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ABSTRAK 

Nama  : Zulkarnain Ambo 
Nim  : 80100220067 
Konsentrasi  : Sejarah Peradaban Islam 
Judul  : Islamisasi di Kerjaan Bira Abad XVII M ( Tinjauan Historis) 

Penelitian tesis ini membahas tentang proses Islamisasi di Bira pada abad ke 
XVII dalam tinjauan sejarah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanya-
pertanyaan penelitian, yaitu: 1. Bagaimana kondisi kerajaan Bira menjelang 
kedatangan Islam, 2. Bagaimana kedatangan dan penerimaan Islam di Kerajaan Bira, 
3. Bagaimana Perkembangan Islam di Kerajaan Bira, tujuan penelitian ini ada tiga 
poin yakni: pertama untuk menelusuri, menambah, dan memperluas pengetahuan 
mengenai Kerajaan Bira menjelang kedatangan Islam, Kedua, Untuk menambah dan 
memperluas wawasan pengetahuan tentang kedatangan Islam di Kerajaan Bira, 
Ketiga Untuk mengetahui dan memahami Implementasi Islamisasi terhadap 
kehidupam masyarakat Desa Bira. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan data diperoleh melalui field 

research (penelitian lapangan) serta library research (penelitian kepustakaan). 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis historis, yang 

mana penelitian sejarah memanfaatkan teori dan metodologi sejarah dengan langkah-

langkah penelitian melalui heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama kondisi Kerajaan Bira pada 

awal kedatangan Islam dimana masyarakat masih menganut paham animisme dan 

dinamisme hingga Islam datang dan diterima berkisar pada tahun 1604 sampai 1607 

dibawa oleh Syekh Abdul Rahman. Strategi Isalamisasi berdasar pada educative 

persuasif dan top down  dengan pendekatan tasawuf dan syariat sehingga Islam dapat 

di terima secara menyeluruh di kerajaan Bira. Kedua, datangnya Islam di Kerajaan 

Bira melalui saluran perdagangan dan selanjutnya  seorang muballig bernama Syekh 

Abdurrahman dan Syeikh Abdul Haris melakukan aktivitas dakwah secara intensif. 

Ketiga, di tahun 1604, Islam semakin berkembang pesat dikarenakan penyebaran dan 

pendekatannya secara damai juga mendapat dukungan Raja Bira ke V Bakka Daeng 

Bura’ne, yang di Islamkan  oleh Syeikh Abdul Rahman yang datang di kawasan Bira. 

Diawal perkembangan Islam, muballiq mampu menempati posisi strategis di 

lingkungan kerajaan sebagai penasehat raja juga sebagai jalur komunikasi dari 

masyarakat ke pada pihak kerajaan, sehingga memudahkan segala kebijakan yang 

berkaitan dengan Islam. 

Implikasi penelitian ini yaitu diharapkan kepada masyarakat untuk senantiasa 

mengenal kisah dan tokoh yang berkontribusi dalam perkembangan Islam di Bira, 

seperti Syeikh Abdul Rahman dan tokoh lainnya. Selain itu, daerah ini diharapkan 

menjadi icon yang mampu mewariskan nilai-nilai keislaman yang kuat kepada 

generasi setempat.    
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Title  : Islamization in the XVII Century Bira Kingdom (Historical Review) 

 

This thesis research discusses the process of Islamization in Bira in the XVII 

century in a historical review. This research aims to answer the research questions: 1. 

How was the Bira kingdom's condition before Islam's arrival? 2. How was the arrival 

and acceptance of Islam in the Bira Kingdom? 3. How was the development of Islam 

in the Bira Kingdom?. The purpose of this research is three points: First, to explore, 

add, and expand knowledge about the Bira Kingdom ahead of the arrival of Islam. 

Second, to add and broaden knowledge about the arrival of Islam in the Bira 

Kingdom. Third, to know and understand the implementation of Islamization in the 

lives of the people of Bira Village. 

This type of research is qualitative, and data is obtained through field and 

library research. The approach used in this study is historical analysis, in which 

historical research utilizes historical theory and methodology with research steps 

through heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. 

The results of this study indicate that, first, the condition of the Bira Kingdom 

at the beginning of the arrival of Islam, where the people still adhered to animism and 

dynamism until Islam came and was accepted around 1604 to 1607, brought by 

Sheikh Abdul Rahman. The Islamization strategy is based on persuasive educative 

and top-down approaches to Sufism and Shari'a so that Islam can be accepted as a 

whole in the kingdom of Bira. Second, the arrival of Islam in the Kingdom of Bira 

through trade channels and subsequently, a preacher named Sheikh Abdurrahman and 

Sheikh Abdul Haris carried out intensive da'wah activities. Third, in 1604, Islam 

grew rapidly due to its peaceful spread and approach and the support of the 5th King 

of Bira, to Bakka Daeng Bura'ne, who was converted to Islam by Sheikh Abdul 

Rahman, who came to the Bira area. At the beginning of the development of Islam, 

the preacher was able to occupy a strategic position in the royal environment as an 

advisor to the king and a channel of communication from the community to the 

kingdom, thus facilitating all Islam-related policies. 

This research implies that it is hoped that the public will always know the 

stories and figures who contributed to the development of Islam in Bira, such as 

Sheikh Abdul Rahman and other figures. In addition, this area is expected to become 

an icon that can pass on strong Islamic values to the local generation.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai ilmu pengetahuan yang berharga, demi menjelaskan bagaimana kondisi 

manusia dan sekitarnya di masa lalu, sejarah juga mengangdung nilai spirit identitas 

dari sebuah bangsa dan negara. Olehnya itu disiplin ilmu pengetahuan sejarah sangat 

penting digunakan untuk menggali nilai-nilai sejarah yang tenggelam ditelan zaman, 

untuk dikaji kembali dan sebagai ditulis kembali. Sejarah memuat beberapa 

pengertian, yakni: Pertama, sejarah ialah kumpulan peristiwa di masa lalu. Kedua, 

sejarah ialah rangkaian peristiwa yang terjadi berturut-turut mulai masa lalu sampai 

masa sekarang. Ketiga, sejarah ialah suatu cacatan atau deskripsi naratif di masa lalu. 

Keempat, sejarah ialah disiplin ilmu yang menulis dan menjelaskan peristiwa di masa 

lalu yang mencakup manusia. Kelima, sejarah ialah semua yang diingat terkait masa 

lalu dalam bentuk tulisan.  

Dalam hal ilmu sejarah dikenal hukum sebab akibat, maksudnya suatu sejarah 

itu memuat awal mula peristiwa yang mana akan menimbulkan peristiwa yang lain, 

sebagai konsekuensi dari awal peristiwa sejarah sebelumnya, dengan kata lain dari 

satu peristiwa ke peristiwa yang lainnya itu sebagai suatu rangkaian keterikatan dan 

kesinambungan, yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup manusia. Artinya 

kita dapat memahami bahwasanya tidak semua peristiwa mampu dikatakan sebagai 

sejarah, suatu peristiwa mampu dikatakan sebagai sejarah jika peristiwa tersebut 
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dapat dikaitkan dengan peristiwa yang lainnya sebagai suatu yang proses sinergitas 

dalam konteks sejarah. 

Dari perihal tersebut kita dapat memahami, bahwasnya dimensi sejarah tidak 

hanya memuat peristiwa di masa lalu tok saja, akan tetapi juga memuat masa 

sekarang, dan masa depan, sebagai suatu rangkaian yang saling berhubungan satu 

sama lain. Inilah yang menyebabkan sebahagian manusia ingin mengetahui peristiwa 

di masa lalu, untuk menjawab fenomena-fenomena yang terjadi sekarang dan 

merumuskan  langkah apa yang akan dilakukan dimasa depan. Menurut Abdullah 

Renre, sejarah memberitahukan keadaan orang-orang terdahulu dari segi ahlaknya, 

perjalanan hidupnya, dan para raja dari segi kerajaan dan politiknya, dari hal itulah 

beliau berpendapat bahwa melalui pengenalan itu semua, menjadi pendorong untuk 

mengikuti atau mencontih mereka. Sebab salah satu sifat dasar manusia itu adalah 

mencontoh.1 

Untuk dapat menetukan prinsip dan arah tujuan, manusia haruslah melakukan 

beberapa hal, yakni: Pertama, Integrasi atau penyatuan, potensi dasar manusia untuk 

mencontoh dengan kekuatan akalnya, membuat manusia dapat mempelajari, 

menganalisis, menemukan, dan mengambil nilai tertentu dari rangkaian peristiwa di 

masa lalu. Kedua,Interval atau jarak waktu perjalanan manusia dari masa lalu masa 

sekarang dan masa depan, hal itu dilakukan dilakukan manusa demi mendapatkan 

pengalaman yang mengandung nilai kehidupan dan pengajaran. Suatu nilai itu sangat 

                                                             
1Abdullah Renre, Ibn Khaldun: Pemikiran, Metode dan Filsafat Sejarah dalam Muqqadimah 

(Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 119. 
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bermanfaat bagi manusian karna mampu dijadikan sebagai suatu prinsip dalam 

melakoni kehidupan, tergantung nilai apa yang menjadi dasar pijakannya dalam 

berkehidupan. 

Unsur ajaran agama Islam, ada sebuah tuntutan atau perintah kepada 

penganutnya, untuk mempelajari suatu rangkaian peristiwa sejarah demi 

mendapatkan suatu nilia-nilai pengajaran, salah satu perintah itu tertuang dalam Q.S 

Yusuf ayat : 111 sebagai berikut: 

 

وُلِى الّْلَْباَبِِۗ مَا كَانَ  ديَْهِ يَ نْ تصَْدِيْقَ الَّذِيْ بیَْنَ فْترَٰى وَلٰكِ ثاً ي  دِيْ حَ ﴿ لقََدْ كَانَ فيِْ قصََصِهِمْ عِبْرَةٌ لِِّ

رَحْمَةً لِِقوَْمٍ  هُدىً وَّ  وَتفَْصِیْلَ كلُِِ شَيْءٍ وَّ

Terjemahnya: 

 Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-

orang yang mempunyai akal. Al-Qur’an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, 

akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan 

segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.2 

Intisari ayat tersebut temuat kata qisah yang bermakna sejarah. Perintah 

mempelajari sejarah bagi umat Islam tidak lain dan tidak bukan hanya untuk 

kepentingan manusia-manusia muslim tersebut, supaya ketika melakukan suatu 

tindakan pada masa sekarang maupun masa yang akan datang, tidaklah menimbulkan 

suatu tindakan yang bernilai-nilai mudarat tetapi, memuat nilai-nilai manfaat 

dikarekanan menjadikan sejarah atau qisah sebagai landasan geraknya dalam 

kehidupan sehari-hari, juga sebagai bahan renungan. Hal ini termuat dalam Q.S Al-

An’am Ayat: 50, sebagai berikut: 

                                                             
2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya (Cet. I; Jakarta: Balai Penterjemah dan 

pentasih Al-Qur’an Depag RI, 2005), h. 238 
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ِ وَلَّٓ اعَْلَمُ الْغیَْبَ وَلَّٓ اقَوُْلُ لَكُمْ انِيِِْ مَلَكٌٌۚ اِ  ٓ اقَوُْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَاۤىِٕنُ اللّٰه ى الَِيَِّۗ ﴿ قلُْ لَّّ َّبعُِ اِلَّّ مَا يوُْحٰٓ نْ اتَ

 ﴾  ٥٠ ࣖ افََلََ تتَفََكَّرُوْنَ قلُْ هَلْ يَسْتوَِى الَّْعْمٰى وَالْبصَِیْرُِۗ 

Terjemahnya: 

 … Apakah sama orang yang buta dengan yang melihat? Maka apakah kamu 

tidak memikirkan(nya)? 

Olehnya itu, suatu sejarah sangat penting dan berpengaruh dalam hal 

kehidupan beragama, juga sebagai alat yang menjembatangi kehidupan sosial budaya 

dan politik, karna dari sejarah kita  mampu membuat peradaban yang ideal. Tentunya 

untuk bisa mengetahui islamisasi di Kerajaan Bira, kita harus menarik kebelakang 

untuk dapat mengetahui, apa-apa saja yang melatar belakanginya sehingga islamisasi 

di Kerajaan Bira dapat terjadi. 

Kita mulai dari bagian dari poin kedatangan, proses, hingga ajaran Islam 

mampu diterima di wilayah Sulawesi Selatan. Untuk mengetahui bagaimana 

islamisasi terjadi di Sulawesi Selatan, tentunya kita harus tau juga fase-fase yang 

islamisasi Nusantara, karna hal ini saling berkaian satu sama lain, fase-fase tersebut 

dapat dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:  

Pertama, fase pengenalan yaitu kedatangan pedagang-pedagang muslim di 

berbagai daerah pesisir di Nusantara. Nah, di fase ini menceritakan tentang 

kedatangan pedagang-pedagang muslim yang kemudian berlabuh dan sebagiannya 

dari mereka, menetap pada pelabuhan Nusantara. Perihal ini mampu disaksikan 

dengan berbagai bukti-bukti peninggalan-peninggalan arkeologis atau kebendaan di 

beberapa wilayah di Pulau Nusantara, di antara buktinya ialah, makam Fatimah binti 
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Maimun yang wafat di tahun 475 H yang bertepatan abad 1080 M di daerah Leran, 

Gresik. Awal mula pondasi kekuasaan Islam sudah dimulai saat dekade tersebut, 

namun hal tersebut runtuh dengan dominasi maritim Kerajaan  Sriwijaya yang mana 

berpusat di Daerah Palembang dan Kerajaan Majapahit di Jawa Timur yang 

notabenenya beragama Hindu.  

Kedua, fase kebangkitan kerajaan Islam awal  (XIII-XVI M.) di awal abad ke 

13 M. Di fase telah terbentuk sebuah permukiman masnyarakat Islam Tepatnya di 

daerah Barus. Hal ini dapat dilihat dengan ditemukannya makam seorang perempuan 

yang  bernama Tuhar Amisuri, meninggal abad ke 1203 M yang bertepatan pada 10 

safar 602 H, begitu juga dengan ditemukannya makam Malik al-Saleh yang 

meninggal di abad 1297 M atau bertepatan di bulan Ramadhan 696 H. Maulana 

Malik al-Saleh ialah penguasa yang pertama di Kerajaan Pasai Aceh Utara yang 

notabebenya kerajaan Islam. Pendapat yang lain mengatakan masalah islamisasi yang 

berkembang di Sulawesi selatan sebenarnya pertama kali yang membawa islam di 

bawa oleh Sultan Babullah (Sultan Ternate) kepulauan Maluku pada tahun 1580 M.  

Sebelum agama Islam masuk dan diterima sebagai suatu ajaran agama, sistem 

kepercayaan  yang berkembang ditengah masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat 

pada umumnya memeluk keyakinan animisme dan dinamisme. Walaupun dalam hal 

kepercayaan dan keyakinan secara umum, penduduk Sulawesi Selatan telah percaya 

kepada satu penguasa atau Tuhan yang tunggal yang disebut dengan, “ Dewata 

Seuwae”( dewa yang tunggal ). Yang dalam penyebutannya berbeda-beda di setiap 

suku yang ada di Sulawesi Selatan.  
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Merujuk dari penelitian terdahulu, dikemukakan jika proses penyebaran 

agama Islam atau islamisasi ke wilayah-wilayah Nusantara tidak terjadi dalam kurung 

waktu yang sama. Untuk wilayah Nusantara bagian timur, terkhusus Sulawesi 

Selatan, Islam telah menunjukkan pengaruhnya mulai abad XVI atau awal abad XVII 

M.3  

Dalam kurung waktu abad ke XV Masehi sampai ketika Islam mampu 

diterima sebagai agama yang dianut oleh masyarakat pada awal abad XVI M sampai 

XVII M keadaan masyarakat Sulawesi Selatan hal itu tertuang dari beberapa lontara 

yang ada. Hal ini tidak terlepas dari karakter manusia Bugis-Makassar yang gemar 

menjelajah dan berdagang, dengan kemampuan pelayaran yang mempuni, maka tidak 

heran mereka dikenal sebagai pelaut yang ulung sejak zaman purbakala.4 Dengan 

karakter tersebutlah, maka tidak heran di masa lalu telah ajaran agama Islam telah 

bersinggunggan dengan manusia Bugis-Makassar sebelum masa islamisasi di daerah 

ini.  

Identifkasi ini kemudian di perkokoh oleh kehebatan dan kemampuan pelaut-

pelaut Bugis-Makassar yang melakoni pelayaran sampai ke wilayah Birma, 

Muangthai, Saigon, di Kamboja, Macau di Cina dan beberapa daerah lain.5 Secara 

umum islamisasi menyentuh ke daerah Sulawei Selatan tidak terlepas dari peran dan 

                                                             
3Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI sampai Abad XVII) (Cet.II; Jakarta: 

Media Grafika, 2005), h. 10  

4Ahmad Rahman dan Pat Badrun, Apresiasi Kelekturan Bagi Aparat Syara di Sulawesi 

Selatan(Cet. I; UjungPandang: Balai Penelitian Lektur Keagamaan, 1996), h. 28  

5Abdul Razak Daeng Patunrung, Sejarah Bone (Cet. I; Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan 

Sulawesi-Selatan, 1989), h. 3  
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dedikasi para muballig dari  daerah Minangkabau Sumatera Barat, yakni Abdul 

Makmur Khatib Tunggal atau Datuk ri Bandang, Abdul Jawab Khatib Bungsu atau 

Datuk ri Tiro, dan Sulaiman Khatib Sulung atau Datuk Patimang. 

Terkhusus untuk Kerajaan Bira sendiri, islamisasi di daerah ini tidak dapat 

dipisahkan dari proses penyebaran Islam pada berbagai tempat di Nusantara saat itu. 

Hal ini di pengaruhi oleh aktivitas pelayaran dan perdagangan, dikarnakan hampir 

semua kalangan masyarakat Kerajaan Bira saat itu bermata pencaharian sebagai 

pelaut dan juga sebagai pedagang, setelah tumbuh dan berkembangnya Bandar niaga 

di Makassar turut mempengaruhi para pedagang serta para pelaut dari wilayah 

Sulawesi Selatan dan berbagai wilayah yang juga ikut berkembang.  

Menurut cacatan Tomi Pires, kapal-kapal dari Makassar, melakukan pelayaran 

ke Jawa, Malaka, Kalimantan, dan Siam, serta semua tempat di antara Pahang, dan 

Siam. Begitupula sebaliknya, sehingga terjalin kontak dengan pedagang luarpun 

terjadi. Pendapat yang dapat ditemui secara luas di kalangan masyarakat Bugis dan 

Makassar Sulawesi Selatan, menjelaskan jika kedadatangan Islam pertama kali 

datang ke wilayah ini pada awal abad ke 17 M.  
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Untuk daerah Kerajaan Bira sendiri, Islam baru diterima secara resmi di 

kalangan kerajaan pada awal abad ke-XVII, perihal ini tertuang dalam Lontara 

Pattiroloang Bira juga dalam buku Thomas Gibson yang berjudul Narasi Islam dan 

otoritas di asia tenggara, dan kekuasaan raja, syeikh dan ambteenar. Diceritakan 

bahwa islamisasi bisa terjadi atas dedikasi dari Syeikh Abburahman bin Syeikh 

Ahmad beserta rombongannya. Diantara rombongan Syeikh Abdulrahman terdapat 

tokoh sentral yang lainnya dalam keberhasilan islamisasi di Kerajaan Bira yakni, 

Abdul Haris Daeng Billahi bin Syeikh Abdullah atau yang dikenal secara luas sebagai 

Pua’ Janggo. Berawal dari hal tersebut, penulispun tertarik untuk lebih menyusuri 

lebih dalam sejarah islamisasi di Desa Bira awal abad XVII M. 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada islamisasi di Kerajaan Bira Pada abad XVII M 

(Tinjauan Historis), agar deskripsi penelitian ini komprehensip maka penelitian ini 

akan mengutik kondisi perkembangan di Kerajaan Bira sebelum dan sesudah 

kedatangan Islam dan tidak menutup kemungkinan daerah-daerah sekitarnya akan 

turut menjadi objek penyelusuran sepanjang berkaitan dengan penelitian ini. Batasan 

waktu dalam penelitian ini di batasi pada periode abad ke XVII.  

Dengan adanya penyebaran agama Islam di mana mencakup adaptasi dan 

akulturasi kaidah-kaidah Islam kepada kepercayaan penduduk kerajaan Bira 

sebelum Islam. Oleh karena itu, kata “islamisasi” mampulah kita menegerti bahwa 

hal tersebut sebagai langkah di mana ajaran Islam dijadikan pedoman atau pondasi 
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dalam hal menata kehidupan bersosial-budaya di masyarakat kerajaan Bira. 

Kegiatan tersebut tidaklah berlangsung secara simultan (bersamaan/menyeluruh) 

namun secara bertahap dalam berbagai aspek, dan juga memakan waktu yang relatif 

panjang. 

Agar kiranya penjabaran dari penelitian mampu dianalisis lebih mendalam 

pada problem-problem yang didapatkan, maka uraian-uraian di dalam penelitian ini di 

bedakan menjadi enam bab. Di mana setiap bab dibedakan menjadi sub bab, 

kemudian sub bab dibedakan lagi ke dalam sub-sub bab. Secara umum kandungan 

dari tesis ini, dapat diuraikan sebagai berikut: 

Bab pertama itu pendahuluan. Di mana urainnya mengenai: Pertama, latar 

belakang. Yang menjabarkan tentang proses kedatangan Islam di Nusantara sampai 

Islam tiba di Kerajaan Bira, beserta landasan-landasan peneliti untuk menelisik lebih 

lagi tentang islamisasi di Kerajaan Bira. Kedua, fokus penelitian dan deskripsi fokus, 

yang mennggambarkan terkait apa-apa saja fokus penelitian dan deskripsi fokus 

secara umum. Ketiga, rumusan masalah. Yang menjabarkan terkait apa-apa saja 

batasan masalah dalam bahasan, yang dibagi menjadi tiga rumusan masalah, batasan 

tersebut di peruntukkan agar kiranya pembahasan dari penelitian ini tidaklah melebar 

ke perihal yang tidak ada kaitannya dengan penelitian ini. Keempat, kajian pustaka. 

Berisikan penjelasan-penjelasan dari beberapa karya tulis yang relefan dengan 

penelitian ini. Kelima, tujuan penelitian. Menjabarkan tentang apa saja dari tujuan 

penelitian. Keenam, metode penelitian. Menjabarkan tentang rentetang metode yang 

digunakan dalam menyelesaian penelitian ini. 
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Bab dua memuat penjabaran-penjabaran dari kajian teoritis di penelitian ini, 

yang dibagi kedalam tiga sub bab. Yakni, Pertama, teori masuknya Islam. Memuat 

penjelasan tentang periode proses masuk dan berkembangnya Islam di kawasan 

Nusantara Kedua, saluran-saluran islamisasi. Berisikan jabaran tentang saluran-

saluran apa saja yang digunakan para Muballiq dalam melakukan aktivitas islamisasi. 

Ketiga, sekapur sirih tentang Bira. Memuat tentang identitas, peristiwa-peristiwa 

yang terjadi di Kerajaan Bira juga menjelaskan bagaimana kehidupan masyarakat 

Kerjaan Bira.  

Bab tiga berisikan tentang kondisi kerajaan Bira menjelang kedatangan Islam. 

Yang dibagi dalam tiga sub bab, yaitu, Pertama, kondisi politik Kedua, kondisi 

agama , kepercayaan dan budaya, Ketiga, kondisi sosial 

Bab empat memuat penjelasan tentang kedatangan dan penerimaan Islam di 

kerajaan Bira. Yang terbagi menjadi dua sub bab, yaitu, Pertama, kedatangan Islam 

di Kerajaan Bira Kedua, penerimaan Islam  di kerajaan Bira 

Bab kelima memuat penjelasan mengenai perkembangan Islam di Kerajaan 

Bira. Yang mana dibagi menjadi tiga sub bab, yakni, Pertama, bidang politik Kedua, 

bidang religi Ketiga bidang sosial dan budaya 

Bab kelima memuat penjelasan tentang kesimpulan, dan penutup. Di halaman 

berikutnya berisikan daftar pustaka, juga ada lampiran-lampiran 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan penulisan ini 

bagaimana perkembangan Kerajaan Bira sebelum dan kedatangan Islam,, dan akan 

di uaraikan dalam pertanyaan-pertanyaan peneliti di bawah ini: 

1. Bagaimana kondisi Kerajaan Bira menjelang kedatangan Islam? 

2. Bagaimana proses kedatangan dan penerimaan Islam di kerajaan Bira? 

3. Bagaimana perkembangan Islam kawasan Kerajaan  Bira pada Abad ke XVII? 

D. Kajian Pustaka 

 Ikhtiar menelusuri berbagai riset yang relevan dengan penelitian kami dengan 

memperhatikan pokok masalah penelitian. Orientasi pengkajian psutaka ialah untuk 

menghindari pengulangan penelitian, sebaliknya berupaya mengembangkan 

penelitian terdahulu, adapun penelitian sebelumnya yang berkenaan dengan penelitian 

saya yaitu: 

1.   Muh. Anis, Penerimaan Islam Di Sinjai abad XVII (Analisis Perubahan social-

Politik dan Budaya).6 Disertasi ini menjelaskan tentang agama-kepercayaan 

dan sistem sosial masyarakat Sinjai pra Islam, kedatangan dan penerimaan 

Islam di Sinjai, dan perubahan sosial politik dan budaya pasca penerimaan 

Islam di Sinjai. Serta arsip dan buku-buku yang menjadi sumber utama 

berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa di antaranya yaitu, Lontara 

                                                             
6 Muh Anis, Penerimaan Islam Di Sinjai abad XVII (Analisis Perubahan social-Politik dan 

Budaya), Disertasi Universitas Alauddin Makassar, tahun 2018. 
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Pattiroloangan Tu Bira, berisikan tentang rentetang peristiwa-peristiwa 

penting di kerajaan Bira, nama-nama penting dalam kerajaan Bira. Rule And 

Kali Of Bira, yang memuat silsilah keluarga Syeikh Abdul Haris Daeng 

Billahi, Mulai dari Syeikh Ahmad yang dalam perjalanan dakwahnya dari 

Aceh ke Sinjai, Syeikh Abdul Rahman dalam perjalanan dakwanya dari Sinjai 

sampai ke Bira, Syeikh Abdul Haris Daeng Billahi dan lain-lain dalam 

turunannya.  

2.   Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa, buku yang berisikan 

penelitian atas kisah islamisasi masa lampau di Kerajaan Gowa. Riset ini 

berusaha menginformasikan situasi islamisasi ada awal abad ke 17 di 

Kerajaan Gowa dan segala hal yang berkaitan tentang pemerintahan, 

ekspanasi wilayah, peperangan, kejayaan dan lainnya. Kerajaan Gowa dalam 

lingkup Sulawesi Selatan memiliki hubungan bilateral dengan Kerajaan Bira 

yang menjadi daerah persememakmuran dibawah naungan Kerajaan Gowa. 

3.   Mapata, Mengenal Syeikh Abdurrahman (Ulama Besar Asal Aceh Tokoh 

Islamisasi Terlupakam di Wilayah Pesisir Pantau Selatan Bulukumba), buku 

yang menjadi kesimpulan riset ini merupakan karya sejarawan local Bira.7 

Riset dalam buku ini berikhtiar mengisahkan kisah masa lampau terkait siapa, 

bagaimana permulaannya, kapan terjadinya tentang islamisasi di Kerajaan 

Bira. Tulisan Mapata berusaha mengungkap tokoh dibalik islamisasi di 

                                                             
7 Mapata, Mengenal Syeikh Abdurrahman (Ulama Besar Asal Aceh Tokoh Islamisasi 

Terlupakam di Wilayah Pesisir Pantau Selatan Bulukumba). 
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Kerajaan Bira sehingga banyak diketahui oleh masyarakat dan para pelajar. 

Hal yang minim dari riset ini adalah kurangnya data-data primer yang 

dianggap fundamental dalam riset sejarah. 

4.   Yasser Mulla Shadra, Perjumpaan Islam dengan Tradisi Annyorong Lopi di 

Bontobahari Kabupaten Bulukumba (Pendekatan Fenomenologi) tahun 2023.8 

Tesis tersebut berupaya menguraikan perjumpaan Islam dengan tradisi 

annyorong Lopi masyarakat Panrita Lopi di Kecamatan Bontobahari 

Kabupaten Bulukumba. Hasil riset yang disimpulkan peneliti bahwa sejak 

kedatangan Islam pada awal abad ke XVII dan islamisasi berjalan lancar, 

perlahan tradisi lokal pun mengalami perubahan aatau terintergasi oleh nilai-

nilai Islam yang terejawantahkan dalam wujud dimensi tradisi baru yang 

islami dan lokalistik.  Hanya saja yang membedakan penelitian Yasser dan 

kami adalah focus penelitian yang mana tesis tersebut berusaha menemukan 

jawaban atas dimensi tradisi dan Islam sedangkan kami berikhtiar 

mengungkap sejarah islamisasi secara khusus dan lebih melalui pendekatan 

historis.  

5.  Bahtiar, Islamiasi di Tiro Bulukumba, Jurnal Al-Qalam, Balai Litbang Agama 

Makassar Vol 18, No 2 tahun 2012.9 Riset ini dengan lugas dan holistic 

menjelaskan kisah islamisasi yang terjadi di Kerajaan Tiro pada awal abad ke 

                                                             
8 Yasser Mulla Shadra, Perjumpaan Islam dengan Tradisi Annyorong Lopi di Kecamatan 

Bontobahari Kabupaten Bulukumba (Pendekatan fenomenologi), Tesis Universitas Alauddin 

Makassar, tahun 2023. 

9 Bahtiar, Islamisasi di Tiro Bulukumba, Jurnal Al-Qalam Vol. 18, no. 2 tahun 2012. 
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XVII oleh Abdul Jawad Khatib Bungsu atau dikenal sebagai Dato’ ri Tiro. 

Hasil penelitian Bahtiar ini menemukan bahwa dalam warisan Kerajaan Tiro 

yang dikisahkan dan dituliskan menjelaskan bahwa islamisasi pertama kali 

diterima oleh Raja Tiro dan diikuti oleh masyarakat setempat. Hal mendasar 

yang menjadi pembeda dalam penelitian kami adalah lokasi penelitian, namun 

hal unik adalah Kerajaan Tiro dan Kerajaan Bira dalam catatan geografis 

saling berdekatan. 

6.  Anzar Abdullah, Islamisasi di Sulawesi Selatan dalam Perspektif Sejarah, 

Jurnal Paramita Vol. 26, No. 1 tahun 2016.10 Riset ini menjelaskan hasil 

penelitian atas islamisasi yang terjadi di Sulawesi Selatan secara umum. Hasil 

penelitian ini menemukan bahwa masuknya Islam dalam perspektif sejarah 

melalui jalur laut yang diinisiasi oleh Ulama Minangkabau Tengah yaitu 

Abdul Kadir Khatib Tunggal yang tiba di Pelabuhan Tallo pada tahun 1605 

dengan menumpang perahu. Hal fundamental yang menbedakan penelitian 

kami adalah riset ini berupaya mengisahkan sejarah islamisasis secara luas 

dalam lingkup Sulawesi Selatan. Sedangkan penelitian kami secara khusus 

ingin mengurai islamisasi di Kerajaan Bira.  

7.  Syamzan Syukur, Islamisasi Kedatuan Luwu Pada Abad XVII, buku yang 

berisikan penelitian atas kisah islamisasi masa lampau di Kedatuan Luwu. 

Riset ini berusaha menginformasikan situasi islamisasi ada awal abad ke 17 di 

                                                             
10 Anzar Abdullah, Islamisasi di Sulawesi Selatan Dalam Perspektif Sejarah, Jurnal Paramita 

Vol. 26, No. 1, tahun 2016, h. 86-94. 
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Kedatuan Luwu dan segala hal yang berkaitan tentang pemerintahan, kejayaan 

dan lainnya.  

E. Tujuan Penelitian 

 Penelitian dalam tesis ini mempunyai beberapa tujuan, antara lain: 

1. Untuk menelusuri, menambah, dan memperluas pengetahuan mengenai 

kondisi Kerajan Bira menjelang kedatangan Islam. 

2. Untuk menambah, dan memerluas pengetahuan tentang proses kedatangan 

dan penerimaan Islam di Kerajaan Bira. 

3. Untuk mengetahui dan memahami Implementasi Islamisasi terhadap 

kehidupan masyarakat Desa Bira. 

 

F. Manfaat Penelitian  

Kegunaan penelitian tesis ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secra teori 

maupun praktis, antara lain: 

1. Secara Teoretis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dan 

sumbangan literasi ilmu sejarah, terkhusus pada  upaya pengembangan 

akademis, baik bagi peneliti sendiri maupun peneliti mahasiswa jurusan sejarah, 

begitupula dengan pihak lain yang peduli terhadap kajian sejarah dan 

kebudayaan Islam di Sulawesi Selatan terkusus di Desa Bira kabupaten 
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Bulukumba. 

2. Secara Praktis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber 

informasi dan sebagai bahan rujukan untuk memahami karakter bangsa, dan 

sebagai rujukan bilamana nantinya pemerintah setempat ingin mengeluarkan 

kebijakan yang bernuangsa Islam di Desa Bira.  

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang membuat tema tentang 

Islamisasi di Desa Bira pada Awal Abad XVII M(Tinjauan Historis). Jika dilihat dari  

jenis penelitian , alhasil penelitian ini berjenis penelitian lapangan atau Field 

Research. jenis penelitian ini mengambil sumber data di lapangan dapat juga di sebut 

lokasi penelitian yang didukung oleh sumber data kepustakaan.  

Umum di ketahui bahwa penelitian terbagi menjadi dua model, yakni 

penelitian kualitatif, dan penelitian kuantitatif. Namun dalam penelitian ini 

menggunakan model penelitian Kualitatif dengan pendekatan analytic history 

(analisis sejarah) yang mana penelitian sejarah yang memanfaatkan teori dan 

metodelogi. Metodelogi sejarah terbagi menjadi Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan 

Historiografi.  

Seorang tokoh yang bernama Louis Gottschalk yang dimuat dikaryanya 

berjudul Mengerti Sejarah memaparkan tentang metode sejarah, menurutnya metode 
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sejarah ialah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan 

masa lampau, hal ini disebut dengan Rekontruksi.  

Jejak-jejak ini memang benar secara langsung telah di amati oleh sejarawan 

tetapi setelah itu tidak adalagi sesuatu yang diamati, yang tersisa hanya karya 

penalaran upaya untuk menyimpulkan dengan kemungkinan ketetapan yang akurat 

mengenai fakta-fakta dari jejak tersebut. Jejak-jejak masa lalu merupakan objek 

penelitian tidak langsung karena tidak melakukan observasi dan berbeda dengan ilmu 

lainnya yang menggunakan metode langsung. 

2. Pendekatan penelitian 

 Penelitian ini berjudul  Islamisasi Di Kerajaan Bira Abad XVII M (Tinjauan 

Historis). Dari judul tersebut memberikan gambaran bahwa, penelitian ini akan 

mengungkap lakon sejara dibalik perkembangan Islam di Bira awal abad -17 M. 

tentunya judul tersebut mempengaruhi pendekatan penelitian, yakni menggunakan 

pendekatan Multi Interdisipliner, seperti pendekatan agama, pendekatan politik, 

pendekatan budaya, dan pendekatan pendidikan.  

Di kabupaten Bulukumba, penelitian ini akan menyasar tempat-tempat yang 

memiliki pertautan nilai historis dengan perkembangan Islamisasi di kerjaan Bira 

sebelum atau setelah kedatangan Islam.  

3. Sumber Data Penelitian 

Sumber sejarah merupakan hal yang terpenting dalam mencari kebenaran 

tentang kejadian atau peristiwa masa lalu yang pernah terjadi. Penggunaan sumber   

harus mengedepankan fakta-fakta sejarah. Lebih lanjut dalam penelitian sejarah 
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terdapat dua macam sumber data yang menjadi pijakan untuk melakukan penulisan 

sejarah: pertama Sumber primer, Kedua Sumber Sekunder.  

Untuk penelitian yang menggunakan Sumber Primer meliputi beberapa 

dokumen ( arsip), ialah Lontara Pattiroloang Tu Bira, dan lontara Bilang Bira yang 

berjudul”Rule And Kali Of Bira”, bahwa Syekh Abdul Haris Daeng Billahi atau yang 

lebih dikenal Pua’ Janggo di perkirakan hidup pada awal abad ke 17. Ayahanda dari 

Pua’ Janggo ialah Syekh Abdullah.  

Untuk perihal sumber sekunder dari penelitian ini terdapat jurnal,  buku-buku, 

tesis, disertasi, makalah-makalah yang relefan akan penelitian ini. Beberapa buku 

penting dalam acuan penelitian ini yaitu, Thomas Gibson: Narasi Islam dan Otoritas 

di Asia Tenggara, Thomas Gibson: Kekuasaan Raja, syeikh, Ambtenaar. Tentunya 

dalam penelitian harus mencari novelty atau keberuan Ilmiah sehingga menghindari 

yang namanya plagiasi. Adanya kedua sumber ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran situasi di masa lalu dengan penulisan sejarah yang mendekati Objektif. 

Jejak dan sumber rekaman di masa lampau itu pastilah beraneka ragam jenis 

serta bentuknya. Beberapa diantaranya ialah kepuastakaan lokal seperti skrip atau 

sejenisnya, begitupula peninggalan arkeologis, seperti masjid, makam dan lain-lain. 

Oleh karnanya, peneliti akan melaksakan aktivitas penyelusuran di lapangan demi 

mendapatkan data kepustakaan lokal itu yang sejalan dengan penelitian. Selain yang 

disebutkan tersebut demi tercapainya hasil yang baik, maka peneliti juga akan 

melakukan penelusuran dengan melakukan kegiatan wawancara dengan narasumber 

yang terkait sebagai basis informasi, 
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4. Langkah-langkah Penelitian 

Kegiatan penelitian sejarah ialah aktivitasyang dilakukan demi merekontruksi 

kembali suatu kejadian di masa lampau yang sesuai dengan berbagai fakta sesuai 

dengan kejadian yang ada. Fakta adalah sesuatu yang mana benar adanya. Tetapi, 

dalam ilmu sejarah yang di maksud fakta sejarah ialah sesuatu yang menghampiri 

kejadian yang sebenarnya terjadi.  

Oleh karna itu di butuhkan langkah-langkah atau tahap-tahap didalam 

penelitian sejarah, adapun tahapan-tahapan penelitian sejarah yaitu Heruristik, Kritik 

sumber, Interpretasi dan Historiografi. 

 

 

a) Heuristik 

Untuk mengawali suatu penelitian sejarah maka yang di butuhkan adalah 

teknik pengumpulan data. Didalam penelitaian sejarah pada fase aktivitas 

mengumpulkan sumber data disebut Heuristik. Heuristik (heuristics) atau dalam 

bahasa Jerman Quellenkunde, ialah sebuah aktivitas mencari sumber-sumber demi 

mendapat data-data, evidensi sejarah atau materi sejarah.   

Di tahap heuristik inilah yang akan banyak menyita waktu, biaya, tenaga, 

pikiran, dan juga perasaan.11  Data diperoleh dari beberapa sumber yaitu, yang 

pertama yakni Library Research yang mana penelitian kepustakaan dengan membaca 

                                                             
11 Helius Sjamsuddin, Metodelogi Sejarah (Yogyakarta: Ombak, 2019), h. 55 
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dokumen dan arsip masa lampau ataupun dengan literatur yang terkait dengan 

penelitian. Dalam memperoleh sumber data Library Research penulis akan memakai 

teknik yakni: 

1) Kutipan langsung, yakni mengutip suatu keterangan tanpa mengubah redaksi 

aslinya.12 

2) Kutipan tidak langsung, yakni mengutip suatu karangan dengan menggunakan 

bahasa sendiri 

   Yang selanjutnya ialah, dengan observasi arkeologis atau data lapangan. 

Observasi arkeologis ini meliputi: pertama, data dari lisan informan yang selaras  

dengan penelitian. Kedua, data arkeologi/benda baik itu Movable, cohtohnya: masjid 

tua, makam, istana dan lain-lain. Begitupula Nonmovable, contohnya: naskah atau 

sejenisnya yang dianggap berkaitan dengan kegiatan penelitian 

b) Kritik Sumber 

Dalam upaya melacak kebenaran (truth),  para sejarawan diperhadapkan dengan 

pilihan untuk membedakan apa saja yang benar, apa yang saja tidak benar (palsu), 

apa saja yang mungkin dan apa yang meragukan atau mustahil. Kritik sumber pada 

umumnya dikerjakan kepada sumber-sumber utama. Kritik ini berkaitan dengan 

verivikasi sumber data yaitu pengujian berkenaan tentang kebenaran atau ketetapan 

                                                             
12 Qadir Gassing dan Wahyuddi Halim(ed). Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,(Makassar: 

Alauddin Press), h. 25-26. 
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(akurasi) sumber tersebut. Didalam metode sejarah dikenal juga dengan cara 

melakukan kritik eksternal dan kritik internal.13  

Kritik intern dijalankan demi menilai kebenaran atau kredibilitas sumber. 

Kredibilitas sumber biasanya mengacu pada kemapuan sumber demi mengungkap 

kebenaran atau peristiwa sejarah, kemampuan sejarah yaitu, kompetensi, kedekatan 

atau kehadiaran sumber dalam peristiwa sejarah. Berkaitan dengan hal tersebut 

kepentingan dan subjektifitas sumber dan ketersediaan data demi mengetahui  

kebenaran yang sesungguhnya. Begitupula diperlukan konsistensi sumber kepada isi 

atau sumber. 

Kritik ekstrn dijalankan demi mengungkap sejauh mana kebebasan dan 

autentifikasi sumber. Kritik terhadap autentitas sumber data itu, seperti dengan 

mengerjakan pengecekan sumber bahan berupa kertas atau tinta apakah cocok dimasa 

bahan semacam itu bisa digunakan atau diproduksi, memastikan suatu sumber apakah 

termasuk sumber asli atau salinan. 

c) Interpretasi 

Interpretasi adalah penafsiran terhadap data dengan melalui analisis, di mana 

peneliti akan berusaha membandingkan sumber data yang telah ada dan mencari data 

yang memiliki keterkaitan dengan fakta yang didapatkan, selanjutnya yakni, 

mengambil kesimpulan.  Pada langkah ini penulis akan menggunakan metode-metode 

seperti: 

                                                             
13 Helius Sjamsuddin, Metodelogi Sejarah, h. 84 
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1) Metode Induktif, 

Metode Induktif, ialah suatu metode yang berangkat dari beberapa 

fakta yang mengurucut setelah itu menarik sebuh simpulan yang bersifat 

universal. Misalnya pada tulisan ini, menggunakan teknik induktif ialah 

tentang Islamisasi di desa Bira awal abad XVII M yang mana akan 

dikemukakan terkebih dahulu tiap-tiap sumber lalu membuat kesimpulan. 

2) Metode Deduktif 

Metode Deduktif kebalikan dari metode Induktif, yang mana 

pengertiannya ialah diawali dari beberapa teori yang umum, demi 

memaparrkan peristiwa yang bersifat khusus. Semisal dari metode deduktif 

ialah, peneliti mengawalinya dengan suatu gambaran umum, kemudian di 

akhiri dengan gambaran yang bersifat khusus. 

3) Metode Komparatif 

Metode Komparatif ialah menganalisa dengan cara membandingkan 

beberapa data atau beberapa pendapat para tokoh yang satu dengan yang 

laianya lalu mengambil suatu kesimpulan. 

Dalam beberapa fakta yang berhasil dikumpulkan belum mampu banyak 

bercerita. Fakta itu harus runut kemudian disatukan satu sama lain sehinggah 

membentu kisah peristiwa sejarah. Didalam melaksanakan interpretasi kepada fakta 

juga harus di selidiki lagi fakta-fakta yang memiliki hubungan timbal balik, antara 

satu sama lainnya. Sebagai kelanjutan dari proses tersebut, interpretasi dapat dilakoni 

dengan dua cara yakni: 
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Intrepretasi analisis adalah dengan menguraikan fakta satu per satu sehingga 

memperluas persfektik terhadap fakta itu. Berangkat dari hal tersebut kita dapat 

menaarik sebuah kesimpulan. Interpretasi sintesis adalah mengumpulkan fakta-fakta 

dan menarik sebuah kesimpulan dari fakta-fakta. 

Para tokoh sejarah memberi peluang yang besar demi memilih ragam bentuk 

interpretasi yang logis untuk mencapai tujuannya. Walaupun dikalangan sejarawan 

modern, mereka memiliki kecenderungan kepada interpretasi pluralis lebih menonjol 

karna mereka berpendapat, jika kemajuan studi sejarah dapat didorong juga oleh 

kemajuan ilmu pengetahuan lainnya. 

d) Historiografi 

Ketika sejarawan memasuki tahapan penulisan. dia akan mencurahkan semua 

daya pikirnya, bukan hanya keterampilan teknis penggunaan kutipan-kutipan dan 

catatan, namun yang paling uatama ialah pemakaian pikiran atau nalar kritis dan 

analisisnya karena dia pada akhirnya mesti mendapatkan suatu sintesis dari semua 

hasil penelitiannya itu dalam suatu penulisan yang utuh juga  disebut sebagai 

historiografi.14 Historiografi ialah penyajian suatu tahap akhir dari metode-metode 

penelitian sejarah, dengan menggunakan cara merekontruksi data dari berbagai 

sumber yang telah ditapis ke dalam bentuk kisah sejarah.

                                                             
14 Helius Sjamsuddin, Metodelogi Sejarah,(Yogyakarta: Ombak, 2019),h. 99 



 
 

24 
 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Teori Proses Masuknya Islam  

Pada dasarnya Islamisasi di kerajaan-kerajaan Nusantara melalui beberapa  

proses dan jalur dan tidak bersamaan, dikarnakan situasi sosial, budaya, dan politik 

yang beragam. Hal inilah yang membuat para tokoh berbeda pendapat mengenai 

kapan mulainya Islamisasi di Nusantara.  

Ada yang yang langsung mengetahui terkait masuk dan menyebarnya ajaran 

dan budaya Islam, dan ada juga yang mengetahuinya melalui penelitian, contohnya 

orang-orang eropa yang mendatangi Indonesia di karnakan tugas ataupun mereka 

yang dipekerjakan oleh pemerintah dari negri mereka di indonesia. Sebut saja 

diantaranya, Muhammad Ghor, Marcopolo, Ibnu Bathutha. 

Oleh karena itu, diperlukan suatu identifikasi sebagai titik terang terkait 

eksistensi Islam  di suatu wilayah. Menurut J. Noorduyn, konsep konsep kedatangan 

Islam di suatu daerah mengandung tiga pengertian, yaitu: Pertama, Datangnya 

untuk pertama kali seseorang yang beragama Islam dari luar masuk ke daerah 

tersebut. Kedua, Adanya masyarakat setempat yang pertama kali memulai menerima 

Islam. Ketiga, Penerimaan agama Islam untuk pertama kalinya oleh suatu kerajaan 
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yang kemudian disebarkan dan disusul dengan Islamisasi.15 

Jika dilihat dari kedatangan Islam di daerah Sulawesi Selatan agaknya 

terlambat apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Nusantara, 

misalnya Sumatreta, Jawa, Kalimantan, dan Maluku. Hal ini karena Kerajaan Gowa 

baru dikenal segai kerajaan besar dan berpengaruh dan bertransformasi menjadi 

kerajaan dagang pada abad XVI M atau awal abad XVII M.  

Barulah dalam kurung waktu yang telah dijelaskan sebelumnya para 

pedagang muslim dari berbagai wilayah di Nusantara serta dengan para pedagang 

asing yang berasal dari barat mulailah ramai mendatangi wilayah Sulawesi Selatan. 

Teori ini diperkuat oleh J. Nooduyn berpendapat bahwa pada awal abad ke XVI para 

saudagar Muslim Melayu telah menetap di Makassar dan wilayah-wilayah Sulawesi 

Barat, hal ini terjadi ketika Kerajaan Gowa di bawa kepemimpinan Raja Gowa Tu 

Mapparrisi’ Kallonna, setelah itu di tahun 1546-1565 di Gowa telah menetap 

Anakoda Bonang yang berasal dari Jawa, yang diberi hak-hak keistimewaan, 

begitupula dengan pedagang-pedagang yang datang dari Patani, Minangkabau, 

Pahang, dan Johor hal ini berlangsung di Kerajaan Gowa dibawa pemerintahan 

Tunipalangga. Selanjutnya di tahun 1565-1590, di bangun masjid di daerah 

Mangallekana yang diperuntukkan kepada para saudagar-saudagar yang datang dari 

berbagai daerah, hal ini dilakukan ketika Gowa dibawah pemerintahan Tunijallo’, 

                                                             
15J. Noorduyn, De Islamisering van Makassar, diterjemahkan oleh S. Gunawan, dengan judul, 

Islamisasi Makassar (Cet. I; Jakarta: Bharata, 1972), h. 9 
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perihal itu dilakukan dengan tujuan supaya menetap di Gowa.16  

Syamzan Syukur dalam tulisannya Rekontruksi Teori islamisasi di 

Nusantara, beliau berupaya untuk membangun sebuah teori dari beberapa teori yang 

mana dipertentangkan oleh para Sejarawan. Teori-teori yang dimaksud oleh beliau 

ialah: Pertama, teori Proselititasi (kegiatan penyebaran Islam), Kedua teori 

Konvergensi (persamaan anatara budaya lokal dengan ajaran Islam sehingga Islam 

mudah diterima), Ketiga teori Propagasi (penyebarluasan Islam).17 Penjabaran dari 

teori yang di maksud ialah: 

1. Teori Proselitasi 

 Teori proselitasi adalah teori yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan 

kegiatan penyebaran agama Islam, yang mana di dalam teori islamisasi tersebut, 

merujuk kepada teori islamisasi yang diutarakan oleh Hurgronje, beliau berpendapat 

ada tiga elemen didalam islamisasi yang harus dikhususkan, yakni: Pertama 

masuknya Islam, Kedua kependudukan muslim, dan Ketiga pendirian kerajaan-

kerajaan yang bercorak Islam.  

Teori ini juga diutarakan oleh  Noorduyn, beliau adalah salah satu dari 

sejarawan yang meneliti tentang islamisasi di Sulawesi Selatan, beliau berpendapat, 

bahwasanya aktivitas islamisasi dapat diartikan sebagai kegiatan penyebaran ajaran 

agama Islam dari seorang atau beberapa orang yang beragama Islam atau dapat 

                                                             
16J. Noorduyn, De Islamisering van Makassar, diterjemahkan oleh S. Gunawan, dengan judul, 

Islamisasi Makassar, h. 11-13. 

17Syamzan Syukur, “Rekontruksi Teori Islam di Nusantara: Diskursus Para Sejarawan dan 

antropologi”, Procedding, UIN Alauddin Makassar, 2014. 



27 

 

 

diartikan bahwasanya sejak datangnya pertama kali, penerimaan dan penyebaranya 

berlanjut dari waktu ke waktu sampai saat sekarang.18  

Bila mana kita menelisik dari penjabaran-penjabaran sebelumnya maka akan 

kita dapati dan mengambil sebuah kesimpulan yakni  proses penyebaran Islam di 

Nusantara itu memiliki tiga tahapan periode,  yaitu: Pertama, Kedatangan Islam 

(Arrival), Kedua, Penerimaan Islam (Receive), dan Ketiga, Pembentukan kerajaan 

yang bercorak Islam atau dalam arti Islam diterima sebagai agama kerajaan atau bisa 

bisa dikatakan simbol Kingdom. Untuk lebih lengkapnya di uaraikan sebagai 

berikut: 

a. Tahap kedatangan Islam (arrival) 

Seperti yang telah disepakati sebelumnya bahwa umunnya kedatangan Islam 

pertama kali masuk ke Nusantara, itu melalui  para pedagang pedagang Muslim 

yang mana meraka berasal dari daerah seperti: India, Persia, dan Arab. Untuk itu 

beberapa ahli Sejarawan berupaya memaparkan perihal mengapa Islam mampu 

menjadi agama yang mendominasi atau dalam kata lain menjadi agama yang 

mayoritas di negara Indonesia saat ini.   

Dari hal tersebut, mereka kemudian mendapati bahwasanya para pedagang 

Muslim itu memperkenalkan ajaran agama Islam di Asia Tenggara, dengan konsep 

ajaran agama Islam tentang keuntungan ekonomi dan politik di masyarakat pribumi. 

Dengan mengutamakan hukum Islam dalam perdagangan, para pedangan Muslim 

                                                             
18Syamzan Syukur, Islam Literasi dan Budaya Lokal, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 

2014), h. 73 
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mampu mengambil keuntungan yang maksimal dalam bidang ekonomi.  

Beberapa teori yang berkaitan tentang kedatangan dan penyebaran agama 

Islam di Nusantara, mengemukakan bahwa ajaran agama Islam itu dibawa dan 

disebarkan oleh para pedagang dan sufi-sufi yang berasal dari berbagai wilayah-

wilayah seperti dari wilayah Arab, India, dan persia, untuk penjabarannya sebagai 

berikut: 

1) Teori Arab  

Bapak Prof. Hamka, telah mengadakan sebuah seminar, yang berjudul 

“Sejarah Masuknya Islam di Indonesia”, seminar ini di laksanakan di daerah 

Medan pada tahun 1963. Bapak Prof. Hamka beserta teman-temannya 

mengemukakan sebuah berpendapat bahwasanya Islam telah datang ke 

Nusantara sejak abad pertama hijriah (kurang lebih  pada abad ke 7-8 M) dan 

ajaran Islam itu dibawa langsung dari daerah Arab, bukan tanpa alasan beliau 

berpendapat seperti itu, namun berdasarkan bukti fakta fakta sejarah yang 

ditemukan, jalur pelayaran dan perdagangan itu telah ramai dan bersifat 

internasional dimulai sebelum abad ke- 13 M (yakni telah ada sejak abad ke-7 

M.). Melalui Selat Malaka interaksi antar wilayah dapat terjadi seperi antar, 

wilayah Dinasti Tang di China (Asia Timur), dengan wilayah Sriwijaya di 

Asia Tenggara, begitupula dengan wilayah Bani Umaya di Asia Barat. 19 

Adapun kunjungan delegasi dari daerah Arab telah datang ke pulau 

                                                             
19Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h.9. 
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Jawa sekitaran tahun 675 M, juga telah melakukan kunjungan ke negeri di 

wilayah Kalingga kemudian pulang ke daerah Arab. Setelah kunjungan-

kunjungan itu, mereka mengamati dan mendapati bahwa begitu berpegaruhnya 

dominasi ajaran Hindu dalam negeri tersebut, sudah sepatutnyalah taktik syiar 

ajaran agama Islam  ke negeri-negeri Melayu tidak mesti dilaksanakan dengan 

jalan kekerasan, namun sebaliknya harus dengan  menurut kehendak agama 

Islam itu sendiri. 

Crawfurd dalam Azyumardi Azra, beliau berpendapat bahwasanya 

Islam datang ke daerah Nusantara itu juga langsung dari jazirah Arab. 

Begitupula dengan beberapa pendapat para ahli lainnya seperti, Keyzer, 

Niemann, dan De Hollander, mereka sejalan terkait tentang asal penyebaran 

ajaran agama  Islam, yakni berasal dari daerah Mesir, dan Hadramaut. Mereka 

berkesimpulan seperti itu, dikarenakan ummat Islam yang ada di Nusantara itu 

mayoritasnya bermazhab Syafi’iyah, sebagaimana umat Muslim yang ada di 

daerah Hadramaut (Yaman) mereka juga pengikut Mazhab Syafi’iyah. 

2) Teori India (Banglades) 

Teori ini menjelaskan jika agama Islam datang ke Nusantara itu pada 

abad XI M, dengan landasan bukti yang didasarkan pada sebuah nisan makam 

yang berada di daerah gresik yaitu makam dari seorang yang bernama Fatimah 

binti Maimun. Tertulis  di dalam batu nisan tersebut berkalender tahun 1082 

M.  

3) Teori Persia 
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Pendapat ini diperoleh oleh para sarjanawan orientalis dari negeri 

Belanda, salah satunya dari Snouck Hargornje, beliau berpendapat jika ajaran 

agama Islam itu datang di Nusantara sejak awal abad ke 13 Masehi. Pendapat 

ini disandarkan pada sebuah catatan pelayaran dari petualang Marco Polo 

(1292 M), juga bersumber dari peninggalan batu nisan di makam Sultan 

Malik Al- Salih di Samudra Pasai yang berkalender tahun 1297 M, begitu 

pula berita-berita yang datang dari Ibnu Batutah (1345 M). Argumentasi-

argumentasi yang telah dikemukakan sebelumnya memiliki sebuah kemiripan 

dari budaya-budaya yang ada di masyarakat Islam di Nusantara dengan 

budaya-budaya di daerah Persia, seperti, memorial 10 Muharram yang 

berceritakan tentang seseorang yang bernama Sayyidina Husain cucu dari 

baginda Rasulullah Muhammad saw telah dibunuh pada peristiwa Karbala 

oleh kaum muslim daei daerah Iran. Sejalan dengan perihal kemiripan itu, 

bisa dilihat dari budaya dan tradisi di bagian daerah Nusantara tepatnya di 

daerah Sumatrera Barat, terdapat sebuah tradisi yang memperingati tentang 

peristiwa tersebut yang dikenal sebagai kegitan Upacara Tabuik, begitupula 

dengan daerah di jawa, terdapat sebuah tradisi di sana yang memperingati hal 

yang serupa dikenal dengan tradisi membuat bubur Syuro. Selain dari yang 

disebutkan sebelumnya, juga terdapat kemiripan ajaran sufi yang 

diperkenalkan dan disebarkan oleh Syeikh Siti Jenar di daerah jawa dengan 

ajaran sufi yang berasal dari daerah Iran yang diperkenalkan oleh Al- Hallaj. 

Apa yang di lakukan oleh para pedagang Muslim itu kemudian tidak 
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sejalan dengan pedagang-pedagang dari daerah barat seperti, Belanda, 

Portugis, dan Inggris. Para pedagang dari barat tersebut tidaklah tertarik 

melakukan penyebaran agama Kristen pada penduduk pribumi dikarekan, 

mereka hanya berniat atau berkonsentrasi untuk meraup laba yang sebanyak-

banyaknya dalam perihal aktivitas dagang. Hal ini juga yang menjadi sebab 

dari  ajaran agama Islam mampu diterima secara baik dan kemudian mampu  

berstranformasi menjadi agama mayoritas di Nusantara. 

b. Tahap penerimaan Islam (Receive) 

Pada tahapan ini dijelaskan, bahwasanya telah Islamnya beberapa 

masyarakat pribumi atau terjadinya Konversi Islam oleh penduduk pribumi. Robert 

Jay mengemukakan jika kedatangan ajaran agama Islam di daerah pulau Jawa 

didasari dengan adanya keberagaman yang banyak. Dari hal itu, kemudian dapat 

disimpulkan oleh Robert Jay, bahwa ada dua pola yang sangat penting dalam proses 

penyebaran agama Islam di Jawa, yakni: 

Pertama, yaitu dengan pola Proselitasi, yang wilayahnya sedikit sekali atau 

bahkan sangat tidak ada sama sekali pengaruh dari nilai ajaran agama Hindu-Budha 

dan memiliki minat  mengkongversi pada penduduk Jawa untuk menjadi seorang 

Muslim yang “Ortodoks”(santri). Penyebaran ajaran agama Islam di wilayah ini 

merujuk pada  bentuk penetrasi yang damai(Penetration Pacifique).  

Kedua, yaitu dengan pola Poselitasi, daerahnya yang kuat bahkan sangat 

kuat akan dominasi dari ajaran nilai-nilai keagamaan Hindu-Budha, hal ini bisa 

ditandai dengan proses perpindahan agama tersebut dengan para pengikutnya yang 
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di perebutkan oleh dua tradisi agama yang besar di daerah  tersebut. Merujut dari 

penjabaran tersebut, didapatilah sebuah kesimpulah yang mana pola Poselitasi itu 

didasarkan oleh adanya karateristik kebudayaan masyarakat lokal yang 

diidentifikasikan dengan pengaruh oleh jenis budaya sebelum pola Proselitasi 

berjalan. 

c. Pembentukan kerajaan yang bercorak Islam 

Ditahapan inilah ajaran agama Islam telah mengalami penyatuan bersama 

para penduduk setempat, hal ini didasari oleh terbentuknya beberapa kerajaan yang 

memiliki corak Islam di daerah Nusantara. Perihal ini juga mempengaruhi dari pada 

sistem politik yang ada di masyarakat, cohtohnya kata “Kerajaan” kemudian secara 

resmi bertransformasi menjadi kata “Kesultanan”, begitupulah dengan penyebutan 

gelar “Raja” yang berubah menjadi gelar “Sultan” selain dari gelaran lokal.  

Pemakaian istilah-istilah keIslaman dalam berbagai dimensi lembaga politik, 

menyebar ketika lembaga politik Islam mulai lahir di abad ke XIII M, yang ditandai 

dengan adanya Kesultanan Samudra Pasai.20 Salah satu sasaran yang penting saat 

proses penyebaran agama Islam yang pada dasarnya dari para petinggi setempat atau 

istana, hal ini membuahkan hasil yang sangat memuaskan, integrasi ajaran nilai-nilai 

keislaman lebih aktif didalam pola kehidupan sosial dan politik pada wilayah 

kekuasaan itu. 

 

                                                             
20Azyumardi Azra, Renaisans Islam Asia Tenggara, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 

h. 78 
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2. Teori Konvergensi 

Pada teori ini biasa dikatakan dengan menujunya satu titik pertemuan. Teori 

kovergensi ini adalah sebuah teori yang menjabarkan tentang proses penyebaran 

ajaran agama Islam yang mengalami sebuah kemudahan. Salah satunya bisa  

didasarkan pada point di dalam ajaran agama Islam dengan budaya-budaya lokal itu 

memiliki sebuah persamaan, sehingga dengan pendekatan adaptasi, ajaran Islam 

mampu diterima dengan jalan damai (penetration pacifique) yang bisa dikata terjadi 

pada waktu terbilang singkat. 

Beberapa tokoh berpendapat, bahwa yang menjadikan Islam mampu diterima 

secara baik oleh masyarakat dan menjadi sebuah agama mayoritas di dalam satu 

daerah, dikarnakan adanya “kemiripan” dengan ajaran agama Islam yang telah 

datang awal di Nusantara, dengan nuansa mistis dan sinkretis dalam keyakinan 

nenek moyang masyarakat lokal. Berkaitan dengan hal tersebut, ajaran Islam 

tasawuf hampir secara alami diterima oleh masyarakat setempat.  

Pendapat ini diperkuat oleh pernyataan dari A.H. Johns, yang berpendapat 

bahwasanya seseorang sufi atau dalam kata lain pengembara turut andil dalam peros 

diterima ajaran agama Islam oleh sebagian besar penduduk di Nusantara, ini  

dimulai dari abad ke-13. Faktor yang juga menjadi alasan yang fundamendal dari 

keberhasilannya ini adalah keberadaan dan kemampuan para Sufi dalam menyajikan 

ajaran agama Islam dengan bingkai yang atraktif, juga menekankan kepada 

kesetaraan dengan Islam atau dengan kata lain kontinitas, daripada melakukan suatu 

perubahan pada keyakinan keagamaan setempat.  
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3. Teori Propagasi 

Istilah propagasi bisa diartikan sebagai penyebarluasan atau perkembangan. 

Dalam perihal islamisasi, teori propagasi ini atau dalam kata lain teori 

penyebarluasan Islam ini adalah sebuah teori yang dapat dipakai untuk menyelisik 

pada proses akulturasi (acculturation process). Islamisasi adalah proses penyebaran 

agama Islam, oleh karenanya dalam suatu proses tersebut, kita tidak dapat tepiskan 

bahwa proses akulturasi itu terjadi, baik yang berkaitan dengan Islam dan 

budayanya, suatu pihak dengan penduduk lokal dengan budaya serta kepercayaan, 

ataupun keagamaan mereka yang sudah ada sebelumnya.21  

Sejalan dengan apa-apa saja yang dipaparkan sebelumnya, juga terdapat 

suatu hasil kajian ilmiah tahun 1963 di kota Medan, yang hasil kajiannya memiliki 

kesamaan dengan apa-apa saja yang dijelaskan sebelumnya, mengenai proses 

penyebaran Islam di Nusantara, beberapa hasil kajiannya sebagai berikut: 

a. Islam masuk pertama kali tiba ke Nusantara abad 7 M/1 H, langsung dari Arab 

itu sendiri. 

b. Islam pertama kali tiba di pesisir wilayah Sumatera Utara, selanjutnya itu 

masyarakat Islam membentuk Kerajaan bercorak Islam pertama yaitu Aceh. 

c. Yang membawa Islam pertama kali ke Nusantara yaitu para dai yang 

kebanyakan dari mereka adalah para pedagang, dan disebarkan secara damai.22 

                                                             
21Syamzan Syukur, Islam Literasi dan Budaya Lokal . h. 84 

22Ahmad Al-Usair, Sejarah Islam , Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX (Jakarta: Akbar 

Media, 2003), h. 336 
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Oleh karnanya, untuk melihat lintasan dimensi sejarah Islam di Nusantara 

dengan kacamata periodesisasi, baik itu  dari sisi pemikiran, isi maupun 

pertumbuhan organisasi kelembagaanya serta kebijakan pemerintah dalam 

perkembangan organisasi kelembagaannya, secara spesifik fasenya mampu 

dijabarkan dengan urutan-uruatan sebagai berikut: 

1) Periode masuknya Islam ke Nusantara 

2) Periode pengembangan melalui proses adaptasi 

3) Periode pengembangan kerajaan-kerajaan bercorak Islam 

4) Periode penjajahan Belanda 

5) Periode penjajahan JepangPeriode kemerdekaan I (Orde Lama) 

6) Periode kemerdekaan II (Orde Baru/pembangunan)23 

B. Saluran-saluran Islamisasi  

Islam ialah agama yang mengajarkan tentang kedamaian, maka dari itu 

dalam islamisasi di sebarkan melalui proses-proses yang damai. Penjabaran tersebut 

bisa di lihat dari, proses pengislaman kepada para elit kerajaan  dan begitupula 

kepada masyarakat lokal yang dilakukan secara damai. Didalam persoalan 

kehidupan politik masyarakat Nusantara di masa lampau, jikalau dalam satu 

kerajaan menghasilkan kesuksesan dalam hal memimpin, Islampun dijadikan 

sebagai alat Politik bagi elit penguasa yang memiliki tujuan untuk memdapatkan 

kekuasaan. 

                                                             
23Syamzan Syukur, Islam Literasi dan Budaya Lokal. h. 90 
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Para elit penguasa atau bangsawan yang memiliki maksud dan tujuan untuk 

sukses didalam kepemimpinannya akan mendatangi para pedagang-pedagang 

muslim yang memiliki kekuatan ekonomi yang kuat, hal ini dilihat dari kemampuan 

mereka yang menguasai bidang perdagangan dan pelayaran. Dengan cara itu para 

elit penguasa mampu untuk menggapai tujuan-tujuannnya. 

Jika Kesultanan Islam sudah berdiri dan berkuasa, maka para penguasa akan 

melakukan penyebarluasaan kekuasaannya terhadap kerajaan yang notabenenya 

bukanlah kerajaan Islam. Hal ini tentunya akan menjadi sebuah problem atau 

bahkan menjadi motivasi dalam hal politik demi memperkuat kekuasaan penguasa, 

bukannya didasarkan oleh ajaran agama. Sejalan dengan penjabaran itu, Uka 

Tjandrasasmita berpendapat, bahwa ada enam saluran-saluran islamisasi yang 

terjadi, yang mana penjabarannya sebagai berikut : 

1. Saluran Perdagangan 

Menurut teori umum yang berlaku saat ini, dikemukakan bahwa pada 

mulanya islamisasi di Nusantara dilakukan melalui jalur perdagangan, begitupula 

akan kedatangan ajaran agama Islam di Sulawesi Selatan yang dalam sejarahnya, 

tidak mampu dilepaskan dengan saluran perdagangan. Pelaku dari penyebaran 

agama Islam pada masa perkembangannya itu terdiri dari  para pedagang. Islamisasi 

yang dijalankan oleh pedagang-pedagang itu dapat saja terjadi, ini sebabnya didalam 

ajaran agama Islam tidak pernah dipisahkan antara tugas keagamaan seorang yang 

beragama Islam, begitupula tugas seorang yang beragama Islam yang mana juga 

sebagai penyebar nilai-nilai keagamaan.  
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Hal ini berlangsung di abad ke-7 M sampai abad ke-8 M, di mana pada 

zaman itu, lalu lintas dari perdagangan yang sedang sibuk-sibuknya. Para pedagang-

pedagang Muslim yang datang ke Nusantara, berasal dari berbagai daerah-daerah 

luar contohnya, Arab, India, begitupula dari Persia, mereka melakukan aktivitas 

perdagangan di wilayah Asia Tenggara. Aktivas perdagangan yang dilakukan oleh 

para pedagang Muslim ini, sangatlah disenangi oleh para elit penguasa-penguasa 

setempat, ini dikarnakan dari hasil yang didapatkan begitu memuaskan. 

Wujud dari islamisasi kedalam bentuk Saluran perdagangan ini, merupakan 

langkah yang baik bagi awal penyebaran ajaran agama Islam di Nusantara. Hasil 

bumi yang sangat melimpah di daerah Nusantara tersebut, mampu menghipnotis dan 

menarik perhatian seluruh dunia perdagangan, yang menyebabkan sibuknya 

aktivitas lalulintas perdagangan yang ada di wilayah Nusantara, hal tersebut dimulai 

pada abad ke- VII M sampai pada abad ke-XVI M.  

Didasari oleh situasi-situasi tersebut, mkaa para pedagang-pedagang Muslim 

turut serta mengambil peranan krusial didalam aktivas perniagaan di  wilayah 

Nusantara,  malahan para pedagang-pedagang muslim ini, bertranformasi menjadi 

bagian simpul dari aktivitas perdagangan tersebut. Salah satu tokoh yang bernama 

Uka Tjandrasamsmita berpendapat, bahwasanya pedagang-pedangan muslim 

tersebut, banyak yang berdiam diri di pesisir pulau  Jawa, notabene dari penduduk di 

daerah tersebut pada waktu itu masih kafir. Para pedagang-pedagang muslim itu 

berhasil membangun beberapa masjid yang mana mereka kemudian menghadirkan 

mullah-mullah dari luar menjadikan jumlah mereka menjadi banyak, dan karena itu 
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pula menjadikan para anak-anak muslim itu menjadi orang Jawa yang 

bergelimpangan harta.  

Di beberapa jaringan para penguasa-penguasa diberbagai wilayah, seperti di 

bagian Jawa, mereka menjabat sebagai bupati-bupati dari kerajaan Majapahit. Para 

para bupati-bupati tersebut ditempatkan pada pesisir utara pulau Jawa, yang juga 

banyak dari kalangan mereka masuk Islam, hal ini  bukan hanya didasari oleh faktor 

politik didalam negeri yang tidak stabil semata, namun dikarenakan adanya perihal 

hubungan ekonomi yang begitu dekat dengan para pedagang-pedagang yang 

dotabenenya beragama Islam. 

2. Saluran Perkawinan 

Berdasarkan dari penjabaran sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwasanya 

proses perdagangan inilah yang menyebabakan para pedagang-pedagang Muslim 

turut melakukan kontak dengan elit penguasa, hal ini dilakukan karena status sosial 

yang lebih baik dari pada kebayakan masyarakat lokal, dari hal itulah yang membuat 

para putri-putri dari kalangan bangsawan, tertarik untuk menjadi istri mereka. 

Sebelum melakukan sebuah acara pernikahan, mereka terlebih dahulu harus masuk 

kedalam ajaran agama Islam.Faktor inilah yang membuat, para pedagang muslim 

dapat mempunyai keturunan dan lingkungan yang semaking meluas, berawal dari 

kondisi tersebutlah, menyebabkan berdirinya suatu perkampungan yang bernuangsa 

Islam, yang mana kelak menjadi cikal bakal Kesultanan Islam.  
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3. Saluran Tasawuf 

Para pengajar aliran Tasawuf atau yang disebut secara umum sebagai 

seorang Sufi, dalam menyebarkan ajaran agama Islam, mereka mengajarkan sebuah 

konsep teosofi, didalam konsep tersebut terdapat percampuran antara ajaran agama 

Islam dengan ajaran masyarakat setempat di wilayah Nusantara. Mereka memiliki 

kemampuan dalam persoalan magis dan ahli dalam hal metode penyembuhan. 

Beberapa dari mereka, juga turut menikahi para putri elit penguasa lokal. Dengan 

pendekatan tasawuf, Islam yang sebarkan kepada para pribumi waktu itu mampu 

diterima baik, hal ini disandarkan kepada kesamaan dengan alam pemikiran para 

sufi dengan penduduk lokal, pada dasarnya mereka itu sebelum masuk Islam 

menganut ajaran agama Hindu.   

4. Saluran Pendidikan 

Didalam proses penyebaran ajaran agama Islam, juga melalui saluran-

saluran pendidikan, hal ini ditandai oleh adanya tempat untuk berkonsentrasi atau 

lebih mendalami tentang ajaran-ajaran agama Islam, yang mana saluran islamisasi 

ini dicetuskan oleh para kiai, guru agama, begitupula oleh para ulama. Dengan 

saluran pendidikan, mereka-mereka inilah yang mana disebutkan sebelumnya 

melakoni kegiatan proses belajar mengajar di pesantren, yang mana ajaran agama 

Islam sebagai suatu titik konsentrasi ajarannya. Sesudah para santri itu merasa 

cukup mendapatkan pendidikan Islam, mereka kemudian kembali ke daerahnya 

masing-masing dan melakoni aktivitas syiar juga menyebarkan ajaran-ajaran agama 

Islam. Sebut saja, pondok pesantren yang dicetuskan oleh maulana Raden Rahmat 
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Ampel Denta di Surabaya dan maulana Sunan Giri di daerah Giri. Para santri 

keluaran pondok pesantren Giri ini banyak di undang ke wilayah Maluku untuk 

mengajarkan ajaran-ajaran agama Islam. 

5. Saluran Kesenian 

Selain dari pada yang dijabarkan sebelumnya yakni islamisasi dilakukan 

dengan beragam saluran-saluran seperti, perdagangan, perkawinan, tasawuf maupun 

pendidikan. Juga terdapat proses penyebaran agama Islam yang dilakukan dengan 

jalur kesenian, contohnya yang paling universal di ketahui oleh banyak orang adalah 

pertunjukan kesenian wayang. Salah satu ulama yang melakukan islamisasi melalui 

jalur kesenian tersebut ialah Sunan Kalijaga. Beliau merupakan seorang wali 

diantara wali songo atau  9 wali di tanah jawa, beliau juga merupakan ulama yang 

mempunyai keahlian yang baik dalam mementaskan suatu pertunjukan wayang. 

Salah satu faktor melatar belakangi keberhasilan islamisasi melalui saluran 

kesenian ini, itu dari segi karakter dan strategi dakwah ulama, misalnya kita lihat 

karakter strategi dakwah dari Sunan Kalijaga, beliau tidak akan menerima imbalan 

dari pementasan wayang, namun menganjurkan kepada para penonton untuk 

mengikutinya mengucapkan dua kalimat syahadat. Dalam pertunjukan wayang yang 

dilakukan oleh Sunan Kalijaga, beliau juga menyisisipkan pembelajaran-

pembelajaran dan nama-nama pahlawan Islam. Selain dari pertunjukan wajang 

sebagai sarana islamisasi di dalam bentuk saluran kesenian, juga terdapat beberapa 

kesenian lain yang dijadikan sebagai media dakwah Islam, sebut saja dari seni 

bangunan atau Infrastruktur, dan seni ukir, serta ada juga seni sastra (hikayat, babad, 
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dan sebagainya). 

6. Saluran Politik 

Selain dari pada yang di sebutkan sebelumnya, juga terdapat saluran politik 

sebagai kendaraan islamisasi di wilayah Nusantara. Yang mana sasaran utama dari 

islamisasi melalui saluran politik ini ialah para elit keluarga kerajaan, dengan 

masuknya elit keluarga kerajaan, memuluskan jalan dari proses penyebaran agama 

Islam Penyebaran agama Islam, dikarnakan ajaran agama Islam akan mempengaruhi 

secara langsung dengan kebijakan-kebijakan kerajaan, yang lambat laun di kerajaan 

tersebut akan bernuansa ajaran Islam. Di Sulawesi Selatan sendiri, islamisasi dengan 

metode saluran politik berlangsung pada abad XVI M, menggunakan sistem top 

down, maksudnya dari penguasa ke masyarakat. Kebanyakan masyarakat Sulawesi 

Selatan, begitupula masyrarakat Maluku menerima Islam setelah penguasanya 

terlebih dahulu menerima Islam. Dominasi Raja dalam hal politik sangat-sangat 

berpengaruh dan mambantu dalam hal islamisasi, Begitupula jika kita melihat hal ini 

di pulau Jawa dan pulau Sumatera, yang mana demi kepentingan politik kerajaan-

kerajaan yang notabenenya bukan Islam akan diperangi oleh kerajaan-kerajaan 

Islam. Maka dengan demikian ketika Islam menang maka secara politik akan lebih 

banyak  lagi mendapati simpatisan penduduk kerajaan untuk memeluk agama Islam. 
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C. Sekapur Sirih Tentang Bira 

Secara etimologi atau secara bahasa, definisi dari kata Bira dibedakan menjadi 

dua periodesasi, Pertama sebelum masuknya Islam. Kata Bira diambil dari nama 

tumbuhan yang bernama latin Alocasia macrorrhizos yang merupakan tumbuhan 

penghasil umbi yang dapat di makan yang pada waktu itu tumbuhan bira ini banyak 

tersebar di Kerajaan Bira. Kedua setelah ajaran agama Islam masuk dan diterima di 

Kerajaan Bira. Kata Bira kemudian bergeser definisinya, Bira berakar dari kalimat 

Birahmatika ya Arhamarrahimin, yang berarti Sebab kasih sayangm-Mu, wahai dzat 

yang Maha Pengasih. 

Pendapat yang kedua ini didukung oleh seorang budayawan lokal asal daerah 

Bira yang bernama bapak Daeng Mapata, beliau berpendapat bahwa kata Bira berasal 

dari istilah bahasa Arab, “ Birahmatika ya Arhamarrahimin”, Maksudnya bahwa 

tempat yang di rahmati dan di kasihi oleh sang Khalik, dan perkataan Bira secara 

etimologis, berarti tempat yang dirahmati dan dianugrahi oleh Allah SWT.24 Letak 

posisi geografis wilayah Bira yang berada pada posisi silang antara Laut Flores 

dengan teluk Bone, sehingga posisi laut Bira menyebabkan masyarakatnya bermata 

pencaharian sebagai Pelaut.  

Desa Bira juga tergabung dalam kecamatan Bonto Bahari yang mana dimasa 

merupakan wilayah dari kerajaan lama Lemo-Lemo, Tanah Beru, Bira, dan Ara. 

Bontobahari yang memiliki arti Negeri Laut, terletak di selatan Kecamatan Bonto 

                                                             
24Daeng Mapata, Mengenal Syekh Abdurrahman: Ulama Besar Asal Aceh Tokoh Islamisasi 

Terlupakan Di Wilayah Pesisisr Pantai Bulukumba (Bulukumba: Acend press, 2015), h. 78 
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Tiro. Wilayah Bonto Bahari tidaklah terlalu mendukung untuk kegiatan pertanian di 

sebabkan tanahnya yang tipis, terlebih lagi di wilayah Bira yang rata-rata datarannya 

di tutupi oleh bebatuan, oleh karnanya itu menyebabkan mata pencaharian 

masyarakat Bira kebanyakan sebagai nelayan, pembuat perahu Pinisi dan berdagang 

serta merantau.  

Dekatnya keterikatan kekeluargaan dan saling bergantung dalam hal ekonomi 

mengakibatkan keempat wilayah lama ini saling berkaitan erat. Bahasa yang di 

gunakan sehari-hari ialah bahasa yang mana berdialek Makassar yang yakni Konjo 

Pesisir. Masyarakat didaerah ini secara keseluruhan mengandalkan laut sebagai 

aktivitas mata pengcaharian yang utama. Kerajaan Ara dan  Lemo Lemo bergantung 

nyaris pada pembuatan perahu, namun lain halnya dengan selain dari 

bermatapengcaharian sebagai pembuat perahu, Kerajaan Bira dan Tanah Beru juga 

bermatapengcaharian sebagai pedagang dan penangkapan ikan jarak jauh, dan kaum 

perempuan Bira juga memproduksi tekstil katun berkualitas tinggi.25 

Jika kita bebicara tentang Desa Bira, yang terlintas di pikiran kita hanyalah 

sebagai salah satu destinasi wisata atau dengan kata lain sebagai tempat hiburan tok 

saja, hal ini juga tidak bisa dipungkiri dikarenakan wilayah Bira dengan panorama 

pasir pantai yang begitu indah mampu menghipnotis turis lokal maupun turis 

Internasional untuk datang ke Bira, namun pada kenyataannya di masa lalu daerah ini 

juga mempunyai sejarah yang bisa di kata sangat luar biasa, karna di wilayah Bira 

                                                             
25Thomas Gibson, Kekuasaan Raja, Syeikh, dan Ambtenaar (Makassar: Inninnawa, 2009), h. 13 
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inilah terjadi kegiatan islamisasi oleh beberapa Syeikh, bagi penulis yang dimasa 

kecilnnya sering diceritakan tentang tokoh-tokoh sentral dari islamisasi ini, seperti 

yang dikenal secara umum Pua’ Janggo. Namun untuk penulis pada waktu itu tidak 

beritahu secara lebih menjadalam bagaimana islamisasi bisa terjadi, hanya nama-

nama tokohnya saja. Tentunya ini adalah hal yang  menarik, karna pada umumnya 

yang di kenal sebagai penyebar agama islam di kabupaten Bulukumba hanyalah 

Abdul Jawab Khatib Bungsu (Dato’ Tiro).  

Yang mana Dato’ Tiro ceritakan berhasil mengajak Karaeng Tiro Ke V  

bernama La Unru Daeng Biasa yang bergelar Karaeng Ambiya untuk masuk Islam.26 

Selain Dato Tiro, sebenarnya masih ada beberapa tokoh-tokoh lain yang melakukan 

kegiatan islamisasi di Kabupaten Bulukumba, sebut saja di antaranya ialah Syekh 

Abdurrahman Bin Syekh Ahmad, Syekh Abdul Haris Daeng Billahi Bin Syekh 

Abdullah, dan lainnya.  Menurut  skrip yang di tulis oleh Belanda yang bertajuk Rule  

And Kali Of Bira didalamnya memuat nama-nama tokoh yang berpengaruh di desa 

Bira, bukan hanya dari kalangan dari elit penguasa Kerajaan Bira, juga memuat 

nama-nama keluarga Muballiq di Kerajaan Bira. Dari skrip itu bisa dijelaskan bahwa 

di masa lalu juga terjadi islamisasi di Kerajaan Bira, di perkirakan terjadi sekitar 

tahun 1604 M.  

                                                             
26Daeng Mapata, Islamisai di Bira dan Tiro Pada Awal Abad XVII Masehi (Solok: Balai Insan 

Cendekia Mandiri, 2020), h. 2 
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BAB III 

KONDISI KERAJAAN BIRA MENJELANG KEDATANGAN ISLAM 

Pada dasarnya sifat manusia itu ingin menuju kepada kesempurnaan, baik itu 

berbicara pada konteks keamanaan maupun dalam hal keteraturan, ini semua 

dilakukan agar kiranya manusia mampu hidup dengan nyaman. Berangkat dari 

pernyataan itu, penulis berupaya mencari tahu bagaimana kondisi politik Kerajaan 

Bira dimasa sebelum kedatangan Islam, tentunya tidak mungkin suatu kerajaan 

berdiri jika di dalamnya tidak terdapat aturan-aturan yang mengikat kepada seluruh 

manusia-manusia di Kerajaan tersebut, maka di buatlah sebuah hukum-hukum yang 

mengatur masyarakat lokal Bira, demi menjaga stabilitas sosial masyarakat di 

wilayah tersebut. Meskipun sebagai kerajaan kecil, wilayah Kerajaan Bira yang 

berada diposisi startegis karena memiliki pelabuhan Panaikang Birayya yang 

menjadi tempat transit ataupun berdagang bagi pengunjung, pelayar, dan masyarakat 

lokal Bira. 

 Kerajaan Bira pra Islam adalah daerah pesisir yang menganut beragam 

kepercayaan Animisme dan Dinamisme. Masyarakat Bira sebagai masyarakat 

kultural yang menjunjung tinggi ajaran warisan nenek moyang senantiasa menjaga 

adat-istiadat dan tradisi mereka dari dulu hingga sekarang. Lebih luas sejarah 

Kerajaan Bira akan kami uraikan dalam beberapa subpembahasan agar mudah 

dipahami.  
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A. Kondisi Politik 

1. Asal Usul Hadat Bira 

 Ilmu pengetahuan tentang sejarah, mempunyai syarat-syarat demi menjaga 

fakta-fakta sejarah itu sendiri, untuk itu harus memiliki sumber-sumber atau data 

yang akurat, agar kejadian-kejadian yang ada di masa lalu dapat dikatkan sebagai 

suatu sejarah, salah satu ketentual dari hal tersebut ialah adanya sumber-sumber 

tertulis. Asal usul dari manusia Bira bisa dilacak dengan Lontara Pattiroloangan Tu 

Bira¸di mana leluhur Bira terdiri dari himpunan bangsawan perantau yang berasal 

dari, Jawa , Maluku, Bugi/Konjo, dan Makassar 27yang mana penjabarannya sebagai 

berikut: 

Geberasi 

Periode 

1300 : 28       I Ma’rakki Kalapayya (Majapahit Ke Bira) 

1325 : 27       I Baloleng 

1350 : 26       I Lagawan                          Laki Demma’ (Maluku ke Bira) 

1375 : 25       Ri Bata Ri Gulapangia       ? 

1400 :24        Tu Lopia                            Ponro Palang           Dampangia (Lamatti ke Bira) 

1425 : 23                   Jilang Ruwa                        Sapati 

1450 : 22               Kambu Manggarang               Magarang Gau       Puang Lolo 

1475 : 21       Ammana Jammung    Pung Ralle    Karaeng Matoa    To Ampo    Puang Bira 

1500 : 20       Banri                           Jungku         Kare Bali              Aji Malela 

1525 : 19       Nusung 

Silsilah Asal Usul Keturunan Hadat Bira 

                                                             
27Thomas Gibson, The Sun Pursued The Moon: Symbolic Knowledge and Tradisional Authority 

Among The Makassar, diterjemahkan oleh Nurhady Sirimorok, dengan judul, Kekuasaan Raja, Syeikh, 

dan Ambteenar: Pengetahuan Simbolik dan Kekuasaan Tradisional Makassar 1300-2000(Cet. I; 

Makassar: Ininnawa, 2009), h. 209 
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 Pertama, Jawa (Majapahit), leluhur tertua dari manusia Bira yang tertulis, 

dikabarkan berasal dari Majapahit yang bernama I Ma’rakki Kalapaya (1300-1325), 

hal ini bisa saja terjadi mengingat aktivitas maritim dan perdagangan di Nusantara 

terkusus di Sulawesi selatan di masa lalu cukup ramai dan mencapai puncaknya di 

abad XVII M. Masyarakat Bira daalam konteks ini juga tergolong kepada hal 

tersebut, dikarenakan sebagaian besar kondisi wilayah Bira yang kurang baik dalam 

hal pertanian membuat masyarakat Bira tidak memilki banyak pilihan dalam hal mata 

pencaharian, alhasil masyarakat Bira bermata pencaharian sebagai pembuat perahu 

dan sebagai pedagang lintas daerah. Dalam Kurung waktu abad ke VII M hingga 

abad ke XVII M bahkan setelahnya, wilayah Asia Tenggara (Nusantara ) berkembang 

dengan pesat. Dinamika pertumbuhan kota-kota pantai melaju selaras dengan arus 

perdagangan di kawasan ini, baik yang berlangsung melalui jalur darat maupun 

melalui lntas pelayaran.28. 

 Kedua, Maluku, kolompok ini diperkirakan sampai di wilayah Bira sekitar 

abad ke IV M, salah satu nama yang tertulis dari kelompok yang berasal dari Maluku 

ini, dan memiliki peran penting dalam sejarah Bira ialah Laki Demma dan Ponro 

Palang, di tuliskan dalam lontara Pattiroloangan Tu Bira, bahwa Dampangia menikah 

dengan Ponro Palang di mana kepemimpinan di Kerajaan Bira berasal dari kedua 

bangsawan ini, tertulis dalam lontara Pattiroloangan Tu Bira sebagai beriku: 

 

                                                             
28Suryadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam di Sulawesi Selatan(Cet, I; Makassar: 

Lamacca Press, 2003), h. 2 
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 Nakuamo Tu Birayya, Lakupa Boyangki Baine,  

 Nakuamo Dampangia, Abaji’ mi, Naiyajia rapang Ku tompa 

 Nakuamo Tu Biraiyya, Cucuna Malukuyya Karaeng turitanana 

 Nakuamo Dampangiya, Abaji’ mi 

 Nanipasikalabinimo Dampangia I Ponro Palang ri ba’boyuna tu Birayya 

Yang artinya: 

 Berkatalah orang Bira, “Kami ingin mencarikan istri (untukmu) 

 Berkatalah Dampangia, “Bagus, tapi carilah yang setara denganku(dari  

 bangsawan yang sama) 

 Berkatalah orang Bira, “(Bagaimana dengan) Keturunan Malukuyya, Karaeng  

 negeri 

 Berkatalah Dampangia, “Baik/Bagus” 

Dinikahkanlah Dampangia dengan I Ponro Palang atas orang Bira29 

 Ketiga, Lamatti (Sinjai), riwayat kelompok dari bangsawan bugis ini 

diperkirakan sampai dan menetap di wilayah Bira pada tahun 1450, di mana 

kelompok ini di pimpin oleh seorang bangsawan yang bernama Dampang.30 Dan 

dialah yang pertama kali di akui oleh kelompok-kelompok orang Bira sebgai 

penguasa atau Karaeng. Kisah ini tertuang di dalam lontara Pattiroloangan Tu Bira 

sebagai berikut: 

Battumi Dampangngia angngurangi atangna siurang pamakanna 

Ammantangmi ri Birayya, Iami pakara’mula areng nikaraenga ri Bira 

Apaji nanabattu tassitau-taumo bonena pa’rasangan nga sikammaia anjo 

Artinya:  

 Kemudian Dampangia datang dengan beberapa hamba sahaya dan  

 Keluarganya 

 Mereka tinggal di Bira dan dialah orang yang pertama kali yang disebut 

                                                             
29 ……, Lontara Pattioroloangan Tu Bira, kepunyaan Muhannis yang menjadi warisan Kerajaan 

Bira pada abad ke 17. 
30Thomas Gibson, The Sun Pursued The Moon: Symbolic Knowledge and Tradisional Authority 

Among The Makassar, diterjemahkan oleh Nurhady Sirimorok, dengan judul, Kekuasaan Raja, Syeikh, 

dan Ambteenar: Pengetahuan Simbolik dan Kekuasaan Tradisional Makassar 1300-2000), h. 209 
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 sebagai Karaeng di Bira 

 Setelah itu satu persatu orang lagi berdatangan untuk tinggal di bira31 

 Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa Dampang dan Ponro Palang 

dikinahkan atas usulan orang Bira, dari pernikahan mereka lahirlah, Puang Lolo, I 

Sapati, Jilang Ruwa, dan Sigi kambara. Keturunan dari Dampang inilah yang 

bertugas sebagai para pemimpin komunitas wilayah Bira, terdapat empat komitas di 

wilayah Bira yang berasal dari keturunan Puang Lolo, I Sapati, Jilang Ruwa, dan Sigi 

kambara, untuk penjabarannya tertuang di lontara Pattiroloangan Tu Bira sebagai 

berikut: 

Apaji nana atoro’mo iya mintu: 

Sitai’ Aji Malela 

 Sitai’ I Musung ri Amma’na I Jammung 

 Sitai’ I kare Bali ri karaeng Matoa 

 Sitai’ I Jungku ri Pung Ralle 

 Dst.. 

 Massing napa’ panauangimi pamminawangna ia ngaseng 

Apaji nanapuelommo (nabegemo) Kalompoangna Dampangia(nenekna)  

I Aji Malela, apaji na appa’mo Ana’ Karaeng 

Niare’ lommi I To Banre’ Tau Lambusu ri Ana’ Karaeng 

Sitai’ I Dapu, apaji nasangka’mo appa Ana’ Karaeng 

Lanri na susuanna Jilang Ruwa, Sugi Kambara, niangmi buhung tujuyya 

Naia Birayya, tallu battaji 

Sibatta Tu Bontoya, 

Sibatta Kaddapya 

Sibatta Amma’na I Bara’ 

Iapa ampassareanggi pa’mana’kana kammaya kokonna passiringanna 

Tanre’ maraengan, Iaminjo pakara’mula talluwa battu ri Biraya, akkoko 

ampammantangangi 

Artinya: 

 Maka dibagilah sebagai berikut:  

                                                             
31  ……, Lontara Pattioroloangan Tu Bira, kepunyaan Muhannis yang menjadi warisan 

Kerajaan Bira pada abad ke 17. 
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 Satu bagian untuk Aji Malela 

 Satu bagian untuk Nusung dari Ammana Jammung 

 Satu bagian untuk Kare Bali dari kare Matoa 

 Satu bagian untuk Jungkung dari Pung Ralle 

 Dst, 

 Setiap bagian diwariskan menurut garis keturunan 

 Jadi dibagilah kekuasaanya (Kalompoang) Dampang oleh Aji Malela, jadi  

 dibagi menajdi empat Ana’ Karaeng 

 To Banre di sebut orang yang lurus/luas oleh Ana’ Karaeng 

 Satu bagian di berikan kepada Dapu jadi tepat ada empat Ana’ Karaeng 

 Karena pusaka Jillang Ruwa telah menyatu dengan Sugi Kambara disebut  

 tujuh mata air 

 Karena Bira, itu (awalnya hanya) tiga bagian 

 Bagian To Bonto bagian Kadap(Tau Lopia), bagian ayahnya Tu Bara 

 Inilah orang-orang yang mengumpulkan keluarganya di kebun-kebun 

 Tidak lain adalah orang-orang pertama yang datang ke Bira untuk berkebun  

 dan menetap32  

 Dengan demikian dapat diketahui bahwa turunan dari Dampangia dan Ponro 

Palang yakni Puang Lolo, I Sapati, Sigi Kambara, dan Jilang Ruwa memiliki legalitas 

yang nantinya dalam memimpin komunitas di Bira, melalui kebijakan Aji Malela 

yang mana turunan dari Puang Lolo, Kekuasaan atau Kalompoang di wilayah Bira di 

bagi menjadi empat, dengan masing-masing pemimpin komunita di Bira yakni, 

Pertama,Aji Malela(turunan dari Puang lolo), Kedua, I Kare Bali (turunan dari I 

Sapati) Ketiga, Nusung/ Musang(turunan dari Sigi Kambara),dan Keempat, Jungkung 

(turunan dari Jilang Ruwa). Dan tiga bagian Bira lagi masing-masing di serahkan 

kepada To Bontoa, Kaddappayya, dan To Bara. 

 

 

                                                             
32  ……, Lontara Pattioroloangan Tu Bira, kepunyaan Muhannis yang menjadi warisan 

Kerajaan Bira pada abad ke 17. 
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              [Sinjai/Lamatti]                  [Maluku]      [Jawa/Majapahit] 

              Dampangia                                      Ponro Palang                          Kaddapaya tau Lopia                                                                                                                                                                                                                                     

 

                      Puang Lolo   I Sapati              Sigi Kambara            Jilang Ruwa                                    

                                           Mangarang         Magalapa                Kambu Mangarang        Banri                                                 

                                           Gau                                                                                                                                                                                                          

 

   Puang          To Ampa      Karaeng Matoa     Da Jammung          Pung Ralle                   Dapu’ 

   Bira                                                   

                        Aji Malela       I Kare Bali           Nusung/Musang      Jungku 

Silsilah keturunan hadat Bira dari Sinjai/Lamatti, Maluku, dan Jawa(Majapahit).
33

 

 

 Keempat, Gowa (Makassar). Pada masa yang hampir sama, dikisahkan bahwa 

Karaeng Mamampang, 34seorang bangsawan dari Makassar tiba  dan menetap di Ara, 

yang nantinya keturunan dari Karaeng Mamampang, yakni, Mattara dan Karaeng 

Yangngang pindah dari wilayah Ara ke wilayah Bira Lohe yang diperkirakan 

berlangsung di sekitar tahun 1500. Yang mana dikemudian hari turunan dari Karaeng 

Mamampang menjadi Gallarang di wilayah Bira, hal ini dijelaskan dalam catatan 

lontara Pattiroloangan Tu Bira, sebagai berikut: 

Nakuamo Polong Tanyya ara’na anre’ pale panaikanta puliki kala’biranna 
puli 

Apaji nasitaba kanamo I Toassang, I Ya’ra, Yayyanakanu; punna I Tara’, I 
Ngalung, I Mungcaranggi, Gallarang buttaya 

Nasipitarangimo anakna I karaengng(Karaeng Yangngang) anakna I Mattara 

Nakuamo, Maka Inai lanitannang Gallarang? 

Nakuangasengmo, I Toassang(turunan dari Karaeng Yangngang) 

Mange ngasengmi ri Towassang, nakua, Ikau Gallarang 

                                                             
33Lembar manuskrip tersebut berasal dari Saleh selaku ahli waris Kerajaan Bira. 
34Thomas Gibson, The Sun Pursued The Moon: Symbolic Knowledge and Tradisional Authority 

Among The Makassar, diterjemahkan oleh Nurhady Sirimorok, dengan judul, Kekuasaan Raja, Syeikh, 

dan Ambteenar: Pengetahuan Simbolik dan Kekuasaan Tradisional Makassar 1300-2000), h. 209 
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Nakuamo Toassang, Ku tarimamintu naiyyajiya, nakkepanggitteku, I Taniatta 
(turunan dari Mattara) 

Inakke akkulleja ambojai pa’re battangku, tirere kallongku 

Nai Taniatta apota’ji, alokoji, apuru jongji kalengna, kasiasiji, punna 
kiparurunganja, ikatte ngaseng sianak 

Apaji na nirurungimo kananna I Toassang 

A’ jarimi I taniatta antama Gallarang 

Artinya 

Berkatalah Polong Tana, Sebaiknya tidak ada yang lebih tinggi di antara kita, 

kita haruslah setara 

Mari kita setuju, apakah akan memanggil To Assang, Ya’ra, Yayakanu, jika 

Tara, Ngalung, Mancaranggi Gallarang di negeri ini 

Bermusyawaralah mereka terkait Putra Karaeng dan Putra Mattara 

Berkatalah mereka, Siapa yang akan dilantik sebagai Gallarang? 

Semua yang hadir kemudian berkata, I Towassang. 

Pergilah mereka semua memberitahukan perihal ini ke Towassang, 

Berkatalah mereka, anda adalah Gallarang 

Berkatalah Toassang, Saya akan menerima keputusan itu, namun dalam 

penglihangku, baiknya I Taniatta 

Sedang saya masih bisa menghilangka rasa lapar di perutku dan dahaga di 

tenggorokanku 

Adapun Taniatta, Tubuhnya kotor, luka dan penuh luka, dan miskin, dan 

bilamana kita bisa setuju dengannya untuk menjadikannya seperti saudara 

Bagaimanapun itu, telah disepakati pendapat I Towassang35 

Maka jadilah I Taniatta, di lantik/diangkat menjadi Gallarang ri Bira 

Ketika terjadi musyawarah diantara para bangsawan di Bira, untuk 

menentukan siapa yang layak menjadi Gallarang, muncullah sebuah pendapat bahwa 

                                                             
35  ……, Lontara Pattioroloangan Tu Bira, kepunyaan Muhannis yang menjadi warisan 

Kerajaan Bira pada abad ke 17. 
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yang berhak jadi Gallarang di Bira haruslah turunan dari Karaeng Mamampang, 

entahkah itu dari Karaeng Yangnngan ataupun dari Mattara, setelah 

dimusyawarakan maka diputuskanlah Toassang untuk menjadi Gallarang di Bira, 

namun ketika putusan itu di sampaikan ke Toassang, beliau menolak dengan halus, 

dikarnakan masih hidup berkecukupan, dan menyarankan kepada para bangsawan 

Bira untuk mengangkat I Tanitta sebagai Gallarang, dan hal itupun di setujui oleh 

para bangsawan Bira kala itu. 

           Bunga Biraeng            Karaeng Mamampang 

        (Ara)              (Dari Gowa)   

 

                                                                  Passassaya  

 

                                       Karaeng yangngan(Ke Bira)    I Mattara(Ke Bira) 

 

  Assara     Yaya’kanu    To Assang             Tara          Taniatta(1)     Maccaragi     Palong 

                    Gallarang Buttaya 

                                                                                                          

                                        Panaung/Assang                   Tu Maeja(4)    Rajeng(2)     Puang Rangki(3) 

     

             To Lajang   Jura’gang(5)   Lakka           Cinde Dg. Tosabbe 

              Ana’ Karaeng   Gallarang         Tu Mateya 

                  Ri sombala’na 

 

Silsilah Keturunan hadat Bira dari Makassar/Gowa 

 Dengan demikian, bisa disimpulkan dari penjabaran diatas bahwasanya asal 

muasal leluhur manusia Bira berasal penggabungan dari bangsawan-bangsawan 

perantau yang berasal dari, Jawa (Majapahit), Maluku, Bugis (Lamatti/Sinjai), dan 

Makassar (Gowa). Pada suatu momen-momen dinamika politik yang terjadi di 

wilayah Bira, dipilihlah penguasa-penguasa atas komitas yang ada di Bira. 
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Dimomen politik selanjutnya di pilihlah seorang Gallarang dari para bangsawan di 

Bira. Hal ini menunjukkan, wilayah Bira di masa lalu, terdapat sebuah tradisi, yakni 

jika terdapat sebuah masalah, maka solusi atau jalan keluarnya haruslah melalui 

jalan musyawarah. 

2. Perkembangan Kerajaan Bira 

Telah diketahui sebelumnya bahwasanya I Taniatta (1475 M) anak dari 

Mattara yang mana turunan dari Karaeng Mamampang, disepakati untuk diangkat 

menjadi Gallarang atas persetujuan para bangsawan di Bira, posisi jabatan Gallarang 

sangat strategis dan berperan penting agar situasi dan kondisi masyarakat Bira, tetap 

berjalan baik dan harmonis. Peresmian pelantikan jabatan Gallarang ini tertuanng 

dalam Lontara Pattiroloangan Tu Bira, sebagai berikut: 

 Napparajanjiammo sianak surang samposikali 

 Nakuamo, Gallarang mako, nanisompo 

 Batang, mako nila’ ba’raunmaki 

Nu samba ata, Makan kihayuna lembarang rappoba(jariba) 
nakipappinabaliang timmi teke’ba 

 Na nukanaiakang ata 

Tanggassu’la’ tangattangkeko tallang bala-balako, alabu pangkuloko 

Dst.. 

Naniapangngaan irawangna batu lohea nania’ tongi tanranga passitabana 
sianak. Apaji naruwan batu siampik 

Si batu tanrana tunitannangngia 

Si batu  tanrana tuma’tanangngia 

Iaminni tanrana (batu)(batu) Gallarang Buttaiyya 

Nakanamo Gallarangnga, Pungku masompo batangmo, mala’ba 
raungmo,nanu nawa-nawa nu alle pole, ri massompo batangku ri ma’labba’ 
raungku ikau todong, natora’ parajanjianta, passanglinna puna tassoro’ko 
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rinakke, i nakke are tassoro ri kau 

Artinya: 

Kemudian mereka membuat perjanjian bersama saudara dan sepupu satu kali 

Berkatalah mereka (kepada Taniatta), Kamu adalah Gallarang  yang telah 
diangkat 

Anda perintahkan karena kami siap untuk diperintah 

Tetapi, jika anda menyatakan kami sebagai budak 

Maka anda tidak akan memiliki tawaran atau tunas di silsilah keluarga anda 

Jika anda menyebut kami budak 

Anda akan tenggelam dengan singgasana anda, dan anda akan tenggelam di 
air seperti kapak 

Dst.. 

Kemudian didirikanlah batu-batu besar untuk menandai kesepakatan antara 
saudara kandung, dua batu berdiri berdekatan satu sama lain 

Satu batu melambangkan dia yang terpilih(menjadi Gallarang), satu batu 
melambangkan mereka yang memilihnya 

Ini adalah tanda tanda berdampingan batu-batu yang melambangkan 
penciptaan Gallarang dari di kampung 

Berkatalah Gallarang, dikarekan tugasku yang berat, dan daunku lebar, Anda 
juga harus berpikir tentang pikiran anda, Untuk tugas besar saya dan daun 
lebar saya, anda juga termasuk Anda juga termasuk ke dalam kesepakatan 
kita Jika kamu tidak menyimpang kepadaku, maka aku tidak akan juga 
menyimpang kepadamu36 

 Setelah I Tanitta meninggal, maka urutan pemegang jabatan Gallarang bira 

di teruskan ke Rajing, Pung Rangki, To Maeja, I Lakka (Tu matea ri sombala’na), 

dan I Guru. Selain dari jabatan Gallarang juga terdapat Amma Tau(Sesepuh) 

Kalubimbi, Kalubimbi ialah salah satu daerah di Bira, yang berperan sebagai Amma 

Tau Kalubimbi ialah, I Bara dan I Tanji. I Bara dan I Tanri terikat kepada To Bontoa 

                                                             
36  ……, Lontara Pattioroloangan Tu Bira, kepunyaan Muhannis yang menjadi warisan 

Kerajaan Bira pada abad ke 17. 
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, atas kesepakatan antara I Guru dan I Assara’ atau turunan dari To Bontoa, maka 

disepekatilah I Assara’ sebagai pemegang jabatan Polong Tanayya di Kalubimbi, 

yang mana Polong Tanayya bermakna sebagai seseorang yang mempunyai 

pengetahuan tentang ritus-ritus pertanian.37  

 Suatu ketika terjadi perselisihan antara Ana’ Karaeng dari turunan To 

Assang yakni To Lajang dengan Polong Tanayya Kalubimbi yakni I Assara, 

mengenai batas kekuasaan antara Ana’ Karaeng dengan Polong Tanayya Kalubimbi. 

Hal ini terlihat terlihat ketika para bangsawan Bira hendak berangkat dari Bira ke 

Kerajaan Gowa untuk menyerahkan upeti. Terdapat dua bagian upeti yang terpisah 

antara dari Ana’ Karaeng dengan Gallarangan dan Polong tanayya Kalubimbi. Hal 

ini bisa di lihat dari penjabaran Lontara Pattiroloangan Tu Bira  sebagai berikut: 

 Nassisalamo Polong Tanayya ri Kalubimbi Ana’ Karaenga; Lanri aresona 
panggaukanna anakna cucunna Ana’ Karaenga ri anakna ri cucunna 
Polong Tanayya ri Kalubimbi 

 Apaji nallelemo Ana’Karaenga bulaeng cinde, napa’ taja napare’ erang-
erang ri Karaenga(Sombaya) untu addalle pappisisse’kan ri Gow 

 Dst... 

 Maengngi lopinna I To Lajang nasorongmi 

 Ana’ Karaengia sangge pallu pa’ mange ri boko 

 Gallarangngia sangge pallu na mange riolo 

Artinya 

Kemudian Polong Tana Kalubimbi berselisih dengan Ana’ Karaeng; 
mengenai kekuasaan Ana’ Karaeng dan keturunan Polong Tana Kalubimbi 

Maka Ana’ Karaeng menyiapkan Emas, manusia dan pakaian, untuk di 
bawah ke Karaeng (Sombaya), dari Gowa, untuk membayar upeti kepadanya 

                                                             
37Thomas Gibson, The Sun Pursued The Moon: Symbolic Knowledge and Tradisional Authority 

Among The Makassar, diterjemahkan oleh Nurhady Sirimorok, dengan judul, Kekuasaan Raja, Syeikh, 

dan Ambteenar: Pengetahuan Simbolik dan Kekuasaan Tradisional Makassar 1300-2000, h. 229. 
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Dst... 

Ana’ Karaeng mengisinya dari tengah ke buritan (berupa, emas, budak, dan 
pakaian) 

Gallarang mengisinya dari tengah  ke haluan (berupa, beberapa ratus 
keranjang yang berisikan hasil bumi)38 

 Sesampainya di Kerajaan Gowa, To Lajang sebagai Ana’ Karaeng 

dipersilahkan untuk duduk bersama dengan sesamanya Ana’ Karang(bangsawan), 

dan I Guru sebagai Gallarang bersama I Assara sebagai Polong Tanayya 

dipersilahkan untuk duduk dengan Bate Salapang Gowa. To Lajang menyerahkan 

upeti berupa emas, budak, dan kain cinde, tetapi sang kaisar atau Sombaya lebih 

tertarik dan senang dengan upeti yang di serahkan oleh Gallarang Bira berupa hasil 

pertanian yang terdiri dari, ubi jalar, singkong, labu, kamangi dan kapas.39 

 Dikarenakan oleh perihal itulah, maka Sombayya mengangkat I Guru dari 

jabatan Gallarang Bira, menjadi seorang Karaeng di tanah Bira, dan To Lajang di 

angkat sebagai Tu Ma’bicara Buttayya Bira atau sebagai kepala hakim dan mentri di 

wilayah kerajaan Bira. Hal ini tertuang di dalam Lontara Pattiroloangan Tu Bira, 

sebagai berikut: 

Kupangang biakammi moncong, ku panalla’kangi lela punna nia’ tau 
angkana Gallarang Bira, nikanapa Karaeng Bira 

Nanakanamo pole Karaenga, O. Karaeng Bira, piturung nu ri 
Kakaraenganga: ni bule’ki Karaenga, ni bule’ tommako 

Ma’la’lang  tinggi Karaenga, Ma’la’lang tommako 

                                                             
38  ……, Lontara Pattioroloangan Tu Bira, kepunyaan Muhannis yang menjadi warisan 

Kerajaan Bira pada abad ke 17. 
39Thomas Gibson, The Sun Pursued The Moon: Symbolic Knowledge and Tradisional Authority 

Among The Makassar, diterjemahkan oleh Nurhady Sirimorok, dengan judul, Kekuasaan Raja, Syeikh, 

dan Ambteenar: Pengetahuan Simbolik dan Kekuasaan Tradisional Makassar 1300-2000, h. 214. 
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Dst... 

Na kaumo ri kana Karaeng Bira 

Na i kau Ana’ Karaeng Tu Bira, ikau anata’galai Bicaranna Buttayya ri 
Bira  

Artinya: 

Saya akan membuatnya mendaki gunung, saya akan memutuskan bahwa 
ketika seseorang mengatakan Gallarang Bira, sekarang dia akan mengatakan 
Karaeng Bira 

Berkatalah lagi Karaeng, O.. Karaeng Bira, penganugrahan Karaeng, berarrti 
bahwa apa yang menjadi hak prerogatif (dipikul oleh) Karaeng, juga menjadi 
hak prerogatif(dipikul juga) oleh kamu 

Berpayung tinggi sang Karaeng, berpayung tinggi pulalah kamu 

Dst... 

Kamu akan bergelar Karaeng Bira.40 

Adapun anda Ana’ Karaeng Bira. Anda yang bertanggung jawab atas 
perintah dan arbitrase Perselisihan(Bicara Buttayya) di Bira 

 
                                               

   Mattara                  Kr. Yangngang                             Puang Lolo                                 I Sapati   

 

   I Taniatta               Toassang              Dumpi/Koro                                                         Mangarang                            

                                                                                                                                            Gau   

   

   Tu Maeja               Assang/Panung     Bangkasa         To Ampa                                     Pun Ralle       

                  

 Lakka Gallarang   Jura’gang              To Lajang       Aji Malela-    Sugi-       To-       Bara   Tanji   

  Ke Karaeng                             Ana’ Karaeng        Puan Lolo     Amanasa  Bontoa 

               Ke Tu Mabbicara 

               Buttaya                         Bussuya    Assara 

                                             Pun Ralle 

 

Silsilah keturunan Hadat Bira.41 

                                                             
40  ……, Lontara Pattioroloangan Tu Bira, kepunyaan Muhannis yang menjadi warisan 

Kerajaan Bira pada abad ke 17. 
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3. Struktur Pemerintahan Kerajaan Bira 

Struktur kepemerintahan dari Kerajaan Bira menjelang kedatangan Islam 

memiliki beberapa persamaan dengan kerajaan-kerajaan lain yang ada di Sulawesi 

selatan, hal ini bisa dilihat dari struktural pemerintahannya yang terdiri dari, empat 

gelar jabatan administratif, empat gelar jabatan teritorial 42 dan gelar jabatan sentral 

sebagai berikut: 

a. Gelar jabatan administratif: 

1) Puang Lolo, (Tuan Muda).  

Jabatan ini bertugas di bawah langsung dari Karaeng atau Gallarang 

sebagai pemberi saran, hal ini menunjukkan bahwa Puang lolo juga memiliki 

keterkaitan dengan Karaeng Matowa dan Ana’ Karaeng. selain itu juga 

Puang Lolo bertugas menyimpan bendera panji yang berasal dari Gowa yang 

disebut Salagaya, hal ini juga menandakan Puan Lolo juga memiliki tugas 

sebagai pemimpin perang di masa lalu di barat laut Bira. 

G4323: Pernikahan Dampang dengan perempuan Maluku ini 
menghasilkan dua putra, Puang Lolo ‘Tuan Muda’, dan Sapati.. 

Kebesaran (Kalompoang) atau kekuasaan Dampang diwarisi oleh 
puteranya Puang Lolo(G22). Akan dikenang bahwa nama ini menjadi 
gelar salah satu anggota penasehat Hadat Bira.44 

 

                                                                                                                                                                              

41Lembar manuskrip tersebut berasal dari Saleh selaku ahli waris Kerajaan Bira. 

42Thomas Gibson, The Sun Pursued The Moon: Symbolic Knowledge and Tradisional Authority 

Among The Makassar, diterjemahkan oleh Nurhady Sirimorok, dengan judul, Kekuasaan Raja, Syeikh, 

dan Ambteenar: Pengetahuan Simbolik dan Kekuasaan Tradisional Makassar 1300-2000, h. 215-216. 

43 G (Generasi) 
44Thomas Gibson, The Sun Pursued The Moon: Symbolic Knowledge and Tradisional Authority 

Among The Makassar, diterjemahkan oleh Nurhady Sirimorok, dengan judul, Kekuasaan Raja, Syeikh, 

dan Ambteenar: Pengetahuan Simbolik dan Kekuasaan Tradisional Makassar 1300-2000, h. 217. 
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2) Karaeng Matowa(Karaeng Tua) 

Karaeng Matowa memiki peran sebagai seorang penguasa yang 

sebelumnya berkuasa yang memiliki peran sebagai pemberi nasehat kepada 

penguasa generasi selanjutnya. Yang berada di timur laut Bira 

3) Punralle (Ayah Bunnga) 

Penyebutan Punralle di ambil dari orang yang pertama kali menjabat 

yang mana beliau lahir di bawah pohon Punranga. Di masa lalu Punralle 

memiliki peran sebagai seseorang yang membawa daun pacar dari rumah 

mempelai pria ke rumah mempelai perempuan, ini menunjukkan bahwa 

Punralle memiliki keterkaitan dengan gender pria. yang berlokasi yang 

berada di barat daya Bira 

4) Ammana Jammu (Ibu Jambu) 

Penyebutan Ammana Jammung di ambil  dari kesukaan seorang ibu 

memakan buah jambu yang pertama kali menjabat jabatan ini, yang mana di 

masa lalu Ammana Jammung bertugas sebagai seseorang yang membawa 

daun pacar dari rumah mempelai wanita ke rumah mempelai pria, ini 

menunjukkan bahwa Punralle memiliki keterkaitan dengan gender wanita. 

Yang berada di tenggara Bira 

G21: Tiga anak Mangarang Gau bergelar Karaeng Matowaya; ‘Tuan 
Tua’, Pun Ralle; Ayah Bunga, dan Da Jammung( atau Ammana 
Jambu); Ibu Buah Jambu(G21). Bersama dengan sepupu To Ampa, 
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yang mewarisi gelar Puang Lolo dari ayahnya45... 

G20: Putera To Ampa, Aji Malela (G20) mewarisi gelar Puang Lolo 
di generasi berikutnya. Aji Malela memberi masing-masing dari tiga 
anak Sapati seperempat dari warisan Dampang, menyimpang 
seperempat untuk dirinya. Kare Bali menjadi Karaeng Matowa, 
Jungkung menjaddi Pun Ralle dan Nusung menjadi Ammana 
Jammung...46 

b. Gelar jabatan teritorial: 

1) Gallarang 

Gallarang atau kepala distrik, memiliki peran sebagai seseorang 

penguasa wilayah yang akan mengerjakan keputusan Karaeng dari kerajaan 

pusat, yang berlandaskan dari musyawarah kepada dewan hadat. Untuk 

Gallarang Bira sendiri, di masa lalu titik kekuasaanya berada di Bira Lohe. 

Dalam menjalankan topoksi kesehariaannya Gallarang-gallarang ini tidaklah 

terlalu terkekang akan putusan dari penguasa pusat, akan tetapi Gallarang-

gallarang ini juga diberikan ruang dalam hal berekspresi atau berinisiatis 

sendiri47. Namun jika menyangkut persoalan pajak atau upeti haruslah 

selaras dengan putusan politik pusat. Di masa lalu untuk jabatan Gallarang di 

Bira sendiri, lokasi untuk prosesi pelantikannya ada di daerah Kalubimbi 

dengan nama Batu Pallantikan. 

                                                             
45Thomas Gibson, The Sun Pursued The Moon: Symbolic Knowledge and Tradisional Authority 

Among The Makassar, diterjemahkan oleh Nurhady Sirimorok, dengan judul, Kekuasaan Raja, Syeikh, 

dan Ambteenar: Pengetahuan Simbolik dan Kekuasaan Tradisional Makassar 1300-2000, h. 217. 

46Thomas Gibson, The Sun Pursued The Moon: Symbolic Knowledge and Tradisional Authority 

Among The Makassar, diterjemahkan oleh Nurhady Sirimorok, dengan judul, Kekuasaan Raja, Syeikh, 

dan Ambteenar: Pengetahuan Simbolik dan Kekuasaan Tradisional Makassar 1300-2000, h. 217. 

47Ahmad. M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa(Abad XVI sampai Abad XVII), (Cet I; 

Program Sudi Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar: Makassar, 2003), h. 133 
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Generasi di mana sub-bagian funsi dan teritori ini mencapai puncaknya 
adalah pada G21, generasi yang sama ketika Taniatta dipilih sebagai 
Gallarang bagi seluruh Bira48 

2) Lembang Keke 

Gelar seorang penguasa di Bira yang daerah kekuasaannya berada di 

Bira Keke atau Bira kecil49 

3) Lembang Lohe 

Gelar seorang penguasa di Bira yang daerah kekuasaanya berada di 

Langgana, Dangke, dan Tuliganra. 

4) Pundolo 

Gelar seorang penguasa di Bira yang daerah kekuasaanya berada di 

Tappasang dan Tunege 

c. Gelar Jabatan Sentral: 

1) Karaeng 

Seseorang yang menjabat dan bergelar Karaeng di Bira memiliki 

posisi tertinggi dalam kebijakan strata politik, Sosial, dan spiritual dalam 

masyarakat Bira. 

2) Tuma’ Bicara Buttaya 

Seseorang yang memegang jabatan sebagai Tuma’ Bicarana Buttaya 

                                                             
48Thomas Gibson, The Sun Pursued The Moon: Symbolic Knowledge and Tradisional Authority 

Among The Makassar, diterjemahkan oleh Nurhady Sirimorok, dengan judul, Kekuasaan Raja, Syeikh, 

dan Ambteenar: Pengetahuan Simbolik dan Kekuasaan Tradisional Makassar 1300-2000, h. 218 

49Thomas Gibson, The Sun Pursued The Moon: Symbolic Knowledge and Tradisional Authority 

Among The Makassar, diterjemahkan oleh Nurhady Sirimorok, dengan judul, Kekuasaan Raja, Syeikh, 

dan Ambteenar: Pengetahuan Simbolik dan Kekuasaan Tradisional Makassar 1300-2000, h. 218 
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di Bira memiliki tugas sebagai tangan kanan Karaeng atau yang dalam hal 

ini sebagai pendamping Karaeng dalam menjalankan roda kerajaan.50 Dialah 

juga yang memiliki tugas sebagai pemberi saran kepada Karaeng dalam hal 

pengambil keputusan di dalam ruang lingkup Kerajaan Bira.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Hadat Bira sebagai sebuah Mandala  

                                                             
50Ahmad. M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa(Abad XVI sampai Abad XVII), (Cet I; 

Program Sudi Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar: Makassar, 2003), h. 127 
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Seperti yang di jelaskan sebelumnya bahwa Sombaya di Kerajaan Gowa telah 

mengangkat I Lakka; Tumatea ri Sombala’na (yang meninggal dalam pelayarannya) 

atau dalam hal ini I Guru yang menjadi pemengang sementara jabatan Gallarang 

kemudian menjadi Karaeng di Bira, dan To Lajang menjadi Tuma’ Bicara Buttaya. 

Keseimbangan antara kedua elemen ini terjaga saat sang raja meluluskan permintaan 

Anak Karaeng agar diberi gelar Gallarang bersama dengan Karaeng. Episode ini 

berakhir dengan mencatat gelar anumerta Karaeng Lakka, Tu Matea ri Sombala’na; 

yang meninggal di Bawah Berlayar. Tuma’ Bicarayya Buttayya To Lajang 

menerima gelar anumerta Tumalambusu’na Karaeng Bira; Yang Adil terhadap 

Karaeng Bira.51 

B. Kondisi Sosial dan Budaya   

1. Strata Sosial 

Di masa lalu strata sosial erat kaitannya dengan dimensi kemasyarakatan, 

lebih spesifik untuk menjaga situasi dan kondisi di wilayah tersebut agar tetap 

terkendali dan aman. hal ini di perlukan agar kiranya manusia di masa lalu dalam hal 

berkomunikasi antara satu sama lain tetap harmonis, dan baik adanya yang mana 

tetap mengacu kepada aturan main yang ada di dalam pelapisan sosial yang ada di 

masyarakat.  

Bukan tanpa sebab hal ini terjadi, dikarekan di masa lalu situasi dan kondisi 

                                                             
51Thomas Gibson, The Sun Pursued The Moon: Symbolic Knowledge and Tradisional Authority 

Among The Makassar, diterjemahkan oleh Nurhady Sirimorok, dengan judul, Kekuasaan Raja, Syeikh, 

dan Ambteenar: Pengetahuan Simbolik dan Kekuasaan Tradisional Makassar 1300-2000(Cet. I; 

Makassar: Ininnawa, 2009), h. 215 
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yang belumlah sestabil sekarang, di mana masih terdapat istilah, Siapa yang kuat 

Dialah yang menang.52 Maka dari itu terbentuknya suatu pelapisan sosial atau strata 

sosial ini melalui suatu kesepakatan untuk mengakui hal tersebut di dalam suatu 

komunitas masyarakat wilayah tersebut. Ada beberapa persyaratan di masyarakat 

Sulawesi Selatan pada umumnya mengenai terbentuknya suatu sistem strata sosial 

yang ada, yakni:  

Pertama, Cerak atau darah, yang dimaksudkan adalah keturunan bangsawan 

Kedua, Kacaraddekang, yang berarti kepintaran atau kemanpuan intelektual 

Ketiga, Kabaraniang, yang berarti pemberani, atau perkasa(kesatria) 

Keempat, Pakkalumanyangngang, yang berarti kaya53 

Untuk strata sosial masyaraka Bira sendiri tidaklah jauh berbeda dengan 

yang ada di wilayah lain di Sulawesi selatan, seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya, hal ini di sebabkan oleh asal muasal manusia Bira yang terdiri dari 

beberapa komunitas bangsawa perantau yang datang ke daerah Bira penjabaran itu 

juga sejalan penuturan Daeng Mapata yang merupakan, salah satu tokoh di Bira 

yang diwawancarai langsung oleh penulis, yang mana penjabarannya sebagai 

berikut: 

a) Anak’ Karaeng, (Anak Raja) yakni: 

1) Pattola Bambang adalah Bangsawan yang mempunyai legalitas untuk 

                                                             
52Hamid Abdullah, Manusia Bugis Makassar: Suatu Tinjauan Historis Terhadap Pola Tingka 

Laku dan Pandangan Hidup Manusia Bugis Makassar, (Cet. I; Jakarta: Inti Idayu Press, 1985), h. 110 

53Hamid Abdullah, Manusia Bugis Makassar: Suatu Tinjauan Historis Terhadap Pola Tingka 

Laku dan Pandangan Hidup Manusia Bugis Makassar,h. 111. 
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berkuasa di Kerajaan Bira. 

2) Pattola Dinginga adalah Golongan bangsawan yang memiliki hubungan 

keterkaitan darah dengan bangsawan penguasa atau dalam hal ini Pattola 

Bambang. 

b) Barrisi, merupakan gelar kebangsawanan yang didapatkan oleh seseorang 

berdasarkan putusan dewan hadat Kerajaan Bira, dikarekan telah berjasa pada 

Kerajaan Bira. 

c) Maradeka (Orang yang merdeka ), yakni: 

1) To Bajik, adalah sekolompok masyarakat yang mendapat predikat sebagai 

orang yang baik. Lebih spesifik lagi To Bajik ini sebenarnya adalah 

kolompok masyarakat yang memiki keterkaitan dengan Ana’ Karaeng atau 

masih bangsawang, namun sudah keluar jauh dari lapisan Ana’ Karaeng54. 

2) To Samara, adalah sekolompok masyarakat kebayakan yang sewaktu-waktu 

di butuhkan dalam pengabdian di masyarakat. 

d) Ata (Hamba sahaya), ialah masyarakat lapisan rendah yang mengandalkan 

hidupnya dan keluarganya kepada golongan Pattola dan Barrisi. Secara umum, 

ada beberapa hal yang menjadikan seseorang mendapatkan predikat Ata ini, 

penjabarannya sebagai berikut: 

1) Seseorang yang mengalami kekalahan saat bertempur, yang mana orang 

tersebut di perjual belikan oleh pemenang pertempuran, hal ini 

                                                             
54Ahmad. M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa(Abad XVI sampai Abad XVII), h. 127 
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menunjukkan sebagai kemenangan seseorang dalam suatu pertempuran. 

2) Seorang yang menjual dirinya, salah satu faktornya yakni persoalan 

ekonomi. 

3) Seseorang yang menjadi tawanan pertempuran. 

4) Seseorang yang melanggar suatu aturan adat yang ada, atau dalam hal ini 

disebut Pangadakkang.55  

Dari penjabaran di atas dapat di ambil sebuah kesimpulan bahwa yang 

menjadikan sebab terdapatnya kolompok Ata dalam strata sosial ini adalah 

dikarenakan ketidakmampuan seseorang dalam bidang ekonomi maupun disebabkan 

karena terjadinya perang. Keberadaan kelompok Ata, juga menjadi suatu renungan 

atau pembelajaran bagi masyarakat Kerajaan Bira, agar tetap memiliki suatu konsep 

nilai, yang berisikan pengajaran kepada masyarakat agar tetap bersikap optimis dan 

pantang menyerah dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang yang lainnya, hal 

ini terlihat dari keberanian leluhur Bira yang memiliki jiwa pemberani dan pantang 

menyerah dan masih terwariskan sampai sekarang untuk merantau atau berlayar 

menjelajahi lautan Nusantara dalam hal ini untuk melakukan aktivitas perdagangan, 

ditambah lagi karena faktor geografis wilayah Bira yang tidak terlalu mendukung 

dalam hal pertanian, lebih memacu semangat dan keberanian masyarakat Bira untuk 

Nyombala atau dalam hal ini berlayar.  

Dari hal tersebut mencuatlah sebuah pribahasa dari masyarakat Bira 

                                                             
55Ahmad. M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa(Abad XVI sampai Abad XVII), h. 34. 
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sebagai berikut, punna na tallangi kappalaiyya, kula’birangangi tallang todo a si 

urang kappalakku, dari pada malianga, na tappela siri’a, yang artinya, ketika kapal 

akan tenggelam, lebih mending aku turut tenggelam bersama kapalku, ketimbang 

pulang, dengan membawa rasa malu.  

Dalam hal perkawinan, masyarakat Kerajaan Bira di sangat menjaga ketat 

suatu aturan bahwa seorang bangsawan hanya bisa menikah dengan bangsawan 

yang sederajat, hal ini juga sudah dijelaskan pada poin sebelumnya peraturan yang 

ketat ini terlihat dari seorang bangsawan pria Bira yang bernama Dampangia ketika 

akan dinikahkan oleh masyarakat Bira, beliau hanya ingin menikah jika calon 

mempelai wanita memiliki satus sosial yang sederajat dengan Dampangia, yanga 

mana masyarakat Bira menawari Dampangia seorang bangsawang yang meiliki 

kualifisi tersebut, maka menikahlah Dampangia dengan Ponro Palang yang dalam 

hal ini juga termasuk seorang wanita bangsawan dari Maluku.  

Bukan tanpa sebab, hal ini di lakukan untuk menjaga kemurnian 56turunan 

bangsawan, yang mana nantinya akan mewarisi jabatan yang penting dalam 

Kerajaan Bira. Perihal ini terlihat dari pemegang jabatan Karaeng, Gallarang, 

maupun Tuma’ Bicara Buttayya, yang berasal dari turunan Bangsawan yang 

bernama Karaeng Mamampang yang berasal dari Gowa ke Bira.  

2. Pangadakkan  

Dalam dunia realitas masyarakat Nusantara, tentunya tidak bisa lepas dari 

                                                             
56Ahmad. M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa(Abad XVI sampai Abad XVII), h. 36. 
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adat dan istiadat, hal ini di perlukan sebagai sebuah pegangan dalam berkehidupan 

sehari-hari, seperti di bidang politik, sosial, budaya, maupun tradisi. Begitupula 

ketika kita melihat realitas kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan, terdapat sebuah 

pegagang atau pandangan hidup yang mengatur masyarakat Selawesi Selatan dalam 

melakoni aktivitas keseharian mereka. Istilah dalam penyebutan  adat istiadat untuk 

daerah Sulawesi Selatan sendiri yaitu, Pangngadakkan (Makassar), atau 

Pangngaderang (Bugis). 

Pangngadakkang (Makassar) atau Pangngaderang (Bugis) berakar dari kata 

Ada’ (Makassar) atau Ade’ (Bugis) adalah wujud Kebudayaan masyarakat  Bugis-

Makassar, yang terdiri dari beberapa aspek, yakni: Pertama,adak (adat kebiasaan), 

Kedua, wari (pelapisan sosial), Ketiga, rapang (persamaan hukum), Keempat, 

bicara (undang-undang), dan Kelima, sarak (Syarat). 57  

Aspek-aspek tersebut haruslah mewujud ke dalam aktivitas keseharian 

masyarakat sebagai bentuk dari kesadaran mereka dalam Pangngadakkan atau 

Pangnngaderang, hal ini bertujuan agar dimensi kemasyarakatan di Sulawesi 

Selatan tetap harmonis dan stabil. Untuk penjabarannya terkait aspek tersebut 

sebagai berikut: 

a) Adak 

Adak atau Adek, mempunyai definisi yang lebih mendalam yang berorientasi 

dan penuh syarat akan makna kehidupan pada manusia, jadi Adak atau Adek bukan 

                                                             
57Mattulada, Islam di Sulawesi Selatan,  dalam Taufik Abdullah (ed.), Agama dan perubahan 

Sosial, (Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 1983), h. 314 
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hanya menyangkut terkait tentang kebiasaan semata. Jika kita menelisik lebih 

mendalam, sebelum terdapat kata Adak tergolong ke dalam bahasa masyarakat baik 

Bugis maupun Makassar, ternyata masyarakat Bugis-Makassar telah memiliki kata 

yang serupa maknanya dengan hal tersebut, kata ini di sebut becci yang berarti alat 

meluruskan, yang bermakna adil dalam menjalankan peraturan.58 

Selanjutnya Mattulada mengatakan bahwa kata adak  yang berakar dari 

bahasa Arab yakni, Adah. Hal ini terjadi dikarekan adanya hubungan komunikasi 

antara budaya masyarakat Sulawesi Selatan dengan Islam, yang mana hal tersebut 

berlangsung jauh sebelum Islam59 diterima sebagai agama resmi kerjaan di Sulawesi 

Selatan.  

Selain dari penjabaran yang telah dijabarkan di atas, terdapat juga pengertian 

lain, yakni Adak ialah berakar dari kata ahlak, yang mengacu kepada perkataan, 

Adek itulah yang membuat orang dikatakan sebagai manusia, yang berarti ketika ada 

orang yang tidak ber-Adak, maka tidak patutlah dikatakan sebagai manusia.60 

 Iyya nanigesara’ Ada’ biyasanna buttaya tammattikamo balloka 

Tanaikatongangngamo jukuka, annyalatongi aseya 

Jika dirusak adat kebiasaan negeri, maka tuak berhenti menitik, ikan 

menghilang, dan padipun tidak berhasil yang bermakna ketika suatu Adak tidak 

dipatuhi maka tidak mematuhi aturan hidup, yang akan mengakibatkan orang yang 

                                                             
58Ahmad. M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa(Abad XVI sampai Abad XVII), h. 139. 

59Ahmad. M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa(Abad XVI sampai Abad XVII), h. 139. 

60Ahmad. M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa(Abad XVI sampai Abad XVII), h. 136. 
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melanggar dan sekitarnya merasakan akibat dari ketidak patuhannya terhadap Adak. 

61 

b) Wari 

Wari atau dalam hal ini disebut sebagai pelapisan sosial, yang mempunyai 

arti sebagai suatu kemahiran dalam hal membedakan62 yang mana sesuatu yang hak, 

maupun sesuatu yang wajib pada diri seseorang di ruang lingkup kemasyarakatan. 

Lebih lanjut, istilah wari dikonotasikan dengan suatu pengaturan dalam hal silsilah 

turunan keluarga, maupun sebagai suatu hal yang menjadi penentu terdapat atau 

tidaknya jalinan kekeluargaan. Selain dari itu wari juga memilki peranan sebagai 

landasan pada kehidupan pemerintahan dan sebagai pengatur suatu kuasa, atau 

dalam hal ini ialah wari’tana.  

c) Rapang 

Rapang atau dalam hal ini disebut sebagai persamaan hukum.63 Etimologi 

dari rapang ialah, persamaan, perumpaan, kias, perbandingan. Yang mana fungsi 

dari rapang itu sendiri untuk memastika suatu hal dan mengsistematiskan suatu 

putusan peraturan yang tidak memilki alas tulis, yang mana sudah berlangsung dari 

masa lalu hingga masa kini.  

Seseorang yang menjadi aparatur dari suatu kerajaan wajib memiliki 

kompetensi dalam hal pengambilan contoh atau ketika melakukan perbandingan 

                                                             
61Ahmad. M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa(Abad XVI sampai Abad XVII), h. 138. 

62Ahmad. M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa(Abad XVI sampai Abad XVII), h. 138. 

63Ahmad. M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa(Abad XVI sampai Abad XVII), h. 140. 
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yang berasal pada putusan hukum yang dahulu.64 Yang mana perihal tersebut 

bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi agar tetap stabil dan juga bertujuan 

untuk menyelaraskan perihal tersebut dengan konsep nilai yang diyakini 

masyarakat, agar hal tersebut mampu dilestarikan. Selain dari pada itu ouputnya 

ialah agar kebijakan yang di keluarkan maupun yang di lakoni lebih arif lagi. 

d) Bicara 

Bicara atau dalam ini hal ini adalah semua hal yang memiliki kaitannya 

dengan problem perundang-undangan, peradilan, hukum. Perihal konsep bicara ini 

berkenaan kepada permasalahan akan hak dan kewajiban65 di dalam dimensi 

kemasyarakatan. Oleh karena itu, terdapat poin-poin yang mesti di ingat di dalam 

putusan problem demi sampainya  kepada suatu keadilan, yaitu 

1) Keterangan dari kedua belah pihak yang bertikai 

2) Saksi dari kedua belah pihak yang bertikai 

3) Kedudukan strata sosial kedua belah pihak yang bertikai 

4) Perilaku kedua belah pihak yang bertikai66 

Bagi masyarakat Sulawesi Selatan sendiri, memandang Ada atau Ade sebagai 

manifestasi akan harkat dan martabat atau harga diri seseorang yang harus dijunjung 

tinggi, ini tercermin dari keteguhan masyarakat dalam mengamalkan hal tersebut, 

mulai dari lapisan penguasa sampai rakyat biasa, hal yang sangat luar biasa yang di 

                                                             
64Ahmad. M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa(Abad XVI sampai Abad XVII), h. 140. 

65Ahmad. M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa(Abad XVI sampai Abad XVII), h. 141. 

66Ahmad. M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa(Abad XVI sampai Abad XVII), h. 141. 
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ceriminkan masyarakat akan hal tersebut. 

 Persoalan kepatuhan masyarakat hal ini dibenarkan dan dijelaskan oleh 

pendapat dari Leonard Y. Andaya yang berkata, di mata orang desa para pelaku 

berganti, tetapi Ade atau ada tinggal utus pada akhirnya muncul sebagai pemenang 

dan pengukuhan. Lanjutnya, Ade atau ada merupakan unsur penentu yang pokok 

dalam penafsiran para penutur kisah dan penduduk desa tentang peristiwa-peristiwa 

di masa silam.67  

Bagi pelaku yang tidak patuh kepada adak maka akan menerima sebuah 

sanksi sosial, seperti dikucilkan dari masyarakat, dikarenakan sudah melakukan 

sesuatu yang berkonotasi pasa rasa malu atau siri’, seperti ungkapan yang ada di 

masyarakat bira, napaka siri’ i kalenna, yang berarti dia telah melakukan suatu hal 

yang memalukan, yang mana hal ini sangat di hindari oleh masyarakat.  

Untuk penjabaran kata siri itu sendiri terdiri dari, rasa malu, unsur dendam, 

dan kewajiban moral.68 Maka tidak heran jika di kalangan masyarakat Bira itu 

sendiri masih biasa terdengar sebuah pengajran yang berbunyi, Siri’ji intu ri 

pammatangan ri linoa, atau yang berarti hanya rasa malu yang membuat seseorang 

mampu bertahan hidup di dunia. Hal ini tercermin dari tingkah laku masyarakat 

Bira, di mana semampu mereka akan menjaga diri dari prilaku yang akan 

menyebabkan seseorang terkena siri’ baik itu di perantauan ataupun di kampung 

                                                             
67Hamid Abdullah, Manusia Bugis Makassar: Suatu Tinjauan Historis Terhadap Pola Tingka 

Laku dan Pandangan Hidup Manusia Bugis Makassar, h. 5 

68Hamid Abdullah, Manusia Bugis Makassar: Suatu Tinjauan Historis Terhadap Pola Tingka 

Laku dan Pandangan Hidup Manusia Bugis Makassar, h. 40 
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hamalan mereka sendiri. 

3. Bahasa dan Aksara 

Definisi kata bahasa itu sendiri dapat dilekatkan kepada konsep simbol-

simbol vocal atau suara, juga melekat kepada simbol-simbol yang ada di individu 

maupun masyarakat, yang salah satu tugas dari bahasa yakni, untuk dapat membantu 

manusia dalam hal membedakan suatu objek satu dengan objek yang lainnya. Untuk 

masyarakat Sulawesi Selatan sendiri, terdiri dari empat tipe bahasa sebagai 

perwakilan dari identitas dari setiap daerah yakni, bahasa Mandar, bahasa, Bugis, 

bahasa Toraja, dan Bahasa Makassar.69 Terkhusus untuk daerah Kerajaan Bira 

sendiri bahasa yang digunakan ialah tergolong ke dalam sub dialek bahasa Makassar 

yaitu bahasa Makassar dialek Konjo pesisir.70  

Selain daerah Bira, untuk  penggunaan bahasa yang berdialek konjo pesisir 

ini bisa di lihat dari beberapa daerah yang berada sisi di timur wilayah Bulukumba 

seperti, kecamatan Bonto Bahari, Bonto Tiro, Kajang, maupun Hero Lange-Lange 

atau Herlang.71  Yang mana untuk dialek konjo pesisir di Bira sendiri mempunyai 

sebuah ciri khas yang membedakannya dengan wilayah lain yang juga 

menggunakan dialek ini, seperti ketika masyarakat Bira berkomunikasi cenderung 

                                                             
69Ahmad. M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa(Abad XVI sampai Abad XVII), h. 37. 

70Thomas Gibson, The Sun Pursued The Moon: Symbolic Knowledge and Tradisional Authority 

Among The Makassar, diterjemahkan oleh Nurhady Sirimorok, dengan judul, Kekuasaan Raja, Syeikh, 

dan Ambteenar: Pengetahuan Simbolik dan Kekuasaan Tradisional Makassar 1300-2000, h. 10 

71Thomas Gibson, The Sun Pursued The Moon: Symbolic Knowledge and Tradisional Authority 

Among The Makassar, diterjemahkan oleh Nurhady Sirimorok, dengan judul, Kekuasaan Raja, Syeikh, 

dan Ambteenar: Pengetahuan Simbolik dan Kekuasaan Tradisional Makassar 1300-2000, h. 10 
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menggunakan intonasi suara yang agak tegas dan keras.  

Jika di lihat dari segi penggunaan aksaranya, bisa dikatakan masyarakat 

Kerajaan Bira menjelang kedatangan Islam, menggunakan aksara lontara, hal ini 

bisa terlihat dari asal usul dari keturunan hadat Bira yang berasal dari beberapa 

daerah, baik dari Bugis yaitu Kerajaan Lamatti di Sinjai, maupun dari Makassar 

yaitu Kerajaan Gowa. Hal ini juga bisa dilihat dari perkembangan sejarah kerjaan 

Bira pra Islam yang di mana terdapat gelar Gallarang dari Kerajaan Gowa, yang 

kemudian hari seorang Gallarang di angkat statusnya juga menjadi Karaeng di 

Kerajaan Bira. 

Untuk pemakaian aksara Lontara sendiri, sudah di mulai sejak abad ke XVI 

yang mana diperkenalkan oleh seseorang yang bernama Daeng Pammatte, yang 

pada waktu itu beliau seseorang yang menduduki jabatan Syahbandar juga segaligus 

menduduki jabatan Tomailalang, atau dalam ini sebagai mangkubumi Kerajaan 

Gowa, perihal ini terjadi pada masa pemerintahan Daeng Matanre karaeng 

Mangantungi Tomapa’risi’na Kallonna yang merupakan Sombayya ri Gowa IX.72 

Dalam lontara Gowa di jabarkan sebagai berikut,  

Ia sabannara, ia tomailalang, ia to minne  Daeng Pammatte’ appereki 

lontara’ Mangkasara. 

Dia Syahbandar, dan dia juga tomailalang. Daeng Pamatte ini jugalah yang 

                                                             
72Ahmad. M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa(Abad XVI sampai Abad XVII), h. 37. 
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menyusun lontara Makassar73 

Ada beberapa pendapat para ahli yang terkait dengan penjabaran akasara 

Lontara ini, beberapa di antaranya sebagai berikut: 

 Pertama, Mattulada, beliau berpendapat bahwasanya pondasi dasar yang ada 

pada aksara Lontara yaitu berasal dari huruf   (sa) yang memilki model persegi 

empat pada ketupat, yang mengacu kepada nilai filosofis, mitoligis, dan religius, 

yang mana bermakna pada dimensi makrokosmos, dan mikrokosmos, 

makrokosmosnya ialah simbol Sulapa eppa walasuji atau dalam hal ini yaitu bentuk 

segi empat belah ketupat, yang mana lambang dari makrokosmos ini di transfer ke 

dalam dimensi mikrokosmos yaitu, Sulapa eppanna taue atau dalam hal ini berarti 

segi empat tubuh manusia, untuk penjabarannya sebagai berikut:74 

              A     

    C        B       D 

              E  

 

Gambar 2. Sulapak eppa’na taue 

 

 

                                                             
73Ahmad. M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa(Abad XVI sampai Abad XVII), h. 37. 

74Ahmad. M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa(Abad XVI sampai Abad XVII), h. 41.  

A Ulu (Kepala) 

B Batang Kale (Badan) 

C Lima Kanan (Tangan Kanan) 

D Lima Kairi (Tangan Kiri) 

E Bangkeng (Kaki) 
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Kedua, Prof. Ahmad Sewang, beliau berpendapat bahwa bahwa  pemaparan 

yang disampaikan oleh Mattulada terkait aksara Lontara sebagai perjuwudan dari 

simbol Sulapak eppak walasuji, patutlah lagi dilakukan penyelusuran atau 

diidentifikasi lebih mendalam, pendapat beliau ini berdasar kepada pembakuan 

aksara Lontara lewat simbol Sulapa eppa walasuji ini,  dilakukan oleh B.F. Matthes 

di pertengahan abad XIX M. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan demi 

melancarkan  pada persoalan percetakan, lanjutnya lagi beliau juga sependapat 

dengan Fakhruddin  Ambo Enre yang mana menjelaskan bahwasanya aksara lama 

dari Makassar adalah aksara Jangan-jangan yang berarti burung, sedangkan aksara 

Bugis ialah aksara baru. Beliau juga berpendapat bahwa pudarnya penggunaan 

aksara Makassar ini di tengarai oleh beberapa kondisi yaitu, aksara Bugis lebih 

banyak digunakan oleh masyarakat, dan tulisan dalam karya-karya dari Matthes 

yang menggunakan sekaligus membuat aksara Bugis lebih terkenal, perihal tersebut 

kemudian mengakibatkan aksara yang tersebar luas dan yang di gunakan ialah 

aksara Bugis, yang mana aksara ini tidak terbatas penggunaannya kepada 

masyarakat Bugis, namun juga di gunakan oleh masyarakat Mandar, begitupula 

pada masyarakat Makassar, alhasil aksara ini menjadi milik semua masyarakat 

Sulawesi Selatan. 75 

Selaras dengan penjabaran di atas untuk wilayah Kerajaan Bira sendiri juga 

menggunakan aksara huruf lontara dalam hal berkomunikasi atau berinteraaksi satu 

sama lain, hal ini merujuk kepada asal muasal bangsawan Bira yang terdiri dari 

perantau dari Bugis maupun dari Makassar, dan penggunaan aksara huruf lontara ini 

                                                             
75Ahmad. M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa(Abad XVI sampai Abad XVII), h. 42. 
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juga masih di gunakan oleh beberapa masyarakat Bira sampai masa sekarang, 

seperti ketika masyarakat Bira mengirim surat kepada sanak keluarganya 

menggunakan aksara huruf Lontara ini. 

 

 

Gambar 3. Model Aksara Jangang-Jangang76 

                                                             
76 https://writingtradition.blogspot.com/2018/03/aksara-jangang-jangang-aksara-burung.html 
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Gambar 4. Model Aksara Lontara 77 

C. Kondisi Agama dan Kepercayaan 

 Pengertian dari kepercayaan ialah suatu konsep nilai yang memuat 

keyakinan akan eksistensi, keabsaan, maupun kesucian akan sesuatu di dalam diri 

suatu masyarakat. Sedangkan Agama ialah suatu konsep kepercayaan masyarakat 

yang berkaitan dengan adanya eksistensi Tuhan yang memilki power atau kekuatan 

yang mutlak yang berada di alam goib dan memilki kesucian. Dikarnakan dimensi 

Tuhan berada di alam goib dan bersifat suci, maka dari itu masyarakat ketika ingin 

berhubungan dengan Tuhan mesti melakukan suatu ritual-ritual tertentu, hal ini 

                                                             
77http://1.bp.blogspot.com/-KA3HkT4KmBo/T3LcUsZhgiI/AAAAAAAAADI/4Se7puQsA 

Bs/s1600/Aksara+lontara.jpg 
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terjadi dikarenakan perbedaan antara dimensi tuhan dan manusia.  

Secara umum kepercayaan yang ada pada masyarakat sulawesi selatan 

sangat di pengaruhi oleh suatu pahaman yaitu kepercayaan mitologis, dengan 

perihal-perihal akan adanya dewa-dewa, maupun kepercayaan akan adanya tanda-

tanda alam, yang diwujudkan kedalam aktivitas-aktivitas ritual sosial yang mengacu 

pada Religio-magis78, yang mana masyarakat percaya terdapat dewa yang tertinggi 

diantara dewa-dewa yang ada. Jejak-jejak akan eksistensi kepercayaan relio-magis 

tersebar dan dapat dikenali di dalam etnis-etnis yang ada pada masyarakat Sulawesi 

Selatan yakni:  

Pertama. Kepercayaan religio-magis To Lotang yang ada pada etnis Bugis 

dewa tertinggi dalam hal ini dikenal sebagai Dewata Seuae, penyebaran 

ajaran ini di Sidenreng Rappang. 

Kedua. Kepercayaan religio-magis Aluk Tudolo, dengan dewa tertingginya di 

kenal sebagai Puang Matua, penyebaran ajaran ini bisa di jumpai pada etnis 

Toraja. 

Ketiga, Kepercayaan regio-magis Patuntung, dewa tertinggi dalam ajaran ini 

dikenal dengan nama Tu Rie’ A’ra’na atau dikenal juga dengan nama Tu 

Kammaya Ero’na, bentuk kepercayaan ini bisa dijumpai di wilayah-wilayah 

di Sulawesi Selatan seperti: Bulukumba; Kajang, Maros; pegungungan 

                                                             
78Mattulada, Sejarah Masyarakat dan  Kebudayaan Sulawesi Selatan (Cet. I; Ujung Pandang: 

Hasanuddin Press, 1998) h. 74 



81 

 

 

Camba, dan Bantaeng; Onto79 

Untuk mampu mengidentifikasi, seperti apa realitas atas kepercayaan 

masyarakat pada masyarakat kerjaaan Bira sebelum atau menjelang kedatangan 

Islam, tentunya kita harus melihat bagaimana bentuk-bentuk kepercayaan yang ada 

didalam masyarakat, adapun bentuk-bentuk kepercayaan pada masyarakat sebelum 

atau menjelang kedatangan Islam terdiri dari tiga bentuk, yaitu: 

Pertama, Kepercayaan kepada roh leluhur atau nenek moyang 

Kedua, Kepercayaan kepada para dewa patuntung 

Ketiga, Kepercayaan kepada para persona jahat80 

1. Animisme dan Dinamisme 

Menurut Prof. Ahmad Sewang perihal bentuk-bentuk kepercayaan seperti ini 

diidentifikasikan sebagai kepercayaan animisme, beliau merujuk pada penjabaran 

E.B. Tylor yang mana kata animisme berakar dari kata anima, yang memiliki arti 

jiwa, dan animisme ialah sebuah bentuk kepercayaan akan kenyataan atau 

keberadaan akan jiwa. Lanjutnya menurut Tylor masyarakat yang menganut 

kepercayaan animisme percaya bahwa jiwa atau roh seseorang yang telah meninggal 

masih ada dan mampu melakukan perpindahan dan akan bertempat pada suatu 

benda-benda begitu pula pada mahluk yang masih hidup. Untuk menjaga supaya roh 

tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan mesti dilakukan suatu kegiatan 

                                                             
79Mattulada, Sejarah Masyarakat dan  Kebudayaan Sulawesi Selatan (Cet. I; Ujung Pandang: 

Hasanuddin Press, 1998) h. 75.  

80Ahmad. M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa(Abad XVI sampai Abad XVII), h. 45.  
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pemujaan pada roh nenek moyang begitu pula pada suatu benda yang dipercaya 

mempunyai kemampuan goib atau yang dianggap sakral.81 Sejalan dengan perihal 

itu, terdapat juga suatu kepercayaan pada diri masyarakat akan suatu benda-benda 

khusus yang dihuni arwah atau jiwa-jiwa leluhur , benda-benda tersebut memiliki 

suatu kekuatan tertentu dan memiliki nilai sakral, hal ini di sebut sebagai 

dinamisme. 

Jika kita melihat pada dimensi kepercayaan yang ada pada masyarakat 

Kerajaan Bira di masa sebelum atau menjelang kedatangan Islam, tentunya ada 

beberapa kondisi yang mempengaruhi konsep kepercayaan masyarakat setempat 

seperti, beragamnya asal muasal turunan hadat Kerajaan Bira, yang telah di jabarkan 

sebelumnya pada konteks asal usul hadat Bira bahwa turunan dari hadat Kerajaan 

Bira terdiri dari bangsawan perantau dari Jawa, Bugis, Makassar, maupun Maluku, 

begitu pula dengan kondisi wilayah Bira yang bertetangga dengan Kerajaan Tiro, 

Tanah Beru, Ara, dan Kajang. Sedikit banyaknya hal tersebut turut mempengaruhi 

dimensi kepercayaan yang ada di Kerajaan Bira.  

Selaras dengan penjelasan di atas, untuk dapat lebih menyelami seperti apa 

kondisi kepercayaan dan  agama yang ada di masyarakat kerjaan Bira menjelang 

atau sebelum kedatangan Islam, tentunya kita juga harus melihat apa-apa saja 

warisan pengetahuan yang ada pada masyarakat setempat, hal ini akan memudahkan 

penyelusuran begitupula sebagai titik terang untuk menjabarkan  kepercayaan 

                                                             
81Ahmad. M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa(Abad XVI sampai Abad XVII), h. 46. 
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masyarakat setempat pra Islam. Warisan pengetahuan ini bisa di lihat dari 

peninggalan benda maupun non benda atau bisa kita simpulkan sebagai pengetahuan 

simbolik, pengetahuan simbolik ini sangat penting dikarenakan kemunculannya 

yang berkaitan pada rutinitas keseharian masyarakat, dan pengetahuan simbolik juga 

berperan penting sebagai petunjuk begitula sebagai akses untuk dapat mengetahui 

perihal apa-apa saja yang ada di dalam berbagai dimensi pada masyarakat.82 

Warisan pengetahuan simbolik, baik itu berupa simbol non-benda maupun simbol 

kebendaan, yang masih bertahan pada zaman sekarang, hal ini terjadi dikarenakan 

ketika proses penyebaran Islam terjadi di Kerajaan Bira, tidak banyak mengubah hal 

tersebut, bahkan dengan melakukan akulturasi di Kerajaan Bira. Untuk 

penjabarannya terkait warisan pengetahuan simbo-simbol yang ada di masyarakat 

Bira sebagai berikut: 

a) Simbol-simbol non-benda: 

Warisan pengetahuan yang ada di masyarakat Kerajaan Bira juga mampu 

dilihat dengan pengetahuan simbol non-benda yang ada seperti mitos, ritual maupun 

tradisi. Hal ini dikarenakan pengetahuan akan simbol non-benda memuat 

keterlibatan antara konsep pengetahuan panca indra yang ada pada tubuh dengan 

simbol kebendaan yang mana kaya akan bentuk begitupula kaya akan makna seperti 

                                                             
82Thomas Gibson, The Sun Pursued The Moon: Symbolic Knowledge and Tradisional Authority 

Among The Makassar, diterjemahkan oleh Nurhady Sirimorok, dengan judul, Kekuasaan Raja, Syeikh, 

dan Ambteenar: Pengetahuan Simbolik dan Kekuasaan Tradisional Makassar 1300-2000, h. 39. 
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yang berlaku pada ritual.83 Untuk warisan simbol-simbol non-benda yang ada di 

Kerajaan Bira yang masih bertahan dan bisa dilihat hingga sekarang sebagai berikut: 

1) Mitos  

Mitos adalah cerita atau kisah rakyat yang berlatar belakang pada masa lalu, 

yang memuat tentang penjabaran akan asal muasal terjadinya sesuatu yang ada 

lingkngan dimasyarakat, maupun asal muasal terjadinya alam semesta. Sebagian 

besar bangunan liguistik mitos dapat menjabarkan terkait asal mula dari sebuah 

tradisi atau dalam hal ini sebagian mitos erat kaitannya dengan suatu ritual.84 Seperti 

pada kepercayaan pada masyarakat Bira akan adanya kekuatan roh-roh atau mahluk-

mahluk mistik jahat, yaitu Parakang, dan Poppo,yang menurut pemaparan 

masyarakat setempat, mahluk Parakang maupun poppo berasal dari jelmaan 

seseorang yang berubah menjadi mahluk goib jahat jadi-jadian dikarenakan 

melakoni atau mendalami suatu ilmu pesugihan atau dalam linguistik setempat 

Panggissengan nu kodi (ilmu yang buruk/jelek) untuk mendapat kekayaan dengan 

cepat yang dalam pandangan masyarakat setempat hal itu adalah sebuah bentuk 

kesalahan, di karenakan salah satu syaratnya ialah harus bersekutu dengan setan atau 

dalam hal ini mahluk jahat, yang nantinya dari persekutuan ini setan akan meminta 

tumbal sebagai syarat memperpanjang kontrak persekutuannya.  

                                                             
83Thomas Gibson, The Sun Pursued The Moon: Symbolic Knowledge and Tradisional Authority 

Among The Makassar, diterjemahkan oleh Nurhady Sirimorok, dengan judul, Kekuasaan Raja, Syeikh, 

dan Ambteenar: Pengetahuan Simbolik dan Kekuasaan Tradisional Makassar 1300-2000, h. 39. 

84Thomas Gibson, The Sun Pursued The Moon: Symbolic Knowledge and Tradisional Authority 

Among The Makassar, diterjemahkan oleh Nurhady Sirimorok, dengan judul, Kekuasaan Raja, Syeikh, 

dan Ambteenar: Pengetahuan Simbolik dan Kekuasaan Tradisional Makassar 1300-2000, h. 40. 
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Begitu pula kepercayaan masyarakat akan adanya roh-roh pengunggu di 

pohon, batu, maupun tempat-tempat yang dianggap keramat atau yang dalam 

liguistik setempat disebut Karassara, perihal tersebut erat kaitannya dengan mahluk 

goib yang mendiami perihal tersebut, masyarakat setempat menyebut mahluk ini 

sebagai Pakkammina yang berarti penunggunya, dalam pandangan masyarakat 

setempat tempat-tempat yang terkait dengan perihal tersebut seperti, pantai Panrang 

luhu, pantai Barumasa, tanjakan Lahongka,Batu Hasa yang ada di pantai Kasuso, 

dan lain-lain. 

1) Tradisi dan ritual 

Telah dijabarkan sebelumnya bahwasanya bangunan liguistik dari tradisi 

dan ritual yang ada di masyarakat sekitar erat kaitannya dengan mitos yang ada, 

begitu pula tradisi dan ritual memuat bentuk-bentuk liguistik yang kaya akan nilai 

dan makna. Hal ini bisa di lihat dari ritual dan tradisi masyarakat setempat yang 

disebut Songko Bala yang artinya tolak bala, hal ini berasal dari kepercayaan 

masyarakat Bira akan mitos roh-roh jahat, ataupun mahluk-mahluk jahat yang 

senang mengganggu manusia yang mana didalam ritual songko bala ini, memuat 

doa-doa. Olehnya itu, songlo bala ini bertujuan agar masyarakat Bira terhindar dari 

kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, baik yang kasat mata maupun tidak kasat 

mata(mistik).  

2) Simbol-simbol benda: 

Telah dijabarkan sebelumnya bahwa pengetahuan simbol non-benda atau 

dalam hal ini ialah ritual maupun mitos, erat kaitannya dengan pengetahuan simbol 
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kebendaan. Hal ini dikarenakan di dalam simbol kebendaan mengandung bentuk 

makna-makna dari pengetahuan simbolik ritual, seperti bau, tekstur, warna, 

keawetan, maupun kelayakan komsumsi.85 Untuk warisan pengetahuan simbol 

kebendaan dari masyarakat Kerajaan Bira sebagai berikut: 

 

1) Erasa (Pohon besar) dan Batu yang Karrasa (Keramat/sakral) 

Ada bebeerapa pohon yang di yakini masyarakat sekitar yang 

memiliki daya magis sehingga disakralkan, begitupula ada beberapa batu 

yang oleh masyarakat Kerajaan Bira di percayai memilki daya magis. Hal ini 

terlihat dari perilaku masyarakat setempat yang menaruh perhatian lebih, 

misalnya ketika sebagian masyarakat pergi ke hutan terdapat suatu mantra 

yang sering di rapalkan untuk menghormati penghuni atau roh-roh yang 

mendiami hutan, sebagai berikut:  

Tabe, ki hoyai dalle hallalatta, na ku hoya todo dalle hallalakku 

Permisi (kamminna), carilah rezeki halalmu, dan ku cari juga rezeki 

halalku 

Yang dalam pemaparan masyarakat setempat hal ini dilakukan agar 

pakkammi’na dari hutan, baik itu yang berada di batu maupun yang ada di 

pohon atau batu besar yang ketika dalam beraktivitas di hutan, tidak 

sengaja bertabrakan atau hal-hal lainnya, mereka tidaklah mengganggu 

                                                             
85Thomas Gibson, The Sun Pursued The Moon: Symbolic Knowledge and Tradisional Authority 

Among The Makassar, diterjemahkan oleh Nurhady Sirimorok, dengan judul, Kekuasaan Raja, Syeikh, 

dan Ambteenar: Pengetahuan Simbolik dan Kekuasaan Tradisional Makassar 1300-2000, h. 28. 
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masyarakat dikarenakan telah meminta izin terlebih dahulu kepada 

pakkami’na sebelum masuk ke hutan, juga agar masyarakat tidak terkena 

hal yang disebut kanyarangngang yang artinya teguran dari roh-roh 

tersebut. 

2) Pusaka 

Pusaka merupakan suatu benda yang disakralkan oleh keluarga tertentu 

dan di wariskan dari generasi ke generasi atau dalam pengetahuan liguistik 

setempat benda mana’, seperti keris, badik, sarung, parang, dan cincin batu. 

Melihat dari warisan pengetahuan simbol masyarakat Bira di masa lalu, 

baik benda maupun non-benda, dapatlah kita simpulkan bahwasanya ajaran dan 

agama masyarakat Kerajaan Bira mejelang kedatangan Islam ialah animisme dan 

dinamisme, dikarenakan kehidupan sosial religi mereka yang mempercayai 

adanya jiwa atau roh-roh dari leluhur, persona-persona jahat, maupun terkait 

roh-roh atau pakkammi’na dari suatu tempat atau benda-benda yang di 

sakralkan. 

2. Kepercayaan kepada Kalompoan 

Menurut keyakinan masyarakat setempat bahwa benda-benda kalompoan 

ini memiliki kesaktian. Dimana perihal tersebut menjadi penanda kebangsawanan 

di Kerajaan Bira, juga diyakini sebagai sesuatu yang dapat menjauhkan mereka 

dari marah bahaya, oleh karenanya posisi dari pada Kalompoan ini di mata 

masyarakat sangat di junjung tinggi.
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BAB IV  

KEDATANGAN DAN PENERIMAAN ISLAM DI KERAJAAN BIRA 

A. Kedatangan Islam di Kerajaan Bira   

 Jika kita menyelusuri proses penyiaran Islam di Sulawesi Selatan, tentunya 

kita akan menemukan tiga tokoh yang berpengaruh dalam syiar agama Islam di 

daerah tersebut, mereka membagi daerah syiarnya merujuk pada  spesialisasinya 

masing-masing pada bidang-bidang ilmu dalam agama Islam, yaitu: Pertama Dato ri 

Bandang atau bernama lengkap Abdul Makmur Khatib di Kerajaan Gowa 

(Makassar) dengan pendekatan syariat Islam, Kedua Dato Pattimang atau bernama 

lengkap Sulaiman Khatib Sulung di Luwu yang memakai konsep tauhid dalam 

pendekatan syiarnya, Ketiga Dato Tiro atau yang bernama lengkap Abdul Jawad 

Khatib Bungsu yang memakai saluran Tasawuf dalam syiarnya.86  

 Hal ini adalah langkah yang jitu dan menuai keberhasilan, dikarenakan 

dalam memilih area dakwahnya masing-masing, terlebih dahulu mereka melakukan 

pertimbangan dan penentuan yang berdasarkan pada informasi dan karakteristik 

wilayah-wilayah tersebut. Untuk penyelusuran kedatangan Islam di kerjaan Bira 

sendiri, petunjuk awalnya ialah dengan adanya makam dari Syeikh Abdul Rahman 

di desa Darubiah, dan makam dari Syeikh Abdul Haris Daeng Billahi atau dikenal 

dengan Pua’ Janggo di Desa Bira yang diyakini sebagai penyiar Islam di Kerajaan 

                                                             
86Mapata, Sejarawan, 56 Tahun, Wawancara, Jumat 13 Mei 2022. 
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Bira.87 Juga terdapat sebuah area dengan pondasi di Desa Darubiah tepatnya di 

daerah kalumbi yang di percayai oleh masyarakat setempat sebagai area bekas 

masjid tertua di kerajaan Bira. 

 Berkenaan dengan penjabaran di atas, masyarakat setempat menjelaskan, 

jika kedatangan Islam di kerajaan Bira itu melalui saluran perdagangan. Lanjutnya, 

seorang muballig yang bernama Syeikh Abdurrahman dan Syeikh Abdul Haris 

bersama keluarganya melakukan datang dan melakukan aktivitas kontak dagang 

dengan masyarakat setempat di Panaikan Bira, yang di masa lalu tempat tersebut 

adalah pelabuhan besar dan tua yang ada di kerajaan Bira. Dalam aktivitas 

perdagangan yang di lakukan oleh para muballig ini, mereka tidak terlepas dari 

nilai-nilai ajaran Islam yaitu ketika dalam melakukan aktivitas perdagangan seorang 

muslim haruslah dengan mengutamakan kejujuran dan hal ini akan melahirkan rasa 

saling percaya, dengan sikap tersebut lambat-laun mereka mulai di terima 

keberadaannya dan terkenal di mata masyarakat Kerajaan Bira.88 

 Perihal inilah juga yang sampai membuat raja ke V dari Kerajaan Bira pada 

saat itu yang bernama Bakka Daeng Bura’ne memeluk agama Islam dan kemudian 

bergelar to husen yang berarti orang yang baik, setelah raja Kerajaan Bira memeluk 

agama Islam, kemudian diikuti oleh masyarakat setempat untuk masuk Islam, 

peristiwa ini diyakini oleh masyarakat setempat hal ini berlangsung di awal abad ke 

XVII. Penuturan masyarakat ini sesuai dengan teori dari Noorduyn tentang 

                                                             
87 Mapata, Sejarawan, 56 Tahun, Wawancara, Jumat 13 Mei 2022. 

88 Mapata, Sejarawan, 56 Tahun, Wawancara, Jumat 13 Mei 2022. 
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Islamisasi, yaitu, Islamisasi dilakukan dengan tiga tahapan yakni, Pertama 

kedatangan, Kedua penerimaan , Ketiga penyebarluasan.89 

 Sehubung dengan penjelasan yang diatas, Thomas Gibson juga memaparkan, 

jika di Kerajaan Bira terdapat teks lontara silsilah torikoh yang diperkirakan ditulis 

antara tahun 1637 sampai 1644, yang juga dapat dijadikan sebagai dasar tentang 

keberadaan Syeikh Abdul Rahman, penjabarannya sebagai berikut, bahwa Ar-Raniri 

telah membaiat Haji Ahmad Al-Bugis ke dalam alirah torikoh Qadariah, di mana 

Haji Ahmad Al-Bugis memilki murid yang bernama Abdul Rahman Lamatti yang 

tinggal di Bira, guru dari Al-Raniri yaitu Al Kirani telah membaiat seseorang ke 

dalam aliran torikoh syattariah yang bernama Abdul Rahman yang wafat di 

Selayar.90  

 Jika menelisik perihal tersebut, berarti syeikh Abdul Rahman memilki latar 

belakang sanad keguruan sampai kepada Ibrahim Al-Kirani, melalui Haji Ahmad 

Al-Bugisi, dan Al-Raniri. Nama lengkap dari Ibrahim Al-Kirani yakni, Burhanuddin 

Ibrahim bin Hasan bin Syihabuddin Al-Kirani, beliau ulama yang terkenal dan ahli 

dalam bidang disiplin ilmu Tasawuf, Hadist, dan Ushul Fiqih di Madinah.  

 

 

 

                                                             
89 Mapata, Sejarawan, 56 Tahun, Wawancara, Jumat 13 Mei 2022. 

90Thomas Gibson, Narasi Islam dan otoritas di Asia tenggara abad ke 16 hingga abad ke 

21(Cet. I; Makassar: Ininnawa, 2021), h. 63  
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Syeikh Aydarusi-Qadari                                                    Syeikh Sattari 

    Fahr Al-Din Al-Adani tahun 1508                                      Zuhur Baba tahun 1524  

    di Yaman                                                                        di India 

    Abdullah Ibn Shaikh                                                            Muhammad Gauth  

    Yaman ke Gujarat                                                                tahun 1563 di Gwalior 

     Syaikh Ibn Abdullah                                                           Wajih Al-Din tahun- 

     tahun 1513-1582 di Ahmadabad                                         1497-1589 di Ahmadabad 

     Amin Abdullah tahun 1610                                                Sibghat Allah (keturunan- 

     di India                                                                               Persia) tahun 1606 di Madinah 

     Muhammad tahun 1561-1620                                            Abbas Shinnawi (orang- 

     di Surat                                                                                Mesir) tahun 1567-1619  

                                                                         di Madinah 

    Umar Ba Shyban tahun 1656                                               Ahmad Qushasi (orang- 

    Di Bilgram                                                                            Palestina) tahun 1583-1661                

                                                                                                   di Madinah 

    Nur Al-Din Al Raniri Gujarat ke Aceh                           Ibrahim Al-Kurani (orang- 

    tahun 1658 di Ranir                                                        Kurdi) tahun 1615-1690  

                                                                                              di Madianah 

     Haji Al-Syeikh Al-Julaij Ahmad bin-                              Ibrahim Barat Khutba 

    Abdullah Al-Bugisi                                                             Bulo-Bulo                                

     Abdul Rahman Lamatti                                                   Abdul Al-Rahman  

     Lamatti ke Bira                                                                  Selayar 

 

Silsilah Torikoh dari Abdul Rahman Lamatti dan Abdul Rahman Selayar.91 

 

                                                             
91 Sumber Manuskrip Kerajaan Bira. 
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 Dan Al-Raniri bernama lengkap Nuruddin Al-Raniri lahir di Gujarat, pada 

tahun antara 1620-1621 setelah beliau melaksanakan ibadah Haji, beliau kemudian 

pergi ke Asia Tenggara dan kemudian menetap di aceh. Pada tahun 1637 Al-Raniri 

di angkat sebagai Syeikh Al-Islam, yang merupakan jabatan keagamaan tertinggi di 

Kerajaan Aceh, kejadian ini berlangsung pada kepemimpinan Sultan Iskandar Thani 

II.92 

 Lebih lanjut, jika kita memperhatikan pernyataan dari Thomas Gibson, 

tentunya jaringan torikoh yang terbangun di kawasan Kerajaan Bira, Selayar, dan 

Lamatti (Sinjai) yakni, jaringan torikoh Qodariah dan Syattariah. Dari pernyataan itu 

juga di dapati bahwa sebelum bertempat tinggal di Kerjaan Bira dan melakukan 

syiar Islam di sana, Syeikh Abdul Rahman berasal dari Kerajaan Lamatti (Sinjai), di 

karenakan di dalam nama beliau terdapat nama daerah yakni Abdul Rahman 

Lamatti, idikasi ini diperkuat dengan pernyataan dari kepala desa Bira tahun 1984 

ketika diwawancarai oleh Chistian Pelras, ketika beliau di wawancarai beliau 

menyatakan bahwa, Syeikh Ahmad telah menikahi seorang putri dari Arung Lamatti 

kemudian tinggal di Sinjai, dari pasangan tersebut terlahir dua anak laki laki yang 

mana di kemdian hari, yang satu bertempat tinggal di Bone, dan yang satu bertempat 

tinggal di Bira.93 

 

                                                             
92Thomas Gibson, Narasi Islam dan otoritas di Asia tenggara abad ke 16 hingga abad ke 21,  

h. 63 

93Thomas Gibson, Narasi Islam dan otoritas di Asia tenggara abad ke 16 hingga abad ke 2, 

h. 73 
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    Haji Al Syeikh Al-Julaij Ahmad  

    bin Abdullah A-Bugisiya, Aceh ke Sinjai 

 

     Al-Syeikh Abdul Rahman  

      bin Abdullah Lamatti, Sinjai ke Bira 

 

 

     Syeikh  Abdul Jalil bin Abdullah Bulo-bulo             Syeikh Abdullah 

 

      Syeikh Abdul Basir bin Abdul Jalil Al-Bira            Syeikh Abdul Haris 

      Wal-Bugisiya                                                              Daeng Billahi Pua’ Janggo’   

 

       Syeikh Abdul Fattah Al-Hidayatullah 

      Sharmallahu 

 

    Syeikh Abdul Hayyung 

Silsilah Kali Kerajaan Bira. 

 

 Selain dari itu, terdapat hal-hal lain yang melatarbelakangi kedatangan Islam 

di Kerajaan Bira, yaitu wilayah Malaka yang kemudian dikuasai oleh Portugis 

(1511), dan kekalahan Kerajaan Bone melawan Kerajaan Gowa (1611). Sedikit 
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mengingat kembali bahwa sebelum di kuasainya wilayah malaka oleh Portugis, 

malaka adalah pelabuhan internasional begitupula sebagai pusat penyebaran ajaran-

ajaran Islam, dikarekan Malaka di kuasai oleh Portugis, maka jalur dagang 

Nusantara tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang mengakibatkan  para kerajaan 

yang ada di Sulawesi Selatan menjalin hubungan dengan kerajaan luar, seperti 

Banjarmasing, Patani, Aceh dan Demak yang juga merupakan daerah pusat dari 

syiar Islam di Nusantara.94  

 Begitupa dikarenakan kekalahan Kerajaan Bone melawan Kerajaan Gowa, 

maka menjadikan Islam menjadi agama resmi kerajaan Bone. Dengan dijadikannya 

Islam sebagai agama resmi dari dua kerajaan besar ini tentunya daerah-daerah 

sekitarnya menaruh perhatian khusus terhadap ajaran Islam begitupula dengan Bira, 

ditambah lagi di Kerajaan Bira pernah terdapat gelar Gallarang atau kepala distrik 

dari Kerajaan Gowa.95 

 Sebelum di berikan gelar Kekaraengan di kerjaan Bira hal ini di jelaskan 

dalam lontara Pattirioloanganna Tu Bira. Dengan begitu penelititi berkesimpulan 

bahwa proses kedatangan Islam di Kerjaan Bira di awali dengan bidang 

perdagangan, yang lambat laun dikarekan ahlak dari para saudagar dan muballig 

dalam ini, Syeikh Abdul Rahman Lamatti dan rombongannya.96 

 Maka proses penerimaan Islam mendapat simpati dan diterimah di 

                                                             
94 Muhannis, Sejarawan & Budayawan, 62 Tahun, Wawancara, Jumat 16 Desember 2022. 

95 Muhannis, Sejarawan & Budayawan, 62 Tahun, Wawancara, Jumat 16 Desember 2022. 

96 Muhannis, Sejarawan & Budayawan, 62 Tahun, Wawancara, Jumat 16 Desember 2022. 
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masyarakat Kerajaan Bira, sebagaimana yang kita ketahui Islam sebagai agama yang 

Rahmatan lilalamin yang berarti rahmat bagi alam semesta, juga sebagai agama 

yang cinta akan kedamaian, salah satu nila-nilai ajarannya yaitu sikap tolong 

menolong, jujur, dan tidak diperkenangkan untuk berlaku sombong.97  

 Ada hal lain yang menarik tentang Islamisasi di Kerajaan Bira, bahwa ada 

yang beranggapan jikalau yang melakukan Islamisasi di kerajaan ini ialah Dato’ 

Tiro, namun hasil penyelusuran dari peneliti mengungkapkan, pendapat ini agak 

sulit diterima, dikarekan bukti dan fakta yang ada di lapangan yang mengungkapkan 

jika Islamisasi untuk Kerajaan Bira sendiri di lakukan oleh lingkar keluarga Syeikh 

Abdurrahman Lamatti.98 

B. Penerimaan Islam di Kerajaan Bira 

 Dari hasil penyelusuran peneliti tentang proses penyebaran Islam yang di 

lakukan di kerjaan Bira oleh Syeikh Abdurrahman Lamatti, didapati bahwa yang 

mula-mula yang masuk Islam yaitu sang raja, kemudian di ikuti oleh masyarakat 

Kerajaan Bira yang dalam hal ini di sebut juga dengan pola top down atau dari atas 

ke bawah. Secara umum pola Islamisasi yang dilakukan di Nusantara menggunakan 

dua pola yaitu:  

pertama, top down yakni para elit dari Kmenerima Islam, selanjutnya 

disebarluaskan kepada masyarakat kerjaan. 

kedua bottom up yakni para masyarakat kerajaan yang menerima Islam 

                                                             
97 Hasanuddin, Cicit Syeikh Abdul Rahman, 57 Tahun, Wawancara, Jumat 13 Mei 2022. 

98 Hasanuddin, Cicit Syeikh Abdul Rahman, 57 Tahun, Wawancara, Jumat 13 Mei 2022. 
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dahulu, yang selajutnya di terima oleh elit kerajaan.99 

Nah sehubungan dengan itu, telah di jelaskan di sub bab sebelumnya jika 

penerimaan Islam di Kerajaan Bira sendiri, yang mula-mula masuk Islam yaitu raja 

Bira ke V yang bernama Bakka Daeng Burakne, yang di Islamkan oleh seorang 

Muballig yang bernama Syeikh Abdul Rahman Lamatti, perihal pengislaman Raja 

Bira oleh syeikh Abdul Rahman Lamatti berdasarkan manuskrip silsilah yang 

berjudul Ruler and Kali of Bira dan di pertegas oleh pernyataan masyarakat 

setempat jika muballiq asal Lamatti inilah yang mengislamkan raja Bira melalui 

saluran perdagangan.100 

Setelah memeluk Islam Bakka Daeng Burakne kemudian diberi gelaran To 

Husen yang bermakna orang baik, selanjutnya para masyarakat Kerajaan Bira 

berbondong-bondong masuk Islam, yang menegaskan jika Islamisasi di kerjaan Bira 

melalui pola top down, yakni dari kalangan atas ke kalangan bawah, walau seperti 

demikian bukan berarti Islamisasi yang ada di Kerajaan Bira melalaui suatu 

paksaan, tetapi memang pada kenyataannya masyarakat Kerajaan Bira sudah 

menantikan dan memiliki antusias terhadap ajaran Islam.101 

Hal ini dibuktikan dengan melihat realitas pada saat ini di masyarakat Bira, 

tidak adanya kesan cerita yang buruk turun temurun, namun yang ada ialah mereka 

sangat menghormati para muballiq yang melakukan Islamisasi di Kerajaan Bira, dan 

                                                             
99Ahmad. M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa(Abad XVI sampai Abad XVII), (Cet I; 

Program Sudi Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar: Makassar, 2003), h. 86. 

100Mapata, Sejarawan, 56 Tahun, Wawancara, Jumat 13 Mei 2022. 

101 Mapata, Sejarawan, 56 Tahun, Wawancara, Jumat 13 Mei 2022. 
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boleh dilihat jika agama Islam di kerajaan Bira ialah agama yang mayoritas di sana. 

 Selain dari itu, hal yang menyebabkan Islam dapat diterima secara cepat dan 

mendapat antusias ialah, dikarenakan Islamisasi di Kerajaan Bira juga melalui 

saluran Tasawuf, seperti yang disinggung sebelumnya jika muballiq Syeikh Abdul 

Rahman tergolong dalam suatu aliran torikoh, yang berati dalam penyiaran Islam 

yang dilakukan oleh beliau juga melalui saluran tasawuf, perlu di catat juga, jika 

masyarakat kerjaan Bira di masa lalu memiliki keyakinan yang bernuangsa mistis, 

atau dalam hal lain yaitu animisme dan dinamisme.102  

Dengan pendekatan tasawuf, di mana inti dari ajaran ini ialah pembersihan 

jiwa, untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT, salah satunya dengan media 

zikir.  Juga dengan kajian-kajian Syariat, tarekat, hakikat, dan ma’rifat dengan 

orientasi untuk selamat dunia dan akhirat, begitu pula dengan syiar beliau tidaklah 

membuang budaya-budaya leluhur sepanjang tidaklah bertentangan dengan aqidah 

Islam, yang mengakibatkan Islam mudah dan cepat menyerap di setiap masyarakat 

Kerajaan Bira.103 

Setelah memeluk Islam, selanjutnya usaha yang dilakukan oleh karaeng V 

Kerajaan Bira, Bakka Daeng Bura’ne yang bergelar To Husen dalam Islamisasi di 

kerjaan Bira yaitu, mendirikan sebuah masjid, hal ini beliau lakukan bersama 

dengan Syeikh Abdul Basir di Kalubimbi, masjid yang didirikan oleh beliau ini 

                                                             
102 Mapata, Sejarawan, 56 Tahun, Wawancara, Jumat 13 Mei 2022. 

103 Saleh, Ahli Waris Aset Kerajaan Bira, 59 Tahun, Wawancara, Sabtu 14 Januari 2023. 
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berbentuk seperti pura, masjid ini memiliki atap yang bertingkat serta bersusun 3. 

Yang masing-masing tingkatnya memiliki simbol yang menyuratkan sebagai 

berikut: 

Pertama, sebagai simbol kedudukan dan kekuasaan Allah SWT 

Kedua, sebagai simbol kedudukan dan kemuliaan Rasulullah Muhammad 

SAW 

Ketiga, sebagai simbol ummat muslim di dunia.104  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Stuktur Pemerintahan 

Sumber :  Thomas Gibson 

                                                             
104 Saleh, Ahli Waris Aset Kerajaan Bira, 59 Tahun, Wawancara, Sabtu 14 Januari 2023. 
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 Masjid ini adalah salah satu bagunan yang sangat berpengaruh dalam 

perjalanan ajaran agama Islam di kerjaan Bira, sebelum terbakar akibat perang 

antara pihak Jepang yang saat itu menduduki Kerajaan Bira melawan Belanda, hal 

ini sangatlah di sayangkan, mengingat masjid ini sebagai saksi atas tumbuh dan 

berkembangnya ajaran Islam di kerjaan Bira.105  

 Pengaruh dan pentingnya masjid ini dalam syiar Islam seperti dalam 

kegiatan maulid Nabi Muhammad SAW di Kerajaan Bira juga di kisahkan oleh 

penulis inggris yaitu G.E.P Collins pada tahun 1930 yang di danai oleh Andi Mulia 

Daeng Raja sebagai penguasa Kerajaan Bira kala itu, beliau mengungkapkan 

terdapatnya gerakan zikir yang energik lagi nyaring di kegiatan keagamaan 

tersebut.106  

Dengan kata lain bisa digaris bawahi yakni, Islamiasi yang dilakukan melalui 

pendekatan-pendekatan yang damai dalam prosesnya di kerjaan Bira, membuat 

masyarakat dalam mendalami ajaran-ajaran Islam tanpa tekanan. Dan dengan 

antusias masyarakat kerjaan Bira begitupula dengan kerendahan hatinya 

meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang bernuansa negatif seperti minum-

minuman keras, atau memakan sesuatu yang haram.107  

  Dalam perkembangan sejarah syiar Islam di Kerajaan Bira, Thomas Gibson 

mengungkapkan dalam silsilah torikoh Qadariah yang ada di Kerajaan Bira, di 

                                                             
105 Saleh, Ahli Waris Aset Kerajaan Bira, 59 Tahun, Wawancara, Sabtu 14 Januari 2023. 

106 Saleh, Ahli Waris Aset Kerajaan Bira, 59 Tahun, Wawancara, Sabtu 14 Januari 2023. 

107Saleh, Ahli Waris Aset Kerajaan Bira, 59 Tahun, Wawancara, Sabtu 14 Januari 2023. 
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terangkan di dalamnya  murid dari Al-Raniri atau dalam hal ini Haji Al Syeikh 

Ahmad Al-Bugisi memiliki penerus yang secara berturut-turut meneruskan 

semangat syiar Islam di Kerajaan Bira, sebagai berikut: 

1. Haji Al-Syeikh Al – Julaid Ahmad bin Abdullah Al-Bugisi yang memiliki 

gelar yaitu Panre Lohe yang berarti pandai besar 

2. Al-Syeikh Abdul Rahman bin Abdullah Lamatti, yang memiliki gelar Panre 

keke yang berarti pandai kecil 

3. Syeikh Abdul Jalil bin Abdullah Bulo-bulo yang bergelar Guru toaya yang 

berarti guru tua 

4. Syeikh Abdul Basir bin Abdul Jalil Al-Bira wal-Bugisi, yang bergelar To ri 

masigi’na yang berarti orang yang berada dalam masjid 

5. Syeikh Abdul Fattah Al-Hidayatullah Sharmallahu, yang bergelar To Daba 

yang berarti Ayah Daba108

                                                             
108Thomas Gibson, Narasi Islam dan otoritas di Asia tenggara abad ke 16 hingga abad ke 21,  

h. 71. 
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BAB V 

PERKEMBANGAN ISLAM DI KERJAAN BIRA PADA ABAD KE XVII 

Sebelum ajaran Islam menyebar luas di kawasan Kerajaan Bira pada awal 

abad ke 17, Kerajaan Bira merupakan daerah pesisir yang menganut beragam adat-

istiadat, ritual-ritual animisme dan dinamisme. Sehingga islamisasi berlangsung 

lumayan rumit, ditambah psikologis masyarakat Bira yang keras dan tempramental. 

Hal mendasar yang menyebabkan masyarakat Bira mudah memeluk Islam adalah 

intensitas animo masyarakat yang tinggi terhadap hal-hal baru dilihat atau 

didengarkannya. Islam yang disyiarkan oleh Syeikh Abdul Rahman melalui 

perdagangan memiliki daya tarik tersendiri, yang menjadi daya tarik bisa dilihat dari 

pola komunikasi yang diterapkan oleh Syeikh Abdul Rahman yang lembut dan 

menyentuh hati siapa saja yang menjadi teman bicaranya.109  

Metode islamisasi menjadi pondasi awal apakah diterima atau tidaknya Islam 

di suatu tempat. Tentu masyarakat Bira memiliki karakteristik yang berbeda dengan 

daerah lain di Nusantara, sehingga pola yang digunakan pun tentulah berbeda. 

Sebagai penghuni pesisir, masyarakat Bira memiliki hasrat ingin tau terhadap hal 

yang berkaitan dengan kelautan, Syeikh Abdul Rahman yang selain beraktivitas 

sebagai Muballiq, juga sebagai pedagang yang gemar berkeliling mengarungi lautan 

dalam melakukan perdagangan. Hal tersebut menjadi aspek 

                                                             
109Muhammad Darmo, Sejarawan Lokal, 58 Tahun, Wawancara, Senin 09 Mei 2022. 
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penilaian tersendiri bagi masyarakat Bira dengan memperhatikan kesamaan aktivitas 

antara masyarakat Bira yang gemar berlayar dan berdagang hasil laut dan aktivitas 

dagang Syeikh Abdul Rahman yang  melintasi lautan untuk memasarkan barang.110 

Perkembangan Islam pada awal abad ke 17 di Kerajaan Bira terbilang pesat, 

dikarenakan Syeikh Abdul Rahman mendapat dukungan langsung oleh Raja Bira ke 

V Barakka Daeng Bura’ne sehingga setelah memperkenalkan Islam ke masyarakat 

dan Raja, maka berbondong-bondonglah masyarakat memeluk Islam secara 

bertahap. Perkembangan Islam di Kerajaan Bira diperhadapkan dengan banyak 

aspek seperti Budaya, Sosial dan pendidikan.111 

A. Bidang Politik dan Pemerintahan 

Sejak kedatangan Islam dan diterima secara harmonis dan terbuka oleh Raja 

Bira ke VII Bakka’ Daeng Bura’ne, Islam dalam perkembangannya menempati 

posisi sosial bagus. Posisi Islam sejak kedatangan dan perkembangannya di 

Kerajaan Bira disebut sebagai ajaran kebenaran, sehingga perkembangannya ulama 

Islam diberikan posisi sebagai penasehat Raja dalam mengatur kerajaan dan 

memimpin kebijakan politik internal maupun eksternal.112 

Sebagai Muballiq, Syeikh Abdul Basir yang diangkat  sebagai penasehat 

karena dianggap memiliki kualitas keilmuan yang tinggi tentu menjadi 

                                                             
110Nur Aeni, Cicit Syeikh Abdul Rahman, 51 Tahun, Wawancara, Minggu 07 Agustus 2022. 

111Jusnaeda, Masyarakat,, 48 Tahun, Wawancara, Jumat 16 Desember 2022. 

112Saleh, Ahli Waris Aset Kerajaan Bira, 59 Tahun, Wawancara, Sabtu 14 Januari 2023. 
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pertimbangan tersendiri bagi keluarga Kerajaan Bira untuk mengangkat Muballiq 

Muslim sebagai penasihat. Sejak diangkatnya Syeikh Abdul Basir sebagai penasehat 

kerajaan, perlahan berbagai kebijakan dilangsungkan mulai dari keluarga kerjaan, 

sosial, ekonomi, pemerintahan berlandaskan pada Al-Qur’an dan Ash-Sunnah. 

Keluarga kerajaan dianjurkan untuk belajar syariat Islam agar menanamkan nilai-

nilai kesilaman pada kehidupan sehari-hari demi mencari ridho Allah Swt.113 

Kebijakan politik sejak diangkatnya Syeikh Abdul Basir diangkat sebagai 

penasehat Raja, dapat dilihat dari menyantuni masyarakat yang hidup dibawah garis 

kemiskinan dibawah naungan Kerjaan Bira, Raja mulai memperhatikan masyarakat 

dengan memberikan peluang bertani dan berdagang di Pelabuhan panaikang 

Birayya. Raja juga turut membangun hubungan yang harmonis dengan kerajaan-

kerajaan kecil disekitar seperti Kerajaan Tiro dan Kajang. Selain itu, Raja juga 

mulai memperhatikan kondisi pengetahuan masyarakatnya, agar mendidik dapat 

berlangsung nyaman. Maka dibangunlah Masjid sebagai sarana belajar dan juga 

menganjurkan masyarakat belajar dirumah demi mencerdaskan masyarakat secara 

umum dan luas.114 

 Perkembangan Islam dalam wilayah politik dan pemerintahan juga dapat 

ditinjau dari segi kondisi kebijakan politik yang berkenaan dengan management 

pengelolaan pelabuhan dan pendapatan kerajaan agar lebih bersih dan bebas dari 

korupsi. Tahap demi tahap kebijakan Raja yang didampingi penasehat Muballiq 

                                                             
113Saleh, Ahli Waris Aset Kerajaan Bira, 59 Tahun, Wawancara, Sabtu 14 Januari 2023. 

114Saleh, Ahli Waris Aset Kerajaan Bira, 59 Tahun, Wawancara, Sabtu 14 Januari 2023. 
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berangsur-anagsur mengalami perkembangan yang signifikan yang membuat 

kawasan Bira sebagai pesisir mampu eksis sebagai daerah transmigrasi yang besar 

dan maju. Hal tersebut lantara didukung oleh peran Islam dalam mengambil setiap 

kebijakan agar mengarahkan pada kebaikan bagi seluruh elemen masyarakat.115 

 Secara garis beras Kerajaan Bira merupakan daerah tertua yang memeluk 

Islam di kawasan Bulukumba di masa lampau. Namun jika kita melihat di masa 

sekarang, kawasan Bira yang menjadi warisan Kerajaan Bira di masa lampau bisa 

dikatakan jauh dari nilai keislaman itu sendiri. Sejak kemerdekaan dari penjajah, 

hingga berbentuk daerah otonom Bira mengalami banyak perubahan yang signifikan 

dalam 50 tahun terakhir. Daerah yang dulunya kuat dengan spiriual dan syariatnya 

kini menjelma menjadi daerah pariwisata yang dekat dengan maksiat. Jika kita 

berkunjung kesana, kita akan banyak menjumpai penjual minuman keras yang bebas 

bertebaran di kawasan Bira. Bahkan prostitusi pun turut menghiasi kehidupan sosial 

masyarakat Bira. Hal ini tentu menjadi tugas bersama untuk memperhatikan dan 

mengembalikan jiwa masyarkat Bira yang dulunya tegas dan kuat dalam beragama. 

B. Aspek Sosial dan Budaya 

Masyarakat Kerajaan Bira pra Islam memiliki segudang adat-istiadat, ritual-

ritual yang dianutnya, hal ini tentu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat fisik 

maupun supranatural. Masyarakat Bira pada masa lampau banyak yang masih 

                                                             
115Saleh, Ahli Waris Aset Kerajaan Bira, 59 Tahun, Wawancara, Sabtu 14 Januari 2023. 
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menyembah pepohonan, bebatuan, dan menyandarkan keyakinan pada penjaga 

lautan. Berangkat dari hal tersebut Islam memiliki tantangan dalam menyebarkan 

Islam di wilayah Kerajaan Bira yang notabene memiliki segudang permasalahan 

kebudayaan.116 

 Interaksi Syeikh Abdurrahman dengan masyarakat Bira pada tahun 1604 

melahirkan interaksi antara Islam dengan karakter atau kepribadian masyarakat lokal 

Bira. Bahkan lebihb jauh bersentuhan dengan tradisi lokal seperti tradisi Annyorong 

Lopi, ritual mencuci Badi’, ritual Barazanji, ritual berdoa dilautan sebelum berlayar, 

dan banyak hal lainnya yang bertentangan dengan syariat Islam. Pola interakasi 

yang dihasilkan merujuk pada dimensi perjumpaan antara Islam dan tradisi lokal 

yang menciptakan tradisi model baru. Model baru yang dimaksud adalah 

pelaksanaan ritual tradisi lokal yang menampilkan nilai Islam dan tradisi lokal yang 

menjelma menjadi kearifan lokal.117 

Tradisi Annyorong Lopi merupakan tradisi yang rutin diselenggarakan oleh 

masyarakt Panrita Lopi sebagai ritual yang diekspresikan untuk kebesaran dan 

kesyukuran atas nikmat Allah Swt. Dalam ritual tradisi Annyorong Lopi terdapat 

rangkaian kegiatan seperti Niat, Annatta,  Barazanji, Ammocci/Ammossi, Songka 

Bala dan Apparataju Lopi. Proses tersebut berlangsung panjang dan terdapat nilai 

Islam didalamnya seperti melantungkan pujian kepada kelahiran Nabi Muhammad 

Saw, mengaji/tadarrus, pembacaan do’a keselamatan dan lain sebagainya. Selain 

                                                             
116Jusnaeda, Masyarakat,, 48 Tahun, Wawancara, Jumat 16 Desember 2022. 

117Jusnaeda, Masyarakat,, 48 Tahun, Wawancara, Jumat 16 Desember 2022. 
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tradisi Annyorong Lopi terdapat pula tradisi lain yang erat kaitannya dengan tradisi 

nenek moyang namun kini telah terintegrasi nilai Islam sejak kedatangan Islam pada 

awal abad ke 17 M.118 

Perkembangan Islam di Kerajaan Bira yang bersentuhan langsung dengan 

kebudayaan dan tradisi masyarakat Panrita Lopi melahirkan wujud kebudayaan dan 

tradisi baru yang diisi dengan nilai Islam dalam tiap pelaksanaannya. Seperti halnya 

dalam tradisi Annyorong Lopi yang pada ritual pra Islam semua aspek ritual 

disematkan pada hal goib atau penjaga lautan. Proses do’a yang ditujukan kepada 

makhluk goib penjaga lautan menjadi modal dan harapan masyarakat Bira ketika 

hendak mendorong perahu ataupun berlayar dilautan. Hingga pada saat Islam mulai 

masuk dibawakan oleh Syeikh Abdul Rahman dan disebarluaskan oleh Syeikh 

Abdul Basyir dan Pua’ Janggo’ barulah perlahan masyarakat menerima dan 

melakukan islamisasi pada ritual kebudayaan yang menjadi warisan nenek 

moyang.119 

Islamisasi pada awal hingga perkembangannya di Kerajaan Bira berlangsung 

begitu halus dan lembut. Hal tersebut dikarenakan berkembangnya Islam di 

Kerajaan Bira pada masa lampau berlangsung tanpa menghilangkan kebiasaan 

budaya dan tradisi masyarakat Bira. Islam hadir justru untuk menguatkan dan 

meluruskan adat-istiadat masyarakat Bira, hal ini menjadi point penting sehingga 

Islam kemudian mudah diterima oleh elemen masyarakat Bira dari tingkatan 

                                                             
118Syafaruddin, Panrita Lopi, 57 Tahun, Wawancara, Sabtu 17 Desember 2022. 

119Memang, Cicit Syeikh Abdul Rahman, 63 Tahun, Wawancara, Kamis 12 Mei 2022. 
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keluarga Kerajaan Bira hingga lapisan masyarakat dibawah kekuasaan Kerajaan 

Bira.120  

Islamisasi secara umum memilik dampak positif bagi masyarakat Bira, 

berkembangnya Islam di Kerajaan Bira tentu diikuti dengan berkembangnya 

karakter atau mindset masyarakat Bira. Islam membangun ulang karakter 

masyarakat Bira lewat Al-Qur’an dan Sunnah agar masyarakat Bira mengalami 

peningkatan taraf kehidupan dari berbagai aspek seperti, ilmu pengetahuan, 

kesehatan, kebudayaan dan sosial. Kedatangan Syeikh Abdul Rahman membawa 

misi menyiarkan Islam di Kerajaan Bira tentu mempunyai pula misi perdagangan, 

Syeikh Abdul Rahman banyak berbagi ilmu perniagaan dan tips dalam berlayar dan 

berdagang pada masyarakat Bira. Masyarakat Bira yang memiliki rasa penasaran 

yang tinggi tentu sangat tertarik dengan hal baru yang dibawakan oleh Syeikh Abdul 

Rahman beserta rombongan yang berasal dari Aceh.121 

Dakwah Syeikh Abdul Rahman banyak berbagi pengalaman pada 

masyarakat lokal untuk hal yang belum diketahui oleh mereka. Dengan metode yang 

hangat dalam berinteraksi memuluskan langkah mubaliq asal Aceh ini dalam 

melakukan pendekatan pada masyarakat Bira, Masyarakat Bira pun cenderung 

terbuka akan hal yang baru yang dilihatnya. Masyarkat Bira banyak belajar hal baru 

dari sosok penyiar Islam dari Aceh, hal tersebut dapat dilihat pada peninggalan 

Lontara dan beberapa makam tokoh penyiar Islam yang berasal dari Aceh. 

                                                             
120Memang, Cicit Syeikh Abdul Rahman, 63 Tahun, Wawancara, Kamis 12 Mei 2022. 

121Memang, Cicit Syeikh Abdul Rahman, 63 Tahun, Wawancara, Kamis 12 Mei 2022. 
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Masuknya Islam di Kerajaan Bira tentu membawa kedamaian islamisasi 

mampu menghilangkan sekat antara bangsawan dan golongan bawah. Islam sejak 

dahulu memiliki prinsip sosial yang bagus dalam berkehidupan, bahwasanya setiap 

manusia sama derajatnya dimata Allah Swt sehingga tidak ada yang boleh saling 

merundung ataupun bebruat jahat antar sesama manusia. Islam membangun poros 

kehidupan yang lebih layak dan lebih harmonis di Kerajaan Bira dengan falsafah 

hidup yang lebih baik dan islami selaras pada Al-Qur’an dan Ash-Sunnah.122 

Dimensi sosial masyarakat Bira pasca kedatangan Islam mengalami 

kemajuan yang begitu signifikan. Sejak kedatangan Islam, perempuan-perempuan 

sudah banyak yang menutup aurat sehingga mengurangi potensi kejahatan atas 

kaum perempuan. Namul hal hal ini masih belum menyeluruh mengingat kondisi 

geografis Bira yang di pesisir dan cuaca begitu panas. Syeikh Abdul Rahman beserta 

Syeikh Abdul Basir dan Pua’ Janggo’ menjalan misi islamisasi dengan metode yang 

berbeda demi meluruskan pemahaman masyarakat Bira yang tidak selaras dengan 

Al-Qur’an. Mereka bertiga pada dasarnya saling bahu membahu dalam membangun 

peradaban yang islamih meskipun ada perbedaan jalan dan metode dalam 

menyiarkan dakwah pada masyarkat Bira.123 

C. Bidang Pendidikan dan Keagamaan 

Menyebarnya Islam di kawasan Bira yang berlangsung singkat dan bertahap, 

                                                             
122Memang, Cicit Syeikh Abdul Rahman, 63 Tahun, Wawancara, Kamis 12 Mei 2022. 

123Abdul Azis, Tokoh/Imam Lokal, 57 Tahun, Wawancara, Senin 09 Mei 2022. 
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menjadikan masyarakat banyak yang memeluk Islam bahkan 100%. Tentu dengan 

masyarakat yang berbondong-bondong memeluk agama Islam menjadikan Syeikh 

Abdul Rahman, Syeikh Abdul Basir dan Pua’ Janggo’ gencar mengedukasi 

masyarakat yang baru memeluk Islam agar mengetahui Islam lebih dalam. Adapun 

bahan ajaran yang diajarkan adalah hal-hal mendasar terkait keislaman, seperti baca 

tulis Al-Qur’an, sejarah peradaban Islam, Syariat Islam dan lain sebagainya.124 

Secara historis seperti yang diulas pada bab sebelumnya, adapun tokoh 

penyebar Islam yang berdakwah di Kerajaan Bira adalah Syeikh Abdul Rahman, 

Syeikh Abdul Basir dan Pua’ Janggo’. Mereka bertiga laah yang kemudian berjasa 

dalam penyiaran Islam di tanah pesisir Bulukumba yaitu Bira. Secara mendasar misi 

ulama yang memiliki sanad keilmuan dari Lamatti Sinjai diatas bukan sekedar 

menyebarluaskan Islam kepada masyarakat Bira, namun lebih jauh juga turut 

mengedukasi dan mencerdaskan masyarakat Bira. Dan untuk menunjang 

pembelajaran terkait Islam maka dibangunlah sebuah Masjid pertama di daratan 

pesisir Bira untuk menjadi sarana belajar Islam dan ilmu lainnya bagi masyarakat 

dibawah naungan Kerajaan Bira.125  

 Masjid yang dibangun oleh Syeikh Abdul Basir bersama keluarga Kerjaan 

Bira dan diberi nama Masigi Toayya ri Kalubimbi. Masjid yang dibangun tersebut 

dengan model bertingkat tiga seperti pura (tempat peribadatan umat Hindu). Dalam 

perkembangannya masjid pertama dan tertua ini tidak hanya menjadi sarana 

                                                             
124Abdul Azis, Tokoh/Imam Lokal, 57 Tahun, Wawancara, Senin 09 Mei 2022. 

125Abdul Azis, Tokoh/Imam Lokal, 57 Tahun, Wawancara, Senin 09 Mei 2022. 
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beribadah bagi masyarakat Bira, namun lebih berkembang menjadi tempat belajar 

dan mendalami Islam seperti belajar aqidah, Syariat, hukum atau fiqih dan sejarah 

Islam. Hal unik bagi masyarakat Bira adalah mereka menyerap ilmu dari syeikh 

Abdul Basir dan Pua’ Janggo menggunakan bahasan makassar dialek konjo pesisir 

khas masyarakat Bira.126 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Sisa bangunan Masigi Toayya ri Kalubimbi 

Masigi Toayya ri Kalumbibi selama kurang lebih 3 abad menjadi pusat 

dakwah dan pendidikan Islam dari masa ke masa, namun eksistensi peninggalan 

atau warisan ulama tersohor dan Raja Bira ke V Barakka Daeng Bura’ne tidak 

bertahan lama lantaran dibakar oleh tentara Belanda pada tahun 1900-an sehingga 

hanya menyisakan bekas bangunan yang terletak di atas bukit Kalumbibi Desa Bira. 

Selain masjid yang menjadi tempat belajar Islam, terdapat pula sebuah tempat di 

sebuah bukit yang bernama Bukit Pua’ Janggo’, bukit tersebut menjadi tempat 

                                                             
126Abdul Azis, Tokoh/Imam Lokal, 57 Tahun, Wawancara, Senin 09 Mei 2022. 
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belajar dan persembunyian bagi murid Syeikh Abdul Haris (Pua’ Janggo’). Bukit 

Pua’ Janggo menjadi wadah pembelajaran tasawuf hingga tarekat yang diajarkan 

langsung oleh Pua’ Janggo’ kepada murid-muridnya.127 

 Syeikh Abdul Rahman dan Syeikh Abdul Basir dalam mengajarkan nilai 

Islam melalui pintu syariat, hal ini dikarenakan agar mudah dipahami oleh 

masyakarat lokal Bira sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam berislam. 

Ajaran pertama setelah bersyahadat adalah bagaimana rukun Solat, Puasa, Zakat, 

serta Sunnah menjalani kehidupan berdasarkan anjuran Rasulullah Saw. Disisi lain 

Pua’ Janggo’ dalam berdakwah dominan pada pintu tasawuf atau tarekat, Pua’ 

Janggo dalam mengajari muridnya menganjurkan untuk setiap murid bertasawuf, hal 

ini pula yang mengakibatkan sedikit kebingungan bagi sebahagian kelompok 

masyarakat lokal Bira pada awal perkembangan dan pendalaman Islam di Kerajaan 

Bira.128 

Perkembangan Islam di kawasan Bira tidaklah berlangsung damai sepanjang 

tahun, namun juga pernah terjadi berbagai macam  problem sosial yang sering 

disebut oleh masyarakat sekitar Bira sebagai zaman Gorillah atau Tempo Gorilla. 

Tempo Gorilla atau masa peristiwa gerakan DI/TII, imbas dari gerakan ini turut 

dirasakan oleh masyarakat Bira, belum habis lagi trauma yang dirasakan masyarakat 

setempat akibat perang antara Jepang melawan Sekutu, mereka kemudian 

diperhadapkan lagi dengan kondisi perang dari gerakan ini, menurut keterangan 

                                                             
127Muhannis, Sejarawan & Budayawan, 62 Tahun, Wawancara, Jumat 16 Desember 2022. 

128Muhannis, Sejarawan & Budayawan, 62 Tahun, Wawancara, Jumat 16 Desember 2022. 
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warga setempat, ketika gerakan ini sampai ke Bira, mereka memfokuskan dan 

mengumpulkan laki-laki setempat untuk dijadikan sebagai pasukan dalam gerakan 

ini, sebab dari kondisi itu, yang lagi-lagi membuat beberapa  warga setempat 

Nyingkiri atau mengungsi ke tempat lain.129  

Dari beberapa rangkaian tempo atau periode ini, menyebabkan kebanyakan 

sumber-sumber tertulis yang mengenai sejarah Kerajaan Bira yang ada di 

masyarakat setempat tidak sempat di selamatkan, hal ini pula yang membuat peneliti 

kewalahan untuk mengumpulkan bukti-bukti empiris terkait dengan penelitian yang 

sejalan dengan penyelusuran sejarah islamisasi di Kerajaan Bira Awal Abad XVII 

M. Salah satu sumber tertulis yang terselamatkan mengenai sejarah Kerajaan Bira 

yang adalah Lontara Pattiroloanganna Tu Bira. 

 

 

                                                             
129 Bambang, Masyarakat, 65 Tahun, Wawancara, Jumat 16 Desember 2022. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Kerajaan Bira merupakan daerah pesisir selata, sebelum kedatangan Islam 

yang dibawakan oleh Syeikh Abdul Rahman dari Lamatti Sinjai lingkungan 

Kerajaan Bira dalam lingkup social menganut paham animisme dan 

dinamisme. Masyarakat Bira pra Islam menggantungkan keyakinan mereka 

pada hal ghoib seperti pohon, bebatuan, atau hal ghoib yang dianggap 

menjaga lautan. Hal tersebut yang menyebabkan masyarakat Bira memiliki 

segundang ritual adat tradisi yang meregenerasi dari nenek moyang mereka 

yang yakini mampu menyelematkan mereka dalam aktivitas keseharian 

mereka.  

2. Kedatangan Islam di kerajaan Bira itu melalui saluran perdagangan. 

Lanjutnya, seorang muballig yang bernama Syeikh Abdul Rahman dan Syeikh 

Abdul Haris bersama keluarganya melakukan datang dan melakukan aktivitas 

kontak dagang dengan masyarakat setempat di Panaikan Bira, yang di masa 

lalu tempat tersebut adalah pelabuhan besar dan tua yang ada di Kerajaan 

Bira. 

3. Perkembangan Islam sejak kedatangan di Kerajaan Bira pada tahun 1604 

berkembang dengan pesat, hal ini karena penyebaran Islam didukung 

langsung oleh Raja Bira ke V Barakka Daeng Bura’ne yang juga ikut 
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memeluk Islam ketika Syeikh Abdul Rahman dating ke kawasan Bira. Sejak 

kedatangan Islam di Kerajaan Bira, dengan metode islamisasi yang lembut 

dan tidak menyalahkan masyarakat yang masih melakukan ritual nenek 

moyang sehingga meyentuh hati masyarakat yang membuat mereka 

berbondong-bondong memeluk Islam. Pada awal perkembangan Islam, 

Muballiq mampu menempati posisi dalam lingkungan kerajaan seperti 

penasehat raja. Hal tersebut memudahkan segala kebijakan yang berkaitan 

dengan Islam dilakukan. Seperti pembangunan masjid dan kebebasan 

beribadah bagi yang memeluk Islam. 

B. Implikasi  

Adapun implikasi dari penelitian ini sebagai beriku: 

1. Penelitian tentang islamisasi di Kerajaan Bira diharapkan kepada 

masyarakat untuk mengenal kisah lampau yang hamper tidak terpikirkan 

lagi, perjalanan para  tokoh ulama Syeikh Abdur Rahman, Syeikh Abdul 

Basir dan Syeikh Abdul Haris (Pua’ Janggo’) tersebut kita jadikan sebagai 

panutan, teladan dan patron dalam bertingkah laku dalam kehidupannya  

2. Sebagai daerah yang memiliki sejarah panjang islamisasi yang kuat, Bira 

seharusnya menjadi daerah yang mampu mewarisi nilai-nilai keislaman 

yang kuat, tentu kita berharap kisah perjuangan ulama di masa lampau tidak 

menjadi dongeng belaka akan tetapi memiliki jejak hikayat yang 

meregenerasi hingga ke masyarakat saat ini. 
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