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PEDOMAN TRANSLITERASI  

 

A. Transliterasi Arab-Latin  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada halaman berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ث

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kha ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di at as) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain   apostrof terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Of ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 
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 Wau W We و

ِ Ha H Ha 

'  hamzah ء  Apostrof 

 Ya Y Ye ي

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

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

tanda ('). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasaIndonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama 
Huruf 

Latin 
Nama 

 Fatha A A ااَ 

 Kasrah I I ااِ 

 Dammah U U ااُ 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antaraharakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama 
Huruf 

Latin 
Nama 

 fathah dan ya Ai a dan i ىاَى

 fathah dan wau Au a dan u ىاَى

 

 



xv 

 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf 

dan 

Tanda 

Nama 

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

 kasrah dan ya‟ Ī i dan garis di atas ىاِى

 dammah dan wau Ù u dan garis di atas ىاُى

 

       Contoh 

 māta : ياَاث

 ramā : ريى

 qīla : لٍم

 yamùtu : ًٌىث

 

4. Tā’marbutah  

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

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

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

Kalau pada kata yang berakhir dengan marbzilah diikuti oleh kata yang 

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

marbiitah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

        Contoh: 

 Raudah al-Atfal : روضت الأطفال
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 al-madinah al-fadilah : انًدٌُت انفاضهت

 al-hikmah :  انحكًت

 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

         Contoh: 

اؘ بٍؐرؘ   : rabbana 

 najjaina :  َجٍُا

 al-haqq :  انحك

 nu‟ima :  َعى

 aduwwun„ :  عدو

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

kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf Inaddah menjadi i. 

       Contoh: 

 Ali (bukan „Aliyy atau „Aly)„ :  عهً

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

 

6. Kata Sandang 

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

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

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

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

(-). 

       Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) :   انشًص

ةانسنس    : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ةانفهسف    : al-falsafah 

دانبلا    : al-biladu 

 

7. Hamzah 

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

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

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

       Contoh: 

 ta'muruna :   تأيروٌ

 `al-nau :   انُىع

 syai 'un :   شًء

 umirtu :   أيرث

 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

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

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

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

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka hams ditransliterasi 

secara utuh. Contoh: 

Fi Zilal al-Qur'an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

 

9. Lafz al-Jalilah 

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

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

Contoh: 

 billahانههبا dinullahانههدٌٍ 

Adapun ta' marbiitah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz 

allalilah, ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

 hum fii rahmatillahهى فً رحًت الله

 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tent ang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

huruf A dari  kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 
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sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika is ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 

CDK, dan DR). Contoh: 

Wa maMuhammadun illa rasul 

Innaawwala baitin wudi‟a linnasi lallazl bi Bakkata mubarakan 

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

Nasir al-Din al-Tiisi 

Abu Nasr al-Farabi 

Al-Gazali 

Al-Munqii min al-Dalil 

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

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

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau 

daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

 

 

 

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

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abil Zaid, Nasr Hamid 
(bukan: Zaid, Nasr Harnid Abu) 
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ABSTRAK 

 

Nama :  St. Maisyah Nur Ali 

NIM :  80100221010 

Judul Tesis :  Masjid Tua Al-Hilal Katangka sebagai Cagar Budaya Islam di 

Kabupaten Gowa (Tinjauan Historiografi) 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis latar belakang berdirinya 

Masjid Tua Al-Hilal Katangka 2) menganalisis wujud akulturasi budaya pada 

arsitektur Masjid Tua Al-Hilal Katangka 3) menganalisis nilai-nilai Masjid Tua Al-

Hilal Katangka sebagai cagar budaya. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 

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

(penelitian lapangan), yaitu menggunakan data dari hasil wawancara lapangan dari 

narasumber. Penelitian ini menggunakan pendekatan teologis, arkeologi, dan 

antropologi. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini, yaitu melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan 

historiografi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, latar belakang  berdirinya 

Masjid Tua Al-Hilal Katangka atas inisiatif Raja Gowa XIV I Mangngrangi Daeng 

Manrabbia pada tahun 1603. Beliau mendirikan masjid sebagai fasilitas ibadah tamu 

kerajaan yang beragama Islam. Peristiwa ini dilatarbelakangi ketika syekh dari 

Yaman beserta rombongannya melaksanakan salat Jumat di bawah pohon katangka. 

Selain itu, pada tahun 1603 sebenarnya sudah terdapat pemukiman masyarakat 

muslim di Kerajaan Gowa tepatnya di Mangallekana hingga pada tahun 1605 Raja 

Gowa menerima Islam secara resmi. Kedua, wujud akulturasi budaya pada arsitektur 

Masjid Tua Al-Hilal Katangka ditemukan bahwa terdapat budaya lain yang turut 

menjadi bagian arsitektur masjid, seperti dari Arab, Aceh, Cina, dan Jawa. Beberapa 

titik pada bangunan masjid dan ornamen-ornamen lainnya. Ketiga, nilai-nilai Masjid 

Tua Al-Hilal Katangka dalam representasi cagar budaya yang dilandaskan pada 

Undang-Undang tentang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 pasal 5 mencakup 

kriteria: berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; mewakili masa gaya paling singkat 

berusia 50 (lima puluh) tahun; memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, 

pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan memiliki nilai budaya bagi penguatan 

kepribadian bangsa. 

Implikasi dari penelitian ini, yaitu dapat dijadikan sebagai khazanah sejarah 

lokal yang memuat eksistensi Masjid Tua Al-Hilal Katangka sebagai jejak arkeologi 

Islam yang masih berdiri kokoh di Kabupaten Gowa agar dapat dijaga bersama 

pelestarian cagar budaya. Selain itu, dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk 

mengetahui teori yang digunakan pada prasasti yang tertulis di pintu utama Masjid 

Tua Al-Hilal Katangka, yakni tahun 1603. 
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ABSTRACT 

 

Name   :  St. Maisyah Nur Ali 

Student Number :  80100221010 

Title  : Al-Hilal Katangka Old Mosque as a Islamic Cultural 

Heritage in Gowa Regency (Historiographical Review) 
 

This study examines the Old Al-Hilal Katangka Mosque as a Islamic Cultural 

Heritage in Gowa Regency (Historiographical Review). The aims of this research 

are: 1) To analyze the background of the establishment of the Al-Hilal Katangka Old 

Mosque 2) To analyze the form of cultural acculturation in the architecture of the Old 

Al-Hilal Katangka Mosque 3) To analyze the values of the Katangka Al-Hilal Old 

Mosque as a cultural heritage. 

This qualitative research used a descriptive-analytic method.Research data 

was obtained through field research derived from informants by interviews.This 

research used theological, archaeological, and anthropological approaches.Data 

collection methods were heuristic, source criticism, interpretation and historiography 

stages. 

The results of this study indicate that: 1) The background to the establishment 

of the Al-Hilal Katangka Old Mosque was the initiative of the King of Gowa XIV, 

namely I Mangngrangi Daeng Manrabbia in 1603. He built a mosque as a worship 

facility for royal guests who are Muslims.The background of this incident was when 

the sheikh from Yemen and his entourage carried out Friday prayers under the 

katangka tree. Apart from that, in 1603 there was actually a Muslim settlement in the 

Kingdom of Gowa, precisely in Mangallekana, until in 1605 the King of Gowa 

officially accepted Islam. Second, as a form of cultural acculturation in the 

architecture of the Old Al-Hilal Katangka Mosque, it was found that there were other 

cultures that also became part of the mosque's architecture, such as those from 

Arabic, Acehnese, Chinese and Javanese. Several points on the mosque building and 

other ornaments. Third, the values of the Old Al-Hilal Katangka Mosque in the 

representation of cultural heritage based on Law on Cultural Conservation No. 11 of 

2010 article 5 includes the following criteria: aged 50 (fifty) years or more; 

represents the shortest style period of 50 (fifty) years; has a special meaning for 

history, science, education, religion, and/or culture; and has cultural values for the 

strengthening of the nation's personality. 

The implication of this research is that it can be used as a local history which 

contains the existence of the Al-Hilal Katangka Old Mosque as an 

Islamicarchaeological trail that still stands strong in Gowa Regency in order to be 

maintained together with the preservation of cultural heritage. In addition, it can be 

used as reference material to find out the theory used on the inscription written on 

the main door of the Al-Hilal Katangka Old Mosque in 1603.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kedatangan Islam di Nusantara dapat dianalisis berdasarkan historis yang 

telah terukir dalam sejarah. Terdapat  beberapa konsep teori dan jalur yang dapat 

dijadikan landasan ilmiah sebagai proses pengenalan dan penyebarluasan agama 

Islam di Indonesia.  

Pertama, jalur perdagangan yang didominasi oleh pedagang muslim dari 

Arab, Persia, India pada abad ke-7 hingga abad ke-16
1
, memberikan dampak yang 

signifikan terhadap pedagang pribumi dalam proses penerimaan Islam secara damai. 

Kedua, jalur perkawinan yang notabenenya pedagang muslim memiliki status sosial 

yang membuat pribumi tertarik untuk menjalani hubungan pernikahan. Ketiga, 

kompetisi antara orang-orang Islam dan orang-orang Kristen mempercepat 

penyebaran agama Islam pada abad ke-11 hingga abad ke-17. Keempat, mencari 

aman dari situasi politik yang belum menentu sebagai motif yang mendorong untuk 

pindah ke agama Islam. Kelima, nilai ideologi Islam sebagai faktor utama yang 

menyebabkan pindah agama. Keenam, pengaruh sufisme dan tarikat.
2
 

Penyebaran agama Islam ke berbagai daerah di Nusantara tidaklah 

berlangsung secara bersamaan. Kedatangan agama Islam di Sulawesi Selatan agak 

                                                           
1Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 201. 

2Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam di Sulawesi Selatan (Makassar: 

Lamacca Press, 2003), h.15.  
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terlambat dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia.
3
 Hal ini disebabkan 

Kerajaan Gowa baru dikenal sebagai kerajaan yang berpengaruh dan menjadi 

kerajaan dagang pada akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17.
4
  

Dinamika islamisasi di Sulawesi Selatan telah memberikan warna baru dan 

memiliki nilai historis tersendiri dalam sejarah perkembangan kebudayaan Islam. 

Agama Islam telah memberikan napas ketauhidan dalam kehidupan baru masyarakat, 

khususnya di Kerajaan Gowa. Setelah raja secara resmi memeluk agama Islam, pada 

saat itu juga diproklamirkan bahwa agama Islam merupakan agama resmi kerajaan 

yang wajib dianut oleh siapa saja yang berada dalam naungan wilayah Kerajaan 

Gowa. Jika terdapat sekolompok golongan yang menolak, akan diadakan perang dan 

gencatan senjata yang kemudian dikenal sebagai musu‟ selleng (Perang Islam) oleh 

orang Bugis.
5
 Hal inilah yang menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan 

peradaban di Kerajaan Gowa yang dikenal sebagai kerajaan yang berjaya dan 

memiliki kekuatan politik yang hebat. 

Letak geografis Kerajaan Gowa yang berada di tengah-tengah kawasan 

perdagangan jalur maritim, banyak memberikan keuntungan sehingga wilayah ini 

dijadikan sebagai bandar perdagangan dunia. Pusat pemerintahan Kerajaan Gowa 

yang awalnya berkedudukan di Tamalate dipindahkan ke Somba Opu berdekatan 

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

Yayasan Obor Indonesia, 2005), h.1. 

4Susmihara, Masyarakat Madani: Kondisi Sosial-Politik Komunitas Makassar pada Masa 

Pemerintahan Sultan Alauddin, 1593-1639 (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 97.  

5 Christian Pelras, Manusia Bugis (Jakarta: Nalar, 2006), h. 161.  
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dengan Sungai Jeneberang.
6
 Selain itu, wilayah Kerajaan Gowa satu-satunya pusat 

perdagangan di kawasan Sulawesi Selatan yang melaksanakan politik “pintu 

terbuka”. Hal tersebut menyebabkan Kerajaan Gowa dapat berkembang menjadi kota 

pelabuhan internasional dan memegang peran penting dalam perniagaan komoditi 

andalan, seperti rempah-rempah dari Maluku dan kayu cendana dari Nusa Tenggara 

Timur
7
 serta beberapa pedagang muslim lainnya dari berbagai wilayah. 

Secara historis, Islamisasi Kerajaan Gowa dimulai sejak kehadiran orang-

orang Melayu yang sudah ramai datang berkunjung untuk berdagang di wilayah 

kekuasaan Kerajaan Gowa. Pada masa pemerintahan Raja Gowa X, yakni 

Tunipalangga Ulaweng (1510-1565) telah memiliki hubungan baik dengan para 

pedagang Melayu yang bernama Anakhoda Bonang, bahkan telah diberi izin untuk 

menetap di Gowa. Selain itu, hubungan baik pula terjalin dengan pedagang lainnya 

yang berasal dari Pahang, Patani, Johor, Campa dan Minangkabau.
8
 Pada masa 

pemerintahan Raja Gowa XII, Tunijallo (1545-1590) memberikan perlakuan 

istimewa dengan menyediakan fasilitas tempat ibadah kepada para pedagang muslim 

yang terletak di Mangallekana.
9
 Dengan demikian, Sulawesi Selatan sejak abad XVI 

                                                           
6Abd. Rahman Hamid, Sejarah Maritim Indonesia (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), h. 

149.  

7Eddward L. Poelinggomang, Perdagangan Maritim Masyarakat Sulawesi Selatan 

(Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2004), h. 43.  

8Abd. Razak Daeng Patunru, Sejarah Gowa (Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi 

Selatan, 1983), h. 14. 

9Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI sampai Abad XVII (Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 84.  



4 
 

 

sudah diwarnai corak Islam melalui beberapa hubungan persahabatan dan jalur 

perdagangan. 

Para pedagang Melayu muslim yang sudah tinggal menetap di Somba Opu 

mendatangkan ulama-ulama yang diketahui memiliki pengetahuan keislaman 

mumpuni untuk menyebarkan agama Islam kepada masyarakat. Mereka  disebut 

sebagai tiga datuk yang berasal dari Kota Minangkabau, yakni Abdul Makmur Khatib 

Tunggal yang dikenal dengan Datuk ri Bandang, Sulaiman Khatib Sulung yang 

dikenal dengan Datuk Patimang, dan Abdul Jawad Khatib Bungsu yang dikenal 

dengan Datuk ri Tiro. 

Dengan berbagai strategi dakwah dan ilmu agama yang telah dikecap, ketiga 

datuk tersebut diterima dengan baik dan berhasil mengislamkan para raja yang ada di 

Sulawesi Selatan. Raja yang pertama kali diislamkan adalah Datu Luwu La Patiware 

Daeng Parabu pada tanggal 15 Ramadhan 1013 H/1603 M. Dia diberi nama Islam 

Sultan Muhammad Waliyul Mudharuddin dan ketika telah mangkat, diberi gelar 

Mattinroe ri Ware.
10

  

Atas izin dari Datuk Luwu, Datuk ri Bandang melangkah ke wilayah 

Makassar dan tiba di Pelabuhan Tallo.  Dalam Lontara Bilang yang merupakan 

catatan harian Kerajaan Gowa, tertulis penerimaan Islam oleh Mangkubumi Kerajaan 

Gowa, Karaeng Matoaya, pada tanggal 22 September 1603 M.
11

 dan diberi gelar 

                                                           
10Wahyuddin G, Sejarah dan Fungsi Masjid: Tinjauan Tentang Masjid Jami‟ 1604 Palopo 

(Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 38. 

11Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI sampai Abad XVII (Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2005), h.100. 
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Sultan Abdullah Awwalul-Islam. Kemudian disusul penerimaan Islam oleh Raja 

Gowa XIV, I Mangerangi Daeng Manrabbia, dan diberi gelar Sultan Alauddin. 

Namun, perihal waktu penerimaan Islam oleh Mangkubumi dan Raja Gowa masih 

perlu ditinjau lebih lanjut pada pembahasan berikutnya dalam karya ilmiah ini. 

Perkembangan agama Islam di Kerajaan Gowa tidak terlepas dengan 

berdirinya masjid tertua yang ada di kawasan ini. Sejalan dengan hal tersebut, Sidi 

Gazalba menyampaikan bahwa sejarah Islam sejajar dengan sejarah masjid. Masjid 

sebagai barometer yang menggambarkan situasi dan kondisi masyarakat muslim. 

Berikut beberapa masjid yang menggambarkan masing-masing nilai historis 

keislaman pada masanya yang ada di Indonesia, seperti Masjid Demak yang didirikan 

untuk walisongo sebagai orang-orang yang menyebarkan agama Islam di Jawa.
 12

 

Terdapat pula Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh pada masa pemerintahan 

Sultan Alaidin Mahmd Syah (1870-1874) yang digunakan sebagai tempat beribadah 

dan tempat menyusun strategi penyeranagan terhadap kompeni Belanda.
13

 Selain itu, 

di Sulawesi Selatan terdapat masjid tua yang dikenal dengan Masjid Jami‟ Palopo 

yang merupakan masjid peninggalan Datu Luwu ke-16, Patipasaung Toampanangi, 

                                                           
12Sidi Gazalba, Mesjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 

1994), h. 268. 

13Abdul Baqir Zein, Masjid-Masjid Bersejarah di Indonesia (Jakarta: Gema Insani, 1999), 

h.16.  
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Sultan Abdullah Matinroe ri Malangke pada tahun 1604 yang dijadikan sebagai pusat 

pemerintahan kerajaan.
14

 

Demikian pula di Gowa, terdapat masjid tua yang menjadi simbol keislaman 

Kerajaan Gowa. Masjid tersebut dikenal dengan nama Masjid Tua Al-Hilal Katangka 

yang telah menjadi saksi sejarah dalam dinamika islamisasi di Kerajaan Gowa. 

Masjid tersebut masih kokoh berdiri hingga sekarang yang berlokasi di Jalan Syekh 

Yusuf, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
15

  

Masjid Tua Al-Hilal Katangka telah menjadi kriteria dalam kategori bangunan 

cagar budaya yang telah tertuang dalam Undang-Undang Tentang Cagar Budaya No. 

11 Tahun 2010.
16

 Selain itu, telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya nasional 

melalui surat keputusan Nomor: 240/M/1999 pada tanggal 4 Oktober 1999 oleh 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Juwono Sudarsono.
17

 

Eksistensi Masjid Tua Al-Hilal Katangka tentang waktu dan proses berdirinya 

masih perlu pengkajian lebih lanjut untuk menegakkan objektivitas sejarah.  Prasasti 

tentang waktu berdirinya masjid tersebut yang tertulis di pintu utama  masih menjadi 

kontroversi yang sejalan dengan waktu diterimanya Islam di Kerajaan Gowa. Hal 

                                                           
14Wahyuddin G, Sejarah dan Fungsi Masjid: Tinjauan Tentang Masjid Jami‟ 1604 Palopo 

(Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 146. 

15Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Album Sejarah dan Kepurbakalaan Sulawesi Selatan: 

Wisata Kultural Historis (Sulawesi Selatan, 2008), h.52. 

16Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bab III, 

pasal 5. 
17Qoobah, “Enam Poin Mengenal Masjid Katangka Sulawesi Selatan”,  Situs resmi dalam 

https://www.kontraktorkubahmasjid.com/masjid-katangka/ (21 Agustus 2023) 

https://www.kontraktorkubahmasjid.com/masjid-katangka/
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tersebut yang menjadi motivasi penulis agar dapat mengkaji lebih lanjut 

keobjektivitasan nilai sejarah.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dilakukan agar penelitian ini memiliki batasan dalam 

pengkajiannya. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu mengungkap Masjid 

Tua Al-Hilal Katangka sebagai cagar budaya di Kabupaten Gowa dalam tinjauan 

arkeologis, yang terurai dalam  latar belakang berdirinya Masjid Tua Al-Hilal 

Katangka, wujud akulturasi budaya pada arsitektur Masjid Tua Al-Hilal Katangka, 

dan nilai-nilai Masjid Tua Al-Hilal Katangka sebagai kriteria bangunan cagar budaya. 

2. Deskripsi Fokus 

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian dengan judul Masjid Tua Al-Hilal 

Katangka sebagai Cagar Budaya di Kabupaten Gowa (Tinjauan Arkeologis). 

Deskripsi fokus digunakan untuk menjabarkan fokus penelitian yang akan dikaji 

penulis. Adapun yang menjadi deskripsi fokus dalam penelitian ini. 

Pertama, latar belakang berdirinya Masjid Tua Al-Hilal Katangka yang 

memiliki nilai historis tentang dinamika perkembangan masjid. Selain itu, akan 

terurai pemugaran masjid sejak awal direnovasi oleh raja gowa pada masanya hingga 

dapat bertahan sampai kini. Data perkembangan pembangunan masjid dapat 

ditemukan pada inskripsi masjid yang terukir dalam tulisan Arab, tetapi 

menggunakan bahasa Makassar (ukiri‟ serang).  
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Kedua, wujud akulturasi budaya terhadap arsitektur Masjid Tua Al-Hilal 

Katangka yang menunjukkan kemajemukan budaya sehingga melahirkan keunikan 

dan kekhasan. Akulturasi budaya yang dimaksud dari beberapa negara, seperti Eropa, 

Cina, dan Arab. Wujud akulturasi terhadap bangunan masjid dapat ditemukan pada 

beberapa titik bangunan dan ornamen-ornamen masjid, seperti gerbang, tiang atau 

pilar, atap, mimbar, jendela, dan dinding.  

Ketiga, nilai-nilai Masjid Tua Al-Hilal Katangka sebagai cagar budaya dapat 

ditemukan dalam peraturan Undang-Undang tentang Cagar Budaya No. 11 Tahun 

2010, seperti berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; mewakili masa gaya paling 

singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu 

pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan memiliki nilai budaya 

bagi penguatan kepribadian bangsa. 

C. Rumusan Masalah 

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

pokok masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Masjid Tua Al-Hilal 

Katangka sebagai bangunan cagar budaya?” Agar pembahasan penelitian ini lebih 

terarah, maka pokok masalah tersebut dikembangkan dalam tiga sub masalah, yaitu: 

1. Bagaimana latar belakang berdirinya Masjid Tua Al-Hilal Katangka? 

2. Bagaimana wujud akulturasi budaya pada arsitektur Masjid Tua Al-Hilal 

Katangka? 

3. Bagaimana nilai-nilai Masjid Tua Al-Hilal Katangka sebagai cagar budaya? 
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D. Kajian Pustaka 

Upaya penelusuran terhadap berbagai sumber yang memiliki relevansi dengan 

pokok permasalahan dalam penelitian ini telah penulis lakukan. Tujuan pengkajian 

pustaka agar fokus penelitian tidak terjadi pengulangan dari penelitian-penelitian 

sebelumnya, melainkan akan muncul  sisi lain yang signifikan untuk diteliti dan 

dikembangkan. Penelitian tentang Masjid Tua Al-Hilal Katangka sebelumnya pernah 

dilakukan oleh beberapa peneliti, tetapi yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini 

adalah belum adanya spesifikasi Masjid Tua Al-Hilal Katangka yang dijadikan 

sebagai simbol peradaban Islam di Gowa. Dengan demikian, beberapa kajian 

terdahulu yang terkait pembahasan masjid secara umum dan Masjid Tua Al-Hilal 

Katangka secara khusus dapat menjadi pendukung dan referensi tambahan dalam 

penelitian ini. diantaranya: 

1. Muhaeminah dkk. dalam penelitiannya “Jejak-Jejak Arkeologi Islam di 

Kabupaten Gowa”
18

. Penelitian tersebut mengkaji situs-situs arkeologi tentang 

sejarah dan kebudayaan Islam di Gowa berdasarkan data yang didapatkan dari 

naskah lontara. Salah satunya di wilayah Taeng yang mengkaji tentang masjid 

tua, kompleks pemakaman para raja, dan benteng pertahanan kerajaan 

setempat. Selain itu, terdapat pula objek kajian yang berada di wilayah 

Katangka berupa Kompleks Makam Sultan Hasanuddin, Kompleks Makam 

Raja-Raja Katangka, dan Masjid Katangka.  

                                                           
18Muhameminah dkk. “Jejak-Jejak Arkeologi Islam di Kabupaten Gowa”, Laporan Hasil 

Penelitian (Makassar: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Arkeologi Makassar, 2013) 
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2. Hamriani dalam disertasinya yang berjudul “Manajemen Masjid di Kota 

Makassar (Studi Standar Masjid Perspektif IMMIM Award)”.
19

 Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan indikator penilaian pada kategori IMMIM 

Award terhadap manajemen masjid di Kota Makassar. Kategori tersebut 

berupa efek terhadap masjid dengan melakukan pembenahan pembangunan 

masjid, fasilitas jamaah, dan kebersihan masjid; efek terhadap pengurus 

masjid dengan memicu pengurus untuk lebih baik dalam kepengurusan 

masjid, dan efek terhadap masyarakat/jamaah di sekitar masjid dengan 

membantu masyarakat berduka dan fakir miskin serta memotivasi masyarakat 

untuk datang berjamaah di masjid. 

3. Amhardianti dalam tesisnya yang berjudul “Eksistensi Masjid Tua Tosora 

sebagai Pembangunan Cagar Budaya dan Fungsinya terhadap Masyarakat di 

Tosora Kabupaten Wajo”.
20

 Penelitian tersebut mengkaji historisitas Masjid 

Tua Tosora yang didirikan tahun 1621 pada masa pemerintahan Arung 

Matowa Wajo XV La Pakallongi To Allinrung. Berbagai rekonstruksi 

dilakukan di masjid ini agar dapat mempertahankan budaya lokal dan nilai 

historisnya, seperti pembangunan awal yang sederhana dengan perekat 

                                                           
19Hamrani, “Manajemen Masjid di Kota Makassar (Studi Standar Masjid Perspektif IMMIM 

Award)”, Disertasi (Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2020)   

20Amhardianti, “Eksistensi Masjid Tua Tosora sebagai Pembangunan Cagar Budaya dan 

Fungsinya terhadap Masyarakat di Tosora Kabupaten Wajo”, Tesis (Makassar: Program Pascasarjana 

UIN Alauddin Makassar, 2022)  
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struktur bangunan menggunakan putih telur hingga menjadi bangunan Cagar 

Budaya yang diresmikan pada 8 Januari 2022. 

4. Ilmanda Tegar Irianta Mahusfah dkk. dalam jurnalnya yang berjudul 

“Identifikasi Wujud Akulturasi Budaya Terhadap Aristektur Masjid Tua Al-

Hilal Katangka”.
21

 Hasil penelitian tersebut membahas akulturasi budaya yang 

diaplikasikan dalam arsitektur bangunan Masjid Tua Al-Hilal Katangka. 

Wujud akulturasi budaya dapat dilihat pada bagian atap, gerbang, kolom, 

mimbar, dinding, serambi, serta jendela masjid. Dengan gaya arsitektur yang 

terdapat di dalamnya, yaitu gaya arsitektur Eropa, Jawa, Cina, Arab, dan 

Makassar.  

5. Ahmad Putra dan Prasetio Rumondor dalam jurnalnya yang berjudul 

“Eksistensi Masjid di Era Rasulullah dan Era Millenial”.
22

 Hasil penelitian 

tersebut membahas tentang berbagai fungsi masjid yang mulai dari masa 

Rasulullah saw. hingga masa millenial sekarang. Ditegaskan bahwa terdapat 

beberapa fungsi masjid pada masa Rasulullah saw. yang masih tetap bertahan 

dan digunakan untuk masa sekarang, bahkan fungsi lainnya juga 

dikembangkan sebagai tempat yang dikagumi untuk berbagai kegiatan 

                                                           
21Ilmanda Tegar Irianta Mahusfah, Muhammad Ainun Najib, dan Sutriani, “Identifikasi 

Wujud Akulturasi Budaya Terhadap Aristektur Masjid Tua Al-Hilal Katangka” Timpalaja 1, No. 1 

(2019).  

22Ahmad Putra dan Prasetio Rumondor, “Eksistensi Masjid di Era Rasulullah dan Era 

Millenial” Tasamuh 17, No. 1 (2019) 
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keagamaan, seperti kasidah, wirid remaja, memperingati peristiwa isra‟ mi‟raj 

dan maulid serta kegiatan yang lainya. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini memiliki 

beberapa tujuan, yakni: 

a. Untuk menganalisis latar belakang berdirinya Masjid Tua Al-Hilal Katangka  

b. Untuk menganalisis wujud akulturasi budaya pada arsitektur Masjid Tua Al-

Hilal Katangka  

c. Untuk menganalisis nilai-nilai Masjid Tua Al-Hilal Katangka sebagai  cagar 

budaya. 

2. Kegunaan Penelitian 

Secara khusus, kegunaan penelitian ini untuk melakukan inventarisasi 

terhadap salah satu masjid bersejarah di Kabupaten Gowa yang dijadikan cermin 

kehidupan sekarang untuk meningkatkan kemakmuran masjid. Mengingat bahwa 

Masjid Tua Al-Hilal Katangka memiliki peran penting dalam membangun umat dan 

bangsa sehingga membentuk peradaban Islam di Gowa hingga kini. Hal ini juga 

diharapkan dapat mengisi salah satu keistimewaan kedudukan agama Islam yang 

dijadikan agama kerajaan dan wajib dianut oleh seluruh wilayah kekuasan Kerajaan 

Gowa pada masa silam.  
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Selain itu, secara umum, adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini, 

yakni: 

a. Kegunaan teoretis, dapat menambah khazanah pengetahuan sejarah 

mengenai historisitas perkembangan Masjid Tua Al-Hilal Katangka. Selain 

itu, akan terungkap hasil analisis yang digunakan terhadap waktu tahun 1603 

yang tertulis pada prasasti di gerbang utama Masjid Tua Al-Hilal Katangka. 

b. Kegunaan praktis, bermanfaat baik bagi kalangan akademisi dalam 

menyikapi kebenaran sejarah sebagai peristiwa dari masa lalu untuk 

pelajaran masa kini dan yang akan datang. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kedatangan Islam di Indonesia 

Bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang ramah dan suka bergaul 

dengan bangsa lain. Banyak bangsa lain yang datang ke wilayah Indonesia untuk 

menjalin hubungan dagang. Selain ramah dan suka bergaul, ramainya perdagangan 

Indonesia yang melibatkan para pedagang dari berbagai negara disebabkan 

melipahnya hasil bumi dan letak Kepulauan Nusantara pada jalur pelayaran dan 

perdagangan dunia. Pada sekitar abad ke-7 Masehi, Selat Malaka telah dilalui oleh 

pedagang Islam dari India, Persia, dan Arab dalam pelayaranya menuju negara-

negara di Asia Tenggara dan Cina. Melalui hubungan dagang tersebut, agama dan 

kebudayaan Islam masuk ke wilayah Indonesia.  

Ketika Islam datang, Kepulauan Indonesia sudah mempunyai peradaban 

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

Ajaran dinamisme dan animisme juga sudah banyak dianut oleh bangsa Indonesia. 

Bahkan di sebagaian besar wilayah Indonesia, sudah berdiri kerajaan-kerajaan yang 

menganut ajaran Hindu-Budha, misalnya Kerajaan Sriwijaya di Sumatera, Kerajaan 

Kutai di Kalimantan Timur, dan Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. 

Kedatangan Islam di wilayah Indonesia dapat diterima dengan baik sebab 

Islam datang dengan cara yang baik. Penyiar agama Islam datang dengan membawa 

prinsip persamaan antarmanusia, perdamaian, ketenteraman, serta menghilangkan 
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kasta dan perbudakan sebelumnya yang sering terjadi sehingga tidak ada paksaan dari 

masyarakat ketika diajak mengcapkan dua kalimat syahadat. 

1. Teori Masuknya Islam di Indonesia 

Masuknya Islam di Indonesia, dapat diketahui dengan menganalisis beberapa 

teori. Terdapat tiga masalah pokok yang menggambarkan masuknya Islam di 

Indonesa, yaitu tempat asal kedatangan Islam, tokoh yang membawa Islam, dan 

waktu kedatangannya. Berikut teori masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. 

a. Teori Arab 

Dalam teori ini, Islam datang dari Arab tepatnya dari Hadramaut. 

Menurut Crawfurd (1820), Islam datang dari Arab, tetapi memiliki hubungan 

dengan orang-orang Mohammedan di India Timur. Keyzer (1859) menyebutkan 

bahwa Islam datang dari Mesir yang bermazhab Syafi‟I sama seperti yang 

dianut kaum muslim Indonesia pada umumnya. Pada abad ke-2 SM, 

peradangan dengan Sri Lanka seluruhnya ada di tangan orang-orang Arab. Pada 

permulaan abad ke-7 M, perdagangan dengan Tiongkok melalui Sri Lanka 

sangat ramai. Pada pertengahan abad ke-8 M, banyak dijumpai pedagang Arab 

di Kanto. Selain itu, antara abad ke-10 dan 15 M sampai datangnya orang 

Portugis, mereka telah menguasai perdagangan Timur.
 1

 

Diperkirakan bahwa sejak lama oranf-orang Arab telah mendirikan 

tempat-tempat perdagangan di beberapa tempat di Kepulauan Indonesia. Hal 

                                                           
1Azyumardi Azra, Renaisans Islam Asia Tenggara Sejarah Wacana dan Kekuasaan  

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), h. 31. 



16 
 

 

tersebut dapat diketahui dalam berita Tiongkok bahwa seorang pembesar Arab 

yang menjadi kepala daerah pendudukan bangsa Arab di Pantai Barat Sumatera. 

Sementara itu, Sayed Alwi bin Tahir Al-Haddad, mufti Kerajaan Johor 

Malaysia berpendapat bawa agama Islam masuk di Indonesia pada abad ke-7 

Masehi, tepatnya tahun 650 M. Sulaiman Al-Sirafi, seorang pedagang dari 

Pelabuhan Siraf di Teluk Persia yang pernah mengunjungi Timur Jauh berkata 

bahwa di Sala (Sulawesi) terdapat orang-orang Islam pada waktu itu, yakni 

akhir abad ke-2 H. Hal tersebut dapat dipastikan dengan pedagang rempah dan 

wangi-wangian yang terdapat di Maluku sangat menarik pedagang-pedagang 

muslim untuk berkunjung ke Maluku dan tempat-tempat yang berdekatan 

dengan wilayah itu.
2
 

b. Teori Gujarat  

Teori ini dikemukakan oleh Snouck Hurgronje dengan menyampaikan 

bahwa Islam yang tersebar di Hindia Belanda berasal dari Malabar dan 

Coromandel. Kota-kota tersebut merupakan pelabuhan di India Selatan setelah 

Islam berpijak kuat di wilayah tersebut. Penduduk yang berasal dari Deccam 

bertindak sebagai perantara dagang antara negeri-negeri Islam dan penduduk 

Indonesia. Selanjutnya, orang-oramg Deccam dalam jumlah yang besar 

menetap di kota pelabuhan di Indonesia untuk menyampaikan ajaran agama 

Islam. 

                                                           
2Sayed Alwi bin Tahir Al-Haddad, Sejarah Perkembangan islam di Timur Jauh dalam 

Suyuthi Pulungan. Sejarah Peradaban Islam di Indonesia. (Jakarta: Amzah, 2019), h. 30. 
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Disampaikan bahwa Islam berassal dari Deccam karena adanya 

kesamaan tentang paham Syafi‟iyah yang masih berlaku di Pantai Coromandel. 

Hal yang sama dari pengaruh Syiah yang masih meninggallkan jejaknya di 

Jawa dan Sumatera yang dulunya mempunyai pengaruh kuat sebagaimana 

berlaku di India. Snouck Hurgronje juga menyebutkan bahwa abad ke-12 M 

awal penyebaran Islam di Indonesia.
3
 

c. Teori Persia 

Tinjauan teori Persia menitikberatkan pada kebudayaan yang hidup di 

kalangan masyarakat Islam Indonesia yang memiliki persamaan kebudayaan 

dengan Persia. Persamaan kebudayaan tersebut adanya peringatan 10 

Muharram atau hari Asyura sebagai hari peringatan Syiah terhadap syahidnya 

Husein. Peringatan ini ditandai dengan pembuatan bubur Syura. Di 

Minangkabau, bulan Muharram disebut bulan Hasan-Husein. Di Bengkulu 

terdapat tradisi tabut dengan mengarak keranda Husein untuk dilemparkan ke 

sungai atau perairan lainnya.
4
  

Sejauh menyangkut kehadiran orang-orang Islam Timur Tengah yang 

kebanyakan orang-orang dari Arab dan Persia, Azyumardi Azra 

mengemukakan bahwa kehadiran muslim Timur Tengah kebanyakan dari Arab 

dan Persia di Indonesia. Pada masa tersebut, pertama kali dilaporkan oleh 

                                                           
3Sayed Alwi bin Tahir Al-Haddad, Sejarah Perkembangan islam di Timur Jauh dalam 

Suyuthi Pulungan. Sejarah Peradaban Islam di Indonesia. (Jakarta: Amzah, 2019), h. 30. 

4Ahmad Mansur Suryanegara, Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia 

(Bandung: Mizan, 1995), h.90.  
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agamawan dan pengembara terkenal di Cina, I Tsing pada tahun 671. Ia 

menumpang kapal Arab dan Persia dari Kanton berlabuh ke muara Sungai 

Bogha (Sribogha, Sribuza, sekarang disebut Musi). 

2. Saluran Penyebaran Islam di Indonesia 

Meskipun Islam baru dapat berkembang setelah adanya jalinan huungan 

dagang antara saudagar muslim dengan pribumi, cara kedatangan Islam dan 

penyebarannya di Indonesia dilakukan dengan beberapa cara saluran penyebaran, 

yakni perdagangan, politik, perkawinan, pendidikan, kesenian, dan tasawuf.
5
 

a. Saluran Perdagangan  

Pedagang-pedagang muslim yang berasal dari Arab, Persia, dan India 

telah ikut ambil bagian dalam jalan lalu lintas perdagangan yang 

menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara, pada abad ke-7 

hingga abad ke-16 M.  Melalui hubungan perdagangan tersebut, agama dan 

kebudayaan Islam masuk ke wilayah Indonesia. Pada abad ke-9 M, orang-

orang Islam mulai mendirikan perkampungan Islam di Kedah (Malaka), 

Aceh, dan Palembang.  

Seiring dengan kemunduran Sriwijaya ke-12 M karena kekuasan politik 

dan ekonomi yng merosot, para pedagang Islam beserta para  mubalighnya 

semakin giat melakukan peran politik dalam mendukung daerah pantai yang 

ingin melepaskan diri dari kekuasaan Sriwijaya. Menjelang berakhirnya 

kerajaan Hindu – Budha  abad ke-13 M,  berdiri kerajaan kecil yang 

                                                           
5
Suyuthi Pulungan. Sejarah Peradaban Islam di Indonesia. (Jakarta: Amzah, 2019), h. 41-44. 
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bercorak Islam, yaitu Samudra Pasai  yang terletak di pesisir timur laut 

wilayah Aceh. Kemudian pada awal abad ke-15 M telah berdiri kerajaan 

Malaka. Sejak saat itu, Aceh dan Malaka berkembang menjadi pusat  

perdagangan dan pelayaran yang ramai dan banyak dikunjungi oleh para 

pedagang Islam dan penduduk dari berbagai  daerah terjadi interaksi  yang 

akhirnya banyak yang  masuk Islam. 

Setelah pulang ke daerah asal, mereka menyebarkan agama Islam ke 

daerahnya. Agama dan kebudayaan Islam dari Malaka menyebar ke wilayah  

Sumatra Selatan, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku.  Dalam suasana 

demikian, banyak raja daerah dan adipati pesisir yang masuk Islam, seperti 

Demak (abad ke-15M), Ternate (abad ke-15M), Gowa (abad ke-16M), dan 

Banjar (abad ke-16M). 

b. Melalui Politik 

Masuknya Islam melalui saluran ini dapat terlihat ketika Samudra Pasai 

menjadi kerajaan, banyak sekali penduduk yang memeluk agama Islam. 

Proses seperti ini terjadi pula  di Maluku dan Sulawesi Selatan; kebanyakan 

rakyat  masuk Islam setelah raja mereka  memeluk Islam terlebih dahulu. 

Pengaruh politik raja  sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Dari 

sini dapat dikatakan pula bahwa  kemenangan kerajaan Islam secara politis 

banyak menarik penduduk kerajaan yang bukan muslim untuk memeluk 

agama Islam. 

c. Melalui Perkawinan 
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Tidak dapat dipungkiri, dari sisi ekonomi, para pedagang muslim 

memiliki status sosial yang lebih baik dibandingkan kebanyakan pribumi 

sehingga penduduk pribumi, terutama putri- putri bangsawan, tertarik untuk 

menjadi istri  para pedagang itu.  Sebelum prosesi pernikahan, mereka telah 

diislamkan terlebih dahulu, kemudian  setelah  memiliki keturunan sehingga 

lingkungan kaum muslim semakin luas.  

Awalnya kampung ini berkembang  di pesisir pantai, biasanya mereka 

disebut dengan Kampung Arab dan masih terkenal hingga saat ini. Dalam 

perkembangan berikutnya, karena ada wanita dari keturunan bangsawan 

yang dinikahi oleh pedagang itu, tentu saja kemudian dapat mempercepat 

proses islamisasi. Dalam Babad Tanah Jawi, misalnya, diceritakan 

perkawinan antara Maulana Ishak dan putri Raja Blambangan  yang 

kemudian melahirkan  Sunan Giri, sedangkan dalam Babad Cirebon 

diceritakan perkawinan Putri Kawunganten dengan Sunan Gunung Jati. 

Demikian pula, yang terjadi antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan 

Nyai Manila, Brawijaya dengan Putri Champa yang menurunkan Raden 

Fatah, raja pertama kerajaan Demak, dan lain-lain. 

d. Melalui Pendidikan 

Pada proses ini, biasanya dilakukan melalui pendidikan yang dilakukan 

oleh para wali, ulama, kiai, atau guru agama yang mendidik murid-murid 

mereka. Tempat yang paling pesat untuk mengembangkan ajaran Islam 

adalah di pondok pesantren. Di tempat itu, para santri dididik dan diajarkan 
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pendidikan agama Islam secara mendalam, mereka betul-betul menguasai 

ilmu agama. Setelah lulus dari pesantrean, para santri kembali ke daerah asal 

untuk kemudian menyebarkan kepada masyarakat umum, pelajaran yang 

telah mereka peroleh di pesantren. 

Sunan Ampel yang berasal dari Aceh juga memprakasai berdirinya 

pesantren Ampel Denta dan Kerajaan Islam Demak. Kemudian, Sunan Giri 

sebagai pendiri pesantren di Giri yang juga menciptakan Gending 

Asmaradana dan Gending Pucung; selain itu ia juga menciptakan permainan 

anak-anak yang berjiwa Islam, seperti ilir-ilir, jamuran, dan cublak-cublak 

suweng. 

e. Melalui Kesenian 

Kesenian merupakan wahana untuk berdakwah bagi para pemuka agama 

di Indonesi. Pada proses ini yang paling tekenal menggunakannya adalah 

para wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Salah satu media 

pertunjukan  yang paling terkenal melaului pertunjukan wayang. Sunan 

Kalijaga penyebar Islam di daerah Jawa Tengah adalah  sosok yang sangat 

mahir dalam memainkan  wayang. Cerita wayang diambil dari kisah  

Mahabarata dan Ramayana, tetapi oleh Sunan Kalijaga  diselipkan tokoh- 

tokoh dari pahlawan  Islam. Nama tertentu disebutnya sebagi simbol Islam, 

misalnya, Panah Kalimasada, sebuah senjata paling ampuh, dihubungkan 

dengan kalimat syahadat, pernyataan yang berisi pengakuan Allah SWT dan 

Nabi Muhammad  sebagai rukun Islam yang pertama. Pesan –pesan 
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Islamisasi juga dilakukan melalui sastra , misalnya kitab primbon  pada abad 

ke-16 M yang disusun oleh Sunan  Bonang. Kitab-kitab tasawuf 

diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan bahasa daerah. 

Babad dan hikayat juga ditulis dalam bahasa daerah dengan huruf 

daerah dan Arab. Sunan Drajat yang merupakan Sunan Ampel  sebagai 

pencipta Gending Pangkur. Demikian pula Sunan Bonang yang juga putra 

Sunan Ampel  sebagai pencipta Gending Durma. Kemudian, Sunan Kudus, 

berasal dari Palestina  adalah seorang yang pandai mengarang dan pencipta  

Gending Maskumambang dan Gending Mijil dan Sunan Muria adalah putra 

Sunan Kalijaga adalah pencipta Gending Sinom dan Kinanti. 

f. Melalui Tasawuf 

Tasawuf merupakan bagian dari ajaran agama Islam. Para tokoh tasawuf 

ini biasanya memiliki keahlian khusus sehingga dapat menarik penduduk 

untuk memeluk ajaran Islam. keahlian tersebut biasanya termanifestasikan 

dalam bentuk penyembuhan bagi orang-oarang yang terkena penyakit. Selain 

itu, terdapat pula kekuatan-kekuatan magic memang sudah sangat akrab 

dengan penduduk pribumi saat itu. 

Pengaruh penyebaran agama Islam yang berpusat di Pasai meluas ke 

Aceh di pesisir Sumatera, Semananjung Malaka, Demak, Gresik, 

Banjarmasin, dan Lomnok. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan 

ditemukannya bentuk-bentuk makam di Semenanjung Melayu yang nisannya 

berbentuk batu nisan Aceh. Di kompleks pemakaman Sultan Suriansyah 
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yang terletak di Kuwin, Banjarmasin terdapat batu nisan yang mempunyai 

tipologi sama dengan bentuk nisan Demak dan Gresik. Beitu pula di 

kompleks pemakaman kuno Seloparang, menurut tradisi setempat 

diislamkan Sunan Prapen dari Giri, ditemukan sebuah batu nisan yang 

memiliki gaya Jawa Timur.
6
 

Wilayah yang agak terlambat menerima perkembangan Islam, yaitu 

Sulawesi dibanding wilayah lainnya sebagai kerajaan besar di Nusantara. 

Namun, bukti nyata tentang perkembangan pengaruh Islam melalui Kerajaan 

Gowa yang mengikutsertakan wilayah taklukannya hingga sampai di 

wilayah suku Bugis.  Ketika Islam memiliki pengaruh di Sulawesi, 

khususnya melalui Kerajaan Gowa, telah menjunjukkan eksistensi kerajaan 

tersebut yang memiliki kekuatan politik. Bahkan Islam dijadikan sebagai 

agama resmi kerajaan yang wajib dianut oleh seluruh masyarakat yang 

bernaung di wilayah Kerajaan Gowa. 

B. Islamisasi Kerajaan Gowa 

Islamisasi dalam pengertian penerimaan Islam, dapat berarti konversi dan 

dapat pula disebut perubahan sosial-budaya.
7
 Konversi adalah perpindahan agama 

atau kepercayaan yang dianut sebelumnya kepada agama Islam. Selain itu, islamisasi 

                                                           
6Hasan Muarif Ambary, Menemukan Peradaban: Jejak Arkeologis dan historis Islam 

Indonesia, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu), h. 59. 

7Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI sampai Abad XVII (Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2005), h.6. 



24 
 

 

dalam pengertian perubahan sosial-budaya merupakan adaptasi secara bertahap dari 

budaya sebelum Islam kepada budaya Islam. Dalam hal ini, adaptasi yang dimaksud 

bukan berarti menghilangkan budaya lama secara keselurahan, melainkan 

menambahkan unsur baru yang berasal dari budaya Islam. 

1. Kontak Pertama Islam di Kerajaan Gowa 

Sebelum Islam, kepercayaan lokal yang berkembang dalam masyarakat 

Sulawesi Selatan yang diwariskan dari leluhur, yaitu animisme dan dinamisme. 

Kepercayaan lokal dilaksanakan dalam berbagai bentuk upacara yang berbeda antara 

satu komunitas lainnya. Meskipun beragam kepercayaan lokal, tetapi memiliki 

kesamaan konsepsi theogoni, yaitu hal-hal yang berkenaan dengan bayangan orang 

akan wujud gaib atau wujud dewa-dewa.
8
  

Kepercayaan lokal masyarakat melakukan pemujaan pada pohon yang 

dikeramatkan, gunung yang dianggap sakti, begitu pula pada sungai dan laut. Bahkan 

matahari, bulan, dan bintang-bintang tertentu. Kepercayaan pada kekuatan benda-

benda tersebut dapat dijadikan sebagai alat untuk memperoleh kekebalan. Terdapat 

pula penetapan pantangan ataupun jenis larangan beserta hukumnya yang bertalian 

dengan kepercayaan dan adat yang telah ditentukan oleh tokoh-tokoh tertentu yang 

disebut kasuwiang, pinati atau anrong guru.
9
  

                                                           
8Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial (Jakarta: Dian Rakyat, 1977), h. 229. 

9Ahmad Makarausu Amansjah, Kepercayaan-Kepercayaan Bugis Makassar sebelum 

Mengenal Islam, dalam Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam di Sulawesi Selatan 

(Makassar: Lamacca Press, 2003), h. 30. 
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Kontak pertama dengan Islam dimulai ketika para pedagang Makassar 

dengan penduduk muslim berada di perantauan. Selain itu, kontak yang juga 

berlangsung di dalam wilayah Kerajaan Gowa melalui pedagang muslim yang 

bermukim di Makassar sejak pertengahan abad XVI.
10

 

Sejak pusat pemerintahan Kerajaan Gowa dipindahkan dari Bonto Biraeng
11

 

yang letaknya di daerah pedalaman ke tempat di daerah pantai yang disebut Maccini 

Sombala hingga dibangun kota kerajaan baru yang bernama Somba Opu, mengubah 

lapangan kerja baru penduduk yang pada mulanya lebih banyak bekerja pada bidang 

pertanian kemudian secara berangsur berubah menjadi pelaut dan pedagang.  

Dipindahkannya pusat pemerintahan bukan tanpa alasan. Raja Gowa X 

(1546-1565), yakni Tunipalangga, I Manriogau Daeng Bonto, Karaeng Lakiung 

melihat potensi perkembangan perdagangan Nusantara.  Letak geografis Kerajaan 

Gowa yang terletak di daerah pesisir berada pada jalur lalu lintas perdagangan antara 

Malaka (pusat pemerintahan Portugis di Asia Tenggara sejak tahun 1511) dan 

Maluku (penghasil rempah-rempah yang merupakan komoditi perdagangan utama) 

sehingga Tunipalangga menerapkan politik pintu terbuka. Hal tersebut menyebabkan 

Kerajaan Gowa dapat berkembang menjadi kota pelabuhan internasional dan 

                                                           
10Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI sampai Abad XVII (Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2005), h.71. 

11Bonto Biraeng atau disebut Kale Gowa menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Gowa sejak 

masa Raja Pertama Tomanurung pada abad XIV sampai pada masa pemerintahan Raja X 

Tunipalangga pada pertengahan abad XVI. Di Bonto Biraeng inilah terletak tempat kediaman sombaya 

yang disebut balla lompo, langkapa, salassa (istana). Di balla lompo, sombaya dengan keluarganya  

beserta para pejabat tinggi lainnya bertempat tinggal. Dengan perpindahan pusat pemerintahan berarti 

balla lompo juga ikut dipindahkan. (Lihat Mukhlis dalam Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan 

Gowa Abad XVI sampai Abad XVII (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h.73.) 
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memegang peran penting dalam perniagaan komoditi andalan, seperti rempah-rempah 

dari Maluku dan kayu cendana dari Nusa Tenggara Timur
12

. 

Dalam berita-berita Portugis pada abad XVI, menyebutkan bahwa Tome 

Pires yang merupakan seorang pengembara bangsa Portugis ketika mengunjungi 

Malaka dan Pulau Jawa pada tahun 1512-1515 menjumpai orang-orang Bugis-

Makassar sebagai pedagang-pedagang yang cekatan dengan menggunakan perahu 

dagang yang besar dan bagus bentuknya.
13

 Jenis perahu yang digunakan orang-orang 

Sulawesi Selatan untuk berlayar ada beberapa bentuk
14

, yakni pelang
15

, lopi
16

, 

jojoga
17

, dan pancaja
18

.  

Sebelum kedatangan para pedagang Eropa pada abad XVI, jalur 

perdagangan Nusantara dikuasai oleh padagang muslim. Hal tersebut 

menggambarkan bahwa para perantau dari Makassar akan bertemu dan memiliki 

hubungan dagang dengan para pedagang muslim.
19

 Interaksi sosial antara mereka dan 

pedagang muslim di perantauan, memungkinkan mereka untuk mengenal Islam, 

                                                           
12Eddward L. Poelinggomang, Perdagangan Maritim Masyarakat Sulawesi Selatan 

(Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2004), h. 43.  

13Mattulada. “Agama Islam di Sulawesi Selatan”, Laporan Proyek Penelitian (Ujung 

Pandang: Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, 1976), h. 1.  

14Christian Pelras, Manusia Bugis (Jakarta: Nalar, 2006), h. 145. 

15
Perahu besar bergeladak dengan dua cadik dan lunas perahu dari sebatang kayu besar yang 

saling bersebelahan. 

16Perahu dagang kecil yang digunakan untuk mencari ikan dan mengangkut barang. 

17Perahu dagang besar yang mirip dengan lopi. 

18Perahu layar ringan, panjang, dan lancip, memiliki dua tiang layar serta dua puluh sampai 

tiga puluh pendayung. 

19Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI sampai Abad XVII (Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2005), h.75. 
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bahkan diduga sudah ada yang menjadi muslim sebelum Islam diterima secara resmi 

oleh Kerajaan Gowa. Menurut Mattulada, bahwa agama Islam telah dianut secara 

perseorangan di kalangan orang Makassar dan Bugis, baik melalui pergaulan dengan 

pedagang Melayu Islam yang datang ke Makassar, maupun dengan pertemuan para 

pedagang Makassar dan Bugis sendiri di negeri-negeri Islam yang mereka datangi.
20

 

Dalam kronik Gowa, diketahui bahwa pada masa pemerintahan Raja Gowa 

IX, Tumapa‟risi Kallonna, datang menghadap kepadanya seorang pedagang muslim 

yang bernama I Galassi. Dia berasal dari Nusantara sebelah barat Sulawesi, diduga 

dari Sumatera atau Malaka.
21

  Di bawah masa pemerintahan Raja Gowa X, yakni 

Tunipalangga,  para saudagar bangsa Melayu muslim yang berasal dari Pahang, 

Patani, Johor, Campa, dan Minangkabau dipimpin oleh Anakhoda Bonang 

mendapatkan ruang untuk menetap di Makassar dan di sekitar pantai Sulawesi-Barat-

Daya,tepatnya di Kampung Mangallekana.
22

 Hal tersebut tertera dalam Lontara 

Pattoriolonga ri Togowayya tentang percakapan Anakhoda Bonang dengan raja: 

Iatommi napappalaki empoang Jawa nikanayya Anakoda Bonang. Nia 

erang-eranna ri Karaenga, nappala‟na empoang, kontua anne: kamaletti 

sibatu, belo sagantuju pulona sowonganna, sakalla‟ sikayu, bilu‟lu‟ sikayu, 

cinde ilau sitangnga kodi. Nakana Anakoda Bonang ri Karaeng 

Tonipalangga; “Appaki rupana kupala‟-palaka rikatte karaeng;” nakanamo 

                                                           
20Mattulada, Minangkabau dalam Kebudayaan Orang Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan, 

dalam Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam di Sulawesi Selatan (Makassar: Lamacca 

Press, 2003), h. 76. 

21Matthes, Makassarche Chrestomathie. Dalam Noorduyn, Islamisasi Makassar, 

Diterjemahkan dengan Pengawasan Dewan Redaksi (Jakarta: Bhratara, 1972), h. 11. 

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

Baru, 1982), h.39. 
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karaenga: “apa?”. Nakanamo: “Kipalaki tanipantamaiyya‟ embammang, 

tanigayanga‟ punna nia‟ anammang, tani rappung punna nia‟ salammang.” 

Nani-iyo-i ri Karaenga, nakana Karaenga: tedongku jianjo maposo 

nakuparamme, ma‟battala‟ nakutaroi, alaikaupaseng parangku tau, nai ajia 

tamammanuako ributtaku punna ku assenga. 

Nanakana todong, “siapai rupanna nuapailalang kana-kana?” Nakanamo 

Anakoda Bonang, “Sikontu ikambe ma‟lipa‟ baraya kontui Pahanga, 

Patania, Campaya, Marangkaboa, Johoroka.
23

 

 

 

Artinya: 

Dialah yang meminta (memberi) tempat kediaman pada orang Jawa yang 

disebut Anakoda Bonang. Adapun persembahannya kepada raja ketika ia 

meminta tempat kediaman, ialah: sepucuk kamelati, delapan puluh 

junjungan belo, sekayu sekelat, sekayu beludu dan setengah kodi cinde ialu.  

Kata Anakoda Bonang kepada Raja Tonipalangga: “Empat macam kami 

harap-harapkan dari Tuanku;” maka menyahutlah raja ”apa itu?” Ia 

menjawab; “Kami minta supaya jangan dimasuki rumah kami (dengan 

begitu saja), janganlah kami dikenaki peraturan “nigayang” bila ada anak 

kami, dan jangan kami dikenakan peraturan “nirappung” bila ada kesalahan 

kami. Maka diperkenankanlah (permintaan itu) oleh raja. Berkatalah raja, 

“Sedangkan kerbauku bila telah kuturunkan ke dalam air, bila bebannya 

berat saya turunkan sebagian, apalagi engkau sesamaku manusia. Akan 

tetapi, janganlah engkau melakukan pembunuhan dalam kerajaanku di luar 

pengetahuanku”. 

Berkatalah pula raja, “Berapa macam (orang) yang kau masukkan ke dalam 

permintaan itu?” Berkatalah Anakoda Bonang, “Semua kami yang bersarung 

ikat ialah (orang) Pahang, Patani, Campa, Minangkabau, dan Johor.” 

 

Hubungan baik itu berlanjut pada masa pemerintahan Raja Gowa XI, I 

Manggorai Daeng Mammeta Karaeng Bontolangkasa yang dikenal dengan nama 

Karaeng Tunijallo (1565-1590). Demi menjaga stabilitas perdagangan, Karaeng 

                                                           
23

Matthes, Makassarche Chrestomathie. Dalam Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan 

Gowa Abad XVI sampai Abad XVII (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h.83. 
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Tunijallo memberikan hak istimewa kepada para saudagar-saudagar asing muslim 

untuk tetap menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya hingga mengizinkan 

mendirikan rumah ibadah. Dalam Lontara Pattoriolonga ri Tau Gowaya disebutkan 

bahwa  

Iapa anne karaeng ampabangungangi masigi ri Mangallekana, nikellainna 

majannang mammempo ansuroi manaik hajji. 

Artinya: 

Raja inilah yang mendirikan masjid di Mangallekana
24

 bagi para pedagang, 

agar mereka mau tinggal menetap dan memberikan kemudahan dalam 

menunaikan haji.
25

 

Hal tersebut mencerminkan maksud Karaeng Tunijallo untuk meningkatkan 

perkembangan perdagangan di negaranya sebagai tanda kemurahan hati dan memberi 

kesempatan kepada saudagar-saudagar asing agar dapat menjalankan ibadah sesuai 

dengan ajaran agamanya.  

Sekitar tahun 1580-an, Sultan Ternate, yakni Sultan Baabullah mengunjungi 

Somba Opu untuk mengadakan persekutuan dan hubungan dagang dengan raja. 

Dalam pertemuan itu, menghasilkan suatu perjanjian persekutuan bahwa Sultan 

Baabullah yang dijuluki “Raja Tujuh Puluh Dua Pulau” menetapkan Pulau Selayar 

kepada Kerajaan Gowa,
 26

 sedangkan Buton berada di bawah kekuasaan Ternate.
27

 

                                                           
24ANRI Bundel Makassar No. 359 Lembar 15. Mangallekana adalah sebuah kota pantai yang 

tidak jauh dari sebelah selatan Kerajaan Gowa. Dalam Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah 

Islam di Sulawesi Selatan (Makassar: Lamacca Press, 2003), h. 76. 

25Muh. Bachrum Sibali, Syekh Yusuf Tuwanta Salamaka Ulama Pejuang Abad XVII (Jakarta: 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), h. 6. 

26Abd. Razak Daeng Patunru. Sejarah Gowa. (Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan 

Sulawesi Selatan, 1983), h. 16. 

27Christian Pelras, Manusia Bugis (Jakarta: Nalar, 2006), h. 157. 
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Sebagai bentuk imbalannya, Karaeng Tunijallo diajak masuk Islam, tetapi 

beliau menolak.
28

 Menurut Noorduyn, hal ini tidak tampak jelas dalam kronik 

Ternate tentang alasan penolakan raja yang tidak menerima Islam di samping 

kecenderungan pribadi Karaeng Tunijallo yang terbuka.
29

 Penolakan atas tawaran 

Sultan Baabullah mungkin terdorong oleh kekhawatiran Karaeng Tunijallo bahwa 

Ternate akan menggunakan agama sebagai strategi untuk memengaruhi Kerajaan 

Gowa sebab Kerajaan Ternate berkembang ke barat sampai ke Pulau Selayar yang 

berada di samping Kerajaan Gowa. 

Dalam perjalanan pulang, Sultan Baabullah singgah di beberapa titik di 

Sulawesi, seperti Selayar dan Sulawesi Tengah. Dalam perjalanan ini, sultan 

memanfaatkan kesempatan untuk menyebarkan agama Islam. Namun, tidak ada 

keterangan lebih lanjut  tentang siapa dan berapa orang yang menerima ajakan Sultan 

Baabullah waktu itu. Walaupun demikian, terdapat beberapa perspektif sejarawan 

yang berpandangan bahwa kemungkinan besar di antara orang Makassar sudah ada 

yang menganut agama Islam.
30

 

Hubungan baik yang terjalin antara penduduk setempat di Kerajaan Gowa 

dan pedagang muslim sudah berlangsung lama. Hal tersebut akan melahirkan 

interaksi sosial dan pertukaran budaya yang secara otomatis mempermudah terjadinya 

                                                           
28Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas, Sejarah Islam di Sulawesi Selatan (Makassar: 

Lamacca Press, 2003), h. 77. 

29Noorduyn, Islamisasi Makassar, Diterjemahkan dengan Pengawasan Dewan Redaksi 

(Bhratara: Jakarta, 1972), h. 14. 

30Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI sampai Abad XVII (Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2005), h.76. 
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konversi agama. Noorduyn juga menambahkan bahwa begitu mudahnya Karaeng 

Matowaya menerima Islam dengan kepatuhan dan ketaatan dalam menjalankan 

syariat. Penerimaan Islam oleh Raja Tallo yang dinyatakan di depan Datuk ri 

Bandang hanyalah langkah formalitas belaka karena Raja tallo sudah mengenal dan 

menerima Islam secara pribadi sebelum itu.
31

 

Berdasarkan keterangan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

sebelum agama Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan yang wajib dianut oleh 

seluruh lapisan masyarakat, agama Islam telah dikenal dan sebagian kecil masyarakat 

telah menjalankan syariat Islam. Landasan penulis mengambil kesimpulan ini 

berdasarkan temuan dari Mattulada dalam sumber-sumber Portugis bahwa pada tahun 

15125-1515 terdapat orang-orang Bugis-Makassar sebagai pedagang-pedagang yang 

cekatan dengan menggunakan perahu dagang yang besar dan bagus bentuknya. Hal 

tersebut menandakan bahwa orang-orang Bugis dan Makassar telah menjadi 

pedagang dan pelaut ulung yang memiliki hubungan dan interaksi yang baik dengan 

para pedagang lainnya, termasuk pedagang muslim.  

Selain itu, berdasarkan Lontara Pattoriolonga ri Tau Gowaya tertulis dalam 

ANRI Bundel Makassar No. 359 lembar 15, menyebutkan bahwa pada masa 

pemerintahan Karaeng Tunijallo, para pedagang Melayu muslim diberikan ruang 

dalam beribadah dengan diizinkan untuk mendirikan masjid di Kampung 

                                                           
31Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa….h. 78. 
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Mangallekana.
32

 Dengan demikian, para penduduk setempat di Kerajaan Gowa 

melihat langsung bentuk peribadatan pedagang muslim yang secara otomatis 

memeluk Islam juga.  

2. Islam menjadi Agama Resmi di Kerajaan Gowa 

Para pedagang Melayu muslim mengharapkan bahwa syariat Islam dapat 

tersebar di kalangan masyarakat bahkan lapisan pemerintah kerajaan. Di samping 

persaingan dengan misionaris Katolik yang telah berlangsung lama sejak kedatangan 

misionaris Katolik ke Sulawesi Selatang pada tahun 1542. Antonio de Payva yang 

merupakan seorang misionaris Katolik mengakui bahwa lawannya merupakan 

pendatang Melayu Islam dari Ujung Tanah, Pao (Pahang), dan Patane (Patani). 

Dalam Lontara Wajo tertulis bahwa orang-orang Melayu tidak senang 

melihat sejumlah orang Makassar dan Bugis sudah terpengaruh dengan agama 

Kristen Katolik. Bahkan  orang-orang Portugis telah berhasil mengkristenkan 

beberapa raja di Sulawesi Selatan, yakni Arung Alitta, Datu Suppa, Arung Bacukiki, 

dan Karaeng Siang
33

 yang sudah memeluk agama Kristen Katolik. Metode misionaris 

memikat beberapa raja tidak langsung menyatakan larangan agama secara radikal. 

Berbeda dengan pedagang Melayu muslim langsung menyatakan yang haram adalah 

                                                           
32Menurut Noorduyn, Masjid Mangallekana merupakan masjid pertama yang dikenal dalam 

sejarah Sulawesi Selatan. Masjid tersebut sudah hancur menyusul penghancuran Benteng Somba Opu 

sebagai akibat kekalahan Gowa dalam Perang Makassar antara Sultan Hasanuddin dan VOC. Lokasi 

masjid itu sekarang sudah terkikis oleh aliran Sungai Jeneberang. Lihat Ahmad M. Sewang, Islamisasi 

Kerajaan Gowa Abad XVI sampai Abad XVII (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h.84. 

33Andi Rasdiyanah Amir, Bugis-Makassar dalam Peta Islamisasi Selayang Pandang Tentang 

Beberapa Aspek (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1982), h. 65. 
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haram atau kafir bila ada yang melanggar agama.
34

 Dengan demikian, muncul 

inisiatif Anakhoda Bonang menghadirkan mubalig dari Minangkabau agar agama 

Islam dapat dianut oleh seluruh penduduk kerajaan secara kaffah dan dapat 

membendung usaha Portugis memengaruhi Raja Gowa. Dalam Anthony Reid, 

menyebutkan bahwa kedatangan para mubalig dari Kerajaan Aceh atas permintaan 

Karaeng Matoaya, Raja Tallo yang juga Mangkubumi Kerajaan Gowa.
35

 Lebih 

tepatnya, para mubalig dari Koto Tangah Minangkabau yang datang mengunjungi 

Kerajaan Gowa. Disebut dari Kerajaan Aceh, sebab Koto Tangah Minangkabau 

merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh. 

Inisiatif untuk mendatangkan mubalig khusus ke Kerajaan Gowa sudah ada 

sejak Anakhoda Bonang berada di Gowa pada pertengahan abad XVI, yakni tahun 

1575. Pada saat itu, Abdul Makmur
36

 seorang ulama penyiar Islam asal Minangkabau 

tiba di Sulawesi Selatan untuk pertama kalinya. Namun, upaya menyebarkan agama 

Islam terhambat karena kebiasaan  masyarakat mengonsumsi dendeng babi, hati  rusa 

                                                           
34Syamzan Syukur, Islamisasi Kedatuan Luwu pada Abad XVII (Jakarta: Departemen Agama 

RI, 2009), h. 117  

35Anthony Reid mengemukakan bahwa bersamaan dengan permintaan ulama ke Aceh, juga 

Matoaya mengirim utusan ke peemrintah Portugis di Malaka agar dikirimkan pastur Katolik. 

Komitmen Matoaya bahwa siapa yang lebih dahulu tiba di Makassar maka ajaran agama tersebut yang 

diterima. Alhasil, ulama dari Aceh yang datang lebih dahulu sehingga Karaeng Matoayya memilih 

Islam sebagai agamanya. Lihat Anthony Reid, A Great Seventheenth Century Indonesia Family: 

Matoaya and Pattingaloang of Makassar dalam Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa Abad 

XVI sampai Abad XVII (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 90.  

36Abdul Makmur yang dimaksud adalah Datuk ri Bandang. Menurut Graff dan Pigeaud, 

Datuk ri Bandang sebelum ke Makassar pernah belajar di Giri dan merupakan murid pemimpin agama 

di Giri. Lihat dalam Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI sampai Abad XVII 

(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 91. 
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mentah yang dicincang dan disajikan dengan bumbu dan darah (lawa‟ dara), serta 

kebiasaan minum tuak.
37

   

Memasuki awal abad XVII merupakan babak baru dalam penerimaan agama 

Islam sebagai agama resmi di Sulawesi Selatan, khususnya di Kerajaan Gowa, yang 

ditandai dengan kehadiran kembali Datuk ri Bandang bersama dengan dua 

saudaranya. Mereka dikenal sebagai tiga datuk dari Minangkabau. Salah satu faktor 

datangnya tiga datuk ini dilatarbelakangi persaingan antara misionaris dan para 

pedagang muslim bahwa intensitas penyebaran Islam adalah sebagai tandingan 

terhadap misi Kristen yang agresif.
38

 

Lontara Wajo menyebutkan bahwa kehadiran ketiga datuk pada awal abad 

XVII dati Koto Tengah, Minangkabau.
39

 Ketiga datuk itu: 

a. Abdul Makmur, Khatib Tunggal, yang dikenal dengan Datuk ri Bandang. 

b. Sulaiman, Khatib Sulung, yang dikenal dengan Datuk Patimang. 

c. Abdul Jawad, Khatib Bungsu, yang dikenal dengan ri Tiro 

Pada saat ketiga datuk tiba di Selat Makassar, tepatnya di ibu kota kerajaan, 

yakni Somba Opu, mereka tidak langsung menyiarkan agama Islam, tetapi lebih 

dahulu menyusun strategi dakwah. Mereka menanyakan kepada pedagang Melayu 

                                                           
37Christian Pelras, Manusia Bugis (Jakarta: Nalar, 2006), h. 158. 

38Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan 

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

39Anonim, Lontara Sukku‟na Wajo, kepunyaan Datuk Sangaji, Sengkang, Wajo, h. 175-177 

dalam Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI sampai Abad XVII (Jakarta: Yayasan 

Obor Indonesia, 2005), h. 89. 
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yang sudah lama bermukim di Makassar tentang siapa raja yang dihormati. Setelah 

mendapat informasi, mereka berangkat menuju ke Luwu.  

Dalam tulisan Syamzan Syukur
40

, ketiga datuk memilih Kedatuan Luwu 

sebagai target pertama dalam penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan karena 

tiga hal. Pertama, keberadaan orang-orang Portugis di Makassar yang memiliki 

pengaruh penting dalam kerajaan, mereka bekerja sebagai tenaga ahli dalam 

membangun benteng-benteng dan perbengkelan peleburan besi dalam membuat 

meriam dan bedil. Selain itu, menghindari misionaris Kristen yang dikhawatirkan 

akan menghalangi ketiga datuk dalam islamisasi di Kerajaan Gowa sehingga memilih 

Kedatuan Luwu sebagai target awal islamisasi di Sulawesi Selatan.  

Kedua, Kedatuan Luwu merupakan Kerajaan Bugis tertua. Dalam Lontara 

Sukku‟na Wajo, ketiga datuk bertanya kepada pedagang-padagang Melayu muslim 

yang sudah lama menetap di Kerajaan Gowa 

Niga arung kaminang maraja namalebbi kumaiye, ribaliyangngi makkadae 

marajae karaengnge ri Gowa si bawa Karaeng ri Tallo, naia alebbirengnge 

datue ri Luwu, nasaba‟ kumanengngi pole apolenna arungnge napada 

sompe‟na panrita tellu lao ri Luwu.
41

 

 

Artinya: 

Siapa raja yang paling berkuasa dan mulia, dijawab bahwa raja yang paling 

berkuasa adalah raja Gowa dan raja Tallo, tetapi raja yang paling mulia 

adalah raja Luwu sebab dari situlah asal raja-raja. Maka berangatlah ketiga 

ulama tersebut ke Luwu. 

                                                           
40 Syamzan Syukur, Islamisasi Kedatuan Luwu pada Abad XVII (Jakarta: Departemen Agama 

RI, 2009), h. 126. 
41Anonim, Lontara Sukku‟na Wajo. Kepunyaan Datuk sangaji, Wajo, Sengkang dalam 

Syamzan Syukur, Islamisasi Kedatuan Luwu pada Abad XVII (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 

h. 126. 
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Kedatuan Luwu sangat signifikan dalam dakwah Islam. Raja Luwu sebagai 

raja yang dihormati dan disegani masuk Islam maka agama Islam tentu akan mudah 

mendapat simpati dari masyarakat dan kerajaan-kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan 

sehingga dengan ikhlas ikut memeluk agama Islam pula. Ketiga datuk membutuhkan 

kharismatik Raja Luwu yang merupakan The Great Bugis dalam penyiaran Islam 

selanjutnya di Sulawesi Selatan. 

Ketiga, kepercayaan Dewata Seuwwae yang artinya Tuhan segala sesuatu. 

Menurut pemahaman masyarakat, Dewata Seuwwae disebut pula sisine yang berasal 

dari kata sa dan iyyawe yang semuanya bermakna sama dengan sa yang artinya satu 

atau esa. Dengan demikian, kepercayaan tersebut memiliki konsep pemikiran tentang 

ketuhanan bahwa Dewata Seuwwae merupakan dewa tunggal dan mempunyai 

kesamaan dengan konsep tauhid dalam Islam laa ilaha illallah yang artinya tiada 

Tuhan selain Allah. Banyaknya persamaan antara Islam dan budaya Luwu, 

memudahkan ketiga datuk dalam penyiaran agama Islam. Dengan pendekatan 

adaptasi yang memadukan kepercayaan lokal dengan konsep tauhid dalam Islam 

sehingga memudahkan ajaran Islam diterima oleh raja dan masyarakat Luwu. 

Ketiga datuk memasuki Kedatuan Luwu dengan sebuah perahu besar tampak 

seperti kima dan berlabuh di muara sungai. Wilayah tersebut dinamakan Bua
42

 yang 

dipimpin oleh seorang maddika (elit pemerintahan). Singkarume atau adu kesaktian 

                                                           
42Bua merupakan salah satu wilayah vasal kekuasaan Kedatuan Luwu yang terletak pada jalur 

yang menghubungkan jalur perdagangan dari arah selatan ke pusat perdagangan Kedatuan Luwu. Lihat 

Syamzan Syukur, Islamisasi Kedatuan Luwu pada Abad XVII (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 

h. 126. 
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antara Datuk Sulaiman dan maddika, menunjukkan bahwa Datuk Sulaiman memiliki 

kharisma yang luar biasa. Oleh karena itu, maddika menerima ajakan dakwah  ketiga 

datuk, tetapi meminta agar merahasiakan keislamannya karena sebagai seorang 

maddika, memeluk Islam tanpa sepengatahuan Datu Luwu merupakan suatu 

kedurhakaan. Dengan demikian, Maddika Bua digelar dengan Maddika Tandipau, 

yang artinya tidak dikatakan.
43

  

Setelah ketiga datuk mengislamkan Maddika Tandipau dan masyarakat Bua, 

selanjutnya mereka mengislamkan Datu Luwu yang dipimpin oleh Datu Patiware 

Daeng Parabung (1585-1610). Dalam Lontarak Wajo, beliau masuk Islam pada tahun 

1603 Masehi atau 15 Ramadan 1013 H.
44

 Namun, beberapa sejarawan, salah satunya 

Ahmad Sewang, menemukan perbedaan penetapan antara tahun Masehi dan tahun 

Hijriah. Berdasarkan perhitungan yang didasarkan pada Kalender Konversie 

Programma, tahun 1603 M seharusnya jatuh pada tahun 1011 H atau 1012 H. Jadi, 

pada tanggal 15 Ramadan 1013 H bertepatan dengan hari Jumat, 4 Februari 1605 

M.
45

 

Mengenai penetapan masuk Islamnya Datu Luwu, diambil berdasarkan 

penulisan kalender Hijriyah karena jauh lebih lengkap dibanding kalender Masehi. 

                                                           
43Syamzan Syukur, Islamisasi Kedatuan Luwu pada Abad XVII…., h. 139. 

44Anonim, Lontara Sukku‟na Wajo. Kepunyaan Datuk sangaji, Wajo, Sengkang dalam Ahmad 

M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI sampai Abad XVII (Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia, 2005), h. 91. 

45Dikonversi melalui software yang deprogram oleh Benno van Dalen, Kalender Konversie 

Programma dalam Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI sampai Abad XVII 

(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 92. 
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Datu Luwu, Datu Patiware Daeng 

Parabung (1585-1610) masuk Islam pada hari Jumat, 15 Ramadan 1013 H yang 

bertepatan dengan 4 Februari 1605 M.
46

  

Waktu penerimaan Islam oleh Datu Luwu juga ditegaskan oleh Pelras 

dengan konsep waktu yang hampir sama, yakni 15 atau 16 Ramadan 1013 H yang 

bertepatan 4 atau 5 Februari 1605 M dengan mengganti nama menjadi Sultan 

Muhammad Waliul Mudaruddin.
47

 

Dalam menyusun strategi dakwah lebih lanjut, ketiga datuk meminta 

bantuan kepada Sultan Muhammad tentang cara mempercepat proses islamisasi di 

daerah ini. Sultan Muhammad sebagai Datu Luwu, merekomendasikan agar menemui 

Raja Gowa karena dialah yang memiliki kekuatan militer dan kekuatan politik di 

Sulawesi Selatan. Dalam Mattulada, allebbiremmani engka ri Luwu, awatangeng 

engka ri Gowa
48

 yang artinya hanya kemuliaan yang ada di Luwu, sedangkan 

kekuatan terdapat di Gowa. 

Selain itu, untuk melebarkan sayap keislaman di Sulawesi Selatan. ketiga 

datuk menyusun strategi dengan membagi tenaga dan daerah sasaran dakwah 

                                                           
46Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI sampai Abad XVII (Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 93. 

47Christian Pelras, Manusia Bugis (Jakarta: Nalar, 2006), h. 159. 

48Mattulada, Islam di Sulawesi Selatan…, h. 231. 
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disesuaikan dengan keahlian ketiga datuk dan kondisi daerah tugas masing-masing. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu Hamid, sebagai berikut:
49

 

a. Datuk ri Bandang dengan keahlian dalam ilmu fikih bertugas 

menghadapi masyarakat Gowa dan Tallo yang masih melaksanakan  

kebiasaan lama, seperti judi, minum ballo‟ (tuak), dan sabung ayam. 

Metode dakwah yang digunakan, yakni menekankan pada pelaksanaan 

hukum syariat. 

b. Datuk Patimang bertugas menghadapi masyarakat di Kedatuan Luwu 

yang masih berpegang teguh pada kepercayaan lama, seperti Dewata 

Seuwwae. Metode dakwah yang digunakan, yakni ajaran tauhid 

sederhana dengan mengemukakan sifat-sifat Tuhaan. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengganti kepercayaan Dewata Seuwwae menjadi 

keimanan kepada tauhid, yaitu Allah Yang Maha Esa. 

c. Datuk ri Tiro bertugas menghadapi masyarakat di Tiro, Bulukumba 

dengan menekankan ajaran tasawuf. Masyarakat masih kuat berpegang 

pada kebatinan, sihir, dan segala bentuk mantra. Masyarakat di Tiro 

memiliki kegemaran dalam menggunakan kekuatan sakti (doti) untuk 

membinasakan musuh. 

Ketika Datuk ri Bandang menuju wilayah Kerajaan Gowa dengan 

menggunakan perahu, ia tiba di Pelabuhan Tallo dan langsung mendirikan salat 

                                                           
49Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI sampai Abad XVII (Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 93. 
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kemudian berzikir dengan tasbihnya lalu melanjutkan membaca Al-Qur‟an sehingga 

para penduduk terpukau atas apa yang dilakukan Datuk ri Bandang. Karaeng 

Matoaya mendengar kabar tersebut dan bergegas menemui Datuk ri Bandang lalu 

bertanya kepadanya, “Tuhan apa yang kau sembah?” Datuk ri Bandang menjawab, 

“Tuhanku adalah Tuhanmu juga.” Karaeng Matoaya tampak terkesan dengan 

penamplan dan tutur kata Datuk ri Bandang dalam menjelaskan ajaran Islam. Atas 

dorongan hati, Karaeng Matoaya meminta kepada Datuk ri Bandang agar tinggal 

menetap di wilayah Kerajaan Gowa dan mengajarkan ajaran Islam kepada 

rakyatnya.
50

 

Sumber lain dari kronik Tallo, islamisasi di Makassar, berawal ketika 

Mangkubumi Gowa, yakni I Malingkang Daeng Manyonri tertarik pada dua ajaran 

agama, Kristen yang dianut oleh Portugis dan Islam yang dianut para pedagang 

Melayu. Dengan demikian, ia menemui Arung Matoa Wajo (raja yang dimintai 

pendapat mengenai masalah-masalah penting), yakni La Mungkace Touddamang 

(1567-1607), tetapi bukan muslim. Namun, merasa belum puas dengan pendapat La 

Mungkace tentang ketauhidan antara Kristen dan Islam, Mangkubumi Gowa tersebut 

berinisiatif mengundang mubalig tersohor dari Minangkabau sehingga islamisasi di 

Kerajaan Gowa terlaksana.
51

  

                                                           
50Henri Chambert Loir, Dato ri Bandang … dalam Suriadi Mappangara dan Irwan Abbas. 

Sejarah Islam di Sulawesi Selatan. (Makassar: Lamacca Press, 2003), h. 82. 

51Mukhlis Paeni, dkk. Sejarah Kebudayaan Sulawesi (Jakarta: Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, 1995), h. 90. 
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Dalam Lontara Bilang, yang merupakan Catatan Harian Kerajaan Gowa, 

tertulis penerimaan Islam di Kerajaan Gowa, yakni  

Hera 1603   Hijarak sannak 1015 

22 Septembere‟  9 Jumadele‟ awwala‟, bangngi Juma‟ 

Namantama Isilang karaengarua sisa‟ri‟battang.
52

 

 

Artinya: 

Tanggal 22 September 1603 M bertepatan dengan malam Jumat, 9 Jumadil 

Awal 1015 H. Raja Gowa dua bersaudara masuk Islam 

 

Dalam Lontara‟ Pattoriolonga ri Togowayya menceritakan tentang 

penerimaan Islam Raja Gowa, Sultan Alauddin 

Mantamai ritaung tuju namagau‟. Areng kalenna, iangku mabassung nikana 

I Mangngarangi, areng pama‟na I Daeng Manra‟bia, areng ara‟na nikana 

Sultan Alauddin. Nasampulo taung anrua ma‟gau,‟ namantama Isilang, 

Marangkabo ampasahadaki, Kota Wanga arena pa‟rasanganna, katte 

tonggala‟ areng kalenna, ammempomi ri appa‟na pammatoang ritinaja 

nanikanamo I Dato ri Bandang: napantama Isilanga Kareanga salapang 

bangnginna bulang Djumadele‟ Awwala‟, ri allona Jumaka, mese‟na 

Settembere ruampulo anrua, hejere‟na Na‟bia Sallallahu alaihi wasallang.
53

 

 

Artinya: 

Raja Gowa mengendalikan pemerintahan semasih berumur tujuh tahun, 

nama kecilnya, semoga saya tidak berdosa menyebutkannya, adalah I 

Mangngrangi, nama daengnya I Daeng Manrabbia, nama Arabnya adalah 

Sultan Aalauddin. Setelah ia memerintah dua belas tahun, ia masuk Islam 

yang dibawa oleh orang dari Koto Tangah, Minangkabau. Orang inilah yang 

mengajarkan kepadanya kalimat syahadat. Ia digelar Datuk ri Bandang 

setelah ia bertempat tinggal di Kampung Pammatoang (Bandang). Raja 

                                                           
52Anonim, Lontara‟ Bilang dalam Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI 

sampai Abad XVII (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 100. 

53Matthes dalam Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI sampai Abad XVII 

(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 93. 
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Gowa masuk Islam pada hari Jumat, 9 Jumadil Awal beretpatan dengan 22 

September. 

Selain dua sumber lontara di atas, hal yang berbeda juga disebutkan dalam 

kronik Tallo bahwa ketika berusia dua puluh lima tahun, Raja Tallo menerima Islam 

pada malam Jumat, 9 Dzulkhaidah 1015 H yang bertepatan dengan 20 September 

1605 dan diberi gelar Sultan Abdullah Awwalul Islam.
54

  

Dari ketiga sumber tersebut, terlihat perbedaan waktu penerimaan Islam di 

Kerajaan Gowa-Tallo. Noorduyn merangkum beberapa pendapat sejarawan tentang 

tanggal penerimaa Islam di Kerajaan Gowa-Tallo. 

a. Tahun 1603 berdasarkan keterangan dari Van Solt, Speelman, dan 

Lontara‟ Bilang penerbitan Ligtvoet 

b. Tahun 1605 berdasarkan keterangan dari Valentijn atau Crawfurd dan 

kronik Tallo. 

c. Tahun 1606 berdasarkan keterangan dari kronik Gowa dan dongeng yang 

diinformasikan Matthes. 

d. Tahun 1607 berdasarkan sebuah penafsiran lain dari Buku Harian.
55

 

Dari perbedaan sumber yang telah ditemukan dalam beberapa lontara‟, 

Ahmad Sewang mencoba menemukan keobjektivitasan tentang tanggal penerimaan 

Islam dengan menggunakan konversi software yang dikeluarkan oleh Mathematical 

Institute Utrecht, Belanda.  

                                                           
54Abd. Rahim dan Ridwan Borahima, Sejarah Kerajaaan Tallo (Sebuah Transkripsi Lontara) 

(Ujung Pandang: Lembaga Sejarah Antropologi), h. 15. 

55Noorduyn, De Islamisering dalam Ahmad  M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa Abad 

XVI sampai Abad XVII (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 101. 
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Tabel 1.  

Konversi Penanggalan Penerimaan Islam oleh Raja Tallo dan Raja Gowa
56

 

 

No. 

 

Nama Sumber Lontara 

 

Hasil Konversi 

1. Lontara‟ Bilang: 

Malam Jumat, 

      9 Jumadil I 1015 H/ 

      22 September 1603 M 

 

 

Selasa, 12 September 1606 M 

Senin, 15 Rabiul II 1012 H 

2. Lontara‟ Tallo: 

Malam Jumat, 

     9 Dzulhijjah 1015/ 

     20 September 1605 M 

 

 

Sabtu, 7 April 1607 M 

Selasa, 7 Jumadil I 1014 H 

3. Lontara‟ Gowa: 

Hari Jumat, 

   9 Jumadil I 

   22 September 

 

 

Hasil dari konversi penanggalan tidak ada satu pun lontara‟ yang 

memberikan angka penanggalan yang benar setelah dikonversi dari penanggalan 

Hijriah ke Masehi ataupun sebaliknya. Menurut Ahmad Sewang, ditemukan salah 

satu kesalahan dalam penulisan baik hari, tanggal, bulan, maupun tahun. Kesalahan 

tersebut bukan unsur kesengajaan dari palontara, melainkan mereka pada saat itu 

tidak memiliki alat bantu atau pengetahuan cukup dalam menghitung penanggalan. 

Selain itu, sebagian besar naskah lontara bukan merupakan tulisan sezaman, 

melainkan ditulis berselang beberapa waktu atau beberapa tahun lamanya setelah 

peristiwa berlalu yang tentu saja memerlukan pengetahuan yang cukup untuk 

menghitung kembali.
57

 

                                                           
56Ahmad  M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI sampai Abad XVII (Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 103. 

57Ahmad  M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI … h. 103. 
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Untuk menemukan titik terang, Louis Gootscahlk
58

 menempuh cara lain 

dengan menggunakan metode kritik ekstern dalam ilmu sejarah. Lontara sebagai 

sumber primer dikumpulkan kemudian dilakukan perbandingan antara satu naskah 

dengan naskah lainnya. Dengan demikian, menghasilkan kesimpulan bahwa 

penerimaan Islam pertama di Kerajaan Tallo dan Gowa jatuh pada malam Jumat, 22 

September yang berterpatan dengan 9 Jumadil Awal, tetapi dengan tahun yang 

berbeda.  

Kembali Ahmad Sewang menggunakan bantuan software dari Mathematical 

Institute Utrecht, Belanda sebagai ilmu bantu untuk melakukan perhitungan waktu 

yang akurat. Maka konversi tersebut menghasilkan 1605/1014 sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Raja Tallo dan Raja Gowa menerima Islam pada malam Jumat, 22 

September 1605 yang bertepatan pada 9 Jumadil Awal 1014 H.
59

 Penarikan 

kesimpulan tersebut sama persis yang dikemukakan Noorduyn perihal waktu 

penerimaan Islam berdasarkan hitungan tahun Kamariah menurut tarikh Hijriah yang 

terdiri atas 354 hari dan tahun Syamsiah menurut tarikh Masehi yang lamanya 365 

atau 366 hari.
60

  

                                                           
58Louis Gottschalk, Understanding History: A Primer of Historical Method (New York: 

Alfred A. Knopt, 1956), h. 125-126 dalam Ahmad  M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI 

sampai Abad XVII (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 106. 

59Ahmad  M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI sampai Abad XVII (Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 106. 

60Noorduyn, Islamisasi Makassar, Diterjemahkan dengan Pengawasan Dewan Redaksi 

(Bhratara: Jakarta, 1972), h. 19. 
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Raja Tallo dan Raja Gowa menerima Islam pada waktu yang hampir 

bersamaan atau terjadi pada hari yang sama. Dalam lontara juga dapat diketahui 

bahwa yang lebih dahulu menerima Islam adalah Raja Tallo, I Malingkang Daeng 

Manyonri, Karaeng Matoaya dengan nama Islam yang diberikan kepadanya Sultan 

Abdullah Awwalul Islam. Disusul pula Raja Gowa XIV, I Mangngarangi Daeng 

Manrabbia (1593-1639) dengan gelar Sultan Alauddin.
61

 Dua tahun kemudian, 

seluruh rakyat Gowa dan Tallo berhasil diislamkan dengan diadakan pelaksanaan 

salat Jumat untuk pertama kalinya di Masjid Tallo yang baru dibangun pada tangal 9 

Nopember 1607 M (19 Rajab 1016).
62

 Pelaksanaan salat Jumat pertama merupakan 

suatu peristiwa yang menandakan resminya Kerajaan Gowa menjadi negara Islam 

sehingga dapat dikatakan resminya Kerajaan Gowa beralih dari daar al-harb 

(wilayah kafir) ke daar al Islam (dunia Islam).
63

 

Ketika agama Islam diresmikan sebagai agama kerajaan, Raja Gowa-Tallo 

mengajak seluruh raja yang ada di Sulawesi Selatan. Jika terdapat penolakan dan 

perlawanan, akan dilakukan perang yang populer disebut musu‟ selleng (Perang 

Islam) oleh orang Bugis. Pada 1680, mereka berhasil menaklukan Bacukiki‟, Suppa‟, 

Sawitto‟, dan Mandar, di wilayah pantai barat, serta  Akkotengeng dan Sakkoli di 

pantai timur Wajo. Kemudian pada 1609, Sidenreng dan Soppeng pun dikuasai, 

                                                           
61Susmihara, Masyarakat Madani: Kondisi Sosial Politik Komunitas Makassar pada Masa 

Pemerintahan Sultan Alauddin, 1593-1639 (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h.103. 

62Christian Pelras. Manusia Bugis. (Jakarta: Nalar, 2006), h. 159. 

63Noorduyn, Makassar and The Islamization of Bima dalam Suriadi Mappangara dan Irwan 

Abbas. Sejarah Islam di Sulawesi Selatan. (Makassar: Lamacca Press, 2003), h. 80. 
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menyusul Wajo‟ satu tahun berikutnya. Dengan menyerahkan Bone pada 1611, 

seluruh Sulawesi Selatan, kecuali Toraja, secara resmi telah memeluk agama Islam
64

. 

C. Historisitas Masjid  

1. Pengertian Masjid 

Secara harfiah, masjid merupakan tempat sembahyang. Secara istilah, masjid 

berasal dari bahasa Arab, yaitu “sujudan” dengan fi‟il madi “sajada” yang artinya ia 

sudah sujud. Dengan mengubah fi‟il menjadi isim makan sehingga terbentuk 

“masjidu” atau “masjid”.
65

 Pengertian tempat sujud tidak mengacu pada bangunannya 

apakah beratap atau tidak, terbatas atau tidak, yang terpenting adalah tempat sujud.
66

 

Sujud dalam syariat artinya berlutut, meletakkan dahi, dan kedua tangan ke tanah. 

Oleh karena itu, bangunan dibuat khusus untuk sholat yang disebut masjid yang 

artinya tempat untuk sujud.
67

 

Selain untuk bersujud, masjid memiliki makna yang lebih kompleks. Masjid 

merupakan pangkal tolak dari setiap kehidupan masyarakat muslim yang dijadikan 

sebagai tempat berkumpul, tempat mengumumkan hal penting, tempat belajar 

                                                           
64Christian Pelras. Manusia Bugis…, h.161. 

65Sidi Gazalba, Mesjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan (Jakarta: Pustaka Antara, 1962), h. 118. 

66Abd. Ghofur, “Perspektif Historis Arkeologis tentang  Keragaman Bentuk-Bentuk Masjid 

Tua di Nusantara”  Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya  12 , No. 1 

(2015), h. 70. 

67Wahyuddin G, Sejarah dan Fungsi Masjid: Tinjauan Tentang Masjid Jami‟ 1604 Palopo 

(Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 55. 
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mengajar, tempat menyelesaikan persoalan-persolan masyarakat dan negara, tempat 

penginapan bagi musafir, sebagai markas besar, dan baitul maal.
68

  

Sidi Gazalba menjelaskan bahwa masjid tempat mengajarkan, membicarakan, 

menyimpulkan semua pokok kehidupan Islam. Kehidupan Islam itu terperinci pada 

tiga bidang yaitu agama, antropologi dan kebudayaan, atau istilah dalam ilmu Islam, 

yaitu ibadah, taqwa dan muamalah. Dengan demikian, masjid merupakan tempat 

yang suci, suasananya damai dan memberikan ketenangan, kegiatan di dalamnya 

berkaitan dengan ibadah.
69

  

Masjid disebut sebagai markas lambang syiar tentang adanya kehidupan 

masyarakat muslim yang berada di bawah satu sistem manajerial. Menempatkan 

kedudukan masjid sebagai markas besar bagi masyarakat muslim disebabkan adanya 

dua dimensi proses kebutuhan hidup orang muslim dan tatanan sosial yang dilakukan 

melalui masjid, yaitu sebagai pusat komunikasi antara seorang muslim dengan 

Tuhannya dan pusat komunikasi sosial antara sesama manusia serta lingkungannya.
70

  

Syarat dalam pembangunan masjid salah satunya adalah menghadap Ka‟bah 

sebagai pusat kiblat umat muslim. Pada hakikatnya, masjid bukan hanya sekadar 

datang membawa bentuk, melainkan datang membawa nilai. Artinya, bahwa masjid 

dijadikan sebagai barometer dalam pengembangan ajaran agama Islam beserta 

dengan syariat-syariat untuk membentuk peradaban bangsa. 

                                                           
68Ashadi, Akulturasi Arsitektur Masjid-Masjid Tua di Jakarta (Jakarta: UMJ Press, 2018), h. 2.  

69Sidi Gazalba, Mesjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan (Jakarta: Pustaka Antara, 1962),h.  120.    

70Sudirman dkk. “Mesjid-Mesjid Bersejarah di Aceh Jilid 1”, Laporan Hasil Penelitian (Banda 

Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2011), h. 2. 
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masjid merupakan ruang yang 

memiliki peran kompleks dalam kehidupan masyarakat baik secara khusus untuk 

beribadah kepada Allah swt. maupun relasi secara sosial kepada sesama umat muslim 

dalam membentuk pusat peradaban Islam. 

2. Sejarah Terbentuknya Masjid 

Masjid sudah ada sejak masa Rasulullah saw pada waktu hijrah dari Makkah 

ke Madinah. Pada hari Senin, 12 Rabi‟ul Awal (28 Juli 622 M) Rasulullah saw. 

meninggalkan Makkah menuju Madinah dengan melewati daerah yang disebut Quba. 

Saat itu juga, beliau bersama rombongan bergotong royong mendirikan masjid yang 

tanahnya merupakan lokasi milik Bani Najar, yang menolak upeti dari kebun 

mereka.
71

   Masjid tersebut diberi nama Masjid Quba yang merupakan masjid 

pertama kali  didirikan oleh Nabi Muhammad saw. sejak masa kenabiannya. 

Sebagaimana disebutkan dalam QS At-Taubah/9: 108. 

ب ُّوْنَ اَنْ ي َّتَطَهَّرُوْا  لََ تَ قُمْ فِيْهِ ابََدا لَمَسْجِدٌ اسُِّسَ عَلَى الت َّقْوٰى مِنْ اوََّلِ يَ وْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَ قُوْمَ فِيْهِ فِيْهِ رجَِالٌ يُُِّّ
 وَاللّٰهُ يُُِّ ُّ الْمُطَّهِّريِْنَ 

Terjemahnya: 

Janganlah kamu melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. 
Sungguh, mesjid yang didirikan atas dasar takwa (mesjid Quba), sejak hari 
pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di 
dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai 
orang-orang yang bersih.

72
 

 

                                                           
71Sidi Gazalba, Mesjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan (Jakarta: Pustaka Antara, 1962),h.  121. 

72Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya Juz 1-30, (Surabaya: Mekar 
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Masjid Quba, yaitu masjid pertama yang dibina pada hari pertama Rasulullah 

SAW tiba di Madinah. Baginda tiba di Madinah pada hari Senin dan menginap 

sampai pada hari Jumat. Masjid Quba bukan saja menjadi tempat umat Islam 

menunaikan ibadat salat, bahkan turut menjadi pusat perkembangan ilmu 

pengetahuan, pusat kemajuan ekonomi umat, pusat perjumpaan komuniti dan 

sebagainya. Masjid Quba lebih banyak difungsikan untuk pengajaran dan melakukan 

penguatan kemasyarakatan yang langsung dilakukan serta dicontohkan oleh nabi 

sendiri. 

Masjid Quba dibangun dengan bentuk yang sederhana, dibuat dari pelepah-

pelepah dan daun kurma serta batu bata merah.
73

 Masjid mempunyai ruang bersegi 

empat dengan dinding sekelilingnya. Di sebelah utara dibuat serambi untuk salat, 

bertiang pohon kurma, beratap datar dari pelepah dan daun kurma bercampur tanah 

liat. Di tengah-tengah lapangan terbuka dalam masjid ada sebuah sumur tempat 

mengambil wuduk bagi jamaah. Dengan demikian, sudah wajar rasanya bila Masjid 

Quba berbentuk yang sederhana karena menjadi awal dalam pembuatan masjid pada 

saat itu.  

Suatu hari, ketika nabi dan rombongannya sampai di Madinah, beliau secara 

bersama-sama mendirikan masjid, tempat bersujud kepada Allah. nabi sendiri pun 

ikut mengangkat batu dan dibantu oleh kaum muslimin lainnya. Semua pekerja itu 

bekerja dengan berlandaskan ketakwaan dan keikhlasan.  

                                                           
73Wahyuddin G, Sejarah dan Fungsi Masjid: Tinjauan Tentang Masjid Jami‟ 1604 Palopo 

(Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 81. 
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Masjid Nabawi adalah masjid yang kedua dibina oleh Rasulullah saw setelah 

Masjid Quba. Mengikut sejarah, selepas memasuki Kota Madinah, baginda menolak 

perlawanan beberapa sahabat supaya menginap di kediaman masing-masing. 

Sebaliknya Rasulullah saw membiarkan untanya menentukan tempat yang baginda 

akan berhenti. Unta tersebut berlutut merebahkan dirinya di satu tapak milik dua 

orang anak yatim bernama Sahal dan Suhail. Kedua anak yatim itu ingin 

menghadiahkan tapak tersebut kepada Rasulullah saw, tetapi beliau enggan 

menerimanya, bahkan baginda membeli dengan harga sepuluh dinar emas.
74

 

Lokasi Masjid Nabawi sebelumnya merupakan bekas kuburan kaum 

musyrikin yang dipenuhi pohon kurma dan pohon gharqad. Atas perintah Nabi 

Muhammad saw. Mulailah dibangun masjid yang terbuat dari batu bata dan tanah liat 

dengan atap yang terbuat dari pelepah kurma. Arah kiblatnya masih menghadap 

Baitul Maqdis. Masjid tersebut selain ditempati sebagai sarana ibadah, dijadikan pula 

sebagai sarana pendidikan dan tempat musyawarah oleh umat muslim.
75

 

Secara historis, perkembangan masjid beriringan dengan perkembangan umat 

Islam yang meningkatkan peradaban umat. Dibentuk suatu kelembagaan masjid agar 

membuka ruang yang lebih luas dalam melahirkan umat yang lebih berkualitas. 

Kelembagaan masjid tersebut berupa madrasah yang menyelenggarakan pendidikan 

relatif formal dan program pengajaran hukum-hukum Islam tetap menjadi prioritas. 

                                                           
74Ahmad Putra dan Prasetio Rumondor, “Eksistensi Masjid di Era Rasulullah dan Era 

Millenial” Tasamuh 17, No. 1 (2019), h. 252. 

75Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, Sirah Nabawiyah Perjalanan Hidup Rasul yang 
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Dengan demikian, proses transmisi keilmuan sekaligus pembentukan kepribadian dapat 

berjalan lebih baik.76  

Gustave Lebon juga mengatakan bahwa jika tentara Islam menaklukkan 

sebuah kota, pertama kali mereka mendirikan mesjid dan sekolah. Ahmad Syafii 

Maarif menafsirkan dua simbol bangunan tersebut dengan menyatakan bahwa 

bangunan mesjid yang merupakan simbol zikir, sedangkan sekolah merupakan simbol 

pikir. Zikir dan pikir menurutnya merupakan dua pilar peradaban Islam yang tahan 

terhadap bantingan sejarah.
77

 

Masjid sebagaimana diisyaratkan di atas merupakan cikal bakal dari 

pendidikan tinggi atau universitas. Istilah al-jamiah dalam bahasa Arab untuk 

menunjuk universitas berasal dari kata al-jami‟, (masjid besar tempat jamaah 

berkumpul) di mana diselenggarakan ibadah salat Jumat.
78

   

3. Fungsi Masjid  

Masjid bermakna rumah rumah Allah swt. Yang dibangun agar dapat 

mengingat, mensyukuri dan menyembah-Nya dengan baik.
79

 Fungsi masjid selain 

digunakan sebagai tempat melaksanakan salat lima waktu, salat Jumat, salat tarwih 

                                                           
76Abd. Ghofur, “Perspektif Historis Arkeologis tentang  Keragaman Bentuk-Bentuk Masjid 

Tua di Nusantara”  Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya  12, No. 1 (2015), 

h.69. 

77Sudirman dkk. “Mesjid-Mesjid Bersejarah di Aceh Jilid 1”, Laporan Hasil Penelitian 

(Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2011), h. 81.  

78Abd. Ghofur, “Perspektif Historis Arkeologis tentang  Keragaman Bentuk-Bentuk Masjid 

Tua di Nusantara”  Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya  12, No. 1 (2015), 

h.69. 
79Hamrani, “Manajemen Masjid di Kota Makassar (Studi Standar Masjid Perspektif IMMIM 

Award)”, Disertasi (Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2020), h. 10. 
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dan ibadah-ibadah lainnya, masjid juga digunakan untuk kegiatan syiar Islam dalam 

pendidikan agama, pengajian, dan kegiatan lainnya yang bersifat sosial. 

Fungsi masjid sesungguhnya dapat dirujuk pada sejarah masjid pertama yang 

dibangun oleh Nabi Muhamaad saw dan diikuti oleh para sahabat al-Khulafa al-

Rasyidun. Pada masa tersebut, fungsi masjid memiliki dua fungsi, yakni sebagai 

fungsi keagamaan dan fungsi sosial. Fungsi masjid selain untuk salat, juga berfungsi 

sebagai lembaga untuk mempererat hubungan jamaah Islam yang baru tumbuh. Nabi 

Muhammad saw menggunakan masjid sebagai tempat untuk menyampaikan wahyu, 

memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan para sahabat tentang berbagai 

masalah, memberi fatwa, mengajarkan agama Islam, membudayakan musyawarah 

menyelesaikan perkara dan perselisihan, tempat mengatur dan membuat strategi 

militer, dan tempat menerima para utusan dari Semenanjung Arabia.
80

  

Di Indonesia, terutama di daerah-daerah pedesaan, masjid digunakan sebagai 

tempat untuk melaksanakan salat, belajar membaca Al-Qur‟an bagi anak-anak, dan 

memperingati hari-hari besar Islam. Demikian pula di perkotaan, selain digunakan 

sebagai tempat untuk mendirikan salat, juga untuk pembinaan generasi muda Islam, 

ceramah, diskusi keagamaan, dan perpustakaan. 

Menurut Yusuf Qardawi, selain berfungsi sebagai tempat ibadah ritual, masjid 

juga berfungsi sebagai tempat sosial kemasyarakatan, seperti bersilaturrahmi untuk 

memperkuat persaudaraan, tempat menimba ilmu, tempat pengumpulan dana, zakat, 
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infaq dan sedekah, tempat penyelesaian sengketa, lembag solidaritas dan bantuan 

kemanusiaan, tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pemimpin umat, 

tempat membina keutuhan jamaah, dan tempat bergotong royong dalam mewujudkan 

kesejahteraan bersama.
81

 

Kehidupan Islam berpangkal di masjid dan berujung di masjid. Penghulu 

menikahkan muslim dalam masjid dan jenazah muslim bertolak dari masjid ke 

pemakamannya. Kehidupan Islam terperinci dalam tiga bidang, yakni agama, 

antropologi, dan kebudayaan. Segala aspek kehidupan umat muslim dibicarakan dan 

disimpulkan di dalam masjid.
82

 

Sidi Gazalba menguraikan beberapa fungsi masjid pada masa Rasulullah saw. 

dan Khulafauurasyidin dengan menggunakan istilah  tugas-tugas. Hal tersebut terurai 

dalam beberapa poin berikut. 

a. Masjid digunakan untuk bersujud dalam hal ini mendirikan salat, baik 

berupa salat wajib dalam lima waktu maupun sunnah, seperti salat tarawih 

dan lainnya. 

b. Masjid sebagai tempat memberikan petunjuk, mengajarkan, menerangkan 

hukum-hukum Islam oleh Nabi Muhammad setelah menerima wahyu. 

c. Masjid sebagai tempat mengumumkan hal-hal penting yang menyangkut 

hubungan masyarakat . 

                                                           
81Wahyuddin G, Sejarah dan Fungsi Masjid: Tinjauan Tentang Masjid Jami‟ 1604 Palopo, h. 

137. 

82Sidi Gazalba, Mesjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan (Jakarta: Pustaka Antara, 1962), h.  
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d. Masjid dijadikan baitulmal, yakni kas negara yang membiayai 

kesejahteraan sosial. 

e. Masjid dijadikan ruang persidangan dalam menyelesaian perkara atau 

pertikaian masyarakat dan negara. 

f. Masjid sebagai tempat diplomasi dalam menyusun strategi perang 

sekaligus tempat untuk mengobati para prajurit yang terluka dalam medan 

perang.
83

 

Di era milenial sekarang, fungsi masjid mengalami pergeseran dari masa Nabi 

Muhammad saw. tidak ada lagi persoalan menyusun strategi perang. Namun, fungsi 

masjid dalam hal beribadah dan kegiatan keagamaan masih dipertahankan, bahkan 

dikembangkan sesuai dengan zaman sekarang. 

a. Mengisi malam-malam Ramadan dan memperingati hari-hari besar Islam, 

tahun baru Islam, maulid nabi dan zikir bersama.  

b. Mendirikan shalat Jum‟at secara berjamaah.  

c. Tempat kegiatan kegamaan, seperti kasidah, rebanah, dan pendidikan Al-

Qur‟an untuk anak-anak.  

d. Tempat berinfaq dan zakat 

e. Tempat diskusi menambah ilmu pengetahuan, seperti pengajian, belajar 

agama, remaja masjid, dan lainnya.
84
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Hal yang menjadi daya tarik pada masjid di era millenial adalah adanya 

perubahan dan perkembangan pada komponen masjid, seperti ruang salat yang 

nyaman, mimbar menarik, arah kiblat yang jelas, tempat wudhu yang bersih, menara 

yang dimodifikasi agar suara muadzin terdengar jernih, dan dilengkapi dengan hiasan 

yang membuat jamaah kagum akan pesona dari bangunan masjid.
85

 

4. Tipologi Masjid 

Seiring perkembangan pembangunan masjid di beberapa tingkat wilayah, di 

Indonesia terdapat batasan dalam klasifikasi penyebutan jenis masjid. Kementerian 

Agama Republik Indonesia, melalui keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan 

Manajemen Masjid, pada BAB II ayat 2 poin A, menyebutkan bahwa standar masjid 

di Indonesia berdasarkan tipologi (struktur, sektoral, teritorial,dan sejarah) dan 

perkembangannya, meliputi masjid negara, masjid nasional, masjid raya, masjid 

agung, masjid besar, masjid jami‟, masjid bersejarah, dan masjid di tempat publik. 

Selain itu, pada bab III tentang tipologi masjid, dari surat keputusan 

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/802 Tahun 2014, 

menyebutkan klasifikasi jenis masjid berdasarkan tipologi dan perekembangannya. 

a. Masjid negara adalah masjid yang berada di Ibu Kota Negara Indonesia, menjadi 

pusat kegiatan keagamaan tingkat kenegaraan. 
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b. Masjid nasional adalah masjid di ibu kota provinsi yang ditetapkan oleh menteri 

agama sebagai masjid nasional dan menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat 

pemerintah provinsi. 

c. Masjid raya adalah masjid yang berada di ibu kota provinsi, ditetapkan oleh 

gubernur atas rekomendasi kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi 

sebagai masjid raya dan menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat pemerintah 

provinsi. 

d. Masjid agung adalah masjid yang terletak di ibu kota pemerintahan 

kabupaten/kota yang ditetapkan oleh bupati/walikota atas rekomendasi kepala 

kantor kementerian agama kabupaten/kota, menjadi pusat kegiatan sosial 

keagamaan yang dihadiri oleh pejabat pemerintah kabupaten/kota. 

e. Masjid besar adalah masjid yang berada di kecamatan dan ditetapkan oleh 

pemerintah daerah setingkat camat atas rekomendasi kepala KUA kecamatan 

sebagai masjid besar, menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri 

oleh camat, pejabat dan tokoh masyarakat tingkat kecamatan. 

f. Masjid jami adalah masjid yang terletak di pusat pemukiman di wilayah 

pedesaan/kelurahan. 

g. Masjid bersejarah adalah masjid yang berada di kawasan peninggalan 

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

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

Islam serta para pejuang kemerdekaan. Ada beberapa kriteria suatu masjid 

termasuk dalam kategori masjid bersejarah, yaitu: 
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1) Memiliki ciri-ciri arsitektur yang khas sesuai dengan zamannya serta latar 

belakang historis, budaya pada zaman Kerajaan Islam maupun zaman 

revolusi kemerdekaan. 

2) Tercatat oleh dinas kebudayaan dan parawisata setempat sebagai cagar 

budaya dan memiliki nilai sejarah. 

3) Pembiayaan pemeliharaan dan biaya operasional didanai oleh pemerintah 

dan/atau swasta(swadaya masyarakat) dan dari pihak swasta/masyarakat. 

4) Menjadi pusat kajian/informasi bagi wisatawan/pengunjung. 

5) Kepengurusan masjid ditetapkan oleh pemerintah daerah 

(gubernur/walikota/bupati) atas usulan kementerian agama 

provinsi/kabupaten/kota. 

h. Masjid di tempat publik adalah masjid yang terletak dikawasan publik untuk 

memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan ibadah dengan kreteria berada di 

kawasan tertentu seperti kantor, perusahaan, pabrik, perbankan, kampus, sekolah, 

madrasah, pondok pesantren, rumah sakit, hotel, bandar udara, terminal bis, 

pelabuhan, dan tempat umum lainnya.
86
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D. Kategorisasi Cagar Budaya 

1. Pengertian Cagar Budaya 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cagar budaya memiliki makna suatu 

daerah yang kelestarian hidup masyarakat dan peri kehidupannya dilindungi oleh 

undang-undang dari bahaya kepunahan.
87

 Cagar budaya merupakan kekayaan budaya 

bangsa yang penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, 

dan kebudayaan. Mengingat nilai penting dan sifatnya sebagai sumber daya tak 

terbarukan, cagar budaya harus dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya 

pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.  

Suatu warisan budaya merupakan representasi dari sejarah yang telah 

dialaminya sehingga memahami warisan budaya sebagai peninggalan sejarah dapat 

dianggap sebagai suatu usaha untuk memahami sejarah yang terjadi di dalamnya. 

Memahami sejarah suatu warisan budaya tidak hanya mempunyai arti yang berkaitan 

dengan masa lalunya, tetapi juga untuk memahami masa sekarang dan memberi 

gambaran akan masa depan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa warisan 

budaya mempunyai peran penting sebagai identitas nasional di masa lalu, masa kini 

dan masa mendatang. 

Dalam Perda DKI 9/1999 bangunan cagar budaya adalah benda atau obyek 

bangunan atau lingkungan yang dilindungi dan ditetapkan berdasarkan kriteria nilai 

sejarah, umur, keaslian, kelangkaan, tengaran, dan nilai arsitekturnya. Berdasarkan 
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Undang-Undang bahwa cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan 

atau yang berwujud konkrit, dapat dilihat dan diraba oleh indra, mempunyai massa 

dan dimensi yang nyata, seperti  batu prasasti, candi, nisan makam. 

2. Kriteria Cagar Budaya 

Kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur harus dilestarikan 

guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat 

kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkukuh persatuan bangsa, serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa. Berdasarkan 

amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, 

pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan 

kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan 

dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, 

maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai 

karya warisan budaya masa lalu, cagar budaya menjadi penting perannya untuk 

dipertahankan keberadaannya.  

Benda, bangunan, atau struktur dapat dijadikan sebagai benda cagar budaya, 

bangunan cagar budaya, atau struktur cagar budaya apabila memenuhi beberapa 

kriteria. Kriteria tersebut terdapat dalam aturan Undang-Undang tentang Cagar 

Budaya No. 11 Tahun 2010 yang berbunyi dalam pasal 5, yakni: 

a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; 

b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; 
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c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, 

dan/atau kebudayaan; dan 

d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
88

 

3. Bentuk Cagar Budaya 

Dalam Undang-Undang tentang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 yang 

berbunyi dalam pasal 1, yakni cagar budaya adalah warisan budaya bersifat 

kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar 

budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang 

perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu 

pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
89

 

Berikut uraian bentuk-bentuk cagar budaya yang telah ditetapkan dalam aturan 

perundang-undangan. 

Pertama, benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan 

manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau 

bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan 

dan sejarah perkembangan manusia. Kedua, bangunan cagar budaya adalah susunan 

binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi 

kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap. Ketiga, struktur 

cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda 

                                                           
88Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bab III, 

pasal 5. 
89Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bab III, 

pasal 1.  
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buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan 

alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Keempat, situs 

cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung 

benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai 

hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Kelima, kawasan cagar 

budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau 

lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. 
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E. Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Penelitian tentang “Masjid Tua Al-Hilal Katangka (Tinjauan Arkeologis 

Cagar Budaya) di Kabupaten Gowa” ini menggunakan jenis penelitian sejarah, yakni 

penelitian kualitatif. Peneliti menerapkan sebuah jenis penelitian sejarah dengan 

metode analitis-deskriptif. Penelitian sejarah merupakan sebuah penelitian yang 

menggambarkan serta menganalisis kejadian masa lampau dengan menguji kesaksian 

peristiwa sejarah agar mendapatkan data dan sumber yang valid dan otentik. Pada 

dasarnya penelitian sejarah menerapkan langkah-langkah dalam menyusun sebuah 

penelitian, yakni heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. 

Untuk mendeskripsikan suatu objek penelitian, peneliti menggunakan jenis 

penelitian kualitatif, yakni penelitian berdasarkan kata-kata, kalimat verbal, dan 

dokumen yang dapat digambarkan sesuai dengan kehidupan masyarakat, tingkah 

laku, dan aktivitas sosial. Menurut Bigdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh 

Moleong
1
, penelitian kualitatif merupakan  penelitian yang menghasilkan data secara 

deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang serta perilaku yang 

dapat diamati.  

                                                           
1Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 
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Objek penelitian ini adalah Masjid Tua Al-Hilal Katangka yang berlokasi  di 

Jl. Syekh Yusuf, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. 

Selain itu, Kantor Balai Cagar Budaya Kabupaten Gowa turut menjadi tempat dalam 

pengumpulan data. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan ilmu bantu lain agar dapat 

memudahkan merekonstruksi data yang ditemukan dalam penelitian.
2
 Pendekatan 

adalah sudut pandang yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis suatu 

masalah. Dari perspektif mana peneliti melihatnya, dimensi mana yang 

dipertimbangkan, dan elemen-elemen mana yang perlu diungkapkan. Hasil kajian 

tersebut ditentukan dari jenis pendekatan yang digunakan.
3
 Ilmu bantu yang 

digunakan, yaitu pendekatan teologis, pendekatan arkeologi, pendekatan antropolgi, 

dan pendekatan sosiologi. 

1. Pendekatan Teologis 

Pendekatan teologis merupakan pendekatan yang mengacu pada pengetahuan 

mengenai sifat dan dasar kepercayaan kepada Allah swt. yang menekankan pada 

keyakinan dan simbol yang dianut oleh lapisan masyarakat. 

                                                           
2Abd. Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: 

Ombak, 2011), h.25. 

3Sartono Kartodirjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah (Cet. II; Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 4. 
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Pada umumnya, masjid digunakan untuk mengingat, mensyukuri dan 

menyembah kepada Allah swt. Demikian pula Masjid Tua Al-Hilal Katangka sejak 

didirikan pada pemerintahan  Raja Gowa XIV, Sultan Alauddin sebagai tempat 

beribadah bersama para ulama dari Minangkabau. Dengan berbagai ibadah dan 

kegaiatan keagamaan lainnya menambah esensi masjid sebagai corak islamisasi di 

Gowa. 

2. Pendekatan Arkeologi 

Pendekatan arkeologi merupakan suatu pendekatan yang mengkaji tentang 

jejak, bekas, atau warisan masa lalu berupa artefak (benda visual). Warisan itu berupa 

bangunan dan monumen yang masih terdapat di atas permukaan tanah. Kontribusi 

arkeologi terhadap studi sejarah kebudayaan sangat berarti, misalnya arsitektur candi, 

struktur bangunan masjid dan lainnya.
4
 

Masjid Tua Al-Hilal Katangka memiliki struktur bangunan dan ornamen yang 

masih dipertahankan hingga kini sehingga menjadi peninggalan yang dapat dijadikan 

bahan visualisasi kesejarahan Islam di Kerajaan Gowa pada masa silam.  

3. Pendekatan Antropologi 

Pendekatan antropologi merupakan suatu pendekatan untuk mengkaji manusia 

dan segala perilakunya mengenai asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat-istiadat, 

dan kepercayaan agar perbedaan kebudayaan manusia yang terjadi dapat dipahami 

dengan kompleks. 

                                                           
4Abd. Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: 

Ombak, 2011), h. 27.  
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Dalam hal akulturasi kebudayaan, dapat dilihat dari segi arsitektur bangunan 

Masjid Tua Al-Hilal Katangka. Wujud akulturasi budaya dapat dilihat pada bagian 

atap, gerbang, kolom, mimbar, dinding, serambi, serta jendela masjid. Dengan gaya 

arsitektur yang terdapat di dalamnya, yaitu gaya arsitektur Eropa, Jawa, Cina, Arab, 

dan Makassar.  

C. Sumber Data 

Dalam penelitian sejarah, terdapat dua sumber data yang digunakan untuk 

menganalisis peristiwa yang dikaji secara kronologis dan keotentikan data. Sumber 

data yang dimaksud adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber 

primer adalah sumber data sejarah yang ditemukan dengan pengetahuan tentang 

peristiwa dari tangan pertama atau langsung dibuat (waktu yang sama) ketika 

peristiwa itu terjadi. Sumber sekunder adalah sumber data sejarah yang diperoleh dari 

bahan yang sudah dikaji lebih dulu atau sumber tidak langsung dibuat pada saat 

peristiwa terjadi.
5
  

Dalam penelitian ini, menggunakan dua jenis sumber data. Sumber data 

primer diperoleh dari lontara‟ yang berisi catatan peristiwa penting kerajaan ataupun 

catatan harian raja. Selain itu, sumber data sekunder diperoleh dari laporan penelitian 

sebelumnya berupa tesis atau disertasi serta buku-buku yang terkait. 

 

 

 

                                                           
5Abd. Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: 

Ombak, 2011), h. 44. 
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D.  Metode Pengumpulan Data 

Dalam peneliti menggunakan proses pengumpulan data melalui metode 

penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data sangat penting karena tanpa 

adanya data, maka hasil penelitian tersebut diragukan keotentikannya.
6
 Penelitian 

lapangan (field research), yaitu proses pengumpulan data melalui penelitian lapangan 

berupa wawancara kepada narasumber yang merupakan orang yang memiliki 

pengaruh terhadap perkembangan pembangunan Masjid Tua Al-Hilal Katangka, baik 

arsitek maupun pemerintah yang terlibat serta masyarakat setempat, temasuk imam 

masjid. Wawancara dapat dilakukan dengan terjun langsung di lokasi utama 

penelitian, yakni di Masjid Tua Al-Hilal Katangka yang terletak di Jalan Syekh 

Yusuf, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. 

E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian lapangan, dibutuhkan beberapa instrumen penelitian.  

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan peneliti dalam menemukan 

dan memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Alat bantu tersebut antara 

lain: 

a. Kamera, yakni alat yang digunakan peneliti untuk mengambil gambar atau 

dokumentasi terkait objek penelitian. 

b. Perekam suara atau tape recorder, yakni alat yang digunakan untuk 

merekam suara narasumber terkait objek penelitian. 

                                                           
6Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 15  
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian sejarah disebut langkah-

langkah penelitian sejarah. Hal ini digunakan sebagai landasan sistematika penelitian 

untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau. Adapun yang menjadi langkah-langkah 

penelitian yang digunakan peneliti, antara lain 

1. Heuristik 

Heuristik adalah suatu langkah awal dalam melakukan penelitian dengan 

menentukan sumber sejarah. Sumber data merupakan subjek dari mana data 

penelitian itu diperoleh.
8
 Heuristik seringkali merupakan keterampilan dalam 

menemukan, menangani dan menyempurnakan referensi atau mengklarifikasi dan 

memelihara catatan.
9
 Heuristik digunakan peneliti untuk mengumpulkan sumber 

sejarah, berupa tulisan, lisan, dan benda. 

a. Sumber tulisan dapat diperoleh dengan menggunakan lontara sebagai sumber 

primer. Selain itu, sumber tulisan lainnya dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, 

dan karya ilmiah, seperti jurnal dan tesis serta disertasi sebagai sumber sekunder. 

Penulisan sejarah terjadi karena tersedianya sumber-sumber sejarah yang 

memberikan penjelasan tentang peristiwa masa lampau yang terdapat dalam buku-

buku tertulis.
10

 

                                                           
8V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami, h. 45.   

9Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 

h. 69. 

10Suharto W. Pranoto, Teori dan Metodologi Sejarah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 31.  
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b. Sumber lisan dengan mengunjungi langsung lokasi penelitian, yakni Masjid Tua 

Al-Hilal Katangka dan melakukan wawancara terhadap orang yang memiliki 

pengaruh terhadap perkembangan pembangunan Masjid Tua Al-Hilal Katangka, 

seperti imam masjid.  

c. Sumber benda dengan merekonstuksi prasasti atau inskripsi berupa tulisan 

mengenai waktu berdirinya masjid yang terdapat di pintu utama Masjid Tua Al-

Hilal Katangka. Selain itu, terdapat pula ukiri‟ serang di beberapa sudut masjid 

yang berisi cakupan tentang islamisasi di Gowa. 

2. Kritik Sumber 

Setelah sumber dikumpulkan, langkah berikutnya adalah melakukan kritik 

sumber untuk menentukan keautentikan dan kredibilitas sumber sejarah. Penentuan 

keaslian berkaitan dengan bahan yang digunakan dari sumber tersebut. Kemudian, 

diverifikasi atas asli atau tidaknya sumber yang digunakan seorang peneliti sejarah. 

Dalam metodenya, kritik sumber terbagi atas kritik eksternal dan kritik internal. 

a. Kritik eksternal merupakan kritik yang membangun di luar tekstual sumber sejarah 

(fisik), yakni kapan dan di mana sumber sejarah itu dibuat, siapa penulisnya, dari 

bahan  apa sumber itu dibuat, dan bagaimana kerangka konseptualnya.
11

 

b. Kritik internal merupakan kritik yang membangun dari dalam tekstual sumber 

sejarah yang didasari pada keakurasian data yang diperoleh  sesuai kebenaran data 

sejarah yang ada. 

                                                           
11Abd. Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: 

Ombak, 2011), h. 48. 
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Selain, kritik sumber secara tertulis. Terdapat pula kritik sumber dari hasil 

wawancara agar mampu memperoleh kredibilitas data. Kredibilitas sumber lisan 

sebagai fakta sejarah menurut Gilbert J. Garraghan (1957: 261-262)  harus memenuhi 

dua syarat utama. Pertama, syarat umum bahwa sumber lisan harus didukung oleh 

saksi yang berantai dan disampaikan oleh pelapor pertama yang yang terdekat. Para 

saksi itu harus jujur serta mampu mengungkapkan fakta yang teruji sebenarnya. 

Kedua, syarat khusus bahwa sumber lisan mengandung kejadian penting yang 

diketahui umum. Dengan kata lain telah menjadi kepercayaan umum pada masa 

tertentu, selama masa tertentu itu tradisi lisan dapat berlanjut tanpa proses atau 

penolakan perseorangan.
12

 

Kritik sumber salah satunya dapat digunakan dalam menganalisis data, seperti 

perbedaan pendapat dalam mengonversi tahun Hijriah ke tahun Masehi tentang tahun 

masuknya agama Islam di Sulawesi Selatan, khususnya di Kerajaan Gowa. Selain itu, 

terdapat juga berbagai pendapat tentang latar belakang berdirinya Masjid Tua Al-

Hilal Katangka. Dengan demikian, kritik sumber sangat diperlukan dalam penelitian 

sejarah karena sejarah merupakan dialog yang tak berkesudahan. 

3. Interpretasi 

Interpretasi adalah pandangan peneliti dalam menafsirkan sejarah. Untuk 

menafsirkan sejarah, peneliti memerlukan ilmu bantu lain untuk melengkapi data 

yang diperoleh sebagai bentuk penyatuan penelitian sesuai dengan kesinambungan 

                                                           
12Abd. Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, h. 48. 
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tema. Pada tahap ini, dituntut kecermatan dan sikap objektif sejarawan terutama 

dalam hal penafsiran subjektif terhadap fakta sejarah. Hal itu dapat dilakukan dengan 

mengetahui watak-watak peradaban atau dengan kata lain kondisi umum yang 

sebenarnya dan menggunakan nalar kritis (Khaldun, 198:76) agar ditemukan 

kesimpulan atau gambaran sejarah ilmiah.
13

 

Setelah melakukan kritik sumber atas berbagai pendapat berbeda, 

disimpulkan satu penafsiran tentang tahun diterimanya agama Islam dan latar 

belakang didirikan Masjid Tua Al-Hilal Katangka. 

4. Historiografi 

Satu hal yang dipertanyakan tentang kejadian masa silam bagaimana yang 

telah diungkap kemudian ditulis dalam bentuk kisah sejarah sebagai pengisahan 

dalam cerita sejarah (G. J. Renier).
14

 Menurut Renier, ada tiga aspek utama dalam 

historiografi, yaitu kronologis yang merupakan suatu urutan kejadian pada masa 

tertentu. Terdapat pula kausalitas yang merupakan suatu kejadian yang mempunyai 

pengaruh sebab akibat. Selain itu, imajinasi yang merupakan rangkaian kata-kata dan 

susunan kalimat yang diatur sedemikian rupa oleh peneliti agar terlihat seperti fakta. 

Historiografi merupakan fase akhir dari seluruh rangkaian penulisan dan merupakan 

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

menghasilkan suatu bentuk karya ilmiah.
15

 Penulisan hasil penelitian ini bertujuan 

                                                           
13Abd. Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid…,  h.48. 

14Abd. Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid,  h. 45-47.  

15Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Sesuatu Pendekatan Praktek (Jakarta:, Rineka 

Cipta), h. 65.   
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untuk memberikan gambaran yang jelas tentang proses penelitian sejak fase 

perencanaan sampai penarikan kesimpulan sebagai fase akhir.
16

 

Satu kesimpulan dalam interpretasi ditemukan maka penulisan peristiwa akan 

dirunut dalam satu kisah yang kronologis sehingga membentuk objektivitas sejarah 

tumbuh dan berkembangnya agama Islam di Kerajaan Gowa. Selain itu, terungkap 

dasar teori pada prasasti tahun 1603 yang tertulis di gerbang utama Masjid Tua Al-

Hilal Katangka. 

                                                           
16Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 

h. 114. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis 

Letak geografis memiliki pengaruh yang sangat berdampak terhadap 

pertumbuhan suatu daerah atau wilayah. Di masa lalu, kerajaan-kerajaan yang paling 

terkenal dengan kejayaannya yang ada di  nusantara adalah kebanyakan dari kerajaan-

kerajaan yang letak geografisnya strategis, seperti Kerajaan Majapahit, Kerajaan 

Sriwijaya, dan Kerajaan Gowa serta beberapa kerajaan lainnya. Hal ini membuktikan 

bahwa besarnya pengaruh letak geografis terhadap pertumbuhan suatu daerah atau 

wilayah. 

Dalam tulisan Ferdinand Braudel tentang peranan laut tengah pada masa 

kekuasaan Philips II yang menempatkan letak geografis pada posisi kedua sebagai 

suatu faktor penentu dalam gerak sejarah suatu bangsa atau daerah yang disebut 

sebagai “Geo Histori”. Sementara menurut Alfred Thayer Mahan, dalam membahas 

tentang pengaruh laut terhadap sejarah, menyatakan bahwa faktor geografis 

merupakan salah satu faktor penting.
1
 Demikian pula pada masa kerajaan, wilayah 

Kerajaan Gowa telah menunjukkan eksistensinya sebagai kerajaan niaga yang kuat.  

Letak geografis Kerajaan Gowa yang terletak di daerah pesisir berada pada 

jalur lalu lintas perdagangan antara Malaka (pusat pemerintahan Portugis di Asia 

                                                           
1L. De Jong, “Historiografi yang Berubah dari Atas ke Bawah dan dari Bawah ke Atas” 

(Makalah  yang disajikan pada Seminar MSI, 1990), h. 2. 
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Tenggara sejak tahun 1511) dan Maluku (penghasil rempah-rempah yang merupakan 

komoditi perdagangan utama) sehingga Raja Gowa X (1546-1565) Tunipalangga 

Ulaweng menerapkan politik pintu terbuka. Hal tersebut menyebabkan Kerajaan 

Gowa dapat berkembang menjadi kota pelabuhan internasional dan memegang peran 

penting dalam perniagaan komoditi andalan, seperti rempah-rempah dari Maluku dan 

kayu cendana dari Nusa Tenggara Timur
2
. 

Kini, Kerajaan Gowa telah berubah menjadi Kabupaten Gowa sejak 

Indonesia berubah menjadi republik pada masa kemerdekaan. Andi Idjo Daeng 

Mattawang Karaeng Laloang Sultan Muhammad Abdul Kadir Aidid (1946-1960) 

merupakan Raja Gowa terkahir sekaligus Kepala Daerah Gowa pertama yang 

memerintah.
3
  

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa Tahun 2023
4
, letak 

geografis Kabupaten Gowa berada pada 119,3773
0
 sampai 120,0317

0
 Bujur Timur 

dan 5,0829342862
0
 sampai 5,577305437

0
 Lintang Selatan. Kabupaten yang berada di 

daerah selatan dari Sulawesi Selatan merupakan daerah otonom ini, di sebelah Utara 

berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur 

berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng. Di sebelah Selatan 

                                                           
2Eddward L. Poelinggomang, Perdagangan Maritim Masyarakat Sulawesi Selatan 

(Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2004), h. 43.  

3Susmihara, Masyarakat Madani: Kondisi Sosial Politik Komunitas Makassar pada Masa 

Pemerintahan Sultan Alauddin, 1593-1639 (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 95. 

4Alifka Putri  Ashadi dan Muh. Chalik Marwadi. “Kabupaten Gowa dalam Angka 2023” 

Katalog (Gowa: Badan Pusat Statisik, 2023), h. 6. 
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berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto, sedangkan di bagian Baratnya 

dengan Kota Makassar dan Takalar.  

Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dan 167 

desa/kelurahan dengan luas sekitar 1,883,33 km
2 

atau sama dengan 3,01% dari luas 

wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar 

merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26%. Ada 9 wilayah kecamatan yang 

merupakan dataran tinggi, yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, 

Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu, dan Biringbulu. Selebihnya terdapat 

kecamatan yang berada pada dataran rendah, yakni Bontonompo, Bontonompo 

Selatan, Bajeng, Bajeng Barat, Palangga, Barombong, Somba Opu, Bontomarannu, 

dan Pattallassang. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar, 

yaitu ada lima belas sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah 

Sungai Jeneberang, yaitu seluas 881 km² dengan panjang 90 km. 

2. Kepadatan Penduduk  

Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah 

teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili 

kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Kepadatan penduduk adalah rasio 

banyaknya penduduk per kilometer persegi. 

BPS mencatat penduduk Kabupaten Gowa berjumlah 783.167 jiwa dengan 

rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 98. Hal 

ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah 



76 

 

 

 

penduduk laki-laki. Penduduk Gowa mengalami pertumbuhan sebesar 1,56%. 

Kepadatan penduduk di Kabupaten Gowa mencapai 416 jiwa/ km2. Kepadatan 

Penduduk di kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak 

di Kecamatan Somba Opu dengan kepadatan sebesar 5 697 jiwa/km2 dan terendah di 

Kecamatan Parangloe dan sebesar 85 jiwa/km
2
.
5
 

3. Keagamaan dan Tempat Peribadatan 

Masyarakat di Kabupaten Gowa menganut agama yang beragam. Berikut 

data jumlah penduduk berdasarkan kecamatan dan agama yang dianut masyarakat di 

Kabupaten Gowa. 

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan dan Agama yang 

Dianut Masyarakat di Kabupaten Gowa.  

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa, 2022
6
 

No. Kecamatan Islam Protestan Katolik Hindu Budha 

1. Bontonompo 45546 14 - - - 

-2. Bontonompo Selatan 31732 - - - - 

3. Bajeng 69462 75 7 3 2 

4. Bajeng Barat 26752 - 1 - - 

5. Pallangga 115455 61 94 22 16 

6. Barombong 42548 123 168 - 2 

7. Somba Opu 170495 1071 405 54 69 

8. Bontomarannu 35483 377 229 2 - 

9. Pattallassang 26307 88 54  2 

                                                           

5Alifka Putri  Ashadi dan Muh. Chalik Marwadi. “Kabupaten Gowa dalam Angka 2023” 

Katalog (Gowa: Badan Pusat Statisik, 2023), h. 57. 

6Alifka Putri  Ashadi dan Muh. Chalik Marwadi. “Kabupaten Gowa dalam Angka 2023” 

Katalog…h. 139. 
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10. Parangloe 18723 10 - - - 

11. Manuju 15033 - - - - 

12. Tinggimoncong 22041 - - - - 

13. Tombolo Pao 29732 47 - - - 

14. Parigi 13737 17 - - - 

15. Bungaya 16889 - - - - 

16. Bontolempangan 16486 76 - - - 

17. Tompobulu 31551 - - - - 

18. Biringbulu 35922 - 8 - - 

 

Terdapat pula tempat peribadatan berdasarkan kecamatan di Kabupaten 

Gowa. Masjid dan musala dipilah sesuai jumlah pembangunannya. Demikian pula 

untuk gereja Protestan dan Katolik masing-masing telah dipilah, tetapi hanya gereja 

protestan yang memiliki pembangunan tempat ibadah. Selain itu, Pura ataupun 

Vihara belum tampak adanya pembangunan rumah ibadah.  

Dengan adanya berbagai pembangunan tempat ibadah, menunjukkan 

peningkatan keagamaan oleh masing-masing penganutnya, kecuali Hindu dan Budha. 

Faktor tersebut dipengaruhi bahwa penganut agama Hindu dan Budha masih minim 

di Kabupaten Gowa Berikut jumlah tempat peribadatan berdasarkan setiap kecamatan 

yang ada di Kabupaten Gowa. 
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Tabel 3. Tempat Peribadatan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Gowa 

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa, 2022
7
 

No. Kecamatan Masjid Mushola Gereja 

Protestan 

Geraja 

Katolik 

1. Bontonompo 82 13 - - 

-2. Bontonompo Selatan 61 20 - - 

3. Bajeng 108 45 - - 

4. Bajeng Barat 52 8 - - 

5. Pallangga 127 6 - - 

6. Barombong 65 18 - - 

7. Somba Opu 201 31 22 - 

8. Bontomarannu 95 16 - - 

9. Pattallassang 85 7 - - 

10. Parangloe 60 6 - - 

11. Manuju 55 - - - 

12. Tinggimoncong 89 15 - - 

13. Tombolo Pao 91 9 - - 

14. Parigi 61 12 - - 

15. Bungaya 77 1 - - 

16. Bontolempangan 59 13 - - 

17. Tompobulu 73 55 - - 

18. Biringbulu 82 54 - - 

 

B. Berdirinya Masjid Tua Al-Hilal Katangka 

Pada saat Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan, perkembangan 

kehidupan masyarakat membentuk perubahan yang signifikan. Hal tersebut 

                                                           

7Alifka Putri  Ashadi dan Muh. Chalik Marwadi. “Kabupaten Gowa dalam Angka 2023” 

Katalog…h. 140. 
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menyiratkan fase baru bagi Kerajaan Gowa sebagai kerajaan yang memegang 

hagemoni politik dan ekonom. Agama Islam menjadi sistem normatif yang menata 

kehidupan dan perilaku masyarakat luas. Dalam kerajaan pula,Islam menjadi sistem 

hukum yang disebut sara‟ dan dipimpin oleh seorang kadi‟. Dengan demikian, Islam 

telah menjadi media bagi kalangan ulama untuk memasuki jantung pemerintahan 

Kerajaan Gowa.  

Peran Datuk ri Bandang di Kerajaan Gowa, bukan hanya sekadar membawa 

Islam semata, melainkan membuka sayap Islam selebar mungkin di kalangan 

masyarakat dan pemerintah. Datuk ri Bandang mengerahkan untuk pendirian masjid 

di tiap negeri atau bate sebagai sarana utama dalam mengajarkan syariat agama 

Islam. Maka di setiap wilayah tersebut berdiri masjid walaupun dalam bentuk 

sederhana yang disebut langgar atau surau. Masjid tersebut ditempati masyarakat 

untuk mendirikan salat dan pengajaran pendidikan keagamaan. 

Menjelang waktu diterimanya Islam di Kerajaan Gowa, terdapat masjid yang 

didirikan oleh raja yang disebut Masjid Tua Al-Hilal Katangka. Masjid tersebut 

memiliki nilai kesejarahan dalam penyebaran agama Islam di Kerajaan Gowa yang 

masih dapat disaksikan hingga kini. Masjid Tua Al-Hilal Katangka berdiri di kaki 

Bukit Bonto Biraeng yang merupakan lokasi pemakaman Raja-raja Gowa, di 

antaranya Raja Gowa XIV I Manggerangi Deang Manrabbia bersama dengan 

mangkubumi , yakni I Maalingkang Daeng Manyonri. Kedua sosok inilah yang 

menjadi tokoh penyebar agama Islam. Lokasi masjid tersebut, tepat berada di 

Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.  
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Masjid Tua Al-Hilal Katangka sering dikunjungi oleh masyarakat yang 

datang dari berbagai wilayah. Orang-orang meyakini bahwa dengan melaksanakan 

salat apalagi pada bulan Ramadan akan mendapatkan keberkahan yang berlipat 

ganda. Masjid Tua Al-Hilal Katangka merupakan masjid tertua di Sulawesi Selatan 

dengan peninggalan sejarah peradaban Islam yang ditetapkan oleh pemerintah 

sebagai salah satu situs sejarah dan purbakala.  

Disebut sebagai masjid tertua di Sulawesi Selatan, terdapat prasasti yang 

tertulis dengan jelas di pintu utama masjid, yakni 1603 sebagai tahun yang dianggap 

mula berdirinya Masjid Tua Al-Hilal Katangka. Namun, tidak ada keterangan lebih 

lanjut tentang angka tahun tersebut untuk mengungkap persitiwa pada tahun tersebut. 

Dengan menggunakan ilmu bantu sejarah, terdapat beberapa sumber lainnya sebagai 

bahan acuan untuk menganalisis awal berdirinya masjid bersama dengan 

perkembangannya. Salah satunya berbagai prasasti yang tertulis di beberapa sudut 

masjid. 

Selain Masjid Tua Al-Hilal Katangka, terdapat pula sebuah masjid yang 

diindikasikan sebagai masjid tertua yang ada di Kota Makassar. Masjid ini disebut 

dengan nama Masjid Babul Firdaus yang terletak di Jalan Kumala, Kelurahan 

Jongaya, Kecamatan Tamalate. Menurut sumber lisan, bahwa masjid ini berdiri sejak 

130-an tahun yang lalu pada 12 Rabiul Awal 1314 H atau pada tahun 1892 M. Masjid 

ini didirikan pada masa Raja Gowa ke XXXIV, I Makkulau Daeng Serang Karaeng 
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Lembang Parang Sultan Muhammad Husein yang digunakan untuk melaksanakan 

salat berjamaah bersama dengan para tamu raja.
8
 

1. Penamaan Masjid Tua Al-Hilal Katangka 

Pemberian nama pada Masjid Tua Al-Hilal Katangka memiliki makna 

khusus yang telah dilekatkan. Pada kata Al-Hilal yang artinya bulan muda. Hilal 

dalam sistem lunar penanggalan Arab merupakan bulan muda di ufuk timur yang 

menandai datangnya hari baru. Masjid Al-Hilal berarti masjid yang menengarai 

datangnya masa baru.
9
 Di mana masa baru yang dimaksud adalah masa pengenalan 

Islam di Kerajaan Gowa yang dijadikan sebagai agama resmi, bahkan pada saat 

penyebaran agama Islam sampai di wilayah Bugis, melebarkan pengakuan legitimasi 

bahwa Kerajaan Gowa memiliki kekuatan dalam menaklukkan suatu wilayah. 

Dilekatkan pula pada kata katangka sebab masjid Tua Al-Hilal Katangka 

berada di kawasan wilayah Kerajaan Katangka. Beberapa Raja Gowa memiliki gelar 

Karaeng Katangka dan peristiwa terkait yang terjadi di Katangka, seperti Raja Gowa 

XXVIII I Temmasongeng Karaeng Katangka Sultan Zainuddin (1769-1778), Raja 

Gowa XXX I Mappatunru/I Manginyarang Karaeng Lembang Parang Sultan Abdul 

Rauf “Tumenang ri Katangka” (1811-1825), Raja Gowa XXXI La Oddanriu Karaeng 

Katangka Sultan Muhammad Zaenal Abidin Abdul Rahman Amiril Mu‟minin (1825-

                                                           
8Andi Ali Bau Sawa Mappanyukki, Pengurus Masjid Babul Firdaus, Wawancara, Masjid 

Babul Firdaus, 18 Agustus 2023. 

9Muhameminah dkk. “Jejak-Jejak Arkeologi Islam di Kabupaten Gowa”, Laporan Hasil 

Penelitian (Makassar: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Arkeologi Makassar, 2013), h. 

19. 
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1826),  dan Raja Gowa XXXIII I Malingkaan Daeng Nyonri Karaeng Katangka 

Sultan Idris (1893-1895).
10

  

Hasil wawancara dari Jufri Tenri Bali
11

, bahwa katangka berasal dari bahasa 

Makassar, yaitu katangkasang yang artinya bersih atau suci. Wilayah ini dikatakan 

tempat yang paling suci di kawasan Kerajaan Gowa. Dahulu Kerajaan Katangka 

merupakan wilayah yang suci, bersih, religius, dan terbebas dari perbuatan-perbuatan 

yang tidak terpuji, seperti berjudi, sabung ayam, dan perbuatan maksiat lainnya yang 

telah menjadi kebiasaan masyarakat sebelum Islam diterima. Lokasi dibangunnya 

masjid tersebut merupakan sebuah tempat yang dijadikan orang-orang untuk 

bersemedi, yakni mendekatkan diri terhadap sosok gaib sesuai kepercayaan yang 

telah dianutnya pada saat itu.  

Di wilayah ini, pohon katangka tumbuh subur dan lebat. Konon, posisi 

pohon katangka merupakan tempat yang disakralkan pada masa tumanurung.
12

 

Namun, Raja Gowa XIV I Mangngerangi Daeng Manrabbia menggunakan pohon 

katangka sebagai bahan awal dalam pembangunan masjid. Sejalan yang disampaikan 

Maddatuang bahwa bahan utama pembangunan masjid yang sederhana diambil dari 

                                                           
10Abd. Razak Daeng Patunru. Sejarah Gowa. (Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan 

Sulawesi Selatan, 1983), h. 147. 

11Jufri Tenri Bali, Kurator Museum Ballalompoa, Wawancara, Museum Ballalompoa, 22 Juni 

2023. 

12Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Masjid Tua Katangka Kabupaten Gowa 

Sulawesi-Selatan (Ujung Pandang: SPS Sulselra, 1991), h. 4. 
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kayu pohon katangka. Oleh sebab itu, masjid tesebut dinamakan Masjid Katangka.
13

 

Kini, pohon katangka masih tumbuh di sekitar Masjid Tua Al-Hilal Katangka. 

Pemberian nama katangka yang dilekatkan pada Masjid Tua Al-Hilal 

Katangka untuk mengenang dan merenungi peristiwa-peristiwa sejarah masa lalu 

yang telah terjadi di wilayah tersebut sehingga eksistensi pohon katangka tetap 

memiliki nilai yang istimewa untuk generasi berikutnya. Mengingat bahwa 

masyarakat dan pelaku sejarah setempat memiliki kepedulian terhadap masa lalu 

leluhurnya. Katangka merupakan daerah lingkungan pemukiman Kerajaan Gowa 

yang pada saat itu nama katangka terukir sepanjang masa. Demikian pula kehadiran 

sebuah monumental di wilayah Katangka sebagai bukti sejarah peradaban Islam, 

yaitu Masjid Tua Al-Hilal Katangka dan makam Raja-Raja Gowa yang telah 

memeluk agama Islam di sekitar masjid memiliki ciri khas sendiri bagi Katangka. 

2. Latar Belakang Berdirinya Masjid Tua Al-Hilal Katangka 

Secara historis, perkembangan masjid beriringan dengan perkembangan umat 

Islam yang dapat meningkatkan peradaban umat. Gustave Lebon mengatakan bahwa 

jika tentara Islam menaklukkan sebuah kota, pertama kali mereka mendirikan masjid 

yang akan menjadi pilar peradaban Islam lalu tahan terhadap bantingan sejarah.
14

 

Demikian pula ketiga datuk pada saat penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan, 

mereka mendirikan masjid sebagai simbol perkembangan ajaran agama Islam. 

                                                           
13Maddatuang Daeng Pabe, Imam Masjid Tua Al-Hilal Katangka, Wawancara, Masjid Tua 

Al-Hilal Katangka, 15 Maret 2023. 

14Sudirman dkk. “Mesjid-Mesjid Bersejarah di Aceh Jilid 1”, Laporan Hasil Penelitian 

(Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2011), h. 81.  
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Namun, lain halnya dengan pendirian masjid di Kerajaan Gowa. Masjid Tua Al-Hilal 

Katangka didirikan bukan sebagai simbol penerimaan Islam, melainkan sebagai 

bentuk kebijaksanaan raja memberikan fasilitas kepada tamu-tamu yang beragama 

muslim. 

Pada masa pemerintahan Raja Gowa XIV, I Mangngerangi Daeng Manrabbia 

(1593-1639), ketika belum masuk Islam, beliau kedatangan tamu seorang syekh dari 

Yaman yang memiliki keturunan nabi. Syekh tersebut bertemu dengan raja di 

Tamalate dan berunding di atas Baruga Loea. Menurut riwayat berikutnya, Syekh 

tersebut menikahi anak raja dan melahirkan seorang putra bernama Syekh Mukhsin 

yang kelak akan membantu Sultan Alauddin dalam penyebaran agama Islam.
15

  

Peristiwa raja kedatangan tamu juga senada yang disampaikan Maddatuang, 

bahwa Raja Gowa Sultan Alauddin sebelum memeluk agama Islam, beliau 

kedatangan tamu dari Yaman. Maksud kedatangan tamu tersebut, hendak mengajak 

raja masuk Islam. Namun, beliau belum menerima sebab kondisi kepercayaan 

masyarakat pada saat itu masih berpegang teguh pada kepercayaan lokal nenek 

moyang.
16

  

Menjelang masuknya waktu salat Jum‟at, Syekh tersebut hendak pamit pada 

raja dan selanjutnya menuju ke arah barat yang jaraknya tidak jauh dari Bukit 

Tamalate. Di sana terdapat sebuah hamparan tanah yang luas (tempat Masjid Tua 

                                                           
15Pangerang, dkk.  Legenda Objek Wisata Gowa (Gowa: Dinas Pariwisata Seni dan Budaya 

Kabupaten Gowa, 2004), h. 36. 

16Maddatuang Daeng Pabe, Imam Masjid Tua Al-Hilal Katangka, Wawancara, Masjid Tua 

Al-Hilal Katangka, 15 Maret 2023.  
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Katangka). Syekh dan para pengikutnya yang terdiri dari 40 orang melakukan salat 

Jum‟at di hamparan tanah tersebut. Sebanyak 40 orang pengikutnya disebut mokking, 

sedangkan yang memimpin jamaah disebut anrong guru mokking yang kelak akan 

menjadi “pemuka agama”
17

 

Dari beberapa data yang ditemukan, penulis menduga bahwa bisa saja tamu 

yang datang menemui raja, yakni Syekh dari Yaman itu merupakan sosok Datuk ri 

Bandang yang hendak menyebarkan agama Islam di Kerajaan Gowa. Sebab dua 

tokoh tersebut berkunjung ke Kerajaan Gowa atas misi yang sama, yaitu 

menyebarkan agama Islam. Namun, hal tersebut masih perlu pengkajian lebih lanjut 

untuk menemukan peristiwa sejarah yang objektif sebab tidak ada informasi waktu 

pada peristiwa tersebut.  

Waktu berdirinya Masjid Tua Al-Hilal Katangka dapat diketahui dengan 

melihat prasasti di gerbang atau pintu utama masjid. Tertulis angka tahun tahun 1603 

M, yaitu pada masa raja Gowa XIV I Mangngarangi Daeng Manrabbia. Beliau 

memerintahkan agar segera dibangun sebuah tempat beribadah untuk tamu-tamunya 

yang beragama Islam. Maka pada tahun 1603 dibangunlah sebuah langgar sederhana 

di daerah Katangka.  

Namun, pembangunan masjid tersebut menandakan beberapa masyarakat 

telah menganut agama Islam yang telah diadopsi dari pedagang Melayu muslim. Hal 

tersebut dapat dibuktikan jauh masa sebelumnya pada masa pemerintahan Raja Gowa 

                                                           
17Syahrul Yasin Limpo, Profil Sejarah, Budaya dan Pariwisata Gowa (Gowa: Pemda Tingkat 

II Gowa, 1996). h. 109 



86 

 

 

 

XII, Tunijallo bahwa sebagaian masyarakat memeluk agama Islam dengan berdirinya 

masjid di Mangallekana walaupun misi pembangunan masjid awalnya hanya untuk 

fasilitas ibadah pedagang muslim. Dengan demikian, Masjid Tua Al-Hilal Katangka 

dijadikan seabagai masjid kerajaan saat Islam diterima dan menjadi agama resmi oleh 

Kerajaan Gowa pada masa pemerintahan raja Gowa XIV I Mangngarangi Daeng 

Manrabbia dengan gelar Islam Sultan Alauddin pada tahun 1605 M.. 

Dari uraian di atas, menunjukkan sikap toleransi yang tinggi dimiliki oleh 

Raja Gowa XIV I Mangngarangi Daeng Manrabbia. Walaupun Islam belum diterima 

secara resmi, raja memberikan fasilitas ruang ibadah kepada tamunya yang beragama 

Islam. Demikian pula pada masa pemerintahan Raja Gowa X, Tunipalangga Ulaweng 

memberikan izin kepada para pedagang Melayu muslim untuk tinggal menetap di 

wilayah Kerajaan Gowa tanpa ada larangan dalam menjalan agama sesuai syariatnya. 

Bahkan pada masa pemerintahan Raja Gowa XI, Karaeng Tunijallo dengan hati 

terbuka memberikan hak istimewa kepada para pedagang Melayu muslim dengan 

mendirikan rumah ibadah di dalam ibu kota kerajaan yang disebut Masjid 

Mangallekana. 

3. Makna Inskripsi Masjid Tua Al-Hilal Katangka 

Tidak banyak sumber yang dapat ditemukan dalam dinamika kesejarahan 

berdirinya Masjid Tua Al-Hilal Katangka sebab tidak ada keterangan lebih lanjut 

tentang peristiwa ini, hanya saja tahun angka 1603 sebagai patokan waktu berdirinya 

masjid. Namun, terdapat beberapa inskripsi yang menjadi rujukan untuk menganalisis 

perkembangan masjid sejak awal rekonstruksi pada masa pemerintahan Raja Gowa 
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XXX hingga dapat berdiri kokoh sampai kini. Inskripsi tersebut diukir dalam tulisan 

Arab, tetapi dalam bahasa Makassar yang kemudian disebut ukiri‟ serang.
18

 Inskripsi 

tersebut terletak pada mihrab, mimbar, dan ketiga pintu masjid. 

a. Inskripsi Mihrab 

   

Gambar 1. Mihrab Masjid Tua Al-Hilal Katangka  

(Dokumentasi peneliti, 2023) 

 

Inskripsi pada mihrab masjid yang tertulis nama Maulana Sultan Abdul Rauf  

yang merupakan Raja Gowa XXX, yakni I Mappatunru‟/I Manginyarang Karaeng 

                                                           
18Sejak abad XVII, setelah Islam berpengaruh ke dalam kebudayaan Bugis-Makassar, 

digunakan huruf Arab yang disebut ukiri‟ serang. Menurut Mattulada, kata serang berasal dari kata 

seram yang merupakan nama sebuah pulau di Kepulauan Maluku. Hal ini terjadi karena orang Bugis-

Makassar pada mulanya lebih banyak berhubungan dengan orang Seram yang lebih dahulu menerima 

Islam. Di Seram sendiri, huruf Arab biasanya dipakai dalam hubungannya dengan pelajaran agama 

Islam. Lihat Ahmad  M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI sampai Abad XVII (Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 42. 
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Lembang Parang (1811-1825).
19

 Raja ini yang melakukan renovasi sederhana dengan 

kondisi ruangan yang lebih tertutup di Masjid Tua Al-Hilal Katangka.
20

. Mihrab pada 

umumnya digunakan iamam untuk memimpin salat berjamaah. Dengan adanya 

ukiran nama seorang raja, menggambarkan secara simbolis bahwa raja tersebut 

memiliki turut andil yang cukup besar dalam dinamika pembangunan Masjid Tua Al-

Hilal Katangka 

 

b. Inskripsi Mimbar 

    

Gambar 2. Mimbar Masjid Tua Al-Hilal Katangka  

(Dokumentasi peneliti, 2023) 

 

                                                           
19Abd. Razak Daeng Patunru. Sejarah Gowa. (Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan 

Sulawesi Selatan, 1983), h. 147. 

20Maddatuang Daeng Pabe, Imam Masjid Tua Al-Hilal Katangka, Wawancara, Masjid Tua 

Al-Hilal Katangka, 15 Maret 2023. 
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Inskripsi pada mimbar masjid yang digunakan khatib untuk menyampaikan 

khutbah kepada jamaah.  

Nani pakaramula nipare anne mimbaraka riallonna Jumaka 

ruangbangnginna bulang Muharrang ri taung sisabbu 

antallumbilangngangna antallu, nanaukiriki Karaeng Katangka siagang 

Tumailalang Loloa. Nani tantuammo angkana inainai makkana-kana lino 

punna nai‟mo katteka ri mimbaraka tanagappai amala‟na. 

 

Artinya: 

Awal pembuatan mimbar ini, pada hari Jum‟at malam kedua bulan 

Muharram 1303 H. Karaeng Katangka bersama Tumailalang Loloa 

menuliskan suatu ketentuan bahwa barang siapa berbicara tentang 

keduniawian ketika khatib membaca khutbah di mimbar, maka tidaklah ia 

memperoleh pahala. 

 

Dengan inskripsi yang terdapat di mimbar masjid, dapat dianalisis bahwa 

pembuatan mimbar pada bulan Muharram tahun 1303 H bertepatan dengan 1882 M. 

Dari inskripsi ini juga mengungkap tahun pembuatan bimbar yang tentunya memiliki 

hubungan dengan bangunan masjid karena mimbar adalah salah satu bagian penting 

dari sebuah masjid. 

c. Inskripsi Pintu Utara 

 

Gambar 3. Pintu Bagian Utara Masjid Tua Al-Hilal Katangka  

(Dokumentasi peneliti, 2023) 
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Inskripsi yang terdapat pada pintu masuk bagian utara masjid. Pada masa 

kerajaan, pintu utara ini diperuntukkan hanya untuk raja dan keluarganya.
21

 Isi 

inskripsinya berbunyi: 

Nani pakaramula na suro jama karaenga masigika ri allonna sannenga 

risagantujuna bulan Ra‟ja, taung sisabbu antallungbilanganna antallu 

taung, dallang awwala nasitujuang sampulonna anrua bulang April Masehi 

sisabbu sagantuju bilanganna assagantuju pulo angngannang. Nani suro 

antama Karaeng Katangka ri karaenga anjagai masigika siagang 

Tumailalang Loloa Gallarang Mangasa, Tombolo, Samata. 

 

Artinya: 

Dimulailah untuk diperintahkan dalam pembangunan masjid ini dibangun 

pada hari Senin tanggal 8 Rajab 1303 Hijriah yang bertepatan tanggal 12 

April 1886 Masehi. Raja memerintahkan Karaeng Katangka untuk menjaga 

masjid ini bersama dengan Tumailalang Loloa Gallarang Mangasa, 

Tombolo, dan Samata. 

 

Dari uraian di atas, dapat dianalisis bahwa pembangunan masjid dimulai 

pada tahun 1886 M dalam masa pemerintahan Raja Gowa XXXII, yakni Sultan 

Abdul Kadir Aidid (1826-1893). Beliau mencanangkan pemugaran masjid secara 

besar-besaran dibuktikan bahwa setelah pembangunan masjid, Karaeng Katangka, 

yakni I Maalingkaan Daeng Nyonri Sultan Muhammad Idris (1895-1906) ditugaskan 

untuk menjaga masjid bersama dengan para gallarang
22

.  

 

                                                           
21Jufri Tenri Bali, Kurator Museum Ballalompoa, Wawancara, Museum Ballalompoa, 22 Juni 

2023. 
22Gallarrang merupakan kepala distrik yang bertugas menunjuk wakilnya yang duduk di 

lembaga adat di pusat (Bate Salapang). Selain itu, mendapat tugas untuk penarikan pajak perbelanjaan 

negara dan penggunaan tenaga manusia. Lihat Ahmad  M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa Abad 

XVI sampai Abad XVII (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 133. 
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d. Inskripsi Pintu Tengah 

 
Gambar 4. Pintu Bagian Tengah Masjid Tua Al-Hilal Katangka  

(Dokumentasi peneliti, 2023) 

 

Inskripsi yang terdapat pada pintu masuk bagian tengah yang difungsikan 

pada masa Kerajaan Gowa untuk pintu masuk pegawai kerajaan.
23

 Isi inskripsinya 

berupa: 

Nani pakaramula ni pare masigika ri Gowa bulang Ra‟ja ritaung Dalang 

nalebba, nani pakaramula nipa‟jumakki ri taung Ba. nania ngasegi 

karaenga a‟juma siagang asengi tau gowaya pantarangngannaya niaka 

a‟juma nassidakka karaeng, nasikamma tau a‟jumaka siagang ngaseng tau 

ta‟jumaka, siagang ia ngaseng anjamaya masigika niaka nisareangngasengi 

passidakka ri karaenga. 

 

Artinya: 

Pembangunan masjid di Gowa dimulai pada bulan Rajab dan selesai di tahun 

“Dal”, pertama kalinya untuk ditempati salat Jum‟at pada tahun “Ba”. 

Semua raja hadir untuk melaksanakan salat Jum‟at bersama masyarakat 

Gowa di pelatarannya (luar masjid). Ketika itu raja memberikan sedekah 

kepada orang-orang yang melaksanakan salat Jum‟at maupun yang tidak ikut 

salat Jum‟at dan juga kepada orang-orang yang ikut andil dalam pengerjaan 

masjid ini mendapat sedekah dari Raja. 

 

Dari uraian di atas, isi inskripsi pintu masuk bagian tengah menandakan 

pembangunan kembali Masjid Tua Al-Hilal Katangka hingga rampung dan bisa 

                                                           
23Jufri Tenri Bali, Kurator Museum Ballalompoa, Wawancara, Museum Ballalompoa, 22 Juni 

2023. 
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ditempati untuk salat untuk menampung jamaah yang lebih dari sebelumnya. Salat 

pertama yang dilakukan, yaitu salat Jum‟at. Hal tersebut juga memberikan gambaran 

bahwa raja memiliki jiwa kedermawanan kepada masyarakat dan rasa syukur kepada 

Allah swt. sebab dengan terselesaikannya pembangunan Masjid Al-Hilal Katangka 

dapat digunakan untuk peribadatan masyarakat yang lebih banyak sehingga raja 

Gowa XXXIII, I Malingkang Daeng Nyonri memberikan sedekah kepada seluruh 

masyarakat Gowa pada saat itu, baik pekerja maupun masyarakat yang sempat hadir 

pada saat itu.  

Selain itu, terdapat istilah tahun yang unik berdasarkan isi  inskripsi tersebut, 

yakni disebutkan tahun dal dan ba. Menurut Ahmad
24

, kedua tahun tersebut 

menggambarkan suatu musim dan kondisi masyarakat. Tahun dal terbagi menjadi 

dua, yaitu tahun dal depan artinya pada tahun tersebut kondisi hujan yang singkat 

singkat, tiupan anginnya lemah, kurang banjirnya, namun dingin memuncak, 

produktivitas panen rendah, tumbuhan jarang berbuah, seimbang antara untung dan 

rugi, banyak pula perempuan meninggal dalam keadaan hamil, sering terjadi 

kebakaran, dan masyarakat saling menikam. Terdapat pula tahun dal akhir yang 

menggambarkan kondisi hujan yang sedang, anginnya tidak kering, dan hasil panen 

sedang. Kondisi tahun dal, tidak berbeda jauh dengan tahun ba, yang 

menggambarkan singkat hujannya, lemah pula anginnya, memuncak panasnya, hasil 

panen rendah, untung dan rugi setara.  

                                                           
24Ahmad, “Lontara Luwu Daerah Sulawesi Selatan” Proyek Penelitian dan Pengkajian 

Nusantara (Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1992), h. 89. 
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Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada masa itu, yakni di tahun dal dan tahun 

ba merupakan masa paceklik. Masyarakat mengalami gagal panen sebab kondisi 

cuaca tidak mendukung produktivitas hasil panen sehingga keuntungan dari panen 

tidak mencukupi kebutuhan hidup karena antara rugi dan untung sama-sama 

seimbang. Dengan kondisi tersebut, raja pada saat itu prihatin dengan keadaan 

masyarakat. Raja Gowa XXXII I Malingkang Daeng Nyonri menggunakan 

momentum pada saat pembanguanan masjid telah selesai dan dapat digunakan untuk 

melaksankan salat dalam jumlah jamaah yang lebih banyak, beliau memberikan 

bantuan kepada masyarakat dalam bentuk sedekah untuk menunjang kehidupan 

mereka. 

Selain itu, terdapat pula inskripsi lain pada bagian dalam inskripsi pintu 

bagian tengah yang dilingkari. Inskripsi tersebut berbunyi 

 
Gambar 5. Pintu Bagian Dalam Tengah Masjid Tua Al-Hilal Katangka  

(Dokumentasi penulis, 2023) 

 

1302 Muharram nabawi nanapareki masigika Sultan Abdul Kadir 

Muhammad Aidid bin Mahmud siagang ana‟na rikaraenga, Sultan Idris 

Adzimuddin siagang Muhammad Tahir Qadi ri Gowa. 
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Artinya: 

Pada tahun 1302 Muharramam masjid ini dikerjakan oleh Sultan Abdul 

Kadir Muhammad Aidit beserta anaknya, Sultan Idris Adzimuddin dan 

juga Muhammad Tahir sebagai Qadi di Gowa saat itu. 

 

 

e. Inskripsi Pintu Selatan 

 

 
Gambar 6. Pintu Bagian Selatan Masjid Tua Al-Hilal Katangka  

(Dokumentasi penulis, 2023) 

 

Inskripsi berikutnya terdapat di pintu masuk bagian selatan yang digunakan 

bagi masyarakat umum.
25

 Isi inskripsinya berupa: 

Iyaminne wattu nani jama masigika riwattunna Karaenga ri Gowa I 

Maalingkaang areng ara‟na nikana Idris Adzimuddin ana‟na Karaeng 

Abdul Kadir Mahmud ampakajannangi buttaya ri Gowa nia sigompo tau 

anjamai, Daeng Bantang angngukiriki. 

 

Artinya: 

Pada masa inilah Masjid Katangka dikerjakan, yakni pada masa 

pemerintahan I Mallingkaang, nama Arabnya Idris Adzimuddin putra Raja 

Abdul Kadir Mahmud, menentramkan wilayah dan masyarakat Gowa 

didukung oleh sekelompok massa yang ikut bekerja dalam pembangunan 

masjid ini, Daeng Bantang yang mengukirnya atau menulisnya. 

 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Masjid Katangka dibangun pada 

masa pemerintahan Raja Gowa XXXIII, I Malingkaang Daeng Nyonri Karaeng 

                                                           
25Jufri Tenri Bali, Kurator Museum Ballalompoa, Wawncara, Museum Ballalompoa, 22 
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Katangka Sultan Idris Tumenanga ri Kalabbiranna. Pembangunan yang dilakukan 

oleh beliau menandakan bahwa dia hanya melakukan renovasi dan pemberian tiga 

inskripsi atau prasasti yang tertulis pada pintu masuk masjid. Dapat pula disimpulkan 

bahwa yang mengukir inskripsi perkembangan pembangunan masjid dalam ukiri 

serang, yaitu Daeng Bantang. 

Dengan isi inskripsi pada setiap pintu tersebut, dapat dianalisis bahwa 

pemugaran masjid di mulai pada tahun 1886 M. Bukan berarti awal berdirinya sebuah 

masjid karena sebelum masa pemerintahan Raja Gowa XXXII, Masjid Tua Al-Hilal 

Katangka sudah berbentuk bangunan yang sederhana dari kayu pohon katangka. Di 

lain sisi, penulisan angka tahun 1603 merupakan pencanangan awal didirikannya 

langgar atas perintah Raja Gowa XIV, I Mangngarangi Daeng Manrabbia sebagai 

fasilitas rumah ibadah untuk tamu-tamunya yang beragama Islam. 

 

4. Pemugaran Bangunan Masjid Tua Al-Hilal Katangka 

Dengan melihat prasasti yang tertulis jelas angka tahun 1603 di pintu utama 

dan gerbang masjid, disebutlah sebagai masjid tertua di Sulawesi Selatan jika 

dibandingkan dengan Masjid Jami Palopo yang berdiri pada tahun 1604. Sebagai 

monumental sejarah yang memiliki nilai historis dalam perkembangan Islam, Masjid 

Tua Al-Hilal Katangka dilestarikan dan terus dilakukan pemugaran. 

Awal pembangunan masjid ini pada tahun 1603 atas perintah Raja Gowa 

XIV, I Mangngarangi Daeng Manrabbia sebagai fasilitas tempat ibadah bagi tamu-

tamunya yang beragama Islam. Kemudian direnovasi oleh raja-raja berikutnya untuk 
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mempertahankan jejak historis dalam perkembangan Islam di Kerajaan Gowa hingga 

dilestarikan oleh pemerintah setempat. Bahkan dijadikan sebagai cagar budaya dalam 

lindungan undang-undang. Masjid Tua Al-Hilal Katangka dilakukan pemugaran 

sebanyak tujuh kali sejak masa pemerintahan Raja Gowa XXX hingga kini. 

a. Pemugaran Pertama oleh Raja Gowa XXX 

Rekonstruksi pertama kali dilakukan oleh Raja Gowa XXX, yakni I 

Mappatunru Karaeng Lembang Parang Sultan Abdul Rauf Tumenanga ri Katangka 

pada tahun 1816 M. Proses perbaikan yang dilakukan oleh Abdul Rauf adalah 

peremajaan masjid secara sederhana dengan ruangan yang lebih tertutup. Selain itu, 

terdapat pula ukiran nama beliau di mihrab masjid sebagai simbolis pemugaran 

pertama yang dilakukan olehnya. 

b. Pemugaran Kedua oleh Raja Gowa XXXII 

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan Islam di Kerajaan Gowa, Raja 

Gowa XXXII, yakni I Kumala Karaeng Lembang Parang Sultan Abdul Kadir 

Muhammad Aidid melakukan pemugaran Masjid Tua Al-Hilal Katangka. Pada tahun, 

1882 M, dimulai pembuatan pada mimbar masjid. Angka tahun tersebut tertulis pada 

mimbar. Berikutnya, pada tahun 1884 M bahan atap diganti menjadi genteng yang 

sebelumnya menggunakan kayu sirap. Angka tahun tersebut juga tertulis pada 

genteng. 

Kemudian, pada tahun 1886 M dengan mengubah pintu  ke arah selatan 

masjid yang sebelumnya pada arah selatan masjid. Berikutnya, bentuk pintu dan 

jendela diubah segi empat, yang dulunya berbentuk setengah lingkaran menyerupai 
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kubah diubah. Peristiwa tersebut dapat diungkapkan sebab terdapat jejak, yakni pada 

tahun 1997 M, pengurus masjid memperbaiki plaster tembok karena sudah rapuh. 

Pada saat perbaikan, tampaklah bekas pintu dan jendela berbentuk kubah berukuran 

lebih kecil dari pintu dan jendela yang ada sekarang. Ukuran jendela sebelum diubah, 

yaitu 80x106 cm, sedangkan ukuran jendela sekarang 150 cm X 206 cm. Ukuran 

pintu masjid sebelum diubah, yaitu 100x188 cm, sedangkan ukuran pintu sekarang 

(pintu tengah) 231 cm X 165 cm. Selain itu, beliau membuat sumur di samping utara 

masjid agar mempermudah para jamaah mengambil air berwudhu, yang dahalunya air 

untuk berwudhu diambil dari Bungung Lompoa (Sumur besar) yang posisinya tidak 

jauh dari arah selatan masjid.
26

 

c. Pemugaran Ketiga oleh Raja Gowa XXXIII 

Pada masa pemerintahan Raja Gowa XXXIII, yakni I Malingkang Daeng 

Nyonri Karaeng Katangka Sultan Idris  Adzimuddin Tumenanga ri Kalabbiranna 

melanjutkan pemugaran berikutnya dengan membuat ukiran prasasti atau inskripsi 

pada ketiga pintu pada Masjid Tua Al-Hilal Katangka. Pembuatan ukiran tersebut 

dibantu oleh Daeng Bantang. Hal tersebut dapat dibuktikan adanya inskrpsi yang 

tertulis pada pintu bagian selatan masjid.  

 

 

                                                           
26

Alamsyah, “Analisis Akurasi dan Respons Masyarakat terhadap Arah Kiblat Masjid Al-

Hilal Katangka Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan”..., h. 106. 
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d. Pemugaran Keempat oleh Pemerintah RI melalui Gubernur 

Provinsi Sulawesi Selatan 

Pembangunan masjid telah dirampungkan dan disertai pula prasasti atau 

inskrpsi sebagai jejak historis perkembangan Islam beserta turut andil para Raja 

Gowa untuk kemakmuran dan ketenteraman masyarakat dan jamaah. Pada tahun 

1963, pemerintah RI melalui Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan juga turut andil 

dalam pembangunan masjid. Pemerintah pada saat itu memberi pagar sebagai 

pembatas antara makam, jalan raya, dan masjid.
27

 

e. Pemugaran Kelima oleh Pemerintah RI melalui Kanwil Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan  

Di antara tahun 1978-1980 M, kembali pemerintah RI melakukan 

pemugaran melalui Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menambah 

serambi masjid di bagian utara, kemudian diresmikan pada tahun 1981 M. Dengan 

ditambahkan ruang pada serambi masjid dapat menampung banyak masyarakat 

setempat, bahkan jamaah dari luar, baik luar negeri maupun luar kota. Hal tersebut 

menggambarkan bahwa daya tarik Masjid Tua Al-Hilal Katangka cukup besar dalam 

nilai kesejarahan perkembangan agama Islam di Kabupateng Gowa. Serambi teserbut 

digunakan sebagai ruang peralihan sebelum masuk di masjid dan sering digunakan 

sebagai tempat mengaji oleh anak-anak. 

 

                                                           
27Alamsyah, “Analisis Akurasi dan Respons Masyarakat terhadap Arah Kiblat Masjid Al-

Hilal Katangka Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan”..., h. 107. 
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f. Pemugaran Keenam oleh Pemerintah RI melalui Kantor Suaka 

Peninggalan Sejarah dan Purbakala Provinsi Sulselra 

Pada tahun 1981, lagi pemerintah RI melakukan pemugaran melalui Kantor 

Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Provinsi Sulawesi Selatan yang sekarang 

diubah menjadi Balai Peninggalan dan Purbakala Wilayah Kerja Sulselra. Pemugaran 

yang dilakukan pemerintah pada saat itu adalah dengan memperbaiki salah satu tiang 

penyangga yang sudah lapuk.
28

 Menurut, salah satu pensiunan pegawai cagar budaya, 

bahwa pemugaran dilakukan pada titik-titik bangunan yang sudah tidak layak dan 

membahayakan jamaah sehingga dilakukan pemugaran agar bangunan dapat 

ditempati beribadah dengan nyaman. 

g. Pemugaran Ketujuh secara Swadaya dan Pemerintah Setempat 

Seiring perkembangan jamaah Masjid Tua Al-Hilal Katangka, pengurus 

masjid berinisiatif untuk membangun baruga di halaman masjid untuk menampung 

jamaah yang membludak, khususnya pada hari Raya Idulfitri, hari Raya Iduladha, 

salat tarawih pada bulan Ramadan, salat Jumat, dan hari-hari khusus keagamaan 

lainnya. Pembangunan baruga tersebut dimulai sejak 19 September 2006 M yang 

pendanaannya dari kas Masjid Tua Al-Hilal Katangka dan bantuan masyarakat 

sekitar.
29

 Selain itu, terdapat pula bantuan pendanaan dari Pemerintah Kabupaten 

Gowa. Pada tahun 2008, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pembutan 

                                                           
28Alamsyah, “Analisis Akurasi dan Respons Masyarakat terhadap Arah Kiblat Masjid Al-

Hilal Katangka Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan”..., h. 108. 

29 Kamaruddin, Pensiunan Balai Cagar Budaya, Wawancara, Benteng Rotterdam, 11 Agustus 

2023. 
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pintu gerbang berbentuk gerbang makam Raja-raja Gowa yang berada di sebelah 

utara masjid. 

C. Wujud Akulturasi Budaya pada Arsitektur Masjid Tua Al-Hilal Katangka 

Makna arsitektur dapat ditelusuri berdasarkan makna secara etimologi. 

Arsitektur berasal dari bahasa Yunani Kuno, yakni architector.  Archi berarti asli, 

awal, utama, sedangkan tector yang artinya stabil, kokoh. Jadi, arsitektur dapat 

diartikan sesuatu yang kokoh atau bangunan awal atau utama.
30

  Arsitektur Islam 

berdasarkan wujud dan penampilannya merupakan gambaran dari waktu yang telah 

diisi oleh kegiatan pergelaran bangunan-bangunan yang secara khusus lahir dari suatu 

bentuk kebudayaan baru Islam sebagai akibat dari diturunkannya wahyu ilahi guna 

menyebarkan agama baru, yakni agama Islam.  

Secara fisik, masjid mengalami perkembangan seiring berkembang dan 

meluasnya dakwah Islam ke berbagai pelosok dunia. Masjid berkembang dalam hal 

arsitektur dan desain interior. Masjid-masjid yang indah merupakan salah satu bukti 

keagungan peradaban Islam.
31

  

Kemegahan arsitektur masjid mendapatkan pengaruh dari budaya asing atau 

mengalami akulturasi budaya. Akulturasi dalam konsep arsitektur memiliki arti 

bahwa terjadinya pencampuran gaya dari arsitektur tersebut. Kaitannya dengan 

budaya, bahwa di setiap wilayah tentu memiliki budaya yang berbeda. Adanya 

                                                           
30Maria (Editor). Arsitektur Tradisional Daerah Sulawesi Selatan (Balai Kajian Sejarah, 

1986), h. 67. 
31

Wahyuddin G. Sejarah dan Fungsi Masjid: Tinjauan Tentang Masjid Jami‟ 1604 Palopo. 

(Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 136. 
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budaya yang berbeda maka akan melahirkan suatu atau gaya arsitektur yang berbeda 

pula. Ketika dua atau lebih budaya bertemu maka akan terjadilah suatu akulturasi 

pada arsitektur bangunannya, baik itu terdapat pada beberapa elemen arsitekturnya, 

ataupun pada keseluruhan bangunannya. Dalam artian akulturasi budaya yang terjadi 

pada arsitektur suatu bangunan bisa berbanding sama ataupun salah satu gaya 

arsitektur bisa lebih mendominasi daripada gaya arsitektur lainnya.
32

  

Makna akulturasi sama halnya konsep pluralitas. Pluralitas menurut Indo 

Santalia
33

 merupakan  kemajemukan yang didasari oleh keutamaan (keunikan) dan 

kekhasan. Suatu wilayah memiliki keunikan tertentu dari wilayah lain yang menjadi 

identitasnya. Demikian pula pada arsitektur Masjid Tua Al-Hilal Katangka 

menunjukkan kemajemukan budaya. Hal tersebut dapat ditemukan pada beberapa 

titik bangunan dan ornamen-ornamen masjid tersebut. Kemajukemukan tersebut 

memberikan indikasi bahwa raja-raja pada masa itu memiliki hubungan yang baik 

dengan beberapa negara, seperti Eropa, Cina, dan Arab. Hal tersebut juga 

disampaikan oleh Kamaruddin
34

 bahwa bangunan Masjid Tua Al-Hilal Katangka 

memiliki arsitektur ragam hias dari akulturasi budaya. 

                                                           
32Ilmanda Tegar Irianta Mahusfah , Muhammad Ainun Najib, dan Sutriani, “Identifikasi 

Wujud Akulturasi Budaya Terhadap Aristektur Masjid Tua Al-Hilal Katangka” Timpalaja 1, No. 1 

(2019), h. 22. 

33Indo Santalia, Urgensi dan Hambatan Dialog Agama-Agama dalam Masyarakat Pluralis, 

Prosiding Seminar Serantau Islam Kontemporer Indonesia-Malaisia “Islam Kontemporer di 

Indonesia dan Malaisia” (Gowa: Fakultas ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makasa, 2019), h. 

51) 

34Kamaruddin, Pensiunan Balai Cagar Budaya, Wawancara, Benteng Rotterdam, 11 Agustus 

2023. 
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1. Gerbang Utama Masjid 

 
Gambar 7. Gerbang Utama Masjid 

Sumber: Dokumentasi peneliti, 2023 

 

Gerbang utama masjid yang berbentuk seperti bangunan Eropa hal ini 

disebabkan karena adanya pencampuran budaya Kolonial-Belanda dengan Kerajaan 

Gowa. Gerbang utama masjid ini dibuat dari susunan batu merah yang tebal bergaya 

ciri khas bangunan kolonial, seperti pada bangunan Benteng Roterdam.
35

 Selain itu, 

warna dari gerbang masjid mengadopsi warna yang sering dipakai pada gaya 

arsitektur Kolonial Belanda, yaitu menggunakan warna putih nieuwe bouwen sebagai 

sarana ekspresi. Ornamen gawel pada gerbang tersebut mengadopsi ornamen 

Kolonial Belanda yang bervariasi pedivent. 

 

 

                                                           
35Maddatuang Daeng Pabe, Imam Masjid Tua Al-Hilal Katangka, Wawancara, Masjid Tua 

Al-Hilal Katangka, 15 Maret 2023. 
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2. Tiang atau Pilar Masjid 

 
Gambar 8. Pilar atau Tiang Masjid 

Sumber: Dokumentasi peneliti, 2023 

 

Tiang atau pilar di dalam masjid sebagai penyangga utama yang berfungsi 

untuk menopang atap pada bangunan masjid. Pilar ini terbagi menjadi dua, masing-

masing berjumlah empat tiang yang bermakna jumlah khulafaurrasyidin.
36

 Pilar 

berkuran besar terbuat dari material batu berplester semen dan mengadopsi bangunan 

dari kolonial Belanda yang bernuansa putih dan Yunani berbentuk order doric 

(menggelembung di tengah). Selain itu, terdapat pula empat tiang kecil berbentuk 

silinder yang terbuat dari baja untuk menopang balok plafon masjid.  

 

                                                           
36Maddatuang Daeng Pabe, Imam Masjid Tua Al-Hilal Katangka, Wawancara, Masjid Tua 

Al-Hilal Katangka, 15 Maret 2023. 
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3. Atap Masjid 

 
Gambar 9. Atap Masjid 

Sumber: Dokumentasi peneliti, 2023 

 

Atap masjid pada Masjid Tua Al- Hilal Katangka dipengaruhi oleh tiga 

kebudayaan yaitu Cina, Belanda, dan Jawa. Pada bagian atapnya terdapat mustaka 

atau keramik guci yang konon berasal dari negeri Cina, sedangkan material atap dari 

masjid tersebut menggunakan material genteng yang didatangkan khusus dari 

Belanda. Akulturasi Jawa dapat ditemukan pada bentuk atap masjid mirip atap 

joglo.
37

 Selain itu, atap berupa kubah bersusun dua memiliki makna khusus, yakni 

perlambangan dua kalimat syahadat sebagai ungkapan tauhid umat muslim. 

Atap masjid terukir pola hias flora yang berkaitan dengan pola hias yang ada 

pada beberapa makam di sekitar masjid. Pada bagian puncak atap terdapat balubu 

yang difungsikan sebagai mustaka dari keramik asing.  

                                                           
37Maddatuang Daeng Pabe, Imam Masjid Tua Al-Hilal Katangka, Wawancara, Masjid Tua 

Al-Hilal Katangka, 15 Maret 2023. 
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4. Mimbar Masjid 

  
Gambar 10. Mimbar Masjid 

Sumber: Dokumentasi peneliti, 2023 

 

Bentuk mimbar masjid menyerupai atap klenteng. Pada sekitar mimbar 

terpasang keramik yang berbentuk loster buatan Cina. Pada mimbar terdapat ukiran 

menggunakan tulisan Arab, tetapi berbahasa Makassar (ukiri serang). Dengan 

demikian, mimbar masjid memiliki pengaruh tiga budaya, yaitu Cina, Arab, dan 

Makassar.
38

 Dengan akulturasi budaya dari berbagai wilayah tersebut, menandakan 

bahwa sejak dahulu Kerajaan Gowa memiliki hubungan yang baik antara orang-orang 

Cina dan Arab.  

 

                                                           
38Maddatuang Daeng Pabe, Imam Masjid Tua Al-Hilal Katangka, Wawancara, Masjid Tua 

Al-Hilal Katangka, 15 Maret 2023. 
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5. Dinding Masjid 

 
Gambar 12. Dinding Masjid 

Sumber: Dokumentasi peneliti, 2023 

 

Dinding Masjid Tua Al-Hilal Katangka mendapat pengaruh budaya dari  

Belanda dengan berwarna putih. Ketebalan dinding pada masjid yang memilki ukuran 

120 cm. Ketebalan dinding masjid menunjukkan bahwa dahulu masjid tersebut 

dijadikan benteng pertahanan keluarga Kerajaan Gowa pada zaman penjajahan 

kolonial. 
39

 Dinding masjid terbuat dari batu kali yang kokoh dan sudah diplaster. 

Konon, dengan ketebalan masjid mampu menahan suhu panas dari luar untuk tembus 

masuk ke dalam masjid. Pada dinding sebelah timur badan masjid terdapat pintu 

masuk sebanyak tiga buah. Ketiga pintu tersebut pada bagian atasnya terdapat 

ornamen kaligrafi yaitu tulisan Arab berbahasa Makassar. 

 

                                                           
39Maddatuang Daeng Pabe, Imam Masjid Tua Al-Hilal Katangka, Wawancara, Masjid Tua 

Al-Hilal Katangka, 15 Maret 2023. 
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D. Nilai-Nilai Masjid Tua Al-Hilal Katangka sebagai Cagar Budaya 

Cagar budaya disematkan pada suatu bangunan atau benda karena memiliki 

nilai-nilai khusus atau karakteristik yang telah ditetapkan. Bangunan cagar budaya 

merupakan bentuk dari warisan budaya. Warisan budaya adalah representasi dari 

sejarah yang telah dialami di masa lalu. Pemahaman mengenai warisan budaya 

sebagai peninggalan bersejarah dapat dianggap sebagai suatu usaha untuk memahami 

sejarah yang terjadi di dalamnya 

Benda, bangunan, atau struktur dapat dijadikan sebagai benda cagar budaya, 

bangunan cagar budaya, atau struktur cagar budaya apabila memenuhi beberapa 

kriteria. Kriteria tersebut terdapat dalam aturan Undang-Undang tentang Cagar 

Budaya No. 11 Tahun 2010 yang berbunyi dalam pasal 5, yakni: 

a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; 

b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; 

c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, 

dan/atau kebudayaan; dan 

d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
40

 

Dalam Undang-Undang tentang Cagar Budaya, ditetapkan pula cagar budaya 

nasional, bahwa cagar budaya nasional adalah cagar budaya peringkat nasional yang 

ditetapkan menteri sebagai prioritas nasional. Dengan demikian, Masjid Tua Al-Hilal 

Katangka telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya nasional melalui surat 

                                                           
40Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bab III, 

pasal 5. 
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keputusan Nomor: 240/M/1999, tanggal 4 Oktober 1999, oleh Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan, Juwono Sudarsono. Berikut akan dibahas nilai-nilai Masjid Tua Al-

Hilal Katangka sebagai cagar budaya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

dalam Undang-Undang tentang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 yang berbunyi 

dalam pasal 5. 

1. Berusia Lima Puluh Tahun atau Lebih 

Salah satu kriteria suatu benda atau bangunan ditetapkan sebagai cagar 

budaya diukur berdasarkan usia benda atau bangunan tersebut. Jika dianalisis 

berdasarkan usia Masjid Tua Al-Hilal Katangka, masjid tersebut didirikan sejak masa 

pemerintahan Raja Gowa XIV Sultan Alauddin, yakni pada tahun 1603 M. Dengan 

angka tahun tersebut menunjukkan bahwa Masjid Tua Al-Hilal Katangka telah berdiri 

sejak empat abad yang lalu atau sekitar 400 tahun yang lalu. 

Analisis suatu usia bangunan, bukan hanya terhitung berapa lamanya 

didirikan, melainkan bagaimana bangunan tersebut memiliki nilai dan pengaruh yang 

besar terhadap masyarakat, baik masa silam sejak Islam diterima dan dikembangkan 

oleh raja, masa kini yang menjadi gambaran peradaban Islam dengan meningkatkan 

ajaran dan syariat Islam, hingga masa yang akan datang menjadi tolak ukur eksistensi 

masjid. 

Dengan usia yang sudah cukup lama, Masjid Tua Al-Hilal Katangka masih 

tetap dilestarikan dan dijaga struktur bangunannya agar tetap menjadi fasilitas ibadah 

yang baik disamping menunjukkan nilai kesejarahan dalam perkembangan agama 

Islam di Kabupaten Gowa. Wujud pelestarian masjid tersebut dengan melakukan 



109 

 

 

 

pemugaran sebanyak tujuh kali yang terkahir dilakukan secara swadaya oleh 

masyarakat dan pemerintah setempat.  

2. Mewakili Masa Gaya Paling Singkat Berusia Lima Puluh 

Fungsional struktur bangunan pada masjid untuk masa sekarang, pada 

umumnya digunakan untuk kegiatan keagamaan dan wisata religi. Namun, sejak awal 

penerimaan Islam, masjid digunakan sebagai pusat penyebaran agama Islam dan 

kegaiatan keagamaan lainnya, hingga masa kolonial, masjid digunakan sebagai 

benteng pertahanan. Dengan berbagai fungsional masjid tersebut, menggambarkan 

struktur dan kondisi bangunan masjid. 

Masa gaya yang terdapat pada struktur bangunan Masjid Tua Al-Hilal 

Katangka dapat dianalisis sejak pemugaran pertama yang dilakukan oleh Raja Gowa 

XXX, yakni Maulana Sultan Abdul Rauf pada tahun 1816 M. Pemugaran tersebut 

dilakukan dengan kondisi masjid yang lebih tertutup dan sederhana.  

Kemudian pemugaran kedua yang dilakukan secara besar-besaran dengan 

struktur bangunan masjid yang masih dipertahankan hingga sekarang, yakni sejak 

tahun 1884 M oleh Raja Gowa XXXII Sultan Abdul Kadir Muhammad Aidid. 

Pemugaran yang dilakukan sebanyak tujuh kali, sejak masa pemerintahan Raja Gowa 

tersebut, tidak ada perubahan struktur bangunan masjid yang cukup signifikan. 

Dengan demikian, masa gaya pada struktur bangunan masjid terhitung lebih dari lima 

puluh tahun.  
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3. Memiliki Arti Khusus Bagi Sejarah, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, 

Agama, dan/atau Kebudayaan 

Masjid Tua Al-Hilal Katangka tidak dapat dipisahkan dengan historisitas 

sejak awal pengenalan agama Islam hingga masa kini. Masjid tersebut telah menjadi 

simbolis perkembangan agama Islam yang memiliki nilai kesejarahan keislaman 

sejak masa Kerajaan Gowa. Secara historis, perkembangan masjid beriringan dengan 

perkembangan umat Islam yang dapat meningkatkan peradaban umat. Gustave Lebon 

mengatakan bahwa jika tentara Islam menaklukkan sebuah kota, pertama kali mereka 

mendirikan masjid yang akan menjadi pilar peradaban Islam lalu tahan terhadap 

bantingan sejarah.
41

 Dengan demikian, masjid menjadi pilar perkembangan kegamaan 

dalam masyarakat. 

Hal yang menjadi gambaran dalam kesejarahan dapat ditemukan pada 

wilayah masjid tersebut yang berada di kawasan Katangka. Pemberian nama katangka 

yang dilekatkan pada Masjid Tua Al-Hilal Katangka untuk mengenang dan 

merenungi peristiwa-peristiwa sejarah masa lalu yang telah terjadi. Mengingat bahwa 

masyarakat dan pelaku sejarah setempat memiliki kepedulian terhadap masa lalu 

leluhurnya. Katangka merupakan daerah lingkungan pemukiman Kerajaan Gowa 

yang pada saat itu nama katangka terukir sepanjang masa. Demikian pula kehadiran 

sebuah monumental di wilayah Katangka sebagai bukti sejarah peradaban Islam, 

                                                           
41Sudirman dkk. “Mesjid-Mesjid Bersejarah di Aceh Jilid 1”, Laporan Hasil Penelitian 

(Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2011), h. 81.  
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yaitu Masjid Tua Al-Hilal Katangka dan makam Raja-Raja Gowa yang telah 

memeluk agama Islam di sekitar masjid memiliki ciri khas sendiri bagi Katangka 

4. Memiliki Nilai Budaya Bagi Penguatan Kepribadian Bangsa 

Nilai budaya pada sebuah struktur bangunan dapat dianalisis dalam 

arsitektur bangunan. Masjid berkembang dalam hal arsitektur dan desain interior. 

Masjid-masjid yang indah merupakan salah satu bukti keagungan peradaban Islam.
42

 

Kemegahan arsitektur masjid mendapatkan pengaruh dari budaya asing atau 

mengalami akulturasi budaya. Akulturasi dalam konsep arsitektur memiliki arti 

bahwa terjadinya pencampuran gaya dari arsitektur tersebut. Kaitannya dengan 

budaya, bahwa di setiap wilayah tentu memiliki budaya yang berbeda. Adanya 

budaya yang berbeda maka akan melahirkan suatu atau gaya arsitektur yang berbeda 

pula. 

Akulturasi melahirkan kemajemukan yang didasari oleh keutamaan 

(keunikan) dan kekhasan. Suatu wilayah memiliki keunikan tertentu dari wilayah lain 

yang menjadi identitasnya. Demikian pula pada arsitektur Masjid Tua Al-Hilal 

Katangka menunjukkan kemajemukan budaya. Hal tersebut dapat ditemukan pada 

beberapa titik bangunan dan ornamen-ornamen masjid tersebut. Kemajemukan 

tersebut memberikan indikasi bahwa raja-raja pada masa itu memiliki hubungan yang 

baik dengan beberapa negara, seperti Eropa, Cina, dan Arab. 

                                                           
42

Wahyuddin G. Sejarah dan Fungsi Masjid: Tinjauan Tentang Masjid Jami‟ 1604 Palopo. 

(Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 136. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian di atas, penulis dapat 

menyimpulkan dua hal antara lain: 

1. Berdirinya Masjid Tua Al-Hilal Katangka atas inisiatif Raja Gowa XIV I 

Mangngrangi Daeng Manrabbia pada tahun 1603. Beliau mendirikan masjid 

sebagai fasilitas ibadah tamu kerajaan yang beragama Islam. Peristiwa ini 

dilatarbelakangi ketika syekh dari Yaman beserta rombongannya 

melaksanakan salat Jumat di bawah pohon katangka.  

2. Wujud akulturasi budaya pada aristektur Masjid Tua Al-Hilal Katangka 

mencakup dari beberapa wilayah yang tergambarkan dalam beberapa struktur 

bangunan masjid. Akulturasi budaya yang ditemukan dari berbagai wilayah 

seperti, Arab, Cina, Eropa, dan Jawa. 

3. Kriteria suatu benda atau bangunan cagar budaya telah direpresentasikan 

dalam nilai-nilai Masjid Tua Al-Hilal Katangka. Dengan demikian, Masjid 

Tua Al-Hilal Katangka telah ditetapkan  sebagai benda cagar budaya nasional 

melalui surat keputusan Nomor: 240/M/1999, tanggal 4 Otober 1999 oleh 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Juwono Sudarsono. 
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B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis mengemukakan implikasi 

penelitian antara lain: 

1. Dapat dijadikan sebagai khazanah sejarah lokal yang memuat eksistensi 

Masjid Tua Al-Hilal Katangka sebagai jejak arkeologi Islam yang masih 

berdiri kokoh di Kabupaten Gowa dan tetap menjaga pelestarian cagar 

budaya.  

2. Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk mengetahui dasar yang 

digunakan pada prasasti yang tertulis di pintu utama Masjid Tua Al-Hilal 

Katangka, yakni tahun 1603. 

3. Dapat dijadikan sebagai bahan untuk menyikapi dengan bijak dan 

memelihara masjid sebagai tempat ibadah. Bahwa masjid bukan hanya 

sekadar memberikan bentuk dan kemegahan, melainkan masjid memberikan 

nilai sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt. 
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