yakni kitab bacaan yang menjadi 

rekaman masa lalu Sulawesi Selatan. Kedua La Galigo atau I La Galigo, yakni 

karya sastra Bugis yang disebut-sebut sebagai karya sastra terbesar pada tahun 

1860 oleh bangsawan Bugis dari Tanete bernama Collipujie Arung Pancana Toa 

Datu Tanete. Ketiga yaitu arsip-arsip atau berupa naskah yang ditulis oleh sarjana 

asing atau sebagai arsip-arsip kolonial yang meskipun masih menimbulkan 

banyak perdebatan.
12

 

 Menurut Mattulada, Lontara’ atau dalam bahasa Bugis-Makassar disebut 

dengan Sure’ Attoriolong (istilah klasik), tulisan yang menceritakan tentang 

peristiwa orang terdahulu. Arti lontara’ mempunyai kesamaan arti dan makna 

kronik yang menceritakan peristiwa yang tertulis secara kronologis dan teratur. 

Lontara’ menjadi wadah bagi orang Bugis-Makassar untuk mencatat berbagai 

peristiwa dalam kehidupannya pada masa dahulu. Adapun pendapat lain 

mengatakan lontara’ berasal dari kata Ruang Talak dalam bahasa Makassar yang 

secara harfiah berarti daun pohon. Lontara’ beraksara Bugis-Makassar yang 

disebut urupu’ sulapa’ eppa’ dalam bahasa Bugis urupu’ sulapa’ appaka dalam 

bahasa Makassar yang berarti segi empat. Penggunaan istilah sulapa’ eppa’ pada 

abjad Bugis-Makassar hanya merupakan usaha untuk menafsirkan filosofi sulapa’ 

eppa’ yang sarat dengan makna.
13

 

  Istilah lontara’ dalam bahasa Makassar merujuk pada beberapa pengertian 

yaitu, abjad atau huruf, cerita atau bacaan, sejenis pohon dan lain-lain yang 
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Mustari Mustafa, Kritik Narasi Agama: Telaah Filsafat Etika Syaikh Yusuf Al-

Makassary (Cet. II; Yogyakarta: LKiS, 2018), h. 13.  
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Bahri dan Andi Dewi Riang Tati, “Lontarak; Sumber Belajar Sejarah Lokal Sulawesi 

Selatan”, Pendidikan Sejarah 8, no. 1 Januari (2019): h. 51-57.  
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semuanya menjadi lambang identitas suku Bugis, Makassar, dan Mandar. 

Sedangkan La Galigo merupakan naskah kuno yang menceritakan keadaan 

sejarah kehidupan Sulawesi Selatan mulai sebelum masuknya Islam. La Galigo  

menurut Soebadio merupakan peninggalan budaya yang telah diakui mempunyai 

kepentingan besar berguna untuk memahami pikiran yang meskipun berbau 

mitologi dan berupa masa yang telah lampau namun konteksnya masih berlaku 

dan menjadi dasar yang sangat penting memahami sendi-sendi perwatakan suku di 

Sulawesi Selatan.
14

 

 Menurut lontara’ warisan kerajaan kembar Gowa dan Tallo, masa 

kelahiran Syekh Yusuf yaitu pada tanggal 3 Juli 1628 M, bertepatan dengan 8 

Syawal 1036 H penetapan tanggal tersebut telah menjadi riwayat tradisi lisan oleh 

masyarakat di Sulawesi Selatan sehingga semua kajian yang berkenaan dengan 

masalah itu telah menjadi kesepakatan. Dan ini berarti masa kelahiran beliau 

setelah kurang lebih dua puluh tahun pengislaman kerajaan kembar Gowa dan 

Tallo oleh ulama dari Minangkabau, Sumatera Barat, yaitu Abdul Makmur Khatib 

Tunggal yang diberi gelar dengan Datuk ri Bandang.
15

 

 Syekh Yusuf lahir di Moncong Loe, Gowa, Sulawesi Selatan. Nama 

aslinya yaitu Muhammad Yusuf, terkenal dengan gelar asy-Syaikh al-Hajj Yusuf 

Abu Mahasin Hadiyatullah Taj al-Khalawati al-Makassari al-Bantani. Di daerah 

kelahirannya lebih dikenal dengan gelar “Tuanta Salamaka” yang berarti tuan kita 

yang selamat dan mendapat berkah. Menurut naskah kuno Lontara’ Makassar, ibu 

Syekh Yusuf bernama I Tubiani Daeng Kunjung, adalah putri kepala desa 

Moncong Loe. Dari garis keturunan ibunya ia masih saudara dari raja-raja Gowa, 
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Mustari Mustafa, Kritik Narasi Agama: Telaah Filsafat Etika Syaikh Yusuf Al-
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Karaeng Bisei dan Sultan Abdul Jalil. Terkait ayahnya belum diketahui dengan 

pasti karena terdapat banyak versi.
16

 

 Lebih lanjut menurut Da Costa dan Davis, orang tua Syekh Yusuf 

termasuk kaum bangsawan, ibunya memiliki hubungan darah dengan raja-raja 

Gowa sedangkan ayahnya masih kerabat dari raja Gowa, yaitu Sultan Alauddin.
17

 

Syekh Yusuf merupakan anak dari Abdullah bin Abi Khayri dengan I Tubiani 

Sitti Aminah Daeng Kunjung, putri dari pasangan Daenta Daeng Paleyo‟ dengan I 

Kerana Daeng Singara. Daenta Daeng Paleyo‟ yang nama lengkapnya I Hama 

(Ahmad) Daeng Leyo‟ adalah salah seorang pejabat Bate Salapang dalam 

kedudukannya sebagai Daenta Gallarrang Moncong Loe yang juga merangkap 

sebagai pejabat Kare Bira.  

 I Tubiani Sitti Aminah Daeng Kunjung dipersunting oleh Abdullah bin 

Abi Khayri atas bantuan Dampang Ko‟mara (sutau jabatan pemerintahan setingkat 

gallarrang di Gowa). Abdullah bin Abi Khayri sendiri konon bersahabat dengan 

Hatib Abdul Makmur Dato‟ ri Bandang, di samping itu dikenal pula sebagai 

seorang sufi.
18

 Perihal nama dari sosok ayah Syekh Yusuf dalam beberapa 

literatur yang membahas terkait tokoh ini, belum diketahui secara pasti sosok 

ayahnya, hanya literatur yang ditulis oleh Hamka yang menyebutkan nama Syekh 

Yusuf yaitu Abdullah, seperti yang dicantumkan penulis di atas. 

 Berselang beberapa bulan pernikahannya, maka lahirlah seorang anak laki-

laki yang diberi nama Yusuf kemudian lebih dikenal dengan sebutan Syekh 

Yusuf. Setelah lepas 40 hari sesudah Sitti Aminah melahirkan, ia dijadikan istri 
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Samsinas, “Syekh Yusuf Al-Makassari: Studi Sejarah Dakwah dan Intelektual di 
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Nurkhalis A. Ghaffar, Menyikapi Tradisi Intelektual Islam dalam Naskah Lontara 

(Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 43-44.  
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oleh Raja Gowa setelah dinyatakan bercerai dari suaminya Gallarrang Moncong 

Loe. Kemudian Sitti Aminah tinggal di istana bersama putranya Syekh Yusuf. 

Syekh Yusuf ditempatkan di rumah kembar istana dan diasuh menurut perawatan 

anak-anak bangsawan. Sejak kecil Syekh Yusuf sangat disayangi oleh raja, diasuh 

menurut tradisi kebangsawanan, karena tanda yang dimiliknya menunjukkan 

harapan akan menjadi orang besar dan berpengaruh. 

 Mulai dari kecil Syekh Yusuf sudah diajar hidup secara Islam, ia diajar 

mengaji al-Qur‟an oleh seorang guru bernama Daeng ri Tasammang sampai 

tamat. Kemudian dilanjutkan mempelajari Sharaf, Nahwu, Mantik, dan lain-lain 

kitab yang dipelajarinya dari Sayed Ba‟ Alwy bin Abdullah al-Allamah Thahir di 

Bontoala sebagai pusat pendidikan dan pengajaran Islam, sejak tahun 1634. 

Dalam tempo beberapa tahun ia telah tamat mempelajari kitab-kitab fiqih dan 

tauhid, tetapi ia menarik perhatiannya tertumpah pada pelajaran ilmu tasawuf. 

Kemajuan yang dicapainya masih dirasakan oleh Syekh Yusuf belum memuaskan, 

sehingga ia berminat mencari ilmu di tempat  lain.
19

 

 Masa kecil Syekh Yusuf hidup di lingkungan yang agamis, dan 

kecenderungannya pada bidang kerohanian atau spiritualitas Islam, kepribadian 

yang dimilikinya begitu agung dan dikenal dengan sosok yang impresif, meskipun 

lahir dalam keluarga yang berada dan di dalam lingkungan istana, Syekh Yusuf 

senantiasa tampil sebagai orang yang sederhana.
20

 

 Sejalan dengan Kerajaan Gowa yang sedang berkembang memerlukan 

seorang ilmuan yang berkualitas dalam bidang agama Islam pada masa-masa 

mendatang. Karena itulah beberapa pembesar kerajaan menganjurkan Syekh 
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Abu Hamid, Syekh Yusuf Makassar: Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang (Cet. I; Jakarta: 
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Yusuf meluaskan pengetahuannya ke negeri lain (tempat lain). Pada waktu itu ia 

telah berusia 18 tahun dan baru saja dinikahkan dengan putri Sultan Alauddin 

yang bernama I Sitti Daeng Nisanga. Atas nasehat para gurunya Syekh Yusuf 

meninggalkan istrinya yang tercinta dan tanah kelahirannya. Ia bertolak dari 

pelabuhan Tallo pada tanggal 22 September 1644, kemudian berlayar menuju 

Banten. Kerajaan Gowa pada waktu itu di bawah pemerintahan kakak iparnya 

yaitu Sultan Malikussaid (1639-1653).
21

 

 Kemudian Syekh Yusuf melanjutkan menuntut ilmu mulai dari Banten, 

Aceh, sampai mengembara ke negeri Yaman, Makkah, Madinah, Damaskus dan 

Istambul. Setelah menjadi guru di al-Masjid al-Haram (Makkah) dan dipanggil 

dengan gelar Syekh.
22

 Dalam literatur lain juga dituliskan bahwa gelar syekh 

diperolehnya dari seorang guru (al-Syaikh Abu al-Barokah Ayyub bin Ahmad 

Ayyub) yang membimbingnya ketika menuntut ilmu tasawuf di Damaskus al-

Khalwaty al-Quraisy. Gelar ini diberikan atas kemampuan dan penguasaan yang 

dimilikinya dalam tarekat. Dalam kalangan sufi gelar tersebut hanya diberikan 

kepada orang-orang tertentu, sehingga nama lengkap beliau adalah Syaikh al-Haj 

Yusuf Abu al-Mahasin Hidayatullah al-Taj al-Khalwati al-Maqashshariy.
23

   

 Pada usia matang 42 tahun dan pulang ke tanah air (1668), mengajar di 

Banten dan menjadi mufti dikerajaan sekaligus merangkap menjadi penasehat 

Sultan Ageng Tirtayasa selama 14 tahun. Setelah memimpin pertempuran 

melawan kompeni di Banten yang dilanjutkan menjadi perang gerilya di Jawa 

Barat (1682-1683), dengan pasukan sebesar 5000 orang yang terdiri dari 4000 
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Sahib Sultan, Syeikh Yusuf Tuanta Salamaka Ulama Shufi, Pejuang Abad Ke 17 dan 

Pahlawan Nasional (Sungguminasa: Dinas P dan K Dati II Gowa, 1996), h. 3. 

 
22

Sahib Sultan, Syeikh Yusuf Tuanta Salamaka Ulama Shufi, Pejuang Abad Ke 17 dan 

Pahlawan Nasional, h. 38-39.    
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prajurit Banten dan Sunda, 1000 prajurit Makassar, Bugis dan Melayu, Syekh 

Yusuf ditangkap Belanda secara khianat di Mandala (selatan Cirebon) dan 

dibuang ke Batavia lalu ke Ceylon (1684) selama 10 tahun.
24

 

 Di Ceylon Syekh Yusuf melanjutkan menulis risalah atau buku tentang 

agama Islam khususnya tauhid dan tasawuf sebanyak 17 judul, yang masih 

tersimpan dengan baik diperpustakaan Universitas Laiden dan perpustakaan 

Nasional, Jakarta. Santri-santrinya pada waktu itu adalah orang India dan Ceylon, 

yang memasyhurkan namanya di sana. Raja India Aurang Zeb Alamgir (1659-

1707) sangat hormat padanya.
25

 Di tempat pembuangannya di Ceylon Syekh 

Yusuf mengajarkan ilmu syari‟at dan tasawuf yang sangat diminati, termasuk 

murid-murid yang berdatangan dari India dan Srilanka. Orang-orang Indonesia 

yang melakukan perjalanan haji dengan kapal laut kala itu, banyak menyempatkan 

diri untuk singgah belajar ilmu-ilmu keagamaan pada Syekh Yusuf. Dalam 

kesempatan ini, Syekh Yusuf juga dengan semangat untuk melakukan perlawanan 

terhadap penjajah Belanda di tanah air. Pesan-pesan polatitik maupun keagamaan 

dikirimkan kepada para raja di Indonesia. 

 Menurut Solichin Salam di antara pesan-pesan dari Ceylon yang ditujukan 

ke tanah air berisi: 

1. Harus berpegang teguh pada Kitabullah dan Sunnah Rasul. 

2. Harus berpegang teguh pada syari‟at  dan hakikat, fiqh dan tasawuf tarikat 

Muhammadiyah dan Suluk Ahmadiyah. 

3. Harus selalu berzikir dan menghadapkan diri kepada Allah sikap antara 

khauf dan rajaa‟. 
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4. Harus selalu istiqomah (jujur), berkata dan berbuat benar serta baik, 

berbudi pekerti yang luhur dan tawakkal pada Allah. 

5. Menghormati ulama dan cerdik pandai serta mengasihi fakir miskin. 

6. Jauhi sifat-sifat takabur, bangga diri dan angkuh. 

7. Usahakan selalu bertobat dan senantiasa berzikir pada Allah.
26

 

 Pemerintah kolonial Belanda mencium gerakan terselubung yang 

dilakukan oleh Syekh Yusuf melalui para jama‟ah haji Indonesia. Pesan-pesannya 

dinilai oleh kompeni sangat berbahaya dalam mengobarkan perlawanan kepada 

kompeni di Indonesia maka pada 7 Juli 1693, pemerintah Kolonial Belanda 

memutuskan untuk memindahkan lagi  Syekh Yusuf beserta keluarga dan 

pengikutnya dari Ceylon ke Kamp de Goede Hoop (Tanjungan Harapan); tanjung 

paling Selatan di Benua Afrika. Di tempat pengasingan Afrika Selatan, Syekh 

Yusuf tetap mampu memperlihatkan kehebatan dan kesabarannya, menarik 

banyak pengikut. Syekh Yusuf tersohor di Afrika Selatan sebagai pembawa ajaran 

Islam pertama bagi orang-orang di benua kulihat hitam tersebut. Kaum muslimin 

di Afrika Selatan yang kini telah tersebar dan berjumlah ratusan ribu jiwa itu 

disebut sebagai Slammajer.
27

 

 Karena masih melakukan kegiatan melawan kompeni secara terselubung 

di Ceylon, Syekh Yusuf kemudian dibuang ke Afrika Selatan atau Tanjung 

Harapan (1694) selama 5 tahun dan meninggal di sana (1699) pada usia 73 tahun. 

Syekh Yusuf adalah ulama pelopor yang meletakkan fondasi Islam di Afrika 

Selatan. Dia dimakamkan di atas sebuah bukit tempat pembuangannya di Faure, 

yang juga disebut Macassar. Atas desakan raja Gowa, 5 tahun kemudian 

jenazahnya dibawa ke tanah tumpah darahnya dengan kapal laut de Spiegel. 
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Syekh Yusuf seorang alim besar, tokoh sufi, pengarang yang memiliki banyak 

karya dan panglima perang yang gagah berani (berperang di pihak bangsanya) 

melawan kolonialisme Belanda, akhinya sebagai seorang pahlawan dan 

dimakamkan kembali di dekat tanah kelahirannya di Lakiung, Gowa Sulawesi 

Selatan (1705). Syekh Yusuf adalah pahlawan bangsa, tanah air, agama, dan 

kemanusiaan.
28

 

 Selain itu, jika melihat rentetan sejarah Syekh Yusuf mempunyai peranan 

yang cukup besar dalam melanjutkan proses islamisasi di Sulawesi Selatan yang 

telah dirintis sebelumnya oleh tiga mubaligh dari Minangkabau, yaitu Abdul 

Makmur Khatib Tunggal yang bergelar Datuk ri Bandang, Sulaiman Khatib 

Sulung yang bergelar Datuk ri Patimang, dan Abdul Jawab Khatib Bungsu yang 

bergelar Datuk ri Tiro. Di sisi lain SyekhYusuf juga berjasa dalam 

menyebarluaskan dan mengembangkan Islam di wilayah Banten, Sri Langka, dan 

Afrika Selatan.
29

 

 Syekh Yusuf melakukan pembaruan pada masyarakat melalui amalan 

zikirnya dan pengetahuan tasawuf. Beliau mengubah masyarakat dengan 

pendidikan spiritual dan pemikiran-pemikiran sufistik. Kedalam ilmu tasawufnya 

menyebabkan beliau disegani kolonial, dikagumi oleh para raja dan rakyat serta 

disanjung oleh para murid atau pengikut-pengikutnya. Pemikirannya yang paling 

menonjol adalah tentang tauhid.
30

 Syekh Yusuf bukan saja seorang pemimpin 

Tarekat Khalwatiyah, tetapi juga seorang pejuang dalam kemerdekaan Republik 

Indonesia. Sebagai seorang ulama ia mendampingi Sultan Ageng Tirtayasa 
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(Sultan Banten) dalam menghadapi Sultan Haji (putra mahkota) yang dibantu oleh 

kompeni Belanda.
31

 

 Adapun gerakan dakwah yang dilakukan oleh Syekh Yusuf yaitu kebaikan 

moral dan etika luhur pada sesama manusia, bahkan pada sesama makhluk Tuhan. 

Dalam hal ini ajaran-ajaran etikanya berlandaskan pada ajaran Islam yang 

mengandung pesan-pesan moral dan spiritual yang dapat digali serta 

dikembangkan. Sebagai putra daerah atau ulama yang lahir di Nusantara, Syekh 

Yusuf telah membuktikan bahwa selain memahami ajaran-ajaran Islam dengan 

baik secara lahiriah (fiqh) dan secara batin, Syekh Yusuf juga memahami sejarah 

dan kebudayaan bangsanya.
32

  

 Menelisik sejarah kehidupan dari tokoh Syekh Yusuf merupakan salah 

seorang putra asli yang berketurunan Sulawesi Selatan yang menarik untuk 

disimak. Sebab tokoh ini bukan saja banyak menghabiskan waktu berjuang 

menentang kompeni Belanda di Banten bersama Sultan Ageng Tirtayasa, tetapi 

juga karena ia adalah seorang ulama syariat, sufi, khalifah tarekat, dan ilmuwan 

yang telah meninggalkan puluhan karya tulis yang tersimpan di berbagai 

perpustakaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.  

 Seperti yang telah diuraikan pada paragraf-paragraf sebelumnya peran dan 

keterlibatan Syekh Yusuf dalam memimpin secara langsung perlawanan gerilya 

untuk menentang kompeni Belanda di Banten dan daerah sekitarnya, 

mengakibatkan ia ditangkap dan dipenjarakan atau menjadi tawanan musuh. 

Dengan alasan demi keamanan dan ketertiban, Syekh Yusuf kemudian di asingkan 
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ke Ceylon (Srilangka) dan Tanjung Harapan, Afrika Selatan hingga akhir 

hayatnya.
33

 

 Perjuangan Syekh Yusuf melwan Belanda berlangsung kurang lebih 23 

tahun, yaitu sejak ia berusia 34 tahun. Daerah-daerah perjuangannya meliputi 

Banten, Sri Lanka, Cape Town Afrika Selatan.
34

 Kenyataan itulah yang 

menyebabkan sehingga Syekh Yusuf tidak saja dikenal di tanah kelahirannya, 

Sulawesi Selatan tetapi juga di Banten, Ceylon, dan Afrika Selatan. Di dua tempat 

yang terakhir disebutkan ini, ia merupakan peletak dasar kehadiran komunitas 

muslim. Bahkan ia dianggap sebagai bapak dan sumber inspirasi bagi komunitas-

komunitas di Afrika Selatan yang berjuang mewujudkan persatuan dan kesatuan 

untuk menentang penindasan dan perbedaan warna kulit. Sikap dan pendiriannya 

yang konsisten, kejujuran, keberanian, dan kecerdasan yang membentuk 

kepribadiannya, sehingga ia dihormati dan disegani di mana pun berada.  

 Syekh Yusuf bukan lagi milik kampung dan negeri atau gugusan 

kepulauan yang kini bernama Indonesia terkhusus bagi Sulawesi Selatan, tetapi 

beliau sudah melampaui batas-batas benua dan mencapai format tokoh dunia. 

Beliau sudah lebih dari seorang Pahlawan Nasional, gelar yang dianugerahkan 

oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 8 November 1995, berdasarkan 

SK Presiden RI No. 071/TK/1995 pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.
35

 

Dan beliau juga mendapat penghargaan Oliver Thambo atau penghargaan sebagai 

Pahlawan Nasional dari Presiden Nelson Mandela, Afrika Selatan.
36
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 Indonesia setiap tahun selalu memperingati hari pahlawan nasional, yaitu 

tepatnya pada tanggal 10 November. Kemudian untuk mengenang nama-nama 

pahlawan bangsa banyak diabadikan sebagai identitas pada berbagai nama sarana 

dan prasarana di Indonesia, seperti nama bandara, nama pelabuhan, nama jalan, 

nama gedung-gedung, nama perguruan tinggi, nama masjid ataupun yang 

lainnya.
37

 

 Terlihat dalam catatan sejarah dalam hal usaha dan upaya pengembangan 

dakwah Islam di Kabupaten Gowa dilaksanakan sejak masa pemerintahan sistem 

kerajaan. Raja-raja Gowa merupakan yang pertama menerima Islam sebagai 

agama kerajaan. Tercatat sebagai ulama besar yang jasanya dalam pengembangan 

Islam di Kerajaan Gowa ialah Syekh Yusuf (Tuanta Salamaka). Ia termasuk putra 

Gowa yang dibesarkan dalam Istana Kerajaan Gowa.
38

 

 Penting untuk diketahui bahwa jauh sebelum dinobatkan menjadi 

pahlawan nasional yang keberadaannya diakui hingga level internasional tokoh 

Syekh Yusuf merupakan salah satu pahlawan lokal atau local hero pada 

masyarakat di Kabupaten Gowa yang dianggap sebagai identitas lokal dalam 

suatu daerah, dengan berbagai kontribusi yang dilakukan demi kelangsungan 

hidup masyarakat setempat. Syekh Yusuf merupakan tokoh yang memiliki 

pengaruh besar bagi daerah dimana ia berasal.  

 Selain beberapa konsep terkait identitas lokal tersebut di atas, hal yang 

penting yang juga harus diketahui dan dipahami yaitu konsep budaya atau 

kebudayaan. Konsep budaya secara umum merupakan bentuk jamak dari kata 

“budi” dan “daya” yang berarti cinta, karsa, dan rasa. Kata “budaya” sebenarnya 
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berasal dari bahasa Sansekerta budhayah, yaitu bentuk jamak dari kata buddhi 

yang berarti budi atau akal. Dalam bahasa Inggris, kata budaya berasal dari kata 

culture, yaitu sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan 

mengubah alam.
39

 

  Konsep budaya dan kebudayaan pada hakikatnya adalah sama yaitu 

berkaitan dengan budi dan akal manusia. Definisi budaya dan kebudayaan 

menurut beberapa ahli yaitu: 

1. E.B. Taylor menuturkan budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang 

meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, 

adat istiadat, dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh 

manusia sebagai anggota masyarakat. 

2. Koentjaraningrat menurutnya kebudayaan adalah keseluruhan sistem 

gagasan, milik diri manusia dengan belajar. 

3. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi menuturkan bahwa 

kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. 

4. Herkovits kebudayaan menurutnya adalah bagian dari lingkungan hidup 

yang diciptakan oleh manusia.
40

 

Jika disimak dengan lebih seksama, definisi Selo Soemardjan dan 

Soelaeman Soemardi lebih menekankan pada aspek hasil material dan 

kebudayaan. Sementara Koentjaraningrat menekankan dua aspek kebudayaan 

yaitu berupa aspek abstrak (non material) dan aspek konkret (material). Pada 

definisi Koentjaraningrat, tampak bahwa kebudayaan merupakan suatu proses 

hubungan manusia dengan alam, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya 
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baik jasmaniah maupun rohaniah. Dalam proses tersebut manusia berusaha 

mengatasi permasalahan dan tantangan yang ada dihadapannya. 

Terlepas dari adanya perbedaan yang ada di antara pendapat di atas, bisa 

kita pahami bahwa belajar adalah unsur yang penting dari pengertian kebudayaan. 

Seperti yang terlihat pada definisi kebudayaan menurut Kroeber, menurutnya 

kebudayaan adalah keseluruhan realisasi gerak, kebiasaan, tata cara, gagasan, dan 

nilai-nilai yang dipelajari dan diwariskan, serta perilaku yang ditimbulkannya. 

Dengan kata lain kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan 

hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri 

manusia dengan belajar.
41

  

Dewasa ini pembahasan terkait kebudayaan dan pembangunan menjadi hal 

yang sering didiskusikan di berbagai kalangan, seperti halnya kebudayaan 

tradisional dan kebudayaan modern, perubahan nilai-nilai budaya, mentalitas 

pembangunan, pembinaan kebudayaan nasional, hubungan antara agama dan 

kebudayaan dan sebagainya.
42

 Dengan demikian, kebudayaan atau budaya 

menyangkut tentang keseluruhan aspek kehidupan manusia baik secara material 

maupun secara non material. 

Sebagaimana dalam teori evolusi kebudayaan dari E.B. Taylor, 

pemikirannya tentang evolusionisme yang berpendapat bahwa kebudayaan 

manusia berkembang dari hal yang sederhana menjadi sesuatu hal yang lebih 

kompleks. Asumsi dasar yang mendorong terjadinya evolusi adalah Pertama, 

kebudayaan itu berubah (mengalami perubahan). Kedua, perubahan bersifat 

kuantitatif, dimana periode yang satu akan berbeda dengan periode yang lain. 
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Ketiga, adanya tahap-tahap evolusi. Keempat, manusia diidentikkan dengan 

inventif, yaitu selalu berusaha menemukan hal-hal yang baru. Evolusi 

menganggap kebudayaan seperti makhluk hidup, maksudnya kebudayaan tersebut 

selalu tumbuh, berkembang dan selanjutnya akan semakin banyak memiliki 

unsur-unsur yang lebih kompleks.
43

 

Teori evolusi di atas jika dikaitkan dalam penelitian ini yaitu bisa dilihat 

dari bentuk fisik dari bangunan masjid yang pada awalnya hanya berupa bangunan 

yang sangat sederhana kemudian terus mengalami perubahan yang semakin 

kompleks dari masa ke masa mengikuti perkembangan zaman. Selain perubahan 

dari segi bentuk fisik bangunan, terlihat juga mengalami perkembangan pada 

bentuk kegiatan yang dilakukan di dalam masjid. 

Koentjaraningrat mengemukakan bahwa kebudayaan itu digolongkan ke 

dalam tiga wujud, yaitu: 

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-

nilai, norma-norma dan peraturan.
44

 Wujud ide dalam penelitian ini 

bersangkutan dengan alam pikiran warga masyarakat muslim kabupaten 

Gowa yang berkenaan dengan kebudayaan yang ada disekitar mereka, 

sehingga erat kaitannya dengan tingkah laku masyarakat. Dalam hal ini 

masyarakat mempunyai ide, nilai dan norma yang dijunjung tinggi untuk 

mewujudkan identitas lokal di daerah tersebut. 

2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan 

berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud aktivitas atau sistem sosial 

di mana terdapat aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, 
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berhubungan dan bergaul satu sama lain dalam lingkungan masyarakat.
45

 

Wujud aktivitas dalam penelitian ini terlihat dari berbagai aktivitas ibadah 

yang dilakukan di Masjid Agung Syekh Yusuf Kabupaten Gowa sebagai 

aktivitas spiritual masyarakat muslim. 

3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.
46

 

Relevansinya dalam penelitian ini yaitu berkenaan dengan salah satu 

bangunan masjid yang menjadi icon dari Kabupaten Gowa yaitu Masjid 

Agung Syekh Yusuf. 

Ketiga wujud kebudayaan tersebut di atas dalam kehidupan masyarakat 

tentu tidak terpisahkan satu sama lain. Kebudayaan yang berasal dari ide atau 

gagasan yang baik akan melahirkan tingkah laku dan aktivitas yang baik, dan akan 

melahirkan hasil fisik berupa benda atau bangunan kebudayaan yang baik pula.
47

 

Dalam kebudayaan juga terdapat unsur-unsur universal di dalamnya yaitu, sistem 

religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem 

pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, dan sistem 

teknologi dan peralatan.
48

 

 Adapun istilah peradaban dapat kita sejajarkan dengan kata asing yaitu 

civilization. Istilah itu biasanya dipakai untuk bagian-bagian dan unsur-unsur dari 

kebudayaan yang halus dan indah, seperti halnya kesenian, ilmu pengetahuan dan 

sopan santun. Sering juga istilah peradaban digunakan untuk menyebut suatu 

kebudayaan yang memiliki sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem 

kenegaraan dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks.
49

 Sebagaimana 
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beberapa konsep yang telah diuraikan di atas yaitu, dengan adanya konsep tentang 

budaya atau kebudayaan maka akan melahirkan sebuah peradaban hasil dari 

pemikiran manusia yang semakin kompleks, seperti halnya dalam penelitian ini 

yaitu peradaban dalam segi bangunan masjid. 

  Pengertian masjid dalam hal ini yaitu, kata masjid pada saat ini mengacu 

kepada sebuah bagunan tempat umat muslim untuk beribadah. Namun pengertian 

masjid secara etimologi, kata masjid berasal dari akar kata bahasa Arab yaitu 

Sajada (bersujud) yang mengandung konotasi umum, yaitu tempat sujud atau 

shalat sehingga dimanapun tempatnya sepanjang dibenarkan untuk shalat dapat 

disebut masjid.
50

 

 Sedangkan pengertian masjid secara terminologi, yaitu kata sujud dalam 

syariat Islam adalah berlutut, meletakkan dahi, kedua tangan ke tanah. Oleh 

karena itu, bangunan yang dibuat khusus untuk shalat disebut dengan nama 

masjid, yang berarti tempat untuk sujud. Dari kedua pengertian tersebut di atas, 

maka masjid didefinisikan bukan hanya sebagai tempat bersujud, penyucian 

tempat shalat dan bertayamum, namun juga sebagai tempat melaksanakan segala 

aktivitas kaum muslim berkaitan dengan kepatuhan kepada Tuhan, seperti halnya 

melakukan aktivitas dalam bidang pendidikan dan aktivitas sosial 

kemasyarakatan.
51

 

 Pengertian masjid menurut beberapa ahli, yaitu sebagai berikut: 

1. Menurut Quraish Shihab, masjid merupakan tempat untuk melaksanakan 

segala aktivitas muslim yang mencerminkan kepatuhan kepada Allah swt. 

                                                           
 

50
Abdul Wahid, dkk., Masjid di Era Milenial: Arah Baru Literasi Keagamaan (Jakarta: 

Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), 2019), h. 5.  

 
51

Bastian Yunariono, “Identitas Hibriditas Masjid Tionghoa Muslim di Indonesia”, 

Biokultur 8, no. 2 Juli-Desember (2019): h. 37-38.  



40 

 

 
 

2. Menurut Abu Bakar, masjid adalah tempat memotivasi dan 

membangkitkan kekuatan ruhaniyah dan keimanan seorang muslim. 

3. Menurut Moh. E. Ayub, masjid yaitu tempat orang-orang muslim 

berkumpul dan melakukan shalat berjama‟ah dengan meningkatkan 

solidaritas dan silaturrahim dikalangan muslim. 

Beberapa pendapat para ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa masjid merupakan tempat untuk melaksanakan segala bentuk aktivitas 

umat Islam yang mencerminkan penghambaan diri kepada Allah swt.
52

 

Masjid dalam al-Qur‟an sebagaimana dalam pengertian di atas, Quraish 

Shihab menguraikan bahwa  kata “Masjid” telah muncul sejumlah 28 kali di 

dalam al-Qur‟an. Ditinjau dari segi bahasa, kata tersebut berasal dari “Sajada-

Sujud”, yang bermakna patuh, taat, atau tunduk dengan rasa hormat dan takzim.
53

 

Di dalam al-Qur‟an telah disebutkan, bahwa masjid dibangun harus berlandaskan 

pada taqwa sebagaimana Allah berfirman dalam QS at-Taubah/9: 107-108. 

ى  ا ضًرىارنا كَّكيفٍرنا كَّتػىفٍريًػٍقناۢ بػىيٍْى الٍميؤٍمًنًيٍْى كىاًرٍصىادنا لًٌمىنٍ حىارىبى اللٌّٰ يَوٍلى كىالَّذًيٍنى اتََّّىذيكٍا مىسٍجًدن َ كىرى  مًنٍ  ّ 
كىلىيىحٍلًفينَّ  قػىبٍلي 

ي  الٍْيسٍنٰۗ  اًلَّْ  اىرىدٍنىٰٓ  اًفٍ  َۗ اۗ لىمىسٍجًده  (١َُ) لىكٰذًبػيوٍفى  انًػَّهيمٍ  يىشٍهىدي  كىاللٌّٰ لْى تػىقيمٍ فًيًٍ  اىبىدن
بػ وٍفى اىفٍ يػَّتىطىهَّريكٍاۗ   فًيًٍ  رجًىاؿه يًُّ 

سى عىلىى التػَّقٍوٰل مًنٍ اىكَّؿً يػىوٍوـ اىحىق  اىفٍ تػىقيوٍىـ فًيٍ ًۗ ريًٍنى ايًٌَ ب  الٍميطَّهًٌ ي يُّيً  كىاللٌّٰ
(َُ١) 

Terjemahnya: 

 “Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada yang mendirikan masjid 
untuk menimbulkan bencana (pada orang-orang yang beriman), untuk 
kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, 
serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi 
Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu, (107). Janganlah engkau melaksanakan 
shalat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yng didirikan 
atas dasar takwa, sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau 
melaksanakan shalat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang 
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ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih, 
(108).“

54
 

 Penafsiran dari ayat tersebut di atas menurut M. Quraish Shihab  dalam 

Tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa di samping kelompok-kelompok kaum 

munafikin yang telah disebut, ada juga di antara mereka orang-orang yang 

mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan pada orang-orang mukmin 

secara khusus, dan masyarakat secara umum dan, unuk kekafiran dan 

pengingkaran kepada Allah swt. serta untuk memecah belah antara orang-orang 

mukmin yang telah mantap imannya lagi untuk menunggu kedatangan orang-

orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu sebelum mereka 

membangun masjid itu. Mereka pasti bersumpah: “Kami tidak menghendaki 

dalam membangun masjid ini serta semua kegiatan kami selain kebaikan”. Dan 

Allah yang Maha mengetahui  menyampaikan penyampaian layaknya satu saksi, 

karena itu Dia menyaksikan bahwa sesungguh-nya mereka, para pembangun 

bangunan yang mereka namai masjid itu adalah pendusta-pendusta, baik dalam 

sumpahnya maupun dalam sekian banyak hal.
55

 

 Ayat tersebut di atas memiliki relevansi dalam penelitian ini yaitu 

pembangunan sebuah masjid harus berlandaskan dengan ketakwaan kepada Allah 

swt. karena di dalam bangunan masjid berbagai aktivitas ibadah kepada Allah swt. 

dan di dalam masjid terdapat orang-orang yang ingin membersihkan diri. 

 Kemudian Sidi Gazalba berpendapat bahwa, kata sujud berarti pengakuan 

ibadah, yaitu pernyataan pengabdian lahir yang dalam. Setelah iman dimiliki jiwa, 

maka lidah mengucapkan ikrar keyakinan sebagai pernyataan dari milik ruhaniah 

itu. Setelah lidah menyatakan kata keyakinan, jasmani menyatakan gerak 
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keyakinan dengan sujud (dalam shalat). Sujud memberikan makna bahwa apa 

yang diucapkan oleh lidah bukanlah kata-kata kosong belaka melainkan kesaksian 

atau pengakuan lidah yang diakui oleh seluruh jasmani manusia dalam bentuk 

gerak lahir, menyambung gerak batin yang mengakui dan meyakini iman. Hanya 

kepada Allah satu-satunya umat muslim bersujud, dan tidak kepada yang lain, 

tidak kepada satupun dalam alam ini.
56

 

 Konsep Islam pada bangunan masjid yaitu, Pertama ijtihad yang berarti 

usaha sungguh-sungguh yang dilakukan seorang mujtahid (orang yang melakukan 

ijtihad) untuk mencapai suatu keputusan tentang kasus yang penyelesaiannya 

belum tertera dalam al-Qur‟an dan sunnah Rasulullah saw. sepanjang tidak 

bertentangan dengan al-Qur‟an dan hadits. Kedua taqlid yang berarti menerima 

sesuatu secara dogmatis, apa adanya, tanpa dimengerti terlebih dahulu, misalnya 

karena sudah menjadi kebiasaan atau memang sudah menjadi tradisi secara turun 

temurun.  

 Ketiga anti mubazir yang berarti tidak berlebih-lebihan. Dengan demikian, 

bermakna keindahan tidak perlu harus mahal atau memakai ornamen yang 

berlebihan yang hanya bersifat tempelan saja, dan tidak fungsional. Pandangan 

anti kemubaziran, pada intinya adalah efisiensi untuk mendapatkan hasil yang 

lebih optimal. Keempat rasional yang berarti tidak mengada-ngada. Pandangan 

Islam tentang sesuatu penggunaan suatu hal tidak mengada-ngada misalnya 

melalui penggunaan simbolisasi yang menjurus kepada sesuatu yang tidak 

rasional dan kepada pembodohan berpikir, terlebih lagi pertanggungjawaban 

kepada masyarakat dan tidak boleh mubazir.
57
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 Masjid merupakan bangunan yang suci dan penting dalam ajaran dan 

sejarah Islam. Hal ini bisa dilihat dari peristiwa Isra‟ Mi‟raj Nabi Muhammad 

saw. yang mencatat bagaimana perjalanan suci dan tinggi itu bermula dari 

Masjidil Haram di Makkah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian dari 

sana menuju ke Masjid di atas langit, yaitu al-Baitul Ma‟mur, kemudian dari sana 

Nabi Muhammad saw. dalam perjalanan ke alam abadi itu sehingga ia kembali ke 

Masjidil Haram pada akhirnya. Peristiwa lainnya yang bisa dilihat bagaimana 

Nabi Muhammad saw. melakukan hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah 

kemudian baginda Nabi setelah sampai di kota Madinah melakukan pembinaan 

masjid, dan Masjid Nabawi di Madinah menjadi contoh teladan bagi fungsi dan 

kedudukan masjid dalam sejarah Islam, selain dari Masjidil Haram di Makkah 

dengan kedudukannya dalam sejarah Islam dan masyarakatnya secara ringkas.
58

 

 Pada masa Rasulullah saw. masjid berfungsi sebagai tempat ibadah umat 

Islam, tempat menuntut ilmu bagi umat Islam, tempat memberi fatwa, tempat 

mengadili perkara, tempat menyambut tamu, tempat untuk melangsungkan 

pernikahan, tempat pelayanan sosial, tempat latihan perang dan sebagai tempat 

pelayanan medis atau kesehatan. Demikianlah fungsi masjid pada masa 

Rasulullah saw. nampaklah pada masa itu masjid difungsikan sebagai tempat 

untuk urusan keagamaan dan keduniawian secara berimbang.
59

 Kemudian 

meninjau dari segi fungsi masjid secara umum yaitu sebagai berikut: 

1. Ibadah 

 Ibadah secara bahasa berarti merendahkan hati dan tunduk, artinya 

sebuah proses aktualisasi ketertundukan, keterikatan batin manusia dan 
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potensi spiritual manusia terhadap Allah swt. sebagai Dzat yang 

menciptakan dan memberi kehidupan. Sedangkan secara istilah ibadah 

berarti segala sesuatu yang diridhai Allah swt. dan dicintai-Nya dari yang 

diucapkan maupun yang disembunyikan.
60

 

 Fungsi masjid sebagai tempat ibadah menurut Sarwat terbagi ke 

dalam dua jenis yaitu sebagai temapt ibadah wajib dan ibadah sunnah. 

Ibadah wajib berupa shalat fardhu lima waktu. Sedangkan dalam ibadah 

sunnah memuat shalat sunnah tarawih, shalat tahiyatul masjid, i‟tiikaf, 

bertasbih dan dzikir kepada Allah swt. dan beberapa bentuk ibadah kepada 

Allah swt yang lainnya.
61

 

2. Sosial Kemasyarakatan 

 Sosial menurut Daryanto merupakan sesuatu yang menyangkut 

aspek hidup masyarakat, namun jika dilihat dari asal katanya, sosial 

berasal dari kata socius yang berarti segala sesuatu yang lahir, tumbuh dan 

berkembang dalam kehidupan secara bersama-sama. Seiring dengan 

kemajuan zaman dan perubahan-perubahan yang sangat  cepat, maka hal 

ini mempengaruhi suasana dan kondisi masyarakat muslim. Termasuk 

perubahan dalam mengembangkan fungsi dan peran masjid yang ada di 

lingkungan kita. Selain itu masjid juga difungsikan sebagai tempat 

mengumumkan hal-hal yang penting berkaitan dengan peristiwa-peristiwa 

sosial kemasyarakatan sekitar. Karena pada dasarnya masjid yang 

didirikan secara bersama dan untuk kepunyaan dan kepentingan bersama. 
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Sekalipun masjid tersebut didirikan secara individu, tetapi tetap masjid 

difungsikan untuk tujuan bersama.
62

 

3. Ekonomi 

 Berawal dari keyakinan bahwa masjid merupakan pembentuk 

peradaban masyarakat Islam yang didasarkan atas prinsip keutamaan dan 

tauhid, maka masjid menjadi sarana yang dapat melaksanakan kebutuhan 

masyarakat sekitar, minimal untuk masjid itu sendiri agar menjadi otonom 

dan tidak selalu mengharapkan sumbangan dari para jama‟ahnya. 

 Hubungan masjid dengan kegiatan ekonomi tidak hanya menjadi 

hubungan tempat mengkaji gagasan tentang ekonomi saja, tetapi sebagai 

lingkungan tempat transaksi tindakan ekonomi pada khususnya disekitar 

masjid, seperti dihalaman dan pinggiran masjid. Ide-ide dasar prinsip 

Islam tentang ekonomi berlaku dan dipraktikkan oleh umat Islam dari dulu 

sampai sekarang ini. Dahulu masjid bisa melahirkan kompleks pertokoan, 

karena toko-toko tersebut dapat membantu melengkapi segala kebutuhan 

masjid dan sarananya. Aktivitas ekonomi tersebut merupakan kehendak 

sadar dari masyarakat atau sekelompok masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin diperoleh secara mandiri.
63

 

4. Pendidikan 

 Pendidikan diartikan sebagai upaya untuk memanusiakan manusia, 

melalui pendidikan ini dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan 

sempurna sehingga dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebagai khalifah 
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Allah swt., pendidikan dapat mengubah manusia dari tidak baik menjadi 

manusia yang baik. Masjid menjadi salah satu tempat yang berkontribusi 

untuk kemajuan pendidikan Islam. Masjid sebagai tempat pendidikan non 

formal dan juga berfungsi untuk membina manusia menjadi insan beriman, 

bertakwa, berilmu, dan beramal shaleh, serta berakhlak sehingga menjadi 

warga yang baik serta bertanggung jawab. Untuk meningkatkan fungsi 

masjid dalam bidang pendidikan memerlukan waktu yang lama karena 

pendidikan adalah proses yang terus berlanjut dan berulang.
64

 

5. Dakwah 

 Dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada 

jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah swt. untuk kemaslahatan 

dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Masjid merupakan pusat 

dakwah yang selalu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan rutin seperti 

pengajian, ceramah-ceramah agama, dan kuliah shubuh. Kegiatan 

semacam ini bagi para jama‟ah dianggap sangat penting karena dalam 

forum inilah mereka mengadakan internalisasi tentang nilai-nilai dan 

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

tengah masyarakat secara luas.
65

 

6. Kesehatan 

 Pada masa Rasulullah, fungsi masjid sebagai balai pengobatan bagi 

seluruh pejuang-pejuang yang mengalami luka setelah melakukan perang. 

Setiap sisi ruangan masjid selalu dimanfaatkan oleh Rasulullah saw. untuk 
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segala aktivitas keduniawian. Jika masjid memiliki balai pengobatan 

seperti klinik atau rumah sakit, maka masyarakat yang membutuhkan akan 

sangat terbantu dalam pengobatannya sehingga masjid akan sering 

dikunjungi jama‟ah.
66

 

7. Politik 

 Masjid juga memiliki fungsi sebagai tempat pemerintahan, di 

dalam masjid Nabi Muhammad saw. melakukan diskusi pemerintahan 

dengan para sahabatnya, terkait diskusi tentang perang, perdamaian, dan 

lain sebagainya. Segala hal duniawi yang didiskusikan di dalam masjid 

akan tunduk dan taat akan aturan-aturan Allah swt. yang artinya tidak akan 

terjadi penyelewengan dari syariat Allah dalam mengambil 

keputusannya.
67

 

 Menurut kementerian agama bahwa masjid memiliki peran strategis 

sebagai pusat pembinaan umat dalam upaya melindungi, memberdayakan, dan 

mempersatukan umat untuk mewujudkan umat yang berkualitas, moderat, dan 

toleran. Dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan peran dan fungsi masjid 

tidak hanya sebagai tempat ibadah ritual tapi juga ibadah sosial yang luas.
68

 

 Adapun menurut Quraish Shihab fungsi masjid yaitu pada intinya untuk 

bertasbih, namun tasbih di sini bukan hanya dalam arti mengucapkan kata 

“Subhanallah”, melainkan lebih luas lagi, yaitu taqwa. Sebagaimana Quraish 

Shihab merujuk pada firman Allah swt. QS an-Nur/24: 36-37. 

                                                           
 

66
Ahmad Yani, “Optimalisasi Fungsi Masjid Untuk Keaktifan Mahasiswa”, Tesis 

(Jakarta: PPs Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-

Qur‟an Jakarta, 2019), h. 28.  

 
67

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

Medan)”, Tesis (Medan: PPs Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 

2016), h. 22-23.  

 
68

Lilam Kadarin Nuriyanto, “Pengaruh Pengelolaan Masjid terhadap Pemberdayaan Umat 

di Kota Surabaya”, Jurnal Bimas Islam 11, no. 4 (2018): h. 750-751.   



48 

 

 
 

ا اسٍْي  ي اىفٍ تػيرٍفىعى كىييذٍكىرى فًيػٍهى َفٍِ بػييػيوٍتو اىذًفى اللٌّٰ َلى  ييسىبًٌحي  َ  ّ  رجًىاؿه ) ٧١(  َ   كىالٍْٰصىاؿً  بًِلٍغيديكًٌ  فًيػٍهىا ّ 
ءً الزَّكٰوةً  يَىىافػيوٍفى 

يػىوٍمنا تػىتػىقىلَّبي فًيًٍ  الٍقيليوٍبي لَّْ تػيلٍهًيٍهًمٍ تًِىارىةه كَّلْى بػىيٍعه عىنٍ ذكًٍرً اللًٌّٰ كىاقًىاًـ الصَّلٰوةً كىايًػٍتىاٰۤ
 )٧٣( كىالٍْىبٍصىاري   

Terjemahnya: 

 “(Cahaya itu) di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah 
untuk memuliakan dan menyebut nama-Nya, di sana bertasbih 
(menyucikan) nama-Nya pada waktu pagi dan petang, (36). Orang yang 
tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, 
melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari 
ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat), (37).”

69
 

  Penafsiran dari ayat tersebut di atas menurut M. Quraish Shihab  dalam 

Tafsir al-Misbah menyatakan: di rumah-rumah ibadah seperti masjid-masjid dan 

gereja-geraja yang telah diizinkan yakni diperbolehkan dan diperintahkan oleh 

Allah untuk ditinggikan yakni dimuliakan dan disebut di dalamnya nama-Nya di 

waktu pagi dan petang yakni sepanjang hari. Mereka yang memuliakan dan 

menyebut nama-Nya itu adalah laki-laki yakni manusia-manusia terhormat yang 

tidak dilalaikan oleh perniagaan betapapun besarnya perdagangan dan usaha 

mereka dan tidak pula oleh jual beli betapapun mendesaknya kebutuhan mereka 

dari dzikrullah mengingat Allah, dan dari melaksanakan shalat dengan baik dan 

benar serta menunaikan zakat secara sempurna. Mereka takut kepada suatu hari 

yang ketika itu terus menerus goncang semua hati dan penglihatan makhluk, yakni 

hari kiamat nanti.
70

 

 Ayat tersebut di atas sesuai dengan penelitian ini terkait fungsi sebuah 

bangunan masjid yaitu menjelaskan tentang di antara orang-orang yang akan 

diberikan pancaran cahaya yaitu orang-orang yang selalu menyebut nama Allah di 

masjid pada pagi dan petang hari serta bertasbih kepada Allah swt. dan mereka 
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dalam melakukan perniagaan tidak lupa untuk menunaikan shalat, tidak lupa 

untuk mengeluarkan zakat, dan selalu ingat kepada hari akhirat yang 

menyebabkan hati mereka menjadi terguncang. 

 Ahmad Umar Hasyim manuturkan bahwa fungsi masjid yaitu untuk 

melaksanakan taqwa, di mana taqwa adalah memelihara diri dari siksaan Allah 

swt. dengan menjalankan segala perintah-Nya dengan penuh ketaatan dan 

menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah swt. berupa maksiat dan kejahatan. 

Dalam konsep Islam, taqwa sendiri merupakan predikat tertinggi, karena dia 

merupakan akumulasi dari iman, Islam, dan ihsan menurut Yunahar Ilyas.
71

 

 Selain itu, ada juga yang membedakan antara masjid dan mushola, 

misalnya dinamakan masjid karena dipergunakan untuk shalat Jum‟at, sementara 

mushola tidak dipergunakan untuk shalat Jum‟at. Jadi letak perbedaannya itu 

bukan hanya dari segi ukurannya, dinamakan masjid jika ukurannya lebih besar 

dan dinamakan mushola jika ukurannya lebih kecil. Bukan demikian, jadi bisa 

saja disebut masjid, walaupun ukurannya kecil, namun digunakan untuk shalat 

Jum‟at, begitupun sebaliknya.
72

 

 Adapun jenis masjid berdasarkan tipologi dapat dibedakan ke dalam 

beberapa kategori, yaitu: 

1. Masjid negara yaitu masjid yang berada di ibu kota negara Indonesia 

menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat negara. 

2. Masjid nasional yaitu masjid di ibu kota provinsi yang ditetapkan oleh 

menteri agama sebagai masjid nasional dan menjadi pusat kegiatan 

keagamaan tingkat pemerintahan provinsi. 
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3. Masjid raya yaitu masjid yang berada di ibu kota provinsi, ditetapkan oleh 

gubernur atas rekomendasi kepala kantor wilayah kementerian agama 

provinsi sebagai masjid raya, dan menjadi pusat kegiatan keagamaan 

tingkat pemerintahan provinsi. 

4. Masjid agung yaitu masjid yang terletak di ibu kota pemerintahan 

kabupaten/kota yang ditetapkan oleh bupati/walikota atas rekomendasi 

kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota, menjadi pusat kegiatan 

sosial keagamaan yang dihadiri oleh pejabat kabupaten/kota.
73

 

5. Masjid besar yaitu masjid yang berada di kecamatan dan ditetapkan oleh 

pemerintah daerah setingkat camat atas rekomendasi kepala Kantor 

Urusan Agama (KUA) kecamatan sebagai masjid besar, menjadi pusat 

kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri oleh camat, pejabat dan tokoh 

masyarakat tingkat kecamatan. 

6. Masjid jami‟ yaitu masjid yang terletak di pusat pemukiman di wilayah 

pedesaan/kelurahan. 

7. Masjid bersejarah yaitu masjid yang berada di kawasan peninggalan 

kerajaan/wali/penyebar agama Islam/memiliki nilai besar dalam sejarah 

perjuangan bangsa. Dibangun oleh para raja/kesultanan/para wali penyebar 

agama Islam serta para pejuang kemerdekaan. 

8. Masjid di tempat publik yaitu masjid yang terletak di kawasan publik 

untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan ibadah.
74

 

 Jika ditinjau dari segi perkembangan peradaban yang semakin kompleks di 

era modern sekarang ini, pembangunan masjid sebagai tempat ibadah semakin 
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berkembang pesat, manusia dalam hidup bermasyarakat banyak mendapatkan 

tantangan dalam hal tersebut. Dari setiap tantangan tersebut pasti akan 

menimbulkan tanggapan, baik berupa tanggapan positif maupun negatif seperti 

yang dikatakan oleh Arnold Toynbee seorang sejarawan Inggris yang lahir pada 

tahun 1889. Teori Arnold Toynbee didasarkan atas penyelidikan atas berbagai 

kebudayaan di dunia, yang berpandangan bahwa kebudayaan akan berkembang 

dan mencapai puncaknya kemudian akhirnya menghasilkan sesuatu yang 

gemilang. 

 Arnold Toynbee telah memperkenalkan sejarah dalam kaitan dengan teori 

tantangan dan tanggapan. Berdasarkan teori tersebut, budaya bisa muncul karena 

tantangan dan tanggapan antara manusia dan alam sekitarnya, serta pertumbuhan 

dan perkembangan kebudayaan oleh sebagian kecil pemilik kebudayaan. “Teori 

tantangan dan tanggapan dari sejarawan Arnold Toynbee adalah teori mengenai 

dialetika sejarah dan budaya akibat kausalitas dari adanya tantangan dan 

tanggapan, baik dalam ide, wacana, maupun gerakan”.
75

 

 Teori tantangan dan tanggapan dari Arnold Toynbee yang menyatakan 

bahwa peradaban muncul sebagai tanggapan atas tantangan, berdasarkan 

perjuangan mati-matian. Peradaban hanya tercipta karena mengatasi tantangan 

dan rintangan, bukan karena menempuh jalan yang terbuka lebar dan mulus.
76

 

Teori tantangan dan tanggapan menurut Arnold Toynbee apabila dihubungkan 

dengan penelitian ini dengan melihat tantangan zaman yang dihadapi saat ini serta 

tanggapan masyarakat dalam pembangunan masjid tersebut. 
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 Beberapa uraian konsep dan teori tersebut di atas, yang dimulai dari 

identitas lokal yang menjadi ciri khas dalam suatu tempat, dan selayang pandang 

dari tokoh Syekh Yusuf dan falsafah hidup sulapa’ eppa’ yang dijadikan sebagai 

identitas lokal, serta konsep budaya yang melahirkan suatu peradaban yang 

semakin kompleks dalam hal ini bangunan masjid, merupakan beberapa konsep 

yang akan dijadikan sebagai pisau analisis untuk menjalankan penelitian ini agar 

lebih terarah. 

B. Konsep Tanggung Jawab Spiritual Masyarakat Muslim 

 Istilah tanggung jawab menurut Kemendiknas mendeskripsikan yaitu 

suatu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya 

yang seharusnya ia lakukan, baik terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan 

(alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.
77

 Adapun 

pengertian tanggung jawab menurut beberapa ahli yaitu: 

1. Schiller dan Bryan menuturkan tanggung jawab adalah perilaku yang 

menentukan bagaimana bereaksi terhadap situasi setiap hari, yang 

memerlukan beberapa jenis keputusan yang bersifat moral. 

2. Mudjiono menyatakan bahwa tanggung jawab adalah sikap yang berkaitan 

dengan janji atau tuntutan terhadap hak, tugas, kewajiban sesuai dengan 

aturan, nilai, norma dan adat-istiadat yang dianut warga masyarakat. 

3. Burhanudin menjelaskan bahwa tanggung jawab adalah kesanggupan 

untuk menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan yang diemban dan 

kesanggupan untuk memikul resiko dari sesuatu perbuatan yang 

dilakukan.
78
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 Adapun aspek-aspek tanggung jawab menurut Burhanudin sebagai berikut, 

Pertama yaitu kesadaran yang bermakna memiliki kesadaran akan etika dan hidup 

jujur, melakukan perencanaan dan melaksanakannya secara fleksibel, sikap 

produktif dalam mengembangkan diri, agar bisa memahami sikap dalam belajar 

sendiri. Kedua yaitu kecintaan atau kesukaan maksudnya yaitu memiliki sikap 

empati, bersahabat dalam hubungan yang lain dan memberikan potensi bagi 

dirinya dan untuk menunjukkan ekspresi cintanya kepada individu lain. Ketiga, 

Keberanian yaitu bermakna memiliki kemampuan bertindak independen, maupun 

melihat perilaku dari segi konsekuensi atas dasar sistem nilai.
79

 

 Jenis tanggung jawab berdasarkan wujudnya terdiri dari 3 bentuk menurut 

Tirtorahardjo yaitu: 

1. Tanggung jawab kepada diri sendiri, maksudnya yaitu pada hakikatnya 

manusia sebagai makhluk individu yang memiliki kepribadian yang 

sempurna, dalam bertingkah laku, menentukan perasaan, menentukan 

keinginan dan hak-haknya. Namun, sebagai individu yang baik maka harus 

berani menanggung tuntutan kata hati. 

2. Tanggung jawab kepada masyarakat, maksudnya yaitu manusia sebagai 

makhluk sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat dan tidak 

mungkin untuk hidup sendiri. Manusia dalam berpikir, bertindak, 

berbicara dan segala bentuk aktivitas lainnya, manusia terikat oleh 

masyarakat, lingkungan dan negara. Maka dari itu segala tingkah laku atau 

perbuatannya harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. 
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Tanggung jawab kepada masyarakat juga menanggung tuntutan-tuntutan 

berupa sanksi-sanksi dan norma-norma sosial yang berlaku. 

3. Tanggung jawab kepada Tuhan, maksudnya yaitu manusia di alam 

semesta ini tidaklah muncul dengan begitu sendirinya, namun ada yang 

menciptakannya yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk ciptaan 

Tuhan manusia wajib mengabdi kepada Tuhan dan juga menanggung 

tuntutan norma-norma agama serta melakukan kewajiban terhadap Tuhan, 

sebagai bentuk perilaku bertanggung jawab kepada Tuhan misalnya 

mempunyai perasaan berdosa dalam melakukan hal yang salah.
80

 

 Menurut Sudani ada beberapa faktor yang mempengaruhi tanggung jawab 

yaitu, kurangnya kesadaran akan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban 

yang menjadi tanggung jawabnya dan kurang memiliki rasa percaya diri terhadap 

kemampuan yang dimiliki.
81

 Maksudnya yaitu dalam melaksanakan sebuah 

tanggung jawab sikap atau perilaku mengenai kesadaran diri sendiri menjadi hal 

yang sangat penting untuk diperhatikan, karena dengan adanya sikap sadar dari 

dalam diri akan melahirkan tanggung jawab untuk melaksanakan hak dan 

kewajiban kita masing-masing, selain itu sikap percaya diri terhadap potensi diri 

juga akan menjadi faktor penting untuk menyelesaikan sebuah tanggung jawab. 

 Bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, sikap atau perilaku sangatlah 

penting peranannya dengan adanya sikap, maka manusia dapat mengatur dirinya 

sendiri dan bersosialisasi dengan sesamanya. Muhbin menuturkan bahwa, sikap 

adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam 
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menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Jika mengacu kepada penuturan 

Muhbin, maka tergambar bahwa sikap adalah sebuah gerakan atau tindakan yang 

nyata maupun tindakan abstrak mampu mendorong manusia untuk berorientasi 

dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
82

  

 Seperti halnya sikap spiritual adalah sikap yang menunjukkan akan adanya 

kesadaran rohani untuk berhubungan dengan kekuatan besar, merasakan 

nikmatnya ibadah, menemukan nilai-nilai keabadian, menemukan makna hidup 

dan keindahan, membangun keharmonisan dan keselarasan dengan semesta alam, 

menangkap sinyal dan pesan yang ada di balik fakta, menemukan pemahaman 

yang menyeluruh dan berhubungan dengan hal-hal ghaib.
83

 

 John M. Echols dan Hassan Shadily berpendapat bahwa kata spiritual 

berasal dari bahasa Inggris yaitu spirituality. Kata dasarnya spirit, yang berarti 

roh, jiwa, atau semangat. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kata 

spiritual berasal dari kata latin, spiritus, yang berarti luas atau dalam, keteguhan 

hati atau keyakinan, energi atau semangat, dan kehidupan. Kata sifat spiritual 

berasal dari kata latin spiritualis, yang berarti of the spirit (kerohanian).
84

 

 Istilah spiritual atau biasa disebut dengan spiritualitas dalam Islam adalah 

al-ruhaniyyah atau al-ma’nawiyyah. Istilah pertama (al-ruhaniyyah) diambil dari 

kata al-ruh, yang tentangnya al-Qur‟an memerintahkan kepada Nabi Muhammad 

untuk mengatakan, ketika ditanya tentang al-ruh: “Sesungguhnya ruh adalah 

urusan Tuhanku” (Q.S. al-Isra‟ 17: 85). Sedangkan istilah yang kedua (al-

ma’nawiyyah) berasal dari kata al-ma’na yang dalam bahasa Indonesia diartikan 
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yang mengandung konotasi kebatinan, “yang hakiki”, sebagai lawan dari “yang 

kasat mata”, dan juga “ruh” sebagaimana istilah ini dipahami secara tradisional, 

atau sesuatu yang berkaitan dengan tataran realitas yang lebih tinggi dari pada 

yang bersifat material dan kejiwaan dan berkaitan pula secara langsung dengan 

realitas ilahi itu sendiri.
85

 

 Teori tentang spiritual menurut Webster yaitu berasal dari kata spirit yang 

merupakan kata benda, bahasa latinnya adalah spritus yang berarti napas dan kata 

kerja spirare yang berarti bernapas, melihat asal katanya, dari kata benda yaitu 

bermakna untuk hidup atau untuk bernafas dimana napas artinya spirit.
86

 

 Adapun aspek spiritual menurut Burkhardt, spiritual atau spiritualitas 

adalah suatu keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Pencipta yang 

meliputi berbagai aspek diantaranya, Pertama berhubungan dengan sesuatu yang 

tidak diketahui atau ketidakpastian dalam kehidupan, yang dimaksud disini adalah 

unsur-unsur yang ghaib atau tidak kasat mata atau yang hanya bisa dirasakan 

dengan mata hati. Kedua menentukan arti dan tujuan hidup, maksudnya adalah 

menentukan hidup sesuai  takdir. Ketiga menyadari kemampuan untuk 

menggunakan sumber dan kekuatan dalam diri sendiri, artinya bisa 

mengoptimalkan kekuatan yang ada di dalam diri. Keempat mempunyai perasaan 

keterikatan dengan diri sendiri dan dengan Tuhan Yang Maha Tinggi, yang 

dimaksudkan disini adalah mengakui adanya hubungan vertikal antara sang 

pencipta dan yang dicipta.
87
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 Perkembangan spiritual manusia pada prinsipnya mencakup 

perkembangan jiwa seseorang, yang memiliki semangat dan memiliki 

kepercayaan yang dalam terhadap diri sendiri, hubungannya dengan orang lain 

serta dengan Sang Pencipta.
88

 Adapun jalan spiritualitas dalam menuju Tuhan 

dapat menggunakan kareta dakwah yang melibatkan berbagai elemen termasuk 

iman, ilmu, dan bekal-bekal lainnya yang diperlukan.  

 Tahapan pertama yang harus dilakukan untuk maju dijalan spiritual adalah 

iman, pikiran, dan hati manusia pada Tuhan. Manusia harus selalu menyadari 

bahwa Allah adalah Tuhan dan Penguasanya. Oleh karena itu, ia harus mencari 

keridaan Allah untuk menjadi tujuan dan semua upayanya dan hanya 

perintahNyalah yang wajib dipatuhi. Hal ini harus menjadi pendirian yang teguh 

karena semakin pendirian seperti ini, semkain kuatlah iman seseorang. 

 Tahap kedua adalah kepatuhan yang berarti manusia melepaskan 

individualitasnya dan bersedia tunduk kepada Allah. Ketundukan ini disebut 

dengan Islam dalam bahasa al-Qur‟an. Jadi manusia tidak hanya harus mengenal 

Allah sebagai Tuhan dan pengusaNya dan membentuk seluruh kehidupannya 

dalam kepatuhan kepadanya. 

 Tahap ketiga adalah taqwa atau kesadaran tentang Allah. Tahap ini 

merupakan perwujudan yang bersifat praktis dari keimanan seseorang terhadap 

Allah dalam kehidupan sehari-harinya. Taqwa juga berarti menghidari semua 

yang dilarang Allah atau tidak diizinkanNya. Manusa harus selalu dalam keadaan 

siap untuk melaksanakan semua yang diperintahkan Allah dan mengamalkan apa 

yang diperbolehkan dan menjauhi apa yang dilarang. Dalam hal ini mengamati 

dan memperhatikan benar dan salah serta baik dan buruknya kehidupan. 
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 Tahap yang terakhir atau tahap keempat dan tahap yang tertinggi adalah 

Ihsan atau kebaikan. Tahap ini menunjukkan bahwa manusia telah mencapai 

kemuliaan tertinggi dalam kata-kata, tingkah laku dari pikiran (zikir, amal, dan 

fikir) serta menyelaraskan kemauannya dengan kehendak Allah sehingga batas 

pengetahuan dan kemampuan terbaiknya selaras dengan kehendak Tuhan. 

 Jadi jalan pengembangan spiritual ini bukan hanya bagi individu, tetapi 

juga untuk sebuah masyarakat dan bangsa. Sebagaimana seorang individu, sebuah 

masyarakat, setelah melewati bermacam-macam tahapan kenaikan spiritual, bisa 

sampai tahap tertinggi (Ihsan).
89

 

 Ketika berbicara mengenai tanggung jawab spiritual masyarakat muslim, 

dalam penelitian ini akan difokuskan pada implementasi keberadaan Masjid 

Agung Syekh Yusuf dalam mewujudkan konsep tanggung jawab spiritual 

masyarakat muslim dalam lingkup lokasi Masjid Agung Syekh Yusuf di 

Kabupaten Gowa, dengan menguraikan tanggung jawab spiritual masyarakat 

muslim terkait kegiatan ibadah yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam kepada 

Allah swt. dan jika dikaitkan dengan implementasi keberadaan identitas lokal 

dalam bangunan masjid dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupan 

masyarakat muslim. 

C. Kerangka Konseptual 

 Menjawab permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka 

diperlukan sebuah kerangka konseptual yang berguna untuk memecahkan 

permasalahan yang telah dirumuskan di atas. Kerangka konseptual dalam 

penelitian ini tidak terlepas dari hubungan atau keterkaitan antar konsep dari 

tinjauan teoritis yang sebagaimana telah diuraikan, dan tidak kalah penting dalam 
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penelitian ini secara umum tidak terlepas dari landasan al-Qur‟an dan hadits 

sebagai landasan utama.  

 Penelitian ini terkait dengan tokoh yang berketurunan asli Sulawesi 

Selatan yang memiliki kontribusi yang besar dan berjasa dalam agama Islam, erat 

kaitannya dengan nilai-nilai spiritualitas dalam beribadah kepada Allah swt. 

sebagaimana prinsip utama dalam ajaran Islam, di sisi lain tokoh ini juga sebagai 

seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu, diabadikanlah tokoh 

ulama Syekh Yusuf sebagai identitas lokal dalam sebuah bangunan masjid agung 

yang ada di Kabupaten Gowa. Selain itu, berkaitan dengan makna dari desain 

arsitektur bangunan masjid yang diangkat dari salah satu falsafah hidup Suku 

Bugis-Makassar yaitu bentuk sulapa’ eppa’ yang sarat akan makna dalam 

kehidupan.  

 Sebagaimana narasi pada paragraf-paragraf sebelumnya, tinjauan teoritis 

dalam penelitian ini digunakan sebagai pisau analisis untuk lebih mempermudah 

penulis dalam mengolah data penelitian. Terlebih dahulu peneliti memaparkan 

konsep identitas lokal dalam bangunan masjid, dimana identitas secara umum 

adalah suatu jati diri yang melekat pada sesuatu hal yang menjadi ciri khas suatu 

daerah adapun teori identitas yang relevan dalam hal ini yaitu teori dari seorang 

tokoh sosiolog Spanyol Manuel Castells, pemikiran Castells yang beracuan pada 

karyanya yang berjudul “The Power of Identity” volume kedua. Pokok-pokok 

yang membahas terkait identitas berdasarkan karya Castells “The Power of 

Identity” yaitu mengemukakan bahwa identitas merupakan sumber makna 

(pemaknaan) dan pengalaman seseorang. Karena identitas sebagai sumber 

pemaknaan dan pengalaman, serta atribut kultural diperuntukkan bagi seorang 

individu, atau sebuah kumpulan aktor (collective actor).   
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 Identitas lokal pada penelitian ini yaitu merujuk kepada dua hal pertama, 

tokoh Syekh Yusuf yang namanya diabadikan dalam bangunan masjid agung, 

Syekh Yusuf merupakan sosok ulama sekaligus pahlawan yang berketurunan asli 

dari Kabupaten Gowa dan kedua desain arsitektur masjid yang diangkat dari 

bentuk sulapa’ eppa’ sebagai falsafah hidup Suku Bugis-Makassar. Dalam hal ini 

relevan dengan teori Manuel Castells, yang dimana didasarkan atas sebuah atribut 

kultural sebagai pemaknaan dan pengalaman, oleh karenanya tokoh Syekh Yusuf 

dan bentuk sulapa’ eppa’ dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai atribut 

kultural dalam pemaknaan identitas. 

 Teori lain yang relevan dengan penelitian ini yaitu pemikiran dari seorang 

tokoh pemikir postmodernis yaitu Madan Sarup yang melihat identitas dari aspek 

kesejarahan yang membentuk identitas. Identitas merupakan sesuatu yang bisa 

diwarisi. Sehingga dalam hal ini jika ditinjau dari teori tersebut maka identitas 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tetap mengacu pada tokoh Syekh 

Yusuf yang memiliki narasi kesejarahan yang panjang dan terus diabadikan 

sampai saat ini. Sosok tokoh inilah yang dijadikan sebagai identitas lokal dalam 

sebuah bangunan masjid agung.  

 Selain itu, jika ditinjau dari segi bentuk fisik dari bangunan Masjid Agung 

Syekh Yusuf memiliki filosofi yang mendalam terkait identitas lokal, hal tersebut 

terlihat dari bentuk segi empat yang terdapat hampir setiap sisi bangunan masjid, 

bentuk segi empat yang dimaksud dalam hal ini yaitu dalam peristilahan Suku 

Bugis-Makassar biasa dikenal dengan sebutan sulapa’ eppa’ yang bermakna 

bentuk huruf atau aksara Lontara’ dari Suku Bugis-Makassar. Selain itu sulapa’ 

eppa’ melukiskan karakter dan sifat manusia yaitu, angin, api, air, dan tanah. 

Manusia yang dapat menyeimbangkan keempat sifat ini dinamakan manusia yang 
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memiliki siri’ dan pesse’ yang sangat dipegang teguh oleh masyarakat Suku 

Bugis-Makassar.  

 Keberadaan masjid ini merupakan sebuah wujud dari budaya, yang 

menghasilkan sebuah peradaban, sesuai dengan pandangan teori evolusi 

kebudayaan dari E.B. Taylor suatu kebudayaan yang mengalami perubahan dari 

hal yang sederhana menjadi sesuatu hal yang lebih kompleks, seperti halnya 

dalam penelitian ini dimana bentuk fisik bangunan dan segala aktivitas yang 

dilakukan di masjid terus mengalami perubahan dan perkembangan menjadi 

sesuatu hal yang semakin kompleks dari waktu ke waktu, dan juga tidak 

mengesampingkan konsep Islam dan lokalitas dari bangunan masjid itu sendiri. 

 Melihat dalam penelitian ini juga relevan dengan sebuah teori yang 

dikemukakan oleh Arnold Toynbee terkait teori tantangan dan tanggapan yang 

dimana, teori tantangan dan tanggapan menurut Arnold Toynbee apabila 

dihubungkan dengan penelitian ini yaitu dengan melihat berbagai macam 

tantangan zaman yang dihadapi generasi pada saat ini khususnya pada saat 

peradaban semakin kompleks dengan gencar-gencarnya masa pembangunan 

dalam hal ini pembangunan sebuah masjid sebagai tempat ibadah umat Islam, dan 

jika ditelaah dalam pembangunan ini tidak dipungkiri akan terdapat banyak 

tantangan di dalamnya, dan dari adanya tantangan secara tidak langsung akan 

melahirkan berbagai tanggapan masyarakat dalam pembangunan masjid tersebut. 

 Kemudian untuk lebih mempermudah dalam penelitian ini, peneliti akan 

menguraikan terkait konsep tanggung jawab spiritual masyarakat muslim di 

Kabupaten Gowa dari sebuah pemberian identitas lokal. Tanggung jawab spiritual 

yang dimaksud disini adalah berkaitan dengan rasa dan sikap tanggung jawab 

masyarakat muslim untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kepada Allah swt. 

dengan penuh keyakinan yang tetap berpedoman kepada al-Qur‟an dan hadits.  
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 Terkait konsep identitas lokal dan tanggung jawab spiritual masyarakat 

muslim terlihat saling berhubungan diantara keduanya, dimana dalam identitas 

lokal yang dimaksud adalah tokoh Syekh Yusuf sebagai tokoh ulama dan 

pahlawan nasional yang sangat berpengaruh terhadap agama Islam di Kabupaten 

Gowa dan bentuk falsafah hidup Suku Bugis-Makassar yaitu sulapa’ eppa’ yang 

secara tidak langsung akan berimplikasi kepada tanggung jawab spiritual 

masyarakat muslim yang ada di Kabupaten Gowa. 

 Berdasarkan dari uraian tersebut di atas maka diperlukan skema kerangka 

konseptual agar lebih mempermudah untuk memahami arah atau jalur penelitian 

ini. Berikut skema kerangka konseptual yang diilustrasikan dalam bagan sebagai 

berikut:  
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Gambar 1. Skema Kerangka Konseptual  
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mencoba memahami makna suatu 

kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang 

dalam situasi/fenomena yang terjadi.
1
 Penelitian kualitatif merupakan riset 

yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan 

pendekatan induktif.
2
  

 Penelitian ini juga termasuk dalam jenis penelitian lapangan (Field 

Research), yakni melakukan penelitian dengan terjun langsung ke 

lapangan untuk melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagaimana 

adanya, dan mengumpulkan data-data dengan menggunakan teknik 

wawancara, dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada 

kaitannya dengan judul penelitian. 

2. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini yaitu berlokasi di Jalan Masjid Raya, 

Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, 

Provinsi Sulawesi Selatan. Suatu daerah yang menyajikan tempat wisata 

religi yaitu sebuah bangunan masjid agung yang menjadi tempat ibadah 

umat muslim yang diberi nama Masjid Agung Syekh Yusuf. Lokasi dari 

bangunan masjid ini sangat strategi karena berada dipusat jantung kota 

                                                           
 

1
A. Muri  Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan 

(Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 328. 

 
2
Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah 

(Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 34.   
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pemerintahan Kabupaten Gowa. Nama dari bangunan masjid ini diambil 

dari nama seorang ulama sekaligus pejuang yang sangat terkenal dengan 

menembus dua benua mengukir sejarah dalam peradaban Islam yaitu 

Syekh Yusuf.   

B. Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan multidisipliner. Pendekatan 

multidisipliner adalah pendekatan yang melihat satu permasalahan dari berbagai 

macam sudut disiplin ilmu, agar mendapatkan hasil yang lebih menyeluruh dari 

objek yang akan diteliti. Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut:  

1. Pendekatan Historis 

  Pendekatan historis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

melakukan pengkajian pada sumber-sumber data informasi mengenai 

peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau dilakukan secara sistematis. 

Peristiwa yang terjadi pada masa kini dapat dipahami jika memperhatikan 

petunjuk dari peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang 

berkesinambungan satu sama lain. Pendekatan historis yang dimaksud 

dalam penelitian ini yaitu melihat suatu peristiwa masa lalu yang 

berkenaan dengan awal mula dari pembangunan masjid meliputi 

pengabadian tokoh Syekh Yusuf sebagai nama masjid dan bentuk desain 

arsitektur masjid yang diangkat dari makna bentuk sulapa’ eppa’ sebagai 

falsafah hidup Suku Bugis-Makassar sebagai identitas lokal dalam 

bangunan masjid. 

2. Pendekatan Agama 

  Pendekatan agama dalam penelitian ini yaitu meninjau dari segi 

cara pandang seseorang dalam memahami ajaran agama Islam secara 
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menyeluruh dan suatu pendekatan yang menekankan pada aspek norma 

dan nilai dalam ajaran Islam yang diterapkan oleh masyarakat dalam 

kehidupan spiritual. Pendekatan agama yang dimaksud dalam penelitian 

ini yaitu melihat sesuatu hal yang berkenaan dengan tanggung jawab 

spiritual masyarakat muslim dalam melaksanakan aktivitas ibadah, dan 

penerapan nilai-nilai Islam dalam pelaksanaan berbagai aktivitas ibadah di 

Masjid Agung Syekh Yusuf. 

3. Pendekatan Sosiologis 

  Pendekatan sosiologis atau biasa disebut dengan ilmu masyarakat  

menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi menyatakan bahwa 

suatu ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, 

termasuk juga perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat.
3
 Ilmu 

sosial ini berkontribusi bagi pemaparan sejarah yang sangat lekat dengan 

nuansa kemanusiaannya.
4
 Pendekatan sosiologis yang dimaksud dalam 

penelitian ini yaitu melakukan pendekatan kepada masyarakat di lokasi 

penelitian atau masyarakat yang melakukan aktivitas ibadah di Masjid 

Agung Syekh Yusuf dengan meninjau secara langsung terkait segi 

aktivitas sosial masyarakat dan beragam proses sosialnya yang saling 

berinteraksi satu sama lain sehingga memberikan gambaran terkait 

pemahaman masyarakat terhadap identitas lokal. 

C. Sumber Data 

 Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Dengan kata lain, 

didefinisikan sebagai benda atau orang tempat peneliti mengamati, membaca atau 

                                                           
 

3
Soerjono Soekanto  dan Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu Pengantar (Cet. XLV; 

Jakarta: Rajawali Pers, 2013). h. 18.  

 
4
M. Dien Madjid dan Johan Wahyudhi, Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar (Cet. I; Jakarta: 

Prenada Media Group, 2014), h. 120.   
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bertanya tentang informasi tertentu yang berkaitan dengan masalah yang akan 

diteliti. Menurut Muhammad Idrus mendefinisikan subjek penelitian yang 

dimaksud di sini yaitu subjek penelitian sebagai individu, benda, ataupun 

organisme yang dijadikan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan dalam 

pengumpulan data penelitian.
5
 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua 

jenis sumber data yaitu sebagai berikut: 

1. Sumber Primer 

 Data primer menurut Umi Narimawati yaitu data yang berasal dari 

sumber asli atau sumber pertama dalam objek penelitian. Data ini harus 

dicari melalui narasumber.
6
 Dalam penelitian ini sumber primer akan 

diperoleh dari hasil wawancara terhadap seseorang atau informan. 

Informan dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang terlibat langsung 

dalam penelitian yang akan dikaji.  

 Penelitian ini yang menjadi sumber primer yaitu orang-orang yang 

terlibat langsung dalam proses pendirian Masjid Agung Syekh Yusuf 

seperti halnya para pengurus masjid, pemerintah setempat, tokoh agama, 

tokoh masyarakat, sejarawan lokal, budayawan lokal dan jama‟ah masjid 

yang bermukim di sekitar lokasi masjid yang akan diteliti, serta beberapa 

orang yang berasal dari luar daerah Kabupaten Gowa, baik untuk 

melaksanakan ibadah maupun wisata religi. 

 

 

  

                                                           
 

5
Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Cet. I; Kalimantan Selatan: Antasari Press, 

2011), h. 60-61.  

 
6
Nuning Indah Pratiwi, “Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi”, 

Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial 1, no. 2 Agustus (2017): h. 211.   
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2. Sumber Sekunder 

 Data sekunder menurut Sugiyono yaitu sumber data yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti.
7
 Dalam 

penelitian ini data sekunder diperoleh melalui literatur-literatur yang 

relevan dengan penelitian yang akan diteliti, seperti halnya buku-buku, 

jurnal, tesis, disertasi, artikel dan lain sebagainya. 

D. Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi 

  Observasi menurut Matthews dan Ross menyatakan bahwa 

observasi merupakan metode pengumpulan data melalui indra manusia. 

Maksudnya ialah indera manusia sebagai alat utama dalam melakukan 

observasi.
8
 Metode observasi yang menuntut adanya pengamatan dari 

peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek 

penelitian.
9
  

  Melalui observasi dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas 

tentang keadaan di lapangan, yang sulit diperoleh dengan metode lain.
10

 

Observasi dalam penelitian ini yaitu peneliti mengamati langsung secara 

cermat dan menganalisis objek yang akan dikaji, dalam hal ini 

mengobservasi terkait identitas lokal dari Masjid Agung Syekh Yusuf dan 

                                                           
 

7
Nuning Indah Pratiwi, “Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi”, 

h. 212.  

 
8
Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen 

Penggalian Data Kualitatif (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 129.  

 
9
Juliansyah  Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah 

(Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 140.   

 
10

S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah) (Cet. VIII; Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2006), h. 106.  
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tanggung jawab spiritual masyarakat muslim di Kabupaten Gowa terkait 

identitas lokal, dan mengamati aktivitas atau kegiatan yang dilakukan di 

Masjid Agung Syekh Yusuf, juga mengamati kehidupan sosial dan 

spiritual masyarakat yang bermukim di sekitar masjid, hal ini dilakukan 

oleh peneliti agar data yang diperoleh lebih lengkap. 

2. Wawancara 

  Metode wawancara merupakan salah satu metode dalam 

mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa 

wawancara atau interview adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi 

antara pewawancara dan sumber informasi saling bertemu untuk 

melakukan komunikasi langsung atau bertatap muka, dengan bertanya 

langsung mengenai suatu objek yang akan diteliti.
11

 Dengan kata lain 

menurut Moleong, wawancara adalah percakapan yang dilakukan karena 

ada maksud tertentu yang ingin dicapai.
12

  

 Tahapan wawancara terlebih dahulu peneliti menyiapkan daftar 

pertanyaan yang telah disusun secara sistematis dan lengkap yang terkait 

dengan objek penelitian, kemudian diajukan ke sumber informasi untuk 

menggali lebih dalam informasi yang terkait dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara 

kepada beberapa informan meliputi, para pengurus masjid, pemerintah 

setempat, tokoh agama, tokoh masyarakat, sejarawan lokal, budayawan 

lokal dan jama‟ah masjid yang bermukim di sekitar lokasi masjid yang 

akan diteliti, serta beberapa orang yang berasal dari luar daerah Kabupaten 

                                                           
 

11
A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan 

(Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017), h. 372.   

 
12

Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen 

Penggalian Data Kualitatif (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 29.  
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Gowa, baik untuk melaksanakan ibadah maupun hanya melakukan wisata 

religi. 

3. Dokumentasi 

  Dokumentasi yakni suatu proses mengumpulkan, memilah, 

mengolah, dan menyimpan informasi dari dokumen-dokumen yang telah 

diperoleh dilapangan, baik berupa sumber tertulis maupun sumber lisan. 

Sumber tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, 

kumpulan surat, kliping, dan sebagainya. Sementara sumber lisan dapat 

berupa film, kaset rekaman, microfilm, foto, dan gambar yang relevan 

dengan objek penelitian.
13

 

4. Kepustakaan 

  Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang 

diperoleh dari berbagai sumber tertulis atau bahan-bahan bacaan baik 

berupa buku (buku teks, kamus, ensiklopedia dan sebagainya), jurnal, 

majalah maupun dalam bentuk laporan penelitian (skripsi, tesis, dan 

disertasi) yang relevan dengan penelitian yang akan dikaji baik yang 

tersimpan di perpustakaan maupun di tempat lain.
14

  

E. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data penelitian.
15

 Instrumen penelitian harus disesuaikan dengan 

metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Adapun instrumen yang digunakan 

                                                           
 

13
Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Cet. I; Kalimantan Selatan: Antasari Press, 

2011), h. 85.  

 
14

Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, h. 72.   

 
15

Widodo, Metodologi Penelitian Populer dan Praktis (Cet. III; Depok: Rajawali Pers, 

2019), h. 89.  
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dari keempat metode tersebut yaitu metode observasi menggunakan instrumen 

berupa lembar pencatatan, metode wawancara menggunakan instrumen pedoman 

wawancara dengan kata lain menyediakan daftar pertanyaan yang akan digunakan 

sebagai bahan acuan untuk memperoleh informasi terkait permasalahan yang akan 

diteliti, metode dokumentasi menggunakan instrumen berupa dokumen tertulis, 

gambar dan lain sebagainya, dan metode kepustakaan menggunakan instrumen 

berupa literatur-literatur seperti halnya buku, karya tulis ilmiah, dan lain 

sebagainya. Selain pedoman dalam penelitian, instrument lain yang digunakan 

yaitu alat berupa kamera dan alat rekaman agar lebih mempermudah peneliti 

untuk mempertanggung jawabkan hasil penelitiannya. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Teknik pengolahan data merupakan rangkaian dari proses analisis data. 

Khususnya dalam penelitian kualitatif pengolahan data merupakan bagian integral 

dari analisis data dan dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data dan 

analisis data. Dalam hal ini penelitian kualitatif, analisis data sudah dilakukan 

sejak awal yaitu pada saat pengumpulan data di lapangan. Data yang didapatkan 

sudah langsung diolah dan dianalisis. Pengolahan data dilakukan untuk 

mempermudah proses analisis data.
16

 

 Analisis data merupakan kemampuan dalam merencanakan sesuatu ke 

dalam bagian-bagiannya sedemikian rupa sehingga dapat melakukan pemeriksaan 

atas apa yang dikandungnya. Dalam tahapan ini peneliti melakukan 

pengelompokan data agar lebih mudah dibaca kemudian dilanjutkan dengan 

interpretasi atau analisis data.
17

  

                                                           
 

16
Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Cet. I; Kalimantan Selatan: Antasari Press, 

2011), h. 89-90.  

 
17

Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, h. 92. 
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 Bogdan menyatakan dalam hal analisis data kualitatif, bahwa “Data 

analysis is the process of systematically searching and arranging the interview 

transcripts, field notes, and other materials that you accumulate to increase your 

own understanding of them and to enable you to present what you have 

discovered to others” Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

yang dapat diceritakan kepada orang lain.
18

 

 Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. 

Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang 

diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan maka peneliti akan 

melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap 

kredibel.
19

  

 Metode analisis data yang digunakan peneliti memiliki langkah-langkah 

sebagai berikut yaitu: 

1. Reduksi Data, data yang diperoleh di lapangan yang cukup banyak maka 

perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data yaitu 

merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting. 

                                                           
 

18
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2018), h. 130.  

 
19

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, h. 132.   
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2. Penyajian Data, setelah langkah reduksi maka langkah selanjutnya yaitu 

menyajikan data dengan menguraikan secara singkat data yang telah 

direduksi agar lebih mempermudah peneliti untuk ke langkah selanjutnya. 

3. Kesimpulan (Verifikasi), langkah ketiga yaitu menarik kesimpulan secara 

detail dari pengumpulan data yang telah dilakukan berdasarkan fakta 

dilapangan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan di 

awal.
20

 

Penggunaan teknik pengolahan dan analisis data bertujuan untuk lebih 

mempermudah peneliti untuk menyelesaikan hasil penelitiannya, selain itu dengan 

adanya analisis data memberikan penjelasan secara deskriptif untuk lebih 

mempermudah pembaca mengetahui keadaan di lokasi penelitian terkait identitas 

lokal dan tanggung jawab spiritual masyarakat muslim di Kabupaten Gowa terkait 

studi identitas Masjid Agung Syekh Yusuf.  

G. Pengujian Keabsahan Data 

 Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji 

validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan data dapat 

dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti 

dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Tetapi perlu 

untuk diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak 

bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, yang 

dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan 

berbagai latar belakangnya.
21

  

 Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti selanjutnya dilakukan 

pengujian keabsahan data, data dalam sebuah penelitian adalah hal yang sangat 

                                                           
 

20
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. VI; Bandung: 

Alfabeta, 2009), h. 247-252.   

 
21

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2018), h. 181-183.  
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penting dan harus valid. Peneliti menekankan pada kredibilitas, yaitu derajat 

kepercayaan yang di dalamnya terdapat teknik pemeriksaan yaitu, memperpanjang 

keikutsertaan dalam pengamatan, ketekunan dalam pengamatan, triangulasi 

pengecekan keabsahan data menggunakan teknik yang berbeda, pengecekan 

sejawat dengan diskusi, kecukupan referensi, kajian kasus negatif dengan 

mengumpulkan contoh kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan 

informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan pertimbangan, 

dan pengecekan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data.
22

                                                           
 

22
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. XXVI; Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009), h. 327.   
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Lokasi dari penelitian ini yaitu terletak di Jalan Masjid Raya, Kelurahan 

Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi 

Selatan. Dalam penelitian ini terlebih dahulu peneliti akan menguraikan gambaran 

umum lokasi penelitian mulai dari Kabupaten Gowa ditinjau dari segi sejarah 

hingga menguraikan lokasi penelitian dengan lebih spesifik, sehingga menjadi 

pengantar untuk lebih memahami hasil penelitian. 

1. Sejarah Kabupaten Gowa 

 Gowa merupakan bekas kerajaan besar yang pernah berkuasa di masa 

lampau dengan pengaruhnya yang luas, tidak hanya meliputi wilayah Sulawesi 

tetapi juga kawasan timur nusantara, bahkan terkenal hingga Asia, Jazirah Arab, 

dan Eropa. Aspek kesejarahan ini juga tampak dari tokoh-tokoh sejarah yang 

pernah muncul pada zamannya dan dengan prestasi masing-masing diakui 

berpengaruh besar terhadap perkembangan Gowa sebagai kerajaan besar dimasa 

lalu, diantara tokoh-tokoh tersebut yaitu Karaeng Tumapa‟risi Kallonna, Sultan 

Hasanuddin, Syekh Yusuf, dan Karaeng Pattingalloang.
1
 

 Sejarah keberadaan Gowa sesuai dengan kesepakatan para ahli sejarah 

telah ditetapkan pada tahun 1320 M. Peristiwa tersebut diambil pada saat 

pemerintahan Raja Gowa pertama Tumanurung. Pusat pemerintahan Gowa pada 

saat itu berada di bukit Tamalate yaitu sekitar Makam Sultan Hasanuddin 

sekarang. Menurut beberapa pakar sejarah, sebelum Tumanurung ada, sudah ada 

                                                           
 

1
Syahrul Yasin Limpo, dkk., Profil Sejarah, Budaya dan Pariwisata Gowa (Gowa: 

Pemda Tingkat II Gowa, 1995), h. 10.    
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sistem pemerintahan yang bernama Gowa Purba, yang diperintah oleh Batara 

Guru.
2
 

 Tumanurung bukanlah nama aslinya, sejauh ini terkait nama dari 

Tumanurung tidak diketahui, sehingga masyarakat saat itu memberinya nama 

Tumanurung yang berarti orang yang turun dari kayangan. Tak ada satu pun 

sejarah pada saat itu yang bisa mengungkapkan kedatangan dari Tumanurung di 

Butta Gowa. Hanya saja pemikiran masyarakat Gowa saat itu yang masih 

menganut animisme ditambah dengan pengaruh Hindu sebagai akibat dari 

pengaruh Kerajaan Majapahit (abad IV-XV), di mana Agama Hindu juga ada 

pengaruhnya di wilayah timur nusantara.
3
 

 Menurut mitologi, sebelum kedatangan Tumanurung, di tempat mana yang 

kemudian menjadi bagian dari wilayah Kerajaan Gowa, sudah terbentuk sembilan 

pemerintahan otonom yang disebut Bate Salapang atau Kasuwiyang Salapang 

(gabungan/federasi). Sembilan pemerintahan otonom yang dimaksud adalah 

Tombolo, Lakiung, Parang-parang, Data, Agang Jekne, Bissei, Kalling, dan Sero. 

Meskipun pada awalnya kesembilan daerah otonom ini hidup berdampingan 

dengan damai, namun lama kelamaan muncul perselisihan. Menunjukkan 

keperkasaannya, tetapi juga karena ada kecenderungan satu daerah otonom itu 

ingin memperluas wilayah pengaruh dan kekuasaannya. Untuk mengatasi hal 

demikian kesembilan daerah otonom itu bersepakat untuk memilih di antara 

mereka seorang ketua yang digelar Paccallaya.
4
 

                                                           
 

2
Syarifuddin Daeng Kulle dan Zainuddin Tika, Aksara Lontara Makassar (1) (Cet. I; 

Makassar: Pustaka Refleksi, 2008), h. 1.  

 
3
Zainuddin Tika, dkk., Profil Raja-Raja Gowa (Cet. II; Makassar: Pustaka Refleksi, 

2008), h. 1.  

 
4
Edward L. Poelinggomang, dkk., Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 1 (Cet. I; Makassar: 

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan, 2004), h. 

27.  
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 Tugas Paccallaya yaitu membimbing sembilan kerajaan itu sebisa 

mungkin untuk mencapai situasi damai, tetapi selalu gagal. Sembilan kerajaan itu, 

sepertinya tidak pernah kehabisan tenaga untuk saling serang. Tidak sanggup 

dengan terjadinya perang tidak berguna yang tak kunjung reda, Paccallaya pun 

mengatur siasat untuk mengumpulkan kesembilan raja yang sulit untuk berdamai 

itu dalam sebuah forum, dan harus ada satu raja di atas sembilan raja tersebut.
5
  

 Kemudian pada masa inilah muncul seseorang yang dikenal dengan nama 

Tumanurunga Bainea. Dalam kesepakatan yang diambil oleh kesembilan kerajaan 

kecil, serta untuk menghindari konflik dan perang yang berkepanjangan, 

Tumanurunga Bainea diangkat menjadi raja pertama di Kerajaan Gowa. 

Tumanurunga Bainea menjadi raja pertama dalam silsilah Kerajaan Gowa yang 

bergelar Sombaya ri Gowa.
6
 Adapun gelar untuk raja di Kerajaan Gowa, yaitu 

digelari Somba, artinya “yang disembah”.
7
 Diangkatnya Tumanurunga Bainea 

menjadi Raja Gowa, tentu saja kedudukan sembilan raja kecil mengalami 

perubahan. Mereka tetap berkuasa di wilayah masing-masing tetapi tunduk pada 

pemerintahan Tumanurunga Bainea.
8
  

 Adapun terkait dari penamaan Gowa hingga saat ini belum diketahui 

dengan pasti asal usulnya, mengingat belum ada sebuah buku Lontara’ yang 

menerangkannya. Hanya saja ada beberapa pendapat dari ahli sejarah, seperti 

Ahmad Makka Rausu Amansya Daeng Ngilau, yang mengemukakan bahwa nama 

                                                           
 

5
H.L. Purnama, Kerajaan Gowa Masa Demi Masa Penuh Gejolak (Cet. III; Makassar: 

Arus Timur, 2017), h. 14.  

 
6
Nurul Adliyah Purnamasari dan Dwi Sumaiyyah Makmur, “Identitas Kerajaan Gowa 

Berdasarkan Koleksi Museum Balla Lompoa Sungguminasa di Kabupaten Gowa, Sulawesi 

Selatan”, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan 7, no. 2 Desember (2022): h. 106. 

 
7
Arsip Nasional Republik Indonesia, Citra Kabupaten Gowa Dalam Arsip (Jakarta 

Selatan: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2016), h. 6.  

 
8
H.L. Purnama, Kerajaan Gowa Masa Demi Masa Penuh Gejolak (Cet. III; Makassar: 

Arus Timur, 2017), h. 15.   
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Gowa berasal dari kata “Goari” (Bahasa Makassar) yang berarti “Kamar atau 

Bilik”. Kemudian Mattulada menerangkan makna kata Goari itu berarti 

“Penghimpunan” ke dalam suatu tempat (gua) untuk tujuan merundingkan siasat 

pemburuan, yang dalam bahasa Makassar diistilahkan “A’goari” yang artinya 

kalau ditafsirkan lebih luas, adalah penghimpunan sejumlah (pemimpin) kaum 

secara bersama-sama, menyatukan diri dalam suatu persekutuan territorial. Dari 

sinilah kemudian lahir prinsip yang mendasari adanya sebutan Gowa. 

 Adapun menurut Andi Ijo Karaeng Lalolang, nama Gowa sebenarnya 

berasal dari perkataan “Gua” yang berarti “Liang” di mana di sekitar tempat itulah 

ditemukan hadirnya Tumanurung ri Gowa (Raja Gowa Pertama) di Takakbassia 

(Tamalate), dari sinilah nama Gowa muncul. Lahirnya penyebutan Gowa sebagai 

nama kerajaan juga tidak terlepas dari sejarah pengangkatan Tumanurunga 

menjadi Raja Gowa pertama. Diriwayatkan bahwa pada masa sebelum hadir 

Tumanurunga di Butta Gowa, ketika itu Gowa berbentuk kerajaan-kerajaan kecil 

yang mengikatkan diri dalam bentuk persekutuan atau pemerintahan gabungan 

(federasi).
9
  

 Tetapi terkait penamaan Gowa sesuai dengan apa yang telah diterangkan 

oleh Mattulada. Menurutnya, Gowa berasal dari kata “Gaori” yang berarti 

“Penghimpunan”. Pendapatnya itu paling masuk akal mengingat proses 

terbentuknya Gowa yang berupa persekutuan. Dengan terbentuknya kerajaan 

Gowa, otomatis kekuataan baru telah lahir dan persiapan ekspansi tentu sudah 

mulai dipikirkan meskipun baru terlaksana dua abad kemudian.
10

 

                                                           
 

9
Syahrul Yasin Limpo, dkk., Profil Sejarah, Budaya dan Pariwisata Gowa (Gowa: 

Pemda Tingkat II Gowa, 1995), h. 19.  

 
10

H.L. Purnama, Kerajaan Gowa Masa Demi Masa Penuh Gejolak (Cet. III; Makassar: 

Arus Timur, 2017), h. 15-16.   
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 Sejak masa pemerintahan Raja Gowa ke IX, Daeng Matanre Karaeng 

Mangnguntungi yang bergelar Tumapa‟risi Kallonna, Kerajaan Gowa mulai 

mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam bidang ekonomi dan politik. Pada 

periode tersebut dimulai ketika ibukota kerajaan atau kota raja yang awalnya 

terletak di Bukit Tamalate dipindahkan ke wilayah pesisir di daerah Somba Opu. 

Di wilayah ini dibangun sebuah dermaga yang kemudian menjadi cikal bakal 

berkembangnya Gowa menjadi kerajaan maritim yang terkenal di wilayah 

Nusantara bahkan sampai ke berbagai belahan dunia.
11

 

 Kemudian Raja Gowa ke IX, Tumapa‟risi Kallonna melakukan penyatuan 

kembali Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo. Pada awalnya kerajaan itu memang 

bersatu tetapi di masa pemerintahan Tunarangka Lopi yaitu Raja ke VI, agar 

terlihat adil, dia membagi kekuasaan untuk kedua putra mahkotanya. Dengan 

demikian, Tumapa‟risi Kallonna berhasil menyatukan kembali Gowa dan Tallo 

dengan keringat perang.
12

  

 Tumapa‟risi Kallonna juga melakukan perluasan daerah kekuasaannya di 

dataran Sulawesi Selatan, membuat undang-undang dan peraturan perang, 

mengangkat pejabat-pejabat dalam daerahnya, mengadakan pemungutan bea dan 

mengangkat syahbandar. Di sisi lain, dikenal sosok Daeng Pamatte yaitu salah 

seorang yang diangkat pertama kali dalam jabatan selaku “Tumailalang” di Gowa 

untuk mengurus kepentingan dalam kerajaan. Daeng Pamatte adalah orang yang 

membuat Lontara’ Makassar atas perintah Raja Gowa ke IX. Sejak masa Raja 

                                                           
 

11
Nurul Adliyah Purnamasari dan Dwi Sumaiyyah Makmur, “Identitas Kerajaan Gowa 

Berdasarkan Koleksi Museum Balla Lompoa Sungguminasa di Kabupaten Gowa, Sulawesi 

Selatan”, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan 7, no. 2 Desember (2022): h. 106.  

 
12

H.L. Purnama, Kerajaan Gowa Masa Demi Masa Penuh Gejolak (Cet. III; Makassar: 

Arus Timur, 2017), h. 16.    
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Gowa ke IX kejadian-kejadian yang penting dalam Kerajaan Gowa mulai 

dicatat.
13

 

 Penerimaan Islam pada Raja Gowa dan Tallo, seperti termuat dalam 

Lontara’, terjadi pada malam Jum‟at, 9 Jumadil Awal 1014 H/22 September 1605 

M, yang ditandai dengan kedatangan tiga orang datuk atau datuk tallua 

(Makassar) atau datuk tellue (Bugis). Mereka berasal dari Kota Tengah, 

Minangkabau.
14

 Salah satu dari ketiga datuk tersebut pada tahun 1605 M yaitu, 

Datuk ri Bandang datang ke Gowa dengan tujuan untuk menyebarkan Islam.  

 Raja Tallo yang menjabat sebagai Mangkubumi yaitu Perdana Menteri 

Kerajaan Gowa I Mallingkaang Daeng Manyonri Karaeng Katangka terlebih 

dahulu memeluk Islam, dengan gelar Sultan Abdullah Awalul Islam. Kemudian 

Datuk ri Bandang berhasil mengislamkan Raja Gowa ke XIV, I Mangngerangi 

Daeng Manrabia pada 22 September 1605 M. setelah memeluk Islam, di bergelar 

Sultan Alauddin.
15

 

 Dua tahun kemudian seluruh rakyat Gowa dan Tallo berhasil di-Islamkan 

sebagai buktinya diadakan shalat Jum‟at yang pertama kalinya di Tallo yakni pada 

tanggal 9 November 1607 M (18 Rajab 1016 H). Shalat Jum‟at pertama ini adalah 

merupakan suatu peristiwa yang menandakan resminya Kerajaan Gowa menjadi 

negeri Islam atau boleh dikatakan resminya Kerajaan Gowa beralih dari daar al 

harb (wilayah kafir) menjadi awal wilayah Kerajaan Gowa yang masuk dalam 

bagian daar al Islam (dunia Islam).
16

 

                                                           
 

13
Arsip Nasional Republik Indonesia, Citra Kabupaten Gowa Dalam Arsip (Jakarta 

Selatan: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2016), h. 4.  

 
14

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

Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 2.  

 
15

Nurul Adliyah Purnamasari dan Dwi Sumaiyyah Makmur, “Identitas Kerajaan Gowa 

Berdasarkan Koleksi Museum Balla Lompoa Sungguminasa di Kabupaten Gowa, Sulawesi 

Selatan”, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan 7, no. 2 Desember (2022): h. 106.   

 
16

Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam Sulawesi Selatan (Cet. I; 

Makassar: Lamacca Press, 2003), h. 79-80.  
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 Proses penyebaran agama Islam pada Kerajaan Gowa-Tallo dilakukan 

dengan dua cara atau pendekatan, yakni struktural dan kultural. Pendekatan 

struktural dilakukan Kerajaan Gowa-Tallo dengan menyebarkan Islam kepada 

rakyat Gowa-Tallo dan kerajaan-kerajaan lainnya. Sedangkan, pendekatan 

kultural dilakukan dengan cara mengutus para mubaligh ke seluruh pelosok 

daerah.
17

 

 Pengaruh Islam pun datang membuka babak sejarah baru dalam kehidupan 

keagamaan dengan adanya keterbukaan dengan dunia luar.
 18

 Peristiwa masuknya 

Islam menjadikan Raja Gowa sebagai pemegang tonggak sejarah dimulainya 

penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Setelah itu, terjadi konversi ke dalam Islam 

secara besar-besaran. Konversi itu ditandai dengan dikeluarkannya sebuah dekrit 

Sultan Alauddin pada tanggal 9 November 1607 untuk menjadikan Islam sebagai 

agama kerajaan dan agama masyarakat. Sampai di sini penerimaan Islam 

berlangsung secara damai, tetapi masalah timbul setelah Raja Gowa menyerukan 

Islam ke kerajaan-kerajaan tetangga.
19

  

 Setelah Kerajaan Gowa menerima Islam, kerajaan ini mencapai puncak 

kejayaannya. Pada masa Raja Gowa ke XV I Mannuntungi Daeng Mattola 

Karaeng Lakiung Sultan Malikussaid (1639-1653) kekuasaan dan pengaruh 

Kerajaan Gowa sangat luas serta sebagai pemegang hegemoni dan supermasi di 

Sulawesi Selatan, bahkan kawasan Timur Indonesia. Kemasyhuran Sultan 

Malikussaid sampai ke Eropa dan Asia juga tidak terlepas dari peran mangkabumi 

                                                           
 

17
Ustadz Rizem Aizid, Sejarah Islam Nusantara (Cet. I; Yogyakarta: DIVA Press, 2016), 

h. 210.  

 
18

Syarifuddin Dg. Kulle, dkk., Rakyat Gowa Menentang Penjajah (Cet. I; Makassar: 

Pustaka Refleksi, 2007), h. 7.  

 
19

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

Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 2-3.   
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Kerajaan Gowa saat itu adalah Karaeng Pattingaloang yang terkenal dengan 

keahliannya dalam berdiplomasi serta seorang cendikia.
20

 

 Islam berkembang selama beberapa tahun, maka tampak di kalangan 

orang-orang Bugis-Makassar mengusahakan sendiri untuk mengembangkan 

agama Islam dengan jalan memperdalam ilmu agama Islam. Banyak di antara 

mereka yang belajar ke negeri-negeri Arab, terutama ke Makkah. Selama berada 

di tempat kelahiran Islam itu, mereka berusaha memperdalam ilmu pengetahuan 

tentang agama Islam. Setelah merasa cukup, mereka pun kembali ke Sulawesi 

Selatan dan menjadi penyebar agama Islam pada masyarakat tempat mereka 

masing-masing menetap. 

 Sekembali ke tanah kelahirannya kemudian mereka menjadi ulama dengan 

keahlian di bidang ilmu pengetahuan yang masing-masing mereka dalami secara 

khusus. Ada di antaranya yang ahli di bidang falak (astronomi), hisab 

(matematika), tarikh (sejarah), mantik (logika), adabul bahats (metode diskusi), 

balaghah (retorika), dan ilmu kalam (falsafah). Salah satu ulama yang sangat 

terkenal dengan keilmuan yang dimilikinya di Sulawesi Selatan pada abad XVII 

yaitu Syekh Yusuf, bangsawan Gowa yang pernah menjadi mufti besar di 

Kerajaan Banten.  

 Syekh Yusuf sendiri meninggalkan Gowa pada tahun 1644, pada usia 18 

tahun dengan restu Sultan Gowa, yaitu Malikussaid. Dalam perantauannya Syekh 

Yusuf banyak berguru pada beberapa ulama. Karena prestasinya dalam ilmu yang 

ditekuninya maka ia diberi gelar oleh gurunya sebagai Tajul Khalwati 

Hidayatullah. Syekh Yusuf tinggal di Timur Tengah selama 15 tahun, 

memperdalam agama Islam.
21

 

                                                           
 

20
Arsip Nasional Republik Indonesia, Citra Kabupaten Gowa Dalam Arsip (Jakarta 

Selatan: Arsip Nasional Republik Indonesia, 2016), h. 5. 

 
21

Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam Sulawesi Selatan (Cet. I; 

Makassar: Lamacca Press, 2003), h. 167-168.   
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 Meskipun agama Islam telah menjadi agama resmi kerajaan, namun hal itu 

tidak berarti bahwa ajaran Islam telah ditaati dan dijalankan sesuai dengan 

kaidahnya. Masih terdapat kebiasaan-kebiasaan lama yang tetap dilakukan, 

terutama yang dilakukan oleh kelompok bangsawan. Kebiasaan berjudi, minum 

tuak, menghisap madat serta melakukan pemujaan pada tempat-tempat tertentu 

(keramat), merupakan kebiasaan lama yang sangat bertentangan dengan syariat 

agama Islam. Melihat hal yang demikian ini Syekh Yusuf memberi nasehat 

kepada Sultan Gowa. Syekh Yusuf berkata: 

 … Kupandallekangngangi ri Sombanta angkanaya tabbayang-bayangmi 
karuntungnna Butta Gowa napassabakki limaya passalak. Uru-uruna 
gaukanga, maka ruanga saukanga, maka talluna madaka ri 
Batesalapanga, maka appanna kabotoranga ri tunggak-tunggalak 
pasaraka, maka limana balokka ri Tu Bajenga, Namaka antaraiyai 
karuntungang niserokanaya iyami antu punna nappattaena Sombangta 
limaya passalak....  

Artinya: 

 … Kuhadapkan kepada paduka sri raja, yang disembah dan dijunjung 
tinggi. Terbayang dalam ruang mata hamba saat keruntuhan Kerajaan 
Gowa disebabkan oleh lima perkara. Pertama: gaukanga atau benda-benda 
kebesaran kerajaan, kedua: saukanga atau tempat-tempat keramat, ketiga: 
madat di kalangan bangsawan terutama anggota dewan batesalapanga, 
keempat: perjudian di tiap-tiap pasar, kelima: minum tuak di kalangan 
orang Bajenga. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah 
keruntuhan tersebut hanyalah satu, yaitu memberantas kelima hal tersebut 
atas perintah sri paduka raja…. 

 Terlihat dari nasehat Syekh Yusuf di atas bahwa ada lima hal yang akan 

membuat Kerajaan Gowa runtuh jika terus dilakukan, kelima hal tersebut 

merupakan suatu hal yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Untuk 

mencegah terjadinya keruntuhan seperti yang diungkapkan oleh Syekh Yusuf 

maka segera mungkin untuk memberantas kelima hal yang tidak sesuai dengan 

syariat agama Islam tersebut. Demikianlah pengaruh-pengaruh Islam yang tampak 

dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan.
22
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Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam Sulawesi Selatan, h. 168-169.   
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 Sebelum ibu kota Somba Opu dirintis oleh Karaeng Tumapa‟risi Kallonna 

sebagai Bandar niaga internasional pada abad ke-16, banyak bangsa Eropa dari 

berbagai negara telah menjalin hubungan perdagangan dengan Kerajaan Gowa. 

Bahkan bangsa asing seperti Inggris, Denmark, Portugis, Spanyol, Arab, dan 

Melayu telah mendirikan kantor perwakilan dagangnya di wilayah Somba Opu. 

Hingga terjadi peristiwa penandatanganan Perjanjian Bongaya antara pihak 

Belanda dan Sultan Hasanuddin pada tanggal 18 November 1667 yang memicu 

terjadinya suatu pertempuran dahsyat pada Juni 1669. Pertempuran tersebut cukup 

banyak menelan korban. Pihak Belanda kemudian berhasil memenangkan 

pertempuran dan mulai menduduki benteng utama pertahanan Kerajaan Gowa di 

Somba Opu pada 12 Juni 1669.
23

 

 Sejak kekalahan Gowa dengan Belanda terutama setelah hancurnya 

Benteng Somba Opu, maka sejak itu pula keagungan Gowa yang sudah 

berlangsung berabad-abad lamanya akhirnya mengalami kemunduran dan 

penjajah Belanda mulai tertanam secara penuh di Indonesia. Namun demikian 

Sultan Hasanuddin telah menunjukkan perjuangannya yang begitu gigih untuk 

membela tanah air dari cengkraman penjajah.
24

 

 Sejarah Gowa telah mengalami pasang surut dalam perkembangannya 

sejak pemerintahan raja pertama Tumanurung sekitar abad XIII sampai mencapai 

puncak keemasannya sampai abad XVIII, kemudian sampai mengalami masa 

transisi setelah bertahun-tahun berikutnya masih terus berjuang menghadapi 

penjajahan. Pada waktu itu sistem pemerintahannya pun mengalami transisi di 

masa Raja Gowa XXXVI yaitu Andi Ijo Karaeng Lalolang, setelah menjadi 

                                                           
 

23
Nurul Adliyah Purnamasari dan Dwi Sumaiyyah Makmur, “Identitas Kerajaan Gowa 

Berdasarkan Koleksi Museum Balla Lompoa Sungguminasa di Kabupaten Gowa, Sulawesi 

Selatan”, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan 7, no. 2 Desember (2022): h. 106-107.    

 
24

Syarifuddin Dg. Kulle, dkk., Rakyat Gowa Menentang Penjajah (Cet. I; Makassar: 

Pustaka Refleksi, 2007), h. 15.  
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bagian Republik Indonesia yang merdeka dan bersatu, berubah dari bentuk 

kerajaan menjadi daerah tingkat II otonom. Sehingga dengan perubahan tersebut, 

maka Andi Ijo pun tercatat dalam sejarah sebagai Raja Gowa terakhir sekaligus 

pula merupakan Bupati Gowa pertama.
25

 Berikut raja-raja yang pernah 

memerintah pada kerajaan Gowa di masa lalu yaitu: 

No. Nama Memerintah 

1. Tumanurung Bainea (Putri Ratu) 1320-1345 

2. Tamasalangga Baraya (ng) 1345-1370 

3. I-Puang LoE Lembang 1370-1395 

4. I-Tuniata Banri 1395-1420 

5. Karampang ri Gowa 1420-1445 

6. Tunatangkalopi (Tunarangkalopi) 1445-1460 

7. Batara Gowa Tuniawanga ri Paralakkenna 1460 

8. I-Pakere‟ Tau Tunijallo ri Passukki 1460-1510 

9. 
Daeng Matanre Karaeng Mangnguntungi “Tumapa‟risi 

Kallonna” 
1510-1546 

10. 
I-Manriwagau Daeng Bonto Karaeng Lakiung 

“Tunipalangga Ulaweng” 
1546-1565 

11. I-Tajibarani Daeng Marompa Karaeng Data “Tunibatta” 1565 (40 hari) 

12. 
I Manggorai Daeng Mammeta Karaeng Bonto Langkasa 

„Tunijallo” 
1565-1590 

13. 
I Tepukaraeng Daeng Parabbung Karaeng Bontolongkasa 

“Tunipasulu” Tumenanga ri Butung 
1590-1593 

14. I-Mangngarrangi Daeng Mangrabbia Karaeng Lakiung 1593-1639 

                                                           
 

25
Syahrul Yasin Limpo, dkk., Profil Sejarah, Budaya dan Pariwisata Gowa (Gowa: 

Pemda Tingkat II Gowa, 1995), h. 35-36.   
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No. Nama Memerintah 

Sultan Alauddin “Tumenanga ri Gaukanna” 

15. 
I-Mannuntungi Daeng Mattola Karaeng Ujung Karaeng 

Lakiung Sultan Malikussaid Tumenanga ri Papanbatuna 
1639-1653 

16. 

I-Mallombasi Daeng Mattawang Muhammad Bazir 

Karaeng Bontomangape Sultan Hasanuddin “Tumenanga 

ri Balla Pangka” 

1653-1669 

17. 
I-Mappsomba Daeng Nguraga Karaeng Lakiung Sultan 

Amir Hamzah Tumammaliyanga ri Allu 
1669-1674 

18. 
I-Mappaosong Daeng Mangewai Karaeng Bisei Sultan 

Muh. Ali Tumenanga ri Jakattara 
1674-1677 

19. 
I-Mappadulung Daeng Mattimung Karaeng Sanrobone 

Sultan Abd Djalil Tumenanga ri Lakiung 
1677-1709 

20. 
La Pareppa Tosappewalie Karaeng Anak Moncong Sultan 

Ismail Tumenanga (Matinro) ri Somba Opu 
1709-1711 

21. 
I-Mappaurangi Karaeng Boddia Sultan Sirajuddin 

Tumenanga ri Passiringanna 
1711-1724 

22. 
I Manrabbia, Karaeng Kanjilo Sultan Najamuddin 

Tumenanga ri Jawaya 
1724-1729 

23. 
I-Mappaurangi, Karaeng Boddia Sultan Sirajuddin 

Tumenanga ri Passiringanna (kedua kalinya) 
1729-1735 

24. 
I-Mallawagau, Karaeng Lempangan Sultan Abd. Khair Al 

Mansyur Tumenanga ri Gowa 
1735-1742 

25. I-Mappababbasa, Sultan Abd. Kudus 1742-1753 

26. 
Amas Madina “Batara Gowa II” Sultan Usman 

(diasingkan ke Saelan oleh Belanda) 
1753-1767 
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No. Nama Memerintah 

27. 
I-Mallisujawa Daeng Riboko Karaeng Tompo Balang 

Sultan Maduddin Tumenanga ri Tompobalang 
1767-1769 

28. 
I-Temmasongeng/I Makkaraeng Karaeng Katangka 

Sultan Zainuddin Tumenanga ri Mattowangin 
1769-1778 

29. 

I-Mannawarri/I Sumaele Karaeng Bontolangkasa 

Karaeng Mangasa Sultan Abd. Hadi Tumenanga ri 

Sambung Jawa 

1778-1810 

30. 
I-Mappatunru/I-Manginyarang Karaeng Lembangparang 

Sultan Abd. Rauf Tumenanga ri Katangka 
1811-1825 

31. 

La Oddanriu Daeng Mangepp Karaeng Katangka Sultan 

Muh. Zaenal Abidin Abd. Rahman Amiril Mu‟minin 

Tumenanga ri Suangga 

1825-1826 

32. 
I-Kumala Daeng Parani Karaeng Lembang Parang Sultan 

Abd. Qadir Aididdin Tumenanga ri Kakuasanna 
1826-1893 

33. 
I-Mallingkaan Daeng Nyonri Karaeng Katangka Sultan 

Muhammad Idris Tumenanga ri Kalabbiranna 
1893-1895 

34. 
I-Makkulau Daeng Serang Karaeng Lem‟bangparang 

Sultan Muh. Husain Tumenanga ri Bundukna 
1895-1906 

35. 

Mangngi-Mangngi Daeng Matutu Karaeng Bontonompo 

Sultan Muhammad Thahir Muhibuddin Karaeng Ilanga 

Tumenanga ri Sungguminasa 

1906-1946 

36. 

Andi Ijo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang Sultan 

Muhammad Abdul Kadir Aididdin Tumenanga ri Jongaya 

(Raja Gowa terakhir sekaligus Kepala Daerah Gowa 

Pertama) 

1946-1960 
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 Tabel 1. Raja-Raja yang Pernah Memerintah pada Kerajaan Gowa 

Sumber: Syahrul Yasin Limpo, dkk., Buku Profil Sejarah, Budaya dan Pariwisata 

Gowa  

 Awal dicetuskannya kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 

yang menandai penggabungan seluruh daerah Nusantara ke dalam negara 

kesatuan, rakyat Gowa tetap tampil berjuang mempertahankan kemerdekaan dari 

ancaman Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia.
26

 Sebanyak 36 raja di 

Kerajaan Gowa yang telah membaktikan diri demi imperium yang mereka 

banggakan.
27

 

 Adapun nama-nama Bupati Kabupaten Gowa dari tahun 1957 sampai 

sekarang yaitu: 

1) Andi Ijo Karaeng Laloang (1957-1960) 

2) Andi Tau (1960-1967) 

3) K.S. Mas‟ud (1967-1976) 

4) H. Muh. Arief Sirajuddin (1976-1984) 

5) H. A. Kadir Dalle (1984-1989) 

6) A. Azis Umar (1989-1994) 

7) H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si. (1994-2002) 

8) Drs. H. Hasbullah Djabbar, M.Si. (2002-2004) 

9) H. Ichsan Yasin Limpo, S.H. (2005-2015) 

10) Adnan Purichta Ichsan, S.H., M.H. (2015-Sekarang).
28

 

2. Gambaran Umum Kabupaten Gowa  

 Secara geografi Kabupaten Gowa berada pada 119,37730 sampai 

120,03170 Bujur Timur, dan 5,08293428620 sampai 5,5773054370 Lintang 

                                                           
 

26
Syahrul Yasin Limpo, dkk., Profil Sejarah, Budaya dan Pariwisata Gowa, h. 36-38.  

 
27

H.L. Purnama, Kerajaan Gowa Masa Demi Masa Penuh Gejolak (Cet. III; Makassar: 

Arus Timur, 2017), h. 18.  

 
28

Pemerintah Kabupaten Gowa, “Sejarah Kabupaten Gowa”, Website Resmi Kabupaten 

Gowa, https://gowakab.go.id/sejarah-kabupaten-gowa/ (14 Maret 2023). 

https://gowakab.go.id/sejarah-kabupaten-gowa/
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Selatan, kabupaten yang berada di daerah selatan dari Sulawesi Selatan 

merupakan daerah otonom, di sebelah utara berbatasan dengan Kota Makassar dan 

Kabupaten Maros, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, 

Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng, di sebelah selatan berbatasan 

dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto sedangkan di bagian 

baratnya berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar.
29

 Adapun ibu 

kota kabupaten adalah Kota Sungguminasa yang berada dalam wilayah 

Kecamatan Somba Opu.
30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Letak Astronomis Kabupaten Gowa di Wilayah Republik 

Indonesia 

Sumber: Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah 

Kabupaten Gowa Tahun 2019 

 

 

                                                           
 

29
Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, Kabupaten Gowa Dalam Angka Gowa Regency 

in Figures 2022 (Gowa: BPS-Kabupaten Gowa, 2022), h. 3.  

 
30

Pemerintah Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, Dokumen Informasi Kinerja 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2019 (Sungguminasa: 

Pemerintah Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, 2020), h. 1-2.  
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Gambar 3. Peta Wilayah Kabupaten Gowa 

Sumber: Badan Statistik Kabupaten Gowa 

 Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dan 167 

desa/kelurahan dengan luas sekitar 1,883,33 kilometer persegi atau sama dengan 

3,01 % dari luas wilayah provinsi Sulawesi Selatan, wilayah Kabupaten Gowa 

sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26 %, ada 9 wilayah 

kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, 

Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu 

dan Biringbulu, dari total luas Kabupaten Gowa 35,30 % mempunyai kemiringan 

tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, 

Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu.
31

 

 Kecamatan Tombolo Pao merupakan kecamatan terluas dengan luas 

sebesar 251,82 km
2
 atau luas kecamatan tersebut merupakan 13,37 % dari seluruh 

wilayah Kabupaten Gowa. Sementara itu, Kecamatan Bajeng Barat merupakan 

                                                           
 

31
Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, Kabupaten Gowa Dalam Angka Gowa Regency 

in Figures 2022 (Gowa: BPS-Kabupaten Gowa, 2022), h. 3-4. 
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kecamatan dengan luas wilayah terkecil sebesar 19,04 km
2
 atau 1,01 % dari total 

luas wilayah Kabupaten Gowa.
32

 

 Kabupaten Gowa dari segi sosial dan kesejahteraan rakyat, pada tahun 

ajaran 2020/2021 jumlah sekolah di Kabupaten Gowa terdapat 164 Sekolah Dasar 

yang tersebar di 122 desa, 43 Sekolah Menengah Pertama yang tersebar di 52 

desa, 19 Sekolah Menengah Atas yang tersebar di 27 desa, 4 Sekolah Menengah 

Kejuruan yang tersebar di 4 desa dan 2 Perguruan Tinggi yang berada di 2 desa. 

Sebagian besar penduduk Kabupaten Gowa menganut agama Islam yaitu sebesar 

76,72 % dari total penduduknya. Sedangkan persentase kedua terbanyak adalah 

penganut agama Protestan, yaitu sebesar 15,44 % dari total penduduk.
33

 

  Masjid, langgar, dan mushallah merupakan temat peribadatan bagi umat 

Islam. Dengan data peribadatan tersebut, tampak jelas bahwa masyarakat 

Kabupaten Gowa termasuk masyarakat yang agamis. Salah satu ukuran yang 

dipergunakan guna mengetahui bahwa dalam masyarakat itu tumbuh dan 

berkembang ajaran agamanya adalah dapat terlihat pada pembangunan sarana 

peribadatannya. Semakain banyak tempat peribadatan dalam suatu wilayah berarti 

berkembang pula agama dalam masyarakat itu. Faktor yang mendorong 

tumbuhnya secara pesat kehidupan beragama dalam masyarakat Kabupaten Gowa 

adalah adanya peranan mubalig yang merasa berkewajiban untuk menyiarkan 

ajaran Islam.
34

 

 Khusus untuk bidang pengembangan wisata misalnya, memiliki banyak 

prospek cerah yang dapat dikembangkan sebagai asset pembangunan daerah 

                                                           
 

32
Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, Kabupaten Gowa Dalam Angka Gowa Regency 

in Figures 2022, h. 6. 

 
33

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, Kabupaten Gowa Dalam Angka Gowa Regency 

in Figures 2022, h. 65-66.  

 
34

Abd. Jabbar Hijaz Daeng Sanre, Adat Istiadat Gowa Refleksi Pertautan Budaya Lokal 

dan Islam (Cet. I; Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2020), h. 13. 
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seperti Benteng Somba Opu, Makam Sultan Hasanuddin (Makam Raja-raja Gowa 

di Tamalate), Museum Balla Lompoa, Makam Syekh Yusuf, Masjid Tua 

Katangka, Wisata Alam Malino dan sebagainya termasuk juga berbagai kekayaan 

seni budaya bersejarah lainnya.
35

 

3. Gambaran Umum Kecamatan Somba Opu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Peta Administrasi Kecamatan Somba Opu 

Sumber: Badan Statistik Kabupaten Gowa 

 Secara Geografi Kecamatan Somba Opu memiliki luas wilayah 28,09 km
2
 

atau 2.809 Ha (1,49 % dari luas wilayah Kabupaten Gowa).
36

 Kecamatan Somba 

Opu merupakan daerah dataran yang batas wilayahnya yaitu, sebelah utara 

berbatasan dengan Kota Makassar, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan 

Pallangga, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pallangga dan Kota 

Makassar dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bontomarannu. 

                                                           
 

35
Syahrul Yasin Limpo, dkk., Profil Sejarah, Budaya dan Pariwisata Gowa (Gowa: 

Pemda Tingkat II Gowa, 1995), h. 11.  

 
36

Kantor Kecamatan Somba Opu (20 Maret 2023). 
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Dengan jumlah kelurahan sebanyak 14 kelurahan dan dibentuk berdasarkan 

PERDA No. 7 Tahun 2005. Ibukota Kecamatan Somba Opu adalah Kelurahan 

Sungguminasa.
37

 

 Kecamatan Somba Opu terbagi menjadi 28 Linkungan yaitu, Lambaselo, 

Sungguminasa, Bonto-Bontoa, Bontokamase, Batangkaluku, Karetappa, 

Cambaya, Je‟neberang, Lakiyung, Katangka, Pandang-Pandang, Mangasa, 

Tombolo, Pa‟bangiang, Hasanuddin, Tamalate, Samata, Borong Raukang, 

Romang Polong, Garaganti, Paccinongang, Pao-Pao, Paggentungang, Beroanging, 

Galoggoro, Bontobaddo, Biring Balang, dan Buttadidi. Juga terdapat 118 RW dan 

389 RT.
38

 

4. Gambaran Umum Kelurahan Sungguminasa 

Sungguminasa merupakan ibukota dari Kabupaten Gowa yang terletak di 

Kecamatan Somba Opu. Menurut riwayatnya, asal-usul Sungguminasa ini 

dulunya bernama kampong Tompobalang. Nama tompobalang ini diberikan orang 

karena daerah tersebut merupakan sebuah daratan yang dikelilingi oleh hamparan 

rawa-rawa. Tompobalang berasal dari kata “Tompo” yang berarti “Daratan” dan 

“Balang” yang berarti “rawa-rawa”. 

Bagian selatan Tompobalang terdapat Sungai Je‟neberang, di bagian timur 

tepatnya di Cambaya dan Batang Kaluku penuh dengan rawa-rawa, pada bagian 

barat tepatnya di Lambaselo dan Pandang-Pandang juga penuh rawa-rawa yang 

daerah tersebut banyak ditumbuhi pohon pandang (nanas). Itulah sebabnya daerah 

tersebut dinamakan Pandang-Pandang (sebutan bagi orang Makassar), kemudian 

pada bagian utara tepatnya di belakang Agraria Gowa membujur ke timur dan ke 

barat juga dipenuhi oleh rawa-rawa dan ditumbuhi mata air. Itulah sebabnya 

                                                           
 

37
Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu Dalam Angka 2019 

(Gowa: BPS-Kabupaten Gowa, 2029), h. 1. 

 
38

Kantor Kecamatan Somba Opu (20 Maret 2023).  
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daerah itu disebut kampong Timbuseng (mata air). Timbuseng ini menurut riwayat 

dahulu, airnya dipakai untuk mengairi sawah di Lonjok Boko, yakni tanah 

kerajaan yang letaknya di sekitar Kantor Bupati KDH Gowa sekarang.
39

 

Tompobalang ini menurut riwayatnya di masa lalu dipimpin oleh seorang 

pemimpin kaum yang bergelar Karaeng Tompobalang. Pada masa pemerintahan 

Raja Gowa ke XXVII I Mallisujawa Daeng ri Boko, Arung Mampu, Karaeng 

Tompobalang Sultan Maduddin, Tumenanga ri Tompobalang (1767-1769) daerah 

ini dikuasai Kerajaan Gowa. Sebelum wafat beliau pernah berpesan, “Besok lusa 

Tompobalang ini banyak orang yang bermukim dan bisa mendapatkan 

kebahagiaan dalam mencapai cita-citanya (Tau Sunggu Ri Minasanna). Selama 

beberapa tahun kemudian setelah beliau wafat apa yang pernah di pesankannya 

terbukti dan banyak orang yang bermukim di Tompobalang sehingga daerah 

tersebut berubah nama menjadi Sungguminasa. 

Kemudian pada abad ke XVIII, Belanda mulai memusatkan perhatiannya 

ke Sungguminasa dengan jalan mendudukinya. Raja Gowa ke XXXIV waktu itu 

dipegang oleh I Makkulau Daeng Serang Karaeng Lembang Parang Sultan Husain 

Tamenanga ri Bundukna (1895-1906) mengadakan perlawanan terhadap Belanda 

yang menduduki kota Sungguminasa. Pada masa itu, Raja Gowa I Makkulau 

kalah perang dan gugur di medan perang. Itulah sebabnya beliau mendapat gelar 

“Tumenanga ri Bundukna” (orang yang gugur dalam peperangan). Atas 

kemenangan itu, Belanda membentuk federasi di Gowa yang berpusat di 

Sungguminasa. 

I Makkulau digantikan oleh I Mangi-mangi Daeng Matutu Karaeng 

Bontonompo Sultan Muhammad Tahir Muhibuddin Tumenanga ri Sungguminasa 

(1936-1946). Beliaulah yang meneruskan perjuangan dan atas prakarsanya, ia 

                                                           
 

39
Syahrul Yasin Limpo, dkk., Profil Sejarah, Budaya dan Pariwisata Gowa (Gowa: 

Pemda Tingkat II Gowa, 1995), h. 139.  
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memindahkan istana Kerajaan Gowa dari Jongaya ke Sungguminasa pada tahun 

1936. Istana Kerajaan tersebut sekarang dikenal dengan nama Ballak Lompo.
40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Peta Administrasi Kelurahan Sungguminasa 

Sumber: Kantor Lurah Sungguminasa 

Secara geografis Kelurahan Sungguminasa merupakan salah satu 

kelurahan dari 14 kelurahan yang terletak di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten 

Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Sebelah utara berbatasan dengan 

Kelurahan Tombolo, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pandang-

Pandang, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Bonto-Bontoa dan sebelah 

selatan berbatasan dengan Kecamatan Pallangga.  

Luas wilayah Kelurahan Sungguminasa 1,46 km
2
. Berada di kawasan 

dataran rendah dengan koordinat geografis berada pada 12º.33,19º-13º.15,17º 

Bujur Timur dan 50.5-50.34,7º Lintang Selatan. Jarak tempuh Kelurahan 

Sungguminasa dari Kota Kabupaten Gowa mencapai 0,9 km. Secara administratif 

Kelurahan Sungguminasa memiliki 8 rukun warga (RW) dan 21 rukun tetangga 

(RT). Dari dua jumlah lingkungan yang ada di Kelurahan Sungguminasa terbagi 

atas 5 RW dan 13 RT untuk Lingkungan Sungguminasa  dan 3 RW dan 8 RT 

                                                           
 

40
Syahrul Yasin Limpo, dkk., Profil Sejarah, Budaya dan Pariwisata Gowa, h. 139-140.  
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untuk Lingkungan Lambaselo.
41

 Adapun sarana yang terdapat dalam Kelurahan 

Sungguminasa yaitu, sarana meliputi: 

a. Sarana 

1) Perkantoran 

   Kelurahan Sungguminasa memiliki sarana perkantoran yang 

digunakan dalam melakukan kegiatan administrasi seperti tempat untuk 

saling bertukar informasi. Kelurahan memiliki fungsi dalam menjalankan 

kewenangannya di kantor kelurahan. Selain itu, keberadaan Kelurahan 

Sungguminasa di tengah kota, membuat lokasi ini dijadikan sebagai lokasi 

untuk Kantor Bupati Gowa. Hal ini sesuai dengan lokasinya yang berada 

di pusat kota menjadikan Kelurahan Sungguminasa sebagai pusat 

administrasi Kabupaten Gowa. 

2) Pendidikan 

  Sarana pendidikan yang berada di Kelurahan Sungguminasa 

didominasi oleh pendidikan tingkat kanak-kanak hingga menengah atas. 

Adapun untuk perguruan tinggi tidak ada ditemui disebabkan karena lokasi 

Kelurahan Sungguminasa tidak strategis untuk mendirikan perguruan 

tinggi yang membutuhkan lokasi yang jauh dari kebisingan daerah 

perkotaan. Selain itu, juga tersedia kursus-kursus sebagai tambahan 

bimbingan belajar ekstra untuk para pelajar baik yang berada di Kelurahan 

Sungguminasa maupun dari kelurahan lainnya. 

3) Peribadatan 

 Sarana peribadatan di Kelurahan Sungguminasa menjadi bagian 

yang sangat tidak bisa terlepaskan. Dikarenakan seluruh penduduk 

kelurahan masing-masing memeluk agama tersendiri. Dengan tujuan untuk 

                                                           
 

41
Kantor Lurah Sungguminasa (27 Maret 2023).  
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mendekatkan diri kepada Tuhan-Nya serta melakukan kegiatan keagamaan 

maka sangat diperlukan sarana peribadatan untuk menunjang hal-hal 

tersebut. Berdasarkan data kependudukan menurut agama di Kelurahan 

Sungguminasa yang lebih mayoritas beragama Islam maka tidak heran jika 

sarana masjid lebih banyak berada di Kelurahan Sungguminasa.
42

 

Jika ditijau dari gambaran umum lokasi penelitian di atas, peneliti telah 

menguraikan secara spesifik lokasi penelitian mulai dari sejarah Kabupaten Gowa, 

dari masa Kerajaan Gowa pra Islam hingga proses masuknya agama Islam sampai 

pada era kemerdekaan dan reformasi yang memiliki keterkaitan antara satu sama 

lain, kemudian peneliti menguraikan gambaran umum Kecamatan Somba Opu 

dan Kelurahan Sungguminasa yang menjadi lokasi penelitian.  

Selain itu, pada gambaran umum di atas juga diuraikan terkait Kerajaan 

Gowa sebagai kerajaan besar pada masanya dan agama Islam sebagai agama 

resmi kerajaan yang melahirkan sosok tokoh-tokoh pahlawan yang begitu berjasa 

yaitu Syekh Yusuf dan sampai sekarang masih menjadi panutan bagi masyarakat 

dan diabadikan namanya menjadi nama masjid agung di Kabupaten Gowa yaitu 

Masjid Agung Syekh Yusuf. 

B. Historisitas Pengabadian Tokoh Syekh Yusuf sebagai Identitas Lokal pada 

Bangunan Masjid 

 Masjid dalam sejarahnya memiliki arti penting dalam kehidupan umat 

Islam, hal ini dikarenakan keberadaan masjid mulai sejak masa Rasulullah saw. 

telah menjadi sentra utama seluruh aktivitas umat Islam dari generasi awal sampai 

sekarang, dan menjadi fasilitas umat Islam untuk mencapai kemajuan peradaban.
43

 

Selain itu, masjid telah menjadi ikon syiar Islam yang terbesar mulai masa 
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Kantor Lurah Sungguminasa (27 Maret 2023).    

 
43

Syamsul Kurniawan, “Masjid dalam Lintasan Sejarah Umat Islam”, Khatulistiwa 4, no. 

2 September (2014): h. 169.  
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Rasulullah saw. sampai saat ini. Kedudukan masjid sangat terhormat karena 

merupakan simbol persatuan dan kesatuan bagi umat Islam.
44

 

 Seperti halnya di negara Indonesia terkait historisitas dari suatu bangunan 

masjid mulai dari awal keberadaan masjid sampai sekarang tidak dapat dipisahkan 

dari nilai dan unsur sejarah dan budaya yang terdapat di Indonesia, sehingga 

secara perlahan dijadikan sebagai identitas lokal dalam sebuah bangunan masjid 

untuk menunjukkan jati diri suatu daerah. Salah satu bangunan masjid di 

Indonesia yang mengandung nilai sejarah dan budaya dalam sejarah berdirinnya 

yaitu Masjid Agung Syekh Yusuf, sebuah bangunan masjid yang terdapat di 

Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa. 

1. Sejarah Berdiri Masjid Agung Syekh Yusuf 

 Masjid Agung Syekh Yusuf merupakan salah satu bangunan masjid yang 

menjadi ikon dan kebanggan bagi masyarakat yang ada di daerah Kabupaten 

Gowa. Berlokasi di Jalan Masjid Raya, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan 

Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan dari hasil 

penelitian, jauh sebelum menjadi Masjid Agung Syekh Yusuf masjid ini 

sebelumnya telah mengalami tiga kali transformasi bentuk fisik bangunan dua kali 

perubahan nama. Oleh karena itu, penting bagi peneliti terlebih dahulu untuk 

memberikan uraian terkait transformasi masjid sebelum menjadi Masjid Agung 

Syekh Yusuf.  

 Pendirian masjid ini pada awalnya murni hasil dari swadaya masyarakat 

dan tidak terlepas adanya kontribusi dari tokoh pemerintah dan tokoh agama. 

Awal mula berdirinya masjid ini yaitu berawal pada masa pemerintahan H. Muh. 

Arief Sirajuddin yang menjabat sebagai Bupati keempat di Kabupaten Gowa 
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tahun (1976-1984), kemudian memberikan tugas kepada Camat Kecamatan 

Somba Opu pada saat itu ialah H. Mapparessa Tutu sekitar tahun 1978 agar segera 

mencari lokasi untuk pembangunan masjid, karena pada saat itu Menteri Dalam 

Negeri Indonesia yaitu Amir Machmud akan segera datang ke Kabupaten Gowa 

untuk meresmikan Kantor Camat Somba Opu dan Kantor Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa.  

 Ide mengenai didirikannya masjid ini karena pertama adanya kebutuhan 

dari masyarakat sebagai tempat ibadah dalam artian melihat pada waktu itu belum 

adanya bangunan masjid yang cukup besar untuk dapat menampung jama‟ah 

dalam jumlah yang banyak, kedua untuk melakukan pengembangan peradaban 

Islam yang berwujud masjid di Kabupaten Gowa. Sebagaimana hasil wawancara 

dari H. Mapparessa Tutu, menuturkan bahwa: 

 Cikal bakal pembangunan masjid tersebut berawal pada saat saya menjabat 
sebagai Camat di Kecamatan Somba Opu sekitar tahun 1987, saya 
mendapat perintah dari Bupati Gowa pada saat itu agar segera mencari 
lokasi untuk pembangunan masjid, karena Menteri Dalam Negeri 
Indonesia akan segera datang untuk meresmikan Kantor Camat Somba 
Opu dan Kantor DPRD Kabupaten Gowa. Oleh karenanya, saya segera 
mencari lokasi untuk pembangunan masjid. Setelah dua hari mencari 
lokasi saya baru bisa mendapat satu petak tanah, dengan satu petak tanah 
itu saya sudah berani untuk melakukan peletakan batu pertama. Saya yakin 
bahwa masyarakat Kabupaten Gowa jika untuk pembangunan masjid tidak 
mungkin menolak dan juga tidak akan menolak untuk menyerahkan 
tanahnya. Maka dilakukanlah peletakan batu pertama oleh Menteri Dalam 
Negeri Indonesia Amir Machmud pada tahun 1978. Dengan status tanah 
yaitu tanah swadaya dari masyarakat.

45
 

 Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut di atas, setelah H. Mapparessa 

Tutu selaku camat Kecamatan Somba Opu berhasil mendapatkan lokasi untuk 

pembangunan masjid, kemudian dilakukan peletakan batu pertama untuk 

pendirian masjid oleh Menteri Dalam Negeri yaitu Amir Machmud didampingi 

oleh H. Mapparessa Tutu, dan juga di hadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan yaitu 
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Andi Oddang, Bupati Gowa yaitu H. Muh. Arief Sirajuddin, dengan hal ini secara 

resmi pembangunan masjid dimulai tepat pada tahun 1978. Terkait penamaan 

masjid pada masa itu bernama Masjid Raya Gowa. Sesuai dengan informasi dari 

H. Muchlis yang ditemukan penulis di lapangan menginformasikan bahwa: 

 Untuk penamaan masjid pada mulanya diberi nama Masjid Raya Gowa 
karena masjid tersebut telah dirancang untuk level kabupaten. Tetapi 
belakang masyarakat banyak yang menyebut Masjid Raya Sungguminasa 
karena lokasinya terletak di ibukota Kabupaten Gowa (Sungguminasa).

46
  

H. Abd. Djabbar Hijaz lebih lanjut menambahkan: 

 Terkait awal mula pembangunan masjid ini sebenarnya bertepatan dengan 
diresmikannya kantor DPRD Kabupaten Gowa, setelah diresmikan kantor 
kantor DPRD Kabupaten Gowa selanjutnya berpindah ke lokasi tempat 
akan didirikannya masjid, pada saat ini juga dilakukan peletakan batu 
pertama. Pada waktu itu lokasi dibangunnya ini masjid sudah ada lebih 
awal kantor bupati Kabupaten Gowa di sekitaran lokasi masjid, jadi 
lokasinya memang sangat strategis. Terkait lokasi masjid pada waktu itu 
masih berupa rawa-rawa yang dimana masih sepi dari bangunan-bangunan 
tidak seperti sekarang ini. Adapun penamaan masjid masyarakat sering 
menyebutnya Masjid Raya Sungguminasa, karena mengingat lokasi dari 
masjid ini terletak di wilayah Kelurahan Sungguminasa.

47
 

 Peneliti menyimpulkan dari kedua hasil wawancara di atas terlihat bahwa 

sejarah berdirinnya masjid ini telah dirancang sebagai masjid dalam level 

kabupaten, oleh karenanya diberi nama Masjid Raya Gowa sesuai dari penuturan 

H. Muchlis, tetapi belakangan banyak masyarakat yang menyebut Masjid Raya 

Sungguminasa karena lokasinya terletak di jantung ibukota Sungguminasa, hal ini 

sesuai dengan yang diungkapkan oleh H. Abd. Djabbar Hijaz terkait nama masjid 

yaitu bernama Masjid Raya Sungguminasa karena berpatokan pada lokasi masjid 

tersebut didirikan, pendirian masjid ini bertepatan dengan peresmian kantor 

DPRD Kabupaten Gowa hal ini sejalan dengan hasil wawancara dari H. 
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Mapparessa Tutu. Kemudian untuk lokasi masjid pada waktu itu masih berupa 

rawa-rawa yang masih sepi dari bangunan.  

 Jika dilihat pada waktu awal pembangunan Masjid Raya Gowa hanya 

terdapat beberapa orang yang turut berperan aktif, diantaranya H. Mapparessa 

Tutu, H. Abd. Djabbar Hijaz dan H. Bate, tetapi seiring dengan proses 

pembangunan sudah mulai banyak yang terlibat langsung, baik dari kalangan 

tokoh pemerintahan, tokoh agama, pengusaha, dan masyarakat. Pada saat 

pembangunan Masjid Raya Gowa masih berbentuk sebuah panitia pembangunan 

harian yang diketuai oleh H. Mapparessa Tutu, wakil ketua H. Abd. Djabbar Hijaz 

(H. Sanre‟), sekretaris Annabi Rizal dan bendahara H. Bate. 

 Selama proses pembangunan masjid dilakukan pembagian secara merata 

untuk beberapa sisi bangunan masjid oleh para jasa konstruksi yang ada di 

Kabupaten Gowa, sehingga H. Mapparessa Tutu sebagai ketua panitia 

pembangunan harian masjid cukup mengkoordinir jalannya pembangunan masjid. 

Pembangunan masjid ini murni dari swadaya masyarakat mulai dari lokasi tanah 

dan pendanaan pembangunan oleh karenanya menghabiskan waktu yang cukup 

lama. Sebagaimana yang dikatakan oleh H. Abd. Djabbar Hijaz bahwasanya: 

 Proses pembangunan masjid ini dibagi-bagi oleh para pemborong (jasa 
kontruksi) dan pengusaha yang ada di Kabupaten Gowa pada saat itu, 
masing-masing membaginya menjadi perkapling, ada yang mendapat 
bagian pintu utama, ada yang mendapat lantai satu khusus bagian tegel, 
ada yang mendapat bagian lantai dua, ada yang mendapat bagian menara, 
sampai semua bagian masjid terbagi habis oleh pemborong dan 
pengusaha.

48
 

 Hasil wawancara di atas jelas terlihat bentuk solidaritas dari masyarakat 

yang dijaga dengan baik, dengan saling bahu membahu di dalam mewujudkan 

suatu bangunan masjid sebagai tempat beribadah mereka di daerah tersebut. 
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Terkait bentuk fisik bangunan Masjid Raya Gowa pada saat itu, sebagaimana 

yang dikatakan oleh Muh. Yusuf Seni: 

 Jadi untuk bentuk fisik bangunan Masjid Raya Gowa pada saat itu, saya 
melihat langsung bentuk bangunannya karena saya pernah tinggal disekitar 
lokasi masjid (tempat marbot) sewaktu SMP kisaran tahun 1980-an 
(1987/1988). Bangunannya itu bisa dikategorikan sudah cukup luas 
dibanding dengan masjid-masjid yang ada disekitaran masjid ini, 
bangunannya menyerupai masjid jaman dulu berlantai satu yang bernuansa 
putih, yang bentuknya itu ada sayap di setiap sisi masjid.

49
   

 Menelaah hasil wawancara maka diperoleh informasi bahwa bentuk 

bangunan awal dari Masjid Raya Gowa masih berupa masjid yang ada di 

pedesaaan pada umumnya yang kental dengan nuansa tradisional, memiliki satu 

lantai dan untuk ukuran luasnya sudah cukup luas dibanding dengan bangunan 

masjid disekitarnya. 

 Setelah digunakan kurang lebih selama 16 tahun dilakukan perombakan 

total bangunan masjid untuk pertama kalinya pada tahun 1994 tepat pada masa 

pemerintahan Bupati Gowa ketujuh yaitu H. Syahrul Yasin Limpo, hal ini dengan 

melihat pertimbangan perkembangan zaman di mana bentuk bangunan masjid 

yang sudah terbelakang. Selain itu, beberapa kondisi bangunan yang mulai kurang 

layak digunakan dalam beribadah. Pada pembangunan kedua ini terjadi perubahan 

total baik dari segi bentuk fisik bangunan maupun nama masjid. Sebagaimana 

yang dikatakan oleh H. Mapparessa Tutu bahwa: 

 Pada saat pembongkaran Masjid Raya Gowa saya turut terlibat di 
dalamnya. Kemudian saya membeli besi-besinya dan membuatkan pondasi 
dasar yaitu tepatnya pada masa pemerintahan Bupati ketujuh H. Syahrul 
Yasin Limpo sekitaran tahun 1994 dalam proses perbaikan masjid ini 
banyak orang yang datang membawa sumbangan tetapi tidak diketahui 
orang-orang tersebut berasal darimana karena hanya menyimpan berupa 
bahan-bahan bangunan berupa semen kemudian pergi.

50
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 Hal tersebut di atas sesuai dengan apa yang dikatakan oleh H. Syamsuddin 

Bidol beliau mengatakan: 

 Pada proses perbaikan masjid setelah perombakan total banyak hal-hal 
diluar nalar manusia yang terjadi diantaranya terkait pendanaan masjid 
yang jauh dari kata cukup tetapi atas izin Allah swt. selalu ada orang-orang 
baik yang datang untuk memberikan rezekinya untuk pembangunan 
masjid, terkadang ada orang yang datang membawa bahan-bahan 
bangunan ke masjid tetapi tidak diketatahui orangnya siapa seketika pergi 
begitu saja.

51
  

 Hasil wawancara di atas terlihat bahwa apabila ada niat baik untuk 

melakukan pembangunan dan memakmurkan masjid semata-mata karena Allah 

swt. selalu ada jalan dan pertolongan yang diberikan oleh Allah swt. dengan 

berbagai jalan yang diberikan. Terkait penamaan masjid lebih lanjutnya 

diungkapkan oleh H. Syamsuddin Bidol: 

 Sewaktu dilakukannya perombakan pada bangunan masjid Raya Gowa 
nama masjid berubah menjadi Masjid Agung Syekh Yusuf terkait 
penamaannya pada saat itu dilakukan musyawarah terlebih dahulu dari 
berbagai pihak mulai dari tokoh pemerintah, tokoh agama, tokoh 
masyarakat untuk memberikan nama masjid, kemudian diputuskanlah 
nama seorang tokoh ulama besar dan sekaligus tokoh pahlawan nasional 
Indonesia dan merupakan putra terbaik dari Kabupaten Gowa yaitu Syekh 
Yusuf atau biasa dikenal dengan Tuanta Salamaka. Nama yang begitu 
sakral terkhusus bagi masyarakat Kabupaten Gowa.

52
  

 Hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penamaan 

masjid diambil dari tokoh ulama besar dan pahlawan nasional Indonesia yaitu 

Syekh Yusuf. Adapun hasil wawancara dari H. Abd. Djabbar Hijaz ketika peneliti 

berkunjung ke ke kediamannya mengatakan bahwa: 

Untuk penamaan masjid ini menggunakan nama tokoh pahlawan nasional 
Syekh Yusuf, karena melihat bangunan masjid ini yang pada awalnya telah 
dirancang untuk level kabupaten maka ditambahkan kata agung, 
mengingat karena ada aturan untuk masjid lingkup kabupaten itu 
diistilahkan dengan nama Masjid Agung sehingga berubah nama menjadi 
Masjid Agung Syekh Yusuf.

53
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 Kemudian H. Muchlis mengemukakan lebih lanjut: 

Bangunan masjid mengalami perubahan menjadi dua lantai, dengan dua 
menara di sisi depan (kiri dan kanan) masjid, bernuansa warna hijau, dan 
memiliki tangga di depan (tengah) masjid untuk akses ke lantai dua.

54
 

 Beberapa hasil wawancara di atas terlihat telah terjadi perubahan dari 

bentuk fisik bangunan dan nama masjid sebelumnya, masjid berubah menjadi 

bangunan dua lantai yang cukup luas dibanding dengan masjid sebelumnya 

kemudian namanya juga mengalami perubahan menjadi Masjid Agung Syekh 

Yusuf. 

 Seiring dengan bergantinya waktu, kurang lebih selama 22 tahun Masjid 

Agung Syekh Yusuf digunakan sebagai tempat ibadah dan berbagai kegiatan 

dilakukan di dalamnya, mulai dari Masjid Raya Gowa kemudian beralih ke 

Masjid Agung Syekh Yusuf yang awalnya masih dinaungi oleh yayasan, 

kemudian tepat pada tahun 2016 pada masa awal pemerintahan Bupati Gowa 

kesepuluh Adnan Purichta Ichsan meminta kepada pihak yayasan untuk 

mengambil alih bangunan masjid untuk dialihkan ke Pemerintah Daerah (Pemda) 

Kabupaten Gowa. Sesuai dengan yang dikatakan oleh H. Mapparessa Tutu: 

 Saya bilang kepada Pak Bupati Adnan sewaktu meminta izin untuk 
mengambil alih masjid dari yayasan, “Silahkan lanjutkan pembangunan 
masjid ini, tetapi saya meminta pada saat Ramadhan yang akan datang 
bangunan masjid sudah bisa digunakan untuk shalat tarwih. Jika setuju 
silahkan lanjutkan, karena melihat situasi pada saat itu beberapa jasa 
konstruksi (pemborong) sudah ada sama Pak Bupati Adnan”. 
Alhamdulillah, ternyata bangunan masjid tersebut dapat digunakan, 
meskipun setelah Idul Fitri kembali ditutup karena masih dalam proses 
penyelesaian.

55
  

 Berdasarkan dari data yang diperoleh peneliti di lapangan yaitu tepat pada 

hari Jum‟at, 6 April 2018 M/20 Rajab 1439 H diresmikan kembali penggunaannya 

setelah direnovasi, Masjid Agung Syekh Yusuf diresmikan langsung oleh 
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Gubernur Sulawesi Selatan H. Syahrul Yasin Limpo dan Bupati Kabupaten Gowa 

Adnan Purichta Ichsan.  

 Jika dirunut dari perjalanan sejarah berdirinya Masjid Agung Syekh 

Yusuf, berdasarkan dari hasil wawancara telihat sudah mengalami beberapa kali 

perubahan baik dari segi nama dan bentuk fisik bangunan untuk bisa sampai pada 

bangunan yang sekarang ini, sebagaimana dengan hasil dokumentasi penulis yang 

terlampir, terlihat bangunan Masjid Agung Syekh Yusuf yang menjadi 

kebanggaan masyarakat dan ikon di Kabupaten Gowa. 

2. Pengabadian Nama Tokoh Syekh Yusuf dalam Bangunan Masjid 

 Manusia sebagai makhluk individu menjadikan mereka tidak akan terlepas 

dari lingkungan sekitarnya, karena individu ini saling berinteraksi dengan individu 

yang lain dalam lingkungan dimana ia berada dan lingkungan secara otomatis 

membentuk suatu identitas bagi keberadaan individu. Adanya identitas dapat lebih 

mempermudah bagi manusia untuk menggambarkan keberadaan sesuatu sehingga 

dapat memberikan kemudahan manusia untuk bertindak, dan identitas tidak dapat 

dilepaskan dari adanya suatu kelompok. Hal ini yang mempengaruhi adanya 

perkembangan individu dalam suatu kelompok karena adanya pergantian anggota 

yang keluar masuk dalam satu kelompok sehingga hal ini memungkinkan dalam 

membawa pengaruh bagi struktur anggota yang lain dalam suatu kelompok. 

 Proses identitas berkaitan dengan segala hal tentang kebudayaan yang 

berhubungan langsung dengan pembentukan dan penjagaan identitas. Jika suatu 

masyarakat ingin bertahan, ia harus memiliki beberapa sarana institusional yang 

tujuannya tidak lain adalah untuk mempertahankan anggotanya dalam kesesuaian 

dari tingkah laku dan simbol sehingga dapat dinyatakan dalam suatu identitas dan 

hal tersebut dapat diperhitungkan dan diperkuat untuk masa yang akan datang. 

Masyarakat tersebut harus memiliki sarana-sarana untuk meyakinkan bahwa 
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individu-individu percaya bahwa mereka adalah apa yang mereka inginkan dan 

sarana-sarana untuk memfasilitasi transformasi identitas.
56

 

 Sebagaimana teori tentang identitas yang dikemukakan oleh Manuel 

Castells dan Madan Sarup, bahwa identitas berdasarkan pemikiran Manuel 

Castells yaitu sebagai sumber pemaknaan dan pengalaman, serta sebagai atribut 

kultural (simbol budaya) yang diperuntukkan bagi seorang individu, atau sebuah 

kumpulan aktor. Lebih lanjut Madan Sarup melihat identitas dari aspek 

kesejarahan yang membentuk identitas.  

 Identitas dalam hal ini lebih berfokus kepada pemusatan terkait identitas 

lokal dalam suatu daerah. Identitas lokal merupakan sebuah wujud kekayaan dari 

kearifan lokal. Masing-masing daerah memiliki kearifan lokal yang bermaksud 

untuk mempertahankan keseimbangan pada daerah tersebut. Berdasarkan 

pemikiran dari kedua tokoh di atas dapat terlihat sebuah identitas lokal yang 

terdapat dari salah satu bangunan masjid di Kabupaten Gowa, yaitu Masjid Agung 

Syekh Yusuf.  

 Melalui bangunan masjid ini terlihat sebuah identitas lokal, dengan 

pengabadian nama salah satu putra terbaik dari Kabupaten Gowa yaitu Syekh 

Yusuf seorang tokoh ulama dan pahlawan nasional, tokoh ini dijadikan sebagai 

atribut kultural atau sebuah simbol dalam sebuah identitas lokal yang memiliki 

aspek kesejarahan yang panjang yang terdapat disuatu daerah. 

 Ketika membuka beberapa lembaran sejarah, akan tercatat suatu sejarah 

perjuangan besar, sangat gigih, dilandasi dengan jiwa Islam yang kuat, merugikan 

kompeni Belanda di daerah Banten pada khususnya dan di Indonesia pada 

umumnya. Tekad besar untuk memperjuangkan antara kemerdekaan kebenaran 
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dan penyebaran, serta pengembangan agama Islam di Nusantara.
57

 Sosok yang 

dimaksud dalam kutipan di atas yaitu sosok seorang tokoh Syekh Yusuf.  

 Tokoh Syekh Yusuf merupakan tokoh lokal Sulawesi Selatan yang 

menjadi pahlawan nasional. Ketokohannya bukan hanya dalam lingkup lokal atau 

nasional, tetapi sudah mendunia atau dalam taraf internasional. Bahkan beliau 

juga dijadikan Pahlawan Nasional Republik Afrika Selatan. Mantan Presiden 

Afrika Selatan, Nelson Mandela mengaku bahwa perjuangannya melawan sistem 

Apartheid di negaranya diilhami oleh perjuangan Syekh Yusuf.
58

 

 Peneliti kemudian menginterpretasikan ketegasan dari keberadaan 

identitas lokal tokoh Syekh Yusuf dalam sebuah bangunan masjid secara tidak 

langsung akan memberikan contoh teladan bagi masyarakat khususnya 

masyarakat muslim Kabupaten Gowa sebagaimana diketahui bahwa Syekh Yusuf 

merupakan seorang tokoh ulama besar umat muslim yang berasal dari Kabupaten 

Gowa memiliki keluasan dalam ilmu pengetahuan yang tidak membuatnya tinggi 

hati, namun memiliki kepribadian yang tawadhu‟. Syekh Yusuf juga sekaligus 

sebagai pahlawan dan pejuang dalam melawan penjajah kolonial Belanda di 

Indonesia.  

 Beberapa literatur dan interpretasi peneliti di atas sangat relevan dengan 

hasil penelitian atau wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lapangan terkait  

tokoh Syekh Yusuf yang namanya diabadikan dalam sebuah bangunan masjid 

agung di Kabupaten Gowa. Sebagaimana hasil wawancara dari beberapa tokoh 

pemerintah yang ada di Kabupaten Gowa. Demikian ungkapan dari Kepala Dinas 
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Sosial Kabupaten Gowa dan sekaligus sebagai Wakil Ketua Pengurus Harian 

Masjid Agung Syekh Yusuf yaitu H. Firdaus: 

 Nama dari masjid ini pada awalnya sebagaimana panggilan dari 
masyarakat yaitu bernama Masjid Raya Sungguminasa, kemudian berubah 
menjadi Masjid Agung Syekh Yusuf ketika pada saat itu yang menjabat 
sebagai Bupati Kabupaten Gowa adalah Bapak Syahrul Yasin Limpo 
(Bupati Ketujuh Kabupaten Gowa tahun 1994-2002 selama dua periode), 
dan juga pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan selama dua 
periode (2008-2013 dan 2013-2018) dan sekarang menjadi Menteri 
Pertanian Republik Indonesia. Sejak tahun 1994 dilakukan renovasi masjid 
ini oleh Bapak Bupati Syahrul Yasin Limpo dan diberi nama Masjid 
Agung Syekh Yusuf. Diberikannya nama Masjid Agung Syekh Yusuf 
karena di Kabupaten Gowa terdapat dua pahlawan nasional, yaitu Sultan 
Hasanuddin dan Syekh Yusuf Al-Makassari atau sering disebut dengan 
Tuanta Salamaka, Syekh Yusuf ini adalah pahlawan nasional di dua 
negara, yaitu Indonesia dan Afrika Selatan. Oleh karena melihat histori 
panjang dari tokoh Syekh Yusuf terkhusus dalam bidang agama Islam 
diabadikanlah namanya sebagai nama masjid ini.

59
 

 Wawancara di atas sangat relevan dengan apa yang dituturkan oleh H. 

Muchlis: 

 Melihat tokoh Syekh Yusuf termasuk ke dalam tokoh yang relatif sulit 
untuk dicari bandingannya di Indonesia, karena satu-satunya pahlawan 
nasional Indonesia yang juga pahlawan di negara lain, untuk sejauh ini 
belum ada yang menyerupai beliau. Kemudian keunikan dari tokoh Syekh 
Yusuf yaitu dihargai dan diperingati pada hari-hari tertentu di berbagai 
tempat, misalnya di daerah Ceylon ada waktu-waktu tertentu mereka 
membacakan ratibnya, kemudian di Captown setiap tahun dilakukan acara 
festival untuk memperingati saat mendaratnya Syekh Yusuf di daerah 
tersebut, dan dapat dilihat pula di Captown, tepatnya di makam Syekh 
Yusuf yang tertulis dengan bangga Tuan Syekh ini yang mengajarkan 
pertama kali al-Qur‟an di Afrika Selatan, jadi di Afrika Selatan tidak akan 
pernah ada orang yang mengaji jika Syekh Yusuf tidak diasingkan ke sana. 
Selain itu, terlihat di daerah-daerah tertentu juga membesarkan sosok 
Syekh Yusuf seperti halnya di daerah Banten mereka bangga dengan tokoh 
ini karena diketahui perjuangannya di daerah tersebut juga sangat besar. 
Oleh karena itu, sebagai tempat kelahiran dari tokoh Syekh Yusuf sangat 
wajar jika masyarakat menunjukkan kebanggaan mereka terhadap tokoh 
Syekh Yusuf. Jadi pada saat musyawarah kemarin terkait penamaan masjid 
diputuskanlah untuk mengabadikan nama tokoh tersebut pada salah satu 
nama masjid yang ada di Kabupaten Gowa.

60
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 Lebih lanjut yang diungkapkan oleh Camat Kecamatan Somba Opu yaitu 

Agussalim yang mengatakan: 

 Sebagai pemerintah di Kecamatan Somba Opu yang mewilayahi Masjid 
Agung Syekh Yusuf, tentu saja dalam penamaan masjid ini yang diambil 
dari nama tokoh Syekh Yusuf jika ditinjau dari sejarahnya merupakan 
pahlawan yang tersohor, pahlawan nasional di dua negara yaitu Indonesia 
dan Afrika Selatan. Nama Syekh Yusuf merupakan nama yang popular di 
dunia ini sehingga masyarakat Kabupaten Gowa mengabadikan nama ini 
pada bangunan masjid agar masyarakat dapat mengenang segala jasa-
jasanya dan sekaligus sebagai pengingat dan pembangkit semangat bagi 
para generasi penerus dari sosok pahalawan Syekh Yusuf yang ada di 
Kabupaten Gowa.

61
 

 Menelaah argumentasi di atas peneliti melihat sejalan dengan yang 

diungkapkan oleh Sekretaris Camat Kecamatan Somba Opu yaitu A. Pangeran 

Zubair bahwa: 

 Sebagai masyarakat Kabupaten Gowa tentunya sangat bangga dengan 
tokoh Syekh Yusuf menjadi sebuah penghargaan besar. Sebuah jati diri 
yang menunjukkan jiwa kepahlawanan seorang tokoh nasional sekaligus 
tokoh dunia yang bernama Syekh Yusuf dan sebagai tanggung jawab 
moral tentunya diabadikan pada bangunan masjid yang megah, dengan 
harapan semoga masyarakat Kabupaten Gowa bisa bersama-sama dapat 
menjaga, memelihara, dan memakmurkan masjid tersebut.

62
   

 Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara di atas peneliti 

menginterpretasikan bahwa dalam hal ini terlihat tokoh Syekh Yusuf merupakan 

sosok yang sangat berpengaruh besar di daerah Kabupaten Gowa secara khusus 

dan di beberapa daerah lainnya secara umum. Kegigihannya dalam menuntut ilmu 

dan belajar sampai kebeberapa negara menjadikan tokoh ini sangat dikagumi. 

Selain sebagai tokoh ulama yang berkontribusi besar dalam mendakwahkan ajaran 

Islam sampai ke Afrika Selatan, sosok ini juga melahirkan banyak karya buku 

yang masih dipergunakan sampai saat ini terkhusus dalam dunia pendidikan.  

 Syekh Yusuf juga berperan penting sebagai tokoh pejuang melawan pihak 

penjajah pada masanya, bukan hanya di daerah kelahirannya Gowa, tetapi sampai 
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ke daerah diluar Gowa seperti halnya di Banten berperang langsung melawan 

penjajah dengan berbagai risiko yang didapatkannya. Oleh karena itu, atas dasar 

pertimbangan inilah beliau dinobatkan sebagai pahlawan nasional di dua negara 

yaitu Indonesia dan Afrika Selatan. 

  Berbagai literatur menggambarkan pribadi Syekh Yusuf yang begitu 

agung. Di Makassar sosoknya dikenal sebagai pribadi yang impresif. Meskipun 

lahir dari keluarga berada dan di besarkan dalam lingkungan istana, Syekh Yusuf 

senantiasa tampil sebagai orang sederhana. Keinginan Syekh Yusuf untuk belajar 

patut dijadikan teladan, meskipun derajat ilmunya sudah tinggi, Syekh Yusuf 

tidak berhenti menuntut ilmu.  

 Jika terjadi penyimpangan, Syekh Yusuf tidak segan-segan untuk 

menyampaikan pandangan dan kritikannya, meskipun dalam lingkungan istana 

tempat ia dibesarkan. Syekh Yusuf langsung menemui raja dan berdialog dengan 

tujuan untuk mengingatkan raja. Jika raja tidak mengikuti pendapatnya, Syekh 

Yusuf meminta izin untuk hijrah dengan alasan untuk memperdalam ilmu. 

Ketokohan dan kepribadian Syekh Yusuf dapat dikategorikan ke dalam empat hal 

yaitu seorang sufi atau ulama, seorang intelektual atau teknokrat, seorang patriot, 

dan seorang mubalig.
63

  

 Megawati sebagai masyarakat yang bermukim di Kabupaten Gowa 

mengemukakan bahwa: 

 Saya kira terkait pahlawan Syekh Yusuf itu namanya tidak asing lagi 
khususnya bagi masyarakat Kabupaten Gowa, nama Syekh Yusuf begitu 
diagungkan hingga diabadikan. Perihal penggunaan nama tokoh ini di 
Kabupaten Gowa sangat penting sebagai salah satu pahlawan yang 
berasal dari Kabupaten Gowa dan ini terbukti dengan didirikannya 
masjid agung yang diberi nama Masjid Agung Syekh Yusuf yang 
merupakan simbol dan kebanggaan masyarakat Kabupaten Gowa, 
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kemudian dengan perhatian pemerintah yang begitu besar terhadap jasa-
jasa dari toko pahlawan Syekh Yusuf.

64
    

 Selanjutnya seorang mahasiswi dari salah satu perguruan tinggi di 

Sulawesi Selatan mengatakan bahwa: 

 Menurut saya, Masya Allah ketika hendak berangkat ke Masjid Agung 
Syekh Yusuf kemudian mendengar nama sosok tokoh Syekh Yusuf 
meskipun sudah meninggal tetapi namanya tetap dikenang, diteladani bagi 
generasi saat ini dan tidak melupakannya begitu saja.

65
 

 Ulasan di atas terkait narasi sejarah tentang tokoh Syekh Yusuf dan hasil 

wawancara di lapangan. Syekh Yusuf merupakan seorang tokoh yang 

ketokohannya tersebut sangat disakralkan, dengan memiliki perjuangan yang 

mampu menembus dua benua dan menjadi teladan dan kebanggaan terkhusus bagi 

masyarakat Kabupaten Gowa yang kemudian mampu mengukir sejarah panjang 

dalam sebuah peradaban. 

 Kemudian hal berbeda yang dikemukakan oleh Sukmawati salah seorang 

masyarakat asli Kabupaten Gowa mengatakan: 

Terkait tokoh Syekh Yusuf saya kurang mengetahui informasinya secara 
detail, tetapi nama tersebut sering saya dengar dalam keseharian.

66
 

 Namun, dari beberapa hasil wawancara yang telah dilakukan dan melihat 

realita di lapangan terlihat bahwa masih ada beberapa masyarakat yang belum 

mengetahui secara detail dari tokoh Syekh Yusuf yang namanya diabadikan dalam 

bangunan masjid sebagai ikon suatu daerah. Melihat hal tersebut peneliti merasa 

betapa pentingnya untuk menginformasikan terkait hal-hal yang mengandung 

wawasan dan nilai-nilai kesejarahan dalam suatu daerah agar masyarakat tetap 

mengetahui jati diri daerahnya.  
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 Melihat sosok Syekh Yusuf “Tuanta Salamaka” sebagai pejuang sekaligus 

ulama yang diakui di mana-mana atas ketinggian dan kedalaman pengetahuan 

keagamaanya serta memiliki banyak pengikut selama hidupnya. Terkait ajarannya 

sampai sekarang ajaran yang ditinggalkannya banyak dipelajari dan diikuti bahkan 

dipertahankan oleh beberapa orang. Berbagai karya tulis telah diwariskannya 

kepada generasi berikutnya, yang membuktikan ajarannya tentang Islam masih 

tetap hidup dan berpengaruh sampai saat ini. Sebagai seorang pejuang Syekh 

Yusuf telah menunjukkan dirinya melalui catatan-catatan sejarah yang telah ada.
67

  

 Terkait pengabadian nama Syekh Yusuf pada beberapa sarana dan 

prasarana yang bernuansa Islam di Kabupaten Gowa sangatlah tepat. Sebab Syekh 

Yusuf pada abad 16 silam, merupakan ulama asal Gowa yang telah berhasil 

menyebarkan agama Islam, mulai dari tanah kelahirannya, Banten, Malaysia, 

Ceylon hingga ke Cape Town Afrika Selatan. Berdasarkan salah satu referensi 

mengungkapkan bahwa sebelum diabadikan nama Syekh Yusuf pada bangunan 

masjid agung tersebut, banyak kritikan dari luar bahwa orang Gowa kurang 

menghargai pahlawannya. Hal tersebut terbukti masih kurang yang mengabadikan 

namanya sebagai identitas di suatu daerah. Padahal di Cape Town, dan beberapa 

negara lainnya nama Syekh Yusuf telah dibesar-besarkan.
68

 

 Namun, jika dilihat sekarang ini sudah ada beberapa sarana dan prasarana 

Islam yang mengabadikan namanya, selain tempat ibadah yaitu masjid juga 

diabadikan dalam sarana pendidikan, yayasan, maupun nama jalan. Apa lagi 

setelah dinobatkan sebagai pahlawan nasional, namanya kini semakin berkibar di 

nusantara.
69
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 Oleh karena itu, untuk mengenang jejak perjuangannya selama ini 

diabadikanlah nama beliau menjadi identitas lokal dalam sebuah bangunan masjid 

agung di Kabupaten Gowa yaitu Masjid Agung Syekh Yusuf. Selain itu, dengan 

pengabadian nama tokoh Syekh Yusuf sebagai identitas lokal pada bangunan 

masjid agung yaitu dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan agar masyarakat 

tidak menghilangkan wawasan dan nilai-nilai kesejarahan dari karakter Syekh 

Yusuf kepada daerah Kabupaten Gowa. Paling penting dari pengabadian nama 

Syekh Yusuf tersebut diharapkan khususnya bagi masyarakat muslim di 

Kabupaten Gowa dapat meneladani tokoh Syekh Yusuf dalam mengajarkan dan 

mengamalkan ajaran agama Islam, mengajarkan kebaikan, menjunjung tinggi 

nilai-nilai kemanusian dan keadilan dalam menjalankan tatanan kehidupan 

bermasyarakat. 

 Beberapa uraian tersebut di atas sangat relevan dengan teori identitas yang 

diungkapkan oleh Madan Sarup bahwasanya “aspek kesejarahan yang membentuk 

identitas dan identitas merupakan susuatu hal yang diwarisi”. Sebagaimana dalam 

hasil penelitian yang diuraikan di atas bahwa salah satu identitas yang dimaksud 

adalah mengacu kepada tokoh Syekh Yusuf sebagai tokoh pahlawan yang 

memiliki narasi kesejarahan yang panjang dan ketokohannya terus dikenang 

sampai saat ini. 

 Akan tetapi penting untuk diketahui terkait pengabadian nama tokoh 

Syekh Yusuf sebagai identitas lokal pada bangunan masjid murni untuk 

mengenang dan mengapresiasi segala bentuk perjuangan dari beliau sebagai 

pahlawan nasional. Adapun selama proses penelitian, terlihat bahwa pada 

bangunan Masjid Agung Syekh Yusuf peneliti tidak menemukan pelaksanaan 

kegiatan yang mencerminkan ajaran/nilai-nilai spiritual secara khusus dari tokoh 

Syekh Yusuf. Jadi identitas lokal yang diangkat dari nama Syekh Yusuf murni 
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untuk mengenang segala bentuk perjuangan dan keteladanan yang dilakukannya 

sebagai sosok pahlawan yang berjasa. 

C. Eksistensi Masjid Agung Syekh Yusuf 

 Masa sekarang merupakan kelanjutan dari masa silam, yang dalam 

berbagai bentuk peristiwa masih terlihat di tengah-tengah kita. Bermacam-macam 

keadaan dan persoalan dewasa ini tidak dapat dimengerti dengan benar, jika tidak 

mengetahui latar belakang sejarah dan perkembangannya pada masa silam. Hal ini 

mengandung makna bahwa nilai yang hidup dan berkembang pada saat ini, dan 

masa yang akan datang pada hakikatnya merupakan bentuk kesinambungan dari 

nilai-nilai yang telah ada pada masa lampau. 

 Maka perlu memperhatikan berbagai informasi masa lampau yang mampu 

mengungkapkan hasil pemikiran, pandangan, dan nilai-nilai yang pernah hidup 

dan berkembang pada masyarakat. Seperti yang dipahami bersama bahwa budaya 

masa kini merupakan suatu hasil proses yang saling berkesinambungan. Suatu hal 

yang ada pada masa lalu terus berlanjut sampai masa sekarang dan menciptakan 

suatu wujud masa depan bangsa, yang hendaknya berpijak pada akar budaya 

bangsa itu sendiri.
70

 

   Seperti halnya dengan eksistensi atau keberadaan bangunan masjid pada 

masa Rasulullah saw. memiliki penampilan fisik yang sangat sederhana. Selain 

itu, bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan di dalam masjid pada masa Rasulullah 

saw. bukan hanya sebagai tempat ibadah. Namun, di sisi lain juga sebagai tempat 

berkumpulnya kaum muslimin, menjadi pusat informasi yang paling penting, 

menjadi tempat mengatur segala urusan, menjadi sumber ilmu pengetahuan, 

sumber bacaan, sumber peringatan, nasihat dan pengarahan. Masjid berperan 
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penting dalam pembelajaran agama dan pengetahuan. Melihat perjalanan 

sejarahnya masjid telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik dalam 

bentuk fisik bangunan maupun bentuk-bentuk kegiatan, fungsi dan peranannya.
71

 

 Eksistensi suatu bangunan masjid dapat terlihat ketika masjid tersebut 

lebih dinamis dalam mengembangkan potensinya, seperti pada penampilan fisik 

bangunan yang memiliki ide desain tertentu, hal ini memberikan karakter 

arsitektur dari sebuah bangunan yang dipengaruhi oleh latar belakang filosofi, 

budaya, dan sebagainya. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya bangunan masjid 

pada awalnya sebagai tempat melaksanakan berbagai aktivitas ibadah, akan tetapi 

lebih dari itu masjid mampu mengembangkan potensinya dengan menjadi pusat 

kegiatan masyarakat salah satunya sebagai wadah interaksi sosial masyarakat 

dalam kehidupan sehari-hari.
72

        

1. Morfologi Arsitektur dan Transformasi Fisik Masjid Agung Syekh 

Yusuf 

 Istilah Morfologi secara etimologis sebenarnya berasal dari bahasa 

Yunani, yaitu gabungan antara morphe yang artinya “bentuk” dan logos berarti 

“ilmu”. Jadi, dapat dikatakan morfologi adalah ilmu tentang suatu bentuk. 

Morfologi ialah cabang kajian linguistik (ilmu bahasa) yang mempelajari tentang 

bentuk kata, perubahan kata, dan dampak dari perubahan itu terhadap arti dan 

kelas kata. Inti kajian morfologi adalah kata beserta aturan pembentukan dan 

perubahannya.
73
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 Morfologi berarti pengetahuan tentang bentuk (morphos), sedangkan 

pengertian morfologi arsitektur lebih menekankan pada pembahasan bentuk-

bentuk geometrik, sehingga dalam menentukan nilai ruang dikaitkan dengan 

maksud ruangan tersebut. Sehingga dari keterkaitan ini dapat terlihat keterkaitan 

yang erat antara organisasi ruang, hubungan ruang, bentuk ruang, dan nilai 

ruang.
74

 

 Sebagaimana diketahui bahwa morfologi ditujukan untuk memperoleh 

gambaran tentang perkembangan bentuk suatu objek arsitektur masjid, sejak awal 

kehadiran sampai bentuk terakhir yang bersifat sinkronik, karena bertujuan 

menemukan variasi/ragam, fenomena/fakta yang ada pada masa sekarang, namun 

tetap mengacu pada bentukan pada masa lalu sehingga nantinya dapat diambil 

nilai-nilai sejarahnya yang bisa dilestarikan dan dipertahankan. 

 Menurut Rochym masjid merupakan sebuah perwujudan kebudayaan dan 

pusat kegiatan Islam, secara arsitektural. Maka kemudian tampillah arsitektur 

masjid secara bervariasi, yang dipengaruhi oleh periode waktu, serta lokasi 

dimana masjid tersebut didirikan. Karena hal ini disebabkan terdapat unsur adat 

kebiasaan dan latar belakang manusia yang menciptakannya. Oleh karena itu, 

pada dasarnya setiap daerah di kawasan ragional tertentu, telah memiliki 

morfologi dan bentuk dasar tipologi masjid dengan karakter yang khusus.
75

 

Masjid merupakan salah satu produk arsitektur Islam. Gaya dan bentuk masjid 

sangat dipengaruhi oleh budaya, suku, dan etnis pada suatu daerah sekitar tempat 

di bangunnya masjid.
76
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 Secara umum bentuk dan penampilan bangunan masjid menjadi tujuan 

utama seseorang dalam merancang sebuah bangunan masjid. Arsitektur seringkali 

tidak terlepas dari kepentingan yang digunakan sebagai simbol, isyarat, atau 

petanda. Dalam hal ini petanda tersebut untuk membedakan antara bangunan 

masjid satu dengan masjid yang lainnya. Dengan kata lain, identitas diperlukan 

untuk menjadi pembeda antar komponen yang berada dalam satu paduan yang 

heterogen. Identitas masjid sebenarnya sudah muncul sejak masa awal 

berkembangnya agama Islam dan terus eksis sehingga saat ini.
77

 

 Sinergitas kaidah arsitektur dan kaidah religi Islam dalam perwujudan 

bentuk bangunan masjid dalam hal ini kemunculan identitas masjid bisa 

dikelompokkan dalam dua jalur, yaitu jalur budaya yang erat kaitannya dengan 

sejarah dan jalur agama yaitu kebutuhan untuk memanifestasikan syariah yang 

diperintahkan. Kedua jalur ini pada akhirnya bertemu sehingga memunculkan 

sebuah kesepakatan akan identitas masjid.  

 Adapun konsep perancangan bentuk dan penampilan masjid sesuai dengan 

tujuannya yaitu bentuk dan penampilan masjid yang memiliki campuran unsur 

Islam dan unsur lokal, hal ini tergolong unik, karena menerapkan konsep 

rancangan yang memadukan antara tampilan lokal dengan identitas tampilan 

unsur Islam. Tujuan kombinasi kedua tampilan ini agar tercapai tujuan pelestarian 

arsitektur lokal dan sekaligus tetap tampil dengan identitas masjid yang telah 

diakui secara universal sehingga tetap memunculkan simbol sebagai bangunan 

tempat ibadah ummat Islam.
78
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 Terkhusus dalam penelitian ini akan diuraikan morfologi arsitektur dan 

meninjau transformasi fisik dari bangunan masjid yang menjadi objek penelitian. 

Masjid yang menjadi objek penelitian kali ini yaitu salah satu bangunan masjid 

yang terdapat di wilayah Kabupaten Gowa, bernama Masjid Agung Syekh Yusuf, 

yang dimana sejarah berdiri dan penamaannya telah dibahas pada poin 

sebelumnya. Dalam pengejawantahan proses transformasi bentuk fisik bangunan 

ini mengalami perubahan dari waktu ke waktu oleh karena itu, peneliti 

menggunakan beberapa pendekatan, salah satunya adalah pendekatan historis 

untuk lebih memperdalam objek penelitian ini. 

 Bangunan Masjid Agung Syekh Yusuf seperti yang terlihat penampilannya 

saat ini begitu megah berdiri ditengah jantung ibukota Sungguminasa Kabupaten 

Gowa. Menelisik dari rentetan historinya, sebelum menjadi masjid yang semegah 

itu, telah mengalami beberapa kali transformasi bentuk fisik bangunan yaitu 

pertama mulai dari bentuk fisik bangunan pada Masjid Raya Gowa, kemudian 

kedua bertransformasi ke bentuk fisik bangunan Masjid Agung Syekh Yusuf 

(pertama) dan ketiga bertranformasi pada bentuk fisik bangunan Masjid Agung 

Syekh Yusuf (kedua) yang terlihat saat ini, berikut peneliti akan menguraikan 

disetiap transformasi bentuk fisik bangunan masjid. 

 Bangungan masjid yang pertama yaitu berawal dari arsitektur Masjid Raya 

Gowa sebagaimana hasil informasi yang ditemukan peneliti di lapangan susuai 

pernyataan dari Muh. Yusuf Seni menyatakan bahwa: 

 Terkait dengan arsitektur bangunan Masjid Raya Gowa, bentuk 
bangunannya itu belum memperlihatkan corak mengikuti suatu bentuk 
arsitektur masjid yang memiliki unsur sejarah masih berupa bangunan 
masjid yang sederhana tetapi sudah memiliki bangunan yang cukup luas 
dibanding dengan bangunan-bangunan masjid yang ada disekitarnya. 
Bentuk bangunannya menyerupai masjid yang bernuansa tradisional 
seperti masjid-masjid yang berada di pedesaan pada umumnya, memiliki 
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satu lantai dengan nuansa putih yang dominan terkesan memberi suasana 
bersih dan di setiap sisi masjid terdapat bentuk sayap.

79
   

 Peneliti melihat dari pernyataan di atas bahwa Masjid Raya Gowa 

memiliki bentuk bangunan yang sederhana seperti bangunan masjid pada 

umumnya dengan nuansa tradisional dan belum menunjukkan arsitektur yang 

mengarah kepada pada suatu bangunan masjid yang memiliki nilai sejarah. Akan 

tetapi yang menjadi kendala dari peneliti yaitu karena belum bisa menemukan 

dokumentasi foto dari bangunan Masjid Raya Gowa. 

 Seperti yang telah dipaparkan sebelumya pada poin B di atas, bangunan 

awal dari Masjid Raya Gowa ini cukup lama digunakan yaitu kurang lebih selama 

16 tahun sebelum dilakukan perombakan total pada tahun 1994 pada masa 

pemerintahan Bupati Gowa ketujuh yaitu H. Syahrul Yasin Limpo karena melihat 

bangunan masjid yang telah terbelakang dan beberapa kondisi bangunan yang 

sudah kurang layak untuk digunakan. 

 Kemudian pada bangungan masjid yang kedua yaitu bertransformasi 

menjadi Masjid Agung Syekh Yusuf setelah dilakukan perombakan bangunan 

masjid, sesuai dengan yang diungkapkan dari Muh. Yusuf Seni bahwasanya: 

 Setelah terjadi perombakan, arsitekturnya telah masuk pada aliran Masjid 
Tua Katangka terlihat pada bentuk kubahnya dan telah memasukkan unsur 
nilai sejarah dan budaya dalam desain bangunannya terlihat pada bentuk 
falsafah hidup Suku Bugis-Makassar yaitu sulapa’ eppa’ hal tersebut dapat 
terlihat pada beberapa ornament luar masjid yang berbentuk persegi empat. 
Adapun bentuk bangunannya sudah semakin luas dan bertambah menjadi 
dua lantai, bernuansa warna hijau dilengkapi dengan dua tiang menara 
(kiri dan kanan) yang menjulang tinggi di depan bangunan masjid.

80
  

 Lebih lanjut H. Syamsuddin Bidol yang peneliti temui di Kantor Bupati 

Kabupaten Gowa mengungkapkan bahwa: 

 Bentuk bangunan atau arsitektur masjid setelah terjadi perombakan 
bentuknya itu menyerupai Masjid al-Markaz al-Islami Kota Makassar. 
Pada bangunan Masjid Agung Syekh Yusuf di masa pemerintahan Bupati 
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H. Syahrul Yasin Limpo, sudah terlihat unsur identitas lokal daerah di 
dalam bangunan masjid, bisa dilihat di tengah-tengah bagian dalam masjid 
terdapat 4 tiang, yang dimaksudkan mengandung makna sebagai simbol 
falsafah dari Suku Bugis-Makassar yaitu sulapa’ eppa’ yang 
mencerminkan karakter dari orang Makassar yang memiliki ketegasan, 
keberanian, kecerdasan dan kejujuran dalam berbicara dan 
bertingkahlaku.

81
 

 Menurut hemat peneliti, dari kedua wawancara di atas telah menguraikan 

tentang ide dari arsitektur masjid yang pertama bangunan masjid berlandaskan 

pada bangunan salah satu masjid tertua yang ada di Sulawei Selatan yaitu Masjid 

Tua Katangka dan kedua menyerupai Masjid al-Markaz al-Islami yang 

pembangunan masjid tersebut dibangun di tahun yang sama. Selain itu, adanya ide 

untuk memasukkan sentuhan identitas lokal dalam hal ini terdapat empat tiang 

bagian dalam masjid yang bermakna sebagai falsafah Suku Bugis-Makassar yakni 

sulapa’ eppa’ (persegi empat) dan ornament bagian luar masjid yang berbentuk 

sulapa’ eppa’. Hal Ini merupakan suatu hal yang tepat untuk menghidupkan dan 

menjalankan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sehingga tetap dilestarikan 

dan menjadi ciri khas dalam suatu daerah. 

 Mengingat dengan adanya identitas lokal merupakan suatu wujud dari 

kekayaan yang dimiliki oleh suatu daerah untuk tetap mempertahankan 

keseimbangan dari daerah tersebut. Adapun dari segi bentuk fisik bangunan 

bertambah semakin luas dan berubah menjadi bangunan masjid dua lantai, dengan 

dua menara yang menjulang tinggi di depan masjid serta bangunan masjid 

didominasi dengan nuansa warna hijau terkesan bangunan lebih hidup dan asri. 
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Gambar 6. Masjid Agung Syekh Yusuf 

Sumber: https://makassarmetro.com/2020/04/29/masjid-syekh-yusuf-

penghormatan-untuk-tuanta-salamaka 

 Masjid Agung Syekh Yusuf digunakan kurang lebih selama 22 tahun 

sebelum kembali dilakukan renovasi besar-besar pada masa pemerintahan Bupati 

Gowa kesepuluh yaitu Adnan Purichta Ichsan, yang dimana awalnya dibawah 

naungan yayasan kemudian diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Gowa. Oleh karenanya pembangunan/renovasi masjid kemudian dilanjutkan oleh 

pihak pemerintah daerah.  

 Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa kemudian melakukan musyawarah 

dari berbagai pihak dan salah satu hasil dari musyawarah tersebut adalah 

pemilihan arsitek untuk renovasi Masjid Agung Syekh Yusuf dan dipilihlah 

seorang arsitek bernama H. Andas Dudy yang berprofesi sebagai seorang 

dosen/ketua jurusan pada prodi arsitektur di Universitas Muslim Indonesia, 

sekaligus sebagai Direktur Aikindo Reka Cipta Konsultan. Adapun informasi 

yang diperoleh dari beliau terkait renovasi bangunan Masjid Agung Syekh Yusuf 

dalam wawancara mengungkapkan bahwa: 
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Pada tahun 2016 menjadi awal masa pemerintahan Pak Adnan Purichta 
Ichsan yang menjabat sebagai bupati Kabupaten Gowa. Pada saat itu Pak 
Adnan langsung berfokus pada renovasi bangunan Masjid Agung Syekh 
Yusuf karena kurang lebih selama dua dekade terakhir bangunan masjid 
tidak dapat lagi menampung jumlah jama‟ah yang semakin banyak, selain 
itu beberapa kondisi masjid mengalami berbagai kekurangan dari baik dari 
segi kenyamanan dan keamanan sebagai tempat untuk melaksanakan 
ibadah. Oleh karenanya, pada saat itu dilakukan renovasi besar-besaran. 
Kemudian Pak Adnan memberi amanah kepada saya untuk menjadi arsitek 
dari Masjid Agung Syekh Yusuf, tanpa berpikir panjang saya langsung 
menerima amanah tersebut.

82
 

 Begitupun dengan hasil wawancara dari H. Abd. Djabbar Hijaz 

menginformasikan bahwasanya: 

 Untuk perubahan bentuk fisik bangunan masjid dilakukan karena ingin 
mengikuti perkembangan zaman yang ada dan beberapa bagian masjid 
sudah kurang layak lagi digunakan seperti wc dan plafon masjid, 
menyebabkan kekurangan dari aspek kenyamanan dan keamanannya 
sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah.

83
 

 Hasil wawancara tersebut di atas peneliti menyimpulkan bahwa, bangunan 

masjid kembali direnovasi karena ada beberapa hal diantaranya, bangunan tidak 

dapat lagi menampung kapasitas jama‟ah dalam jumlah yang besar, kemudian 

beberapa kondisi bangunan masjid yang tidak lagi nyaman dan aman untuk 

digunakan sebagai tempat ibadah. Selain itu, juga sebagai bahan pertimbangan 

melihat perkembangan zaman terlihat bangunan masjid yang sudah mulai 

terbelakang. 

 Selanjutnya Muh. Yusuf Seni menambahkan bahwa: 

 Jika melihat kondisi bangunan Masjid Agung Syekh Yusuf  setelah 
dilakukan renovasi terlihat bangunannya tetap memiliki dua lantai, dan dua 
menara, tetapi nuansa masjid berubah menjadi nuansa putih, kemudian ada 
penambahan untuk ukuran luas di setiap sisinya dan tidak ada sekat di 
dalam ruangan masjid sehingga terlihat lebih luas. Adapun posisi tangga 
masjid sebelumnya terletak di luar ruangan masjid dan setelah renovasi 
kemudian posisi tangga tersebut dimasukkan ke dalam ruang masjid dan 
terdapat 5 buah tangga yang digunakan sebagai akses untuk ke lantai dua. 
Pada lantai satu terdapat tempat wudhu yang posisinya tetap berada di 
bawah menara masjid yang dibuat terpisah antara tempat wudhu laki-laki 
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dan perempuan. Selain itu, pada lantai satu juga terdapat ruang VIP dan 
ruang untuk petugas masjid di bagian belakang. Selanjutnya untuk lantai 
dua terdapat tempat untuk shalat dan ruang perpustakaan. Secara 
keseluruhan Masjid Agung Syekh Yusuf mengunakan konsep bangunan 
bernuansa modern dan mengedepankan identitas lokal dari Kabupaten 
Gowa.

84
         

 Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa bentuk fisik bangunan Masjid Agung 

Syekh Yusuf berubah menjadi nuansa warna putih dengan sentuhan bangunan 

lebih modern dengan tetap memasukkan unsur identitas lokal daerah, dan masih 

mempertahankan beberapa kerangka bangunan masjid sebelumnya yang terdiri 

dari dua lantai, hanya saja untuk luasnya sedikit mengalami penambahan disetiap 

sisinya dan terdapat beberapa ruang tambahan pada bangunan masjid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Masjid Agung Syekh Yusuf 

Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis 

 Lebih lanjut peneliti melihat dan menganalisis dari beberapa hasil 

wawancara terkait penyebab terjadinya renovasi pada bangunan masjid tersebut 

yaitu disebabkan karena adanya upaya untuk melestarikan unsur sejarah dan 

budaya lokal, adanya perkembangan teknologi dari arus globalisasi, terjadinya 
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pertambahan jumlah jama‟ah masjid, dan kondisi fisik bangunan masjid yang 

kurang layak digunakan dalam beribadah.  

 Terkait morfologi arsitektur bangunan Masjid Agung Syekh Yusuf 

sebagaimana yang diuraikan lebih lanjut oleh arsitektur masjid H. Andas Dudy 

yang peneliti temui di Gedung Rektorat Universitas Muslim Indonesia 

menguraikan bahwa: 

 Pada saat diberi amanah untuk menjadi arsitek Masjid Agung Syekh 
Yusuf, saya terlebih dahulu harus mengkaji dan mempelajari lebih dalam 
tentang sejarah dan budaya, baik itu sejarah Islam maupun sejarah lokal 
yang ada di Kabupaten Gowa, mengingat amanah saya kali ini adalah 
sebuah bangunan masjid yang ada di Kabupaten Gowa. Sebagaimana 
diketahui Kabupaten Gowa merupakan daerah yang memiliki sejarah 
panjang baik dari segi sejarah Islam, sejarah lokal dan budaya lokalnya, 
oleh karenanya saya ingin melahirkan sesuatu hal yang baru dan unik 
dalam arsitekturnya, ide arsitektur yang saya berikan adalah suatu desain 
bangunan yang selalu mencerminkan dan tidak menghilangkan jati diri 
dari identitas lokal Kabupaten Gowa baik dari segi sejarah dan budayanya 
dan di sisi lain saya tetap ingin memadukannya dengan unsur modern agar 
bangunannya mengikuti perkembangan zaman. Dan yang tidak kalah 
pentingnya yaitu dalam renovasi ini berupaya untuk mengembalikan aspek 
fungsional serta mengembalikan nilai keagungan masjid yang selama ini 
dijadikan sebagai ikon masyarakat Kabupaten Gowa.

85
   

 Sesuai dengan apa yang dikatakan dari arsitek Masjid Agung Syekh Yusuf 

di atas terlihat bahwa arsitek tersebut tetap ingin menghidupkan nilai-nilai sejarah 

dan budaya yang terdapat di Kabupaten Gowa. Berikut peneliti akan menguraikan 

konsep morfologi bangunan Masjid Agung Syekh Yusuf yang memiliki nilai 

sejarah dan budaya lokal, sebagaimana informasi yang diperoleh dari arsitek 

Masjid Agung Syekh Yusuf yaitu H. Andas Dudy.  

a. Atap 

 Masjid Agung Syekh Yusuf dibangun dengan arsitektur Makassar yang 

terinspirasi dari bentuk kubah Masjid Tua Katangka.
86

 Masjid Tua Katangka 

merupakan bangunan masjid yang dibangun pada tahun 1603 M pada masa 
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pemerintahan Raja Gowa ke XIV yaitu Sultan Alauddin. Masjid Tua Katangka 

merupakan salah satu masjid tertua di Sulawesi Selatan.
87

 Hal ini sesuai dengan 

informasi yang ditemukan peneliti di lapangan, dari hasil wawancara salah satu 

pengurus Masjid Agung Syekh Yusuf dan juga masyarakat asli Kabupaten Gowa 

yaitu Muh. Yusuf Seni menuturkan bahwasanya: 

 Terkait arsitektur masjid sebelum terjadi renovasi telah merujuk ke dalam 
aliran arsitektur Masjid Tua Katangka terkhusus pada bagian kubahnya. 
Sebagaimana yang diketahui bahwa Masjid Tua Katangka merupakan 
salah satu bangunan masjid tertua di Sulawesi Selatan. Jadi untuk 
pembangunan masjid harus tetap berkiblat pada bangunan masjid yang 
memiliki nilai histori di dalamnya. 

88
 

 Lebih lanjut H. Andas Dudy selaku arsitek Masjid Agung Syekh Yusuf 

mengatakan: 

 Sebagaimana diketahui bahwa di Kabupaten Gowa memiliki rentetan 
sejarah Islam yang sangat panjang, hal ini bisa dilihat pada bangunan 
Masjid Tua Katangka yang menjadi salah satu bangunan masjid tertua 
yang ada di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, dari bentuk atap Masjid Tua 
Katangka muncul inspirasi untuk mendesain bentuk atap Masjid Agung 
Syekh Yusuf yang menyerupai bentuk kubah Masjid Tua Katangka seperti 
yang terlihat sekarang ini.

89
   

 Kedua wawancara di atas peneliti menganalisa bahwa sebelum menjadi 

Masjid Agung Syekh Yusuf yang semegah sekarang, ternyata mulai dari 

transformasi bangunan masjid yang kedua (Masjid Agung Syekh Yusuf bernuansa 

hijau) telah memasukkan unsur sejarah lokal di dalam bangunan masjid seperti 

halnya pada bagian kubah masjid. Kemudian peneliti melihat dari yang dikatakan 

arsitek di atas bahwa bangunan Masjid Agung Syekh Yusuf jika dimaknai lebih 

dalam terkhusus pada bentuk atapnya tersimpan nilai sejarah Islam di dalamnya, 

tetapi masih sedikit masyarakat yang mengetahui hal tersebut. 
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  (a)              (b)  

Gambar 8. Atap Masjid Tua Katangka Gowa (a) dan Atap Masjid Agung 

Syekh Yusuf (b) 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

b. Motif 

 Bangunan Masjid Agung Syekh Yusuf didominasi oleh motif huruf 

lontara’ dengan mengangkat bentuk dasar sulapa’ eppa’ (segi empat). Bentuk 

sulapa’ eppa’ dalam bangunan masjid digunakan karena memiliki makna filosofi. 

Kemudian peneliti menyinkronkan dengan beberapa literatur dan hasil wawancara 

yang membahas tentang bentuk sulapa’ eppa’. Seperti informasi yang diperoleh 

dari arsitek Masjid Agung Syekh Yusuf mengemukakan: 

 Penggunaan bentuk dasar sulapa’ eppa’ pada bangunan masjid sangat 
dominan bisa dilihat mulai dari tampilan depan masjid, baik itu di dinding, 
atap dan apa lagi pada dalam ruangan masjid hampir disetiap sisinya 
dipenuhi dengan bentuk sulapa’ eppa’ hal ini karena melihat dalam sejarah 
masyarakat Suku Bugis-Makassar memiliki sebuah falsafah hidup yang 
dijadikan sebagai pegangan secara turun temurun dalam menjalani 
kehidupan sehari-hari. Dari bentuk sulapa’ eppa’ kemudian digambarkan 
ke dalam huruf aksara lontara’ bisa dilihat pada huruf lontara’ “sa”. 
Bentuk sulapa’ eppa’ memiliki beberapa makna: Pertama bermakna 
sebagai kosmogoni (angin, api, air, dan tanah) dapat juga diibaratkan 
sebagai empat penjuru mata angin yaitu, utara, timur, selatan dan barat. 
Kedua bermakna sebagai bentuk dan sifat manusia (tau). Selain 
menggunakan desain yang bernuansa sejarah dan budaya tidak kalah 
pentingnya untuk memasukkan unsur-unsur Islam dalam bangunan masjid, 
bisa dilihat pada atap masjid terdapat 99 titik yang berwarna emas yang 
mewakili 99 Asmaul Husna.

90
  

 Muh. Yusuf Seni menambahkan terkait motif sulapa’ eppa’ bahwa: 
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 Pada saat memasuki bangunan masjid langsung disuguhkan dengan motif 
sulapa’ eppa’ yang di dalamnya itu terdapat ukiran kaligrafi al-Qur‟an 
yang sangat indah, dari sini dapat melihat ciri keislaman pada bangunan 
masjid.

91
 

 Peneliti melihat pada bangunan masjid sangat memperhatikan makna 

disetiap arsritekturnya, suatu bangunan yang sangat mengedepankan unsur Islam 

dan nilai-nilai sejarah dan budaya. Hal ini merupakan perpaduan yang sangat 

menarik dan unik. 

 Falsafah sulapa’ eppa’ mempunyai banyak makna yang mencerminkan 

suatu pandangan tentang dunia.
92

 Selain itu, sulapa’ eppa’ menunjukkan upaya 

untuk menyempurnakan diri. Falsafah ini menyatakan bahwa segala aspek 

kehidupan manusia barulah sempurna jika berbentuk sulapa’ eppa’.
93

 Masyarakat 

lokal Suku Bugis-Makassar secara umum mengenal sulapa’ eppa’ sebagai bentuk 

simbol yang digambarkan melalui garis-garis yang saling berhubungan dengan 

empat titik yang berbentuk segi empat belah ketupat. Sulapa’ eppa’ juga 

merupakan bentuk dasar dari aksara lontara’ yaitu huruf “sa” yang berbentuk 

belah ketupat dengan empat sisi yang membuat sulapa’ eppa’ dikenal sebagai 

buah dari kebudayaan lokal, kekayaan intelektual, dan keyakinan dari masyarakat 

Bugis-Makassar.
94

 

 Selanjutnya H. Muchlis mengatakan mengenai motif sulapa’ eppa’: 

 Motif sulapa’ eppa’ yang dominan pada Masjid Agung Syekh Yusuf 
diilhami dari falsafah Suku Bugis-Makassar yang menyatukan empat 
unsur/empat elemen, yaitu unsur, tanah, air, api, dan angin hal inilah yang 
disebut oleh orang Bugis “sulapa’ eppa’” dan orang Makassar “sulapa’ 
appa’”. Sulapa’ eppa’ ini yang memiliki empat unsur tadi yang sekaligus 
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sebagai penjelmaan dari proses transformasi dari huruf aksara lontara’ 
yang cuman mengenal garis naik dan turun dan huruf lontara’ lebih 
banyak berbentuk belah ketupat. Jadi huruf lontara’ itu cara penulisannya 
jika naik tulisanya tebal, kemudian jika turun tulisannya tipis. Karena 
nilai-nilai atau prinsip yang dianut oleh orang Makassar itu kemauannya 
untuk maju sangat besar, sekalipun mengalami situasi yang tidak baik 
selalu sabar dan merendahkan hati. Pada huruf lontara’ Makassar yang 
berjumlah 19 tidak mengenal huruf mati, bagi orang Makassar tidak 
mengenal yang namanya pantang mundur/pantang mati. Selain itu, huruf 
lontara’ itu bentuk hurufnya tidak bengkok cuman patah-
patah=lurus/tegas, karena orang Makassar harus tegas memperlihatkan 
kapan saatnya melawan, kapan saatnya harus merendahkan hati dalam 
menjalani kehidupan. Inilah beberapa simbolisasi makna dari sulapa’ 
eppa’ yang mengilhami motif yang ada di Masjid Agung Syekh Yusuf 
sebagai bentuk diferensiasi atau sifatnya ikonik.

95
 

 Adapun beberapa makna dari falsafah sulapa’ eppa’ sebagai berikut: 

Pertama, kosmogoni (angin, api, air, dan tanah), dari keempat unsur ini memiliki 

makna yaitu pertama sifat angin dimaknai sebagaimana angin yang berhembus ke 

mana saja yang membawa kesejukan dan kadang pula membawa bencana, begitu 

pula dengan manusia yang bebas melangkah ke mana saja, tetapi kembali kepada 

dirinya sendiri. Jika manusia melangkah ke arah yang baik dan benar maka 

kebaikan juga datang kepada dirinya, begitu pula sebaliknya jika manusia 

melangkah ke arah yang salah, maka yang datang juga keburukan.
96

 Kedua sifat 

air yang dimaknai bahwa air yang mengalir dari hilir ke hulu, dan mengalir ke 

tempat yang ditujunya dengan berbagai rintangan yang dilalui. Sebagaimana 

manusia dalam menjalani kehidupan memiliki berbagai rintangan yang dapat 

dilaluinya. Sifat air juga menggambarkan sifat yang tenang, yang ada pada diri 

manusia.  

 Ketiga sifat api yang dimaknai sebuah luapan perasaan berupa emosi dari 

manusia yang terkadang naik turun, seperti api yang bergejolak kadang membesar 

dan kadang mengecil. Dari sifat api ini yang ada pada diri manusia, jika tidak 
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diiringi oleh sifat air maka bisa jadi ada dampak yang ditimbulkan seperti halnya 

kerugian atau kekurangan yang ditimbulkan seperti halnya sifat pemarah. Sifat api 

juga bermakna menjadi penerang, petunjuk, keberanian dan semangat yang terus 

membara, meskipun terdapat banyak kendala yang dihadapi dalam kehidupan. 

Keempat sifat tanah dimana bermakna di mana diketahui manusia itu diciptakan 

dari tanah oleh Tuhan jadi dapat dimaknai bahwa manusia pada tubuhnya 

memiliki unsur tanah dan pada waktunya tiba manusia akan kembali ke tanah.
97

 

 Kedua terkait makna dari bentuk sulapa’ eppa’ yang dimana terdapat 

empat unsur di dalamnya yaitu, angin, api, air, dan tanah sebagaimana yang telah 

diuraikan sebelumnya. Lebih lanjut ditambahkan oleh H. Barsihannor, seorang 

dosen dari salah satu perguruan tinggi Sulawesi Selatan dan sebagai masyarakat 

yang bermukim di sekitar Masjid Agung Syekh Yusuf, menuturkan bahwa: 

 Desain bangunan Masjid Agung Syekh Yusuf terlepas dari persfektif 
umum yang terlihat baik dari bagian atas, sisi kanan, kiri, depan, dan 
belakang ternyata menunjukkan bahwa masjid tersebut merefleksikan 
sebuah falsafah hidup masyarakat Bugis-Makassar yang disebut dengan 
sulapa’ eppa’ (eppa’ sulapa’). Terlepas dari penyebutan itu intinya adalah 
bangunan ini selalu bersegi empat, mulai dari desain arsitektur dalam 
interior dan eksterior juga selalu menunjukkan kepersegian itu yang 
kemudian dikenal dengan sulapa’ eppa’. Ditahui bahwa sulapa’ eppa’ 
bukan hanya sekedar konsep dan ucapan semata tapi sulapa’ eppa’ ini 
adalah sebuah world view masyarakat Bugis-Makassar yang menjadi 
karakteristik kepribadian personal ataupun komunal, dalam konsepsi 
sulapa’ eppa’ bahwa desain masjid yang bergenre sulapa’ eppa’ ini 
mencerminkan sebuah nilai. Sulapa’ eppa’ menunjukkan 4 karakteristik 
yang orang sebut sebagai materi dasar alam semesta, yaitu: angin, api, air, 
dan tanah. Angin yang memiliki makna kelembutan, api memiliki makna 
cahaya, air memiliki makna mampu beradaptasi, dan tanah yang memiliki 
makna kekuatan. Keeampat karakterisitik inilah yang menjadi identitas 
lokal dalam masyarakat Bugis-Makassar.

98
   

 Berdasarkan hasil wawancara di atas jelas terlihat bahwa falsafah sulapa’ 

eppa’ yang mendominasi motif dari desain arsitektur bangunan Masjid Agung 
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Syekh Yusuf ini sangat sarat akan makna sehingga menjadi karakteristik 

kepribadian dari masyarakat Bugis-Makassar sekaligus menjadi local identity. 

 Ketiga, bentuk manusia (tau) konsep manusia atau tau dalam sulapa’ 

eppa’ dalam masyarakat Bugis-Makassar yaitu melambangkan empat sisi tubuh 

manusia, paling atas adalah kepala, sisi kiri dan kanan adalah kedua tangan dan 

paling bawah adalah kaki.
99

 Masyarakat Bugis-Makassar mengidealisasikan 

manusia sulapa’ eppa’ yang menjaga prinsip keseimbangan atas-bawah yang 

bermakna keadilan dan kiri-kanan yang bermakna kesetaraan. Dengan alam, 

manusia dengan prinsip sulapa’ eppa’ mengemban tanggung jawab untuk 

merawat kearifan lokal dan keselarasan dalam tata kelolanya.
100

 

 Begitupun halnya dalam kebudayaan Sulawesi Selatan dianjurkan untuk 

memiliki sipa’ tau (sifat manusia) yaitu sifat yang mengarah pada sistem nilai dan 

norma-norma. Masyarakat Bugis-Makassar memegang prinsip sulapa’ eppa’ yang 

bermakna sebagai modalitas yang harus dimiliki setiap individu dan pemimpin 

yang baik. Adapun keempat modalitas yang dimaksud yaitu:  

1. Macca atau cerdas secara intelektual, emosional dan spiritual. Macca juga 

dapat diartikan sebagai pannawa-nawa yang mengandung arti seperti cinta 

kebenaran, selalu berhati-hati, dan bersifat tulus. Dengan demikian, macca 

juga dapat diartikan sebagai seseorang yang menyukai hal-hal yang baik 

dan berhati-hati dalam melakukan sesuatu dan tidak mementingkan diri 

sendiri. 
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2. Malempu atau jujur dapat diartikan bagaimana seseorang dapat 

mempertahankan hak-hak mereka sesama manusia dan kewajiban terhadap 

penciptanya. 

3. Warani atau berani yang artinya pemimpin harus memiliki sikap yang 

berani, memiliki komitmen dan siap mengambil risiko, tidak penakut 

apalagi pengecut. 

4. Getteng atau tangguh yang diartikan sebagai seseorang yang konsisten. 

Konsisten merupakan sifat yang menunjukkan ketetapan terhadap sesuatu 

atau keadaan yang tidak berubah. Sikap ini menunjukkan bahwa individu 

dengan nilai keteguhan tidak mudah berubah dalam hal pendirian atau 

keyakinan. 

 Hal ini jelas bahwa falsafah tersebut selain menjadi wasiat kebudayaan, 

juga menjadi sebuah sistem nilai dalam pedoman hidup masyarakat Sulawesi 

Selatan.
101

 Oleh karenanya peneliti menyimpulkan dari beberapa hasil wawancara 

dan literatur terkait falsafah sulapa’ eppa’ sangat selaras terkait makna dan 

pengaplikasiannya dalam bangunan masjid. 

 

 

 

 

 

 (a)           (b)    (c) 

Gambar 9. Aksara Lontara (a), Bentuk Sulapa’ Eppa’ (b) dan Motif 

Bangunan Masjid Agung Syekh Yusuf (c) 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
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c. Bentuk Tangan Yang Berdo‟a 

 Bangunan Masjid Agung Syekh Yusuf jika kita lihat memiliki perbedaan 

yang sangat mencolok pada puncak kubahnya. Terdapat monumen tangan yang 

menengadah tepat dipuncak kubahnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari 

arsitek masjid mengatakan bahwa: 

 Tampilan desain pada puncak kubah Masjid Agung Syekh Yusuf didesain 
dengan tampilan yang sangat berbeda dan sejauh ini belum ada desain 
masjid yang menyerupainya, hal tersebut untuk memperlihatkan ciri khas 
dan ikon dari Kabupaten Gowa. Penegasan pada bentuk tangan yang 
berdo‟a dengan skala monumental pada puncak atap untuk menegaskan 
kesan Agung pada masjid. Bersusun tiga melambangkan 3 unsur dalam 
sebuah sinergi yang saling berhubungan yaitu masyarakat, stakeholder dan 
pemerintah. Ketiga unsur ini saling bersatu, bahu membahu dan 
bertawakkal kepada Allah swt. dalam bentuk do‟a demi mewujudkan 
Masjid Agung Syekh Yusuf.

102
 

 Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara dari H. Muchlis: 

 Jadi, dalam tampilan arsitektur Masjid Agung Syekh Yusuf arsiteknya 
menginginkan ada diferensiasi dari bangunan masjid-masjid yang lain, 
menjadi ciri khas tertentu pada saat orang melihat langsung mengetahui ini 
pasti Masjid Agung Syekh Yusuf di Kabupaten Gowa. Perbedaannya dapat 
terlihat pada bentuk kubah masjid yaitu ada semacam tangan yang 
menengadah ke atas, menyimbolkan tangan yang sedang berdo‟a.

103
 

 Monument tangan yang berdo‟a di puncak kubah menjadi bentuk 

diferensiasi dari bangunan masjid pada umumnya dan menjadi ikon dari 

Kabupaten Gowa yang menegaskan kesan keagungan pada masjid dan 

memperlihatkan tiga unsur yang saling bersinergi dalam mewujudkan Masjid 

Agung Syekh Yusuf. 
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Gambar 10. Bentuk Tangan Berdo'a Pada Puncak Atap Masjid Agung 

Syekh Yusuf 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 Seperti yang telah dipaparkan pada tinjauan teoritis, telihat bahwa 

bangunan Masjid Agung Syekh Yusuf ini dijadikan sebagai ikon yang berada di 

kawasan Kabupaten Gowa. Tampilan ini dibuat dengan ciri khas bangunan yang 

unik dengan tetap menunjukkan identitas dari Kabupaten Gowa itu sendiri, suatu 

bangunan yang memperlihatkan perberbedaan dari bagunan-bangunan masjid 

yang lainnya yang biasa dikenal dengan istilah The Kingdom of Gowa.
104

 

 Sesuai dengan hasil wawancara dari salah seorang muazin di Masjid 

Agung Syekh Yusuf bernama Bakhtiar mengatakan: 

 Masjid Agung Syekh Yusuf ini merupakan masjid idola bagi seluruh 
masyarakat yang ada di Kabupaten Gowa dan bagi masyarakat di luar dari 
Kabupaten Gowa, dapat terlihat hampir disetiap pelaksanaan shalat Jum‟at 
MC menyebut bahwa “Masjid Agung Syekh Yusuf adalah masjid terbesar 
yang ada di Kabupaten Gowa, tentu hal ini menjadi kebanggaan tersendiri 
bagi masyarakat Kabupaten Gowa”.

105
 

  H. Andas Dudy sebagai arsitek Masjid Agung Syekh Yusuf memberikan 

pernyataan dengan mengatakan bahwa: 

 Masjid Agung Syekh Yusuf didesain dengan tampilan yang terkesan luas 
dan megah terutama pada bangunan dalam masjid yang memilki tinggi 
dinding sama dengan tinggi atap sehingga memberikan kesan agung. 
Tetapi ketika masuk ke dalam masjid seketika diri merasa kecil dihadapan 
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Allah swt. di sinilah bentuk penghambaan dan kerendahan hati seseorang 
kepada Allah swt. Adapun dimensi dari masjid yaitu, luas lahan yaitu 
12.000 M2, luas lantai 1 yaitu 3.000 M2, luas lantai 2 yaitu 2.100 M2, luas 
pelataran yaitu 2.800 M2, dan luas parker yaitu 1.700 M2 kemudian untuk 
kapasitas dari masjid yaitu, kapasitas lantai 1 yaitu 3.500 jama‟ah, 
kapasitas lantai 2 yaitu 2.500 jama‟ah, kapasitas pelataran yaitu 3.000 dan 
totalnya yaitu 9.000 jama‟ah.

106
  

 Beberapa pernyataan di atas dapat terlihat bahwa Masjid Agung Syekh 

Yusuf telah menjadi kebanggaan masyarakat dan ikon dari Kabupaten Gowa 

dengan mengedepankan konsep Islam di dalam bangunan masjid dan identitas 

lokal, sehingga menjadikan masjid tidak terlepas dari nilai-nilai penghambaan 

kepada Allah swt. selain itu desain bangunan yang memiliki nilai-nilai Islam 

seperti, nilai kesederhanaan, nilai keadilan, nilai pengakuan terhadap hak orang 

lain, dan nilai-nilai Islam yang ada lainnya.  

 Keberadaan Masjid Agung Syekh Yusuf semakin terlihat eksis karena 

terlihat pada morfologi arsitektur masjid yang memiliki ciri khas tersendiri dengan 

konsep bangunannya. Kemudian penting untuk diketahui bahwa yang menjadi 

kunci kesuksesan sebuah desain masjid adalah ketika masjid secara totalitas 

mampu membawa orang-orang mejadi semakin dekat kepada Yang Maha 

Pencipta sebagai arsitek dalam kehidupan ini. Bangunan Masjid Agung Syekh 

Yusuf belum selesai 100 %, dalam hal ini terus dilakukan perbaikan dan 

perawatan pada tampilan fisik bangunan. 

 Menurut hemat peneliti antara teori yang telah diuraikan di atas dengan 

hasil penelitian di lapangan terlihat kesesuaian dengan teori evolusi kebudayaan 

dari E. B. Taylor yang mengatakan bahwa suatu kebudayaan manusia yang 

berkembang dari hal yang sederhana menjadi sesuatu hal yang lebih kompleks, 

terlihat pada bentuk bangunan Masjid Agung Syekh Yusuf dari transformasi 

bangunan masjid yang semakin kompleks. 
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2. Bentuk-bentuk Kegiatan pada Masjid Agung Syekh Yusuf 

 Masjid dalam sejarahnya mempunyai arti penting dalam kehidupan umat 

Islam, hal ini karena masjid sejak masa Rasulullah saw. telah menjadi sentra 

utama seluruh aktivitas umat Islam pada generasi awal, bahkan masjid pada saat 

itu menjadi fasilitas umat Islam untuk mencapai kemajuan suatu peradaban.
107

 

 Secara ideal masjid dapat dijadikan sebagai tempat salah satu alternatif 

sebagai pembinaan umat secara keseluruhan. Di mana masjid memiliki sebuah 

modal yang khas, yaitu masjid memiliki citra dalam pandangan setiap orang 

sebagai lembaga yang bermoral, baik, dan terpercaya karena kesan keagamaan 

yang melekat, modal inilah yang tidak dimiliki oleh lembaga lain dan hendaknya 

dapat dimanfaatkan oleh para pengelola masjid untuk menangani masalah-

masalah umat.
108

 

 Masjid tidak hanya sekedar sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah 

shalat berjama‟ah, akan tetapi masjid dalam hal ini digunakan dalam berbagai 

bentuk kegiatan positif di dalamnya. Di setiap masjid memiliki bentuk kegiatan 

yang berbeda-beda hal tersebut tergantung dari pihak masjid. Dapat dilihat pada 

Masjid Agung Syekh Yusuf yang ada di Kabupaten Gowa merupakan bangunan 

masjid yang dibawah naungan pemerintah daerah. Setelah mengalami beberapa 

kali renovasi dan yang terakhir pada tahun 2016, maka masjid ini memiliki 

beberapa bentuk kegiatan yang rutin dilakukan. 

 Mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masjid ini tidak ada 

pembatasan oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Gowa dan pihak pengurus 

masjid. Jadi semua kalangan bebas melakukan kegiatan di Masjid Agung Syekh 
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Yusuf begitupun dengan berbagai ormas tidak ada pembatasan di dalamnya 

seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Wahdah, Salafi, dan ada beberapa 

ukhwah. Kebebasan yang diberikan oleh pihak pemerintah dan pengurus masjid 

dengan catatan ormas tersebut tidak ada yang bertentangan dengan ajaran dan 

syariat Islam, pihak pengurus masjid tetap melakukan pemilahan dengan hati-hati 

siapa pun yang akan melakukan kegiatan. 

a) Kegiatan Sosial-Keagamaan 

 Fungsi masjid sebagai tempat ibadah merupakan fungsi pokok yang ada di 

setiap masjid, ibadah yang dimaksud di sini merupakan kegiatan ibadah yang erat 

kaitannya dengan sang pencipta yaitu Allah swt. seperti shalat wajib secara 

berjama‟ah, shalat sunnah, i‟tikaf, dzikir, do‟a dan masih banyak kegiatan ibadah 

yang berhubungan dengan Allah swt.
109

 Kegiatan dalam bidang keagamaan 

merupakan inti dari semua bentuk aktivitas yang dilakukan di masjid. Semua 

aktivitas yang menjadi pengembangan program pemberdayaan masjid harus 

berawal dan berdasar pada aspek keagamaan. Adapun inti dari kegiatan 

keagamaan yang paling pertama dan utama adalah pelaksanaan shalat. Salah satu 

indikator hidup atau tidaknya sebuah masjid dapat dilihat dari kegiatan shalat 

berjama‟ah di suatu masjid tersebut.
110

 

 Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa inti dari semua 

aktivitas/kegiatan yang dilakukan di masjid adalah dalam bidang keagamaan, dari 

hal tersebut sangat erat kaitannya dengan aktivitas sosial-keagamaan yang 

dilakukan di masjid. Kondisi sosial merupakan suatu cara tentang bagaimana para 
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individu saling berhubungan antara satu sama lain yang menyangkut aspek 

kehidupan masyarakat. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman 

dengan berbagai perubahan yang terjadi dengan begitu cepatnya, maka dalam hal 

ini akan mempengaruhi suasana dan kondisi masyarakat muslim termasuk 

perubahan dalam mengembangkan fungsi dan peranan masjid. 

 Salah satu fungsi dan peran masjid yang penting untuk tetap dipertahankan 

hingga saat ini adalah kegiatan dalam bidang sosial. Selain itu, masjid juga 

difungsikan sebagai tempat untuk mengumumkan hal-hal penting yang berkaitan 

dengan peristiwa-peristiwa sosial kemasyarakatan. Karena masjid pada dasarnya 

didirikan secara bersama dan untuk kepunyaan serta kepentingan bersama.
111

 

Masjid mempunyai posisi yang sangat penting dalam memberikan solusi bagi 

permasalahan sosial di masyarakat apabila benar-benar dijalankan sesuai dengan 

fungsinya.
112

  

 Terlihat dalam eksistensi Masjid Agung Syekh Yusuf, terdapat kegiatan-

kegiatan yang rutin dilakukan dalam bidang sosial-keagamaan sebagaimana hasil 

wawancara dari salah satu pengurus masjid yaitu Muh. Yusuf Seni 

menginformasikan bahwa: 

 Ada beberapa kegiatan sosial-keagamaan yang rutin diadakan di Masjid 
Agung Sykeh Yusuf, diantaranya yaitu: 1) Penyelenggaraan kegiatan hari-
hari besar Islam seperti, Tahun Baru Hijriah/Islam, Idul Fitri, Idul Adha, 
Maulid Nabi, Isra‟ Mi‟raj. 2) Pelaksanaan Tabligh Akbar. 3) Kegiatan 
pada bulan suci ramadhan yaitu menerima dan menyalurkan zakat, infak, 
dan sedekah. 4) Menyembelih dan mendistribusikan hewan qurban. 5) 
Pelaksanaan akad nikah. 6) Penerimaan tamu dari sekolah-sekolah Islam 
seperti PAUD dan TK untuk melakukan wisata religi dan belajar di masjid 
ini. 7) Penerimaan beberapa tamu Imam besar Palestina dan Arab yang 
melakukan kunjungan dan melaksanakan suatu kegiatan. 8) Pelaksanaan 
TK-TPA. Jadi untuk semua kegiatan yang akan dilakukan beberapa hari 
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sebelum kegiatan dilaksanakan telah dilakukan pengaturan jadwal dan 
untuk kegiatan dari luar yang akan dilakukan di dalam masjid terlebih 
dahulu menyurat dan meminta izin.

113
 

 Lebih lanjut diungkapkan oleh H. Abd. Djabbar Hijaz terkhusus pada 

kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Masjid Agung Syekh Yusuf: 

 Khusus kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Masjid Agung Syekh 
Yusuf tidak jauh berbeda dari kegiatan-kegiatan keagamaan sebelum 
terjadinya renovasi pada Masjid Agung Syekh Yusuf, sekalipun jika ada 
yang berbeda yaitu dalam hal jumlah jama‟ah yang semakin banyak dan 
apabila ada kegiatan yang dilaksanakan itu dengan kapasitas yang banyak. 
Kemudian untuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan 
sampai sekarang yaitu, pengajian rutin yang telah dijadwalkan, peringatan 
hari-hari besar Islam, pembinaan penghafalan al-Qur‟an, Lailatul Istima‟ 
yaitu kegiatan setiap malam jum‟at yang dilakukan oleh Nahdatul Ulama 
(NU) isinya yaitu yasinan dan pemberian ceramah umum, ada juga 
kegiatan setiap malam senin yang dilakukan oleh Wahdah, dan terkadang 
juga ada dari kalangan Salafi yang berkegiatan jadwalnya itu terkadang 
hanya sekali dalam sebulan atau sekali dalam dua bulan, dilakukan juga 
bimbingan dan manasik haji dan umrah. Masjid ini terbuka bagi semua 
kalangan dan merupakan masjid bersama, jadi semua diberikan kebebasan 
untuk masuk dan berkegiatan di dalamnya dengan catatan tetap selektif 
memilih yang sesuai dengan syariat Islam.

114
   

 Kemudian sebagaimana hasil wawancara dari Wakil Ketua Pengurus 

Harian Masjid Agung Syekh Yusuf yaitu H. Firdaus yang menegaskan kembali 

bahwa: 

 Pada kegiatan-kegiatan sosial-keagamaan biasanya diadakan oleh 
pengurus masjid,  salah satu kegiatannya itu mengadakan kegiatan Maulid 
Nabi Muhammad saw. (Maulid Akbar) setiap tahun, selain sebagai 
kegiatan keagamaan sekaligus sebagai kegiatan sosial, kegiatan ini 
bekerjasama dengan pihak pemerintah daerah Kabupaten Gowa. Kegiatan 
Maulid Akbar ini merupakan salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan 
dengan mengundang semua pihak pemerintah baik itu lurah, kepala desa, 
camat, yang ada di Kabupaten Gowa dan terbuka bagi semua masyarakat, 
kegiatan sosialnya yaitu dari pihak pengurus masjid memberikan sedekah 
bakul maulid kepada masyarakat yang kurang mampu yang ada disekitar 
masjid, ada juga yang disedekahkan ke panti asuhan dan diberikan kepada 
pemulung-pemulung. Adapun bakul yang disedekahkan tersebut 
disediakan oleh masyarakat maupun pemerintah.
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 Interpretasi peneliti melihat hasil dari beberapa wawancara dan realita di 

lapangan terlihat jelas bahwa Masjid Agung Syekh Yusuf sangat produktif dalam 

melakukan berbagai kegiatan terutama dalam kegiatan sosial-keagamaan. 

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan di masjid ini tidak lepas dari program 

kerja/kegiatan dari pengurus masjid dan kerjasama dari pihak pemerintah daerah 

Kabupaten Gowa.  

 Kemudian yang membedakan Masjid Agung Syekh Yusuf dengan 

beberapa masjid pada umumnya yaitu dari jumlah kapasitas jama‟ah yang sangat 

banyak jika diadakan kegiatan-kegiatan sosial-keagamaan, seperti halnya pada 

pelaksanaan kegiatan Maulid Nabi Muhammad saw. (Maulid Akbar) yang 

dilaksanakan setiap tahun dengan membawa bakul untuk kemudian diberikan 

kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Kegiatan yang tidak 

kalah eksisnya yaitu kegiatan Tabligh Akbar yang mendatangkan penceramah 

terkenal dari luar Kabupaten Gowa untuk menjalin ukhwah islmaiyah membuat 

masyarakat sangat antusias untuk mengikutinya. 

b) Kegiatan Budaya/Kesenian 

 Selain kegiatan sosial-keagamaan yang rutin dilaksanakan di Masjid 

Agung Syekh Yusuf terdapat kegiatan lain yang dilakukan yaitu dalam bidang 

budaya/kesenian yang memiliki nilai-nilai islami di dalamnya. Sebagaimana 

penuturan dari Muh. Yusuf Seni bahwasanya: 

 Untuk kegiatan dalam bidang budaya/kesenian pada Masjid Agung Syekh 
Yusuf yaitu sebelum terjadinya pandemi covid-19 dua tahun yang lalu dari 
pihak pengurus masjid mengadakan festival bedug dan rebana setiap bulan 
suci ramadhan waktu pelaksanaannya itu saat menjelang buka puasa. 
Selain itu juga pihak pengurus masjid dan pemda Kabupaten Gowa 
bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur‟an 
(MTQ) Tingkat Kabupaten Gowa. Dari kedua kegiatan ini dilakukan di 
pelataran masjid sehingga ramai dikunjungi oleh masyarakat.
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 Peneliti melihat dari kedua kegiatan dalam bidang kesenian yang 

dilakukan di Masjid Agung Syekh Yusuf merupakan ide yang sangat menarik 

untuk menggali potensi dan keterampilan masyarakat dalam memainkan 

bedug/rebana dan di sisi lain untuk memanfaatkan pelataran masjid yang lumayan 

luas untuk berkegiatan, hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat 

untuk melakukan ibadah, wisata religi dan yang tidak kalah pentingnya sebagai 

moment untuk menjalin silaturahmi dari berbagai lapisan masyarakat.  

 Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, masih ada beberapa kegiatan-

kegiatan yang masih dalam tahap perancangan seperti halnya kegiatan yang 

khusus terfokus pada bidang sosial dan ekonomi, mengingat bahwa kepengurusan 

masjid ini masih terbilang baru setelah beralih ke Pemda Kabupaten Gowa. Selain 

itu, peneliti melihat Masjid Agung Syekh Yusuf berbeda dengan bangunan masjid 

lainnya karena tidak terdapat pedagang-pedangang yang berjualan dipelataran 

masjid, sehingga masjid ini selalu terjaga kebersihannya. Hal tersebut dipengaruhi 

karena pihak pemerintah Kabupaten Gowa telah menyediakan tempat khusus bagi 

para pedagang untuk berjualan yaitu samping masjid agar yang juga berseblahan 

dengan Lapangan Syekh Yusuf.  

 Keberadaan Masjid Agung Syekh Yusuf yang berlokasi di jantung ibu 

kota Sungguminasa dan tepat bersebelahan dengan Lapangan Syekh Yusuf secara 

tidak langsung berpengaruh kepada kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sekitar, 

karena sebagaimana diketahui masjid ini sebagai ikon Kabupaten Gowa selain 

sebagai tempat ibadah umat muslim juga sebagai tempat wisata religi masyarakat 

dari berbagai daerah, sehingga memberikan pengaruh kepada ide kreatif 

masyarakat sekitar masjid untuk mengembangkan nilai UMKM (Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah).  
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 Terkait keberadaan Masjid Agung Syekh Yusuf yang telah menjadi ikon 

dari Kabupaten Gowa ditanggapi langsung oleh Lurah dari Kelurahan 

Sungguminasa Rahmatullah Rahman mengemukakan bahwa: 

 Masjid Agung Syekh Yusuf yang terlihat saat ini memiliki bangunan yang 
khas, bisa dilihat dari segi arsitekturnya banyak masyarakat yang tertarik 
dan datang langsung ke masjid sekalipun hanya sekedar untuk wisata 
religi. Masjid ini memiliki kapsitas bangunan yang cukup luas sehingga 
dapat menampung banyak jama‟ah. Kemudian masyarakat selain untuk 
beribadah, wisata religi, masyarakat juga datang untuk melihat dan 
mengikuti berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Agung Syekh 
Yusuf.

117
 

 Peneliti melihat keberadaan bangunan Masjid Agung Syekh Yusuf 

sekarang ini secara tidak langsung akan melahirkan sebuah tantangan dan 

tanggapan dari masyarakat sekitar, sebagaimana teori yang dikemukakan oleh 

Arnold Toynbee bahwasanya kemunculan suatu kebudayaan akan menghadirkan 

sebuah tantangan dan tanggapan manusia dengan alam sekitarnya. Terlihat dalam 

hasil penelitian ini dengan adanya arus globalisasi yang dihadapi oleh para 

generasi sehingga beberapa masyarakat kurang memahami terkait identitas lokal 

dalam suatu daerah terkhusus identitas lokal yang terdapat dalam bangunan 

Masjid Agung Syekh Yusuf, kemudian dari tantangan tersebut akan melahirkan 

tanggapan dari masyarakat. 

 Selain itu, keberadaan identitas lokal dalam bangunan Masjid Agung 

Syekh Yusuf akan memberikan tantangan tersendiri bagi masyarakat. 

Sebagaimana diketahui identitas lokal yang dimaksud dalam hal ini yaitu 

pengabadian nama tokoh Syekh Yusuf sebagai nama masjid kemudian yang 

secara tidak langsung akan menghadirkan sebuah rasa tanggung jawab bagi 

masyarakat yang paling tidak dapat menjaga dan meneladani nilai-nilai karakter 

dari tokoh tersebut di era modern saat ini.  
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 Jika dilihat dari segi tanggapan atau respon masyarakat akan objek 

penelitian ini yaitu sangat ditanggapi atau direspon dengan baik oleh berbagai 

lapisan masyarakat, lokasi masjid yang sangat strategis berada di jantung ibukota 

Sungguminasa sehingga menjadikan masjid ini sebagai ikon dari Kabupaten 

Gowa. Hal tersebut peneliti lihat langsung ketika berkunjung ke masjid, terlihat 

hampir setiap sore hari sampai malam hari ramai dikunjungi oleh masyarakat baik 

itu untuk melakukan ibadah, wisata religi, maupun hanya sekedar untuk duduk 

dan berfoto dipelataran masjid. Jadi keberadaan Masjid Agung Syekh Yusuf 

sangat eksis dapat dilihat dari bentuk fisik bangunan dan beberapa kegiatan yang 

dilakukan sehingga masjid terlihat sangat hidup dan dimanfaatkan dengan sangat 

baik oleh masyarakat.   

D. Implementasi Keberadaan Masjid Agung Syekh Yusuf sebagai Identitas 

Lokal pada Masyarakat Muslim di Kabupaten Gowa 

 Sebuah bangunan masjid secara umum menjadi suatu tempat untuk 

melakukan segala aktivitas yang mencerminkan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan 

kepada Allah swt. hal tersebut dapat dipahami bahwa masjid adalah suatu tempat 

untuk beribadah, juga sebagai tempat untuk saling bertemu antar sesama muslim. 

Dengan kata lain, masjid menjadi suatu tempat bagi seorang muslim untuk 

melakukan berbagai aktivitas ibadah kepada Allah swt. (Habluminallah) maupun 

aktivitas sosial sesama manusia (Habluminannas).
118

 

 Seperti yang telah diuraikan pada tinjauan teoritis di atas bahwa, konsep 

identitas lokal dalam sebuah bangunan masjid atau yang dikenal dengan istilah 

identitas masjid memiliki pengaruh terhadap beberapa aspek dalam kehidupan 

masyarakat sebagai wujud tanggung jawab spiritual masyarakat muslim yang ada 
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di suatu daerah. Dalam hal ini dapat terlihat pada identitas lokal Masjid Agung 

Syekh Yusuf yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini. Identitas lokal 

yang dimaksud di sini yaitu pengabadian tokoh ulama Syekh Yusuf sebagai nama 

masjid dan desain arsitektur yang diangkat dari falsafah hidup masyarakat Bugis-

Makassar yaitu sulapa’ eppa’. 

 Keberadaan local identity (identitas lokal) sebagai wujud kekhasan pada 

sebuah wilayah yang menjadi penciri pada masyarakat muslim di Kabupaten 

Gowa dan implementasinya dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat sebagai 

wujud spiritual responsibility (tanggung jawab spiritual) masyarakat muslim, 

kedua hal tersebut memiliki keterkaitan antara satu sama lain.  

 Kemudian lebih lanjut H. Barsihannor mengungkapkan pandangannya 

terkait implementasi keberadaan Masjid Agung Syekh Yusuf sebagai identitas 

lokal pada masyarakat muslim di Kabupaten Gowa bahwasanya: 

 Antara local identity dan spiritual responsibility merupakan dua hal yang 
menurut saya memiliki keterkaitan antara satu sama lain karena 
terintegrasi antara kearifan lokal dengan spiritual responsibility. Identitas 
lokal yang dimaksud dalam hal ini yaitu tokoh Syekh Yusuf dan bentuk 
falsafah sulapa’ eppa’. Ketika dijadikannya nama tokoh menjadi nama 
masjid merupakan suatu hal yang baik sehingga menjadi pengingat kepada 
generasi selanjutnya akan sejarah. Selain itu, diketahui bahwa falsafah 
sulapa’ eppa’ ini bukan hanya sekedar konsep dan ucapan tapi merupakan 
sebuah world view masyarakat Bugis-Makassar yang menjadi karakteristik 
kepribadian personal mapun komunal, desain masjid yang bergenre 
sulapa’ eppa’ mencerminkan sebuah nilai, nilai yang dimaksudkan di sini 
adalah kolektif spiritual responsibility (tanggung jawab spiritual). Dalam 
falsafah sulapa’ eppa’ disebut sebagai materi pertama alam semesta ketika 
Tuhan menciptakan. Jadi, jika dihubungkan dengan bangunan masjid 
menggambarkan sebuah kolektif spiritual responsibility atas masyarakat 
Kabupaten Gowa dan diluar masyarakat Kabupaten Gowa secara kolektif 
memiliki nilai yang tercermin dari empat karakteristik dari falsafah 
sulapa’ eppa’ tadi, bahwa: Pertama, angin yang memiliki simbol 
kelembutan, lembut dalam konteks proporsional, maka orang Bugis-
Makassar itu sebenanrnya sangat lembut secara proporsional dengan 
penghargaan kepada orang. Kedua, api yang memiliki simbol sebagai 
cahaya dalam konteks universal, maka dalam konteks spiritualitas api 
merupakan sebuah simbolisasi sebagai pencerah, penerang, dan petunjuk. 
Sehingga mencerminkan karakteristik orang Bugis-Makassar itu sejatinya 
adalah seorang figure yang selalu memberi pencerahan, arahan, petunjuk 
kepada siapa pun dengan penuh keikhlasan. Dalam hal ini juga tercermin 
keikhlasan dalam karakter masyarakat Bugis-Makassar. Ketiga, air yang 
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memiliki simbol mampu beradaptasi dimanapun berada. Jika air diletakkan 
di wadah apapun maka akan mengikuti bentuk wadah tersebut, dan air itu 
selalu mencari posisi di bawah/rendah. Artinya karakter masyarakat Bugis-
Makassar adalah orang yang selalu mampu beradaptasi dimanapun mereka 
berada dan sejatinya bukanlah tipologi orang yang yang sombong 
meskipun ia kaya/sultan, tetapi ia tetap rendah hati, tetap santun kepada 
siapa pun. Dan keempat, tanah yang memiliki simbol ketangguhan, 
kekokohan, dan kekuatan. Maka sejatinya nilai ini memberikan penguatan 
kepada komunitas Bugis-Makassar dan menyadarkan mereka bahwa 
mereka bukanlah orang yang lemah, tetapi mereka adalah orang yang 
tangguh, kokoh, tidak cepat goyah seperti ibaratnya tanah yang menjadi 
simbol kekuatan. Keempat karakteristik inilah yang menjadi local 
identity/culture identity yang kemudian dalam konsep agama disebut 
dengan spiritual responsibility. Jadi tanggung jawab spiritual masyarakat 
Bugis-Makassar yang kemudian menghadirkan nilai-nilai, kelembutan, 
petunjuk, kemampuan beradaptasi, dan kekuatan.

119
    

 Jika peneliti menganalisis dari hasil wawancara di atas bahwa, antara 

identitas lokal dan tanggung jawab spiritual merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan jika dilihat dalam konsep kehidupan masyarakat, karena dari identitas 

lokal tersebut mewujudkan sebuah nilai-nilai spiritual dalam kehidupan 

masyarakat. Local identity yang terintegrasi ke dalam tanggung jawab spiritual 

masyarakat Bugis-Makassar yang menghadirkan nilai-nilai di dalamnya. Terlihat 

dari pengabadian tokoh Syekh Yusuf sebagai nama masjid dan bentuk sulapa’ 

eppa’ yang mendominasi desain arsitektur masjid. 

 Pengimplementasian keberadaan Masjid Agung Syekh Yusuf sebagai 

identitas lokal pada masyarakat muslim di Kabupaten Gowa dapat terlihat dengan 

menjaga karakter dari tokoh Syekh Yusuf dan menerapkan keempat karakteristik 

yang terkandung di dalam falsafah sulapa’ eppa’ yang merefleksikan karakter dari 

orang-orang Bugis-Makassar yang memiliki prinsip. Dapat dilihat dari angin 

mengandung nilai kelembutan, api mengandung nilai sebuah petunjuk, air 

mengandung nilai mudah beradaptasi dan rendah hati, dan tanah mengandung 

nilai kekuatan. Keempat karakteristik ini yang tidak boleh terganggu 
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keseimbangannya, oleh karenanya harus berjalan bersama secara proforsional 

sebab jika terganggu keseimbangannya mengakibatkan hal yang tidak baik.  

 Kemudian keempat karakteristik ini dapat diterapkan dimana pun dan 

dalam situasi apapun, oleh sebabnya orang Bugis-Makassar diharapkan selalu bisa 

membawa perubahan yang lebih baik, contoh kecilnya dapat dilihat dari bidang 

spiritual keagamaan dan sosial kemasyarakatan dalam sebuah bangunan Masjid 

Agung Syekh Yusuf yaitu:  

1. Bidang Spiritual Keagamaan 

Suasana masyarakat Gowa dalam memeluk agama Islam berlangsung 

secara berangsur-angsur dimulai dari raja hingga rakyatnya yang mulai 

mempelajari agama Islam. Kemudian tidak terlepas dari peranan ketiga datuk dari 

Minangkabau dan para pedagang muslim dari luar. Setelah agama Islam secara 

resmi diproklamirkan di Kerajaan Gowa secara perlahan mulai mengalami 

penyebarluasan hingga ke kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Sulawesi 

Selatan.
120

 

 Proses islamisasi di kerajaan Gowa tidak terlepas dari peranan seorang 

tokoh ulama tersohor pada masa itu yang dikenal dengan nama Syekh Yusuf. 

Keberadaan tokoh Syekh Yusuf hadir setelah 21 tahun Islam masuk di Kerajaan 

Gowa melalui Datuk ri Bandang. Seorang tokoh dakwah dan intelektual yang 

keintelektualannya diakui oleh Raja Gowa. Ketokohannya di dunia intelektual 

bermula dari pengembangannya didunia spiritual. Kemudian Syekh Yusuf mulai 

mengembangkan ilmunya melalui dakwah islamiah pada berbagai kalangan dan 

diberbagai daerah terkhusus di wilayah Kerajaan Gowa.
121
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 Ketika berbicara mengenai spiritual keagamaan, spiritual berasal dari kata 

spirit yang berasal dari bahasa Latin yaitu spritus yang berarti napas. Dalam 

istilah modern mengacu kepada energi batin yang non jasmani meliputi emosi dan 

karakter. Dalam kamus psikologi, spirit adalah suatu zat atau makhluk immaterial, 

biasanya bersifat ketuhanan menurut aslinya yang diberi sifat dari banyaknya ciri 

karakteristik manusia, kekuatan, tenaga, semangat, vitalitas energi disposisi, moral 

atau motivasi.
122

 

Spiritual menjadi bagian terpenting dalam kehidupan manusia karena 

mendorong seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan menemukan 

esensi dalam memaknai hidup. Kebermaknaan hidup akan membuat kehidupan 

seseorang menjadi lebih tentram, damai, indah dan bahagia. Kebahagian tertinggi 

dapat diraih ketika manusia dapat mengendalikan hawa nafsu, pikiran dan 

tindakan serta senantiasa merasakan kedekatannya dengan Tuhan. 

Setiap orang memiliki tingkat spiritual yang berbeda-beda. Adakalanya 

seseorang mengalami peningkatan dan penurunan spiritual. Penurunan tingkat 

spiritual seseorang disebabkan karena hilangnya hubungan baik antara diri 

seseorang dengan Tuhannya sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap 

hubungan baik kepada sesama manusia dan bahkan kepada dirinya sendiri. 

Penurunan tingkat spiritual umat Islam dapat dilihat dari semakin krisisnya 

pengetahuan tentang Allah swt. yang ditandai dengan tidak menghadirkan Allah 

di dalam hati dan disetiap tingkah lakunya.
123

 

Lebih lanjut dikemukakan oleh Khoiruddin Bashori selaku Wakil Ketua 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Pimpinan Pusat 
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Muhammadiyah dan sekaligus dosen Psikologi Universitas Ahmad Dahlan 

Yogyakarta dalam kajian rutin di Masjid Islamic Center UAD bahwasanya, “ada 

tiga nilai penting yang harus dimiliki oleh umat muslim yaitu: Pertama, kerja 

keras dalam agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk bekerja keras 

dalam hal-hal yang baik. Jadi nilai-nilai kerja keras ini harus menjadi pegangan. 

Kedua, tanggung jawab dalam agama Islam selalu menegajarkan kepada umatnya 

untuk selalu memiliki sikap tanggung jawab dari setiap apa yang dilakukannya. 

Ketiga, sikap jujur juga sangat dianjurkan kepada umat Islam dalam segala yang 

dikerjakannya.
124

 

Melihat ungkapan di atas peneliti melihat bahwa hal tersebut sangat erat 

kaitannya dengan seorang umat Islam yang akan meningkatkan tingkat spiritual 

keagamaannya. Oleh karenanya, jika ketiga nilai di atas selalu dipegang teguh 

oleh umat Islam sebagai prinsip dalam menjalani kehidupan maka akan 

meningkatkan tingkat spiritual keagamaan mereka kepada Allah swt. inilah yang 

menjadi nilai-nilai etika utama dalam berperilaku sebagai wujud dari tanggung 

jawab spiritual masyarakat muslim. 

 Sikap tanggung jawab spiritual keagamaan lebih mengarah kepada 

bagaimana hubungan seorang individu dengan Allah swt. dalam hal ini terlihat 

pada pengimplementasian keberadaan Masjid Agung Syekh Yusuf sebagai 

identitas lokal pada masyarakat muslim di Kabupaten Gowa, sebagaimana hasil 

wawancara dari salah seorang masyarakat mulim yang berdomisili di Kabupaten 

Gowa Megawati mengatakan bahwa: 

Ketika berbicara mengenai rasa tanggung jawab spiritual masyarakat 
muslim terkhusus saya sebagai masyarakat Kabupaten Gowa melihat 
keberadaan identitas lokal Masjid Agung Syekh Yusuf yang dimana 

                                                           
 

124
“Seperti Apa Transformasi Spiritual Manusia?”, Website Lembaga Layanan 

Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta-Berita Perguruan Tinggi (PT). 

https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/seperti-apa-transformasi-spiritual-manusia (30 

Juli 2023).   

https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/seperti-apa-transformasi-spiritual-manusia%20(30


148 

 

 
 

penamaannya diambil dari nama seorang tokoh ulama Syekh Yusuf 
merupakan tokoh ulama yang besar peranannya dalam menyebarkan 
agama Islam, suatu hal yang sangat cocok menurut saya karena dapat 
melihat perjuangan dan keintelektualan dari ulama besar ini dalam agama 
Islam, oleh karenanya paling tidak memiliki pengaruh kepada masyarakat 
sebagai masyarakat muslim agar dapat mencontoh perilaku dan karakter 
spiritual keagamaan dari tokoh tersebut dan paling tidak bagaimana diri 
masing-masing individu bisa menjadi lebih baik. Kemudian dapat terlihat 
pula di Kabupaten Gowa memiliki alur sejarah islamisasi yang panjang 
dan tersohor, sehingga pihak pemerintah terus menghadirkan sesuatu hal 
yang dapat mengedepankan dan menghidupkan aspek keagamaan. Seperti 
sekarang ini bisa terlihat selain mengembangkan sumber daya manusia 
yang unggul dalam segi pendidikan tetapi juga harus unggul dalam segi 
agama, oleh karenya dengan keberadaan sekolah tahfidz berguna sebagai 
pencetak generasi yang handal dalam bidang pendidikan dan 
keagamaan.

125
 

 Kemudian lebih lanjut Nuraeni seorang masyarakat setempat dan ibu 

rumah tangga yang bermukim di sekitar Masjid Agung Syekh Yusuf menuturkan 

bahwa: 

 Saya sebagai masyarakat muslim Kabupaten Gowa melihat keberadaan 
Masjid Agung Syekh Yusuf menjadi suatu hal yang memberikan dampak 
yang baik/positif terkhusus kepada keluarga saya, karena sering 
melakukan shalat di masjid tersebut dan rutin mengikuti kegiatan 
keagamaan seperti halnya tabligh akbar atau kajian-kajian keagamaan 
dengan penuh semangat ketika berkunjung ke masjid tersebut karena dapat 
menambah wawasan dalam bidang keagamaan.

126
 

 Menginterpretasikan hal tersebut di atas peneliti berkesimpulan bahwa dari 

keberadaan Masjid Agung Syekh Yusuf dengan segala hal yang terdapat di 

dalamnya mulai dari segi bentuk bangunan, pemberian nama sebagi wujud 

identitas lokal dan segala kegiatan yang ada di dalamnya terlihat memberikan 

pengaruh yang baik kepada masyarakat sekitar dan jama‟ah yang melakukan 

ibadah maupun hanya sekedar wisata religi terutama dalam aspek spiritual 

keagamaan. 

 Syaiful Khalik seorang masyarakat asli dari Kabupaten Gowa yang 

bermukim di sekitar Masjid Agung Syekh Yusuf mengatakan bahwa: 

                                                           
 

125
(Megawati, Wawancara, 2023).  

 
126

Nuraeni (53 Tahun), Masyarakat yang bermukim di sekitar Masjid Agung Syekh 

Yusuf, Wawancara, Kabupaten Gowa, 1 Februari 2023.  



149 

 

  
 

 Saya sebagai masyarakat asli Kabupaten Gowa sangat mengapresiasi dan 
sangat merasa bangga dari keberadaan masjid tersebut, karena dari masjid 
tersebut menjadi ikon dan melambangkan sebuah nilai kereligiusan dalam 
membangun hubungan spiritual yang jauh lebih baik kepada Allah swt. 
(Habluminallah) kami merasa memiliki tanggung jawab spiritual 
keagamaan agar bisa lebih baik.

127
 

 Wawancara di atas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh seorang guru 

mengaji di TPA Masjid Agung Syekh Yusuf yaitu Winda Astuti: 

 Pertama kali saya menginjakkan kaki di masjid ini yaitu pada saat 
mengikuti kegiatan Tabligh Akbar yang dibawakan oleh Ustadz Adi 
Hidayat, dan pada waktu itu saya merasa tersanjung melihat bangunan 
masjid yang unik dan saya sangat nyaman dengan suasana arsitekturnya. 
Dan setelah saya menjadi guru mengaji di masjid ini semakin 
menumbuhkan rasa cinta dan tanggung jawab spiritual untuk mengajarkan 
ayat-ayat suci al-Qur‟an kepada para santri.

128
 

Terlihat dari beberapa hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan 

telah secara tidak langsung telah terwujud sebuah implementasi keberadaan 

masjid sebagai identitas lokal pada masyarakat di Kabupaten Gowa sebagai wujud 

tanggung jawab spiritual dalam aspek spiritual keagamaan yang dimana 

masyarakat terus berusaha membenahi hubungan spiritualnya kepada Allah swt. 

(Habluminallah). Dari sini kemudian dapat terlihat bahwa setiap individu 

memiliki rasa tanggung jawab spiritualnya masing-masing dan memiliki semangat 

dalam beribadah. 

2. Bidang Sosial Kemasyarakatan 

 Masjid merupakan tempat ibadah umat Islam. Masjid bukan hanya sebagai 

tempat ibadah semata, melainkan masjid harus dimaknai dalam berbagai dimensi 

kehidupan masyarakat. Di antaranya masjid sebagai upaya pemberdayaan 

masyarakat. Oleh karena itu, dalam mengelola masjid harus disadari bahwa 

masjid menyimpan potensi umat yang sangat besar jika dipergunakan secara 
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optimal akan meningkatkan kesejahteraan umat, sekurang-kurangnya bagi 

jama‟ah masjid itu sendiri. 

 Peran masjid bagi pengembangan umat sangatlah besar dan penting. 

Gazalba mengemukakan bahwa selain sebagai pusat ibadah, masjid juga berperan 

sebagai pusat kebudayaan dan peradaban. Masjid merupakan lembaga atau 

organisasi pertama dan utama dalam Islam. Masjid sebagai pusat peradaban 

memiliki peran yang signifikan dalam mengembangkan kegiatan sosial 

kemasyarakatan, membangun kapabilitas intelektual umat, meningkatkan 

perekonomian dan ruang diskusi untuk mencari solusi permasalahan umat.
129

  

 Masjid Agung Syekh Yusuf selain implementasi dalam aspek spiritual 

keagamaan dapat pula terlihat implentasinya dalam aspek lain salah satunya yaitu 

dalam aspek sosial kemasyarakatan. Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh 

H. Firdaus selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa sekaligus Wakil Ketua 

Pengurus Harian Masjid Agung Syekh Yusuf bahwasanya: 

Masjid Agung Syekh Yusuf merupakan sebuah bangunan masjid yang 
milik bersama, semua kalangan umat Islam bisa masuk di dalam masjid 
baik untuk beribadah, berkegiatan, maupun berwisata religi. Di masjid ini 
dijadikan sebagai salah satu tempat untuk memutuskan suatu kesepakatan 
atau tempat untuk bermusyawarah/berdiskusi bagi masyarakat Kabupaten 
Gowa. Selain itu, ketika memasuki bangunan masjid semua kedudukan 
manusia adalah sama di mata Allah swt. jadi tidak ada sekat pemisah antar 
sesama manusia dalam beribadah. Dapat terlihat pula dengan adanya 
kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masjid ini terwujud sebuah hubungan 
sosial yang terjalin dengan baik antar sesama, memiliki rasa toleransi bagi 
setiap ormas yang hadir, semua saling menghargai demi terjalinnya sebuah 
ukhwah islamiyah yang baik.

130
    

 Muh. Yusuf Seni memberikan ungkapan bahwa: 

 Terwujudnya suatu aspek sosial kemasyarakatan dapat terlihat pada saat 
diadakannya penerimaan dan pemberian zakat fitrah pada bulan suci 
ramadahan dan pada saat pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad saw. 
(Maulid Akbar), dari kegiatan ini dapat terlihat hubungan sosial 
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kemasyarakatan yang terjalin dengan baik disetiap lapisan masyarakat 
yang ada di Kabupaten Gowa, semua saling berbaur satu sama lain.

131
 

 Peneliti menyimpulkan bahwa dari segi aktivitas yang dilaksanakan di 

Masjid Agung Syekh Yusuf menunjukkan bahwa telah terwujud sebuah 

implementasi keberadaan Masjid Agung Syekh Yusuf sebagai identitas lokal pada 

masyarakat muslim di Kabupaten Gowa dari aspek sosial kemasyarakatannya, 

yang dimana tercipta interaksi yang baik antara individu yang satu dengan 

individu yang lain, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Selain itu, 

juga tidak terlihat stratafikasi sosial di dalamnya, artinya semua masyarakat 

memiliki kedudukan yang sama untuk menjalankan fungsi sosial dalam kehidupan 

bermasyarakat. Hal ini terlihat memberikan pengaruh yang baik bagi 

kelangsungan hidup masyarakat. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan rumusan masalah atau hasil penelitian yang telah dilakukan, 

maka telah dirumuskan tiga kesimpulan sebagai berikut: 

1. Historisitas pengabadian tokoh Syekh Yusuf sebagai identitas lokal pada 

bangunan masjid ketika ditelisik dari rentetan sejarah berdirinya Masjid 

Agung Syekh Yusuf terlihat bahwa sejarah masjid ini dimulai dari 

bangunan Masjid Raya Gowa pada tahun 1978, kemudian bertransformasi 

menjadi Masjid Agung Syekh Yusuf pada tahun 1994, kemudian dari 

sinilah pengabadian nama tokoh Syekh Yusuf sebagai identitas lokal 

masjid berawal, selanjutnya dilakukan renovasi besar-besaran pada tahun 

2016 sehingga terlihat bentuk bangunan yang seperti sekarang ini. 

Pengabadian nama tokoh Syekh Yusuf sebagai nama masjid yaitu murni 

untuk mengenang segala bentuk perjuangan beliau menembus dua benua 

sebagai seorang tokoh ulama sekaligus pahlawan nasional dengan 

mengukir sejarah dalam sebuah peradaban, dan juga sebagai tokoh yang 

diajdikan teladan bagi masyarakat. Adapun hasil dari penelitian ini peneliti 

tidak menemukan secara khusus pengaplikasian nilai-nilai ajaran spiritual 

tokoh Syekh Yusuf pada bangunan Masjid Agung Syekh Yusuf. 

2. Eksistensi Masjid Agung Syekh Yusuf terlihat pada tampilan fisik 

bangunan yang memiliki desain yang unik, dan berbagai kegiatan yang 

dilakukan di masjid tersebut. Terlihat pada bentuk morfologi arsitektur 

masjid yang sangat unik dengan memadukan antara konsep Islam, sejarah 

dan budaya lokal, dapat tercermin pada bangunan masjid yang didominasi 

motif sulapa’ eppa’. Sulapa’ eppa’ merupakan suatu falsafah hidup yang 
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mencerminkan karakter masyarakat Suku Bugis-Makassar sekaligus 

sebagai identitas lokal daerah. Adapun dari segi kegiatan yang dilakukan 

di masjid ini, hampir sama dengan kegiatan pada masjid lainnya hanya 

saja terdapat beberapa kegiatan sosial-keagamaan dan budaya/kesenian 

yang dilakukan dengan skala kegiatan yang lebih besar. Jadi keberadaan 

Masjid Agung Syekh Yusuf sangat eksis sehingga dijadikan sebagai ikon 

dan kebanggaan masyarakat Kabupaten Gowa. 

3. Implementasi keberadaan Masjid Agung Syekh Yusuf sebagai identitas 

lokal pada masyarakat muslim di Kabupaten Gowa terlihat dengan adanya 

konsep identitas lokal pada bangunan masjid menjadi sebuah wujud 

tanggung jawab spiritual masyarakat muslim yang secara tidak langsung 

memberikan pengaruh terhadap beberapa aspek dalam kehidupan 

masyarakat muslim yang ada di Kabupaten Gowa, seperti dalam bidang 

spiritual keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang di dalamnya telah 

menunjukkan rasa tanggung jawab spiritual.  

B. Implikasi 

 Berdasarkan objek pembahasan dari hasil penelitian yang telah 

disimpulkan di atas, maka implikasi dari penelitian ini yaitu suatu bangunan 

masjid yang memberikan peran identitas pada suatu daerah melalui fungsinya dan 

sebagai inspirasi serta spirit bagi tingkat kereligiusan masyarakat, kereligiusan 

dalam konteks hubungan kepada Allah swt. dan hubungan kepada sesama 

manusia sehingga masjid terus menghadirkan napas-napas Islam dalam setiap 

sendi kehidupan masyarakat di Kabupaten Gowa. 
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1. Instrumen Wawancara (Daftar Wawancara) 

 Untuk mendapatkan keterangan tambahan, penegasan, dan sebagai bahan 

perbandingan maka peneliti membuat beberapa rumusan pertanyaan. Rumusan 

pertanyaan ini berisi hal-hal pokok yang berhubungan dengan tujuan penelitian. 

Pokok-pokok pertanyaan ini, kemudian dikembangkan sesuai dengan keadaan saat 

wawancara berlangsung. Berikut beberapa pertanyaan yang diajukan kepada 

narasumber pada saat wawancara. 

 

Nama  : Jusmiati 

NIM   : 80100221095 

Program Studi  : Dirasah Islamiyah (S2)-PPs UIN Alauddin Makassar 

Judul  : Identitas Lokal dan Tanggung Jawab Spiritual   

  Masyarakat Muslim di Kabupaten Gowa (Studi Masjid  

  Agung Syekh Yusuf) 

Alamat : BTN Minasa Upa Blok AB 6 No. 7 Makassar 

 

No. 
Rumusan 

Masalah 
Poin Permasalahan Informan 

 

1. 

 

 

Bagaimana 

historisitas 

pengabadian 

tokoh Syekh 

Yusuf 

sebagai 

identitas 

lokal pada 

bangunan 

masjid? 

a. Sejarah 

berdirinya 

Masjid Agung 

Syekh Yusuf. 

b. Pengabadian 

Nama Tokoh 

Syekh Yusuf 

dalam 

bangunan 

masjid. 

 

 

(5 W = 1 H) 

a. Apa yang 

menjadi latar 

belakang 

didirikannya 

Masjid Agung 

Syekh Yusuf? 

b. Siapa yang 

mendirikan 

Masjid Agung 

Syekh Yusuf 

dalam artian 

yang 

berpartisipasi 

 

-Pengurus 

Masjid 

(Katua 

pengurus 

masjid dan 

jajarannya, 

Imam 

Masjid, 

Muadzin, 

Panitia 

Masjid dll.) 

-Pemerintah 

setempat 

(Bupati, 

Camat, 
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dalam pendirian 

masjid? 

c. Kapan didirikan? 

d. Berapa lama 

proses 

pembangunannya

? 

e. Bagaimana 

proses selama 

pembangunan 

masjid? 

f. Apakah selama 

proses 

pembangunan 

masjid ini terjadi 

permasalahan/ke

ndala? 

g. Bagaimana 

respon 

masyarakat pada 

saat 

pembangunan 

masjid? 

h. Mengapa dalam 

pemberian nama 

dari masjid ini di 

ambil nama dari 

seorang tokoh 

ulama Syekh 

Yusuf? Apa 

alasannya? 

i. Apa makna dari 

nama yang 

diberikan yaitu 

Masjid Agung 

Syekh Yusuf? 

j. Bagaimana 

respon dari 

masyarakat dari 

pengabadian 

Lurah, 

Kemenag) 

-Tokoh 

Agama 

-Sejarawan 

-Tokoh 

Masyarakat 

Setempat 

-Masyarakat 

setempat/Jam

a‟ah masjid 
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nama tokoh 

Syekh Yusuf 

sebagai nama 

masjid? 

k. Dimana lokasi 

dicetuskannya 

nama dari masjid 

ini? 

l. Siapa yang 

memberi nama 

masjid ini dan 

apa alasannya? 

2. Bagaimana 

eksistensi 

Masjid 

Agung Syekh 

Yusuf? 

a. Morfologi 

Arsitektur dan 

Transformasi 

Fisik Masjid 

Agung Syekh 

Yusuf. 

b. Bentuk-bentuk 

kegiatan pada 

Masjid Agung 

Syekh Yusuf.  

a. Terkait bangunan 

masjid ini apakah 

ini bangun awal 

masjid atau 

bangunan ini 

hasil dari 

renovasi 

bangunan masjid 

yang ada 

sebelumnya? 

b. Apakah ada 

makna atau 

filosofi tertentu 

dari setiap 

arsitektur masjid 

ini? Jika ada, apa 

makna yang 

terkandung di 

dalamnya? 

c. Siapa yang 

berperan penting 

dalam arsitektur 

masjid? 

d. Apa-apa bentuk 

aktivitas ibadah 

yang pernah 

dilakukan di 

-Pengurus 

Masjid 

(Katua 

pengurus 

masjid dan 

jajarannya, 

Imam 

Masjid, 

Muadzin, 

Panitia 

Masjid dll.) 
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masjid ini? 

e. Apakah ada 

aktivitas/kegiatan 

lain yang 

dilakukan di 

masjid ini selain 

dari aktivitas 

keagamaan 

seperti halnya 

kegiatan 

kesenian dan 

sebagainya? 

f. Terkait eksistensi 

dari masjid ini, 

dilihat dari awal 

mula 

didirikannya 

sampai sekarang 

seperti apa? 

3. Bagaimana 

implementasi 

keberadaan 

Masjid 

Agung Syekh 

Yusuf 

sebagai 

Identitas 

Lokal pada 

masyarakat 

muslim di 

Kabupaten 

Gowa? 

a. Pelaksanaan 

Kegiatan 

Keagamaan 

pada Masjid 

Agung Syekh 

Yusuf dalam 

Mewujudkan 

Identitas 

Lokal. 

b. Pengaruh 

identitas lokal 

tokoh Syekh 

Yusuf bagi 

masyarakat 

muslim di 

Kabupaten 

Gowa. 

a. Dalam 

pengabadian 

nama tokoh 

ulama Syekh 

Yusuf sebagai 

identitas dari 

masjid ini 

pengamalan 

aktivitas ibadah 

apa yang bisa  

kita lihat dalam 

mewujudkan 

identitas lokal 

pada Masjid? 

b. Bagaimana 

pengaruh 

identitas lokal 

tokoh Syekh 

Yusuf bagi 

masyarakat 

muslim di 

-Pengurus 

Masjid 

(Katua 

pengurus 

masjid dan 

jajarannya, 

Imam 

Masjid, 

Muadzin, 

Panitia 

Masjid dll.) 

 

-Tokoh 

Masyarakat 

Setempat 

 

-Masyarakat 

setempat/Jam

a‟ah masjid 
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Kabupaten Gowa 

apakah 

berpengaruh 

kepada tingkat 

atau kualitas 

spiritual 

masyarakat atau 

jama‟ah masjid? 

c. Apakah ikon dari 

masjid ini 

mewakili 

karakteristik 

masyarakat 

Kabupaten Gowa 

terhadap segala 

bentuk aktivitas 

ibadah yang 

dilakukan? 

d. Apakah 

masyarakat 

merasakan 

spirit/kekuatan 

dari ikon masjid 

ini yaitu diangkat 

dari tokoh Syekh 

Yusuf? 

 



166 

 

 
 

2. SK dan Surat Izin Penelitian  
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6) Nama    : Drs. H. Firdaus, S. Ag., M. Si. 

     (Tokoh Pemerintah)  

Usia  : 52 Tahun  

Pekerjaan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa dan  

  Wakil Ketua Pengurus Harian Masjid Agung  

  Syekh Yusuf 2023 

Alamat  : Perumahan Paccinongang Harapan Kecamatan  

   Somba Opu Kabupaten Gowa  

Waktu Wawancara  : Jum‟at, 13 Januari 2023 

 

7) Nama    : Agussalim, S.Sos., M.Si.  

Usia  : 50 Tahun 

Pekerjaan : Camat Kecamatan Somba Opu Kabupaten  

  Gowa 

Alamat  : Bonto Ramba, Kecamatan Pallangga, Kabupaten 

   Gowa  

Waktu Wawancara  : Senin, 20 Maret 2023  

 

8) Nama    : A. Pangeran Zubair, S.E. 

Usia  : 47 Tahun 

Pekerjaan : Sekretaris Camat Kecamatan Somba Opu  

  Kabupaten Gowa 

Alamat  : Jl. Balla Lompoa No. 17  

Waktu Wawancara  : Senin, 20 Maret 2023 

 

9) Nama    : Megawati  

Usia  : 43 Tahun 

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor   

  Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa 

Alamat  : Jl. Malino 102  

Waktu Wawancara  : Senin, 20 Maret 2023 

 

10) Nama    : Bakhtiar  

Usia  : 52 Tahun 

Pekerjaan : Muazin Masjid Agung Syekh Yusuf 
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Alamat  : Kampung Bontocinde, Desa Pa‟nakkukang,  

    Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa 

Waktu Wawancara  : Senin, 16 Januari 2023 

 

11) Nama    : Ir. Ar. H. Andas Dudy, ST., MT., IAI., IPM. 

     (Arsitek Masjid Agung Syekh Yusuf)  

Usia  : 49 Tahun 

Pekerjaan : Ketua Jurusan Arsitektur Fakultas Tekhnik  

  Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan  

  Direktur Aikindo Reka Cipta Konsultan 

Alamat  : Jl. Elang No. 1, Kelurahan Sungguminasa,  

   Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa 

Waktu Wawancara  : Sabtu, 15 Juli 2023 

 

12) Nama    : Dr. H. Barsihannor, M.Ag.  

Usia  : 53 Tahun 

Pekerjaan : Dosen di Universitas Islam Negeri Alauddin  

  Makassar 

Alamat  : Jl. Tumanurung Raya Komp. Taman Pesona  

   Asri Blok D No. 4 Sungguminasa Kabupaten  

   Gowa 

Waktu Wawancara  : Jum‟at, 25  2023 

 

13) Nama    : Rahmatullah Rahman, S.E.  

Usia  : 40 Tahun 

Pekerjaan : Lurah Kelurahan Sungguminasa Kabupaten  

  Gowa 

Alamat  : Jl. Dahlia No. 8 A Kelurahan Batangkaluku,  

   Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa 

Waktu Wawancara  : Senin, 27 Maret 2023 

 

14) Nama    : Nuraeni  

Usia  : 53 Tahun 

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 

Alamat  : Jl. Masjid Raya Sungguminasa 

Waktu Wawancara  : Rabu, 1 Februari 2023 

 

15) Nama    : Syaiful Khalik  

Usia  : 36 Tahun 

Pekerjaan : Pegawai Pemerintah Non-PNS di Kantor Badan  

  Statistik Kabupaten Gowa 

Alamat  : Jl. Masjid Raya Sungguminasa 

Waktu Wawancara  : Rabu, 1 Februari 2023 
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16) Nama    : Winda Astuti 

Usia  : 22 Tahun 

Pekerjaan : Mahasiswa/Guru Mengaji di TPA Masjid  

  Agung Syekh Yusuf 

Alamat  : Kompleks BPH Alauddin  

Waktu Wawancara  : Rabu, 25 Januari 2023 

 

17) Nama    : Sukmawati 

Usia  : 27 Tahun 

Pekerjaan : Belum Bekerja-Pengunjung Jama‟ah Masjid  

  Agung Syekh Yusuf 

Alamat  : Pallangga  

Waktu Wawancara  : Rabu, 25 Januari 2023 

 

18) Nama    : Riska Yani Ahmram 

Usia  : 19 Tahun 

Pekerjaan : Mahasiswi 

Alamat  : Bantaeng 

Waktu Wawancara  : Jum‟at, 13 Januari 2023 
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H. Mapparessa Tutu - Pensiunan ASN, Camat Kecamatan Somba Opu sekitar 

tahun 1978, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sekitar tahun 1999-2019 

dan Perintis Utama Masjid Raya Sungguminasa 1978    

(Dok.: Jl. Melati Kel. Bonto-Bontoa Kec. Somba Opu - Selasa, 17 Januari 2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Abd. Jabbar Hijaz, M.Si. - Ketua Nahdatul Ulama Kabupaten Gowa Tahun 

2005-Sekarang dan Perintis Utama Masjid Raya Sungguminasa  

(Dok.: Jl. Masjid Raya Sungguminasa - Senin, 16 Januari 2023) 
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Muh. Yusuf Seni - Wiraswasta dan Pengurus Masjid Agung Syekh Yusuf bagian 

zakat, infaq dan shodaqoh serta penanggung jawab kesekretariatan  

Tahun 2019-Sekarang 

(Dok.: Masjid Agung Syekh Yusuf - Senin, 16 Januari 2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Syamsuddin Bidol - Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa Tahun   

 2019 dan PNS di Kantor Bupati Kabupaten Gowa bagian Sekretariat 

Pemda Gowa Staf Asisten Administrasi Umum Tahun 2023 

(Dok.: Kantor Bupati Kabupaten Gowa, Jl. Masjid Raya Sungguminasa –  

Kamis, 27 April 2023) 
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H. Muchlis, S.E., M.Si. - Kepala Urusan Umum Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 1996 dan Sekretaris Kabupaten 

Gowa Tahun 2015 

(Dok.: Hotel Four Points by Sheraton Makassar Jl. Andi Djemma No. 130 

Makassar - Selasa, 9 Mei 2023) 
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Kabupaten Gowa 

(Dok.: Kantor Kecamatan Somba Opu – Senin, 20 Maret 2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakhtiar – Muazin Masjid Agung Syekh Yusuf 

(Dok.: Masjid Agung Syekh Yusuf – Senin, 16 Januari 2023) 
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H. Andas Dudy – Arsitek Masjid Agung Syekh Yusuf 

(Dok.: Rektorat UMI, Makassar – Sabtu, 15 Juli 2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahmatullah Rahman – Lurah Kelurahan Sungguminasa 

(Dok.: Kantor Kelurahan Sungguminasa – Senin, 27 Maret 2023) 
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Dr. H. Barsihannor, M.Ag. – Dosen di UIN Alauddin Makassar 

(Dok.: Ruang Dosen UIN Alauddin Makassar – Jum‟at, 25 Agustus 2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuraeni – Ibu Rumah Tangga 

(Dok.: Jl. Masjid Raya Sungguminasa – Rabu, 1 Februari 2023) 
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Syaiful Khalik – Pegawai Pemerintah Non-PNS di Kantor Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Gowa 

(Dok.: Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa – Rabu, 1 Februari 2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winda Astuti – Guru Mengaji di TPA Masjid Agung Syekh Yusuf 

(Dok.: Masjid Agung Syekh Yusuf – Rabu, 25 Januari 2023) 
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Sukmawati – Belum Bekerja/Pengunjung Masjid Agung Syekh Yusuf 

(Dok.: Masjid Agung Syekh Yusuf – Rabu, 25 Januari 2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riska Yani Ahmram – Mahasiswi/Pengunjung Masjid Agung Syekh Yusuf 

(Dok.: Masjid Agung Syekh Yusuf – Jum‟at, 13 Januari 2023)
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Jusmiati, lahir di Maros, 05 Juni 1999. Berasal dari Dusun 

Padangalla, Desa Baji Pa‟mai, Kecamatan Cenrana, 

Kabupaten Maros. Anak pertama dari dua bersaudara dari 

pasangan Bapak Usman dan Ibu Hasmawati dan mempunyai 

seorang adik perempuan bernama Nisbahul Jannah. 

 Peneliti mengawali pendidikan formal mulai dari 

Taman Kanak-kanak di TK Amalia pada tahun 2003-2005, 

selanjutnya menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 26 

Mahaka pada tahun 2005-2011 dan melanjutkan kejenjang 

sekolah menengah pertama di SMPN 25 Cenrana pada tahun 2011-2014, 

kemudian melanjutkan pendidikan kejenjang sekolah menengah atas di SMAN 2 

Camba Maros pada tahun 2014-2017. Setelah peneliti menyelesaikan pendidikan 

di bangku sekolah selama 12 tahun, kemudian melanjutkan pendidikan kejenjang 

perguruan tinggi dan mengikuti ujian seleksi bersama melalui jalur Ujian Masuk 

Khusus (UMK), dan Alhamdulillah lulus pada pilihan jurusan kedua yaitu Sejarah 

Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar pada tahun 2017 dan selesai pada tahun 2021. Tepat pada 

tahun 2022 Alhamdulillah kembali diberi kesempatan untuk melanjutkan 

pendidikan pada Program Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar Prodi Dirasah Islamiyah Konsentrasi Sejarah Peradaban Islam 

dan selesai pada tahun 2023. 

 Pengalaman organisasi peneliti selama menjalani pendidikan formal yaitu, 

sebagai anggota OSIS pada saat duduk di bangku sekolah menengah pertama 

(SMP) dan sekolah menengah atas (SMA), dan menjadi Sekretaris Pramuka di 

Gugus Depan SMAN 2 Camba Maros periode 2016-2017. Selanjutnya pada saat 

duduk di bangku kuliah menjadi anggota dan pengurus dalam Himpunan 

Mahasiswa Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam (HIMASKI) periode 2018-

2019.  


