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ABSTRAK 
Nama  :  Dewi Sartika 
Nim  :  80100221027 
Judul      : Musu’ Selleng dalam Hegemoni Kerajaan Gowa di Sulawesi                                  

Selatan (Studi tentang: Islamisasi Kerajaan Wajo 1582-1626) 

 
Tujuan penelitian ini adalah; pertama, mendeskripsikan kondisi Kerajaan 

Wajo pra Islam. Kedua, mendeskripsikan dan mengalisis terjadinya musu’ selleng 
dalam proses islamisasi di Kerajaan Wajo. Ketiga, mendeskripsikan dan mengalisis 
perkembangan Kerajaan Wajo pasca Islamisasi. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian library research (kepustakaan) dengan 
menggunakan pendekatan sosiologi agama dan politik. Adapun langkah-langkah 
penelitian ini adalah heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. 

Hasil penelitian ini terungkap bahwa; pertama, terbentuknya Wajo sebagai 
suatu kerajaan diperkirakan pada pertengahan abad ke XV yang diawali dengan 
kedatangan seseorang membuka perkampungan Lampulungeng yang bernama 
Puangnge Lapulungeng, dilanjutkan Puangge ri Tempengeng yang kemudian 
membuka perkampungan Boli yang tidak berlangsung lama lalu hancur. Fase 
berikutnya dilanjutkan dengan kedatangan bangsawan yang bernama La Paukke 
putera Datu Cina, kemudian merintis  Kerajaan Cinnotabi yang kemudian pada 
perkembangan selanjutnya menjadi cikal bakal terbentuk Kerajaan Wajo. Dalam 
sistem pemerintahan Kerajaan Wajo pada prinsipnya jabatan Arung Matowa Wajo 
tidak diwariskan secara satu garis keturunan akan tetapi dipilih oleh 39 Pungnge ri 
Wajo sebagai lembaga pemegang kedaulatan tertinggi di Wajo yang dikenal dengan 
Arung Patappuloe. Masyarakat wajo sebelum menganut agama Islam menganut 
kepercayaan animisme dan dinamisme, dewata seuwae, kepercayaan Tolotan. Kedua, 
penerimaan Islam di Wajo sebagai agama resmi oleh elite kerajaan melalui musu’ 
selleng yang dilancarkan Kerajaan Gowa, Penerimaan tersebut pada hari Selasa 15 
Safar 1019, jika dikonversikan bertepatan dengan Ahad 9 Mei 1610 oleh Arung 
Matowa Wajo  La Sangkuru Patau kemudian memeluk agama Islam dengan gelar 
Sultan Abd. Rahman. Ketiga, penerimaan Islam oleh kerajaan dan masyarakat Wajo 
telah membawa perubahan besar dalam struktur pemerintahan dan struktur sosial. 
Namun kehadiran Islam berusaha untuk tidak mengganggu asas-asas kehidupan yang 
ada, melainkan enkulturasi nilai-nilai Islam dan budaya yang ada. 

Implikasi Penelitian ini: upaya untuk menelusuri proses islamisasi di Kerajaan 
Wajo. Proses tersebut memperlihatkan bahwa pola-pola hubungan Islam dan 
Kerajaan pada masa lampau. Upaya penguasa dalam mengintegrasikan nilai-nilai 
Islam ke dalam struktur pemerintahan dan sosial masyarakat, namun hal itu dilakukan 
dengan tetap menghargai budaya lokal yang ada dalam pengngadereng sambil terus 
menerus dilakukan transformasi melalui dialog kultural antara Islam dan adat. 
Sehingga penelitian diharapkan mampu untuk mengetahui kesinambungan antara 
masa lalu, kini dan akan datang. 

 
 
 
 
 

Kata Kunci: Kerajaan Wajo, Islamisasi dan Musu’ Selleng 
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ABSTRAK 
Nama     : Dewi Sartika 
Nim     : 80100221027 
Judul           : Musu' Selleng in the Hegemony of the Kingdom of Gowa in     

South Sulawesi (Study on: Islamization of the Kingdom of Wajo 
1582-1626) 

 
The purpose of this research is; first, to describe the condition of the pre-

Islamic Kingdom of Wajo. Second, to describe and analyze the occurrence of musu' 
selleng in the process of Islamization in the Kingdom of Wajo. Third, to describe and 
analyze the development of the post-Islamization Kingdom of Wajo.  

This type of research is library research using the sociology of religion and 
politics approach. The steps of this research are heuristics, criticism, interpretation 
and historiography. 

The results of this study revealed that; first, the formation of Wajo as a 
kingdom was estimated in the mid-15th century, which began with the arrival of 
someone to open the Lampulungeng village named Puangnge Lapulungeng, followed 
by Puangge ri Tempengeng who then opened the Boli village which did not last long 
and then was destroyed. The next phase was followed by the arrival of a nobleman 
named La Paukke, son of Datu Cina, then pioneering the Cinnotabi Kingdom, which 
later became the forerunner to the formation of the Kingdom of Wajo. In the 
government system of the Wajo Kingdom, in principle, the position of Arung 
Matowa Wajo was not inherited by one lineage but was chosen by 39 Pungnge ri 
Wajo as the highest sovereign institution in Wajo, known as Arung Patappuloe. 
Before embracing Islam, the Wajo people adhered to animism and dynamism, dewata 
seuwae, and Tolotan beliefs. Second, the acceptance of Islam in Wajo as the official 
religion by the royal elite through musu' selleng launched by the Kingdom of Gowa. 
The acceptance was on Tuesday 15 Safar 1019, if it was converted to coincide with 
Sunday 9 May 1610 by Arung Matowa Wajo La Sangkuru Patau then embraced 
Islam by the title of Sultan Abd. Rahman. Third, the acceptance of Islam by the 
kingdom and people of Wajo has brought about major changes in governmental and 
social structures. However, the presence of Islam tries not to disturb the existing 
principles of life, but instead enculturates existing Islamic values and culture. 

Implication of this research: efforts to trace the process of Islamization in the 
Kingdom of Wajo. This process shows the patterns of Islam and Kingdom relations in 
the past. The ruler's efforts to integrate Islamic values into the government and social 
structure of society, but this is done by respecting the local culture that exists in the 
penggadereng while continuously transforming through cultural dialogue between 
Islam and adat. So that research is expected to be able to find out the continuity 
between the past, present and future.  

 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Kingdom of Wajo, Islamization and Musu' Selleng 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kawasan Asia Tenggara sejak awal Masehi telah berfungsi sebagai jalur lintas 

perdagangan bagi kawasan sekitarnya, Asia Timur dan Asia Selatan. Dari kawasan 

Asia Selatan, hubungan antar benua terus berlanjut ke Barat sebelum akhirnya 

mencapai Eropa. Melalui jalur perdagangan ini, kawasan Asia Tenggara pada abad-

abad berikutnya, ketika perdagangan memasuki era globalisasi di abad V M, menjadi 

lebih ramai dengan hadirnya berbagai pedagang dan pelaut yang biasa berlayar 

melalui wilayah tersebut. Sebagai dampak dari hubungan antarbangsa ini, beberapa 

Bandar di Asia Tenggara seperti Bandar-bandar di Burma (Myanmar), Siam 

(Thailand), Semenanjung Malaysia, dan Nusantara berubah fungsi jadi Bandar 

regional. Dampak lain dari komunikasi internasional ini adalah masuknya pengaruh 

tradisi besar ke kawasan Asia Tenggara, Mulai Hindu-Budha pada abad I-V M, 

kemudian Islam pada abad VII-XIII M.
1
 

Tradisi pelayaran dan perdagangan di Asia Tenggara dan Nusantara 

memberikan kepada kita cacatan sejarah tentang peranan Arab, Persia, dan Gujarat 

dalam melakukan pelayaran dan perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Kehadiran 

mereka pada tahap awal di beberapa pelabuhan paling tidak telah memperlihatkan 

                                                           
1
Hasan Muarif Ambary, Menemukan Peradaban Jejak Arkeologis dan Historis Islam 

Indonesia, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1988), h.53. 
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kepada penduduk setempat bagaimana tata cara mereka dalam melaksanakan ibadah 

secara Islam. 

Mengenai kapan pertama kalinya Islam masuk di Nusantara, Diperkirakan di 

bawa ke Nusantara oleh pedagang-pedagang Arab sejak abad Hijriah. Dugaan ini 

diperkuat dengan pengetahuan tentang perdagangan dengan dunia Timur yang 

dilakukan oleh orang-orang Arab sejak masa permulaan sekali. Pada abad ke II SM 

perdagangan dengan Ceylon sepenuhnya berada di tangan-tangan orang-orang Arab. 

Pada awal ke VII M, perdagangan dengan Cina melalui Ceylon mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan pesat, sehingga pertengahan abad VIII M sudah 

banyak pedagang-pedagang  Arab ditemui di Kanton. Dengan demikian kita dapat 

menarik kesimpulan bahwa mestinya mereka telah membangun Bandar-bandar 

perdagangan di Kepulauan Nusantara sejak masa paling awal. 

Penyebaran Islam ke berbagai daerah di Nusantara tidak berlangsung secara 

bersamaan. Kedatangan Islam di Sulawesi Selatan agak terlambat dibandingkan 

dengan daerah-daerah lainnya di Nusantara, seperti Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan 

Maluku. Padahal jika dilihat bahwa kontak antara Islam dengan  kerajaan-kerjaan di 

Sulawesi Selatan dan usaha Islamisasi sudah ada sejak  abad XVI M. Namun, fakta 

menarik meskipun kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan sudah melakukan hubungan 

perdagangan dengan pelabuhan negeri Islam. Dan jika membuka jejak sejarah 

diketahui bahwa agama Islam telah berkembang di Malaka pada pertengahan abad- 

XV M. Demikian besar yang dilakukan Kerajaan Malaka pada waktu itu menjadi 

pusat penyebaran Islam yang terbesar di kawasan Asia Tenggara pada waktu itu. 
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Namun pertanyaan besar pula muncul kemudian bahwa Kerajaan Gowa belum 

tersentuh dalam penyebaran itu. Diperlukan waktu yang cukup lama untuk agama 

Islam masuk ke dalam sendi kehidupan Kerajaan Gowa.  

 Menurut D.G.E. Hall terlambatnya pengislaman di Sulawesi Selatan 

disebabkan taat-setia serta kuatnya pengaruh adat dan keyakinan mereka. Mereka 

menganggap bahwa  dengan menerima agama Islam akan berimplikasi pada 

perubahan budaya yang mendalam. Pelras juga menegaskan bahwa salah satu faktor 

mereka menolak masuknya Islam yaitu kuatnya pengaruh kebudayaan, namun tidak 

tertutup kemungkinan ada yang menjadi fator  lain yang melatarbelakangi penolakan 

tersebut.
2
 

Lalu berbicara tentang Kedatangan Islam di Kerajaan Gowa sudah sampai 

sejak Raja ke-X Tunipallangga (1546-1565), hal ini bisa dilihat ketika Baginda 

memberi ijin kepada pedagang-pedagang Melayu melalui perantaan Nahkoda 

Bonang, untuk menetap di Mangalengkana (Somba Opu). Hubungan baik antara 

pendatang Melayu dengan penduduk setempat, menyebabkan mereka mendapatkan 

tempat istimewa di hati raja. Sehingga tidak mengherankan, jika Raja Gowa 

berikutnya, yaitu Raja Gowa ke-XII Tunijallo (1565-1590) memberikan fasilitas 

tempat ibadah (masjid) di pemukiman mereka.
3
 

                                                           
2
Badri Yatim (ed)., Ensiklopedi Mini Sejarah dan Kebudayaan Islam (Jakarta: Logos Wacana 

Ilmu, 1996), h.211-212. 

3
Dr. J. Noorduyn, Sejarah Islam di Sulawesi Selatan, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1964). 

h. 88. 
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Hubungan dan pergaulan dengan pedagang-pedagang Islam yang  datang ke 

Makassar maupun penemuan para pedagang Makassar di negeri-negeri Islam yang 

dikunjunginya, keadaan itu sangat memungkinkan dan mematangkan diterimnya 

Islam oleh Raja Gowa dan Tallo.
4
 Pada permulaan abad XVII M, diterimanya Islam 

sebagai agama kerajaan bukanlah suatu keajaiban, melainkan sesuatu hal yang telah 

bertumbuh dan lahir sesuai dengan dinamika perkembangan suatu kepercayaan atau 

agama. 

Islamisasi di Sulawesi Selatan dilakukan oleh tiga datuk dari Minangkabau, 

Sumatra Barat. Ketiga datuk tersebut adalah: pertama, Sulaeman bergelar Datuk 

Sulung, beliau meninggal di Luwu khususnya di Kampung Patimang, sehingga diberi 

gelar Datuk Patimang. Kedua, Abdul Makmur bergelar Khatib Tunggal, karena 

meninggal di kampung Bandang (daerah kota Makassar sekarang), maka beliau diberi 

gelar oleh masyarakat Datuk ri Bandang. Ketiga, Sulaeman bergelar Datuk Sulung,. 

Ketiga, Abdul Jawad bergelar Khatib Bungsu, beliau meninggal di daerah 

Bulukumba yakni di sebuah tempat yang bernama Tiro,sehingga diberi gelar Datuk ri 

Tiro.
5
 

Mengenai hal yang melatarbelakangi kedatangan ketiga ulama penyebar Islam 

dari Minangkabau itu di Sulawesi Selatan disebabkan kekhawatiran orang-orang 

Melayu yang telah bermukim di berbagai daerah dipesisir Selawesi Selatan akan 

                                                           
4
Mattulada, Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah (Ujung Pandang: Bhakti 

Baru, 1982), h.40. 

5
Hasaruddin, Menyusuri Jejak Historis Kedatuan Sawitto di Pesisir Barat Jazirah Sulawesi 

Selatan Abad XVI-XVII, (Gowa: Alauddin University Press, 2021), h. 85. 
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konversi agama Kristen oleh raja-raja setempat karena kedatangan orang-orang 

Portugis  dan bangsa Eropa lainnya di daerah tersebut yang menjadi saingan orang-

orang Melayu dalam berdagang dan menyebarkan agama. Oleh karena itu orang-

orang Melayu yang telah bermukim di daerah Sulawesi Selatan berfikir untuk 

mengundang mereka. Hal tersebut tercatat dalam Lontara sebagai berikut: 

Trasliterasi: 

Malajué mafeddi’ atinna mmitai Mangkasa’ Ogié dé’nafa maselleng 

nasamanna maélo Kayésuiteng\ afa’ iyyaro wettué bangsa Paretugise’é 

sibawa siagaé bangsa Eropa laing naengka mémeng toni ri Hindiya 

mabbalu...
6
 

 

Artinya: 

Orang Melayu risau hatinya melihat orang Makassar dan Bugis belum Islam, 

seakan-akan mereka (Bugis-Makassar) hendak masuk Kristen, karena pada 

saat itu bangsa Portugis dan bangsa Eropa lainnya telah datang ke Hindia 

untuk berdagang.. 

 

Kegiatan penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh tiga Datuk tersebut 

berdasarkan keterangan yang diberikan oleh beberapa peneliti dan sejarawan 

Sulawesi Selatan, dan juga keterangan dari Syamzan Syukur bahwa Tiga Datuk 

memilih Kedatuan Luwu sebagai target awal dalam menyiarkan Islam di Daerah 

Bugis-Makassar kemudian menyusul kerajaan-kerajaan lainnya.
7
 

                                                           
6
Ahmad Yani, Islamisasi di Ajatappareng Abad XVI-XVII M (Suatu kajian Historis), 

“Skripsi”, h. 97. 

7
Syamzan Syukur, Islamisasi Kedatuan Luwu pada Abad XVII (Badan Litbang dan Diklat 

Puslitbang Lektur Keagamaan, 2009).h.9. 
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Lebih lanjut mengenai penerimaan Islam oleh Raja Gowa dan Tallo yang 

termuat dalam lontara Gowa-Tallo.
8
 Kedua raja tersebut resmi menerima Islam pada 

malam jumat, 9 Jumadil Awal 1014 H atau bertepatan dengan 22 September 1605. 

Yang pertama kali menerima Islam adalah Mangkubumi Kerajaan Gowa  yaitu I 

Malingkang Daeng Manyonri dan kemudian mendapat nama Islam, Sultan Abdullah 

Awwalul-Islam. Kemudian pada saat yang sama Raja Gowa XIV, I Mangarangi 

Daeng Manrabbia yang kemudian dikenal dengan nama Islam Sultan Alauddin. Lalu, 

dengan diterimanya Islam oleh Raja Gowa, kerajaan tersebut menjadi tonggak dan 

sentral penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Itu terlihat dua tahun kemudian setelah 

Islam diterima dan dijadikan sebagai agama resmi kerajaan maupun agama 

masyarakat. Yang ditandai dengan penyelenggaraan salat jumat  yang pertama di 

Masjid Tallo pada tanggal 9 November 1607.
9
 

Setelah Kerajaan Gowa Tallo menjadikan Islam sebagai agama resmi 

kerajaan, berdasarkan tuntutan syariat untuk menyerukan suatu kebenaran yang harus 

disebarluaskan ke kerajaan-kerajaan tetangga.
10

 Karena menurut syariat setiap 

muslim adalah da’I, seperti yang terkandung dalam QS. At-Taubah/9:71 sebagai 

berikut: 

                                                           
8
Dr. J. Noorduyn, Origins Of South Celebes Historical Writing (Ittaca: Cornell University 

Press, 1975),h.146. 

9
Mattulada, Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah, h.40. 

10
Ahmad Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI-XVII (Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia, 2005), h. 2.  
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Terjemahnya: 

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka 

(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh 

(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, 

menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu 

akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana”.
11

 

 

Hal tersebut sejalan dengan isi perjanjian (Ulu kana) kerajaan Bugis-Gowa, 

yaitu suatu ikrar (Paseng) di antara mereka, bahwasanya barang siapa di antara 

mereka menemukan jalan yang lebih baik maka hendaklah menyampaikan hal yang 

baik yang ditemukannya itu kepada orang lain.
12

  

Berangkat dari tuntutan syariat dan  ikrar (paseng) itulah, sehingga Sultan 

Alauddin menyampaikan seruan tersebut di kerajaan-kerajaan Sulawesi Selatan, 

seruan pengislaman oleh beberapa kerajaan kecil menerima dengan baik dan 

berlangsung dengan damai. Kerajaan yang menyambut pengislaman dengan damai 

seperti kerajaan Sawitto, Balangnipa di Mandar, Bantaeng dan Selayar.
13

 

                                                           
11

Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Semarang: Karya Toha Semarang, tt), 

h.158. 

12
Razak Daeng Patunru, Sejarah Gowa ( Ujung Pandang : Yayasan Kebudayaan Sulawesi 

Selatan, 1983), h.20. 

13
Ahmad Sewang,Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI-XVII (Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia, 2005), h.112. 
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Seruan yang dilakukan Raja Gowa mengajak Raja Bone masuk Islam tercacat 

dalam Lontara sebagai berikut: 

Transliterasinya: 

“Nassuro ri Bone tiwi warampang. Nakkeda iami nasuroanganga seajimu, 

Karaengange ri Gowa. Laoko mupoadadangi seajikki. Namaseangnga nalai 

cedde’na tanae ri Gowa. Naengerangngi ulu adatta. Makkasiwi ri Dewatae. 

Sempajang,puasa.Nakkeda arung pone.Kerupole sumangena. Waramparanna 

seajikku, enrenngia mitana laleng. Taroi kulao kuita. Naia rimakkedanna 

mitana dewata mappausae, nasuro pasi mappusa. Kuappuasa”.
14

 

 

Arinya: 

Dikirimnya pasukan ke Bone beserta beserta hadiah berupa harta benda, 

dengan pesan dari Raja Gowa bahwa sampaikan kepada saudaraku, kiranya 

sudilah beliau menyambut sekedar hadiah (pemberian) dari Tana Gowa. 

Hendaklah beliau mengingatkan ikrar perjanjian persahabatan kami dari 

Meru, karena daku sudah menemukan jalan kebaikan, maka mohon kiranya 

beliausudih menyertai untuk mengabdi kepada Dewata dengan menunaikan 

sholat puasa. Bersabdalah Raja Bone patik menerima baik harta pemberian 

dari saudaraku (Raja Gowa) beserta sabdanya yang baik, patik tidak 

menolaknya. Adapun penyampaian beliau berkenaan dengan jalan lurus yang 

beliau dapatkan, biarlah daku sang Dewata yang menitahkan puasa, sebanyak 

seratus ekor kerbau, walaupun daku diperintahkan berpuasa maka baru pula 

aku menjalankan (ibadah) puasa… 

 

Dari uraian Lontara di atas dapat dilihat bahwa semula ajakan Raja Gowa  

berusaha untuk menyebarluaskan ajaran Islam melalui media da’wah. Raja Bone 

dalam menanggapi ajakan Gowa-Tallo untuk memeluk Islam pada dasarnya 

menerima  dengan baik, namun muncul perselisihan dalam internal Kerajaan Bone 

antara raja dan pemangku adat. 

                                                           
14

Pananrangi Hamid, Sejarah Daerah Gowa, (Ujung Pandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai 

Tradisional,1990),h.98-99. 
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Seruan dengan jalan damai oleh Raja Gowa yang dibantu oleh 

Mangkubuminya tampak pula dalam pesan yang disampaikan kepada pihak Kerajaan 

Soppeng, termuat dalam cacatan lontara sebagai berikut: 

“Nassuro arung soppeng lao ri goa. Tiwirangi lolo karaenge. Enrengia 

tingke, nakkeda suroe laowo ri seajinku. Mutiwarangi tingke. Enrengia 

loli,laona turona ri paccallana jawae. Nakkeda karaenge. Tomamena ri 

gamana kulessampeannagi pa’berena seajiku. Namaseannga’kia nabalia 

makkasiwiyang ri dewatae. Naseuleng polena to soppenge tiwi tingke. 

Enrengia loli. Nate karaennge musu sellengi tana ugi”.
15

 

Artinya: 

“Syahdan pemerintahan negeri soppeng mengirim utusan ke Gowa, untuk 

mempersembahkan hadiah-hadiah berupa loli di samping tingke kepada 

baginda raja Gowa. Bertitah baginda kepada utusannya, persembahkanlah 

kepada kisanakau, loli dan tingke karena kekhilafan turunanku. Bersabda 

karaenge. Patik menyambut baik pemberian dari sanakku, akan tetapi 

diharapkan agar beliau bersama kami dalam menyembah sang dewata (Allah 

swt). Satu bulan kemudian sesudah kedatangan orang soppeng membawa loli 

dan tingke, datanglah karaenge memerangi tana Bugis”. 

 

Berdasarkan cacatan lontara di atas, dapat ditarik keseimpulan bahwa 

Kerajaan Gowa senantiasa menyampaikan seruan Islam dengan cara damai. Sejalan 

dengan seruan yang awalnya diterima dengan damai, kekhawatiran timbul dari 

kerajaan Tellupoccoe (Bone, Soppeng, Wajo).
16

Persekutuan Tellupoccoe merupakan 

persekutuan yang terbentuk pada tahun 1582 dengan membuat perjanjian pertahanan 

bersama yang disebut dengan perjanjian Lamungpatue ri Timurung. Persekutuan tiga 

kerajaan tersebut untuk menghadapi ancaman agresi Kerajaan Gowa-Tallo. 

                                                           
15

Pananrangi Hamid, Sejarah Daerah Gowa, h.97. 

16
Suriadi Mappangara(ed).,Ensiklopedi Sejarah Sulawesi Selatan Makassar.(Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan,2004).h.474. 
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Tellupoccoe menolak ajakan Kerajaan Gowa-Tallo untuk menerima Islam 

karena pihak Tellupoccoe menganggap ajakan itu hanyalah sebagai alasan 

pembenaran untuk menguasai kerajaan-kerajaan Bugis. Mereka menganggap bahwa 

seruan oleh Kerajaan Gowa-Tallo hanyalah siasat yang dimainkan yang tidak 

didasarkan pada ketulusan sebagaimana yang telah diikrarkan yang termuat dalam 

perjanjian ulu ada’. 

Penolakan oleh Kerajaan Tellupoccoe cukup beralasan karena pada waktu 

yang bersamaan, Kerajaan Gowa-Tallo berupaya untuk membangun pusat 

perdagangan Somba Opu. Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan Ahmad 

Sewang  bahwa penolakan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa ajakan itu sebagai 

taktik untuk memenuhi ambisi Gowa dalam memulai ekspansi dan dominasi di 

bidang ekonomi dan politik di seluruh Kerajaan Tellupoccoe.
17

 Atas dasar itulah 

Kerajaan Tellupoccoe bersepakat untuk menolak ajakan tersebut. Namun penolakan 

itu dijadikan sebagai senjata ampuh bagi Kerajaan Gowa-Tallo untuk memerangi 

Kerajaan Tellupoccoe. 

Penyerangan pasukan oleh Kerajaan Gowa-Tallo untuk menaklukkan 

kerajaan-kerajaan yang bergabung dalam aliansi Tellupoccoe, dalam lontara Bugis 

maupun Gowa-Tallo dikenal dengan Istilah musu’ selleng. Musu’ selleng ini diartikan 

oleh Kerajaan Tellupoccoe sebagai suatu politik ekonomi. Menurut Ahmad Sewang
18

 

Berpendapat bahwa musu’ selleng diartikan sebagai ekspansi ekonomi politik, 

                                                           
17

Ahmad Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI-XVII, h.113. 

18
Ahmad Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI-XVII, h.218. 
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terutama jika dihubungkan dengan Kerajaan Gowa sebagai Kerajaan Maritim. Selain 

itu, penolakan juga dikaitkan dengan alasan kesejarahan, dikatakan bahwa sejak abad 

XVI M telah terjadi berbagai kegiatan politik yang seringkali meningkat menjadi 

bentuk kekerasan perang antara kerajaan-kerajaan Bugis dan Makassar dengan tujuan 

untuk memperebutkan kedudukan kepemimpinan di Sulawesi Selatan. 

Penyerangan laskar Kerajaan Gowa kepada Kerajaan Tellupoccoe, akhirnya 

kerajaan yang terikat dalam aliansi Tellupoccoe mengalami kekalahan dan harus 

memeluk Islam. Soppeng menerima Islam pada tahun 1609 M, Wajo menerima Islam 

tanggal 10 Mei 1610 M, dan Bone, saingan politik Gowa-Tallo sejak pertengahan 

abad ke-16, tanggal 23 November 1611 M. 

Arung Matowa Wajo La Sangkuru Patau, adalah Raja Wajo yang pertama kali 

menerima Islam bersama dengan rakyatnya di Topacceddo (sebelah barat Tosora). 

Yang bertepatan pada hari selasa tanggal 15 Syawal 1020 Hijriah atau bertepatan 

dengan tanggal 6 Mei 1610 dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. 

Kerajaan Wajo pada musu selleng berhasil ditaklukkan oleh Kerajaan Gowa, 

setelah itu raja dan rakyatnya memeluk Islam. Sebagaimana diketahui bahwa Salah 

satu alasan penolakan adalah kekuasaan politik yang diusung oleh Kerajaan Gowa-

Tallo memboncengi agama, sehingga Kerajaan Wajo tercatat sebagai kerajaan yang 

menolak seruan dari Kerajaan Gowa-Tallo. Selain itu, faktor budaya dan kepercayaan 

yang sudah ada di dalam Kerajaan Wajo yang sudah mengakar bisa saja 

mempengaruhi penolakan atas seruan Raja Gowa-Tallo. Sehingga penelitian tentang 

Islamisasi di Kerajaan Wajo menarik untuk diteliti. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok permasalahan yang 

menjadi tema sentral dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Musu’ Selleng dalam 

hegemoni Kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan (Studi tentang: Islamisasi Kerajaan 

Wajo 1582-1626)”. Dengan demikian pokok permasalahan tersebut dituangkan dalam 

sub-sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi Kerajaan Wajo pra Islam ? 

2. Bagaimana terjadinya musu’ selleng dalam proses islamisasi Kerajaan 

Wajo? 

3. Bagaimana perkembangan Kerajaan Wajo pasca islamisasi ? 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Definisi Operasional 

Penelitian ini berjudul “Musu’Selleng dalam Hegemogi Kerajaan Gowa di 

Sulawesi Selatan (Studi tentang: Islamisasi Kerajaan Wajo 1582-1626)”. Istilah 

tersebut akan menjadi kerangka kerja (frame work) untuk penelitian ini, sehingga 

penulis perlu mendefinisikan tentang istilah tersebut secara kongkret, untuk 

menghindari kerancuan pembahasan lebih lanjut.  

a. Musu’ Selleng  

Secara Etimologi Musu’ Selleng berasal dari bahasa Bugis “musu’ yang 

berarti musuh” sedangkan “Selleng berarti Islam”. Atau dalam Lontarak Bilang Raja 
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Gowa disebut dengan bundu kasallangnga.
19

 Musu’ selleng merupakan istilah yang 

digunakan ini oleh Kerajaan-kerajaan yang bergabung dalam aliansi Tellupoccoe  

dapat diartikan sebagai suatu politik ekonomi, terutama jika dihubungkan dengan 

posisi Kerajaan Gowa-Tallo sebagai kerajaan maritim yang menuntutnya untuk 

mencari daerah-daerah penghasil komoditi. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mattulada terkait istilah musu’ selleng 

merupakan jalan lain yang dilancarkan oleh Kerajaan Gowa untuk menanamkan 

otoritas kekuasaan di kerajaan-kerajaan Bugis dengan dalih penyebaran Islam. 

Kerajaan Gowa melakukan penyerangan ke Kerajaan Tellupoccoe sebanyak empat 

kali. kerajaan-kerajaan gabung Tellupoccoe tersebut dapat dikalahkan satu persatu 

dan diIslamkan, seperti Soppeng (1609), Wajo (1610) dan Bone (1611). 

Ahmad Sewang
20

 juga berpendapat bahwa musu selleng merupakan 

penaklukan yang dilakukan Kerajaan Gowa ke Kerajaan Tellupoccoe bukan semata-

mata karena mereka menolak pengislaman, upaya pengislaman yang dilakukan oleh 

Kerajaan Gowa diartikan bahwa ini sebagai upaya ekspansi politik ekonomi, 

mengingat posisi Kerajaan Gowa pada saat itu sebagai kerajaan maritim. Oleh karena 

itu sebagai kerajaan maritim yang merupakan pelabuhan transito yang ramai di 

Nusantara bagian Timur, Kerajaan Gowa harus memiliki basis agraris yang kuat 

sebagai bahan komoditi penunjang sebagai kerajaan maritim. Dengan alasan itu, 

                                                           
19

Rahmawati Harisa Sahrul, Perkembangan Islam di Kerajaan Bone Sulawesi Selatan 

Indonesia Pasca Musu Selleng, “Disertasi”.h.25. 

20
Ahmad Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI-XVII, h.120-121. 
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dapat dipahami bahwa pengucapan dua kalimat syahadat bagi raja-raja yang 

ditaklukkan Kerajaan Gowa, bisa pula berarti pernyataan politik yang berarti ganda. 

Pertama, sebagai pernyataan simbolis tentang penerimaan Islam. Kedua sebagai 

pernyataan politis atas sebuah pengakuan pada kekuasaan politik Kerajaan Gowa.
21

 

b. Hegemoni 

Istilah hegemoni merupakan suatu bentuk kekuasaan ataupun dominasi 

(kepemimpinan) yang mengendalikan negara-negara bawahannya dengan kekuasaan 

dengan pandangan bahwa ia mampu memaksakan tujuan politiknya. Jadi yang 

dimaksud dengan istilah hegemoni dalam penelitian ini adalah upaya invasi yang 

dilakukan oleh Kerajaan Gowa terhadap kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan 

melalui perang Islam (musu’ selleng). 

c. Kerajaan Gowa 

Mengenai penamaan Gowa dari sudut pandang terminologi, belum ada 

kesepakatan (konsensus) arti kata Gowa yang menjelaskan secara utuh asal-usul kata 

serapan Gowa. Arti yang ada hanyalah asumsi dan perkiraan antara lain: pertama, 

kata Gowa berasal dari kata “goari” yang berarti kamar atau bilik/perhimpunan. 

Kedua, berasal kata “gua” yang berarti liang yang berkaitan dengan tempat 

kemunculan awal Tomanurung ri Gowa
22

 (Raja Gowa I) di gua atau perbukitan 

                                                           
21

Mukhlis,dkk (ed.), Agama dan Realitas Sosial (Ujung Pandang: Lephas, 1985),h.vii. 

22
Mitos Tomanurung merupakan salah satu unsur kepercayaan dalam masyarakat Gowa. Ia 

dipercayai sebagai seorang putri yang turun dari kayangan disebuah tempat yang bernama Takak 

Bassia. Ia datang secara luar biasa tanpa diketahui nama dan tempat asalnya, sehingga disebut saja 

sebagai Tomanurung ( orang yang turun dari langit). 
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Takak Bassia Tamalate.
23

 Namun, secara politik kata Gowa dipakai untuk 

mengintegrasikan kesembilan kasuwiyang (Bate Salapang) yang bersifat federasi di 

bawah Paccallayya yang kemudian menjadi kekuasaan tunggal Tomanurung, 

sehingga leburlah Bate Salapang menjadi Kerajaan Gowa. 

Diketahui bahwa sebelum Kerajaan Gowa berdiri dan kedatangan 

tomanurung, sudah terbentuk Sembilan pemerintahan otonom yang disebut Bate 

Salapang atau Kasuwiyang Salapang (Gabungan/federasi). Sembilan pemerintahan 

yang dimaksud adalah Tombolo, Lakiung, Parang-parang, Data, Agang Jekne, Bissei, 

Kalling dan Sero.
24

 Meskipun pada awalnya, kesembilan daerah otonom ini hidup 

berdampingan dan damai, namun seiring berjalannya waktu muncul perselisihan. 

Perselisihan tersebut bukan hanya disebabkan oleh persaingan antara mereka untuk 

menunjukkan kekuasaannya, tetapi juga ada kecenderungan satu otonom itu ingin 

memperluas wilayah pengaruh dan kekuasaannya. Untuk mengatasi hal itu, Bate 

Salapang bersepakat untuk mengangkat ketua dikalangan mereka seorang pejabat 

yang disebut paccalayya. Rivalitas tidak berakhir dengan adanya seorang ketua. 

Muncul persoalan lain karena masing-masing anggota Bate Salapang berambisi 

menjadi ketua Bate Salapang dari delapang anggota Bate Salapang lainnya. Disisi 

lain paccalayya yang berkedudukan sebagai dewan federasi tidak mampu 

                                                           
23

Edward L.Polinggomang,dkk. Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I (Makassar: Badan Penelitian 

dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2004),h.30. 

24
Abdul Razak Daeng Patunru, Sejarah Gowa (Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan 

Sulawesi Selatan, 1983), h.1. 
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menyelesaikan masalah tersebut. Keadaan seperti ini berlangsung terus hingga 

datangnya Tomanurung. 

Tomanurung adalah raja pertama di dalam silsilah kerajaan Gowa. Ia 

dinobatkan sebagai raja berdasarkan kesepakatan antara  Tomanurung di satu pihak 

dan paccallayya bersama dengan Kasuwiyang Salapang sebagai raja-raja negeri 

bersepakat untuk menyerahkan kekuasaan pada Tomanurung sebagai raja. Sebaliknya 

kasuwiyang akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Pelantikan Tomanurung 

diperkirakan terjadi pada abad XIV M.
25

 Paccalayya bersama dengan Kasuwiyang 

Salapanga dan Tomanurung melakukan ikrar yang berisi empat belas butir isi 

perjanjian yang salah satu isi ikrar tersebut “ akkanama nanummio (aku bertitah dan 

engkau tunduk patuh), namun secara garis besar dari ikrar tersebut mengatur hak, 

wewenang, dan kewajiban antara orang yang memerintah dan yang diperintah. 

Ketentuan perjanjian tersebut berlaku hingga Tomanurung dan karaeng Bayo mairat. 

Kemudian ia digantikan oleh putranya bernama Tomassallangga Barayang. 

Tidak banyak informasi mengenai periode Tomanurung. Sumber-sumber 

lokal pun tidak banyak memberikan keterangan tentang periode ini. Barulah kira-kira 

menjelang pertengahan abad XIV M, pada masa pemerintahan Raja Gowa VI, 

Tonatangka Lopi, raja tersebut mempunyai 2 orang putra, dua yaitu Batara Gowa dan 

Karaeng Loe ri Sero. Akan tetapi sering timbul perselisihan di antara mereka. 

Sehingga raja Tonatangka Lopi melakukan pembagian dua wilayah Kerajaan Gowa. 

                                                           
25

Ahmad Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI-XVII, h.21. 
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Batara Gowa melanjutkan kekuasaan di Gowa sebagai Raja Gowa VII, 

pengganti Tonatangka Lopi yang meninggal dunia. Wilayah kekuasaannya meliputi: 

Gelarang Paccellekang, Gelarang  Pattallassang, Gelarang Bontomanai Ilau, Gelarang 

Bontomanai iraya, Gelarang Tombolo, dan Gelarang Mangasa.
26

 Sedangkan adiknya 

Karaeng Leo ri Sero. Mendirikan kerajaan baru yang bernama Tallo dengan wilayah: 

Saumata, Pannampu, Moncong Loe, dan Parang Loe. 

Kedua kerajaan tersebut terlibat dalam persaingan dan perang bertahun-tahun, 

sampai pada akhirnya Kerajaan Tallo mengalami kekalahan. Pada masa Raja Gowa 

IX, Tumapa’risi’ Kallonna dan Raja Tallo Bernama I Mangngajoangberang Karaeng 

Pasi’. Terjadi peperangan antara dua Kerajaan Tersebut. Peperangan tersebut berakhir 

dengan kekalahan Tallo dan sekutu-sekutunya. Kedua kerajaan diadakan suatu 

perjanjian perdamaian yang disebut, “Rua karaeng se’re ata”,
27

 (Dua rakyat tetapi 

satu rakyat). Kesepakatan ini kemudian diperkuat dengan perjanjian anatar kedua 

kerajaan ini “ Iaiannamo tao ampasiewai Goa-Tallo, iamo maccalla rewata”.(Barang 

siapa yang mengadu domba Gowa dan Tallo , ia akan dikutuk Dewata. 

Sejak kedua kerajaan tersebut menyepakati perjanjian tersebut, maka dalam 

tradisi kedua kerajaan kembar itu, siapa yang menjabat Raja Tallo sekaligus menjadi 

Mangkubumi Kerajaan Gowa. Tentu saja dalam perkembangannya peranan kerajaan 

ini tidak dapat lagi dipisahkan.  

                                                           
26

Harun Kadir, Sejarah Daerah Sulawesi Selatan (Jakarta: Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, 1978), h.27. 

27
Abdul Razak Daeng Patunru, Sejarah Gowa,  h.20. 
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Pada hakikatnya, Gowa dan Tallo mempunyai rakyat satu, dan 

pemerintahannya pun sesungguhnya satu, yaitu Raja dari Gowa dan Mangkubumi 

dari Tallo dan hanya menjalankan satu peraturan dari keduanya. Para sejarawan 

kemudian menamakan Kerajaan Gowa-Tallo dengan kerajaan Makassar.
28

 Dalam 

perkembangannya kedua kerajaan ini, berbagai buku ditulis yang membicarakan 

tentang Kerajaan Makassar disamakan dengan Kerajaan Gowa.  

d. Sulawesi Selatan 

Istilah Sulawesi Selatan belum dikenal pada periode masuknya Islam. Akan 

tetapi secara geopolitik daerah setempat dipandang sebagai satu kesatuan wilayah 

pada akhir abad XVI M. Yang didasarkan pada kenyataan adanya kesamaan dalam 

hal kepercayaan, memiliki riwayat asal-usul yang sama, adanya perjanjian antara 

kerajaan-kerajaan yang memungkinkan gerak penduduknya dari wilayah kerajaan 

satu ke wilayah kerajaaan lainnya. 

Dalam lintasan Sejarah, portugislah yang memberikan nama bagi wilayah 

setempat, ilhas dos Macazar (kepulauan Makassar) yang dibagi menjadi tiga wilayah 

yaitu: jazirah utara disebut Celebes Regiam (wilayah Celebes), wilayah tengah 

disebut Bugis Regian (wilayah Bugis) dan jazirah selatan disebut Macazar Regiam 

(wilayah Makassar). Macazar Regiam kemudian mendasari VOC wilayah (Sulawesi 

Selatan) dengan nama Makassar dan daerah bawahannya (Macazar en 

Underhoorigheden) pasca terjadinya perang Makassar. Istilah Sulawesi Selatan 

merupakan wilayah yang menjadi satu Provinsi di Negara Kesatuan Republik 
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Mattulada, Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah, h.16. 
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Indonesia berdasarkan UUD Nomor 13 Tahun 1964 dengan nama provinsi Sulawesi 

Selatan. Istilah Sulawesi Selatan dalam penelitian ini adalah merujuk kepada cakupan 

beberapa kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan termasuk diantaranya aliansi 

Kerajaan Tellupoccoe terkhusus Kerajaan Wajo yang menjadi salah satu Kerajaan 

yang penaklukan melalui musu’ selleng oleh Kerajaan Gowa-Tallo. 

e. Kerajaan Wajo 1852-1626 

Kerajaan Wajo merupakan lanjutan dari Cinnotabi, yang berarti bahwa 

berdirinya Kerajaan Wajo tidak dipengaruhi oleh kerajaan dari luar. Abdul Razak 

Daeng Patunru menjelaskan bahwa berdirinya Kerajaan Wajo adalah terjadi dalam 

lingkungannya sendiri, tidak dipengaruhi atau disebabkan oleh keadaan atau 

kejadian-kejadian dari luar.
29

 Seperti yang dikemukakan bahwa Kerajaan Wajo 

adalah lanjutan dari Kerajaan Cinnotabi, setelah berakhirnya masa pemerintahan Raja 

Cinnotabi IV yaitu Patiroi. 

Di awal abad XVI M, Kerajaan Bone dan Gowa Tampil dalam percaturan 

kekuasaan dalam lingkungannya masing-masing, dan menjadilah keduanya sebagai 

pelopor kekuatan di Sulawesi Selatan. Dalam hal ini Kerajaan Wajo dalam 

perkembangannya menjalin suatu persekutuan dengan Kerajaan Bone dan Soppeng 

yang dikenal dengan Aliansi Tellupoccoe yang terbentuk pada tahun 1582 untuk 

mengatasi Invasi Kerajaan Gowa yang selalu berusaha untuk menguasai daratan 

Sulawesi Selatan. 
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 Abdulrazak Daeng Patunru, Sejarah Wajo (Ujung Panjang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi 

Selatan, 1983), h.8. 
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Kerajaan Wajo yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi sejak 

Kerajaan Wajo bergabung dalam aliansi Tellupoccoe sebagai upaya melespaskan diri 

dari pemhambaan Gowa. Dilanjutkan pada Tahun 1605 ketika Kerajaan Gowa resmi 

menjadikan Islam sebagai agama resmi. Kerajaan Gowa menggunakan agama Islam 

sebagai upaya penaklukan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan termasuk Kerajaan 

Wajo. Kerajaan Wajo resmi menerima Islam pada tahun 1610 pada masa 

pemerintahan Raja Wajo ke XII La Sangkuru Patau Mulajaji. Setelah Islam secara 

resmi diterima banyak pengembangan-pemgembangan yang dilakukan dan 

dilanjutkan oleh raja-raja setelahnya, seperti pembangunan rumah ibadah yang 

dibangun oleh Raja XV La Pakallongi To Allinrungi (1621-1626). 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah peristiwa Musu’ Selleng 

dalam Hegemoni Kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan (Studi tentang: Kerajaan Wajo 

1852-1626). Untuk menghindari meluasnya ruang lingkup pembahasan dalam 

penelitian ini, maka fokus kajiannya berorientasi pada kondisi Kerajaan Wajo pra 

Islam, proses terjadinya musu’ selleng di Kerajaan Wajo serta perkembangan 

Kerajaan Wajo pasca islamisasi. 

D. Kajian Pustaka 

Upaya penelusuran terhadap berbagai sumber yang memiliki relevansi dengan 

pokok permasalahan dalam penelitian ini telah penulis lakukan. Tujuan pengkajian 

pustaka ini antara lain agar fokus penelitian ini tidak merupakan pengulangan dari 
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penelitian-penelitian sebelumnya, melainkan untuk mencari sisi lain yang signifikan 

untuk diteliti dan dikembangkan. 

1. Buku 

a. Mattulada, Agama Islam Di Sulawesi Selatan (1976). Garis-garis besar dalam 

tulisan ini menerangkan tentang historis dan sosiologis kaitannya dengan 

Islam dan struktur masyarakat Sulawesi Selatan. Mulai dari mulai dari 

kedatangan Islam hingga pola umum perkembangan Islam di Sulawesi 

Selatan maupun kerajaan-kerajaan Bugis dan Makassar. 

b. Abdurrazak Daeng Patunru, Sejarah Wajo. Buku ini yang ditulis secara 

populer mengkaji mengenai awal mula pembentukan Cinnotabi sebelum 

menjadi kerajaan Wajo sampai pada sejarah Wajo tahun 1961 pada peristiwa 

pembentukan kecamatan-kecataman, dalam karya popular ini juga membahas 

mengenai La Sangkuru Patau Sultan Abdulrahman cucu dari Puang ri 

Maggalatung yang menggantikan Toudama menjadi Arung Matowa masuk 

Islam pada tahun 1610 atas tekanan Gowa Mangerangi Daeng Mara’bia 

Sultan Alauddin yaitu Raja Gowa yang pertama memeluk Islam pada tahun 

1605, Raja Wajo dan Gowa bersekutu menaklukkan Karajaan Bone. 

c. Ahmad Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI sampai Abad XVII 

(2005). Buku ini memberikan informasi tentang proses islamisasi di Sulawesi 

Selatan khususnya Kerajaan Gowa-Tallo demikian pula dengan strategi 

penyebarannya serta melihat bagaimana peran Kerajaan Gowa-Tallo dalam 
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melakukan penyebaran Islam di jazirah Sulawesi Selatan termasuk 3 Kerajaan 

besar yang bergabung dalam persekutuan Tellupoccoe. 

d. Suriadi Mappangara, Sejarah Islam Sulawesi Selatan (2003). Buku ini 

memuat tentang kondisi kebudayaan dan kepercayaan masyarakat Sulawesi 

Selatan pra Islam sampai kedatangan dan masa awal Islamisasi hingga corak 

Islam mewarnai berbagai aspek kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan. 

e. Christian Pelras, Manusia Bugis (1996). Buku ini memuat tentang orang 

Bugis dari berbagai aspek, mulai dari awal kemunculannya berdasarkan bukti 

dan sumber data arkeologis serta epos dan teks sejarah, hingga keberadaannya 

di dunia modern. Pada salah satu dari uraiannya juga dipaparkan mengenai 

masyarakat Bugis menjelang kedatangan Islam hingga masuknya Islam. 

f. Syamzan Syukur, Islamisasi Kedatuan Luwu Pada Abad XVI (2009). Buku 

ini memuat tentang masa awal perkenalan Islam di Luwu yang di awali oleh 

pelayaran-perdagangan dan kedatangan tiga ulama dari koto tangah 

Minangkabau dan menjadikan Kedatuan Luwu sebagai target awal Islamisasi 

bagi kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar. 

2. Karya Tulis Ilmiah 

a. Disertasi Rahmawati Harisa Syahrul,  Perkembangan Islam di Kerajaan Bone 

Sulawesi Selatan Indonesia Pasca Musu’ Selleng (2016). Tulisan ini 

memberikan informasi mengenai Kerajaan Bone pra Islam hingga proses 

masuknya Islam di Kerajaan Bone secara berangsur-angsur baik dari segi 

penyebaran maupun perkembangannya. 
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b. Jurnal Walasuji, yang ditulis oleh Bahtiar yang berjudul “Hubungan Politik 

Antarkerajaan: Gowa dengan Bone, Soppeng, Wajo (Tellupoccoe). Jurnal ini 

mengkaji mengenai hubungan Kerajaan Gowa dengan aliansi Tellupoccoe, di 

antaranya adalah Wajo yang merupakan Kerajaan yang pernah bersekutu 

dengan Kerajaan Gowa sangat setia dan taat. Sehingga demikian Status Wajo 

sebagai Palili bagi Kerajaan Gowa. 

c. Jurnal Al-Fikri ditulis oleh Akin Duli, yang berjudul “Kajian Terhadap 

Peninggalan Budaya awal Kejayaan Islam di Tosora-Wajo, Abad XVII-

XVIII”. Jurnal ini mengkaji mengenai historis Tosora yang merupakan sebuah 

desa yang menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Wajo sejak abad ke-16 M. 

dan juga mengkaji mengenai data-data arkeologis peninggalan sisa-sisa 

budaya sebagai bukti awal masuknya agama Islam dan Kejayaan agama Islam 

di Wajo. 

d. Jurnal Walasuji ditulis oleh Sayhrir Kila, dengan judul “ Islamisasi Kerajaan 

Tellupoccoe”. Di dalam tulis ini mengurai mengenai proses islamisasi di 

Kerajaan Tellupoccoe (Bone, Soppeng, Wajo), dengan jalan musu’ selleng  

kerajaan-kerajaan Bugis di antaranya yang bergabung dalam aliansi 

Tellupoccoe bisa ditaklukkan oleh Kerajaan Gowa-Tallo sehingga pada 

akhirnya kerajaan tersebut menerima Islam sebagai agama resmi kerajaan 

termasuk di dalamnya Kerajaan Wajo. 
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Dari beberapa buku dan karya tulis ilmiah di atas, secara umum relevan 

dengan penelitian ini. Namun yang menjadi pembeda ialah penelitian akan mengkaji 

lebih khusus terkait musu’ Selleng atau islamisasi di Kerajaan Wajo. 

E. Kerangka Teoritis 

Dalam proses penyebaran Islam atau dakwah Islam, maka islamisasi 

merupakan komunikasi dakwah dalam menyiarkan agama Islam dalam menyiarkan 

Islam di Nusantara, memelurkan kiat khusus dalam konteks ruang dan waktu dimana 

manusia menghayatinya. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Syamzan Syukur, 

diuraikan teori-teori islamisasi yang merupakan metode komunikasi dakwah dalam 

melihat islamisasi di Kerajaan Wajo. Adapun teori-teori yang dimaksud adalah teori 

prosetilisasi, teori konvergensi, dan teori propagasi.
30

 

Teori proselitisasi yang dimaksud pada pembahasan ini adalah teori mengenai 

kegiatan penyebaran agama Islam. Dalam kerangka ini, islamisasi pada pembahasan 

ini akan merujuk pada teori islamisasi yang dikembangkan Hurgronje,
31

bahwa ada 

tiga elemen proses islamisasi yang mesti dibedakan, yaitu; masuknya Islam, 

pendudukan Muslim dan pendirian kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Teori 

dikemukakan oleh Noorduyn, bahwa islamisasi dapat diartikan sebagai proses 

penyebaran agama Islam dari seseorang atau beberapa orang Islam atau diartikan 

sebagai sejak datangnya pertama kali, penerimaan dan penyebarannya berlanjut 

                                                           
30

Syamzan Syukur, Islamisasi Kedatuan Luwu pada Abad XVII,h.22. 

31
C. Snouck Hurgronje, Mohammedanism,; Lectures on Its Origin, Its Religion, and Political 

Growth, and Its Present State, (New York: G.P. Putnam’s Sons, 1916), h. 53. 
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sampai sekarang. Sedangkan Johns menyatakan, bahwa faktor yang menyebabkan 

Islam mudah diterima karena Islam disampaikan melalui pendekatan atau 

menggunakan unsur-unsur lokal dalam konteks Islam “titik-titik persamaan” antara 

budaya dan atau kepercayaan masyarakat Bone pra-Islam dengan konsep yang di 

bawah oleh Islam. Sartono menyatakan, masyarakat dalam menghadapi proses 

akulturasi, yang mana varian-varian sikap yang ditunjukkan, yaitu: a) Rejection 

(ditolak), b. Negosiasi, dan c) Reception (Islam diterima). Varian-varian sikap yang 

ditunjukkan, sangat ditentukan oleh karakter budaya lokal dengan prinsip dan 

karakter Islam. Dengan demikian teori ini akan membantu melihat bagaimana 

akulturasi Islam dengan masyarakat Sulawesi Selatan. 

Berdasarkan teori tersebut, maka kegiatan penyebaran Islam (proselitisasi) 

yang terjadi di Nusantara terdiri atas tiga tahapan, yaitu tahap pertama, kedatangan 

Islam (arrival), tahap kedua, penerimaan Islam (receive) dan tahap ketiga, 

pembentukan Kerajaan yang bercorak Islam atau Islam diterima sebagai agama 

kerajaan (kingdom). 

Islamisasi di Sulawesi Selatan tidak jauh berbeda dengan wilayah-wilayah 

lain di Nusantara. Berdasarkan kesepakatan dari para sejarawan bahwa Islam pertama 

kali dibawah oleh para pedagang Muslim dari Arab, Persia, India, Cina. Teori ini 

diperkuat  Muttaqien berhujjah, semua pedagang Muslim yang berdagang dari arah 

manapun, baik dari India (Gujarat), maupun dari Persia, Cina dan Arab, disimbolkan 

dalam kalimat “di tangan kiri membawa barang dagangan tetapi di tangan kanan 

membawa al-Qur’an, sambil melakukan perdagangan mereka melakukan dakwah.” 
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Dengan demikian, bagi saudagar Muslim, jalur perdagangan sekaligus merupakan 

jalur dakwah, mereka penyiarkan Islam di samping sebagai motif ekonomi juga 

menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang Muslim yaitu menyampaikan 

kebenaran ilahi, seperti yang dijelaskan dalam Q.S an-Nahl (16): 125. Namun terkait 

dengan pengaruh Agama Islam di Sulawesi Selatan terkhusus Kerajaan Gowa 

bermula kedatangan tiga Muballig dari Koto Tangah Minangkabau dan menjadikan 

Kerajaan Gowa sebagai sentral atau pusat penyiaran islamiasi kebeberapa kerajaan-

kerajaan di Sulawesi Selatan termasuk didalamnya Kerajaan Tellupoccoe. 

Tahap penerimaan Islam dalam hal ini ditandai dengan masuknya Islam oleh 

seseorang atau beberapa orang penduduk asli atau dengan kata lain adanya konversi 

ke dalam Islam oleh beberapa penduduk asli atau pribumi.   

Faktor yang menurut teori sebagian ahli mengakibatkan Islam cepat diterima 

dan kemudian menjadi dominan ialah adanya “kesamaan” antara bentuk Islam yang 

pertama kali datang ke Nusantara dengan sifat mistik dan sinkretis kepercayaan nenek 

moyang setempat. Oleh karena itu menurut teori ini, Islam tasawuf nyaris secara 

alami diterima. Bahkan ada teori yang menyatakan bahwa Islam mampu hidup 

berdampingan secara damai dengan kepercayaan nenek moyang. Hal ini dapat dilihat 

dari pola penyebaran Islam yang dilakukan oleh Khatib Bungsu yang bergenar Datu 

ri Tiro salah seorang dari tiga ulama yang menyebarkan Islam di Sulawesi Selatan, 

yang menyebarkan Islam melalui jalur tasawuf di Tiro Bulukumba dan daerah sekitar 

Sulawesi Selatan yang sebahagian penduduknya yang lebih menyukai faham 

kebatinan, sihir dengan segala mantranya. Masyarakat Tiro memiliki kegemaran 
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dalam menggunakan kekuatan “doti” untuk membinasakan musuh, menurut Datu ri 

Tiro akan lebih berhasil jika dilakukan dengan pendekatan tasawuf. 

Dalam kerangka teori penerimaan Islam melalui “institusi istana” dimana 

pengislaman melalui kharismatik raja, ini akan memberi kemudahan terhadap 

penerimaan Islam di kalangan masyarakat. Dalam pandangan umum masyarakat 

Nusantara pra-Islam, raja merupakan wakil Tuhan di bumi. Di Minangkabau, Raja 

Alam sangat dihormati karena dianggap berasal dari Tuhan, demikian juga dengan 

raja-raja pada suku Bugis-Makassar, mereka dianggap sebagai keturunan Dewa. 

Konsepsi tentang “raja atau sultan merupakan bayang-bayang Allah di bumi” 

juga diperkenalkan oleh al-Gazali (1059M) dan Ibn Taimiyyah (w. 1328 M). Menurut 

Al-Gazali, setiap rakyat harus taat dan menghormati raja karena merupakan bayangan 

Allah di bumi. Sedangkan Ibn Taimiyah memperkenalkan konsep “raja atau sultan 

sebagai baying-bayang Tuhan di bumi,” dengan mendasarkan pendapatnya pada 

hadis nabi. Konsep ini juga berkaitan dengan Ibnu Khaldun telah memperkenalkan 

konsep “an-nas ‘ala din al-malik” (rakyat akan mengikuti agama raja).
32

 

Konsep teori ini dalam legitimasi kekuasaan raja dalam hal pengaplikasian 

dalam masyarakat Sulawesi Selatan. Bahwa tomanurung, sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Mattulada, berarti orang yang turun dari kayangan untuk 

menciptakan perdamaian di bumi. Raja-raja di Sulawesi Selatan termasuk Raja Gowa 

tercatat bahwa Raja Pertama Kerajaan Gowa adalah tomanurung. 
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Ibn Khaldun, Tarikh Ibnu Khaldun, Juz I (Beirut: Maktabat al-Lubnan, 1992), h.24. 
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Berdasarkan teori proselitisasi (kegiatan penyebaran Islam) yang telah 

diutarakan oleh Hurgronje dan Nooduyn,teori konvergensi (persamaan antara Islam 

dan budaya lokal) yang dikemukakan oleh Johns dan teori propagasi (proses 

akulturasi) serta perkenalkan oleh Kartodirjo, dapat diilustrasikan sebagai berikut: 
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F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian  library research historis deskriptif 

analisist.  Berdasarkan jenis data atau bentuk analisis penelitian ini adalah  penelitian 

kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui riset berbagai literatur yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti, penelitian ini bukan semata-mata bersifat 

naratif, tetapi menerangkan setiap rentetan peristiwa masa lampau dengan analitis. 

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Sosiologi Agama 

Pendekatan agama sebagai objek penelitian mempunyai dua aspek
33

, yaitu 

aspek historis dan aspek normatif. Aspek historis menjadi objek penelitian 

menyangkut sejarah agama dan fenomelogi historisnya. Sedangkan aspek normatif 

muncul sebagai kekuatan batin yang memberikan pengakuan akan kebenaran untuk 

mengatur kehidupan individu dan kehidupan sosial. Melalui pendekatan sosiologi 

agama, agama tidak dilihat sebagai sebuah kebenaran dan kesalahannya sebagai 

bagian dari teologi, akan tetapi dilihat masyarakat dalam menjalankan agama, artinya 

perilaku-perilaku individu atau kelompok dalam menjalankan agamanya sebagai 

fenomena empirik dalam kehidupan beragama. 

                                                           
33

Abu Haif, Ritual Dalam Mappanretasi Nelayan Bugis di Pagatan Kabupaten Tanah Rumbu 

Kalimantan Selatan (Akulturasi Islam dengan Budaya Lokal, “Disertasi” (Pascasarjana Uin Aluddin 

Makassar, 2018),h.26. 
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Ilmu sosiologi adalah ilmu yang menggambarkan peristiwa sosial yang dikaji 

secara kolektif, meliputi latar belakang dan struktur sosial masyarakat setempat. 

Sosiologi mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan 

tumbuh serta berubahnya perserikatan-perserikatan hidup, serta pula kepercayaan, 

keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama dalam setiap 

persekutuan manusia. 

b. Pendekatan Politik 

Pendekatan politik pendekatan ini tentunya sangat dibutuhkan dalam 

penelitian ini, pendekatan ini digunakan dalam menganalisis sebagaimana topik 

dalam penelitian ini mengenai musu’ selleng dan hegemoni Kerajaan Gowa di 

Sulawesi Selatan. Pendekatan ini berupaya memahami perilaku manusia 

hubungannya dengan pemerintah dan pemerintahan, lebih tertuju pengaruh dan 

kekuasaan, kepentingan, keputusan, konflik, dan perilaku kepemimpinan. 

3. Langkah-langkah Penelitian  

a. Heuristik 

Heuristik berasal dari kata Yunani heuristiken yang berarti menemukan dan 

mengumpulkan sumber.
34

 Tahap ini merupakan kegiatan tahap awal bagi peneliti 

dalam  menghimpun sumber-sumber data sejarah. Dalam tahap ini peneliti akan 

melakukan pengumpulan sumber data yang relevan dengan judul penelitian. Sumber-
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M. Dien Madjid, Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar (Depok: Prenamedia Group, 2018), h.219. 
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sumber tertulis berupa naskah (lontara), buku serta karya tulis ilmiah yang 

diterbitkan. 

Pengklasifikasian sumber sejarah dalam pengambilan sumber disebut dengan 

sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diartikan sebagai jejak yang 

dibuat pada saat peristiwa itu terjadi. Jika jejak itu berupa benda, maka ia merupakan 

peninggalan atau sesuatu pada saat peristiwa.
35

 Dalam artian bahwa sumber primer 

belum ada campur tangan sejarawan didalamnya. Dokumen (arsip) atau benda 

material terkait dengan peristiwa tertentu merupakan jejak masa lalu yang hadir apada 

adanya.
36

 Dengan kata lain sifat informasinya masih berasal dari tangan pertama, 

yaitu sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini adalah naskah 

Lontara. Naskah lontara tersebut antara lain: 

1. Lontara Akkarungeng ri Wajo 

Lontara tersebut merupakan koleksi Perpustakaan Kota Sengkang. Di dalamnya 

memuat tentang sejarah Kerajaan Wajo, dimana berdirinya Kerajaan Wajo 

merupakan kelanjutan dari kerajaan sebelumnya yang bernama Cinnottabi. 

Lontara tersebut lengkap memuat tentang masa pemerintahan raja-raja Wajo, 

yang dimulai dari La Tenri Bali sampai Wajo melebur ke Republik Indonesia. 

Bahkan memuat tentang peristiwa-peristiwa  yang terjadi pada masa beberapa 

pemerintahan di Wajo.  

2. Lontara Sukkuna Wajo 
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Rahmat, Pengantar Ilmu Sejarah (Makassar: Alauddin University Press, 2012),h. 187. 

36
Rahmat, Pengantar Ilmu Sejarah, h.188. 
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Lontara ini milik Datu Sangaji (Sengkang) dan menjadi koleksi Museum 

Simettepola, Sengkang. Naskah ini memiliki 485 halaman yang tersdiri dari 21 

jilid yang bisa didapatkan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan dengan kode: No. 1/MKH/6/UNHAS/UP/. ROL 72, no-1-21. 

Naskah tersebut memuat sejarah mengenai Kelahiran Wajo yang bermula di 

Connongtobi, riwayat Puange ri Lampulungeng-Puange ri Timpengeng, beberapa 

pappaseng (wasiat) Puang ri Manggalatung, perebutan supremasi oleh kerajaan-

kerajaan besar di Sulawesi Selatan: Luwu, Bone, Gowa dan Wajo. Sejarah 

tentang kedatangan Islam di Wajo dan kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan. 

3. Lontara Bilang, yaitu lontara yang memuat cacatan harian Kerajaan Gowa dan 

Tallo yang mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam kurun waktu mulai 

pertengahan abad XVI M sampai pertengahan abad XVIII M. Lontara bilang, 

yang ditemukan sekarang diperkirakan ditulis oleh Daeng Pamatte pada masa 

pemerintahan Raja Gowa IX, Tomapa’risi’ Kallonna (1512-1546). Lontara ini 

disempurnakan dan dilengkapi dengan penanggalan hijriah serta ditulis dalam 

huruf serang pada masa Sultan Malik as-Said, Raja Gowa XV (1639-1653). 

Kemudian disempurnakan kembali pada pertengahan abad XVIII M dengan 

memasukkan kejadian-kejadian dalam kurung waktu anatar abad XVII M sampai 

abad XVIII M. Kelebihan lontara ini adalah cacatan peristiwanya dilengkapi 

dengan tanggal kejadian, baik penanggalan Masehi maupun Hijriah. Selain itu, 
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rekaman peristiwanya singkat dan hanya memuat fakta, sehingga objektivitasnya 

lebih bisa dipertanggungjawabkan.
37

 

Berbeda dengan sumber primer, pada sumber sejarah sekunder campur tangan 

peneliti sudah ada dalam memperlakukannya sebagai bahan sumber untuk 

merekonstruksi peristiwa masa lalu. Karena itu, pemahaman atau pengetahuan 

tentang peristiwa acapkali berbeda (multiinterpretasi), sekalipun itu mengenai satu 

peristiwa sejarah di tempat (spasial) dan waktu (temporal) yang sama. Sumber seperti 

ini dapat berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal-jurnal, makalah, artikel, karya 

tulis ilmiah dan sebagainya. 

b. Kritik Sumber 

Kritik sumber merupakan tahap kedua dalam metode sejarah. Sumber-sumber 

yang telah dikumpulkan tersebut baik berupa benda maupun sumber tertulis 

kemudian diverifikasi atau di uji melalui serangkaian kritik, baik yang bersifat intern 

maupun ekstern.
38

 

Kritik intern dilakukan untuk menilai kelayakan atau kredibilitas sumber. 

kredibitas sumber biasanya mengacu pada kemampuan sumber untuk mengungkap 

kebenaran suatu peristiwa. Kemampuan sumber meliputi kompetensi, kedekatan atau 

kehadiran sumber dalam peristiwa sejarah. Selain itu, kepentingan dan subjektifitas 
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Andi Zainal Abidin Farid, “Lontara Sulawesi Selatan Sebagai Sumber Sejarah”dalam 

RasdiyanahAmir(ed), Bugis Makassar dalam Peta Islamisasi Indonesia (Ujung 

pandang:Alauddin,1982),h.57. 

38
Rahmat, Pengantar Ilmu Sejarah, h.223. 
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sumber serta ketersediaan sumber untuk mengungkapkan kebenaran. Konsistensi 

sumber terhadap isi atau konten. 

Kritik intern dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keabsahan dan 

keautentisitas sumber. Kritik terhadap autensititas sumber tersebut misalnya dengan 

melakukan pengecekan tanggal penerbitan dokumen, pengecekan bahan yang berupa 

kertas atau tinta apakah yang cocok dengan masa di mana bahan semacam itu biasa 

digunakan. Memastikan sumber tersebut asli atau salinan. 

c. Interpretasi 

Setelah fakta-fakta disusun, tahap selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasi 

merupakan kegiatan penafsiran terhadap fakta sejarah yang sudah lulus seleksi 

(kritik). Fakta-fakta sejarah yang berhasil dikumpulkan belum banyak bercerita. 

Sehingga fakta-fakta tersebut harus disusun dan digabungkan satu sama lain sehingga 

membentuk cerita sejarah. 

Dalam melakukan proses interpretasi, penulis dituntut untuk imaginatif. Unsur 

imaji menjadi senyawa penting dalam membangun interpretasi sejarah. Kepiawaian 

menata fakta-fakta dan memberikan perekatnya yakni dengan interpretasi 

mensyaratkan kemampuan bernalar yang padu dengan zaman yang menjadi objek 

kajiannya. 

d. Historiografi 

Historiografi merupakan tahap akhir dari penelitian sejarah, setelah melalui 

fase heuristik, kritik sumber dan interpretasi. Pada tahap ini penulisan sejarah 

dilakukan. 
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Sejarah bukan hanya rangkaian fakta belaka, tetapi sejarah adalah sebuah 

cerita
39

. Cerita yang dimaksud ialah penghubungan antara kenyataan yang sudah 

menjadi kenyataan peristiwa atau suatu pengertian bulat dalam jiwa manusia atau 

pemberian tafsiran/interpretasi kepada kejadian tersebut. 

Dengan kata lain penulisan sejarah merupakan representasi kesadaran penulis 

sejarah dalam masanya.
40

 Secara umum, dalam metode sejarah, penulisan sejarah atau 

historiografi merupakan fase atau langkah akhir dari beberapa fase yang biasanya 

harus dilakukan oleh peneliti sejarah. Penulisan sejarah merupakan cara penulisan, 

pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan.
41

 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan kondisi Kerajaan Wajo pra Islam. 

b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis terjadinya musu’ selleng dalam 

proses islamisasi di Kerajaan Wajo. 

c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis perkembangan Kerajaan Wajo 

pasca islamisasi.  
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R. Moh.Ali,Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia (Yogyakarta: LKiS, 2005), h.37. 

40
Sartono Kartodirdjo, Beberapa Faktsal dari Historiografi Indonesia dalam Lembaran 

Sejarah (Yogyakarta : Kanisius, 1982), h. xiv. 
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2. Kegunaan penelitian  

a. Kegunaan Ilmiah, Penelitian ini diharapka dapat memperkaya khazanah ilmu 

pengetahuan terkhusus ilmu pengetahuan Tentang Islam maupun dalam 

bidang sejarah dan budaya. 

b. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermamfaat 

bagi para pemerhati sejarah dan budaya maupun masyarakat pada umumnya. 

Penelitian ini dapat menjadi sumbangsih yang berguna untuk nilai kesejarahan 

Sulawesi Selatan, terkhusus Kabupaten Wajo sebagai referensi tambahan 

mengenai sejarah Islamisasi dan kehidupan sosial politik pada masa lampau. 

Tentu sumbangan tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk 

diimplementasikan dan tetap dilestarikan pada masa sekarang. 



37 
 

BAB II 

KONDISI KERAJAAN WAJO PRA ISLAM 

A. Pembentukan dan Perkembangan Kerajaan Wajo 

1. Perkampungan Lampulungeng  dan Boli 

Dalam lintasan sejarah kerajaan-kerajaan lokal di daerah Sulawesi Selatan, 

Kerajaan Wajo baru dikenal sekitar pertengahan abad ke XV. Sebelum itu  Tana 

Wajo hanya merupakan benteng alam, terdiri atas padang luas, di kelilingi oleh 

semak belukar dan hutan rimba yang belum terjamah dengan tangan manusia. Abdul 

Razak Daeng Patunru menggambarkan bahwa pada zaman purbakala, sewaktu belum 

ada orang yang tinggal di Wajo, daerah itu masih merupakan tanah lapang yang 

sangat luas, diselimuti oleh hutan lebat di dalamnya hidup berbagai macam jenis 

binatang serta aneka ragam jenis burung. Di sekitarnya terdapat danau-danau yang 

banyak ikannya.   

Gambaran tersebut di atas bukan hanya menujukkan betapa indah panorama 

alam tanah Wajo di zaman lampau. Tetapi juga menunjukkan betapa besar potensi 

sumber daya alamnya yang kaya dengan hutan belantara. Disamping fauna dan flora. 

Keadaan tersebut merupakan daya tarik tersediri. Sehingga menjelang abad ke-XIII 

Tanah Wajo mulai dikenal dan didiami oleh beberapa kelompok masyarakat. 

Penghuni pertama yang juga sekaligus merintis pembukaan areal perkampungan di 

Tana Wajo ialah Puangnge Lampulungan. Secara garis besar ada dua pendapat 

mengenai tokoh legendaris tersebut. 
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Pendapat pertama yang dikemukakan oleh Abdul Razzak Patunru
1
 bahwa 

“pada mulanya adalah datang seorang yang tidak dikenal namanya dan tidak 

diketahui dari mana asalnya, tinggal ditepi danau yang bernama “LAPULUNGENG” 

di sana ia membuka sawah dan ladang serta menangkap ikan. 

Pendapat kedua dikemukakan dari Mansur Hamid bersumber dari cerita yang 

menyatakan bahwa Sekitar abad XIII datanglah sekelompok keluarga yang di susul 

dengan kedatangan lainnya dan berdiam di sekitar tepian danau. Perkampungan ini 

mereka namakan lampulungang ( dari kata mabulung-pulung) artinya berkumpul.
2
 

Kedua versi tersebut menunjukkan persamaan, di samping ada pula bagian-

bagian yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Persamaan antara keduanya 

terutama menyangkut keadaan tokoh legendaris yang pertama kali datang dan 

membuka perkampungan di tanah Wajo. Abdul Razak Daeng Patunru menyebutkan 

bahwa pendatang tersebut adalah seorang yang tidak di ketahui namanya maupun asal 

usulnya. 

Mansur Hamid mengemukakan bahwa nama Lampulungeng itu merupakan 

perubahan dari kata mabbulung-pulungeng (Bahasa Bugis, artinya berkumpul). 

Sedangkan Abdul Razak sebaliknya mengungkapkan bahwa nama Lapulungeng 

tersebut berasal dari nama danau yang berada di sekitar tempat tinggal Puangnge Ri 

Lapulungeng.  

                                                           
1
Abdul Razak Daeng Patunru, Sejarah Wajo (Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 

1964),h.25. 
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Andi Mansur Hamid, Musu’ Selleng ri Tana Ugi Awal Keberadaan Agama Islam di Wajo , 
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Kedua pendapat tersebut bila dianalisis, bahwa mengenai penamaan 

perkampungan Lapulungeng baik abdul Razak maupun Mansur Hamid, ada 

kemungkinan memang terletak di dekat danau Lapulungeng dan setelah Puangnge Ri 

Lapulungeng datang menetap di perkampungan yang baru dibukanya. Datang pula 

keluarga-keluarga lain yang ikut tinggal secara bergerombol di daerah itu. Mengenai 

latar belakang keluarga Puangnge Ri Lapulungeng tidak ditemukan data autentik 

yang menunjukkan secara pasti apakah tokoh tersebut datang sendiri ke Lapulungeng 

ataukah beliau datang bersama dengan anggota keluarganya. Namun demikian satu 

hal yang dapat dijadikan pegangan bahwa Lapulungeng atau Lampulungeng itulah 

wilayah perkampungan pertama kali dibuka dan dihuni manusia khususnya di sekitar 

Danau Lapulungeng. 

Setelah berdirinya perkampungan Lampulungeng makin lama makin banyak 

pula penduduknya. Baik karena banyak anak yang lahir maupun karena banyaknya 

pendatang dari tempat-tempat lain. Keadaan tersebut kemudian yang mendorong 

Puangnge ri Lapulungeng untuk pindah ke tempat lain. Puangnge ri Lapulungeng 

meninggalkan perkampungan Lampulungeng, kemudian pindah ke sebuah tempat 

yang terletak di tepi laut. 

Lokasi perkampungan baru tersebut terletak dibagian Timur Lampulungeng 

dan penduduk setempat menyebutnya dengan nama Sirinyameng (tuak yang disadap 

nyaman diminum)
3
, kemudian perkampungan tersebut berkembang menjadi ramai 

                                                           
3
 Andi Zainal Abidin Farid, Wajo Abad XV-XVI Suatu penggalian Sejarah Terpendam 

Sulawesi Selatan “Disertasi”h.81-87. 
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dan makmur. Tidak diperolah keterangan maupun petunjuk  untuk memastikan 

berapa Puangnge ri Lapulungeng tinggal dan memimpin penduduk Sirinyameng, 

namun Razak Daeng Patunru
4
 mengungkapkan bahwa Puang ri Lapulungeng 

meninggal dunia. Penduduk Sirinyameng menjadi kehilangan pemimpin. Bahkan 

keadaan damai dan tenteram berubah menjadi kacau balau. Sehingga timbul 

perselisihan antara sesama warga, pencurian serta penganiayaan dan pembunuhan 

merajalela. 

Menghadapi situasi kacau balau tersebut, banyak warga Sirinyameng 

meninggalkan perkampungan dan pindah ke tempat lain. Mereka bertebaran ke 

berbagai tempat kemudian mendirikan pula perkampungan baru, yaitu kampung 

Sekkanasu, kampung Wewattana, dan kampung Belogalung. Dengan berdirinya 

ketiga kampung tersebut, maka dikawasan Tana Wajo ketika itu terdapat lima 

perkampungan termasuk kampung Lampulungeng dan kampung Sirinyameng. 

Selanjutnya, fase sejarah berikutnya ialah masa kepemimpinan Puangnge ri 

Timpengeng. 

Puangnge ri Timpengeng adalah seorang tokoh pemimpin yang tidak 

diketahui namanya. Bahkan asal usul kedatangannyapun tidak diketahui. Namun 

demikian tokoh tersebut memiliki pengetahuan dan keterampilan cukup tinggi, 

terutama pada bidang pertanian sawah maupun pertanian ladang. Menangkap ikan 

serta menyadap tuak. 
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 Abdul Razak Daeng Patunru, Sejarah Wajo, h.25. 
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Tokoh pemimpin tersebut membuka perkampungan yang disebut Boli. Dalam 

waktu yang tidak lama kampung itupun menjadi ramai dan penduduk setempat hidup 

dengan tenang dan damai. Namun sebagai mana halnya dengan kampung 

Sirinyameng di masa kepemimpinan Puangnge ri Lapulungeng. Maka kampung Boli 

menjadi makmur. Perkampungan Boli hanya seusia dengan pendirinya dan akhirnya 

hancur setelah meninggalnya Puangnge ri Tempengeng. 

2. Kerajaan Cinnotabi Cikal Bakal Kerajaan Wajo 

Fase sejarah selanjutnya, setelah peristiwa meninggalnya Puangnge ri 

Timpengeng dan hancurnya perkampungan Boli ternyata tidak mengakibatkan 

berhentinya proses kehidupan masyarakat manusia di kawasan Tanah Wajo. ini sesuai 

dengan kenyataan, bahwa sekitar abad ke XVI datanglah seorang keturunan 

bangsawan Bugis yang bernama La Paukke. 

Bangsawan tersebut adalah putera Datu Cina di wilayah Pammana yang 

datang ke Tanah Wajo dan membuka perkampungan Cinnotta’bangka. Kampung ini 

kemudian berubah menjadi Cinnotabi’, dimana La Paukke disepakati oleh rakyat 

untuk diangkat menjadi raja. Ini berarti bahwa La Paukke adalah perintis Kerajaan 

Cinnotabi sekaligus menjadi raja yang pertama-tama di kawasan itu.
5
 

Tidak ditemukan informasi yang menyebutkan adanya semacam perjanjian 

antara raja dan rakyat pada saat pengangkatan La Paukke menjadi Raja Cinnotabi 

yang pertama. Tidak adanya perjanjian tersebut kemungkinan disebabkan karena 

bentuk pemerintahan kerajaan waktu itu masih sangat sederhana. Bahkan pada mula 
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berdirinya Kerajaan Cinnotabi itu belum ada dewan adat yang berfungsi sebagai 

pembawa aspirasi rakyat. 

Semasa hidup baginda Raja Cinnotabi La Paukke menikah dengan Arung 

Sailong yang bernama I Pattola. Sang permainsuri ini adalah cucu dari Arung 

Mampu, salah satu wilayah kerajaan di kawasan Tana Bone. Dari perkawinan 

tersebut lahir seorang putri yang bernama I Pannangareng. Putri Raja Cinnotabi ini 

kemudian diperistrikan oleh La Matatikka, saudara dari Datu Luwu yang bernama La 

Mallalae. Pasangan suami istri tersebut kemudian melahirkan seorang putri yang 

bernama Tenrisui. 

Tidak diperoleh keterangan secara pasti berapa lama La Paukke memerintah 

sebagai Raja Cinnotabi, namun ketika beliau mangkat maka tahta kerajaannya 

diwarisi oleh puterinya yaitu I Pannangareng, sebagai Raja Cinnotabi II. Beberapa 

waktu kemudian Ratu I Pannangareng pun wafat, lalu digantikan oleh puterinya yaitu 

I Tenrisui selaku Raja Cinnotabi’ ke III. 

Ratu I Tenrisui diperisterikan oleh putera Datu Babauae, yang bernama La 

Rajallangi To Patiroi. Dalam menjalankan roda pemerintahan Ratu I Tenrisui 

senantiasa  didampingi, sekaligus dibantu oleh suaminya bahkan dalam banyak hal La 

Rajallangi To Patiroi seringkali tampil sebagai wakil dari istrinya. 

Dalam lintasan sejarah Kerajaan Cinnotabi La Rajallangi termasuk sebagai 

tokoh legendaris menjadi peletak corak kepemimpinan dan birokrasi pertama kalinya. 

Tokoh inilah yang mencetuskan gagasan dan sekaligus bertindak sebagai wakil 
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istrinya. Yaitu Ratu I Tenrisui untuk mengangkat seorang pejabat kerajaan yang 

bergelar Matowa Pabbicara. 

Matowa Pabbicara tersebut bertugas membantu Arung Cinnotabi dalam 

seluruh urusan pemerintahan. Pengangkatan  Matowa Pabbicara itu dibarengi dengan 

sebuah perjanjian sakral antara La Rajallangi To Patiroi selaku wakil dari Ratu 

Cinnotabi, isi perjanjian tersebut antara lain: 

Matowa Pabbicara berkata kepada La Rajallangi “Sali puritemmucekkeng 

puang, dongiri temmatipakkeng, tanter eakkeng asalakkeng,mualakkeng 

atongengekkeng, asseriakkeng abiasakkeng”.
6
 

Artinya: 

“Selimuti kami agar tidak kedinginan wahai tuanku, juga kami dari serangan 

burung pipit supaya kami tidak menjadi hampa, ampunkanlah kesalahan kami, 

berikanlah hal kami, kukuhkanlah adat kebiasaan kami”. 

 

Ungkapan tersebut mengandung beberapa makna simbolik antara lain, sebagai 

berikut: 

a. Matowa Pabbicara adalah tokoh kerajaan yang bertugas menampung 

aspirasi rakyat, untuk kemudian disampaikan kepada raja selaku 

pemerintah. 

b. Dalam membawakan amanat rakyat, maka Raja Cinnotabi berusaha 

semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan akan sandang dan 

pangan. Kebutuhan rakyat akan sandang tercermin dalam ungkapan 

“salipuri temmacekkeng puang” (selimuti kami agar terhindar dari 

kedinginan wahai tuan). Kebutuhan rakyat akan pangan tercermin dalam 
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ungkapan yang menyatakan: “dongiri temmatipakkeng” (jagalah kami dari 

gangguan burung pipit agar kami tidak menjadi hampa), ungkapan ini 

memiliki makna  bahwa Raja Cinnotabi harus berupaya melindungi 

rakyatnya dari bencana kelaparan. 

c. Dalam memutuskan perkara atas kesalahan seseorang, Raja Cinnotabi 

tidak boleh bertindak sewenang-wenang, tetapi diharapkan berlaku bijak, 

namun tetap tegas. 

d. Raja Cinnotabi harus memberikan segala hal rakyatnya. Bahkan 

sebaliknya Raja Cinnotabi diharapkan mampu mempertahankan dan 

mengokohkan adat kebiasaan tersebut. 

Setelah itu janji setia dari Raja Cinnotabi kepada Matowa Pabbicara selaku 

wakil rakyat. Hak dan kewenangan Raja Cinnotabi ialah menunjukkan kepada 

Matowa Pabbicara bersama rakyatnya akan jalan kebaikan dan arus yang akan 

dijalaninya. Selain itu Raja Cinnotabi mempunyai hak dan kewenangan memberikan 

titah yang harus dilaksanakan.  

Dari pernikahan Ratu Cinnotabi dan La Rajallangi lahir tiga orang anak. 

Semua laki-laki, anak sulung bernama La Patiroi, anak tengah bernama La Pawawoi, 

dan anak paling bungsu bernama La Patongai. Kemudian sepeninggal Ratu I 

Tenrisui, tahta Kerajaan Cinnotabi beralih ke tangan La Patiroi. Raja Cinnotabi ke IV 

La Patiroi menikah dengan We Tenriwawo, puteri Arung Babauae. Dari perkawinan 

tersebut lahir dua orang anak yaitu La Tenribali dan La Tenriteppa. Sementara La 

Pawawoi menikah dengan We Temperenna dan melahirkan seorang putra yang 
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bernama La Matareng, sedangkan La Patongai menikah dengan We Tenripakkua. 

Dari perkawinan ini lahir dua orang putera, masing-masing adalah La Tenritau dan La 

Tenripekka. 

Selama masa pemerintahan La Patiroi, Cinnotabi berkembang menjadi satu 

kerajaan yang besar dan makmur. Namun kebesaran tersebut kemudian mengalami 

keruntuhan setelah Raja La Patiroi mangkat. Ketika itu Matowa Pabbicara bersama 

rakyat Cinnotabi sepakat untuk mengangkat La Tenribali dan Tenritippe menjadi raja. 

Pengangkatan tersebut menyebabkan roda pemerintahan di Kerajaan 

Cinnotabi dikendalikan oleh dua orang raja. Keadaan ini kemudian menimbulkan 

kesulitan bagi rakyat Cinnotabi. Kesulitan tersebut bermula pada saat baginda Raja 

La Tenritippe memutuskan berbagai perkara dengan sekehendak hatinya sendiri. 

Tanpa mendengarkan aspirasi dari orang-orang berperkara maupun keterangan-

keterangan para saksi. 

Tindak-tanduk Raja La Tenritippe tersebut bukan hanya menimbulkan 

perselisihan paham dengan La Tenribali. Tetapi juga menimbulkan keluhan dan 

protes dari rakyat. Melihat kondisi tersebut rakyat Cinnotabi mengadukan hal tersebut 

kepada La Matareng, La Tenritau, dan La Tenripekka (ketiganya merupakan saudara 

sepupu dari Raja La Tenribali dan La Tenritippe, namun nasehat tersebut tidak 

diindahkan. Menghadapi kenyataan tersebut yang semakin sulit dan tidak terkendali 

lagi, maka La Matareng bersama La Tenritau dan La Tenripekka mengambil 

keputusan untuk meninggalkan tanah kelahirannya di Cinnotabi, mereka pergi ke 

Boli, diikuti oleh Matowa Pabbicara, orang tua, anak-anak Raja, serta orang-orang 
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baik lainnya. Dimana mereka hidup sebagai petani disamping menangkap ikan dan 

menyadap. 

Setelah pindah be Boli ketiga orang bersepupu tersebut di atas membuka 

perkampungan baru yang secara keseluruhan mereka namakan Lipu` Tellu kajuru`e 

(negeri yang terdiri atas tiga bagian). Yaitu Majauleng, Sabbaparu, dan Tekkalalla. 

Ketiga perkampungan tersebut saling berhubungan secara erat antara satu dengan 

yang lainnya. Namun masing-masing satuan wilayah perkampungan tersebut 

kemudian tumbuh menjadi tiga buah negeri yang aman, damai dan tentram. 

Dalam lingtasan sejarah Lipu` Tellu Kajuru`e La matareng kemudian menjadi 

raja di negeri Takkalalla La Tenripekka  menjadi raja di negeri Sabbamparu. 

Sementara itu La tenribali dan La Tenriteppe memutuskan pula untuk meninggalkan 

negerinnya yaitu Cinnotabi. Keduanya memilih kawasan sarinyameng dan saebawi 

sebagai tempat pemukiman. Beberapa waktu berselang keduannya mendirikan sebuah 

negeri baru yang di beri nama Penrang. Di mana La Tenribali dipilih dan diangkat 

oleh rakyatnya menjadi raja dengan gelar Arung Penrang. 

3. Wajo Menjadi Sebuah Kerajaan 

Kehancuran Kerajaan Cinnotabi sebagai akibat dari kesewenang-wenangan La 

Tenritippe, salah seorang dari kedua Raja Cinnotabi, maka Kerajaan Cinnotabi pada 

akhirnya mengalami kehancuran. Hancurnya kerajaan tersebut terutama dipercepat 

oleh perpindahan tokoh masyarakat bersama sebangian besar rakyat setempat ke 

wilayah Boli, di mana mereka kemudian mendirikan negeri baru yang disebut Lipu` 
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Tellu Kajuru`na yang terdiri atas tiga wilayah yang terdiri sendiri, yaitu Majauleng, 

sabbamparu, dan Tekkalalla. 

Ketiga negeri tersebut di atas perintah masing-masing dari seorang raja yaitu, 

La Tenritau, La Tenripekka dan La Matareng. Dalam kurun waktu tidak terlalu lama 

ketiga kerajan yang tergabung dalam negeri Lipu` Tellu Kajuru`e tersebut tumbuh 

dan berkembang menjadi damai. Keadaan tersebut mengayadarkan ketiga raja yang 

saling bersepupu akan perlunya keberadaan seorang tokoh pemimpin yang sekaligus 

menjadi juru pemisah apabila sewaktu-waktu terjadi pertikaian, bahkan peperangan 

antara ketiga kerajaan bersangkutan. 

Pemikiran tersebut berdasarkan pemikiran mereka ketika masih bersama-sama 

tinggal di lingkungan Kerajaan Cinnotabi dimana waktu itu terjadi pertikaian antara 

raja La Tenribali dan La Tenritippe dalam hal pemutusan perkara. Sejalan dengan 

pemikiran tersebut, maka ketiga raja bersama masing-masing di negeri Lipu’ Tellu 

Kajuru’e mengutus Matowa Pabbicara bersama tokoh-tokoh masyarakat dan para 

sesepuh untuk menemui, sekaligus meminta La Tenribali Arung Penrang untuk 

diangkat menjadi Arung Mataesso.
7
 

Menanggapi permohonan tersebut, ternyata La Tenribali Arung Penrang tidak 

keberatan diangkat menjadi Arung Mataesso. Sehubungan dengan itu baginda La 

Tenribali berkenan menemui ketiga saudara sepupunya yang menjadi raja negeri yang 

bergabung dalam Lipu’ Tellu Kajuru’e di Boli. Dalam pertemuan tersebut terjadi 

                                                           
7
Raja matahari pimpinan tertinggi kemaharajaan yang dapat mengayomi dan menyinari 

keseluruhan kerajaa-kerajaan yang berada dalam daerahnya. 
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kesepakatan antara ketiga raja Lipu’ Tellu Kajuru’e  dan Arung Penrang, dalam 

dialog sebagai sebagai berikut: 

Raja dari Lipu’ Tellu Kajuru’e  berkata: 

“Assiturusekkeng To lipu tellu kajurue ri Boli: iko maelo riala arung 

mataesso kirenrengi alabbirengmu, tassipauju madeceng ri alempuretta, 

atongengetta assitijinajannaidi maneng, muarupekkeng, musalipuri 

temmacekkeng,mudongiri temmatippakeng, mupaninikeng rimajae 

tasilettukang rimajengnge, tabbicarangengngi bicara malempu 

magettengnge, tamanae ri petta la rajalangi to patiroi namaraja cinnotabi.” 

Artinya: 

“Telah menjadi kesepakatan kami, rakyat lipu tellu kajurue, di Boli, 

menjadikan engkau arung mataessoe, dan kami mendampingi dalam kejujuran 

dan kebenaran, serta keputusan bagi kita semua. Engkau pelihara kami, 

selimutilah kami agar tidak kedinginan lindungilah tanaman padi kamidari 

serbuan burung pipit. Jauhkanlah kami dari keburukan, dan bersama-sama 

menuju kebaikan, menegakkan bicara (hukum)yang lurus dan tegas, yang kita 

warisi dari pertuanan kita la rajalangi To Patiroi dan menjadikan Cinnotabi 

wanua besar”. 

Ucapan dari raja-raja Lipu’ Tellu Kajuru’e tersebut menunjukkan niat suci dan 

keihlasan mereka untuk mengangkat La Tenribali menjadi Arung Mataesso. Dalam 

hal ini ketiga raja bersangkutan atas nama rakyat Boli menaruh harapan besar agar La 

Tenribali berkenan menjalin kerjasama atas dasar kesetiakawanan, seia sekata dalam 

membela kepentingan negeri dan rakyat Boli. Beliau juga diharapkan menjadi juru 

penerang tentang kejujuran yang kokoh kuat menurut prinsip dasar yang telah 

ditetapkan oleh La Rajallangi To Patiroi. Yang mana ternyata mampu 

menumbuhkembangkan negeri Cinnotabi menjadi satu kerajaan besar di masa silam. 

Mendengar  ucapan ketiga raja Lipu’ Tellu Kajuru’e, La Tenribali menyahut: 
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“Iyamemengnantu maelo uwukkakekko aderioloe ri cinnotabi, wettunna 

puatta la patiroi namanae pole ri puatta larajalangi, kuaetopa ade 

assitiruseng maka parajaingngi wanuatta, nacolli nadaung, nattakke, 

nappaleppang, naparanga-ranganalorong llao maniang, llao manorang, llao 

lau, llao urai, macekke raunna, riannaungi taeburengngi janci, 

tappasabbiangngi ri dewata seuae”. 

Artinya: 

“Memang itulah yang saya hendaknya ungkapkan padamu adata yang dahulu 

(berlaku) di cinnotabi, sewaktu puatta la patiroi yang mewarisi dari puatta la 

rajalangi, begitupun juga adat kesepakatan yang akan membawa kepada 

kebesaran negeri, berpucuk, berdaun, bercabang, berdahan, serta beranting ke 

segenap jurusan, menjalar ke Utara, ke selatan, ke timur, ke barat daunnya, 

teduh dan layak di tempati bernaung, baiklah kita setujui perjanjian dan kita 

persaksikan kepada dewata yang tunggal”.  

Dari kutipan tersebut dapat dipahami bahwa pandangan La Tenribali sejalan 

dengan penyampaian ketiga Raja dari Lipu’ Tellu Kajuru’e. Dalam hal ini La 

Tenribali pun menginginkan negeri mereka kembali besar dan jaya berdasarkan 

prinsip adat kebiasaan yang pernah diterapkan pendahulu mereka yaitu La Patiroi, 

sehingga menyebabkan Cinnotabi tumbuh menjadi kerajaan besar di masa itu.  

Sebagai realisasi dari kesepakatan tersebut maka persetujuan seluruh rakyat 

Lipu’ Tellu Kajuru’e, raja mereka mengangkat diri masing-masing menjadi 

pa’danreng
8
. Sementara dilain pihak la Tenribali meletakkan jabatannya selaku 

Arung Penrang menyerahkan jabatannya kepada La Tenritippe. Setelah itu ketiga 

pa’danreng bersama dengan seluruh rakyat dari Lipu’ Tellu Kajuru’e berkumpul di 

                                                           
8
Suatu jabatan di negeri Tana Wajo, yaitu kepala-kepala negeri yang mendampingi Arung 

Matoa Wajo dalam menjalankan pemerintahan kerajaan. 
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Majauleng dimana La Tenribali dilantik menjadi Arung Mataesso dengan gelar 

Batara Wajo. 

Tempat pelantikan tersebut tepat berada di bawah sejenis pohon kayu besar 

yang dalam istilah bahasa daerah Bugis setempat tersebut disebut pohon Bajo. 

Demikianlah maka nama negeri Boli kemudian berubah menjadi Wajo. Pandangan 

tentang dasar penamaan Wajo diambil dari kata Bajo, itu didukung pula oleh Abdul 

Razak Daeng Patunru. 

Wajo dapat pula dartikan wajo-wajo atau bayangan, Menurut Zainal Abidin
9
, 

penamaan Wajo mempunyai nilai historis bahwa rakyat Wajo memandang negerinya 

sebagai pelindung dan pengayom bagi mereka. Kesejukan bayang-bayang pohon 

bajok bermakna ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 

Kedua pendapat tersebut di atas mengandung unsur kebenaran, namun jika 

dikaji lebih dalam tampaknya pendapat pertama diduga lebih mendekati keadaan 

yang sebenarnya. Dugaan ini sesuai pemikiran bahwa dalam penggunaan istilah 

bahasa daerah Bugis perubahan bunyi B menjadi W merupakan hal yang lazim. 

Sebagai contoh dapat dikemukakan beberapa kata waju. 

Pelantikan La Tenribali menjadi Batara Wajo dibarengi dengan perjanjian 

yang berbunyi: 

“ Kita junjung kebesaran kita masing-masing. 

Kita menghargai kemuliaan kita masing-masing. 

Kita bersepakat dengan baik, berdasarka kejujuran kita. 

                                                           
9
Andi Zainal Abidin. Capita Selecta Sejarah Sulawesi Selatan (Ujung Pandang, Hasanuddin 

University Press,1999).h.165-166. 
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Itulah yang dimaksud adat kebesaran Arung di Liputellu Kajuruna. 

Kita dilarang saling merobohkan adat kita. 

Kita dilarang saling menghambarkan kemuliaan kita. 

Kita dilarang saling merapas harta warisan. 

Tidak saling berlomba dalam berbicara. 

Tidakkebijakan bagi saling membatalkan keputusan. 

Tidak saling memperebutkan rezeki dalam satu lobang. 

Tidak saling berebut telur dalam satu keranjang. 

Tidak saling menghalangi dalam usaha. 

Saling menghargai kepunyaan masing-masing. 

Saling memperingati dalam kekeliruan. 

Saling menghargai peringatan masing-masing. 

Akan membawa kebajikan bagi Raja dan Rakyat”.
10

 

 

Perjanjian tersebut menunjukkan bahwa sejak masa pemerintahan Batara 

Wajo I La Tenribali sudah ada batasan yang cukup jelas tentang hak, kewajiban dan 

wewenang antara pihak raja selaku pemerintah di satu pihak dan Pa’danreng selaku 

wakil rakyat. Perjanjian ini pulalah yang senantiasa dijadikan dasar dan sumber 

kebijakan bagi Batara Wajo dalam menjalankan roda pemerintahan.  

Setelah memerintah cukup lama Baginda La Tenribali mangkat, kemudian 

digantikan oleh putranya bernama La Mataesso sebagai Batara Wajo II. Pada masa 

pemerintahan Batara Wajo La Mataesso bersama dengan para Paddanreng sepakat 

mengubah nama Majauleng menjadi Bettempola (beronngok seperti rumah) 

selanjutnya Sabbamparu diubah namanya menjadi Talotanreng. Nama Talotanreng 

diambil dari kata talo dan tanreng, kata talo berasal darikata talo, artinya menaruh, 

sedangkan kata tenreng berarti tangga. Talotanreng (menaruh tangga), Tolotenreng 

karena penduduk setempat menggunakan tanreng (tangga terbuat dari bambu) untuk 

                                                           
10

Mattulada, Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan (Ujung Pandang, 

University Hasanuddin Press, 1998).h.57. 
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mengambil tuak. Tekkalala disebut Tuwa, karena orang-orang disana pekerjaan 

utamanya adalah menangkap ikan menggunakan tuwa. 

Masa  pemerintahan Batara Wajo II La Mataesso, beliau dikenal sebagai 

sorang raja yang adil, tegas dan berpendirian yang tetap dalam setiap tindakannya 

maupun dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan La Mataesso 

selalu melibatkan Pa’danreng, sehingga beliau berhasil menjalankan roda 

pemerintahan yang menjadikan Wajo menjadi makin besar dan makmur. Namun, 

keadilan dan kemakmuran yang telah diciptakannya tidak berlangsung lama ketika 

beliau mangkat dan digantikan oleh puteranya yang bernama La Pateddungi 

Tosamallangi sebagai Batara Wajo III. 

La Pateddungi Tosamallangi memiliki sikap maupun sifat yang tidak terpuji, 

beliau dikenal sebagai raja yang tidak bermoral, gemar memperkosa wanita yang 

belum bersuami maupun yang telah bersuami. Akibat kesewenang-wenangan yang 

dilakukannya sehingga Arung Saontanre Totaba atas dukungan seluruh rakyat 

bersama raja-raja bawahan Tana Wajo La Pateddungi Tosamallangi sebagai Batara 

Wajo III dipecat. 

Dalam upaya memperjuangkan kepentingan orang banyak, maka atas desakan 

dari Arung Saontanre Totaba, La Ta’dampare kemudian memimpin para pemuka 

masyarakat, raja-raja bawahan bersama seluruh rakyat untuk mengusir La Pateddungi 

Tosamallangi dari Tana Wajo. Raja lalim tersebut digiring ke dalam hutan di bagian 

sebelah timur ibu kota Kerajaan Wajo. Dimana La Pateddungi Tosamallangi  di 

bunuh dengan tusukan tombak. 
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Peristiwa terbunuhnya La Pateddungi Tosamallangi bukan hanya 

menyebabkan lowongnya Kerajaan Wajo, tetapi menghantarkan negeri Wajo ke 

dalam fase sejarah pemerintahan ke Arung Matowaan. Dalam fase ini raja Wajo tidak 

bergelar Batara Wajo, tetapi berubah menjadi Arung Matowa. Gelar Arung Matowa 

yang dikukuhkan kepada La Palewo Topalipung sebagai Arung Matowa I, merupakan 

tonggak sejarah Kerajaan Wajo mengubah sistem hirarki kepemimpinanan (matowa) 

dipilih secara demokratis berdasarkan kehendak rakyat dan para pembesar-pembesar 

di Kerajaan Wajo yang kemudian dikenal dengan sistem Kerajaan elektif. 

B. Struktur Kerajaan Wajo 

Tana Wajo menurut lontara Sukku’na Wajo pada awalnya merupakan tiga 

kelompok kaum, yaitu Bettempola, Talotanreng dan Tuwa, yang kemudian disebut 

Paddanreng atau Rangreng. Para pemimpin kaum dari tiga negeri tersebut berusaha 

untuk tidak menciptakan konsepsi kepemimpinan Tomanurung. Mereka bersama-

sama mencari dan memilih seorang pemimpin (matowa), baik dari kalangan mereka 

sendiri maupun dari luar, asal memunuhi syarat-syarat kepemimpinan yang mereka 

sepakati bersama yang kemudian ketua dan pemimpin itu disebut dengan Arung 

Matowa Wajo. 

Namun sebelum itu, jabatan-jabatan maupun Arung Matowa diwariskan 

secara satu garis keturunan, seperti yang terlihat yang memimpin Wajo yang 

sebelumnya dikenal dengan gelar batara. Tiga Batara Wajo mengendalikan 

pemerintahan secara berturut-turut. Dan setelah pemecatan Batara Wajo III karena 

sewenang-wenangan yang sering dilakukan beliau pada masa pemerintahannya. 



54 
 

 

Kerajaan Wajo lowong selama tiga tahun, La Tiringeng To Taba bersama-sama 

dengan Paddanreng memimpin pemerintahan di Wajo. Setelah beberapa 

pertimbangan Rakyat Wajo, La Tiringeng To Taba dan paddanreng bermufakat dan 

mengharuskan untuk mengangkat seorang pemimpin Arung Mataesso. Hasil 

permufakatan La Palewo Topalipung putra dari La Tenripeppang Talotenreng 

diangkat menjadi Arung Matowa Wajo. 

Gelar Arung Matowa yang dikukuhkan kepada La Palewo Topalipung, 

merupakan tonggak sejarah Kerajaan Wajo mengubah sistem hirarki 

kepemimpinanan (matowa) dipilih secara demokratis berdasarkan kehendak rakyat 

dan para pembesar-pembesar di Kerajaan Wajo yang kemudian dikenal dengan 

sistem Kerajaan elektif.
11

 Berikut estafet pemerintahan mulai dari kepala masyarakat 

Lampulungeng dan Boli, Kerajaan Cinnotabi hingga terbentuknya  Kerajaan Wajo
12

: 

1. Masyarakat Lampulungeng dan Boli 

1) Puangnge ri Lampulungeng, kepala masyarakat Lampulungeng. Waktu 

dan lamanya memerintah tidak diketahui dengan pasti, diperkirakan 

permulaan abad ke XIII. Daerahnya dekat Tosora sekarang, dipinggir 

danau Lampulungeng. 

                                                           
11

Andi Zainal Abidin Farid, Wajo Abad XV-XVI Suatu penggalian Sejarah Terpendam 

Sulawesi Selatan, h.564-565. 

12
Andi Zainal Abidin Farid, Sejarah Hukum Adat Kerajaan Wajo Abad  XV Dan XVI (Ujung 

Pandang: Hubungan Masyarakat Koordinator Perguruan Tinggi Wilayah Selawesi Maluku dan Irian, 

1972),h.1-4. 
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2) Puangnge ri Tempengeng, kepala masyarakat hukum di daerah sekitar 

Boli dan Tosora, waktu dan lamanya memerintah tidak diketahui secara 

pasti, namun diperkirakan adab ke-XIII. 

2. Kerajaan Cinnotabi 

1) La Paukke, Arung Cinnotabi I, mengenai waktu dan lamanya memerintah 

tidak diketahui secara pasti. Namun diperkirakan pertengahan abad ke-

XIV. 

2) We Pannangareng, Arung Cinnotabi ke-II, masa pemerintahannya 

diperkirakan akhir abad ke-XIV. 

3) We Tenrisui, Arung Cinnotabi ke-III, pemerintahannya diperkirakan 

berjalan 20 Tahun (1398-1418). 

4) La Patiroi, Arung Cinnotabi ke-IV, memerintah sekitar 10 tahun (1418-

1428). 

5) La Tenri Bali dan La Tenri Tippe, Arung Cinnotabi ke-V. Lama 

pemerintahannya diperkirakan berjalan lima tahun (1428-1433). 

3. Batara Wajo 

1) La tenri Bali resmi dilantik sebagai Batara Wajo I, bekas Arung Cinnotabi 

V dan Arung Penrang, Pemerintahannya berlangsung kira-kira 20 tahun 

(1436-1456). 

2) La Mataesso sebagai Batara Wajo II memerintah tahun 1456-1466 (kurang 

lebih 10 tahun). 



56 
 

 

3) La Pateddungi Tosamallangi, purta dari La Mataesso yang diketahui masa 

pemerintahannya terbilang singkat karena perlakuannya yang sewenang-

wenang terhadap rakyat Wajo, diperkirakan tahun 1466-1469. 

4. Arung Matowa Wajo sebelum Islamisasi 

4) La Palewo Topalipung, yang pertama kali dikukuhkan gelar Arung 

Matowa, Putra dari La Tenripepang Paddanreng Talotanreng. Masa 

pemerintahannya di perkirakan tahun 1474-1482. 

5) La Obbi Settiware, pernah menjadi paddanreng Battempola, masa 

pemerintahannya diperkirakan berlangsung 5 tahun (1482-1487). 

6) La Tenriumpu Tosamallangi, saudara dari La Obbi Settiware, masa 

pemerintahannya diperkirakan berlangsung selama 5 tahun (1487-1491). 

7) La Taddampare Puang ri Maggalatung, beliau terkenal sebagai orang yang 

bijaksana, pintar, adil, sehingga menjadikan Wajo sebuah kerajaan yang 

besar, adil dan makmur. Masa pemerintahannya diperkirakan berlangsung 

30 tahun (1491-1521). 

8) La Tenripakodo Tonampe, putra dari Puang ri Maggalatung, masa 

pemerintahannya diperkirakan berlangsung 11 tahun (1524-1535). 

9) La Tomassonge, anak menantu dari Palewo Topalipung, masa 

pemerintahannya diperkirakan berlangsung 5 tahun (1535-1538). 

10) La Warani Temmagiang, putra dari La Obbi Settiware, masa 

pemerintahannya diperkirakan berlangsung tahun 1538-1547. 
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11) La Mallagenni, diperkirakan masa pemerintahannya hanya berlansung 2 

bulan (1547). 

12) La Mappapuli Toappamadeng Massaoloccle, masa pemerintahannya di 

perkirakan berlangsung sekitar 17 tahun, diperkirakan pada 1547-1564. 

13) La Pakkoko Topabbele, putra dari Puang ri Magalatung, masa 

pemerintahannya diperkirakan berlangsung 3 tahun 1564-1567. 

14) La Mungkace Toudamang, putra dari Cellaulu Paddanreng Talotanreng, 

masa pemerintahannya diperkirakan berlangsung 40  tahun 1567-1607. 

5. Arung Matowa Wajo pasca Islamisasi 

15) La Sangkuru Patau Sultan Abdurrahman, Matinroe ri Allepperengna, 

Arung Matowa Wajo yang pertama kali memeluk  Islam  pada 1610, masa 

pemerintahannya diperkirakan berlangsung 3 tahun (1607-1610). 

16) La Mappepulu Toappamole, putra dari Ranreng Tua Toappadameng, masa 

pemerintahannya diperkirakan berlangsung 4 tahun (1612-1616). 

17) La Samalewa Toappakiu, masa pemerintahannya diperkirakan 

berlangsung 4 tahun (1616-1621). 

18) La Pakallongi Toallinrungi, masa pemerintahannya diperkirakan 

berlangsung 5 tahun (1621-1626). 

19) Topassaungnge, masa pemerintahannya diperkirakan berlangsung 1 tahun 

(1627-1628). 

20) La Pakallongi Toallinrung, memerintah untuk kedua kalinya diperkirakan 

berlangsung 8 tahun (1628-1636). 
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21) To Udamang Matinroe ri Batana, masa pemerintahannya diperkirakan 

berlangsung 3 tahun (1636-1639). 

22) La Isigajang Tobune Matinroe ri Patilia, cucu dari Mungkace Toudamang, 

masa pemerintahannya diperkirakan berlangsung 4 tahun (1639-1643). 

23) La Makkaraka Topatemmul Matinroe ri Pangngarann, masa 

pemerintahannya diperkirakan berlangsung 5 tahun (1643-1648). 

24) La Tommasonge Puangna Daele Petta Malingnge, masa pemerintahannya 

diperkirakan berlangsung 3 tahun (1648-1651). 

25) La Paremma Matinroe ri Passiringna, masa pemerintahannya diperkirakan 

berlangsung 7 tahun (1651-1658). 

26) La Tenrilai Tosengngeng, masa pemerintahannya diperkirakan 

berlangsung 2 tahun (1658-1670). 

27) La Palili Tomalu Puangna La Gella, masa pemerintahannya diperkirakan 

berlangsung 9 tahun (1670-1679). 

28) La Pariusi Daeng Manyampa Matinroe ri Buluna, masa pemerintahannya 

diperkirakan berlangsung 2 tahun (1679-1699). 

29) La Tenrisessu Totimoe to Denra, masa pemerintahannya diperkirakan 

berlangsung 2 tahun 9 bulan (1699-1702). 

30) La Mattone Daeng Laguling Puanna La Rumpang, masa pemerintahannya 

diperkirakan berlangsung 10 bulan (1702-1703). 

31) La Galigo Tosunnia, masa pemerintahannya diperkirakan berlangsung 9 

tahun (1703-1712). 



59 
 

 

32) La Tenri Werrung Puangna Sangaji Arung Peneki, masa pemerintahannya 

diperkirakan berlangsung tahun 1712-1715. 

33) La Salewangeng Totenriruwa, masa pemerintahannya diperkirakan 

berlangsung  21 tahun (1715-1736). 

34) La Maddukelleng Arung Sengkang/Arung Peneki masa pemerintahannya 

diperkirakan berlangsung tahun 1736-1754. 

35) La Maddanaca Arung Waetuo, masa pemerintahannya diperkirakan 

berlangsung  1 tahun (1754-1755). 

36) La Passaung Puangna La Omo, masa pemerintahannya diperkirakan 

berlangsung 2 tahun (1758-1761). 

37) La Mappajung Puangna Salowo Ranreng Tua, masa pemerintahannya 

diperkirakan berlangsung 3 tahun (1764-1767). 

38) La Malliungeng TowalleoangArung Alitta/Arung Peneki, masa 

pemerintahannya diperkirakan berlangsung 3 tahun (1767-1770). 

39) La Mallalengeng atau La Cella Puangna Toapamadeng, masa 

pemerintahannya diperkirakan berlangsung 22 tahun (1795-1817). 

40) La Mamang Toappamadeng Puangna Raden Gallo, masa pemerintahannya 

diperkirakan berlangsung 4 tahun (1821-1825). 

41) La Paddangeng Puangna Palaguna,  masa pemerintahannya diperkirakan 

berlangsung 6 tahun (1839-1854). 

42) La Pawellangi Pajungparoe Datu ri Akkajeng, masa pemerintahannya 

diperkirakan berlangsung 5 tahun (1854-1859). 
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43) La Cincing atau Akil Ali Karaeng Mangeppe Datu Pammana / Pilla Wajo 

Matinroe ri Cappagalung, masa pemerintahannya diperkirakan 

berlangsung 26 tahun (1859-1885). 

44) La Koro Arung Padali, biasa juga disebut Batara Wajo, Masa 

pemerintahannya di perkirakan berlangsung 6 tahun (1885-1891). 

45) La Passamula Datu Lampulle, masa pemerintahannya diperkirakan 

berlangsung 5 tahun (1892-1897). 

46) Ishak Manggabarani Karaeng Mangeppe, dilantik tanggal 11 Februari 

1900, masa pemerintahannya diperkirakan berlangsung 16 tahun (1900-

1916). 

47) La Oddang Datu Larompong, masa pemerintahannya diperkirakan 

berlangsung 6 tahun (1926-1933). 

48) La Mangkona Datu Marioriwawo, keponakan dari La Oddang Datu 

Larompong, beliau Arung Matowa terakhir di Wajo masa 

pemerintahannya diperkirakan berlangsung 16 tahun (1933-1949). 

Arung Matowa Wajo merupakan  pemimpin negeri yang bermitra dengan tiga 

pejabat tinggi negeri Wajo, yaitu Pabate Lompo atau Batelompo merupakan 

pemegang panji-panji, Pelras mengistilahkan “pemegang bendera yang agung” 

berkedudukan sebagai panglima peperangan yang diwakili tiga lempo, Battempolo 

bendera merah disebut Pilla, Talotanreng bendera mempunyai banyak warna disebut 
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patola, dan Tua bendera berwarna kuning disebut cakkuridi.
13

 Pada mulanya bertugas 

khusus untuk urusan-urusan keamanan dan peperangan dalam wilayahnya masing-

masing. Namun lambat laun, karena pertumbuhan administrasi kekuasaan, maka 

merekapun ikut menjalankan pemerintahan dengan bertugas layaknya menteri-

menteri, pembantu Arung Matowa Wajo. 

Ketiga Paddanreng bersama ketiga Batelompo merupakan sebuah badan yang 

disebut Arung Ennenge atau Petta Ennenge. Jika Batara Wajo atau Arung Matowa 

bergabung dalam lembaga tersebut maka badan tersebut dinamakan Petta Wajo. Di 

bawah naungan lembaga tersebut terdapat lembaga yang disebut Arung Mabbicara 

(Raja bicara) yang bertugas untuk memberi nasihat dan mengadili perkara-perkara. 

Tiap-tiap paddanreng didampingi oleh 10 (sepuluh) Arung Mabbicara, dari 30 (tiga 

puluh) Arung Mabbicara ada 12 orang yang merupakan inti dari dari lembaga 

tersebut, yaitu 4 orang Arung Mabbicara pada tiap-tiap Paddanreng. Tugas utama 

mereka adalah memutuskan perkara-perkara (maddatte bicara). Kemudian 18 orang 

Arung Mabbicara lainnya bertugas membantu mattetta mappanopate bicara 

(mengurai, menurunkan, menaikkan) artinya bahwa mereka yang menerima dan 

memeriksa dan dimajukan ke pengadilan kemudian diputuskan oleh Arung 

Mabbicara. Posisi Arung Mabbicara jika disamakan hari  ini disebut dengan penuntut 

umum (jaksa). 

                                                           
13

Husnul Fahima Ilyas, Lontara Suqkuna Wajo Telaah Ulang Islamisasi Di Wajo 

“Tesis”,h.48. 
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Selain dari lembaga Arung Mabbicara terdapat pula lembaga lain yang 

disebut dengan Suro Ribateng terdiri dari tiga orang yaitu seorang untuk Battempola, 

seorang untuk Talotanreng dan seorang untuk Tua. Tugas utama meraka adalah 

sebagai duta resmi menyampaikan permufakatan. Suro Ribateng hanya boleh 

menjalankan tugas atas permufakatan dan perintah dari paddanreng, perintah dari 

Batelompo, perintah Arung Matoa. 

Jumlah keseluruhan dari lembaga tersebut terdapat Arung Matowa (1 orang), 

Arung Ennenge (6 orang), Arung Mabbicara (30 orang), Suro Ribateng (3 orang). 

Jika dijumlahkan secara keseluruhan berjumlah 40 orang yang merupakan lembaga 

pemerintahan tertinggi di Wajo yang kemudian dikenal dengan “Arung Patappuloe 

(Raja-raja empat puluh) atau Puang ri Wajo. Lembaga inilah yang memegang 

kedaulatan yang merupakan lembaga tertinggi di Wajo atau lazimnya dikenal dengan 

“Paoppang palengngngi Wajo: artinya mengelungkupkan dan menengadahkan Wajo” 

artinya runtuh bangunnya negeri Wajo ada di tangan Arung Patappuloe. 

Di bawah tiap Paddanreng (kepala negeri) terdapat punggawa atau Matowa 

yang mengepalai tiap-tiap perkampungan, yaitu di Bettempola, Talotanreng dan 

Tuwa. Punggawa atau matoa ini sering juga disebut “inanna tau maegae (induk dari 

orang banyak)”. Punggawa atau matowa menjalankan pemerintahan langsung atas 

rakyat dalam wilayah masing-masing dan menjadi penghubung antara Petta Wajo 

dengan para Arung Lili (raja-raja bawahan) di seluruh Tana Wajo. 

Walaupun Wajo tidak mengenal sistem Tomanurung, namun dalam praktek 

untuk meletakkan pelapisan masyarakat yang disebut anakarung (bangsawan) titisan 
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dewa, orang Wajo juga mengenal sistem pelapisan sosial seperti kerajaan-kerajaan 

dengan konsepsi Tomanurung, tetapi didasarkan pada orang Wajo yang terbaik 

(aristokrat) yang berasal dari pemangku-pemangku jabatan Tana Wajo turun-

temurun.
14

  

Pada prinsipnya jabatan Arung Matowa Wajo tidak diwariskan secara turun-

temurun dari satu garis keturunan. Arung Matowa Wajo dipilih oleh 39 orang 

anggota dari Puang ri Wajo, baik dari kalangan mereka  maupun dari anggota Puang 

ri Wajo. Menurut Mattulada pola kepemimpinan di Tana Wajo dapat disebut lebih 

dekat dengan sistem kepemimpinan patrimornial yang bersifat tradisional, yaitu 

puncak kepemimpinan tertinggi adalah Arung Matowa Wajo, berlaku pola-pola 

kepemimpinan rasional dan demokratis yang didasarkan pada kemampuan pribadi 

dan mengikut pada suara rakyat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

Mattulada. Latoa suatu lukisan analitis terhadap antropolgi politik orang bugis (Ujung 

Pandang, Hasanuddin University Press, 1995).h.408. 
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C. Pelapisan Sosial 

Pelapisan masyarakat atau stratifikasi sosial biasanya dianggap pula sangat 

penting untuk digunakan dalam mencari latar belakang pandangan hidup, watak atau 

sifat-sifat mendasar dari suatu masyarakat. Selain dari itu, dapat diungkapkan 

hubungan-hubungan kejadian dalam masyarakat termasuk kegiatan dan tingkah laku 

politiknya. 

Pada umumnya sistem pelapisan sosial di Wajo tidak jauh berbeda dengan 

sistem pelapisan di Bugis-Makassar yang terdiri dari tiga golongan. Mattulada 

mengungkapkan bahwa stratifikasi sosial masyarakat Bugis Makassar terdiri dari: 

Pertama, kaum Anakarung (bangsawan) merupakan pelapisan sosial masyarakat 

kaum kerabat Raja. Kedua, Maradeka merupakan lapisan masyarakat kebanyakan. 

Ketiga, ata yaitu lapisan sahaya.  

Friedericy mengungkapkan dalam disertasinya, masyarakat Sulawesi selatan 

pada hakekatnya terdiri dari dua lapisan pokok saja, yaitu lapisan anakarung dan 

maradeka. Ata, hanya merupakan lapisan sekunder, yang terjadi mengikuti 

pertumbuhan kehidupan Sulawesi Selatan.
15

 Terjadinya lapisan ata menurut beliau, 

hakekatnya sama dengan yang disebutkan dalam Latoa, yaitu karena kalah dalam 

perang, perampasan perang dan keputusan peradilan. Dalam Latoa disebutkan bahwa 

seseorang bisa disebut ata disebabkan:  

a) Seseorang yang kalah perang dijual oleh orang yang menang (perang) 

kepada orang lain, sebagai hasil kemenangan perang. 

                                                           
15

Mattulada. Latoa suatu lukisan analitis terhadap antropolgi politik orang bugis, h.30. 
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b) Seseorang yang ditawan. 

c) Melanggar pangngadereng. 

 Seperti yang telah diutarakan di depan bahwa Tana Wajo tidak mengenal 

konsepsi kepemiminan Tomanurung, namun dalam prakteknya untuk meletakkan 

pelapisan  masyarakat, orang Wajo juga mengenal pelapisan seperti kerajaan-kerajaan 

yang mengenal sistem Tomanurung. Untuk melihat sistem pelapisan sosial 

masyarakat Wajo, sebagaimana yang diuraikan oleh Mattulada
16

, sebagai berikut: 

1. ANA’ MATTOLA (anak pewaris. Yang dipersiapkan untuk dapat menjadi arung 

(Raja) atau juga dapat menjadi Arung Matowa Wajo) 

I. Ana’ Mattola (anak pewaris) 

a. (A.I.a……A.I.a) 

b. A.I….A.II.) 

II. Ana’ Sangaji (anak dari keturunan yang ayahnya sorang raja sedangkan 

ibunya adalah anak dari wakil raja). 

a. (A.I…..A.111) 

III. Ana’ Rajeng (anak dihargai) 

a. Ana’ rajeng lebbi  (=anak sangat dihargai) 

(A.I….A.IV.a) 

b. Ana’ rajeng biasa 

(A.II…..A.IV.a) 

IV. Ana’ cera’ (anak berdarah campuran) 

                                                           
16

Mattulada. Latoa suatu lukisan analitis terhadap antropolgi politik orang bugis, h.32-33. 
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a. Ana’ cera’ sawi (anak berdarah campuran warga) 

(A.I….D) 

b. Ana’ cera’ pua’ (anak berdarah campur sahaya) 

(A.I…..E.I) 

c. Ana’ cera’ ampulajeng (anak berdarah campuran sahaya baru) 

(A.1….E.II) 

d. Ana’ cera’ iatang dapureng (anak berdarah campuran sahaya 

pribadi) 

(A.I….E.?) 

2. ANAKARUNG (Anak bangsawan) 

A.I,II,III,IV 

3. TAU DECENG (orang baik-baik) 

I. Tau deceng 

(B…..D) 

II. Tau deceng karaja 

(C.I…..D.) 

4. TAU MARADEKA 

I. Tau maradeka mannenungeng (warga merdeka abadi) 

II. Tau maradeka sampengi (warga merdeka yang berasal dari sahaya 

yang dibebaskan). 

5. ATA (sahaya) 

I. Ata mana’ (sahaya warisan) 
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II. Ata mabuang (sahaya baru). 

Dari pelapisan sosial masyarakat Wajo yang digambarkan di atas, berikut 

beberapa keterangan yang dikemukakan sebagai berikut: 

1. Karena Wajo tidak menerapkan konsepsi tomanurung, sehingga pelapisan 

masyarakatnya tersusun dari tiga buah negeri asal yang bergabung dan 

membentuk satu kesatuan bersama yang kemudian disebut Tana Wajo. yang 

dipimpin oleh Arung Matowa yang dipilih bersama. 

2. Untuk jabatan Arung Matowa Wajo tidak ditentukan lebih dahulu tentang adanya 

putra-putri mahkota, yang secara langsung atau dengan sendirinya diambil dari 

keturunan Arung Matowa. 

3.  Distribusi kekuasaan jabatan kerajaan di pusat dan di daerah-daerah bawahan 

ditentukan dari bawah, menurut jenjang kekuasaan. Jabatan-jabatan tinggi 

kerajaan ditempati melalui saluran bawah, untuk sampai ke pusat kekuasaan. 

Tentu saja yang mendapat peluang-peluang tersebut adalah lapisan A, akan tetapi 

selalu saja terdapat kemungkinan persaingan dari lapisan B, C dan D, sesuai 

dengan kemampuannya. Hal demikian dapat terjadi karena mobilitas sosial yang 

bersifat vertikal baik jasa maupun pengabdian kepada negeri. 

4. Hanya pada lapisan masyarakat Wajo terdapat lapisan atas yakni lapisan A pada 

skema ini tidak disebut lapisan anakarung. Lapisan A itu merupakan lapisan 

sosial yang selalu dipersiapkan untuk menempati pucuk pimpinan kekuasaan 

politik, atau elite politik, lapisan anakarung (B) adalah semata-mata keturunan-
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keturunan dari lapisan yang melakukan perkawinan dengan perempuan dari 

lapisan tau maradeka (D). 

Pelapisan masyarakat Wajo sampai dengan hari ini masih diberlakukan, 

namun pelapisan masyarakat muncul karena adanya hak-hak tertentu yang dihargai 

masyarakat, seperti harta kekayaan, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalihan dalam 

agama atau keturunan. Semakin banyak komponen-komponen yang dihargai 

masyarakat yang dimiliki oleh seseorang semakin tinggi pula kedudukannya dalam 

masyarakat. Penempatan seseorang pada pelapisan sosial tertentu atau tinggi 

rendahnya kedudukan serta derajat seseorang dalam masyarakatnya sangat tergantung 

pada unsur mana yang paling dihargai masyarakat dan dimiliki oleh yang 

bersangkutan. Dengan demikian muncullah apa yang dikategorikan bangsawan dan 

golongan masyarakat biasa, yang dalam istilah antropologi dikenal dengan istilah 

stratifikasi sosial. Nawir
17

 mengemukakan Pelapisan sosial masyarakat Wajo 

dikategorikan sebagai berikut: 

a. Gelar Andi, yaitu gelar yang diberikan kepada orang yang orang tuanya 

(bapak ibunya) sama-sama keturunan bangsawan. Orang yang bergelar 

Andi biasa juga dipanggil Pung. 

b. Gelar Daeng, gelar ini merupakan gelar yang diberikan kepada orang (pria 

dan wanita) yang telah menikah dan masih ada keturunan bangsawannya. 

Khusus untuk pria biasa dipanggil Ambo. 

                                                           
17

Nawir, Sejarah Pesantren As’Adiyah di Sengkang Kabupaten Wajo, (Balai Kajian Sejarah 

dan Nilai Tradisional Ujung Pandang, 1999/2000),h.68. 
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c. Masyarakat biasa, yaitu masyarakat pada umumnya tinggal dalam satu 

daerah (kabupaten Wajo) terlepas atau tidak ada keturunan bangsawannya. 

D. Bahasa dan Aksara 

Bahasa-bahasa di berbagai kepualauan Nusantara dari semenanjung Melayu 

sampai Polinesia menunjukkan adanya kesamaan. Dalam hal ini, Sulawesi Selatan 

bahasa-bahasa yang digunakan termasuk dalam rumpun bahasa Melayu-Polenesia. 

Yang huruf-hurufnya berasal dari huruf sangsekerta, baik itu bahasa Bugis, Makassar, 

Toraja dan Mandar. Bahasa-bahasa daerah Bugis dan Makassar mempunyai lambang 

bunyi atau aksara yang sama. Aksara Bugis-Makassar itu disebut aksara lontara. 

Aksara lontara’ menurut Mattulada
18

 berkaitan dengan penciptaan tanda-tanda 

bunyi, hal tersebut terpangkal pada kepercayaan dan pandangan mitologis orang 

Bugis-Makassar yang memandang alam semesta ini, sebagai sulapa’ eppa’ wolasuji 

(segi empat belah ketupat). 

Bahasa Bugis merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat umum 

khususnya orang Bugis. Kata Bugis adalah suatu perubahan dari kata “woegi” yaitu 

manusia yang bisa menggunakan dan bertutur dalam bahasa ini sehingga menamai 

dirinya “To Wugi” (To artinya orang dan wugi artinya Bugis) yang berarti manusia 

dari Bugis. Syamzan Syukur mengungkapkan bahwa bahasa ini berasal dari Luwu, 

yang kemudian lambat laun menyebar ke daerah-daerah seperti Wajo, Soppeng, 

                                                           
18

Mattulada. Latoa suatu lukisan analitis terhadap antropolgi politik orang bugis, h.10. 
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Bone, Barru dan Tanete.
19

 Mungkin inilah sebabnya kemudian daerah-daerah tersebut 

dinamai daerah Bugis. 

Baik Bugis maupun Makassar, pernah dipelajari dan diteliti oleh Matthes, 

seorang misionaris ahli bahasa kebangsaan Belanda, dengan sebagian sumber 

kesusasteraan tertulis yang dimiliki oleh orang Bugis dan Makassar sejak berabad-

abad lamanya. Matthes pernah mengumpulkan banyak sekali naskah-naskah 

kesusasteraan yang tercantum dalam berbagai lontara’. Menurut berbagai sumber 

bahwa huruf Lontara merupakan huruf sanskerta yang disederhanakan oleh 

Syahbandar Kerajaan Gowa yang bernama Daeng Pamatte.
20

 Huruf lontara itulah 

yang kemudian digunakan dalam menulis kronik-kronik dalam bahasa Bugis atau 

Makassar sejak abad XVII, kemudian dikenal pula pemakaian huruf Arab setelah 

agama Islam masuk yang disebut aksara Serang. Diketahui bahwa kata “serang” 

berasal dari kata “seram”. Huruf lontara ini pada umumnya dipakai untuk menulis 

tata-aturan pemerintahan dan kemasyarakatan ke dalam naskah yang terbuat dari 

daun lontar, sedangkan lontara ber-ukirik Serang biasanya dipakai dalam 

hubungannya dengan pelajaran agama Islam. Aksara lontara terbagi atas lontara lama 

dan lontara baru. Aksara lama adalah aksara yang berbentuk jangang-jangang 

(burung). Sedangkan aksara baru berbentuk sulapakeppak (bersegi empat). 

 

 

                                                           
19

Syamzan Syukur, Islamisasi Kedatuan Luwu pada Abad XVII, h.90. 

20
Mattulada. Latoa suatu lukisan analitis terhadap antropolgi politik orang bugis, h.11-12. 
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E. Sistem Sosial Budaya 

Adat yang berlaku dalam tata kehidupan orang Wajo adalah lahir dari 

permufakatan yang bulat dan utuh dengan diikat oleh perjanjian yang tidak boleh 

diingkari. Oleh karena itu, adat Wajo mendapat tempat teratas dalam kehidupan dan 

dijunjung tinggi oleh rakyat. Dalam hubungan ini lahirlah satu semboyan di daerah 

Wajo yang menjadi pedoman dan sumber hukum adat, yaitu “Maradeka to Wajoe 

ade’nami napopuang”
21

 (hanya adatnya yang dipertuan), maksudnya hanya adat dan 

peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan berfungsi sebagai hukum. 

Adat istiadat itulah yang kemudian dijadikan dasar dalam berbuat dan 

bertingkah laku dalam tata kehidupan bermasyarakat di Wajo. baik di bidang politik 

maupun di bidang pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya. Dalam perkembangan 

selanjutnya, adat yang mengatur tata kehidupan masyarakat Wajo dalam berbagai 

aspek itu dibagi menjadi empat macam, yaitu: 

a. Ade’ assituruseng (peraturan yang disepakati), yakni peraturan yang 

ditetapkan berdasarkan musyawarah Arung Ennengnge bersama Arung 

Matowa dan Arung Mabbicara. 

b. Ade’Abiasang (adat kebiasaan) yaitu peraturan yang timbul dari kebiasaan 

yang akhirnya dicantumkan dalam buku lontara. 

                                                           
21

Sritimuryati, Kepemimpinan dan Ajaran-ajaran La Ta’dampare Puang ri Manggalatung 

Sebagai Arung Matowa Wajo IV, (Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang, 

1998/1999),h.9. 
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c. Ade’ Maraja (adat besar) yaitu peraturan khusus mengenai raja dan 

pejabat negeri bawahan seperti peraturan mengenai tanah arajang (tanah 

kebesaran) dan kewajiban rakyat untuk menjadi pengikut raja dan 

sebagainya. 

d. Ade’ Mappuraonro, yaitu adat yang disepakati yang dianggap menjamin 

rasa keadilan, penerapannya dapat menghasilkan kebaikan dan 

kemaslahatan bersama. 

F. Sistem Kepercayaan 

Sistem kepercayaan merupakan pandangan komunitas lokal terhadap 

hubungan manusia dan dunia gaib, dunia gaib dikonsepsikan di dalamnya terdiri atas 

dewa, roh-roh manusia dan mahluk gaib serta dunia setelah kehidupan.  Menurut 

Koentjaraningrat
22

 selain emosi keagamaan, unsur penting di dalam kepercayaan 

adalah sistem keyakinan, upacara keagamaan maupun penganut atau pemeluk. 

Menurut Abu Hamid  mengenai Kepercayaan masyarakat Sulawesi Selatan 

pra-Islam yang dikutip oleh Ahmad Sewang, pada dasarnya bisa dilihat dalam tiga 

bentuk yaitu kepercayaan terhadap arwah nenek moyang, kepercayaan terhadap 

dewa-dewa patuntung, kepercayaan terhadap persona-persona jahat. 

Kepercayaan semacam itu oleh E.B Tylor dinamakan animisme yaitu berasal 

dari kata anima, berarti soul atau jiwa. Menurut animisme seperti yang dikemukakan 

Tylor, setelah manusia meninggal dunia jiwa atau roh meninggalkan jasmaninya dan 

                                                           
22

Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi ( Jakarta: Aksara Baru, 1990), h.377. 
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selanjutnya bisa berpindah dan menempati mahluk-mahluk yang masih hidup ataupun 

benda-benda material. Karena itu agar roh tersebut tidak mengganggu maka perlu 

dilakukan pemujaan pada arwah leluhur atau benda-benda yang dianggap memiliki 

kekuatan magis.  

Kepercayaan terhadap animisme mengalami perkembangan sejalan dengan 

perkembangan masyarakat. Menurut paham animisme, arwah leluhur juga 

mempunyai struktur sosial sebagaimana halnya masyarakat manusia. Para leluhur 

mempunyai kedudukan yang berstruktur, mulai dari yang terendah sampai kepada 

yang tertinggi. Arwah yang menempati lapisan atas memiliki pengaruh yang paling 

menentukan pada kehidupan manusia. Dengan demikian pemujaan terhadapnya juga 

dilakukan lebih serius dibanding dengan lainnya. Arwah yang menempati lapisan 

teratas tadi mereka menamakannya sebagai dewa. 

Masyarakat Wajo pra-Islam mengenal suatu kepercayaan kepada satu dewa 

yang tunggal yang oleh masyarakat disebut “Dewata seuwae” berasal dari kata deq 

yang artinya tidak, watang berarti tubuh atau bentuk, dan seuwae adalah satu. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa Dewatasewwae berarti tidak berwujud yang tunggal. 

Dewatasewwae dipercaya sebagai Patoto’e (sang penentu nasib), biasa juga disebut 

dengan To Palanroe (sang pencipta).  

Dewata sewwae dipandang sebagai dewa yang bersemayam di langit yang 

menciptakan hujan, mendatangkan kemakmuran dan juga dapat membawa 

kemurkaan dalam bentuk kemarau maupun petir, sehingga masyarakat biasanya 
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dalam melakukan pemujaan melalui upacara tradisional maupun persembahan 

sesajen. Pemberian sesajen biasanya ditempatkan diatas loteng rumah. 

Keyakinan mengenai adanya dewa bawah air yang dikenal dengan We Nyiliq 

Timo bertempat tinggal di laut, sungai maupun danau. Biasanya masyarakat 

memberikan sesajen berupa walasuji yang berisi makanan yang kemudian di 

tenggalamkan ke dalam sungai, laut ataupun danau.  Keyakinan mengenai dewa di 

bawah air masih diyakini sampai hari ini. Pemujaan dewa semacam ini disebut 

dengan macceraq tampareng yang mana ritual ini merupakan pensucian danau dan 

pemotongan kerbau yang dipersembahkan ke penguasa bawah air sebagai bentuk 

ritual untuk menolak bala. Kepercayaan adanya mahluk halus yang menghuni danau 

telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu salah 

satu danau yaitu danau Tempe bukan hanya dijadikan sebagai penangkapan, 

penangkaran ikan akan tetapi juga terdapat area keramat. 
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BAB III 

TERJADINYA MUSU’ SELLENG DALAM PROSES ISLAMISASI DI 

KERAJAAN WAJO 

A. Kerajaan Gowa Sebagai Pusat Islamisasi 

1. Keberadaan Orang Portugis di Sulawesi Selatan 

Permulaan abad ke XVI, bangsa Portugis menaklukkan Malaka pada tahun 

1511 selanjutnya ke Maluku dan menguasai Ternate. Tujuan utama kedatangan 

Portugis  adalah untuk berdagang dan mencari rempah-rempah yang merupakan 

kebutuhan penting di Eropa pada saat itu. Selain itu, didorong pula oleh keinginan 

untuk misi menanamkan kekuasaan dan  menyebarkan agama yang mereka anut.
1
  

Pada awal abad ini pula telah ada upaya-upaya di Sulawesi Selatan untuk 

memasukkan ajaran Kristen. Menurut laporan dari Ordo Fransiska di Portugal yang 

dikutip oleh Suriadi Mappangara, Fernando de Soledade, ketika itu tiga orang pendeta 

yakni P.P. Antonio dos Reys, Bernardino de Marvao dan Cosme de Annunciacao, 

disertai seorang Bruder (pembantu pastor) mendarat di Makassar. Disana dia 

menjumpai penduduk yang hidup dalam kondisi tidak beraturan dan saling 

memusuhi, sehingga dia tidak dapat melakukan pembaptisan, karena mereka hanya 

tinggal sebentar dan berangkat ke tempat lain, mungkin ke Maluku.
2
 

                                                           
1
 Mattulada, Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan (Ujung Pandang: 

Hasanuddin Universitas Press, 1998).h.140. 

2
Suriadi Mappangara, Sejarah Islam di Sulawesi Selatan (Makassar: Lamacca Press, 

2003)h.62. 
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Dua belas tahun kemudian pada tahun 1537 suatu usaha dilakukan tetapi kini 

tidak di Sulawesi Selatan, melainkan di Ternate. Antaonio Galvao saat itu menjadi 

panglima benteng Portugis disana. Dua orang bangsawan muda, bersama 

rombongannya dari salah satu daerah di kepulauan Makassar mengunjungi Tertane 

untuk membuka hubungan persahabatan dan disambut dengan kehormatan. Mereka 

berdua sempat dipabtis Antonio dan Miguel Galvao, sebelum kembali mereka 

mengabarkan kepada Galvao mengenai kemakmuran dan kekuasaan kerajaan di 

negeri asalnya. Selain itu disampaikan pula tentang peluang yang diyakini baik untuk 

berdagang maupun untuk menyebarkan agama.  

Galvao merespon dengan mengirimkan kapten Francisco de Castro dengan 

pendeta-pendeta dan pedagang-pedagang untuk mengadakan kontak. Pada bulan Mei 

1538 ekspedisi diberangkatkan. Oleh karena angin yang berlawanan, menyebabkan 

rombongan tersebut tidak sampai di Makassar, tetapi ke Sulawesi Utara. Disana para 

penginjil berhasil mengkristenkan raja, ketiga saudaranya dan kira-kira 130 

pengikutnya. Kemudian mereka meneruskan perjalanan ke Mindanao Selatan, dan 

berhasil membaptis Raja dan permainsuri serta 150 pengikutnya.
3
 

Pada tahun 1544, agama Kristen masuk di Makassar, namun kini dari Malaka. 

Tokoh utama agama itu adalah saudagar Portugis Antonio de Payva. Atas perintah 

Ruy Vas Pariera, Panglima Malaka, de Payva dikirim ke Sulawesi Selatan pada bulan 

Februari 1544 untuk mengangkut kayu Cendana. De Payva berlabuh di Suppa (Teluk 

                                                           
3
Willard A. Hanna dan Des Alwi, Ternate dan Tidore Masa Lalu Penuh Gejolak, (Jakarta: 

Sinar Harapan, 1996),h,65. 
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Pare-pare di pantai Barat Sulawesi Selatan) dan disambut oleh pemerintah setempat. 

Disana de Payva sempat menyampaikan beberapa hal yang menyangkut ajaran 

Kristen. 

Dari Suppa ia berlayar ke Siang, pada kesempatan sebelumnya di Siang, dia 

disambut dengan penuh  keramahan dan selama sakit dirawat di istana Siang. Ia 

berhasil membaptis Raja Suppa sebagai raja pertama yang masuk agama Kristen. 

Sumber lontara tidak menyebutkan nama dan tahun kedatangan utusan Portugis 

tersebut, lontara hanya menyinggung tentang kedatangan seorang pendeta yang 

berhasil mengkristenkan beberapa Raja di Selawesi Selatan. Dalam Lontara Sukku’na 

Wajo yang dikutip oleh Ahmad Sewang menyebutkan bahwa: 

“Pendeta itu berhasil memasukkan Kristen Datu Suppa yang bernama 

Makeraiye dan didirikan sebuah gereja di kampong Maena. Ia juga berhasil 

memasukkan Kristen (Raja) Bacucuki, daerah yang terletak di pinggir laut 

dan (Raja) Siang di Pangkajene”.
4
 

 

 Apa yang mendorong ketiga raja ini masuk agama tersebut, tidak 

dikemukakan jawaban yang pasti. Laporan de Payva tidak menyinggung masalah ini. 

Namun menurut Ahmad Sewang, mungkin disebabkan oleh kemampuan de Payva 

dalam menyampaikan agama tersebut dalam bahasa setempat, sehingga mudah 

diterima oleh raja. Kemampuan de Payva tidaklah diragukan, karena kedatangannya 

di Sulawesi Selatan adalah yang kedua kalinya setelah kedatangannya yang pertama 

pada tahun 1542. Dipertegas dan diakui oleh Pelras bahwa de Payva memiliki 

                                                           
4
Ahmad Sewang, Islamisasi Gowa….h. 54-55. 
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keterampilan dalam menjelaskan iman agama Kristen dalam bahasa daerah setempat.
5
 

Sekalipun peralihan agama oleh raja  mendapat tantangan dari rakyatnya, terutama 

para bissu dan para pedagang Muslim. Namun tantangan ini tidak menghalanginya 

untuk menganut agama Kristen. 

 Sebelum Raja Siang memutuskan untuk dibaptis, menurut Pelras
6
 bahwa ada 

beberapa pertanyaan yang mencakup tentang kenaikan kristus, putra Tuhan ke langit, 

yang mengingatkan mereka kepada tokoh Batara Guru, Putra dari Patoto’e, di akhir 

cerita I La Galigo. Selain pemujaan para santo yang diyakini sebagai perantara Dewa 

Sisine dengan manusia. Atau tentang santo Yacob, salah satu dari dua belas apostel 

sang kristus (sahabat terdekat Isa Al-Masih) yang dianggap santo pelindung daerah 

Iberia (negeri Spanyol dan Portugis), yang perlindungannya mungkin diibaratkan 

dengan Tomanurung yang telah menganugerahkan perlindungan kepada para pendiri 

kerajaan Bugis. Demikian pula panji-panji yang di bawah dalam perang oleh bangsa 

Portugis yang bergambar Santo Yacob dapat disamakan dengan bendera (arajang) 

yang dikeramatkan dan juga dikibarkan dalam peperangan. Mungkin merekapun 

berpendapat bahwa pendeta Katolik dengan ritual mereka yang rumit dapat 

menduduki fungsi yang sama dengan bissu bagi penguasa. 

Peristiwa masuknya Raja Suppa, dan kemudian disusul oleh Raja Bacucuki 

dan Raja Siang dengan cepat tersiar di kalangan orang-orang Portugis  di kota-kota 

                                                           
5
Christian Pelras, Sumber-sumber Kepustakaan Eropa Barat Tentang Sulawesi Selatan, 

(Ujung Pandang: Panitia Dies Natalis XXI, 1973).h.46. 

6
Christian Pelras, Manusia Bugis, (Jakarta: Nalar, 2005),h.154-155. 
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pelabuhan lainnya, banyak di antara mereka berkeinginan untuk berkunjung ke 

Sulawesi Selatan. Pada Tahun berikutnya 1545 ekspedisi lain dikirim ke Sulawesi 

Selatan. Beberapa orang Portugis disertai seorang pastor yang bernama Vicenta 

Viegas, tiba di pelabuhan Machoquique pada tanggal 1 Februari (diperkirakan daerah 

Bacucuki, yang merupakan wilayah Malussi Tasi’ daerah yang berdekatan dengan 

Teluk Pare-Pare). Disambut dengan baik oleh Lapitou, raja daerah ini dan juga Raja 

Suppa dan juga Raja Linta (Alitta). Mereka dikumpulkan disana dan kemudian 

dibaptis. 

Pada tahun yang sama 1545 pastor Vicenta Viegas menuju ke Tallo, yang 

menurut sumber Portugis dia sempat membaptis Raja Tallo. Ketika itu Tallo di  

bawah kepemimpinan I Mapatakang Kangtana Daeng Padulung (1545-1577). 

Setelah peristiwa itu, hubungan Portugis dan Malaka dan Sulawesi Selatan 

terganggu selama 14 tahun, disebabkan oleh pejabat Portugis membawa lari seorang 

putri bangsawan dari Kerajaan Suppa. Ketika hubungan dilanjutkan para penguasa 

Suppa, Alitta dan Bacukiki yang telah dibaptis telah meninggal dunia dan wilayah 

mereka kehilangan kemerdekaannya karena dijajah oleh Kerajaan Gowa.  

Ada hal yang aneh karena sejak peristiwa tersebut, beberapa kali orang-orang 

Kristen lokal mengirim surat agar diutus seorang paderi untuk mengajar mereka, 

namun selama beberapa tahun tidak seorangpun yang meresponnya. Bahkan tidak 

ditemukan keterangan mengenai 4 pangeran muda yang dikirim pada tahun 1545 

menuju sekolah tinggi Jesuit di Goa India. Dua diantaranya merupakan bangsawan 

Gowa.  
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Setidaknya antara 1580-1590, ada empat pastor Franciscan dikirim ke 

Sulawesi Selatan, tetapi mereka hanya tinggal sebentar dan tidak ada usaha lebih 

lanjut untuk mengkristenkan penduduk ini meskipun sejak saat itu banyak orang 

Portugis yang tinggal di Makassar, yang pada saat itu merupakan komunitas penting 

di Makassar. Jumlahnya mencapai 500 keluarga. Seperti yang dikemukakan oleh 

Scerieke, sejak saat itu agama Kristen kehilangan pengaruh dan tidak mengalami 

perkembangan, digantikan dengan agama Islam yang mulai menorobos masuk ke 

wilayah Sulawesi Selatan.
7
 

Yang menarik dari informasi-informasi ini, jika benar beberapa penguasa di 

Sulawesi Selatan telah masuk Kristen, apakah betul-betul mereka menjalankan ibadah 

seperti yang telah dianjurkan oleh agamanya, ataukah ini hanya merupakan siasat 

politik dari para penguasa untuk menarik simpati dari orang-orang Portugis agar 

mereka tetap bisa mengadakan kontak dagang yang tentunya akan menguntungkan 

pihak kerajaan dan penguasa setempat. Pernyataan demikian muncul karena sampai 

saat ini tidak diketemukan bukti-bukti arkeologi dan keterangan tentang perilaku 

kultural yang dapat memberikan petunjuk akan hal tersebut, baik dari sumber asing 

maupun dalam bentuk naskah lokal, jauh berbeda dengan informasi yang ada, ketika 

Islam masuk ke pulau ini. Namun,
8
 menurut Suriadi Mappangara, kecuali ada 

beberapa kosa kata bahasa Portugis yang diserap dalam bahasa Makassar (Indonesia) 

                                                           
7
 Edwar L.Poelinggomang,dkk, Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I (Balitbangda Provinsi 

Sulawesi Selatan),h.79. 

8
 Suriadi Mappangara, Sejarah Sulawesi Selatan, h.66. 
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dan juga beberapa musik yang diperkirakan mendapat pengaruh atau berasal dari 

Portugis. 

2. Kedatangan Tiga Mubalig 

Menurut teori yang dikembangkan oleh Noorduyn dan dikutip oleh Syamzan 

Syukur, bahwa proses islamisasi di Sulawesi Selatan tidak jauh berbeda dengan 

daerah-daerah lainnya di Nusantara, yaitu melalui tiga tahap yaitu kedatangan 

(arrival), penerimaan Islam (reseive) dan pembentukan kerajaan yang bercorak Islam 

atau penyebaran lebih lanjut.
9
 Teori tersebut dijadikan acuan untuk menganalisis  

Islamisasi di Sulawesi Selatan.  

 Kedatangan Islam di Sulawesi Selatan adalah ketika para pedagang Melayu 

Muslim mendatangi daerah ini. Kata Melayu yang dimaksud dalam pengertian bahwa 

tidak terbatas pada wilayah daerah Riau dan Semenanjung Malaka, seperti yang 

diartika sekarang, tetapi menurut Mattulada
10

 meliputi seluruh pulau Sumatra, 

sehingga ketika Datuk ri Bandang yang datang dari Koto Tangah Minangkabau di 

Makassar sebagai mubalig Islam, dia disebut sebagai orang Melayu. 

 Sekitar tahun 1542, mengenai kedatangan seorang Portugis Antonio de Payva 

seperti yang telah diuraikan didepan, mendarat di Kerajaan Siang sebagai salah satu 

kerajaan Tua di Sulawesi Selatan. Dalam laporannya, ia menulis bahwa ketika 

mengadakan aktivitas misi Katolik di Siang, ia mendapat rintangan dari para 

                                                           
9
Syamzan Syukur,Islamisasi Kedatuan Luwu Pada Abad XVII, h.22. 

10
 Mattulada, Minangkabau dalam Kebudayaan Orang Bugis Makassardi Sulawesi Selatan, 

(Bukittinngi: Universitas Andalas, 1980),h.2. 
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pedagang Melayu muslim yang diperkirakan telah menetap di sana sekitar 50 tahun 

sebelumnya. Laporan Payva merupakan informasi tertua tentang kegiatan orang-

orang Melayu di Sulawesi Selatan. Berdasarkan laporan ini dapat diperkirakan bahwa 

pada akhir abad  XV orang-orang Melayu sudah melakukan aktivitas perdagangan di 

daerah ini. Namun, tidak dapat diketahui secara pasti berapa jumlah orang-orang 

Melayu menetap di daerah ini. Namun diperkirakan mereka semakin banyak 

melakukan migrasi dan menetap di Sulawesi Selatan setelah kejatuhan Malaka pada 

1511. 

 Keberadaan orang-orang Melayu di Kerajaan Gowa telah ada pada masa 

pemerintahan Raja Gowa (1546-1565), yang bernama Tonipallangga I Manriogau 

Daeng Bonto Karaeng Lakiung, telah datang utusan orang-orang Melayu, Datuk 

Anakkoda Bonang. Mereka mendapatkan perlakuan istimewa dari kerajaan untuk 

menempati daerah sekitar pelabuhan Somba Opu di kampung Mangalengkana.
11

 

 Hubungan baik antara pendatang Melayu dengan penduduk setempat, 

menyebabkan mereka mendapatkan tempat istimewa di hati raja. Tidak 

mengherankan jika Raja Gowa berikutnya yaitu Tujijallo (1565-1590) memberikan 

fasilitas tempat ibadah, sebuah masjid yang berada di sekitar pemukiman mereka 

yaitu di Mangalengkana.
12

 Pemberian fasilitas tempat ibadah merupakan bentuk 

                                                           
11

 Ahmad Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa pada Abad ke XVI-XVII, h.84. 

12
 Mesjid Mangalengkana merupakan masjid pertama yang dikenal dalam sejarah Sulawesi 

Selatan. Masjid tersebut sudah hancur, menyusul penghancuran Benteng Somba Opu sebagai akibat 

dari kekalahan Gowa dalam perang Makassar antara Sultan Hasanuddin dan VOC. Lokasi masjid itu 

sekarang sudah terkikis oleh aliran sungai Jeneberang. 
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perhatian kepada para pedagang muslim. Di pihak lain, para pedagang muslim 

berusaha memelihara hubungan baik itu dengan kerajaan yang dapat dilihat dari 

kontribusi yang diberikan oleh para pedagang Melayu terhadap pembinaan kerajaan. 

 Menurut Ahmad Sewang sekalipun para pedagang muslim sudah berada di 

Sulawesi Selatan sejak akhir abad XV, tidak diperoleh keterangan yang pasti, baik 

dari sumber lokal maupun luar, tentang terjadinya konversi ke dalam Islam oleh raja 

setempat pada masa itu, sebagaimana yang terjadi pada agama Katolik. Hal inilah 

yang menjadinya faktor pendorong pedagang Melayu mengundang tiga Mubaligh 

dari Koto Tangah Minangkabau. Faktor lain juga mengenai keberadaan orang-orang 

Portugis dalam misi Kristenisasi menimbulkan kekhawatiran para pedagang-

pedagang Melayu Muslim yang bermukim di berbagai daerah di Sulawesi Selatan 

akan konversi agama Kristen. Sebagai usaha untuk membendung dan mengimbangi 

misi Kristen yang lebih agresif. Persaingan antara misionaris Katolik dan para 

pedagang Melayu Muslim telah berlangsung lama, sebagaimana diakui oleh Antonio 

de Payva pada saat ia berkunjung ke Sulawesi Selatan pada tahun 1542. Payva 

menulis dalam suratnya sebagaimana yang dikutip oleh Pelras: 

“Lawan saya adalah pendatang Melayu Islam dari Sentana (Ujungtanah),Pao 

(Pahang) dan Patane (Patani), yang berusaha supaya raja mengubah 

maksudnya (untuk menerima agama Katolik), karena sudah lima puluh tahun 

lebih mereka datang berdagang disitu”.
13

 

 

Inisiatif untuk mendatangkan khusus ke Makassar, sudah ada sejak Anakkoda 

Bonang berada di Gowa pada pertengahan abad XVI, tetapi nanti berhasil setelah 

                                                           
13

 Ahmad Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa pada Abad ke XVI-XVII, h.88. 
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memasuki awal abad XVII dengan kehadiran tiga orang Datuk dari Minangkabau. 

Kehadiran tiga datuk yang dilatarbelakangi persaingan antara misionaris dan para 

pedagang muslim sebagaimana yang disebut di atas, telah memperkuat tesis Schrieke 

yang memandang bahwa intensitas penyebaran Islam adalah sebagai tandingan 

terhadap misi Kristen yang agresif.
14

 

Berdasarkan Lontara Sukku’na Wajo menyebutkan bahwa ketiga datuk itu 

datang pada permulaan abad XVII dari Koto Tangah, Minangkabau. Mereka dikenal 

dengan nama datuk tellue (bugis) dan datuk tallua (Makassar), yaitu: 

1) Sulaiman Khatib Sulung, yang lebih populer dikenal dengan nama Datuk 

ri Patimang sebagai nama tempat kematiannya di kampong Patimang-

Malangke daerah Luwu. 

2) Abdul Makmur Khatib Tunggal, yang lebih populer dikenal dengan nama 

Datuk ri Bandang yang dimakamkan di Bandang. 

3) Abdul Jawad Khatib Bungsu, yang lebih populer dikenal dengan nama 

Datuk ri Tiro, karena dimakamkan di kampung Tiro, Bulukumba.
15

 

Sumber lain menyebutkan bahwa ketiga datuk itu adalah utusan dari Kerajaan 

Aceh. Mereka diutus atas permintaan Karaeng Matowaya, Raja Tallo yang menjabat 

sebagai Tomabbicara butta atau Mangkubumi Kerajaan Gowa. Kedua sumber 

tersebut tidaklah bertentangan, Karena sekalipun ketiga datuk itu berasal dari 

                                                           
14

 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan 

XVIII, (Bandung: Mizan, 1994),h.32. 

15
 Mattulada, Islam di Sulawesi Selatan, h.231. 
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Minangkabau, kemungkinan saja mereka adalah utusan dari Aceh, mengingat 

Minangkabau pada awal abad XVII berada dalam pengaruh Kerajaan Aceh. 

Ketiga Datuk yang berasal dari Minangkabau tersebut, ketika sampai di 

Makassar tidak langsung melaksanakan misinya untuk menyiarkan Agama Islam. 

Akan tetapi terlebih dahulu menyusun strategi dakwah dan memutuskan untuk 

melanjutkan perjalanan mereka ke Luwu sebagai target awal dalam misi dakwah 

Islam. Menurut Syamzan Syukur
16

 ada tiga faktor yang melatarbelakangi ketiga 

Datuk tersebut memilih Luwu sebagai target awal dalam menyiarkan Islam di 

Sulawesi Selatan, yaitu:  

Pertama, keberadaan orang-orang Portugis di Makassar. Ketika tiga Datuk 

tersebut tiba di Somba Opu, ibu kota Kerajaan Gowa, mereka mendapati banyak 

orang-orang Portugis yang dipekerjakan sebagai tenaga ahli dalam membangun 

benteng-benteng dan perbengkelan peleburan besi untuk membangun meriam dan 

bedil. Mengingat bahwa keberadaan orang-orang Portugis selain berdagang juga 

merupakan misionaris Kristen. Hal inilah yang menimbulkan kekhawatiran ketiga 

Datuk, sehingga bisa jadi orang-orang Portugis akan menghalangi misi ketiga Datuk 

dalam menyiarkan Islam di Kerajaan Gowa. Untuk menghindari kemungkinan 

terjadinya konflik dengan orang-orang Portugis, mereka mengatur strategi dakwah 

yang hasilnya mereka memilih kedatuan Luwu sebagai target awal Islamisasi di 

antara kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar.  

                                                           
16

 Syamzan Syukur, Islamisasi Kedatuan Luwu Pada Abad XVII, h.126-130. 
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Kedua, Kedatuan Luwu  merupakan Kerajaan Bugis tertua, ketiga Datuk 

dalam rangka melaksanakan misinya, terlebih dahulu menyusun strategi dakwah. 

Mereka menanyakan kepada para orang-orang Melayu Muslim yang telah lama 

bermukim di Makassar mengenai raja yang paling di hormati. Berdasarkan tradisi 

lisan Bugis-Makassar bahwa pusat kerajaan Bugis tertua adalah Luwu, sebagai 

tempat asal muasal kebudayaan Bugis yang oleh masyarakat Bugis menganggap 

bahwa pusat kebudayaanpun tetap di Luwu. Oleh sebab itu, maka melekatlah pada 

Datu Luwu sebagai raja yang dihormati dan disegani. Adapun Gowa adalah raja yang 

paling ditakuti karena banyak senjatanya. Ini sesuai dengan ungkapan 

“awatangngenge ri Gowa, alebbirengnge ri Luwu” (kekuatan ada di Gowa, 

sedangkan kemuliaan ada di Luwu).
17

  

Ketiga, kepercayaan dewata Seuwwae, salah satu kepercayaan masyarakat 

Luwu sebelumnya datangnya Islam, adalah kepercayaan dewata Seuwwae (dewa 

yang tunggal). Berdasarkan I La Galigo, masyarakat Luwu sudah percaya akan 

adanya sesuatu yang berkuasa, pencipta alam semesta dan penguasa kehidupan 

manusia dan dunia (ale kawa). Dengan konsep kepercayaan tersebut, masyarakat 

Luwu mungkin dianggap telah dewasa sikap keagamaannya, sehingga memberi 

kemudahan dalam menyampaikan misi monoisteistik Islam dan merupakan misi 

ketiga Datuk tersebut. 

                                                           
17

 Syamzan Syukur, Islamisasi Kedatuan Luwu Pada Abad XVII, h.128. 
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Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Datuk Tellue melanjutkan 

pelayarannya ke Kedatuan Luwu, yaitu suatu kerajaan yang letaknya di Ujung Utara 

Teluk Bone.  

Datuk Tellue memasuki kedatuan Luwu, pertama-tama menginjak suatu 

daerah yang bernama Bua, salah satu daerah palili Kedatuan Luwu. Pemimpin daerah 

ini disebut Maddika. Pada saat kedatangan Datuk Tellue, daerah ini di bawah 

pemerintahan Maddika Tandipau.  Dijelaskan oleh Syamzan Syukur bahwa sebelum 

Raja Luwu Datu Patiware memeluk Islam lebih dulu Maddika Tandipau memeluk 

Islam. 

Setelah Datuk Tellue  mengislamkan Maddika Tandipau dan masyarakat Bua, 

maka selanjutnya mereka mengarahkan perhatian untuk mengislamkan Datu Luwu 

pada waktu itu dijabat oleh Datu Patiware Daeng Parabung (1585-1610) yang 

kemudian diberi gelar Sultan Muhammad Waliy Muzahir al-Din. Ia mengucapkan 

dua kalimat syahadat dan diikuti oleh para pembesar kerajaan lainnya. Menurut 

Lontara Attoriolong dan Lontara sukku’na Wajo, peristiwa ini terjadi pada tahun 

1603 M/ 15 Ramadhan 1013 H. Berdasarkan penanggalan Masehi pada lontara 

tersebut, maka beberapa tulisan sebelumnya, seperti yang dikemukakan oleh Abdul 

Razak
18

 menggunakan tahun 1603 M sebagai tahun masuknya Islam Datu Luwu 

baginda Patiware. Tetapi menurut perhitungan kelender konversi Hijriyah ke Masehi 

oleh Ferdinand Wustenfeld dan dikuatkan dengan perhitungan yang didasarkan 
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 Abdul Razak Daeng Patunru, Sejarah Bone (Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 

1995),h.84. 
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kepada kelender Konversi Hijriyah ke Masehi, melalui software yang di program oleh 

benno van Dalen, tanggal 15 Ramadhan 1013 H jatuh pada 4 Februari 1605 M. 

Berdasarkan perhitungan kelender di atas, maka Datuk Tellue hanya enam bulan 

lamanya mengislamkan masyarakat Luwu, kemudian menuju kerajaan Gowa-Tallo 

dan mengislamkan penguasa di kerajaan tersebut.
19

 

Lontara tidak banyak memberitakan tentang motivasi yang mendorong Datu 

Luwu masuk Islam. Lontara hanya menginformasikan secara singkat, “karena 

kekuasaan Allah, mereka berhasil mengislamkan Datu Luwu bersama Rakyatnya”. 

Namun, menurut Abdul Razak
20

 Datu Luwu telah lama merindukan kedatangan 

agama Islam, dengan kenyataan bahwa ketulusan dan keikhlasan hati Raja Luwu 

menerima Islam, hal ini menunjukkan bahwa sebelum kedatangan Datuk Tellue untuk 

menyebarkan agama Islam di Luwu telah ada berita-berita mengenai Islam sampai 

kepada Datu Luwu. Hal demikian juga diungkapkan oleh Syamzan Sukur
21

bahwa 

Datu Luwu sudah mengenal Islam sebelum pertemuannya dengan Datuk Sulaiman, 

melalui informasi pedagang Islam Luwu, sehingga memudahkan pengislaman yang 

dilakukan oleh Datuk Tellue terhadap Raja Luwu Baginda Patiware. 

Lebih lanjut Datuk Tellue dalam menyusun strategi dakwah selanjutnya, 

meminta bantuan kepada Sultan Muhammad untuk turut dalam mempercepat  proses 

penyebarluasan agama Islam. Diterangkan Sultan Muhammad bahwa “untuk 
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mengembangkan agama Islampun, sangat perlu bersandarkan kepada kerajaan yang 

memiliki kekuasaan dan kekuatan besar. Selain dari pada kemuliaan pada kami”. 

Baginda memberi rekomendasi agar menemui Raja Gowa, karena dialah yang 

memiliki kekuatan militer dan politik di kawasan ini, “Allebbiremmani engka ri 

Luwu’, awatangeng engkai ri Gowa”.
22

 (hanya kemuliaan saja yang ada di Luwu, 

sedangkan kekuatan terdapat di Gowa). 

Demikian setelah berhasil mengislamkan Datu Luwu, mereka menyusun 

strategi baru dengan memprioritaskan daerah-daerah tertentu untuk menyebarkan 

Islam selanjutnya, yaitu dengan membagi tenaga dan daerah sasaran dakwah 

disesuaikan dengan keahlian mereka dan kondisi daerah tugas masing-masing, 

berdasarkan yang dikemukakan oleh Abu Hamid yang dikutip oleh ahmad Sewang
23

 

sebagai berikut: 

a. Datuk Patimang, bertugas di Kerajaan Luwu yang masyarakatnya masih 

kuat berpegang kepada kepercayaan lama, seperti Dewata Seuwae. Datuk 

Patimang memperkenalkan ajaran tauhid yang sederhana dengan 

mengemukakan sifat-sifat tuhan, seperti sifat wajib, sifat mustahil dan 

sifat jaiz bagi Tuhan. Penekanan pada ajaran tauhid ini dimaksudkan 

untuk mengganti kepercayaan Dewata Seuwae menjadi keimanan kepada 

tauhid, yaitu Allah yang maha Esa. 
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b. Datuk Ri Bandang yang dikenal dengan ahli fiqih bertugas untuk 

menghadapi masyarakat Gowa dan Tallo yang masih kuat berpegang 

kepada tradisi lama, seperti perjudian , minum ballo (tuak), dan sabung 

ayam. Dalam menghadapi masyarakat demikian, metode dakwah yang 

dipakai Datuk ri Bandang lebih menekankan pada masalah menekankan 

pada masalah pelaksanaan hukum syariat. 

c. Datuk ri Tiro bertugas di daerah Tiro, Bulukumba, dengan lebih 

menekankan pada ajaran tasawuf, sesuai kondisi masyarakat yang 

dihadapinya, yaitu masyarakat yang masih teguh berpegang pada masalah-

masalah kebatinan, sihir dengan segala mantranya. Masyarakat Tiro 

memiliki kegemaran dalam menggunakan kekuatan sakti (doti) untuk 

membinasakan musuh. Masyarakat demikian, menurut Datuk ri Tiro, akan 

lebih berhasil jika dilakukan pendekatan tasawuf. 

3. Penerimaan Islam di Kerajaan Gowa dan Menjadi pusat Syiar Islam 

Secara global proses penerimaan Islam pada beberapa wilayah di Nusantara 

menampakkan pada dua pola yang berbeda. Pertama Islam diterima lebih dahulu oleh 

masyarakat kalangan bawah, kemudian berkembang dan diterima oleh kalangan 

masyarakat lapisan atas atau elite penguasa kerajaan (Button up). Kemudian islam 

diterima oleh elite penguasa kerajaan, lalu kemudian berkembang kepada lapisan 

masyarakat bawah (top down). 

Menurut Ahmad Sewang penerimaan Islam di Sulawesi Selatan cenderung 

mengikuti pola kedua. Pola penerimaan Islam di Sulwesi Selatan menurut para 



93 
 

 

penulis sejarah Islam Sulawesi Selatan, Islam diterima terlebih dahulu oleh elite 

kerajaan, yaitu Raja Tallo dan Raja Gowa. 

Menurut teori yang berlaku umum bahwa penyebaran Islam di Nusantara pada 

awalnya melalui perdagangan, demikian halnya dengan kedatangan Islam di 

Makassar tidak terlepas dari faktor dagang. Penyebar Islam pun pada masa awal 

perkembangannya adalah terdiri atas para pedagang. Penyebaran Islam dilakukan 

oleh para pedagang dimungkinkan karena di dalam ajaran Islam tidak dibedakan 

antara tugas keagamaan seorang muslim, sebagai penyebar nilai-nilai kebenaran, dan 

profesinya sebagai pedagang. 

Mengenai kapan tepatnya masuknya Islam secara resmi di Kerajaan Gowa 

terdapat berbagai versi antara tahun 1603-1607. Sumber-sumber lontara sendiri 

memperlihatkan penanggalan yang berbeda-beda. Dalam lontara bilang kerajaan 

Gowa, tertulis penerimaan Islam Raja Gowa sebagai berikut: 

“hera 1603   Hijarak sannak 1015 

22 septemberek       9 jumadelek awalak, malam jumak 

Namattama islaam karaenga rua sisaribattang”.
24

 

Tanggal 22 september 1603 M. Bertepatan dengan malam jumat, 9 jumadil 

awal 1015 H. raja Gowa dua bersaudara masuk Islam. 

 

Lontara di atas jika diteliti lebih jauh, akan memperlihatkan ketidakakuratan 

penanggalan tersebut. Ketidakakuratan yang di maksud adalah terjadinya selisih 3 

tahun antara penanggalan Hijriah dan penanggalan Masehi. Ketidakakuratan tersebut 

berdampak pada terjadinya perbedaan pendapat para sejarawan dalam menetapkan 

tanggal penerimaan Islam Raja Gowa secara pasti. 
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Pendapat yang kedua mengatakan bahwa Islam masuk di Kerajaan Gowa pada 

tahun 1605, hal ini dikemukakan oleh Crawfurd, Matthes yang mengambil pijakan 

dari kronik Tallo. Sementara pendapat yang ketiga mengatakan bahwa Islam masuk 

di Kerajaan Gowa nanti pada tahun 1607. 

Mengenai beberapa versi tentang awal mula tepatnya Islam masuk di 

Kerajaan Gowa telah berhasil dipecahkan oleh Noorduyn. Menurut hasil penelitian 

Noorduyn, Sultan Alauddin meninggal tahun 1639/1049 dalam usia 53 tahun, 

sedangkan Sultan Abdullah, Raja Tallo, meninggal pada tahun1636/1046 dalam usia 

63 tahun. Jadi ketika mereka meninggal dunia, masing-masing telah memeluk agama 

Islam, sultan Alauddin 34 tahun dan Sultan Abdullah selama 31 tahun. Jika angka-

angka tahun meninggalnya dikurangi dengan dengan angka-angka lamanya memeluk 

agama Islam, maka hasilnya adalah 1605.
25

 Dari hasil penelitian tersebut sehingga ia 

berkesimpulan bahwa waktu yang tepat masuknya Islam di Kerajaan Gowa adalah 

hari Kamis tanggal 22 September 1605 bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 

1014 Hijriah.
26

 Diketahui bahwa yang lebih dahulu menerima Islam adalah Raja 

Tallo I Malingkang Daeng Manyonri, Karaeng Tumananga Ri Bontobiraeng sebagai 

mangkubumi Kerajaan Gowa, sehingga ia diberi gelar Sultan Abdullah Awalul Islam. 

Kemudian selanjutnya diikuti oleh Raja Gowa I Mangngarangi Daeng Manrabbia 

yang kemudian diberi gelar Sultan Alauddin.
27
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Dengan penerimaan Islam tersebut memperlihatkan bahwa Kerajaan Gowa-

Tallo merupakan Kerajaan yang terbuka, dapat menerima ide-ide baru yang datang 

dari luar bila mana hal ini dirasakan lebih cocok untuk dikembangkan dalam 

kehidupan mereka. Telah tampak betapa pengaruh dari luar yang dianggap baik itu 

dapat meresap dengan cepat ke dalam kehidupan mereka. Agama Islam, sebagai 

contoh yang paling menonjol, dapat dikemukakan dalam hubungan ini. Dengan 

cepatnya Kerajaan Gowa berkembang menjadi Kerajaan Islam. Hal ini dapat dilihat 

setelah Raja Gowa-Tallo memeluk agama Islam, baik secara politis maupun militer 

dalam usaha pemantapan ajaran-ajarannya dalam mengintegrasikannya ke dalam adat 

istiadat kehidupan masyarakat.
28

 

Penerimaan Islam di Kerajaan Gowa-Tallo didasarkan pada kenyataan bahwa 

kontak raja dengan Islam sudah berlangsung lama, sehingga diduga bahwa mereka 

sudah memiliki keyakinan dan pengetahuan tentang Islam sebelum mereka 

menerimanya. Hal ini dapat dilihat praktek keagamaan Raja Tallo setelah ia 

menerima Islam.  

“Taenang (na) mammelakkai awwatu passambayangngang, sangge (nna) 

antama Isilang, nasanggenna mate; passangngalinna rewasa akkambanna 

bangkenna, naniballei ballo ri Anggariska, sampuloi assagantuju bangnginna 

tassambayang; majai sambayang sunna naerang, kammiiya: 

rawateka,wittirika,waluhaya,tasabinga, tahajoka nasambayangingaseng.
29

 

Arinya: 

Dia tidakpernah meninggalkan waktu sembahyangsejak ia memeluk agama 

Islam sampai meninggal dunia, hanya pada waktu kakinya bengkak dan 
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diobati dengan minuman keras oleh (seorang) Inggris; hanaya delapan belas 

hari ia tidak sembahyang, banyak sembahyang sunat dilakukannya, sepeti: 

rawatib, witir, duha, tasbih dan sembahyang tahajud, semuanya 

dilakukannya. 

 

Jika salat dapat dijadikan tolak ukur bagi kesadaran seseorang, maka dapat 

diterima bahwa penerimaan Islam oleh Raja Gowa-Tallo adalah muncul dari 

kesadaran dan keyakinannya sendiri. Namun demikian, tidak dapat diingkari pula 

adanya faktor-faktor yang lain memotivasi raja menerima Islam. Faktor lain juga 

diperkirakan bahwa adanya kepentingan politik ekonomi Kerajaan Gowa sebagai 

upaya memperkuat posisi Kerajaan Gowa-Tallo sebagai kerajaan niaga. 

Terlepas dari faktor yang memotivasi Raja Gowa-Tallo menerima Islam, 

dapat dilihat bahwa setelah dua tahun Islam diterima di Kerajaan Gowa-Tallo. 

Sehubungan dengan hal itu dilaksanakan  salat Jumat pertama di Tallo, salat jumat 

tersebut diikuti oleh segenap lapisan masyarakat Gowa-Tallo dilaksanakan pada 

tangga 9 November 1607 bertepatan dengan 19 Rajab 1016. Menurut Ahmad 

Sewang
30

 shalat jumat ini memiliki arti penting dalam islamisasi Sulawesi Selatan, 

karena setelah itu, Sultan Alauddin mendekritkan di hadapan jamaah bahwa Kerajaan 

Gowa sebagai kerajaan Islam dan menjadikan kerajaannya sebagai pusat islamisasi di 

Sulawesi Selatan. Dektrit itu menandai bahwa tahap islamisasi, menurut teori 

Williams, telah sampai pada tingkat masyarakat, yaitu keyakinan keagamaan raja 

sama dengan keyakinan rakyatnya. 
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97 
 

 

B. Penolakan Arung Matowa Wajo Dalam Islamisasi 

Kerajaan Gowa-Tallo dalam hal merealisasikan  kerajaannya sebagai pusat 

penyebaran Islam di Sulawesi Selatan, Sultan Alauddin mengirimkan utusan ke 

kerajaan-kerajaan tetangga di Sulawesi Selatan dengan membawa hadiah untuk 

diberikan kepada setiap raja yang didatangi utusan itu. Hadiah itu dimaksudkan 

sebagai bukti keinginan untuk berdamai. Dakwah Islam pada prinsipnya adalah 

ajakan secara damai, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Ketika beliau 

mengajak raja-raja di sekitar jazirah Arab untuk menerima Islam. Nabi mengirim 

utusan kepada raja-raja tetangga dengan membawa surat yang berisi argumen yang 

melatarbelakangi ajakan tersebut. Demikian halnya dalam menyebarkan agama Islam 

ke kerajaan-kerajaan tetangga, Sultan Alauddin memiliki alasan sebagai justifikasi 

yang diperkirakan bisa diterima oleh raja-raja tetangga. Alasan beliau didasarkan 

pada perjanjian antara kerajaan-kerajaan Sulawesi Selatan yang telah disepakati 

sebelumnya atau dikenal dengan ulu ada’. Perjanjian itu berbunyi: “bahwa barang 

siapa menemukan jalan yang lebih baik, maka ia berjanji akan memberitahukan 

(tentang jalan baik itu) kepada raja-raja sekutunya”.
31

 

Sejumlah kerajaan yang didatangi oleh para utusan menyambut mereka 

dengan damai. Hal ini dapat dilihat ketika kedatangan Datuk ri Bandang di 

Ajattapareng tepatnya di Sedenreng, maka Addatuang Sidenreng La Patiroi bersama 

Addatuang Sawitto dan kedatuan Suppa menerima Islam pada tahun 1607. Kedua 
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kedatuan tersebut diperintah oleh seorang perempuan bernama We Pasulle Daeng 

Bulaeng Datu Bissue (1603-1612). Beliau adalah Addatuang Sawittok VIII 

merangkap sebagai Datu Suppa ke VIII datang ke Sedenreng mewakili rakyat dari 

dua kerajaan yang dipimpinnya. Kedatangannya di Sidenreng untuk menyatakan diri 

masuk Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadat di depan Datu ri Bandang dan 

di saksikan oleh Sultan Alauddin. Menurut Hasaruddin
32

 pengislaman Ajatappareng 

secara umun dan Sawitto pada Khususnya menjadi pintu gerbang dalam 

mengislamkan di wilayah Mandar (Selawesi Barat sekarang). 

Penyebaran Islam di beberapa kerajaan-kerajaan berlangsung dengan damai, 

namun berbeda dengan kerajaan-kerajaan yang bergabung dalam aliansi Tellupoccoe 

yaitu gabungan dari tiga kerajaan, Bone, Soppeng dan Wajo, mereka menolak ajakan 

Kerajaan Gowa. Aliansi Tellupoccoe merupakan gabungan tiga kerajaan yang 

terbentuk pada tahun 1582, dengan membuat perjanjian pertahanan untuk 

menghadapi ancaman agresi Kerajaan Gowa. Adapun isi perjanjian Tellupoccoe 

terdapat dalam Lontara Tellupoccoe: 

“Pada worowane  se inang se amma tanata iya tellu, Bone, Wajo, Soppeng, 

manguruq ja manguruq deceng, sewwa uluang, sewwa anaq tengga, sewwa 

paqcucung, mattulu parajo tellu teppettu, siranreng tessibelleang, 

maqkedawang ri saliweng temmaqkedawang ri laleng, namanaq anaq eppo 

tena wawa to mate, taro adanna tanae tellu maqsiyajing, Bone Wajo Soppeng, 

nasaqbi dewata sewwae, tappasengengi anaq eppota, iya mpelai taro adanna 

tanae iya tellu na ottingie batu, iya pa namarussaq taro adanna tanae iya 

tellu maqsiyajing maqkuwa ramurranunna Tanana iya tello na ottongi batu, 
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iya pa narussaq taro adanna tanae iya tellu Bone Wajo Soppeng, marussaqpi 

peretiwi-e batara-e tasengengi tanata tellupoccoe-e”.
33

 

Artinya:  

“Ketiga negeri kita bersaudara seibu sebapak. Bone, Wajo, Soppeng, bersama 

dalam kebaikan dan bersama dalam keburukan  (suka maupun duka). Satu 

anak sulung, satu anak tengah, dan satu anak bungsu. Terpiling tiga kebaikan 

parajo yang tidak putus seiring sejalan, merogo keluar tidak merogo kedalam, 

di warisi anak cucu tanpa dibawah ke liang lahat perjanjian antara ketiga 

negeri bersaudara Bone, Wajo dan Soppeng, disaksikan dewata sewwae 

(dewata yang tunngal). Kita wasiatkan kepada anak cucu masing-masing, 

barangsiapa yang mengingkari perjanjian ketiga negeri ini persaudaraan, maka 

negerinya akan hancur berkeping-keping sebagaimana halnya telur yang 

ditindas batu, tidak akan bubar perjanjian ketiga negeri Bone, Wajo dan 

Soppeng kecuali bumi dan langit telah runtuh, kita namakan negeri kita 

tellupoccoe”. 

 

 Lontara tersebut memberikan informasi bahwa dalam perjanjian ini terbentuk 

suatu ikatan persaudaraan dimana Bone merupakan saudara sulung, Wajo saudara 

tengah, dan Soppeng saudara bungsu. Yang kemudian persaudaraan itu disebut 

Tellupoccoe. Dalam perjanjian tersebut masing-masing Kerajaan menjatuhnya 

batunya di atas telur. Sesudah perjanjian itu dilakukan mereka menamakan negerinya 

“Matellupoccoe” (tiga besar) perjanjian itu dilangsungkan di Kampung Bunne di 

daerah Timurung Bone terjadi pada tahun 1582 dan kemudian lazim dikenal dengan 

“Lamumpatue ri Timurung” (penanaman batu di Tumurung).
34

 Peristiwa tersebut 

dihadiri oleh masing-masing pendamping raja, Raja Bone didampingi Kajao 

Laliddong, Arung Matowa Wajo didampingi Maddauleng dan Datu Soppeng 

didampingi Tosualle. Perjanjian ini mengandung tujuan politik yang pada hakikatnya 

untuk menentang politik ekspansi dari Kerajaan Gowa-Tallo yang senantiasa 
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menanamkan kekuasaan atau pengaruhnya di Tana Bugis khususnya dan Sulawesi 

Selatan pada umumnya. 

Penolakan yang dilakukan oleh aliansi Tellupoccoe atas seruan Kerajaan 

Gowa didasarkan pada pada asumsi bahwa ajakan itu sebagai taktik untuk memenuhi 

ambisi Gowa dalam memulai ekspansi dan dominasi di bidang politik dan ekonomi di 

seluruh kerajaan Tellupoccoe. Sehingga menurut mereka Islam sebagai jalan 

menujukkan kebaikan pada kerajaan lain hanya sebuah alasan yang sifatnya politis. 

Penolakan kerajaan-kerajaan Tellupoccoe juga memiliki alasan kesejarahan, menurut 

Mattulada
35

 sejak abad XIV telah terjadi berbagai kegiatan politik yang terkadang 

meningkat dalam bentuk kekerasan perang antara Kerajaan Bugis dan Gowa-Tallo 

untuk memperebutkan kedudukan kepemimpinan di Sulawesi Selatan. Antara lain 

sebagai berikut: 

1) Pada masa pemerintahan Raja Gowa IX, Karaeng Tumapa’risi’ Kallonna 

(1511-1547). Pada masa pemerintahannya melakukan berbagai politik 

perluasan wilayah, antara lain, Garassik, Parigi, Katingang, Siang 

(Pangkaje’ne’), Sidenreng, Lembangang, Bulukumba, selayar, Panaikang, 

Mandalle, Cempaga, Marusu, Polongbangkeng.
36

 Diadakan perjanjian 

dengan Raja Marusu’ yang bergelar Karaeng Leo ri Pakere, Raja Bone La 

Ulio Boto’e Matinroe ri Utterung dan Karaeng Leo ri Bajeng. Selanjutnya 
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menjadikan Sanrobone, Jipang, Galesong, AgangNionjok (sekarang 

dinamai Tanete), Kahu dan Pakampong sebagai Palili Kerajaan Gowa. 

2) Pada masa pemerintahan Raja ke Gowa X, I Manriogau Daeng Bonto 

Karaeng Lakiung (1547-1565), beliau melanjutkan politik perluasan di 

antaranya yang telah disebut sebelumnya, Bajeng, Lengkese dan 

Polongbangkeng. Kemudian beliau melakukan perang dengan Kerajaan 

Bone dan Kerajaan-kerajaan Bugis sekitarnya, menaklukkan Lamuru 

sampai  daerah dekat sungai Welanae, memungut upeti perang dan juga 

berhasil merampas Sonri (pedang pusaka Lamuru). Kemudian Raja 

Soppeng yang bernama Puang ri Jamma dipaksa menandatangi perjanjian 

yang tentunya menguntungkan Kerajaan Gowa, serta direbutnya pedang 

pusaka (I Lapauttuli) Kerajaan Soppeng. Kemudian menaklukkan daerah-

daerah bawahan Kerajaan Bone, Salomekko, Cina, Kacci, Patukung, 

Kalubibining, Bulo-Bulo, Kajang, Lamatti, Samanggi, Cenrana dan 

Bengo. Selanjutnya menaklukkan Kerajaan-kerajaan Bugis lainny 

memungut upeti dan menjadikan daerah bahwan Kerajaan Gowa  seperti 

Wajo, Suppa, Sawitto, Alitta, Duri, Panaikang (Enrekang), Bulukumba, 

Ujung Loe, Palioi, Gantarang, Wero, Selayar, dan sebagian daerah 

Mandar. Hampir seluruh daerah Sulawesi Selatan dan Tengah berada di 

Bawah kekuasaan dan pengaruh Kerajaan Gowa. 

3) Pada masa pemerintahan Raja Gowa XI, I Tajibarani Daeng Marompa 

Karaeng Data (1565) masa pemerintahannya berlangsung hanya 40 hari 
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saja. Dalam rentan waktu 23 hari setelah baginda naik tahta, berangkatlah 

baginda ke Bone untuk memimpin dan melanjutkan peperangan melawan 

Bone. Peperangan itu dimulai di Palopong dan berhasil memukul mundur 

pasukan Bone. Namun berselang waktu kemudian pasukan Bone mampu 

menaklukkan pasukan Gowa, perang tersebut berakhir dengan 

terbunuhnya I Tajibarani Daeng Marompa Karaeng Data. Peristiwa 

tersebut terjadi pada tahun 1565 kerajaan Bone di bawah kepemimpinan 

Raja Bone ke VII La Tenri Rawe Bongkangnge.
37

 

4) Pada masa pemerintahan Raja Gowa XII, Manggorai Daeng Mammeta 

Karaeng Bontolangkasa. Bagindalah yang merintis kembali perjanjian 

persaudaraan antara Kerajaan Gowa dan Bone. Perjanjian tersebut pada 

hakikatnya pembaharuan dan pengukuhan kembali atas perjanjian pertama 

pada masa pemerintahan Karaeng Tumapa’risi’ Kallona dan Raja Bone La 

Olio Botoe Matinroe ri Iterrung yang dikenal dengan perjanjian Ceppae ri 

Caleppa (perjanjian di Celeppa). Dalam perjanjian tersebut dinyatakan 

antara lain, bahwa musuh-musuh di antara mereka itu adalah juga musuh-

musuh mereka bersama, orang-orang Gowa yang berkunjung ke Bone 

seperti berkunjung ke negerinya sendiri, begitupun sebaliknya. Dengan 

adanya perjanjian itu, terjalin hubungan baik dan damai yang berlangsung 

10 tahun. Namun hubungan baik yang terjalin beberapa tahun tersebut 

tidak berlangsung lama, sehingga timbul kembali peperangan di antara 
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kedua kerajaan Bone dan Gowa yang berlansung beberapa tahun. 

Sehingga kerajaan-kerajaan bugis lainnya termasuk didalamnya Kerajaan 

Wajo dan Soppeng berada di bawah penguasaan Kerajaan Gowa. Atas 

dasar hal tersebut yang melatarbelakangi terbentuknya trialiansi 

persekutuan Tellupoccoe. Menurut pandangan Kerajaan Gowa-Tallo 

terbentuknya persekutuan tersebut merupakan sinyal pembangkangan atas 

Kerajaan Gowa. Dalam keadaan demikian, pada tahun 1583 Raja Gowa 

melancarkan penyerangan terhadap Wajo. Akan tetapi serangan tersebut 

mampu dipukul mundur oleh kerajaan-kerajaan Tellupoccoe. Dua tahun 

kemudian pada tahun 1885, Raja Gowa kembali menyerang Kerajaan 

Bone tetapi berhasil kembali dipukul mundur. Lima tahun kemudian pada 

tahun 1590, kembali Kerajaan Gowa menyerang Kerajaan Wajo, namun 

tidak berhasil. Dalam peristiwa tersebut tercatat bahwa Karaeng Tunijallo 

tewas diamuk oleh pengikutnya, I Lolo Tamakkana. 

Dari beberapa cacatan peristiwa tersebut dapat kita lihat bahwa penolakan 

Kerajaan Tellupoccoe memiliki alasan kesejarahan. Dengan demikian, ajakan untuk 

menerima Islam, menurut Kerajaan Tellupoccoe hanyalah siasat Gowa untuk 

menguasai mereka. Untuk itu, mereka sepakat menolak ajakan tersebut. Menurut 

Zainal Abidin
38

 bahwa penolakan Tellupoccoe untuk menerima Islam sebagai agama 

kerajaan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya bahwa mereka sukar 
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meninggalkan kegemaran makan babi, minum tuak, sabung ayam dan judi, beristri 

banyak dan juga mereka khawatir bahwa mereka akan dijajah oleh Gowa. Mereka 

masih teringat akan perang yang dilancarkan oleh raja-raja Gowa dulu I Manriagau 

Daeng Bonto, Karaeng Layung, Tuni Pallangga Ulaweng, dan I Tajibarani Dg. 

Marompa, Tunibatta pada abad ke XVI. Tetapi penolakan itu dijadikan sebagai alasan 

untuk Kerajaan Gowa-Tallo mengangkat senjata memerangi Kerajaan Tellupoccoe, 

hal itu dikemukakan oleh J.Noorduyn. 

“It is true that’s Gowa sent expeditions to the Buginese countries to force 

them to embrace Islam, after they had rejected Goa’s exhortation to do so 

voluntarily”.
39

 

“Memang benar bahwa Gowa mengirim tentara ke daerah-daerah Bugis 

untuk memaksa mereka memeluk agama Islam setelah mereka menolak 

ajakan Gowa untuk memeluk agama Islam dengan sukarela” 

 

Menurut Noorduyn Penyerangan terhadap Kerajaan Telluoccoe dipimpin oleh 

Raja Tallo, Sultan Abdullah, tetapi Mangemba berpendapat bahwa penyerangan ke 

Tellupoccoe dipimpin oleh Raja Gowa, Sultan Alauddin.
40

 Namun perbedaan 

sejarawan tersebut tidak perlu terjadi, sebab seperti diketahui bahwa Raja Tallo juga 

sekaligus menjabat Tomailalang  atau Mangkubumi Kerajaan Gowa. Jadi dapat saja 

terjadi pimpinan perang berada di tangan Karaeng Tallo, tetapi dalam kapasitas 

sebagai wakil Sultan Alauddin. 

Penyerangan terhadap Kerajaan Tellupoccoe oleh Kerajaan Gowa-Tallo 

dimulai dengan persiapan yang dilakukan Kerajaan Gowa dengan melakukan 
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penyerangan dari dua arah, yaitu: melalui arah barat ke daerah Sawitto dan Rappang. 

Kemudian menyusul serangan kedua dari arah selatan melalui Tanete dan Barru. 

Semua berawal dari penolakan yang dilakukan oleh Arung Matowa Wajo 

terhadap tawaran Kareng Gowa untuk menerima Islam. Penyerangan pertama 

dilakukan Kerajaan Gowa terjadi pada tahun 1607, pasukan Gowa melalui arah Barat 

pertama-tama mendarat di Sawitto, Pinrang, di tempat ini kemudian dinamai 

Binangan Karaeng, artinya sungai tempat pendaratan Raja Gowa. Dari sana kemudian 

mereka meneruskan perjalanannya ke Suppa dan Sidenreng, di daerah ini tentara 

Gowa mendapat perlawanan gigih dari pasukan Tellupoccoe. Dalam pertempuran di 

Ajatappareng, pihak Gowa mengalami kekalahan sehingga mereka harus 

mengundurkan diri.  

Tiga bulan setelah perang di Ajatappareng, Raja Gowa kembali mendarat di 

Akkatongeng yang merupakan bagian wilayah dari Wajo. dalam penyerangan ini 

pihak Gowa berhasil mempengaruhi rakyat Akkatongeng maupun Kerajaan-kerajaan 

sekitarnya seperti Kerajaan Akkajeng dan Kerajaan Padaelo untuk berpihak kepada 

Gowa. Dengan demikian Arung Matowa Wajo mengirimkan utusan untuk 

menyampaikan pesan ke Akkatongeng, isi pesannya: “ingatlah perjanjian kita yang 

disaksikan Dewata Tunggal bersama-sama dalam kebaikan atau bersama-sama 

dalam keburukan”. Kemudian Raja Akkatongeng menjawab. “Masih tetap kuingat 

perjanjian yang kita sepakati bersama Wajo, akan tetapi sudah dikehendaki oleh 
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Dewata terpaksa kita terpisah, sudah ada petunjuk yang diperlihatkan kepadaku, 

tetapi kamu tidak ingin menerima kebaikan itu”.
41

 

Sehari setelah datang dari Sakkoli’ menyampaikan pesan tersebut, keesokan 

harinya pasukan Tellupoccoe (Bone, Soppeng, Wajo) menyerang pasukan Gowa yang 

bermarkas disana, dalam penyerangan ini pasukan Gowa yang terdiri dari 

Akkatongeng, Akkajeng, Padaelo, dan Sakkoli dapat dipukul mundur. 

Selang enam bulan kemudian, pasukan Gowa kembali menyerang Wajo 

melalui Pare-pare, mendengar berita mengenai pasukan Gowa telah melakukan 

pendaratan, pasukan Tellupoccoe mempersiapkan diri untuk menghadang pasukan 

Gowa di Amparita tepatnya di pegunungan Sutuppue, namun pada kenyataannya 

pasukan Tellupoccoe dapat dipukul mundur setelah berperang selama tiga hari di 

daerah Busatoe.
42

 Dalam peperangan ini menyebabkan gugur beberapa dari pihak 

Soppeng diantaranya adalah Arung Bila Tijaya, sehingga pasukan Tellupoccoe 

mampu dipukul mundur sampai ke Lelempulu (Sidenreng). Dengan terpukul 

mundurnya pasukan Tellupoccoe tersebut, situasi menjadi berubah. Kerajaan-

kerajaan kecil yang berada di pedalaman Sulawesi Selatan menyatakan berpihak 

kepada Gowa seperti Rappang, Bulu Cenrana, dan Maiwa. Bahkan di daerah 

Rappang, Gowa berhasil mendirikan sebuah benteng pertahanan. Melihat kenyataan 

ini Gowa semakin melebarkan kekuasaannya bertambah lebar. 
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Setelah Rappang menyatakan berdiri dipihak Kerajaan Gowa, maka 

terbukalah pintu untuk menyerang Soppeng dan Wajo. penaklukan atas Soppeng 

terjadi setelah antara keduanya melakukan peperangan selama satu bulan lebih di 

daerah Tanete yang berakhir dengan kekalahan pihak Soppeng. Sejak kekalahan 

Soppeng, maka praktis seluruh Kerajaan Soppeng berada di bawah pengaruh 

kekuasaan Gowa. Dengan demikian terbuka peluang bagi Kerajaan Gowa untuk 

menyebarluaskan ajaran agama Islam di daerah Soppeng. Menurut Mattulada 

peristiwa pengislaman Kerajaan Soppeng terjadi dalam masa pemerintahan Raja 

Soppeng ke-14 kira-kira pada tahun 1609. 

Tidak lama setelah penaklukkan Soppeng, kurang lebih sebulan setelah itu, 

Kerajaan Gowa menyerang Kerajaan Wajo. Namun sebelum dilakukan penyerangan 

pihak Gowa mengirimkan utusan ke pihak Wajo agar menerima ajaran Islam. Namun 

permintaan tersebut tidak diterima. Sehingga terjadilah penyerangan yang dengan 

mudah Kerajaan Wajo dapat ditaklukkan. Kondisi ini bisa berlangsung cepat karena 

kekuatan Kerajaan Gowa berlipat ganda karena mendapat bantuan dari Kerajaan 

Limae Ajatappareng dan Kerajaan Soppeng. 

Dalam peperangan ini, pihak Wajo harus mengakui keunggulan pihak Gowa, 

Arung Matowa mengirim utusan ke Pihak Gowa untuk meminta gencatan senjata. 

Permintaan gencatan senjata oleh pihak Wajo diterima baik oleh pihak Gowa dalam 

batas waktu lima malam saja. Semala gencatan senjata berlangsung. Arung Matowa 

kembali mengirim utusannya menemui Raja Gowa meminta perdamaian dan 
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menerima Islam pada tahun 1610 dan diikuti tahun berikutnya Kerajaan Bone juga 

menerima Islam pada tahun 1611. 

Menurut Mansur Hamid
43

 ada tiga hal yang menyebabkan Kerajaan Wajo 

berusaha melakukan gencatan senjata dengan pihak Gowa, yakni: pertama, tidak 

terciptanya kekompakan anggota persekutuan Tellupoccoe, karena Soppeng telah 

memihak Gowa. Demikian juga Bone telah diisoler oleh pihak Gowa. Sehingga 

hubungannya dengan Wajo sudah tidak lancar lagi. Kedua, suasana perang yang 

sudah tidak memungkinkan lagi untuk menang. Sehingga muncul pendapat bahwa 

daripada kalah perang yang dapat menyebabkan Wajo menjadi palili (daerah 

jajahan/taklukan) Gowa, lebih bijaksana jika ditempuh dengan jalan diplomasi yang 

dapat menguntungkan Wajo. Ketiga, dua orang bangsawan Wajo yang sangat 

berpengaruh, yaitu La Pabilla dan To Pabbia, telah memihak kepada Gowa. 

Pengerahan pasukan oleh Kerajaan Gowa-Tallo untuk menaklukkan  Kerajaan 

Tellupoccoe dalam hal penyebaran agama Islam dikenal dengan istilah “bundu 

kasalangngang” dalam istilah Makassar dan di daerah Kerajaan Bugis “ musu’ 

selleng”.
44

 Istilah ini terdapat dalam Lontara Sukku’na Wajo “ naterreni tanaugi 

Karaengnge ri Gowa ri musu’ sellenge”
45

 (diperangilah tanah Bugis oleh Karaeng 

Gowa sebagai musu’ selleng (musuh Islam)). Dikemukakan pula oleh Pelras yang 
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dikuti oleh Ahmad Sewang dengan Istilah “Islamic Wars”. Beberapa sejarawan 

menginterpretasikan Istilah musu’ selleng, di anataranya, Suriadi Mappangara
46

 

mengemukakan bahwa bermula ketika Kerajaan Gowa-Tallo menjadikan Agama 

Islam sebagai agama resmi kerajaan, sehingga Kerajaan Gowa melalui 

mangkubuminya karena matoayya mengalihkan perhatiannya pada orang-orang 

bugis.untukpertama kalinya dalam karir politiknya,karaeng matowaya meninggalkan 

kebijakan berdamai dengan bangsa Bugis karena keyakinan pada manfaat lebih besar 

untuk menyebarkan Islam. Ia pada mulanya menuntut Soppeng dan Bone untuk 

menerima islam demi persahabatannya yang abadi dengan Gowa. Ketika mereka 

menolak, matowa menyiapkan pasukan kerajaan gowa untuk menyerang mereka 

dengan apa yang dikenal sebagai “musu selleng” atau “perang islam”. 

Ahmad Sewang
47

 mengemukakan bahwa perang penaklukan yang dilakukan 

oleh Kerajaan Gowa ke kerajaan-kerajaan Tellupoccoe, dengan alasan islamisasi, 

diistilahkan oleh orang Bugis musu’ selleng atau Islamic Wars. Musu’ selleng 

diartikan sebagai ekspansi politik ekonomi, terutama jika dihubungkan dengan posisi 

Kerajaan Gowa sebagai kerajaan maritim yang menuntutnya untuk mencari daerah-

daerah penghasil komoditi. Dengan alasan tersebut, dapat dipahami bahwa 

pengucapan dua kalimat syahadat bagi kerajaan-kerajaan yang ditaklukkan oleh 

Kerajaan Gowa, berarti itu merupakan pernyataan politik yang berarti ganda. 
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Pertama, sebagai pernyataan simbolis tentang penerimaan Islam. Kedua, sebagai 

pernyataan politis atas sebuah pengakuan pada kekuasaan politik Gowa. 

Hal tersebut didasarkan pada letak Kerajaan Gowa berada pada jalur lalu 

lintas perdagangan. Kerajaan Gowa disinggahi oleh para pedagang dari bagian barat 

nusantara menuju daerah penghasil rempah-rempah di Maluku atau sebaliknyadari 

Maluku ke bagian Barat Nusantara. Letaknya yang strategis, telah menempatkan 

Sombaopu, Gowa, menjadi pelabuhan transito yang ramai. Kenyataan itu menuntut 

Sultan Alauddin untuk menjadikan Kerajaan Gowa sebagai kerajaan maritime di 

Nusantara bagian Timur. 

Lebih lanjut, sebagai kerajaan maritim, Kerajaan Gowa harus memiliki basis 

agraris, yang berada di bawah kekuasaan Tellupoccoe. Tetapi jika hal itu dilakukan 

konsekwensinya berarti Kerajaan Gowa membangkitkan kembali permusuhan lama 

dengan aliansi Tellupoccoe. Karena itu, Sultan Alauddin harus mencari alasan yang 

bisa diterima aliansi Tellupoccoe. Langkah yang dilakukan Sultan Alauddin adalah 

dengan mengingatkan kembali perjanjian antara kerajaan untuk saling menyampaikan 

cahaya kebenaran. Namun ajakan Gowa tersebut untuk menerima Islam ditanggapi 

secara kritis oleh raja-raja Tellupoccoe yang menyebabkan terjadinya perang. 

Selanjutnya, Rahmawati
48

 mengemukakan bahwa musu’ selleng dapat 

diartikan sebagai satu titik dalam mata rantai peristiwa sebelumnya yang sekaligus 
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menjadi pemicu dari penyebab sesungguhnya, yakni keinginan Sultan Alauddin untuk 

menjadikan Gowa sebagai Kerajaan dengan basis Politik dan Ekonomi yang kuat. 

Lebih lanjut, ditegaskan bahwa musu’ selleng hanya istilah saja, melihat bahwa 

sebelum Gowa menyerukan agama Islam sudah ada yang memeluk Islam. Kerajaan 

Gowa hanya mempertahankan kedaulatan dan kewibawaannya ketika seruan tersebut 

ditolak. Lebih lanjut bahwa istilah musu’ selleng ini merupakan paksaan untuk 

memeluk Islam. Padahal dalam Islam tidak membenarkan hal tersebut. Namun, satu 

hal yang tidak dapat dinafikkan bahwa dampak dari perang pengislaman sangat 

menguntungkan jika dilihat dari segi Islamisasi di Sulawesi Selatan. 

Keberhasilah Kerajaan Gowa-Tallo atas Tellupoccoe untuk sebagian besar 

ditentukan oleh perbedaan pandangan aliansi tersebut terhadap Islam. Menurut 

Noorduyn,”Appraently internal dissension, occasioned by wavering attitudes with 

regard to Islamization, has hastened the defeat of the princedome”, Islam itu sendiri 

merupakan sesuatu yang baru yang baik, yang karena itu harus disampaikan kepada 

sesama kerajaan lain oleh siapapun yang lebih dahulu menemukannya. Demikian ini 

salah satu ikrar di kalangan kerajaan-kerajaan di Sulawesi-Selatan. Hanya karena 

kehadiran Islam diawali oleh prakondisi yang diwarnai oleh persaingan antar 

kerajaan, sehingga aliansi Tellupoccoe mencurigai niat tulus dari Gowa tersebut. 

Menurut hemat peneliti, perang bukanlah merupakan motivasi dari 

penyebaran Islam karena antara Gowa dengan kerajaan-kerajaan lain sudah 

berlangsung sebelum Gowa menerima Islam. Islam hanyalah momentum yang 
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digunakan Gowa guna mendapatkan legitimasi baru dari tradisi persaingan yang 

sudah berlangsung lama. 

Terkait peristiwa musu’ selleng tersebut, Gottschalk mengemukakan yang 

dikutip oleh Ahmad Sewang bahwa dalam membahas masalah penyebab yang 

mendorong terjadinya suatu peristiwa, Gottschalk membedakan antara sebab 

langsung dan sebab tidak langsung. Menurutnya sebab langsung bukanlah sebab yang 

sesungguhnya, sebab langsung hanyalah merupakan suatu titik dalam suatu mata 

rantai peristiwa yang sekaligus menjadi pemicu dari penyebab yang sesungguhnya 

yang ia istilahkan dengan sebab tidak langsung.
49

 Dalam hubungannya dengan musu’ 

selleng maka sebab langsung atau pemicu musu’ selleng, sedangkan sebab tidak 

langsung atau sebab yang sesungguhnya adalah keinginan Sultan Alauddin untuk 

menjadikan Gowa sebagai kerajaan yang kuat dari segi politik dan ekonomi. 

C. Penerimaan Islam di Wajo 

Arung Matowa Wajo ke 13, La Sangkuru Patau  merupakan  cucu dari Puang 

ri Maggalatung, menggantikan La Mungkace Toudamang Matinroe ri Kanana. Beliau 

diberi gelar Sultan Abdul Rahman setelah memeluk agama Islam dan Islam sebagai 

agama resmi Kerajaan Wajo.
50

 

Setelah penaklukan dan penerimaan Islam di Kerajaan Soppeng (tahun 1609), 

Kerajaan Gowa bersekutu dengan Lima Ajatappareng (Rappang, Sidenreng, Alitta, 
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Sawitto, dan Suppa), Soppeng, melakukan penyerangan terhadap Kerajaan Wajo. 

kondisi ini berlangsung sangat muda dan cepat bagi Kerajaan Gowa-Tallo untuk 

menaklukkan Kerajaan Wajo, dengan kekuatan berlipat ganda karena mendapat 

bantuan dari beberapa kerajaan yang telah berhasil ditaklukkan. Dalam peperangan 

ini, Arung Matowa Wajo melihat keunggulan dari pihak Kerajaan Gowa-Tallo dan 

kemenangan tidak memungkinkan lagi, melihat kondisi ini Arung Matowa Wajo 

mengirimkan utusan kepada menemui pihak Kerajaan Gowa-Tallo untuk meminta 

gencatan senjata. 

Arung Matowa Wajo mengutus Batelompo untuk berdiplomasi dengan Raja 

Gowa-Tallo yang berada di Cenrana, untuk menyampaikan maksudnya bahwa Wajo 

sudah bersedia menerima Islam sehingga kemuliaan Wajo tetap terpelihara. 

Batelompo utusan dari Matowa Wajo bertenu dengan Karaeng ri Gowa mengundang 

untuk datang ke negerinya dengan suatu  permohonan. Hal ini terdapat dalam Lontara 

Sukkuna Wajo
51

 

“Temmureddu weseku, temmutimpa sarewoku, temmulegga warekekku, 

temmusessa balawo ritampukku”. 

Artinya: 

Engkau tidak akan mencabut wesseku (akar), engkau tidak membuka 

sarewoku (keyakinanku) dan engkau tidak membedah tikusku yang sedang 

mengandung. 

 

 Dalam lontara tersebut dipahami bahwa Arung Matowa Wajo memohon 

kepada Raja Gowa-Tallo, tidak boleh menjadikan Wajo sebagai daerah taklukannya, 

rahasia dan masa lalu tidak akan di ungkit-ungkit, Gowa tidak boleh mencampuri 
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urusan dalam negerinya (Wajo), dan Gowa tidak akan berusaha untuk mengganti adat 

kebiasaan Wajo. 

 Permintaan Arung Matowa Wajo diterima oleh Raja Gowa. Lalu pergi 

memenuhi undangan Arung Matowa Wajo La Sangkuru Patau dengan rakyatnya di 

Topacceddo (sebelah barat Tosora). Raja Gowa-Tallo mengatakan: 

“Makkedai Karaengnge kutarima ritu adammu to Wajo pakkulle ulleiwi 

sahada’e, masempajangnge, mappuwasae”.
52

 

Arinya: 

Karaeng berkata, saya telah menerimanya itu orang Wajo supaya engkau 

berusaha bersyahadat, bersembahyang dan berpuasa. 

 

 Disinilah Arung Matowa Wajo La Sangkuru Patau bersama Rakyatnya 

menerima Islam pada  hari selasa 15 Safar 1019 H. Hal ini terdapat dalam Lontara 

Sukku’na Wajo: 

 “Nasikadong adanna arung matowae na Karaenge ri Gowa. Nariwerenna ri 

karaengnge Sangkuru arung Matowa sibawa Petta Ennenge arung 

mabbicarae, bate caddi, angkanna sitinajae kawereng parakara edda-eddae 

ri sarae sibawa pakeang sambajang ri adanna (selasa 15 Safar 1019 Hijriyah 

Nabi Muhammad) nasahada to Wajo’e sipalili”. 

Artinya: 

Sepakatlah dalam janji antara arung Matowae dan Karaeng di Gowa sehingga 

karaeng diberikan sangkuru sebagai arung matoa, bersama dengan Petta 

Ennenge, Arung Mabbicara, Bate Caddie, yang sesuai dengan ajaran syariat 

Islam beserta pakaian sembahyang dengan mengucapkan syahadat orang-orang 

Wajo beserta lili’nya (Selasa 15 Safar 1019 Hijriyah Nabi Muhammad) 

 

 Penerimaan Islam di Wajo juga terdapat dalam Lontara’ Bilang Raja Gowa 

dan Tallo, yang menerangkan bahwa: 

                                                           
52

 Lontara’ Sukku’na Wajo. h.575. 
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Hera 1610,  Hijaraq Sannak 1019 

10 Mai, 10 Sapparak. Namantama Islaam tu Wajoka. 

Artinya: 

1610 Masehi  1019 Hijriyah 

10 Mei, 10 Safar, orang Wajo masuk Islam. 

 

 Noorduyn memadukan antara LSW 15 Safar 1019 dan tahun Masehi dalam 

Lontara Bilang Gowa Tallo 10 Mei 1610 mengkonversinya ke dalam tahun Hijriyah 

menggunakan sistem table van Wustenfeld Selasa 16 Safar 1019. 

Item LSW LBGT 

Tanggal Selasa 15  

Safar 1019 H 

10 Safar 

 1019 H      

10 Mei 

1610 M 

Hasil konversi Ahad 9 Mei  

1610 M 

Selasa 4  

Mei 1610 M 

Senin 16  

Safar 1019 H 

 

Dari konversi di atas, dapat dipahami dengan jelas bahwa masuk dan 

diterimanya Islam di Kerajaan Wajo pada hari Selasa 15 Safar 1019 H jika dikonversi 

bertepatan dengan hari Ahad, 9 Mei 1610. Namun, terdapat perbedaan satu hari 

dengan Lontara Bilang Gowa Tallo jika memakai angka Masehinya, sedangkan jika 

memakai angka Hijriahnya Selasa 4 Mei 1610. Para sejarawan pun tidak mempunyai 

perbedaan mengenai Islamisasi di Wajo yaitu pada tahun 1610, seperti Abdul 

Razak
53

, Mattulada
54

, Sukirman
55

, Mappangara
56

. Mansur Hamid
57

 penelitiannya 

                                                           
53

 Abdul Razak Daeng Patunru, Sejarah Wajo, h.52. 

54
 Mattualada, Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, h.152. 
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yang bersumber dari Lontara Sukku’na Wajo juga mengemukakan bahwa Arung 

Matowa dan raja-raja lainnya serta rakyatnya menerima Islam sebagai agama panutan 

pada tanggal 15 Safar 1019 H yang jika dikonversi kedalam tahun Masehinya maka 

penerimaan Islam di Wajo pada tanggal 9 Mei 1610 M. 

Penerimaan Islam oleh Arung Matowa Wajo selain karena faktor penyerangan 

yang dilakukan oleh Kerajaan Gowa juga mengingat pesan La Mungkace yaitu “jika 

dibelakangku nanti, ada yang dinamakan rukun Islam mengikutlah. Atas pesan 

tersebut kita bisa melihat bahwa sebelum penerimaan Islam secara resmi dan 

melembaga di Kerajaan Wajo, orang Wajo sudah menganut kepercayaan yang sama 

dengan Islam. Hal ini dapat dilihat ketika Datuk Sulaiman menanyakan kepada Arung 

Matowa Wajo perihal kepercayaan yang dianut oleh Arung Matowa  Wajo dan 

segenap masyarakat Wajo. Arung Matowa menjelaskan mengenai Konsep 

kepercayaan yang selama ini dipegang teguh, bahwa yang kuasa atas seala-galanya 

ialah Dewata Seuwae. Dewata Seuwae mempunyai kekuatan yang berada diluar diri 

manusia yang sifatnya Esa, dialah yang menciptakan dan menghancurkan, 

menghidupkan dan mematikan. Demikian pegangan kami yang diwarisi dari Arung 

Matowa La Mungkace Uddamang Matinroe ri Kanana yang diwarisi secara turun- 

temurun. Hal inilah yang menjadi prakondisi penerimaan Islam di Kerajaan Wajo. 

                                                                                                                                                                      
55

 Sukirman A Rachman, Sejarah Islam di Daerah Wajo (Ujung Pandang: Balai Kajian 

Sejarah dan Nilai Tradisional, 1999),h.26. 

56
 Suriadi Mappangara, Sejarah Sulawesi Selatan, h.98. 

57
 Andi Mansur Hamid, Musu’ Selleng ri Tana Ugi Awal Keberadaan Agama Islam di Wajo, 

h.22. 
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Namun ada satu daerah yang masuk dalam kekuasaan Wajo yang menolak 

untuk memeluk Islam, yaitu daerah Wani yang tetap mempertahankan kepercayaan 

lama. Rakyat dan pimpinannya meminta suaka kepada Kerajaan Tetangganya yaitu 

Sidenreng dan diberi satu wilayah di sebelah selatan ibu kota Sidenreng, yaitu 

Amparita. Orang-orang yang berasal dari Wani itu disebut To Wani (orang dari 

Wani), sering juga disebut Tolotang. 
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BAB IV 

PERKEMBANGAN KERAJAAN WAJO PASCA ISLAMISASI 

A. Kedudukan Dan Posisi Raja Setelah Menerima Islam 

Setelah Arung Matowa Wajo La Sangkuru Patau secara resmi menerima 

Islam dan begitu pula dengan sejumlah besar masyarakat Wajo. Arung Matowa 

merasa perlu adanya seorang ulama/mubalig untuk mengajarkan dan membimbing 

masyarakat mengenai Islam secara mendalam, sehingga Arung Matowa La Sangkuru 

Patau mengutus untuk menghadap ke Gowa untuk dikirimkan seorang mubalig. 

Permintaan tersebut disetujui, dengan demikian diutuslah Sulaiman Khatib Sulung 

untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat Wajo. 

Datuk Sulaiman Khatib Sulung untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat 

Wajo, terlebih dahulu beliau menanyakatan perihal kepercayaan yang dianut oleh 

Arung Matowa  Wajo dan segenap masyarakat Wajo. Arung Matowa menjelaskan 

mengenai Konsep kepercayaan yang selama ini dipegang teguh, bahwa yang kuasa 

atas seala-galanya ialah Dewata Seuwae. Dewata Seuwae mempunyai kekuatan yang 

berada diluar diri manusia yang sifatnya Esa, dialah yang menciptakan dan 

menghancurkan, menghidupkan dan mematikan. Demikiannya pegangan kami yang 

diwarisi dari Arung Matowa La Mungkace Uddamang Matinroe ri Kanana yang 

diwarisi secara turun temurun. 

Datuk Sulaiman menjawab, hal yang demikian itu benar, karena di dalam 

ajaran agama Islam, Tuhan yang maha Esa ialah Allah Swt. Tidak dilahirkan dan juga 
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melahirkan, tidak ada yang patut disembah keculi Dia. Dialah yang menghidupkan 

dan Diapulalah yang mematikan, Dia yang berkuasa di bumi, dan Allah 

memerintahkan untuk mematuhi perintah-Nya dan mematuhi larangan-Nya. 

Demikianlah dialog antara Arung Matowa Wajo dan Datuk Sulaiman Khatib Sulung, 

kemudian Arung Matowa bertanya lagi mengenai apa yang seharusnya mereka 

kerjakan dan semestinya dijauhi, Datuk Sulaiman Khatib Sulung menjawab: 

“Makkedai deqto, ajaq  muawwammanuq, ajaq muwapi nanraka iyanaritu 

riyaseng barahala, gauq maqkuwae ri sompa, ajaq muwappakereq, ajak 

muwappolobeyaq iyanaritu muwaseng papole deceng, iaytonaritu riyaseng 

gau akaperekeng atekaqmaqkuwae, adakapereq gauq kapereq e tau 

riyagellina Allah Ta’ala, aja muwanre cammugu (bawi), naharangengngi 

Muhammad, naqpesankangi Allah Ta’ala, ajaq muwapangaddi, 

napeqpesangkangi Allah Ta’ala naharangeng Muhammad, ajaq muwenung 

pakkunesseq (tuwaseri), napeqpesangkangi Allah Ta’ala naharangeng 

Muhammad, ajaq mupogaug riba (mappajenne) napeqpesangkangi Allah 

Ta’ala naharangeng Muhammad”.
1
 

Artinya:  

“berkatalah datuk, janganlah mempercayai bunyi-bunyian yang bermakna 

baik atau buruk bila ada yang engkau kerjakan, janganlah memberikan 

sesajian, itulah  yang dinamakan berhala, perbuatan demikian adalah 

menyembah berhala, janganlah mengeramatkan sesuatu, janganlah meramal 

dengan melihat telapak tangan yang dianggap mendatangkan kebaikan, itulah 

yang dinamakan mengeramatkan, iktikad yang demikian adalah perkataan 

orang kafir dan perbuatan orang kafir, sebab orang kafir itu adalah orang yang 

paling dibenci oleh Allah Ta’ala, janganlah memakan hewan yang tidak 

berleher (babi) diharamkan oleh Muhammad, dilaknat oleh Allah 

Ta’ala,janganlah berzina akan dilaknat Allah Ta’ala dan diharamkan oleh 

Muhammad, janganlah meminum minuman penguat (tuak yang telah 

difermentasi) dilaknat oleh Allah Ta’ala dan diharamkan oleh Muhammad”. 

 

Dalam kutipan lontara di atas, Datuk Sulaiman Khatib Sulung memberikan 

penjelasan mengenai hal-hal yang dilarang di dalam Islam, yaitu menyangkut 

                                                           
1
 Lontara Sukku’na Wajo, h. 
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larangan menyuguhkan sesajen, larangan mempercayai bunyi-bunyian yang ada di 

tanah (diketahui bahwa sebelum datangnya Islam orang Wajo mempercayai bahwa 

sebelum memulai pekerjaan penting, mereka diharuskan tidur di tanah untuk 

mendengar sadda (bunyi) yang menjadi tanda-tanda bagi orang yang mempunyai 

kepentingan, hal itu sangat bertentangan dengan Islam), selanjutnya larangan 

mempercayai ramalan tentang nasib baik dan buruk, larangan memakan babi, 

larangan minum arak, larangan makan riba dan larangan berzina. 

Kemudian Datuk Sulaiman Khatib Sulung menyambung lagi perjanjiannya 

“ucapkanlah kalimat sahadat supaya teguh pengertianmu tentang Allah Swt. 

Bersembahyanglah supaya teguh imanmu, berpuasalah dalam bulan ramadhan 

supaya teguh pengertianmu bahwa tuhan itu tunggal dan dialah yang berkuasa atas 

segal-galanya. Keluarkanlah zakat agar supaya teguh pengertianmubahwa Allah Swt 

telah memberi reski. Kerjakanlah ibadah haji bila mampu supaya teguh 

pengertianmu bahwa Allah tiada yang menyamai kekuasaanya”.
2
 

 

Perjanjian tersebut merupakan simbol bahwa mereka hanya beriman kepada 

Allah Swt. Setelah itu, mereka beramai-ramai turun ke Sungai mensucikan diri 

(mandi). Dalam prosesi mensucikan diri tersebut, Arung Matowa Wajo menyerukan: 

“Arengkalinga manekko ri-ase ri-awa: orai’ alau maniang, manorang: lesuga 

panngali patolaku na tedduangnge  solo’, nalesu gau majaku. Nateddungnge 

solo’ sininna gau nappesangkangnge puang allahu-ta’ala, naharangnge 

muhamma”.
3
 

Artinya: 

“Dengarkanlah semuanya, di atas, di bawah, di barat dan di timur, dan di 

utara dan selatan. Akankah kembali pakaianku yang telah dihanyutkan oleh 

air, begitu pakaianku yang tidak baik tidak mungkin akan kembali lagi. Saya 

tidak akan melakukan lagi perbuatan yang dilarang Allah dan diharamkan 

oleh nabi Muhammad”. 

 

                                                           
2
 Sukirman A Rachman, Sejarah Islam di Daerah Wajo,  h.27. 

3
 Mattulada, Agama Islam di Sulawesi Selatan, h.62 
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Ucapan Arung Matowa Wajo tersebut disambut dengan riuh oleh rakyat Wajo 

dengan mappaiyo (mengiyakan). Kemudian selanjutnya mereka diajarlah 

mengucapkan dua kalimat syahadat, berwudhu, melaksanakan salat, mengeluarkan 

zakat fitrah maupun harta benda, maupun mengenai kewajiban menunaikan ibadah 

haji bagi yang mampu, atau lebih tepatnya adalah rukun Islam. 

Setelah diajarkan dan dimantapkan mengenai ajaran-ajaran Islam dikalangan 

mayarakat Wajo. selanjutnya Arung Matowa Wajo La Sangkuru Patau dan segenap 

Puang ri Wajo menyerahkan urusan kepada Datuk Sulaiman untuk menangani hal-hal 

yang akan dilakukan selanjutnya. Dalam hal ini Datuk Sulaiman memberikan arahan 

untuk mendirikan masjid, mushallah kemudian membentuk pegawai-pegawai sara’ 

yang akan menangani persoalan keagamaan. 

Arung Matowa La Sangkuru Patau menerima agama Islam dalam tahun 1610, 

dan tidak lama beliau memerintah negeri Wajo karena pada tahun masuknya beliau 

ke dalam Islam, ia meninggal dunia. Hanya kira-kira tiga tahun lamanya beliau duduk 

di atas singgasana Kerajaan Wajo maka beliau wafat. Beliau merupakan yang 

pertama kali di Wajo dikuburkan jenazahnya karena beliau sudah beragama Islam, 

sedangkan jenazah Arung Matowa yang terdahulu dibakar dan disimpan dalam 

balubu dan kemudian ditanam. 

B. Pengaruh Islam Dalam Struktur Kerajaan  

 Agama Islam yang disebarkan melalui birokrasi pemerintah membuat 

prosesnya berlangsung begitu cepat. Proses pengislaman melalui jalur birokrasi 

pemerintah tersebut membawa hasil yang terbilang sukses secara kuantitatif akan 
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tetapi disisi lain membutuhkan waktu yang panjang untuk menanamkan Islam secara 

kualitatif. 

 Sebagaimana diketahui bahwa Sulawesi Selatan sebelum Islam, bahwa 

pranata-pranata yang mengatur kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan 

khususnya kerajaan-kerajaan Bugis terhimpun dalam pangngadereng. Dengan 

diterimanya Islam dan dijadikan sara’ bagian integral dari Pangngadereng, bagi 

orang Wajo ketaatan kepada sara’ sama dengan ketaatan kepada pangngadereng. 

 Tindak lanjut integrasi normatif tersebut adalah ditetapkannya struktur 

kepejabatan baru dalam kerajaan yang disebut parewa sara’ (pejabat agama) di 

samping parewa ade’ (pejabat adat) yang sudah ada sebelumnya. Parewa sara’ 

menangani tugas negara dalam hubungannya dengan kehidupan keagamaan dan 

parewa ade’ menangani bidang tugas yang bersifat umum. 

1. Pembentukan Parewa sara’  

Penerimaan Islam di Kerajaan Wajo oleh Arung Matowa Wajo La Sangkuru 

Patau, dan menyerahkan kepada Datuk Sulaiman urusan keagamaan secara penuh, 

maka sistem kepemimpinan dalam masyarakat pun mengalami perubahan. Salah satu 

perubahan yang paling menonjol adalah diterimanya para ulama sebagai pemimpin 

masyarakat, disamping dari raja dan para pembesar-pembesar di Wajo (Puang ri 

Wajo’), sebagai pemimpin di dalam masyarakat yang sangat mementingkan hal-hal 

yang bersifat formal-struktural, para ulama kemudian dicarikan posisi dalam struktur 

kekuasaan. Untuk itu, dibentuklah jabatan struktural dalam birokrasi kerajaan yang 

disebut parewa sara’ (aparat pelaksaan syariat Islam). Lembaga parewa sara’ 
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terdapat disetiap tingkat pemerintahan mulai dari tingkat pusat kerajaan sampai ke 

tingkat kampung. 

Datuk Sulaiman membentuk lembaga Parewa’ sara disesuaikan dengan 

struktural pemerintahan di Kerajaan Wajo, sebagaimana diketahui bahwa dalam 

struktur kerajaan Wajo terdiri dari tiga bagian yang disebut dengan limpo. Tiap-tiap 

limpo terdiri dari 2 orang khatib (imam), 2 orang bilal (bilal atau dalam bahasa bugis 

biasa disebut bilala yang bertugas membantu khatib memanggil orang melaksanakan 

shalat di masjid), 1 orang penghulu  dan dibantu oleh doja (penjaga masjid).
4
 

Selain dari pejabat di atas diangkat pula calon pejabat sara’ dari Tosora, yang 

terdiri dari 20 untuk pusat kerajaan Wajo dan 40 dari 2 limpo lainnya, Sehingga 

berjumlah 60 orang. Mereka disebut dengan “mukim”, mereka diwajibkan hadir 

setiap pelaksanaan shalat jumat, dan mempelajari seluk beluk mengenai syariat islam 

yang dipimpin atau diberikan langsung oleh Datuk Sulaiman. Antara lain mengenai 

mengenai hukum dan peratuturan-peraturan perwalian pernikahan, mengenai hukum 

talak, rujuk, iddah, penyelenggaraan mayat mengenai cara memandikan, mengkafani, 

mengshalatkan, menguburkan dan hukum mengenai perwarisan. 

2.  Hak dan Kewajiban Parewa Sara’ 

Selanjutnya untuk mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban pejabat-pejabat 

sara’, Puang ri Wajo bersepakat untuk menunjuk seorang Kali. Namun dalam lontara 

tidak disebutkan siapa kali’ pertama di Wajo, akan tetapi mengenai urusan tersebut 

diserahkan kepada Datuk Sulaiman. 

                                                           
4
 Sukirman A Rachman, Sejarah Islam di Daerah Wajo, h.27. 
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Datuk Sulaiman selanjutkan menetukan mengenai berbagai hal mulai dari 

hak-hak maupun kewajiban dalam lembaga parewa sara’, antara lain: 

1. Setiap limpo diharuskan untuk menyelenggarakan salat jumat, bagi yang 

tidak melaksanakan salat jumat maka ia dikenakan denda 2 taik  dui 

manuk (sepuluk rupiah perak). 

2. Kali Wajo menetapkan penentuan awal bulan ramadhan dan hari raya idul 

fitri. Setiap pegawai sara’ bertugas untuk mengamati dan melaporkan 

kepada Kali Wajo. 

3. Ditetapkan pula mengenai tempat duduk atau kedudukan Puang ri Wajo 

dan pejabat sara’  dalam penyelenggaraan upacara-upacara resmi kerajaan, 

masjid dan upacara lainnya. Pada sisi sebelah kanan Kali Wajo, adalah 

tempat duduk arung Matowa Wajo, disusul paddanreng Bettempola, 

Paddanreng Tallotanreng dan Paddanreng Tuwa. Setelah itu ketiga 

Batelompo (Pilla, Pattola, Cakkuridi), selanjutnya 30 orang Arung 

Mabbicara (10 orang dari tiap-tiap limpo), 3 orang suro ribateng (1 orang 

tiap-tiap limpo) menyusul 3 orang Bate Caddi (1 orang dari tiap-tiap 

limpo), 3 orang pajjuku, menyusul para Matoa dan Ulu Anang. Kemudian 

pada sisi sebelah kiri Arung Matowa Wajo, adalah tempat duduk Kali 

Wajo, menyusul sesuai dengan urutan jabatan khatib dari 3 limpo, Bilal 

dari 3 limpo, penghulu dari tiap limpo, diikuti dengan para mukim dari 

tiga limpo. 
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Adapun dalam hal jaminan hidup pejabat Parewa sara’ Datuk Sulaiman 

mengaturnya melalui pemerolehan zakat dan sedekah. Dari zakat fitrah dan zakat 

harta pembagiannya sebagai berikut: 

1. Kali Wajo, mendapat dua bagian dari masing-masing khatib dari tiga 

limpo. 

2. Khatib mendapat dua bagian dari masing-masing bilal. 

3. Bilal mendapat dua bagian dari masing-masing penghulu-penghulu dalam 

limponya. 

4. Penghulu limpo dan amil sama bagiannya. Pada waktu hanya 1 orang 

Amil di Wajo, bagiannya sama banyaknya dengan kali, karena amil 

sebagai pengumpul dan pembagi zakat. 

Sedekah diperoleh dari baca doa, sedekah saat lebaran Idul Fitri dan Idul 

Adha, sedekah memandikan jenazah menguburkan, membacakan talkim, 

membacakan al-Qur’an di rumah orang berduka, menyembelih hewan. Sedekah yang 

diperoleh dari biaya nikah dengan ketentuan 10% dari Sunreng (mas kawin). 

Datuk Sulaiman juga mengatur pembagian tugas dan wilayah kerja parewa 

sara’, antara lain: 

1. Kali Wajo, berkewajiban menangani menikahkan, menyelenggarakan 

rangkaian upacara kematian dari Arung Matowa Wajo dan kerabat 

maupun sahaya dalam istana. 
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2. Khatib, berkewajiban menangani menikahkan, menyelenggarakan 

rangkaian upacara kematian dari Paddanreng (ketua Limpo) dan kerabat 

yang berada dalam istana Paddanreng. 

3. Bilal, berkewajiban menangani menikahkan, menyelenggarakan rangkaian 

upacara kematian dari Batelompo dari limponya masing-masing. 

4. Panggulu limpo berkewajiban menangani menikahkan, menyelenggarakan 

rangkaian upacara kematian dari Arung Mabbicara. 

Para pejabat parewa sara’ di Wajo mendapat keistimewaan dalam kehidupan 

bermasyarakat, antara lain: 

1. Mereka dibebaskan dari pajak (hasil bumi, harta benda). 

2. Mereka dibebaskan dari kerja bakti, rodi dan semacamnya. 

3. Mereka dibebaskan dari tugas pelayanan dalam upacara atau pesta-pesta 

kerajaan dan segala jenis solo’ (sumbangan). 

4. Mereka tidak dikenakan hukuman atau denda apabila melakukan 

kesalahan dalam menjalankan jabatan akan tetapi diberhentikan dari 

jabatannya. 

3. Restrukturasi Parewa Sara’ 

Setelah Datuk Sulaiman melihat agama Islam di Wajo sudah berkembang 

sebagaimana yang diharapkannya, maka iapun meninggalkan Wajo dan berangkat ke 

Luwu untuk melanjutkan mengajarkan keislaman, seperti tata cara nikah, kematian, 

hukum waris, dan sebagainya yang berkaitan dengan soal keagamaan, atas izin dari 
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Raja Gowa. Dalam menjalankan misi keagamaan di Luwu, Datuk Sulaiman terserang 

penyakit dan wafat di daerah Patimang sehingga digerilah gelar Datuk Patimang. 

 Sepeninggal Datuk Sulaiman, Arung Matowa Wajo La Sangkuru meminta 

lagi kepada Karaeng ri Gowa agar mengirim seorang Kadi untuk melanjutkan 

mengajarkan agama Islam. Maka di utuslah Datuk ri Bandang, diketahui bahwa ia 

tidak kesulitan dalam menjalankan tugasnya, ia tinggal melanjutkan dan 

memantapkan kebijaksanaan yang telah di rintis oleh Datuk Sulaiman. Puang ri Wajo 

kemudian mengangkat Datuk ri Bandang sebagai Kadi’. 

 Setelah 1 tahun Datuk ri Bandang menjabat sebagai Kadi Wajo, 

diselenggarakanlah upacara peringantan Maulid Nabi Muhammad Saw di masjid 

Tosora. Terjadi perselisihan antara amil Limpo Tuwa dan Bilal Limpo Battempola. 

Perselisihan ini menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, sehingga Datuk ri 

Bandang melihat bahwa keadaan ini sangat membahayakan bagi keutuhan umat. Oleh 

karena itu, atas persetujuan Puang ri Wajo, Datuk ri Bandang melakukan pemecatan 

jabatan pejabat parewa sara’ yang dianggap tidak mengerti tata krama dan melanggar 

ade’ dan sara’. 

 Atas persetujuan Puang ri Wajo, Datuk ri Bandang menetapkan pejabat atau 

parewa sara’ baru. Pada mulanya, parewa sara’ terdiri dari keturunan orang biasa, 

kemudian diganti dengan merekrut keturunan raja. Kebijakan itu di ambil untuk lebih 

memudahkan islamisasi dalam masyarakat dan negara untuk menghindari benturan 

antara Sara’ dan ade’. Menurut Datuk ri Bandang, kebijakan tersebut dilakukan 
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karena keturunan rajalah yang paling mengetahui ade’. Kebijakan tersebut mendapat 

persetujuan dari Puang ri Wajo. 

 Diaturlah sistem parewa sara’ dengan syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Untuk jabatan, diambil dari keturunan Paddanreng. 

b. Untuk jabatan bilal, diambil dari keturunan Batelompo. 

c. Untuk jabatan Guru Pampawa diambil dari keturunan Arung Mabbicara. 

d. Untuk jabatan amil di ambil dari keturunan raja. 

Pergantian parewa sara’ yang dilakukan oleh Datuk ri Bandang merupakan 

suatu strategi mengawinkan antara ade’ dan sara’ menjadi satu agar tidak terjadi 

perpecahan dan saling menguatkan. Susunan pemangku parewa sara’
5
 meliputi: 

Limpo Bettempola: 

a. La Mellalengeng, keponakan Arung Benteng yang di angkat sebagai khatib. 

b. La Palla Daeng Pasompa, keponakan Pilla diangkat menjadi bilal. 

c.  Toseke, anak Arung Mabbicara Ujung Kalakka menjadi guru Pampawa. 

Limpo Talotanreng: 

a. LaTeppa Daeng Mallawa, keponakan dari Ranreng Talotanreng diangkat 

menjadi khatib. 

b. Lasalle, sepupu dua kali Pattola diangkat menjadi bilal. 

c. Lacoppo, saudara laki-laki sulung Arung Palekoreng diangkat menjadi guru 

pampawa.  

                                                           
5
 Husnul Fahima Ilyas, Lontara Suqkuna Wajo Telaah Ulang Islamisasi Di Wajo,  h.459. 
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Limpo Tuwa: 

a. La Sulo Daeng Macora, Paman Ranreng Tuwa diangkat menjadi Khatib. 

b. Lakile Daeng Patappa, adik bungsu Ckkuridi diangkat sebagai bilal yang 

digelar dengan bilal bungsu. 

c. La Suni, anak Pabbicara diangkat menjadi guru Pampawa. 

d. La Sadaq, anak ceraq Arung Matowa La Sangkuru Patau di angkat menjadi 

amil, waktu itu hanya satu amil di Wajo, dia jugalah yang menjadi mitra 

datuk. 

C. Islam dan Pangngadereng 

Menurut Lontara Latoa, sebelm Islam di terima pangangadereng hanya 

terdiri dari empat unsur. Adapun unsur yang kelima yakni sara’ adalah merupakan 

unsur yang diserap kemudian sesudah masuknya Islam. Untuk lebih jelasnya berikut 

di kutip dari pernyataan Lontara Latoa
6
 : 

“Makkadatopi to-riolo eppamui uangenna padecengie tana, iami nangenna 

limampuangeng, narapi’ mami asselengen na ri pattama’tona sarak’e seuani 

ade’e, maduanna rapenge, matelluna wari’e, maeppa’na bicara’e, 

malimanna sara’e”. 

Artinya: 

“Berkata pula orang-orang dulu, hanya empat macam hal yang memperbaiki 

Negara dan barulah dicukupkan lima ketika syariat Islam di terima, yaitu: 

adek, rapeng, wari, bicara, dan sarak”. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Mattulada, Latoa Suatu Lukisan Analisis Terhadap Antrologi Politi Orang Bugis,”Disertasi” 

(Jakarta: Universitas Indonesia, 1975),h.114. 
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1. Panggadereng Pra-Islam 

a. Ade’ 

Terdapat beberapa versi mengenai asal-usul kata ini, Mattulada berpendapat 

bahwa kata ade’ berasal dari perbendaharaan Bugis sendiri yaitu ade’ (Bugis) dan 

ada’ (Makassar). Dia berpendapat bahwa kata ade’  sudah digunakan baik dalam arti 

logawi sebagai adat kebiasaan maupun dalam arti terminologi sebelum sistem 

kemasyarakatan jauh sebelum datangnya Islam. Zainal Abidin Farid berpendapat 

bahwa kata ade’ berasal dari bahasa Arab.
7
 Pendapatnya didukung oleh A.Rahman 

Rahim dengan menambahkan bahwa kata ada’  adalah sinonim dari kata urf yang 

berarti perilaku atau tindakan yang mengandung kebajikan dan bersesuian dengan 

akal fikiran dan hukum.
8
 Rasdiyanah dalam disertasinya berusaha untuk mensintesa 

ketiga pendapat terdahulu dengan mengatakan bahwa kata ade’ berasal dari kata 

bahasa Arab tetapi telah diserap dalam bahasa Bugis-Makassar jauh sebelum 

datangnya Islam. Penyerapannya mungkin melalui bahasa Melayu yang lebih dulu 

dipengaruhi oleh Islam. Sebagai salah unsur Pangngadereng, ade’ berfungsi 

mengatur pelaksanaan kaidah-kaidah dan tauran-aturan adat dalam segala aspek 

kehidupan sosial kemasyarakatan. 

 

 

                                                           
7
 Zainal Abidin Farid, Capita Selekta  Sejarah Sulawesi Selatan, h.65. 

8
 Andi Rasdiyanah, integrasi Sistem Pangngadereng (adat) dengan Sistem Syariat Sebagai 

Pandangan Hidup Orang Bugis Dalam Lontara Latoa, Disertasi (Yogyakarta:IAIN Sunan 

Kalijaga,1995), h.161-162. 
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b. Rapang 

Menurut arti bahasa, Rapang  adalah perumpamaan atau contoh perbandingan dengan 

sesuatu yang telah lampau. Sebagai unsur pangngadereng, Rapang merupakan 

yuridisprudensi yang dipedomani dalam memutuskan suatu perkara. Oleh karena itu, 

seseorang yang mengambil keputusan dalam persoalan ade’, tidak boleh mengambil 

landasan baru apabila persoalan itu telah pernah terjadi sebelumnya dan terbukti 

bermamfaat. Ketetapan-ketetapan yang telah lalu menjadi pedoman untuk 

menetapkan suatu peristiwa yang sama. Rasdiyanah mengemukakan fungsi Rapang  

antara lain sebagai stabilisator, sebagai bahan perbandingan, sebagai alat pelindung 

dan sebagai penjamin kesinambungan pola kehidupan.
9
 

c. Bicara 

Yang dimaksud dengan bicara dalam pangngadereng ialah segala sesuatu 

yang berkaitan dengan masalah peradilan dan hukum acara peradilan, dengan 

demikian bicara adalah aspek pangngadereng yang mempersoalkan hak dan 

kewajiban tiap-tiap orang atau lembaga dalam interaksi kehidupan sosialnya. Ia 

mengandung aspek-aspek normatif yang mengatur tingkah laku setiap subjek hukum 

dalam berinteraksi secara timbal balik. Lebih lengkap dapat dilihat dalam lontara 

latoa sebagai berikut: “Makkedatopi Arung Bila, naia riasengnge bicara, 

ritangngak’I tutue wali-wali onroe”( Arung Bila berkata: adapun yang disebut bicara, 

                                                           
9
 Andi Rasdiyanah, integrasi Sistem Pangngadereng (adat) dengan Sistem Syariat Sebagai 

Pandangan Hidup Orang Bugis Dalam Lontara Latoa. h. 161-162. 
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diperhatikan keterangan dengan seksama kedua belah pihak, dan saksi kedua belah 

pihak). 

d. Wari 

Sebagai unsur keempat dari pangngadereng, wari adalah suatu konsep yang 

membedakan sesuatu dari yang lain. Dengan demikian berfungsi menata kehidupan 

masyarakat. Ia bertugas menentukan hak dan kewajiban tiap-tiap orang dalam 

kehidupan bermasyarakat yang meliputi susunan dan jenjang-jenjang keturunan serta 

penentuan hubungan-hubungan kekerabatan. Juga berfungsi protokoler yang 

mengatur. 

2. Pranata Islam dalam Panggadereng 

Sebagaimana halnya struktur pemerintahan kerajaan, maka unusr-unsur 

Panggadereng pun yang telah ada sebelumnya tetap berlanjut setelah Islam diterima 

sebagai agama kerajaan. Islam hanya memberi warna baru dan memperkaya dengan 

menambahkan satu unsur lagi yang disebut sara’. Sebagai pranata Islam, sara’ diakui 

sebagai salah satu unsur dalam struktur pemerintahan. Sebagaimana sebelumnya 

sudah dikemukakan bahwa jauh sebelum Islam datang, Panggadereng hanya terdiri 4 

bagian dan menjadi 5 setelah resminya Islam diterima sebagai agama kerajaan. Inilah 

puncak pencapaian prestasi tertinggi yang dicapai oleh para pendakwah dahulu kala 

setelah dikukuhkannya Islam dalam system Panggadereng di Sulawesi Selatan. Ada 

5 unsur yang saling mengukuhkan dalam konsep Panggadereng ini yaitu, ade’ (adat 

istiadat), wari’ (sistem protokoler kerajaan), bicara (sistem hukum), rapang 

(pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan), dan  sara’ (syariat Islam). 
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Empat dari yang pertama dipegang oleh oleh pampawa ade’ (pelaksana adat) yaitu 

raja dan jajarannya, sedangkan yang terakhir dipegang oleh parewa sara (perangkat 

syariat) dipimpin oleh ulama, imam, kadi’. 

Adanya dikotomi tugas berimplikasi pada sistem pengaturan sosial 

selanjutnya, tetapi tidak berarti tidak terjadi sekularitas atau pemisahan antara urusan 

kerajaan dan urusan keagamaan, keduanya berjalan beriringan saling mengisi dan 

keduanya saling bertoleransi. 

 

    

 

         Unsur-unsur Pangngadereng 

           

           Pelaksana     

           

           

           Pemimpin 

D. Islam dalam Kehidupan Sosial Budaya 

Perwujudan ajaran Islam dalam kehidupan sosial akan lebih muda diketahui 

jika dilihat dari pelaksanaan upacara dan siklus hidup. Upacara siklus hidup 

menandai fase kehidupan seseorang, seperti kelahiran, perkawinan, kematian.  

Pangngadereng 

Ade’, rapang, 

wari’, bicara 

Sara’ 

(Syari’at) 

Pampawa ade’ Parewa 

sara’ 

Arung Matowa Kali’ 
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Sebagaimana halnya dalam pranata politik, Datuk Sulaiman tidak melakukan 

perubahan secara keseluruhan dalam pranata sosial. Hal ini dapat dilihat pada setiap 

upacara siklus hidup, antara kebudayaan Islam dan adat istiadat setempat, dapat 

dilihat dari upacara.  

Pertama, kelahiran. Sebelum masuknya Islam di Tana Wajo, pada tradisi 

kelahiran setelah pemotongan plasenta kemudian dibersihkan dan dimasukkan ke 

dalam kendi tanah disertai garam, gula merah, kelapa, jarum, asam, dan pensil. 

Plasenta tersebut yang disimpan di atas loteng dengan harapan rezeki sang anak 

senantiasa menanjak. Hal ini sangat penting pada masa kelahiran karena sangat 

menentukan kehidupan bayi selanjutnya. Pemisahan plasenta yang dilakukan oleh 

sanro (dukun) haruslah hati-hati, pemisahan antara si bayi dengan saudara kembarnya 

(plasenta) sesuai dengan ketentuan sehingga tidak berakibat fatal dan jelek terhadap 

bayi tersebut. 

Kedua, kematian. Adat perlakuan terhadap mayat sebelum masuknya Islam di 

Wajo melakukan tradisi pembakaran mayat, setelah mayat dibakar abunya 

dimasukkan ke dalam balubu atau tajo kemudian ditanam. Menurut husnul
10

 Tajo 

yang dipakai sebagai wadah penyimpanan abu jenazah diserap dari bahasa pali vayo 

yang berarti tempaian, tempaian ini sama dengan balubu yang terbuat dari tanah liat 

yang dicampur dengan air (unsur tanah dan air), kemudian dibakar (unsur api) dan 

terdapat rongga yang berisi udara (unsur angin). Tradisi pembakaran mayat pada 

hakikatnya mengembalikan manusia pada asalnya yang terdiri dari unsur tanah, api, 

                                                           
10

 Husnul Fahima Ilyas, Lontara Suqkuna Wajo Telaah Ulang Islamisasi Di Wajo. h.408. 
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air, dan angina. Setelah mayat dibakar, abunya dikumpulkan dimasukkan ke dalam 

stupa. Namun setelah kedatangan Datuk Sulaiman  di Wajo, memberikan pemahaman 

mengenai bagaimana cara memperlakukan orang meninggal, mulai dari memandikan, 

membersihkan najisnya, dikafani untuk menutup auratnya, mensalatkan, dan 

menguburkan sesuai dengan syariat Islam. 

Ketiga, pernikahan. Tata cara pernikahan sebelum Islam, jika kedua belah 

pihak telah merestui suatu pernikahan maka dipanggilah mempelai laki-laki maupun 

perempuan untuk memasukkan tangannya ke dalam balubu secara bersamaan di 

depan para keluarga dan pemimpin adat sebagai tanda ijab kabul. Setelah 

mengeluarkan tangannya dari balubu resmilah menjadi suami istri. Namun, setelah 

Islam diterima diajarkan tata cara pernikahan sesuai syariat Islam yang harus 

menghadirkan wali, dua orang saksi, dan mahar. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Dalam lintasan sejarah kerajaan-kerajaan lokal di daerah Sulawesi Selatan 

Kerajaan Wajo dikenal sekitar pertengahan abad ke XV. Sebelum itu Tana Wajo 

merupakan tanah lapang, terdiri atas padang luas, dikelilingi oleh semak belukar 

dan hutan. Pembentukan Tana Wajo diawali dengan kedatangan seseorang yang 

tidak ketahui asal usulnya, yang diketahui namanya Puang Lapulungeng dan 

membuka perkampungan Lampulungeng. Kemudian dilanjutkan dengan fase 

berikutnya Puangnge ri Timpengeng, yang mana tokoh tersebut memiliki 

pengetahuan dan keterampilan yang cukup tinggi, kemudian membuka 

perkampungan Boli. Namun pada perkembangan selanjutnya ketika Puangnge ri 

Timpengeng meninggal menyebabkan kehancuran perkampungan Boli. Fase 

berikutnya, Tana Wajo kedatangan bangsawan yang bernama La Paukke yang 

merupakan putera Datu Cina di wilayah Pammana yang merupakan perintis 

Kerajaan Cinnotabi. Pada perkembangannya Kerajaan Cinnotabi menjadi 

Kerajaan yang makmur dan mencapai puncak kejayaannya. Namun, kemakmuran 

tersebut tidak bertahan lama karena diketahui kesewenang-wenangan yang 

dilakukan oleh Raja yang memerintah. Kehancuran Kerajaan Cinnotabi sekaligus 

menjadi tonggak awal terbentuknya Karajaan Wajo. 
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2. Menurut Teori Noorduyn proses islamisasi di Sulawesi Selatan tidak jauh berbeda 

dengan daerah-daerah lainnya di Nusantara, yaitu melalui tiga tahap. Pertama, 

kedatangan Islam di Kerajaan Wajo, pada tahap ini merupakan prakondisi yang 

merupakan tahap awal pada pengenalan Islam di Wajo merujuk pada pelayaran 

dan perdagangan. Pada teori ini dilihat ketika kali pertama padagang Melayu 

Muslim. Kedua, penerimaan Islam secara resmi oleh elit Kerajaan ketika kerajaan 

Wajo diserang sebagai musu’ selleng oleh Kerajaan Gowa sebagai pusat 

penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan. Penerimaan tersebut pada hari 

Selasa 15 Safar 1019 jika dikonversikan bertepatan dengan Ahad 9 Mei 1610. 

Arung Matowa Wajo  La Sangkuru Patau kemudian memeluk agama Islam 

dengan gelar Sultan Abd. Rahman. 

3. Penerimaan Islam oleh kerajaan dan masyarakat Wajo telah membawa perubahan 

besar dalam struktur pemerintahan dan struktur sosial. Namun demikian, hal itu 

tidak mengganggu sendi-sendi asas kehidupan yang telah ada. Hal itu dilakukan 

dengan tetap menghargai budaya lokal yang ada dalam pengngadereng. Yang 

mana pangngadereng  merupakan sistem norma dan aturan adat yang berdasarkan 

unsur ade’, bicara, rapang, wari, setelah Islam masuk dalam sistem pemerintahan 

Kerajaan Wajo, sistem pangngadereng diintegrasikan dengan sistem syariat 

(sara’). Penerimaan Islam sebagai agama resmi kerajaan tidak serta merta 

menjadikan Islam sebagai agama yang harus dipaksakan pelaksanaannya, 

melainkan melalui enkulturasi nilai-nilai Islam dalam budaya yang ada. 
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B. Implikasi 

Implikasi dari penelitian ini adalah upaya untuk menelusuri proses islamisasi 

di Kerajaan Wajo. Proses tersebut memperlihatkan bahwa pola-pola hubungan Islam 

dan Kerajaan pada masa lampau. Upaya penguasa dalam mengintegrasikan nilai-nilai 

Islam ke dalam struktur pemerintahan dan sosial masyarakat, namun hal itu dilakukan 

dengan tetap menghargai budaya lokal yang ada dalam pengngadereng sambil terus 

menerus dilakukan transformasi melalui dialog kultural antara Islam dan adat. 

Sehingga penelitian diharapkan mampu untuk mengetahui kesinambungan antara 

masa lalu, kini dan akan datang. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

1. Surat Izin Penelitian 
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2. Struktur raja-raja Kerajaan Wajo 

NO NAMA MASA PEMERINTAHAN 

1. Puangnge ri Lampulungeng Periode Masyarakat 

Lapulungeng (Boli), 

Diperkirakan permulaan abad 

ke XIII. 

2. Puangnge ri Tempengeng Periode Masyarakat 

Lapulungeng (Boli), 

diperkirakan abad ke-XIII. 

3. La Paukke, Arung Cinnotabi I. Pertengahan abad ke-XIV. 

4. We Pannangareng, Arung Cinnotabi ke-

II. 

Masa pemerintahan 

diperkirakan akhir abad ke-

XIV. 

5. We Tenrisui, Arung Cinnotabi ke-III. Masa pemerintahan berjalan 

20 Tahun (1398-1418) 

6. La Patiroi, Arung Cinnotabi ke-IV. Masa pemerintahan berjalan 

sekitar 10 tahun (1418-1428) 

7. La Tenri Bali dan La Tenri Tippe, 

Arung Cinnotabi ke-V. 

Pemerintahannya diperkirakan 

berjalan lima tahun (1428-

1433). 

8. La tenri Bali, Batara Wajo I. Pemerintahannya berlangsung 

kira-kira 20 tahun (1436-

1456). 

9. La Mataesso, Batara Wajo II. Pemerintahannya berlangsung 

tahun 1456-1466. 

10. La Pateddungi Tosamallangi. Masa pemerintahannya 

diperkirakan tahun 1466-1469. 

11. La Palewo Topalipung. Masa pemerintahannya di 

perkirakan tahun 1474-1482. 

12. La Obbi Settiware. Masa pemerintahannya di 

perkirakan berlangsung 5 

tahun (1482-1487). 

13. La Tenriumpu Tosamallangi. Masa pemerintahannya di 

perkirakan berlangsung 

selama 5 tahun (1487-1491). 

14. La Taddampare Puang ri Maggalatung. Masa pemerintahannya di 

perkirakan berlangsung 30 

tahun (1491-1521). 

15. La Tenripakodo Tonampe Masa pemerintahannya di 

perkirakan berlangsung 11 

tahun (1524-1535). 
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16. La Tomassonge. Masa pemerintahannya di 

perkirakan berlangsung 5 

tahun (1535-1538). 

17. La Warani Temmagiang, putra dari La 

Obbi Settiware. 

Masa pemerintahannya di 

perkirakan berlangsung tahun 

1538-1547. 

18. La Mallagenni. masa pemerintahannya hanya 

berlansung 2 bulan (1547). 

19. La Mappapuli Toappamadeng 

Massaoloccle 

Masa pemerintahannya di 

perkirakan berlangsung sekitar 

17 tahun, diperkirakan pada 

1547-1564. 

20. La Pakkoko Topabbele, putra dari 

Puang ri Magalatung. 

Masa pemerintahannya di 

perkirakan berlangsung 3 

tahun 1564-1567. 

21. La Mungkace Toudamang. Masa pemerintahannya di 

perkirakan berlangsung 40  

tahun 1567-1607. 

22. La Sangkuru Patau Sultan 

Abdurrahman, Matinroe ri 

Allepperengna, Arung Matowa Wajo 

yang pertama kali memeluk Islam. 

Masa pemerintahannya di 

perkirakan berlangsung 3 

tahun (1607-1610). 

23. La Mappepulu Toappamole. Masa pemerintahannya di 

perkirakan berlangsung 4 

tahun (1612-1616). 

24. La Samalewa  Toappakiu. Masa pemerintahannya di 

perkirakan berlangsung 4 

tahun (1616-1621). 

25. La Pakallongi Toallinrungi. Masa pemerintahannya di 

perkirakan berlangsung 5 

tahun (1621-1626). 

26. Topassaungnge. Masa pemerintahannya di 

perkirakan berlangsung 1 

tahun (1627-1628). 

28. La Pakallongi Toallinrung. memerintah untuk kedua 

kalinya diperkirakan 

berlangsung 8 tahun (1628-

1636). 

29. To Udamang Matinroe ri Batana. Masa pemerintahannya di 

perkirakan berlangsung 3 

tahun (1636-1639). 

30. La Isigajang Tobune Matinroe ri Patilia Masa pemerintahannya di 
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perkirakan berlangsung 4 

tahun (1639-1643). 

31. La Makkaraka Topatemmul Matinroe ri 

Pangngaran. 

Masa pemerintahannya di 

perkirakan berlangsung 5 

tahun (1643-1648). 

32. La Tommasonge Puangna Daele Petta 

Malingnge. 

Masa pemerintahannya di 

perkirakan berlangsung 3 

tahun (1648-1651). 

33. La Paremma Matinroe ri Passiringna Masa pemerintahannya di 

perkirakan berlangsung 7 

tahun (1651-1658). 

34. La Tenrilai Tosengngeng. Masa pemerintahannya di 

perkirakan berlangsung 2 

tahun (1658-1670). 

35. La Palili Tomalu Puangna La Gella. Masa pemerintahannya di 

perkirakan berlangsung 9 

tahun (1670-1679). 

36. La Pariusi Daeng Manyampa Matinroe 

ri Buluna. 

Masa pemerintahannya di 

perkirakan berlangsung 2 

tahun (1679-1699). 

37. La Tenrisessu Totimoe to Denra. Masa pemerintahannya di 

perkirakan berlangsung 2 

tahun 9 bulan (1699-1702). 

38. La Mattone Daeng Laguling Puanna La 

Rumpang. 

Masa pemerintahannya di 

perkirakan berlangsung 10 

bulan (1702-1703). 

39. La Galigo Tosunnia Masa pemerintahannya di 

perkirakan berlangsung 9 

tahun (1703-1712). 

40. La Tenri Werrung Puangna Sangaji 

Arung Peneki. 

Masa pemerintahannya di 

perkirakan berlangsung tahun 

1712-1715. 

41. La Salewangeng Totenriruwa. Masa pemerintahannya di 

perkirakan berlangsung  21 

tahun (1715-1736). 

42. La Maddukelleng Arung 

Sengkang/Arung Peneki. 

Masa pemerintahannya di 

perkirakan berlangsung tahun 

1736-1754. 

43. La Maddanaca Arung Waetuo Masa pemerintahannya di 

perkirakan berlangsung  1 

tahun (1754-1755). 

44. La Passaung Puangna La Omo. Masa pemerintahannya di 



146 
 

 

perkirakan berlangsung 2 

tahun (1758-1761). 

45. La Mappajung Puangna Salowo 

Ranreng Tua. 

Masa pemerintahannya di 

perkirakan berlangsung 3 

tahun (1764-1767). 

46. La Malliungeng TowalleoangArung 

Alitta/Arung Peneki 

Masa pemerintahannya di 

perkirakan berlangsung 3 

tahun (1767-1770). 

47. La Mallalengeng atau La Cella Puangna 

Toapamadeng. 

Masa pemerintahannya di 

perkirakan berlangsung 22 

tahun (1795-1817). 

48. La Mamang Toappamadeng Puangna 

Raden Gallo. 

Masa pemerintahannya di 

perkirakan berlangsung 4 

tahun (1821-1825). 

49. La Paddangeng Puangna Palaguna Masa pemerintahannya di 

perkirakan berlangsung 6 

tahun (1839-1854). 

50. La Pawellangi Pajungparoe Datu ri 

Akkajeng. 

Masa pemerintahannya di 

perkirakan berlangsung 5 

tahun (1854-1859). 

51. La Cincing atau Akil Ali Karaeng 

Mangeppe Datu Pammana / Pilla Wajo 

Matinroe ri Cappagalung 

Masa pemerintahannya di 

perkirakan berlangsung 26 

tahun (1859-1885). 

52. La Koro Arung Padali. Masa pemerintahannya di 

perkirakan berlangsung 6 

tahun (1885-1891). 

53. La Passamula Datu Lampulle Masa pemerintahannya di 

perkirakan berlangsung 5 

tahun (1892-1897). 

54. Ishak Manggabarani Karaeng Mangeppe Masa pemerintahannya di 

perkirakan berlangsung 16 

tahun (1900-1916) 

55. La Oddang Datu Larompong. Masa pemerintahannya di 

perkirakan berlangsung 6 

tahun (1926-1933). 

56. La Mangkona Datu Marioriwawo. beliau Arung Matowa terakhir 

di Wajo Masa 

pemerintahannya di 

perkirakan berlangsung 16 

tahun (1933-1949). 
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3. Struktur Kerajaan Wajo  

 

Sumber: Zainal Abidin Farid. Sejarah Hukum Adat Kerajaan Wajo Abad  XV Dan 

XVI. Ujung Pandang: Hubungan Masyarakat Koordinator Perguruan Tinggi Wilayah 

Selawesi Maluku dan Irian,1972. 
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4. Mesjid Tua Tosora 
 

               

Masjid Tua Tosora yang merupakan situs bersejarah yang memiliki peran penting 

dalam tumbuh kembang Islam di Tanah Wajo. Masjid ini terletak di Desa Tosora, 

Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo. 
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Gambar.  Ketika peneliti berkunjung ke Masjid Tua Tosora dan melakukan 

wawancara kepada Juru Kunci Masjid tersebut. 
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