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ABSTRAK

Nama Penyusun : Nurafiat Arif
Nim : 40200117179
Judul Skripsi :

ALLAMUNGAN BATU DI LUYO

(Kajian History Bentuk Persatuan Kerajaan-Kerajaan 

Mandar Abad ke XVI-XVII)

Penelitian ini bertujuan mengungkap dan menjelaskan latar belakang dan 
proses terjadinya Perjanjian Allamungan Batu di Luyo. Perjanjian Allamungan 
Batu di luyo yang mendasari terbentuknya persekutuan Pitu Babana Binanga 
(tujuh kerajaan di muara sungai atau pesisir pantai), dan Pitu ulunna salu (tujuh 
kerajaan hulu sungai), diadakan dalam rangka menjalin hubungan kerjasama 
antarkerajaan, baik dalam mewujudkan ketertiban dan ketenteraman bersama di 
Mandar maupun dalam meningkatkan kesejahteraan bersama di antara kerajaan-
kerajaan di Mandar. Selain itu, perjanjian ini juga mengandung nilai persatuan 
dan kesatuan atau integrasi serta toleransi dan persaudaraan. Itulah sebabnya 
sejumlah perjanjian antarkerajaan, dikenang oleh masyarakat sebagai konvensi 
dalam menata kehidupan bersama dan hubungan antarkerajaan di Mandar yang 
memandang kerajaan lain sebagai bagian yang terpisahkan dari keberadaannya.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian sejarah.Untuk mengungkap fakta 
sejarah yang terjadi pada Abad XVI-XVII, maka penulis menggunakan beberapa 
pendekatan yang tentunya sangat relevan dengan penelitian ini. Adapun beberapa 
pendekatan yang digunakan oleh penulis yakni pendekatan sejarah, agama, 
sosiologi dan politik

Hasil kajian menunjukkan bahwa perjanjian yang diselenggarakan di Luyo 
pada abad ke-16, bukan hanya dilatari oleh meningkatnya persaingan 
antarkerajaan dalam memperluas pengaruh dan wilayah kekuasaan di Mandar, 
melainkan juga karena pergumulan dalam mengontrol Politik Kerajaan-kerajaan 
Mandar. 

Hasil penelitian ini, penulis mendapatkan kondisi Situs Allamungan batu di 
luyo ini sangatlah berperan penting terhadap terbentuknya kerajaan-kerajaan 
mandar pada abad ke XVI-XVII. Dimana perjanjian yang di laksakan di situs ini 
menjadi bukti bahwa terbentuknya kabupaten polewali mandar sebenarnya berada 
di kecamatan luyo kabupaten polewali mandar.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah merupakan peristiwa yang betul-betul terjadi, dan tentunya dapat 

disadari olehmasyarakat umum bahwa pengungkapan sejarah yang layak 

dipercaya secara sederhana dapat dikemukakan dalam kisah atau penjelasan 

tentang peristiwa dari perbuatan manusia dalam perkembangannya sebagai 

makhluk sosial. Sumbersejarah yang lumrah digunakan berupa lontara, dan 

dokumen tertulis, akan tetapi dapat pula dipergunakan sumber lain yakni situs 

sejarah.1

Sebagaimana Firman Allah Dalam Q.S Al-Hadid/57:4 yang berbunyi :

تِ وَٱل وَٰ لمَُ مَا يلَِجُ فيِ ۡ◌ يعَۖ◌ شِ ۡ◌ عَرۡ◌ تَـوَىٰ عَلَى ٱلۡ◌ ثمَُّ ٱسٖ◌ ضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامۡ◌ أرَۡ◌ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰ

ۡ◌ۚ◌ نَ مَا كُنتُمۡ◌ أَيۡ◌ وَهُوَ مَعَكُمۖ◌ رجُُ فِيهَاۡ◌ ءِ وَمَا يعَ◌ٓ هَا وَمَا ينَزلُِ مِنَ ٱلسَّمَاۡ◌ رجُُ مِنۡ◌ ضِ وَمَا يَخۡ◌ أرَۡ◌ ٱل

  ٞ◌ مَلُونَ بَصِيرۡ◌ وَٱللَّهُ بمِاَ تَع

Terjemahannya : Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, 
kemudian dia bersemayam di atas ‘arsy’. Dia mengetahui apa 
yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari padanya 
dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-nya. 
Dan dia Bersama kamu dimana saja kamu berada dan allah 
maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dengan mengkaji situs cagar budaya yang sekaligus merupakan rujukan 

jejak sejarah keberadaan sebuah wilayah yang salah satunya berasal daerah 

Mandar yaitu Kabupaten Polewali Mandar yang di dalamnya terdapat 

kerajaanBalanipa yang pada pasca proklamasi 17 agustus 1945 menjadi pusat 

                                                          
1Ahmad Asdy, Mandar dalam kenangan,(Sulawesi Barat, yayasan maha putra mandar 

2000) h,17.
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perjuangan di Mandar serta mengukir berbagai peristiwa dan 

meninggalakn jejak sejarah.2

Situs sejarah dan cagar budaya juga adalah salah satu dari unsure 

kebudayaan, dan kebudayaan secara universal, adalah merupakan bahan utama 

atau merupakan kayu bakar yang biasanya diletakkan diatas tungku sejarah 

peradaban manusia, sebab kebudayaan secara material telah melahirkan dan 

meninggalkan sejumlah jejak dan catatan yang menjadi penanda sesuatu terhadap 

peristiwa dan menjadi peradaban manusia sesudahnya, demikianlah sebuah 

deskripsi yang dapat mewakili dalam penelusuran sembari mengkaji situs cagar 

dan sejarah keberadaan Mandar pada umumnya dan khususnya.

Bercermin pada sejarah daerah, maka persatuan dan kesatuan, semangat 

persaudaraan dan rasa solidaritas rakyat yang bermukim di Sulawesi barat ini, 

akandibangun kembali kekokohan mandar dalam pengertian yang sebenarnya, 

akan kembali bangkit sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para leluhur orang 

Mandar, meskipun dalam bentuk yang lain.

Mandar terbentuk setelah melalui proses panjang dalam sejarah hingga 

menjadi satu kesatuan yang kokoh dan saling menguatkan.Pada mulanya Mandar 

terbagi menjadi beberapa wilayah kepemimpinan yang masing-masing dipimpin 

oleh seorang Tomakaka. Tomakaka adalah orang yang dituakan dan menjadi 

pemimpin kelompok dalam masyarakat dahulu kala sebelum periode 

pemerintahan pappuangan ‘hadat’. Berasal dari kata to ‘orang’ dan makaka ‘lebih 

kakak atau lebih tua’. Kemudian dalam perkembangan masyarakat selanjutnya 

                                                          
2Anwar Sewang Jejak Situs Sejarah dan Cagar Budaya di Mandar (Selatan Jaya 

:Makassar) h.1.
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muncullah banyak Tomakaka yang terbagi dalam 41 distrik (wilayah) yang 

terletak di Mandar.

Dari ke-41 Tomakaka terdapat satu Tomakaka yang memiliki watak yang 

dzalim (bengis), yaitu Tomakaka Passokkorang ( tomakaka yang berkuasa di 

daerah Passokkorang ). Ia suka menindas hak-hak rakyat dan menganiayanya 

sehingga rakyat merasa tidak aman dan senantiasa diliputi rasa cemas dan 

ketakutan. Selain tekanan dari passokkorang, beberapa Tomakaka lain mulai 

berani melakukan hal yang sama antara lain Tomakaka di Lenggoq, Tomakaka di 

Batu, dan Tomakaka di Tande.

Keresahan yang timbul di masyarakat akibat ulah tomakaka tersebut, 

akhirnya membuat para penghulu adat di Appe Banua Kaiyyang (4 

perkampungan) masing-masing Napo, Samasundu, Mosso, dan Todang-Todang 

mengadakan pertemuan yang menghasilkan kesepakatan untuk berupaya 

menggulingkan para Tomakaka yang mengacau. Pada pertemuan tersebut, telah 

diputuskan untuk memilih seorang pemuda yang gagah perkasa, cerdik, dan 

berwawasan luas. Pemuda itu seorang ahli strategi perang yang saat itu berada di 

Gowa, ia adalah I Manyambungi. Dia merupakan anak dari Tomakaka Napo yang 

pergi merantau ke Gowa untuk mencari pengalaman.

Kemudian beliau dijemput oleh utusan Appeq Banua Kaiyyang untuk 

segera ke kampung halamannya yang kacau akibat ulah Tomakaka. Begitu tiba di 

daerahnya, ia langsung menyerang para Tomakaka yang suka menindas hak-hak 

rakyat dan kemudian tewas di tangan I Manyambungi. Sebagai tanda terima kasih 

dan penghargaan rakyat, maka Appe Banua Kaiyyang bersepakat untuk 
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menyatukan negeri mereka dengan membentuk kerajaan (Balanipa) dan 

mengangkat I Manyambungi sebagai Maraqdia (raja) yang pertama.

Dengan berdirinya kerajaan Balanipa, maka kehidupa masyarakatnya 

mulai diatur dan ditata agar tidak terjadi saling serang. I Manyambungi sebagai 

raja pertama kerajaan Balanipa mulai memikirkan bagaimana caranya agar 

kebiasaan orang Balanipa dalam menyelesaikan suatu perkara/perselisihan dapat 

dirubah.

Kebiasaan itu seperti apabila ada seorang laki-laki berselisih dengan 

sesamanya laki-laki, maka tomakaka duduk dan memerintahkan kedua orang yang 

berselisih itu masuk kedalam kandang batu untuk bertarung saling menikam 

dengan keris. Bagi siapa yang lebih dahulu terluka, dialah dinyatakan bersalah. 

Bila ada yang tewas, maka mayatnya dibuang ke jurang. Apabila perempuan yang 

berselisih, tomakaka menyuruh menanak air hingga mendidih dan menyuruh 

kedua perempuan yang berselisih itu memasukkan tangannya kedalam air 

mendidih. Siapa yang lebih dulu menarik tangannya, dialah dinyatakan kalah dan 

bersalah.

Pada pemerintahan maraqdia kedua yaitu Billa-Billami atau yang 

bergelar Tomepayung yang mengadakan suatu pertemuan yang dihadiri oleh 

kerajaan pantai yang ada disekelilingnya di sebuah bukit bernama Tammejarra. 

Atas prakarsa Tomepayung itu, maka semua maraqdia yang ada dalam kawasan 

Mandar yang berada di sekitar muara sungai sepakat untuk memenuhi undangan 

Tomepayung untuk saling membantu dan bekerja sama dalam mewujudkan 

kesejahteraan dan keamanan rakyat masing-masing. Ajakan itu dinilai sangat 
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positif oleh segenap maraqdia yang ada di sekitarnya. Ajakan untuk bekerja sama 

tersebut diwujudkan dalam suatu perjanjian yang bernama “Assitaliang 

Tammejarra I” (perjanjian Tammejarra I). Assitaliang itu diberi nama dengan 

Assitaliang Tammejarra karena diadakan di bukit Tammejarra3.

Kemudian untuk memantapkan persatuan yang telah terjalin antara enam 

kerajaan di Baqbana Binannga (muara sungai) pada perjanjian Tammejarra, maka 

Tomepayung mengadakan kembali sebuah pertemuan di tempat yang sama 

melibatkan 6 kerajaan di Baqbana Binanga, ditambah dengan kehadiran kerajaan 

Binuang. 

Binuang mulai ikut, karena Binuang yang semula menjadi bagian dari 

kerajaan Gowa, namun kemudian diserahkan kepada Balanipa yang kemudian 

dijadikan sebagai satu kerajaan untuk melengkapi Ba’ba Binanga menjadi tujuh . 

Sehingga mulai dikenal istilah Pitu Baqbana Binanga (tujuh kerajaan di muara 

sungai).

Perjanjian ini disebut perjanjian Tammejarra II yang mengukuhkan 

kembali dari apa yang telah disepakati di perjanjian Tammejarra. Dimana pada 

perjanjian kedua ini ditambahkan adanya hukum dan peraturan yang berlaku bagi 

masing-masing daerah serta adanya tata cara tertentu bila ada musuh dan 

perselisihan di antara mereka. Perjanjian di langsungkan pada abad ke-I5 M, yang 

di abadikan dalam LontaraPattapingang dari Pamboang, Mandar.

                                                          
3http://muthma0503.blogspot.com/2017/03/asal-mula-allamungan-batu-di-

luyo.html.2006, diakses pada tanggal 20 September 2021 pukul 21.34 wita.
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Dalam perjanjian Tammejarra II disepakati bahwa status atau predikat ke 

tujuh kerajaan di kawasan Baqbana Binanga, dimana kerajaan Balanipa sebagai

bapak atau ketua dengan gelar Arajang (raja) dan Sulo Langiq (api yang 

menyinari jagad raya). Kemudian Sendana sebagai ibu (wakil ketua) bergelar 

Maraqdia (raja) dan Sambo Langiq (pengayom jagad raya). Kerajaan Banggae 

bergelar Maraqdia dan Anaq Masonga-songa’ (bersedia tampil sebagai perisai), 

kerajaan Pamboang, Tappalang, Mamuju, dan Binuang sebagai anak (anggota) 

bergelar Mara’dia.

Di lain sisi, telah terjadi pertemuan dan musyawarah sesama kerajaan 

yang terdapat di daerah pegunungan atau hulu sungai melibatkan kerajaan 

Rantebulahan, Aralle, Tabulahan, Bambang, Mambi, Matangnga dan Tabang di 

Talipukki. Dalam pertemuan ini dicapai beberapa kesepakatan, yaitu menetapkan 

terbentuknya persekutuan Pitu Ulunna Salu (tujuh kerajaan hulu sungai), 

menetapkan Adaq Mate menjadi Adaq Tuo, menetapkan fungsi dan tugas bagi 

setiap kerajaan di Pitu Ulunna Salu, dan menetapkan Rantebulahan sebagai ketua 

kemudian Aralle sebagai wakil.

Semangat persatuan yang telah tertanam dengan adanya kedua perjanjian 

Tammejarra, mendorong Arajang Tomepayung untuk mengundang sesama 

kerajaan-kerajaan yang ada di kawasan Mandar yaitu kerajaan yang ada di muara 

sungai dan kerajaan yang ada di hulu sungai untuk bertemu di suatu tempat yaitu 

di daerah Luyo. Perjanjian ini diperkirakan terjadi pada abad ke-16. Tujuan 

perjanjian ini adalah untuk membangun persatuan di antara 14 kerajaan dengan 

melakukan penanaman batu secara bersama-sama sebagai simbol perdamaian, 
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sehingga perjanjian ini dikenal dengan istilah Allamungang Batu di Luyo. 

Penggunaan batu dalam perjanjian ini memberikan simbol bahwa persatuan yang 

terjalin akan terus kuat dan kokoh sebagaimana halnya batu. Hal ini juga tertuang 

dalam isi perjanjian, yang berbunyi :

“Sisaraq pai mata malotong annaq mata mapute annaq mala sisaraq pitu 

ulunna salu annaq pitu ba’bana binanga”.

Artinya: “Nanti berpisah hitam dan putihnya mata barulah Pitu Ulunna Salu dan 

Pitu Ba’bana Binanga berpisah “.

Kerajaan-kerajaan dari Pitu Baqbana Binanga di pimpin oleh 

Tomepayung , Raja Balanipa. Kerajaan-kerajaan dari Pitu Ulunna Salu dipimpin 

oleh Londodehata (neneq tomampu) Raja Rantebulahan. Pertemuan ini 

mencertuskan perjanjian kerja sama dan persatuan antara kerajaan-kerajaan di 

wilayah Pitu Baqbana Binanga dengan kerajaan-kerajaan di Pitu Ulunna Salu. 

Allamungang Batu di Luyo disebut juga dengan istilah Sipamandar yaitu saling 

menguatkan.

Oleh karena itu, ikrar Sipamandar ini adalah rekonstruksi sejarah, 

rekonstruksi sosial budaya, politik, dan rekonstruksi wilayah secara utuh dan 

bulat. Sebagai bentuk tekad penyatuan (Allewuang ) kembali keluarga besar 

Pongkapadang atau Torijenne’ (nenek moyang orang mandar ) dalam satu tatanan 

Negara persatuan yang terpecah dan bersengketa sebelumnya akibat pertumbuhan 

sosio-budaya, politik yang berbeda, sehingga makna Sipamandar di Luyo lebih 

aktual pada makna Sipamandaran, yakni pengakuan bersama bahwa mereka 

terkait dengan kata Mandar sebagaikesatuan budaya dan kesatuan geonologis.
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Mandar sebagai wilayah kesatuan telah memperlihatkan bahwa 

kesejahteraan yang terdapat dalam suatu tatanan masyarakat diperoleh dari adanya 

hubungan kerja sama yang melibatkan semua pihak, rakyat dan raja. Diantara 

kedua komponen ini harus terjadi keseimbangan kekuatan antara raja pada satu 

pihak dan rakyat dipihak lain. Hal inilah yang dijadikan suatu kaidah politik 

dalam Amaraq diang (kerajaan) di Mandar khususnya di Balanipa yang 

menyatakan bahwa :

“Anaq kodai Maraqdia, Banua Kaiyyang toilopi” (dalam kerajaan 

diibaratkan, raja hanyalah sebagai nakhoda, sedangkan pemiliknya adalah rakyat 

melalui wakil-wakilnya ‘Appeq Banua Kaiyyang’).

Perlu diketahui bahwa Wilayah Pitu Ulunna Salu dan Pitu Ba`bana Binanga 

merupakan dasar dari penentuan wilayah Propinsi Sulawesi Barat sekarang ini. 

Jadi dapat diakatakan bahwa wilayah Mandar yang sekarang jadi Sulawesi Barat 

lahir di sebuah Desa kecil yang bernama Desa Luyo, Kecamatan Luyo Kabupaten 

Polewali Mandar.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka pokok permasalahan penelitian 

ini adalah“Bagaimana Allamungang Batu di Luyodalam Sejarah Kerajaan-

Kerajaan Mandar Abad Ke XVI-XVII ”.Agar pembahasan lebih terfokus dan 

sistematis maka pokokpermasalahan dijabarkan dalam beberapa rumusan masalah 

berikut:

1. Bagaimana Latar belakang sejarah Kerajaan-Kerajaan Mandar Abad ke XVI-

XVII?

2. Bagaimana Proses terbentuknya PerjanjianAllamungang Batu di Luyo?

3. Bagaimana Hubungan Sosial Politik Kerajaan-Kerajaan Mandar Sebelum 

Peristiwa Perjanjian Allamungan Batu di Luyo?

C. Fokus Dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini tentang sejarah Kerajaan-kerajaan di Mandar. Serta proses 

terbentuk dan hubungan sosial politik Kerajaan-kerajaan di Mandar sebelum 

perjanjian Allamungan Batu di Luyo.

2. Deskripsi Fokus

Penelitian ini adalah penelitian sejarah dengan judul Allamungan batu di 

Luyo (Kajian Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Mandar Abad Ke XVI-XVII). Awal 

mula terbentuknya kerajaan Balanipa (kerajaan pertama di tanah Mandar dari 

hasil perjanjian allamungan batu di luyo)  karena adanya keresahan rakyat 

terhadap beberapa Tomakaka. Ada beberapa Tomakaka yang memiliki watak 

yang dzalim (bengis), yaitu Tomakaka Passokkorang,Tomakaka di Lenggoq, 
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Tomakaka di Batu, dan Tomakaka di Tande. Ia suka menindas hak-hak rakyat dan 

menganiayanya sehingga rakyat merasa tidak aman dan senantiasa diliputi rasa 

cemas dan ketakutan.

Keresahan yang timbul di masyarakat akibat ulah tomakaka tersebut, 

akhirnya membuat para penghulu adat di Appe Banua Kaiyyang ( perkampungan) 

masing-masing Napo, Samasundu, Mosso, dan Todang-Todang mengadakan 

pertemuan yang menghasilkan kesepakatan untuk berupaya menggulingkan para 

Tomakaka yang mengacau. Pada pertemuan tersebut, telah diputuskan untuk 

memilih seorang pemuda yang gagah perkasa, cerdik, dan berwawasan luas. 

Pemuda itu seorang ahli strategi perang yang saat itu berada di Gowa, ia adalah I 

Manyambungi. Dia merupakan anak dari Tomakaka Napo yang pergi merantau ke 

Gowa untuk mencari pengalaman.

Kemudian beliau dijemput oleh utusan  Appeq Banua Kaiyyang untuk 

segera ke kampung halamannya yang kacau akibat ulah Tomakaka. Begitu tiba di 

daerahnya, ia langsung menyerang para Tomakaka yang suka menindas hak-hak 

rakyat dan kemudian tewas di tangan I Manyambungi. Sebagai tanda terima kasih 

dan penghargaan rakyat, maka Appe Banua Kaiyyang bersepakat untuk 

menyatukan negeri mereka dengan membentuk kerajaan (Balanipa) dan 

mengangkat I Manyambungi sebagai Maraqdia (raja) yang pertama.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah 

penelitian karena dapat memandu seorang peneliti dalam rangka menentukan 
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sikap dari aspek ketersediaan sumber, baik berupa hasil-hasil penelitian maupun 

literatur yang sudah ada sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang 

dilakukan.Sehingga sangat membantu penulis dalam menemukan data atau 

sebagai bahan perbandingan agar data yang dikaji lebih terarah.

Dalam pembahasan skipsi ini, peneliti menggunakan beberapa literatur 

yang berkaitan dengan judul skripsi yang sebagai bahan acuan. Adapun literature 

yang dianggap relevan dengan objek penelitian ini diantaranya ;

1. Jelajah Situs Sejarah dan Cagar Budaya di Mandar, karya Anwar Sewang, H. 

Ahmad Asdy.Memuat tentang situs sejarah dan cagar budaya yang ada 

didaerah Mandar.

2. Latar Belakang Keberadaan Arajang Balanipa ,karya H. Ahmad Asdy. 

Memuat mengenai keberadaan Kerajaan Balanipa dan latar belakang 

berdirinya serta latar belakang kerajaan-keajaan di Pitu Ba’bana Binaga dan di 

Pitu Ulunna Salo.

3. Sejarah Mandar, karya M. Tanawali Azis Syah. Membuat tentang sejarah 

Kerajaan Balanipa Mandar mulai dari awal mula penamaan Balanipa Mandar, 

masa sebelum berdirinya Kerajaan atau masa Tomakaka, masa kerajaan 

hinggan masuknya penjajahan Belanda dan perlawanan rakyat Balanipa-

Mandar

4. Budaya politik kerajaan balanipa mandar karya syahrir kila. Keseluruhan isi 

buku ini menyajikan kembai eposi awal adanya pemerintah hingga masuknya 
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agama islam di kerajaan Balanipa, hubungan kekerabatan dan politik antara 

kerajaan tersebut.

5. Jejak-Jejak Mandar: Kamus, Sejarah, Kebudayaan dan Ensiklopedia Tokoh, 

karya wahyudi muslimin. ini merupakan kumpulan informasi terntang Mandar 

yang dihimpun dalam satu buku. Dalam buku inimembahas tentang Mandar 

secara utuh. Selain tokoh, sejarah, seni dan budaya, ada juga beberapa kosakata 

umum atau istilah bahasa Mandar yang termuat dalam buku ini akan sangat 

bermanfaat dalam mengetahui seluk beluk manusia Mandar.

6. Thalib Banru Naskah Awalal Sejarah Polewali Mandar,Karya Thalib 

Banruyang membahas I Manyambungi To Dilaling dilantik menjadi Arajang 

Balanipa.

E. Landasan Teori

Landasan teori merupakan hal penting dalam sebuah penelitian terutama 

dalam penulisan skripsi dan penelitian lainnya, landasan teori digunakan untuk 

menemukan dan menopang sebuah penelitian. Sehingga landasan teori sangat 

dibutuhkan dikarenakan sebagai pondasi awal dalam sebuah penelitian ilmiah. 

Landasan teori diibaratkan seperti bangunan ketika pondasi awal bangunan kuat 

maka hasilnya pastinya juga kuat. Landasan teori merupakan suatu perangkat 

definisi, konsep yang telah dilandasi dan tersistematis dalam sebuah penelitian, 

adapun teori yang relevan digunakan yaitu:4

                                                          
4Muhammad Kadril, Islam di Bone pada abad XVII (Tinjauan tentang pengembangan 

Islam pada masa pemerintahan Lammaderemmeng), “Skripsi” (Makassar: UIN Alauddin 
Makassar, 2018), h.11.
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1. Konsep Kerajaan

Kerajaan adalah suatu konsep awal pemerintahan  seperti halnya di 

Indonesia pada umumnya dan di Sulawesi Barat pada khususnya, sistem 

pemerintahan yang dibangun pada zaman silam berbentuk kerajaan yang dapat 

kita lihat pada sudut pandang zaman sekarang hampir sama dengan pemerintahan. 

Dalam sejumlah karya Sulawesi Barat yang lahir di zaman lalu, sanggup diperoleh 

beraneka keterangan perihal kesatuan kekuasaan yng dinyatakan dengan nama 

kerajaan tetapi tidak diketahui dengan paham tentang stuktur dan sistem 

pemerintahan yang digunakan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian sejarah yang berkaitan dengan peristiwa 

peristiwa sejarah dimasa lalu. Dalam penelitian ini penulis lebih berfokus pada 

kajian tentang Allamungan batu di luyo.(Kajian Sejarah Kerajaan-Kerajaan 

Mandar Abad Ke XVI). dimana datanya didapatkan dari buku-buku perpustakaan, 

jurnal, arsip, dan bahan bahan rujukan lainnya. Dalam penelitian ini penulis 

mengunakan analisis data deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk 

mengungkapkan kejadian yang terjadi di masa lampau melalui data kepustakaan 

seperti penelitian terdahulu, jurnal, arsip yang relevan denganAllamungan batu di 

luyo.(Kajian Sejarah Kerajaan-Kerajaan Mandar  Abad Ke XVI-XVII).

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Historis
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Mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan 

penelitian ini, seperti penelitian terdahulu, jurnal, arsip, dokumen dan buku-

buku sejarah mengenai Allamungan batu di Luyo.(Kajian Sejarah Kerajaan-

Kerajaan Mandar Abad Ke XVI)dan latar belakang kerajaan Mandar.

b. Pendekatan Sosiologi

Observasi lapangan melalui wawancara langsung dengan pemangku adat 

setempat atau masyarkat yang berada di lokasi situs sejarah allamungan batu 

di Luyo.

3. Langkah-Langkah Penelitian.

a. Heuristik

Heuristik merupakan metode pengumpulan data, dimana heuristik suatu 

keterampilan mencari, menemukan serta mengumpulkan sumber-sumber atau 

berbagai data yang relevan dengan topik penelitian, guna untuk mrengetahui 

segala bentuk peristiwa atau kejadian sejarah masa lampau. Dalam penelitian ini 

penulis menemukan data dari membaca arsip atau buku-buku yang relevan dengan 

judul penelitian. Sumber data adalah sumber yang di peroleh dari hasil penelitian. 

Dalam penelitian kualitatif sumber data terbagi dalam dua bagian yaitu sumber 

data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh langsung dari pelaku 

yang melihat atau mengalami dan terlibat langsung dalam peristiwa sejarah.5

                                                          
5Sunardi Nur, Metodologi penelitian: Suatu pendekatan proposal (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2011), h. 76.
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Sumber primer merupakan kesaksian daripada seorang saksi dengan mata kepala 

sendiri atau saksi dengan panca indra lain, atau alat mekanis seperti tipe recorder, 

photo, vidio casette, dan lain-lain.

2. Data Sekunder

Sementara data sekunder adalah sumber data yang diperoleh penelitian 

secarah tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak 

lain).6 Sumber data sekunder ini mencakup beberapa sumber diantaranya ialah 

sumber catatan tertulis seperti artikel, arsip, dan majalah lainnya yang 

berhubungan dengan masalah penelitian.

b. Kritik sumber

Kritik sumber merupakan suatu tahapan penyaringan sumber yang 

diperoleh. Setelah data terkumpul maka perlu dilakukan verifikasi daya yang di 

kritik dalam memperoleh kebenaran data. 

c. Interpretasi

Dalam menganalisis dan mengelola data melakukan penafsiran fakta 

sejarah dan menyusun fakta tersebut menjadi satu kesatuan yang harmonis dan 

masuk akal. Sehingga data-data yang didapat sebelumnya menetukan data yang 

berhubungan dengan fakta yang diperoleh dan kemudian menarik kesimpulan.

d. Historiografi

Historiografi merupakan tahap akhir dalam metode penulisan sejarah, 

merupakan carapenulis untuk menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan 

dalam bentuk tulisan, dengan menggunakan imajinasi historis.

                                                          
6 Hadari Nawawi, Metodologi penelitian bidang sosial (Yokyakarta: Gadja Mada 

University press, 2011, h. 17.
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G. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkanpermasalahan yang telah dibahas di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk:

a. Mengetahui dan mendeskripsikan latar belakang sejarah Kerajaan-Kerajaan 

Mandar Abad ke XVI-XVII

b. Mengetahui dan mendeskripsikan Proses terbentuknya Perjanjian 

Allamungeng Batu di Luyo

c. Menganalisis Kondisi sosial politik Kerajaan-kerajaan MandarSebelum

terbentuknya Allamungeng Batu di Luyo

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, penulis berharap hasil dari 

penelitian ini dapat memberi manfaat diantaranya sebagai berikut: 

a. Dapat memeberi informasi mengenai Perjanjian Allamungan batu di luyo,.

b. Agar penulis dan pembaca dapat mengetahui dan memahami kodisi politik 

kerajaan-kerajaan Mandar pasca terbentuknya Allamungan Batu di Luyo.

c. Sebagai bahan kajian dan diskusi akademik mengenai pengaruh Allamungan 

batu terhadap kerajaan-kerajaan mandar.

d. Sebagai bahan referensi dan acuan bagi siapapun yang ingin mengetahui pranaan 

Alamungan batu di luyo dalam proses Kerja sama kerajaan-kerajaan mandar.
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BAB II

SEJARAH KERAJAAN-KERAJAAN MANDAR ABAD XVI-XVII

A. Kerajaan-Kerajaan Mandar sebelum terbentuknya Peristiwa 

Allamungan Batu di Luyo 

Sebagai mana kita ketahui bahwa kawasan mandar pada masa kerajaan 

adalah terdiri dari Pitu ba’bana Binanga, Pitu ulunna Salu dan Arua 

Tapparitti’na Uwai dan beberapa kerajaan otonom serta Kerajaan 

Palili(Penyanggah) yang terkait dalam satu ikatan perserikatan yang tidak 

membawahi satu dengan yang lainnya mereka hanya di ikat oleh satu falsafah 

persekutuan yang di sepakati bersama dalam suatu muktamar. Oleh karena itu, di 

mandar tidak ada yang bernama kerajaan mandar. yang ada hanyalah kerajaan-

kerajaan di mandar.7

Di dalam lontar Mandar disebutkan bahwaTomanurung sebagai nenek

moyang orang Mandar yang bukan keturunan dari daerah Mandar, melainkan dari

hulu sungai sa’dang yang kemudian menyebar ke seluruh kawasan Mandar 

(pituulunna salu dan pitu ba’bana binanga serta arrua tapparitti’na uwai), 

disebutkan bahwa leluhur orang Mandar bernama Pongkapadang yang kemudian 

memilikiketurunan, salah satunya bernama Tiurra-urra yang menikah dengan 

TomakakaNapo, kemudian melahirkan keturunan bernama I Weappas yang 

bergelar Tabittoeng yang bersaudara dengan I Rerasi, yakni ibu dari sombaiyya 

rigoa tumapparesi kallonna. I weappas kemudian menikah dengan puang 

digandang dan melahirkananak bernama I Mayambungi.Anak tersebut kemudian 

                                                          
7H. Ahmad Asdy Mandar dalam kenangan (Yayasan mahaputra mandar akta no.42-

2000), h.22-23
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menjadi marakdia (raja)pertama di Balanipa Mandar, dan setelah wafat diberi 

gelar Todilaling.8

Di wilayah Mandar sudah terdapat kerajaan-kerajaan kecil yang sebagian 

besar di kepalai oleh seorang yang di sebut dengan Tomakaka. Tomakaka 

merupakan seseorang yang di tuakan atau orang yang di angkat dalam sebuah 

jabatan baik itu sebagai ketua, pemimpin maupun Raja.Tomakaka, adalah sosok 

pemimpinan yang sanggup menyelesaikan persoalan, bukan hanya dalam 

hubungan jasmaniah, tetapi juga sanggup menyelesaikan yang berhubungan 

dengan berbagai kekuatan gaib yang mengendalikan alam. Kemampuan itulah 

yang dilihat oleh rakyat sehingga dia menjadi tokoh yang di puja dan di puji. ia 

dianggap sebagai penjelmaan ruh nenek moyang dan di hormati melalui 

kuburannya, yang disebut kuburan “Tosalama” sebagai tempat meminta apa yang 

diinginkan.

Kepemimpinan Tomakaka tidak dapat dipungkiri bahwa ia juga 

mengalami berbagai benturan yang pasti mengubah warnah kepemimpinannya. 

Tetapi selama masyarakatnya masih bersifat beragam tunggal maka 

kepemimpinana dalam bentuk tunggal masih bisa bertahan. Tetapi dengan 

berkembangnya populasi manusia atau penduduk, memungkinkan terjadinya 

diversifikasi (penganeka-ragaman) di berbagai nemtuk bidang, khususnya: Bidang 

politik, ekonomi dan sosial. Situasi seperti ini menimbulkan pola kepemimpinan 

yang beraneka ragam.

                                                          
8Busra Basir MR,.Nilai Etika dalam Bahasa Mandar.hal. 18-19.
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Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Mandar sejak masa 

kepemimpinan tomakaka adalah suatu hal yang layak, karena perubahan sosial 

tidak hanya terjadi pada masyarakat modern tetapi juga pada masyarakat modern 

tetapi juga pada masa masyarakat tradisional. 

Gejala yang kelihatan pada masyarakat Mandar pada tahap awal ialah 

munculnya napsu atau ambisi pada tomakaka untuk menguasai satu dengan yang 

lainnya. Usaha seperti itu menimbulkan kerusuhan baru, dalam kepemimpinan 

tomakaka. Gejolak itu mengakibatkan adanya saling memepengaruhi satu dengan 

yang lain, baik yang masih bertumbuh secara normal ataupun yang polanya telah 

bergeser karena adanya orientasi nilai. Beberapa Tomakaka yang menonojol di 

Mandar, mereka itu adalah : Tomakaka passokorang, Tomakaka Napo, Lenggo, 

Pangale, Renggeang dan tomakaka Lerang, kemudian muncul Toda-toda. Masso 

dan Tandasura.

Di mandar Tomakaka pertama bertempat tinggal di Ulu Sa’dang. 

Menurut Lontara lain bahwa nama dari tomakaka pertama dari Ulu Sa’dang itu 

adalah “ Pullaomesa”. Setelah kejadian ini terbentuklah kerajaan-kerajaan kecil di 

wilayah Mandar.9

Dalam Lontara Muhammad ada 41 Tomakaka yaitu :

1. Tomakaka Ulu Sa’dang

2. Tomakaka di Motting  (Botteng, Rantebulahan)

3. Tomakaka Rantebulawan

                                                          
9Drs. H. M. Tanawali Azis Syah, Sejarah Mandar, (Ujung Pandang: Yayasan “Al 

Azis”,1998), h.58-59.
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4. Tomakaka Lembang Mapi (Alu)

5. Tomakaka Makula (Pambusuang)

6. Tomakaka Salimbo’bo (Sambabo, Ulu Manda’)

7. Tomakaka Lenggo (Mapilli)

8. Tomakaka Batu Bulawang

9. Tomakaka Gerombang (Bulo, Mapilli Utara)

10. Tomakaka di Taramanu

11. Tomakaka di Poyosang (Napo)

12. Tomakaka Saragian (Alu)

13. Tomakaka Ambo Padang (Tu’bi)

14. Tomakaka Kalapa Dua (Lewat Kunyi)

15. Tomakaka Passokoroang

16. Tomakaka Malandi (Campalagian)

17. Tomakaka Karamangan

18. Tomakaka Titie (Mapilli)

19. Tomakaka Lerang-lerang

20. Tomakaka Napo

21. Tomakaka Pangale (Samasundu)

22. Tomakaka Sajoang (Alu)

23. Tomakaka Salarri (Limboro)

24. Tomakaka Leppong (Renggeang)

25. Tomakaka Puttanginor (Alu)

26. Tomakaka Patui’ (Tandassura)
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27. Tomakaka Salabose (Majene)

28. Tomakaka Tande (Majene)

29. Tomakaka Buttu Pua’ (Pamboang)

30. Tomakaka Sonde (Tappalang)

31. Tomakaka Salunase (Tappalang)

32. Tomakaka Putta’da’(Cenrana)

33. Tomakaka Seppong (Ulu Manda)

34. Tomakaka Tabang, sebelah utara Timur Mamasa

35. Tomakaka Balobang (Pambusuang)

36. Tomakaka Puabang (Majene)

37. Tomakaka Binuang

38. Tomakaka Lebani (Mamuju)

39. Tomakaka Kalumpang

40. Tomakaka Kalukku (Mamuju)

41. Tomakaka Lemo (Mamuju)

Dari Kerajaan-kerajaan Tomakaka di atas tidak semua berada di tepi 

pantai akan tetapi di atas bukit-bukit.Pengertian Tomakaka lainnya adalah orang 

yang memiliki kelebihan dan kearifan yang dapat dijadikan contoh dan panutan.

B. Proses Kerjasama Kerajaan-Kerajaan Mandar Dalam Perjanjian 

Allamungan Batu di luyo.

Mandar merupakan ikatan persatuan antara tujuh kerajaan di pesisir (pitu

ba’bana binangan) dan tujuh kerajaan di gunung (pitu ulunna salu). Secara etnis 

pituulunna salu atau biasa dikenal Kondosapata tergolong dari group Toraja 
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(Mamasadan sebagian Mamuju), sedangkan di pitu ba’bana binanga sendiri 

terdapat ragamdialek serta bahasa yang berlainan. Keempat belas kekuatan ini 

saling melengkapi,“sipa’mandar” (menguatkan) sebagai suatu bangsa melalui 

perjanjian yangdisumpahkan oleh leluhur mereka di allamungang batu di Luyo.10

Istilah Mandar mengandung dua pengertian, yaitu Mandar sebagai 

bahasa dan sebagai federasi kerajaan kecil. Pada abad ke 16 di kawasan itu berdiri 

tujuh kerajaan kecil yang terletak di pantai. Pada akhirnya abad ke 16, kerajaan 

kecil tersebut bersepakat membentuk federasi yang berikutnya dinamakan 

“pituba’bana binanga”yang berarti tujuh kerajaan di muara sungai. Kerajaan yang 

masuk persekutuan ini adalah Balanipa, Banggae, Pamboang, Tappalang, 

Mamuju, dan Binuang.Pada abadke 17 federasi ini kemudian bergabung dengan 

federasi tujuh kerajaan dikawasan pegunungan yang bernama “pitu ulunna salu” 

atau tujuh kerajaan di hulu sungai’.Tujuh kerajaan itu adalah Rantebulahang, 

Aralle, Tabulahang, Mambi, Matangnga, Tabang, dan Bambang. Gabungan kedua 

federasi itu dinamakan “pitu ba’banabinanga”dan “pitu ulunna salu”, yang 

artinya ‘tujuh kerajaan di muarasungai, dan tujuh kerajaan di hulu sungai’.11

Lamungan batu “mappura loa” di Luyo adalah salah satu bukti sejarah 

yang besar dalam perjalanan sejarah di litaq Mandar karena lamungan batu 

tersebut mewakili seluruh kerajaan-kerajaan di litaqMandar yang dikenal dengan 

“pura loa oro-oro” yang terjadi pada abad XIIsetelah perang antara pasukan 

pasokkorang melawan pasukan dari “appe banua kayyang” yang memang kala itu 
                                                          

10Ary Tasman, http, Asal-usul suku Mandar di Sulawesi, blogspot, diakses 13 Januari 
2016, pukul 20:50 wita.

118Muhammad Ridwan Alimuddin, Orang Mandar Orang Laut, (Yokyakarta: Ombak

(anggota ikapi), 2013). h. 7.
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belum lahir Balanipa (pitu baqbana binanga).Peristiwa pertemuan 

duapangadaran (aturan hukum adat) hidup dan mati yang terlontar didepan 

lamungan batu “mappura loa” di Luyo menurut pappasang dan perjalanan 

sejarah terjadi sebanyak tiga kali pertemuan yaitu:

 Pura loa pada abad XII, yang terjadi setelah perang antara sisa pasukan

Pasokkorang yang melarikan diri di Limbong Kalua (Mamasa) yang 

dibantuoleh pasukan dari Rante Bulahan, yang dikenal dengan peristiwa 

“jangang-jangang mariqba na Balanipa”. Peristiwa pura loa ini disebut 

dengan “pura

loa palulluareang/paqsolasuhunan” (persaudaraan).

 Pura loa pada abad XVI setelah perang antara pasukan kerajaan Bone 

denganPasukan kerajaan Balanipa yang dipimpin oleh daeng Rioso, yang 

jugadibantu oleh pasukan Rante Bulahan (PUS). Dan pura loa ini, dikenal 

dengannama “sipamandaq” (saling memperkuat).

 Pura loa pada abad XVIII (Th. 1908) setelah litaq Mandarseluruhnya 

sudahdikuasai oleh penjajah Belanda, sehingga seluruh raja dan para 

pemangku adatsama sekali tak berfungsi hanya namanya saja yang ada tapi 

tidak bisa berbuatapa-apa. Pura loa ini lebih dikenal dengan nama 

“mangoppoq pangadaranmappura onro” (menutup semua aturan hukum 

adat) yang sampai tulisan inidibaca oleh masyarakat adat di litaq Mandar 

belum pernah dibuka kembali.12

                                                          
12 Aco Nurpatidan Madjid dp, Pengaruh Zaman Belanda di Litaq Mandar. hal. 3
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Para sejarawan Mandar juga berselisih paham mengenai asal-usul 

penduduk pertama di daerah Mandar. Versi pertama mengatakan bahwa the first 

peoples di Mandar berasal dari Toraja”toriaja” (orang dari atas).Pendapat ini 

didasarkan pada penamaan orang yang dituakan di Mandar dengan sebutan 

tomakaka, seperti: TomakakaPuang di Gandang dan tomakaka Marakdia puang di 

Tie-Tie. Versi kedua mengatakan bahwa penduduk pertama di Mandar berasal 

dari towisse di wura, yaitu suatu kelompok masyarakat emigran dari daratan Asia 

muka (bangsa Sumeria dan Indocina). Pendapat ini didasarkan pada tinjauan 

sejarah emigrasi besar-besaran bangsa Sumeria dan Indocina. Versi ketiga, 

mengatakan bahwa orang pertama yang menghuni litak Mandar adalah 

Tokombong di Wura dari daerah Ulu Sa’dang, dan towisse di tallang. Pendapat ini 

didasarkan pada bunyi perjanjian ‘tunda allewuang diLuyo antara tujuh kerajaan 

di Ulunna Salu dan tujuh kerajaan di Ba’bana Binanga.13

C. Perkembangan Politik, Sosial, Budaya Kerajaa-kerajaan di Mandar

Pengkajian tentang politik lokal dalam perspektif sejarah sulawesi 

Barat,mengarahkan perhatian pada kehidupan politik pemerintahan kerajaan-

kerajaan pada masa lampau, seraya menyelusuri pemikiran para cerdik pandai 

tentang bagaimana seharusnya seorang pemerintahan dalam mengelola suatu 

kerajaan.Berkaitan dengan hal tersebut, perhatian akan difokuskan pada persoalan 

politik pemerintahan pada kerajaan-kerajaan di mandar. Penelusuranitu di 

harapkan dapat memberikan informasi dan data bagi kita untuk merumuskan

                                                          
13Mawardi Dumair Kasim, Bunga Rampai Litak Mandar. h. 3.
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tentang akar-akar pemerintahan yang sesungguhnya menunjukkan ciri kehidupan 

politik yang merupakan jati diri kehidupan bernegara rakyat sulawesi Barat. Juga 

akan ditelusuri dan diungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan peranan rakyat 

dalam kehidupan politik pemerintahan.14

Kajian awal politik lokal di kerajaan-kerajaan mandar diawali oleh 

kepimpinan Tomakaka yang pada mulanya di harapkan dapat menjamin 

ketentraman dan mengayomi masyarakat secara konsekuen dan berkelanjutan, 

tetapi dalam perkembangannya tidak berlangsung seperti yang di harapkan 

masyarakat. Hal itu di sebabkan oleh adanya tomakaka seprti tomakaka 

passokorang, tomakaka lerang,tomakaka lenggo, dan tomakaka lempong, justru 

melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat. Bahkan para 

tomakaka-tomakaka yang di sebutkan itu, pada umumnya berambisi untuk 

menguasai tomakaka lainnya ketika itu.15 Hal tersebut mengakibatkan kekacauan 

dan ketidaktentraman di dalam kehidupan masyarakat.

Tetapi dalam perkembangan pemerintahan tomakaka, tidak dapat di 

pungkiri bahwa kepemimpinannya akan mengalami benturan dan di pastikan akan 

mengakibatkan perubahan yang sangat mendasar. Kondisi itu diakibatkan sebab 

adanya orientasi nilai masyarakat pada sistem sosial budayanya. Tetapi selama 

masyarakatnya masih bersifat homogeneus (beragam tunggal), kepemimpinan 

tomakaka dalam bentuk tunggal masih dapat bertahan. Namun pperlu diingat 

bahwa jumlah penduduk semakin bertambah dari waktu ke waktu yang 

memungkinkan terjadinya diverifikasi pada berbagai bidang, terutama pada 
                                                          

14 Syahrir kila,Budaya politik kerajaan Balanipa(pustaka refleksi, 2015),h 2-3.
15 H. Ahmad asdy,Mandar dalam kenangan(yayasan mahaputra mandar 2003), h.36-37
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bidang ekonomi,sosial dan politik.16 Kondisi itu dapat melahirkan pola 

kepemimpinan yang beraneka ragam, dimana pada setiap aspek kehidupan akan 

muncul kelompok kecil sebagai pemimpin di bidang sendiri. Kondisi ini juga 

terjadi pada perkembangan pemerintahan tomakaka di wilayah mandar.

Perubahan sosial yang terjadi akibat meningkatnya jumlah penduduk 

serta kebutuhannya pada jaman tomakaka adalah juga hal biasa yang dapat terjadi 

pada era kepemimpinan siapapun juga. Gejalah perubahan itu tampak terjadi 

ketika mulai muncul ambisi para tomakaka untuk memperluas wilayah 

kekuasaannya dengan cara menguasai wilayah lainnya. Gejala itu terpicu sebab 

adanya orientasi nilai yang mulai mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sebelum 

terjadinya perubahan nilai akibat semakin meningkatnya pengetahuan dan 

kebutuhan sehari-hari, maka sistem pemerintahan tomakaka adalah bersifat 

tunggal sebab semuanya dipegang oleh tomakaka. Sifat kepemimpinan masa itu 

bersifat tunggal sebab dia yang mengurusi semua bidang kehidupan masyarakat. 

Oleh sebab itu, kelihatan bahwa masa pemerintahan tomakaka di mandar, sistem 

pemerintahannya belum terstruktur dengan baik dan juga belum ada adat dan 

pabbicara atau jabatan lainnya seperti ketika memasuki masa kerajaan.17

                                                          
16 Rahman,Sistem Nilai Budaya orang Mandar(yayasan menara ilmu Makassar 2014)h. 

113-114.
17 Syahrir kila,Budaya politik kerajaan Balanipa(pustaka refleksi, 2015)h. 22-23.
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BAB III 

PROSES TERBENTUKNYA ALLAMUNGANG BATU DI LUYO

A. Latar Belakang munculnya Perjanjian Allamungang Batu di Luyo

Allamungang Batu Di Luyo" merupakan sebuah situs sejarah tentang 

sebuah perjanjian kuno yang terdapat di Kab. Polewali mandar Provinsi Sulawesi 

Barat. Situs ini menjadi jejak dimana pernah terjadi sebuah perjanjian dengan 

muatan pendeklarasian sebuah komitmen yang disebut komitmen 

“Passemandarang” atau yang lebih populer disebut komitmen “Sipamandar”. 

Adapun makna dari komitmen ini adalah sebagai penegas tali persaudaraan, saling 

bahu membahu untuk menjaga satu sama lain, saling melindungi dan saling kuat 

menguatkan tanpa syarat apapun.18

Dalam perjanjian ini, diikuti oleh dua federasi/kelompok hadat/kerajaan 

tertinggi yang masing-masing menaungi tujuh sub hadat/kerjaan. Kedua 

federasi/kelompok hadat/kerajaan yang dimaksud adalah "Pitu Ulunna Salu" 

Tujuh Hulu Sungai atau tujuh hadat/kerjaan di daerah pegunungan dan "Pitu 

Baqbana Binanga" Tujuh Muara Sungai atau tujuh hadat/kerajaan di daerah 

pesisir pantai. Sedangkan yang dimaksud dengan sub hadat/kerajaan masing-

masing dari federasi/kelompok dari “Pitu Ulunna Salu” adalah Tabulahan, 

Rantebulahan, Mambi, Aralle, Bambang, Matangnga, Tabang yang diwakili oleh 

"Londong Dehata". Dan federasi/kelompok “Pitu Baqbana Binanga” adalah 

                                                          
18Suradi Yasil, Thalib Banru, Naskah Awal Sejarah Polewali Mandar, (Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika, 2012), h. 27
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Balanipa, Sendana, Banggae, Pamboang, Mamuju, Tappalang, dan Binuang yang 

diwakili oleh "Tomepayung".19

Dari pertemuan kedua federasi/kelompok adat/kerjaan ini, oleh karena 

melakukan permufakatan yang melahirkan sebuah perjanjian sehingga pertemuan 

ini bisa disebut sebagai Konfederasi. Inilah sebuah ritual kuno dimana konsep 

pembangunnya merupakan gagasan cerdas nan modern.

B. Kerajaan yang Terlibat dalam Perjanjian Allamungang Batu di Luyo

Di sebuah daerah yang bernama Luyo- kini Kecamatan Luyo, Polewali 

Mandar, Sulawesi Barat-pitu Ulunna salu dan Pitu Ba’bana Binanga meletakkan 

satu dasar perdamaian. Pitu Ulunna salu yang terdiri dari:

 Tabulahan

 Rantebulahan 

 Mambi 

 Aralle

 Bambang

 Matangnga 

 Tabang

 Tu’bi

Mereka menunjuk Londong dehata dari rantebulahan untuk berangkat ke 

luyo. Dan Pitu ba’bana binanga terdiri dari:

 Balanipa

 Sendana

                                                          
19Andi Depu, Adat Istiadat Kerajaan Mandar (Mandar: Yayasan Maha Putra Mandar, 

1970), h. 23.
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 Banggae

 Mamuju

 Tapalang 

 Binuang

Mereka menyepakati atau mewakilkan kepadatomepayung dari balanipa 

untuk hadir dalam musyawarah di luyo.

Kedua utusan dari perwakilan dua wilayah adat dan wilayah kerajaan ini 

lalu menandakan musyawarah perdamaian. Musyawarah itu tentu mengerucut 

pada terjalinnya persahabatan kedua wilayah besar yang kerap berseteru. Ada tiga 

poin penting yang merupakan hasil musyawarah itu, dari tiga poin itu di wujudkan 

lewat Allamungan Batu(menanam tiga batu) di daerah luyo. Tiga buah batu itu 

merupakan tiga poin naskah yang disimbolkan lewat benda berupa batu-masing-

masing satu buah batu terkandung satu pasal perjanjian.20

C. Bentuk dan Isi Perjanjian Allamungang Batu di Luyo

Di sebuah daerah yang bernama Luyo kini kecamatan Luyo, Kabupaten 

Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat pada masa Pemerintahan Tomepayung 

(Raja Balanipa II) sekitar awal Abad XVIII. Pitu Ulunna Salu (Tujuh Kerajaan di 

Hulu/Gunung) dan Pitu Ba`bana Binanga (Tujuh Kerajaan di Pesisir Pantai) 

meletakkan satu dasar perdamaian yang lebih dikenal dengan sebutan 

“Allamungan Batu”. Pitu Ulunna Salu yang terdiri dari : Tabulahan, 

Rantebulahan, Mambi, Aralle, Bambang, Matangnga, Tabang. Pitu 

                                                          
20 Sarman sahuding, PUS dan PUBB (Murimuri Transmedia 2008),h, 74-75
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Ba`banaBinanga terdiri dari : Balanipa, , Sendana, Banggae, Pamboang, Mamuju, 

Tapalang, Binuang.21

Kerajaan-Kerajaan inilah yang mengadakan perjanjian yang lebih dikenal 

dengan Allamungan Batu di Luyo Pitu Ulunna Salu diwakili oleh Londong 

Dehata dari Rantebulahan dan Pitu Ba`bana Binanga diwakili oleh Tomepayung 

dari Balanipa yang pada akhirnya melahirkan tiga Poin kesepakatan yaitu:“

1) To di Ba`bana Binanga nammemmata di mangiwang, di Pitu Ulunna Salu 

namemmata di saha.” 

2) Taqlemi manurunna peneneang uppasambulobulo anaq, appona di Pitu 

Ulunna Salu, Pitu Baqbana Binanga, nasaqbi Dewata Diaya dewata diang, 

Dewata dikanang Dewata dikairi, Dewata diolo Dewata diboeq, menjarimi 

passemandarang.

3) Tannisapaq tanniatonang, maq allonang mesa mallatte samballa, siluang 

sambusambu sirondong langiqlangiq, tassipande peogdong tassipadundu 

pelango, tassipelei dipanraq tassialuppei diapiangang.

4) Sipatuppu diadaq sipalete dirapang, adaq tuho di Pitu Ulunna Salu, Adaq Mate 

di Muane adaqna Pitu Baqbana Binanga.

5) Saputangang di Pitu Ulunna Salu, Simbolong di Pitu Baqbana Binanga.

6) Pitu Ulunna Salu memata di Sawa, Pitu Baqbana Binanga memata di 

Mangiwang.

                                                          
21Suradi Yasil, Thalib Banru, op. cit, h, 65-67
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7) Sisaraqpai mato malotong anna mata mapute, anna sisaraq Pitu Ulunna Salu 

Pitu Baqbana Binanga.

8) Moaq diang tomangipi mangidang mambattangang tommutomuane, 

namappasisaraq Pitu Ulunna Salu Pitu Baqbana Binanga, sirumungngii anna 

musesseqi, passungi anaqna anna muanusangi sau di uwai temmembaliq.

Terjemahan:

1) Maknanya, bila ada musuh yang datang dari arah pesisir Pantai, maka Pitu 

Ba`bana Binanga akan menangkalnya, sebaliknya bila ada musuh yang datang 

dari pegunungan, maka Pitu Ulunna Salu yang menangkalnya.

2) Sudah terfakta kesaktian leluhur moyang menyatu bulatkan anak cucunya di 

Pitu Ulunna Salu dan Pitu Baqbana Binanga, diatas kesaksian Dewata (Tuhan) 

diatas Dewata dibawah, Dewata di kanan Dewata di kiri, Dewata dimuka 

Dewata di belakang, lahirlah persatuan seluruh Mandar.

3) Tak berpetak tak berpembatas, bersatu bantal bertikar selembar, sepembalut 

tubuh selangit-langit, saling tidak memberi makanan yang menyebabkan bisa 

tertulang, saling tidak memberi minuman yang memabukkan atau beracun, 

saling tidak meninggalkan dikesusahan, saling tidak melupakan pada 

kebaikan.

4) Saling menghormati hukum dan peraturan masing-masing, Hukum hidup di 

Pitu Ulunna Salu, Hukum mati disuami adatnya Pitu Baqbana Binanga 

(Kerajaan Balanipa).

5) Destar (ikat kepala) di Pitu Ulunna Salu, Sanggul di Pitu Baqbana Binanga.
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6) Pitu Ulunna Salu menjaga Ular (musuh dari darat), Pitu Baqbana Binanga 

menjaga Hiu (musuh dari laut).

7) Nanti berpisah mata hitam dengan mata putih, baru juga bisa berpisah Pitu 

Ulunna Salu dengan Pitu Baqbana Binanga.

8) Barang siapa yang mimpi mengidamkan seorang anak laki-laki yang bakal 

memisahkan Pitu Ulunna Salu dengan Pitu Baqbana Binanga, bersepakatlah 

untuk segera membedah perut yang hamil itu, lalu keluarkan ubang bayi laki-

laki itu, kemudian hanyutkanlah ke air yang tidak mungkin kembali lagi.

Dengan demikian, maka Mandar tidak bisa dijadikan nama salah satu 

kabupaten di Mandar, karena akan bertentangan dengan syarat-syarat yang 

dimiliki oleh Mandar, baik Mandar sebagai nama kesatuan suku budaya, maupun 

syarat-syarat lain seperti letak geografis, luas wilayah dan rakyat yang masuk 

criteria rakyat Mandar.Kwalitas kemandaran diantara empat belas kerajaan yang 

ada di Mandar semua sama, yang olehnya tidak ada satu kerajaan yang bisa 

mengklaim nama Mandar untuk dipakai sendiri, karena Mandar adalah milik 

bersama empat belas bekas kerajaan di Mandar.Kecuali apabila diadakan lagi 

pertemuan seluruh Mandar dan di bicarakan bersama lalu dicapai kesepakatan 

untuk mengisinkan salah satu bekas kerajaan di Mandar untuk memakainya, 

penulis rasa ini tidak ada masalah.22

                                                          
22Suradi Yasil, ENSIKLOPEDI Sejarah, Tokoh dan Kebudayaan Mandar, (Makassar: 

Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat. LAPAR), 2004, h. 196-198
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D. Tujuan dan Fungsi Perjanjian Allamungang Batu terhadap Masyarakat 

Mandar

Di sebuah daerah yang bernama Luyo kini kecamatan Luyo, Kabupaten 

Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat pada masa Pemerintahan Tomepayung 

(Raja Balanipa II) sekitar awal Abad XVIII. Pitu Ulunna Salu (Tujuh Kerajaan di 

Hulu/Gunung) dan Pitu Ba`bana Binanga (Tujuh Kerajaan di Pesisir Pantai) 

meletakkan satu dasar perdamaian yang lebih dikenal dengan sebutan 

“Allamungan Batu”. Pitu Ulunna Salu yang terdiri dari : Tabulahan , 

Rantebulahan, Mambi, Aralle, Bambang, Matangnga, Tabang.  Sedangkan Pitu 

Ba`bana Binanga terdiri dari : Balanipa, , Sendana, Banggae, Pamboang, Mamuju, 

Tapalang, Binuang. 

Kerajaan-Kerajaan inilah yang mengadakan perjanjian yang lebih dikenal 

dengan Allamungan Batu di Luyo Pitu Ulunna Salu diwakili oleh Londong 

Dehata dari Rantebulahan dan Pitu Ba`bana Binanga diwakili oleh Tomepayung 

dari Balanipa yang pada akhirnya melahirkan tiga Poin kesepakatan yaitu: “To di 

Ba`bana Binanga nammemmata di mangiwang, di Pitu Ulunna Salu namemmata 

di saha.” Maknanya, bila ada musuh yang datang dari arah pesisir Pantai, maka 

Pitu Ba`bana Binanga akan menangkalnya, sebaliknya bila ada musuh yang 

datang dari pegunungan, maka Pitu Ulunna Salu yang menangkalnya.

“Sisara`pai mata mapute anna mata malotong anna mane sisara`I Pitu 

Ulunna Salu anna` Pitu Ba`bana Binanga.” Maknanya, hanya dengan 

berpisahnya bola mata yang berwarna putih dan bola mata yang berwarna hitam 
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baru bisa terpisahkan Pitu Ulunna Salu dan Pitu Ba`bana Binanga. “Sapala 

Tappere disolai”. Maknanya Satu Tikar Bersama.

Demikianlah 3 (tiga) poin kesepakatan yang dilahirkan pada Allamungan 

Batu di Luyo yang mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan, 

persaudaraan, demokrasi serta rasa patriotisme yang sangat tinggi dan sudah 

terpatri dalam dada di kerajaan Pitu Ulunna Salu dan Pitu Ba`bana Binanga. Pada 

perjanjian itu disepakatilah dikukuhkannya beberapa hal: Pitu Ulunna Salu 

dengan Pitu Ba`bana binanga, Maallongan mesa ma`lante Samballa (maknanya 

sama dengan diatas Satu tikar satu bantal kita bersama).

Di Pitu Ulunna Salu memegang sapu tangan dan Pitu Ba`bana Binanga

memegang Simbolong. Adapun makna kedua benda itu yang menjadi pegangan 

masing-masing adalah menempatkan konteks perdamaian di atas segala-galanya. 

Penjabarannya, bahwa Pitu Ulunna Salu dan Pitu Ba`bana Binanga sama 

derajatnya berada dalam posisi yang sama. Jika bias diandaikan ketika sedang 

tidur sama melantai. Dan kalau Pitu Ba`bana Binanga memiliki perlengkapan, 

demikian pula seharusnya di Pitu Ulunna Salu memiliki perlengkapan yang sama.

Di Pitu Ulunna Salu memiliki sapu tangan atau sehelai kain yang 

diikatkan sebagai pengganti kopiah, sedangkan Pitu Ba`bana Binanga berpegang 

pada simbolong (sanggul perempuan) yang diikatkan pada pinggang. Perdamaian 

antara Pitu Ulunna Salu dan Pitu Ba`bana Binanga itu dikuatkan lagi dengan satu 
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semboyan, “sisara`pai mata mapute anna` mata malotong anna` sisara`

PituUlunna Salu anna` Pitu Ba`bana Binanga”.23

Kedua perwakilan dari kedua wilayah (daerah) tersebut berpesan, 

sekiranya besok lusa terdapat ucapan atau kekeliruan diantara warga wilayah ini 

maka salah satu pihak wajib saling mengingatkan. Jika satu diantaranya roboh, 

kita saling menopang. Semoga pesan ini kita bias wariskan kepada anak cucu. 

Bila berpegang teguh pada keduanya, maka sengketa dan perang tak akan terulang 

lagi dikemudian hari. Inilah yang memungkinkan untuk dijadikan landasan dalam 

menghormati kedaulatan masing-masing wilayah, saling membantu dalam 

menghadapi musuh dan memperarat hubungan kekeluargaan.

Melalui Perjanjian Luyo (Allamungan Batu di Luyo) pada abad ke-16. 

Perjanjian ini bukan hanya dilatari oleh meningkatnya konflik antarkerajaan 

dalam memperluas wilayah kekuasaan, tetapi juga persaingan dalam mengontrol 

perdagangan maritim di Mandar. Oleh karena itu, pembentukan Konfederasi 

Mandar bertujuan untuk menjalin kerjasama dalam rangka membangun dan 

mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian di wilayah Mandar. Selain itu, 

perjanjian yang mendasari konfederasi ini juga mengandung nilai persatuan dan 

kesatuan atau integrasi serta toleransi dan persaudaraan. Itulah sebabnya sejumlah 

perjanjiasn antarkerajaan, dikenang oleh masyarakat sebagai konvensi dalam 

menata kehidupan bersama dan hubungan antarkerajaan di Mandar yang 

memandang kerajaan lain sebagai bagian yang terpisahkan dari keberadaannya.24

                                                          
23 Andi syaiful sinrang ,Lontara Mandar dalam mengenal mandar sekilas mandar (Ujung 

Pandang: Yayasan Kebudayaan Mandar Rewata Rio, 1994), h.70. 
24 Andi syaiful sinrang ,Lontara Mandar dalam mengenal mandar sekilas mandar, h. 22
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Dari perjanjian ini pula lahir kata Sipamandar/Sipamanda` yang berarti 

saling menguatkan yang kemudian lebih popular dengan kata Mandar yang 

melekat hingga kini di Jazirah Pitu Ulunna Salu dan Pitu Ba`bana Binanga. 

Satu hal yang menarik pasca “deklarasi” perjanjian itu (Allamungan Batu) hampir 

bias dikatakan pertikaian pun sirna. Sebuah peletakan dasar dalam membangun 

suatu peradaban dikawasan yang luas ini, yang dirumuskandan dikukuhkan pada 

masa silam menorehkan sebuah prestasi yang agung. Katakanlah, perdamaian ini 

digagas oleh para pemimpin kerajaan pada masa lalu yang merupakan tonggak berdirinya 

“demokrasi”.

Perlu diketahui bahwa Wilayah Pitu Ulunna Salu dan Pitu Ba`bana 

Binanga merupakan dasar dari penentuan wilayah Propinsi Sulawesi Barat 

sekarang ini. Jadi dapat diakatakan bahwa wilayah Mandar yang sekarang jadi 

Sulawesi Barat lahir di sebuah Desa kecil yang bernama Desa Luyo, Kecamatan 

Luyo Kabupaten Polewali Mandar.25

Perjanjian ini terjadi kira-kira abad ke XVIII/XIX masehi antara leluhur 

Mandar yang mendiami daerah Pitu Ulunna Salu dan daerah Pitu Baqbana 

Binanga. Tujuannya kesepakatan bulat untuk secara resmi menggunakan Mandar 

sebagai nama kesatuan suku dan budaya dan kesepakatan mengakui bahwa 

Mandar adalah wilayah yang tercakup di daerah Pitu Ulunna Salu dan Pitu 

Baqbana Binanga. Mulai saat itu leluhur orang Mandar mengakui penggunaan 

istilah Mandar secara formal dan resmi sebagai nama kesatuan suku dan budaya 

seluruh rakyat yang mendiami wilayah tertentu yang diberi nama Mandar.

                                                          
25Muhammad Ridwan Alimuddin, Orang Mandar Orang Laut, (Yokyakarta: Ombak
(anggota ikapi), 2013). h. 7.
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Maka berdasarkan Sipamandaq di Luyo ini, lahirlah:

a. Mandar yang mempunyai wilayah tertentu dengan letak geografis dan batas-

batas tertentu.

b. Mandar yang mempunyai rakyat tertentu yang di sebut suku Mandar.

c. Mandar sebagai satu diantara empat etnis di Sulawesi Selatan.

d. Mandar dengan budaya spesifik yang dikenal dengan budaya Mandar.26

                                                          
26http://www.polewalimandarkab.go.id/profile_index.php. diakses pada tanggal 20 

September 2021 pukul 21.34 wita.
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BAB IV

KERAJAAN-KERAJAAN MANDAR PASCA TERBENTUKNYA 

ALLAMUNGANG BATU DI LUYO

A. Kerajaan-kerajaan Pasca Terbentuknya Allamungan Batu

"Allamungang Batu Di Luyo" merupakan sebuah situs sejarah tentang 

sebuah perjanjian kuno yang terdapat di Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi 

Barat. Situs ini menjadi jejak dimana pernah terjadi sebuah perjanjian dengan 

muatan pendeklarasian sebuah komitmen yang disebut komitmen 

“Passemandarang” atau yang lebih populer disebut komitmen “Sipamandar”. 

Adapun makna dari komitmen ini adalah sebagai penegas tali persaudaraan, saling 

bahu membahu untuk menjaga satu sama lain, saling melindungi dan saling kuat 

menguatkan tanpa syarat apapun.27

Dalam perjanjian ini, diikuti oleh dua federasi/kelompok hadat/kerajaan 

tertinggi yang masing-masing menaungi tujuh sub hadat/kerjaan. Kedua 

federasi/kelompok hadat/kerajaan yang dimaksud adalah "Pitu Ulunna Salu"

Tujuh Hulu Sungai atau tujuh hadat/kerjaan di daerah pegunungan dan 

"PituBaqbana Binanga". Tujuh Muara Sungai atau tujuh hadat/kerajaan di daerah 

pesisir pantai. Sedangkan yang dimaksud dengan sub hadat/kerajaan masing-

masing dari federasi/kelompok dari “Pitu Ulunna Salu” adalah Tabulahan, 

Rantebulahan, Mambi, Aralle, Bambang, Matangnga, Tabang yang diwakili oleh 

"Londong Dehata". Dan federasi/kelompok “Pitu Baqbana Binanga” adalah 

                                                          
27Istilah Tomakaka dapat diartikan sebagai orang yang dapat dijadikan contoh atau 

teladan.
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Balanipa, Sendana, Banggae, Pamboang, Mamuju, Tappalang, dan 

Binuang yang diwakili oleh "Tomepayung".Dari pertemuan kedua 

federasi/kelompok hadat/kerjaan ini, oleh karena melakukan permufakatan yang 

melahirkan sebuah perjanjian yang di sebut dengan “Perjanjian Allamungan 

Batu” sehingga pertemuan ini bisa disebut sebagai Konfederasi. Inilah sebuah

ritual kuno dimana konsep pembangunnya merupakan gagasan cerdas nan 

modern.

Setelah terbentuknya perjanjian tersebut para kerajaan-kerajaan baik itu 

Pitu Ulunna Salumaupun PituBaqbana Binangamengisyaratkan bahwa Mandar 

sebagai konsep wilayah dan konsep budaya lahir dari kesepakatan dan kesadaran 

serta tuntunan rasa persatuan dan kesatuan 14 kerajaan dalam wilayah etnis 

Mandar dengan koordinasi dilaksanakan oleh kerajaan Balanipa. Dan kemudian 

menjadi pusat konfederasi Mandar.28

Mandar sebagai wilayah kesatuan telah memperlihatkan bahwa 

kesejahteraan yang terdapat dalam suatu tatanan masyarakat diperoleh dari adanya 

hubungan kerja sama yang melibatkan semua pihak, rakyat dan raja. Diantara 

kedua komponen ini harus terjadi keseimbangan kekuatan antara raja pada satu 

pihak dan rakyat dipihak lain. Hal inilah yang dijadikan suatu kaidah politik 

dalam Amaraq diang (kerajaan) di Mandar khususnya di Balanipa yang 

menyatakan bahwa : “Anaq kodai Maraqdia, Banua Kaiyyang toilopi” (dalam 

kerajaan diibaratkan, raja hanyalah sebagai nakhoda, sedangkan pemiliknya 

adalah rakyat melalui wakil-wakilnya ‘Appeq Banua Kaiyyang’).  

                                                          
28  Edwar L. Polinggomang, Sejarah dan Budaya Sulawesi Barat(Makassar: De La 

Macca, 2012), h. 47
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B. Hubungan Sosial Politik antara Pitu Babanna Binanga (7 kerajaan yang 

bermukim di seputaran muara sungai) dengan Pitu Uluna Salu (7 kerajaan 

yang bermukim disekitaran hulu sungai/pegunungan) Pasca Terbentuknya 

Allamungan Batu

Disebuah daerah yang bernama Luyo, kini kecamatan Luyo,polewali 

Mandar,Sulawesi Barat, Pitu ulunna salu dan Pitu Ba’bana Binanga Meletakkan 

satu dasar,Pitu ulunna salu yang terdiri dari: Tanulahan,Rantebulahan,Mambi,

Aralle, Bambang, Matangnga, Tabang termasuk Tu’bi menunjuk londong Dehata 

dari Rantebulahan, Mambi,Aralle, Bambang, Matangnga, Tabang termasuk Tu’bi 

menunjuk Londong Dehata dari Rantebulahan untuk berangkat ke luyo. Pitu 

Ba’bana binanga yang terdiri dari : Balanipa, Sendana, Banggae, Mamuju, 

Tapalang, Binuang (tujuh kerajaan di muara sungai/pesisir pantai). Mereka 

menyepakati atau mewakilkan kepada tomepayung dan Balanipa untuk hadir 

dalam musyawara di Luyo29.

Kedua utusan dari perwakilan, dua wilayah adat dan wilayah kerajaan ini 

lalu menandakan musyawarah perdamaian. Musyawarah itu tentu mengerucut 

pada terjalinnya persahabatan kedua wilayah besar yang tetap berseteru. Ada tiga 

point penting yang merupakan hasil musyawarah itu. Dari tiga point itu di 

wujudkan lewat allamungan batu (menanam tiga buah batu) di daerah Luyo. Tiga 

buah batu itu merupakan tiga poin naskah yang di simbolkan lewatbenda berupa 

BATU masing-masing satu buah batu terkandung satu pasal perjanjian. 

1. Tiga poin “naskah perjanjian” itu yaitu antara lain :
                                                          

29 Azis Syah, “Akulturasi Kulture Antar Kelompok Masyarakat Di Kawasan Mandar 
Tempo Dulu”, dalam Syahrir KIla, Struktur Pemerintahan Kerajaan Balanipa dan 
Perkembangannya, (Makassar: de la macca), h. 53.
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a) To di ba’bana binanga namemmata di mangngiwang, di pitu ulunna salu 

namemmata di saha. Maknanya, bila ada musuh yang datang dari arah 

pesisir pantai, maka Pitu Ba’bana binanga akal menangkalnya, sebaliknya 

bila ada musuh yang datang dari pegungungan maka pitu ulunna salu akan 

menangkalnya.

b) Persahabatan ini harus dipelihara seerat-eratnya dengan berpegang pada 

filosofi“sisara pai mata malotong anna mata maputeh mane sisarai’i pitu 

ulunna salu anna pitu ba’bana binanga”. Maknanya, hanya dengan 

berpisahnya bola mata yang berwarna putih dengan bola mata berwarna 

hitam baru bisa berpisah Pitu ulunna salu dengan Pitu Ba’bana binanga.

c) Sapala tappere di solai (Maknanya, satu tikar milik bersama).30

Pada perjanjian itu di sepakati dikukuhkannya beberapa hal: Pitu Ulunna 

Salu dengan Pitu Ba’bana Binanga, maallongan mesa ma’lante samballa 

maknanya sama dengan di atas, (satu tikar satu dibantu). Di Pitu ulunna Salu

memegang sapu tangan dan Pitu Babana Binanga memegang simbol, makna 

kedua benda itu yang menjadi pegangan masing-masing adalah menempatkan 

konteks perdamaian diatas segala-galanya. Penjabarannya, Pitu Ulunna Salu dan 

Pitu Ba’bana Binanga sama derajatnya berada dalam posisi yang sama. Jika bisa 

diandaikan ketika sedang tidur sama melantai, dan kalau Pitu Ba’bana Binanga

memiliki perlengkapan, pula seharusnya si pitu ulunna salu memiliki 

perlengkapan yang sama.31

                                                          
30  Ahmad M. Sewang, Peranan Orang Melayu Dalam Perkembangan Islam di Sulawesi 

Selatan, h. 56.
31  Edwar L. Polinggomang, Sejarah dan Budaya Sulawesi Selatan,  h. 46. 
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Pitu Ulunna Salu memiliki sapu tangan atau sehelai kain yang diikatkan 

di atas kepala sebagai pengganti kopiah, sedangkan di Pitu Ba’bana Binanga

berpegang pada simbolong atau sanggul perempuan yang di ikatkan pada 

pinggang.perdamaian antara Pitu Ulunna Salu dengan Pitu Ba’bana Binangadi 

kuatkan lagi dengan satu semboyang, “sisara’pai mata malotong anna mata 

mapute manelasisara’i Pitu Ulunna Salu anna Pitu Ba’bana Binanga”.

Kedua perwakilan dari dua wilayah ini berpesan, sekiranya besok lusa 

terdapat ucapan atau kekeliruan diantara warga di dua wilayah ini maka salah satu 

pihak wajib saling mengingatakan, jika satu diantaranya roboh, kita saling 

menopang. Semoga pesan ini kita bisa wariskan kepada anak cucu. Bila 

berpegang teguh pada keduanya, maka sengketa dan perang tak akan terulang lagi 

di kemudian hari. Inilah yang memungkinkan untuk di jadikan landasan dalam 

menghormati kedaulatan masing-masing wilayah saling membantu dalam 

menghadapi musuh dan mempererat hubungan kekeluargaan.32

Dari pusaran konflik itulah yang mengantarkan hingga lahirnya sebuah 

kata yang monumental yaitu“sipa’ mandar”(menguatkan).

C. Kondisi Masyarakat Mandar setelah terbentuknya Perjanjian Allamungang 

Batu di Luyo.

Adapun kondisi masyarakat setelah terbentuknya perjanjian Allamungan 

Batu di Luyo sebagi beriktu:

1. Sistem Kekerabatan

                                                                                                                                                              

32 wordpress.com. Budaya-Mandar, diakses 20 Oktober  2021.
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Suku Mandar, pada umumnya mengikuti kedua garis keturunan ayah 

dan ibu yaitu sistem bilateral. Suku Mandar biasanya terdiri dari ayah, ibu dan 

anak mereka yang sekolah di tempat lain. Adapun keluarga luas di Mandar 

terkenal istilah mesangana, di Bugi asseajing, keluarga luas yaitu family-

familyyang dekat dan sudah jauh tetapi ada hubungan keluarga . mereka tidak 

mendiami hanya satu  tetapi tersebar di beberapa tempat (daerah).

Disini kita melihat ada sedikit perbedaan dengan dengan suku Bugis, 

kerana didaerah Bugis pada umumnya wanita yang memegang peranan dalam 

peraturan rumah tangga. Suami sebagai kepala rumah tangga yang 

bertanggung jawab atas keluarganya mempunyai tugas tertentu, yaitu mencari 

nafkah, untuk menghidupi keluarganya. Sebaliknya di Mandar, wanita tidak 

hanya mengurus rumah tangga, tetapi mereka aktif dalam pengurusan 

pencaharian nafkah, mereka mempunyai prinsip hidup, yaitu Sibaliparri, yang 

artinya sama-sama menderita (sependeritaan) seperti : Kalau laki-lakinya 

(sang suami) menangkap ikan, setelah sampai di darat tugas suami dianggap 

selesai, maka untuk penyelesaian selanjutnya adalah tugas istri terserah 

apakah ikan itu akan dijual atau akan dimakan, dikeringkan, semua itu adalah 

tugas si istri. Di daerah Bugis wanita juga turut mencari nafkah tetapi terbatas 

pada industri rumah, kerajinan tangan,menenun anyaman, dan lain-lain.33

Di daerah Mandar terkenaldengan istilah hidup, sirondo-rondoi, 

siamasei, dan sianauang pa’mai. Sirondo-rondoi dimaksudkan bekerjasama 

bantu membantu dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan baik yang ringan 
                                                          

33Darmawan Mas’ud Rahman, Dalam disertasi “puang dan Daeng”; Kajian Sistem Nilai 
Budaya Orang Balanipa (Mandar: Universitas Hasanuddin, ujung pandang Indonesia. 25 Juli 
1988).
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maupun yang berat. Jadi dalam rumah tangga kedua suami istri bergotong 

royong dalam membina keluarga. Siamamasei, sianuang pa’mai, (sayang 

menyayangi, kasih mengasihi, gembira sama gembira dan susah sama susah.

Secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya 

kerjasama bantu membantu baik yang bersifat materi maupun spritual.Pada 

umumnya suku Mandar ramah-ramah yang muda menghormati yang tua. 

Kalau orang tua berbicara dengan tamu, anak-anak tidak boleh ikut campur 

(ikut bersuara).

a) Mengalah yaitu kalau menghadap raja, kaki tangan dilipat.

b) Meminta permisi kalau lewat didepan orang dengan menyebut Tawe.

c) Kalau bertamu sudah lama, mereka minta permisi yang disebut 

massimang.

2. Kekerabatan Pitu Ulunna Salu dan Pitu Ba’bana Binanga

Secara umum, kekerabatan Pitu Ulunna Salu dan Pitu Ba’bana 

Binanga sudah tidak dapat diragukan, berdasarkan fakta sejarah, bahwa 

manusia yang berkembang di dua kelompok tersebut adalah Pongkapadang 

dan keturunannya.Namun penulis masih merasa perlu melukiskan 

perkembangan kekerabatan itu pada beberapa kerajaan di Pitu Ba’bana 

Binanga, hingga lebih jelaslah proses perkembangan kekerabatan tersebut 

sebagai berikut :

a) Manusia yang berkembang di Balanipa

Seperti yang penulis telah uraikan terdahulu, bahwa Daeng Lumalleq

(cucu Pongkapadang) melahirkan sebelas orang anak yang dalam sejarah 
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Mandar dikenal dengan istilah manusia sebelas. Anak ke sebelas diantara 

manusia sebelas ini adalah Topali. Topali inilah yang kawin dengan 

Tosimbaqdatu, lahirlah Tobittoeng, Tobittoang yang malahirkan Tomakakaq 

Napo yang kawin dengan putra Tolemo, lahirlah Weapas yang diperisterikan 

Puang Digandang, yang melahirkan pula I Manyambungi, raja Balanipa yang 

pertama.

Demikianlah proses keturunan itu berkembang sampai sekarang ini, 

dimana sesudah I Manyambungi Todilaling ini, lebih meluas dan berkembang 

pula peraturan kekerabatan antara Balanipa dengan seluruh Mandar.

b) Manusia yang berkembang di Sendana

Selain itu Daeng Palulung saudara kandung Topali (anak ke tujuh 

dari manusia sebelas), juga anak ke enam dari manusia sebelas yaitu Taandiri 

berkembang pula di Tallangbalao senadana. Tidak lama kemudian, datang 

pula Inuji Tokearaq alias Tosibaba Adaq di Limboro Ramburambu Sendana 

dan berkembang pula keturunannya sampai sekarang.34

Tosibaba Adaq ini juga adalah keturunan manusia sebelas yang 

berkembang di Pitu Ulunna Salu. Begitulah proses perbauran tali-menali 

kekerabatan diantara tiga sumber keturunan itu di Sendana sampai sekarang, 

di mana perkembangan lanjutan sesudah ketiga sumber itu jauh lebih meluas, 

baik diantara Pitu Ba’bana Binanga dan Pitu Ulunna Salu, maupun dengan 

orang di luar Mandar.

c) Manusia yang berkembang di Banggae

                                                          
34  Edwar L. Polinggomang, “Sejarah dan Budaya Sulawesi Barat” (Makassar: De La 

Macca,2012).
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Semula, Banggae dikenal dengan keturunan Tomakakaq di Salogang 

(Baruga). Tomamakaq di Salogang ini adalah keturunan manusia sebelas juga, 

yang turun kepantai bersama-sama dengan Topali dan Tosimbaqdatu. Setelah 

Tosimbaqdatu dengan putrinya Tobittoeng tinggal di Balanipa, tinggal pula 

Tomamakaq diSalogang di sebuah bukit di Baruga sekarang dan berkembang 

di sana.

Lama kelamaan, beralihlah pusat pemerintahan kepantai yang 

berkedudukan di Salabose. Dari perkembangan ini, lebih mekarlah pertalian 

kekerabatannya dengan keturunan Tobittoeng di Balanipa dan bahkan dunia 

luar. Terbukti dengan kawinnya Imerruparupa Bulawang dengan Topolepole

(pendatang).Demikian perkembangan keturunan yang ada di Banggae dengan 

dunia luar dan antar Pitu Ba’bana Binanga dan Pitu Ulunna Salu lebih 

berkembang luas sampai sekarang.

d) Manusia Yang berkembang di Pamboang

Menurut Binu Aman sejarawan/budayawan Pamboang, Tomellu 

melluangang yang datang di Pamboang pertama kali itu, adalah orang 

passokkorang. Namun data Lontar Mandar itu juga menggambarkan bahwa 

Tomellumelluangang adalah keturunan manusia sebelas yang berkembang di 

Pitu Ulunna Salu.

Yang jelas sumber kedatangannya di Pamboang, adalah Tonisora,

raja Pamboang pertama yang datang menyusul Tomellumelluang. Tonisora ini 

adalah anak dari Tomakakaq di Peurangan, juga keturunan dari manusia 

sebelas yang berkembang di Pitu Ulunna Salu. Mula-mula Tonisora datang ke 
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Puttaqdaq Sendana dan kawin dengan putri Maraqdia Puttanoeq di Sendana, 

kemudian orang Pamboang datang memintanya umtuk jadi raja di Pamboang. 

Berkembanglah Tonisora diPamboang, di samping keturunan 

Tomellumelluangang sebagai manusia yang pertama datang di Pamboang.57

Perkembangan keturunan berikutnya, jauh lebih meluas di seluruh daerah 

Mandar dan juga di luar Mandar sampai sekarang ini.

e) Manusia yang berkembang di Mamuju

Menurut data Lontar, sebelum kehadiran Makkedaeng, Tokarabatu 

dan Tolaqbinna, keturunan Talambeq Guntuq yang berasal dari manusia tujuh 

yang ditemukan di hulu Sungai Saddang, telah berkembang di Mamuju.

f) Manusia yang berkembang di Binuang

Data Lontar memberi petunjuk bahwa manusia yang berkembang di 

Binuang adalah juga dari cucu Tokombong Dibura. Dengan demikian, maka 

mereka adalah juga salah satu dari manusia sebelas, baik dari versi Tabulahan 

maupun dari varsi Rantebulahan (Pitu Ulunna Salu).35

3. Sistem Sosial

Pelapisan masyarakat di daerah Mandar nampaknya masih ada 

walaupun tidak menjadi hal yang mutlak dikedepankan lagi dalam pergaulan 

keseharian. Hal ini dapat diperhatikan jika kita membaca sejarah Mandar. 

Kerajaan-kerajaan yang masih mempunyai kedaulatan pada masa berkuasanya 

raja-raja dahulu hakekatnya terbagi dalam dua stratifikasi, yaitu lapisan 

penguasa dan lapisan yang dikuasai. Sistem mobilisasi sosial orang Mandar 

                                                          
35 Muhammad Amir, “Gerakan Mara’dia Tokape di Mandar 1870-1873” (Makassar: De 

La Macca, 2014).
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memiliki sifat yang amat sederhana dan elastis dimana lapisan penguasa 

bukan hanya dari golongan tomaradeka (orang biasa), apabila mereka mampu 

memperlihatkan prestasi sosialnya, misalnya : to panrita to sugi to baranito, 

sulasana, dan to ajariang.Kelima macam tersebut ditempatkan dalam lapisan 

elit (golongan atas orang terpandang). 

Dengan demikian terjadilah mobilisasi sosial horisontal bagi anak 

puang. Lambat laun nampak pelapisan masyarakat ini makin tipis akibat 

pembauran dalam bentuk perkawinan. Kelima golongan tadi juga memiliki 

andil untuk dipilih sebagai pemimpin dalam masyarakat karena kelebihannya 

itu.Struktur masyarakat di daerah Mandar pada dasarnya sama dengan susunan 

masyarakat di seluruh daerah di Sulawesi Selatan, dimana susunan ini 

berdasarkan penilaian daerah menurut ukuran makro yaitu : 

1. Golongan bangsawan raja

2. Golongan bangsawan hadat atau tau pia

3. Golongan tau maradeka yakni orang biasa

4. Golongan budak atau batua.

Golongan bangsawan hadat ini merupakan golongan yang paling 

banyak jumlahnya. Mereka tidak boleh kawin dengan turunan bangsawan raja 

supaya ada pemisahan. Raja hanya sebagai lambang sedangkan hadat 

memegang kekuasaan. Friedricy 22 (ahli sosiologi) pernah menulis tentang 

lapisan masyarakat pelapisan masyarakat Mandar :

a. To diang layana(Zij die vors tenbloed hebben)

1) De Arajang (de regeerende vorstengersladht).
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2) De Ana Mattola Payung (de opvolgers van vorige vorsten).

3) De Araddia Tallupparappa (de drie kwart maradia’s).

4) De Puwang Sassigi (de halve heeren).

5) De Puwang Siparapa (de kwart heeven).

b. Tau Maradeka (Bevrijejen).

1) De Tau Pia (regenten adel).

2) Tau Pia Nae (hoorgere hoofdengeslachten).

3) Tau Pia (lagere hoofdengeslachten).

c. Batuwa

1) Batua Sassorang (erpslapen) (Budak turun temurun)

2) Batuwa Dialli (nieuwe salavan) (Budak yang dibeli)

3) Batua Inrangang (menjadi sahaya karena kalah perang atau karena 

berutang).36

                                                          
36Muhammad Amir, “Gerakan Mara’dia Tokape di Mandar 1870-1873” (Makassar: De 

La Macca, 2014), h. 47
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perjanjian Allamungan Batu di luyo yang mendasari terbentuknya 

persekutuanPitu Babana Binanga (tujuh kerajaan di muara sungai atau pesisir 

pantai), dan Pitu ulunna salu (tujuh kerajaan hulu sungai), diadakan dalam 

rangka menjalin hubungan kerjasama antarkerajaan, baik dalam mewujudkan 

ketertiban dan ketenteraman bersama di Mandar maupun dalam meningkatkan 

kesejahteraan bersama di antara kerajaan-kerajaan di Mandar.

Selain itu, perjanjian ini juga mengandung nilai persatuan dan kesatuan 

atau integrasi serta toleransi dan persaudaraan. Itulah sebabnya sejumlah 

perjanjian antarkerajaan, dikenang oleh masyarakat sebagai konvensi dalam 

‘menata kehidupan bersama dan hubungan antarkerajaan di Mandar yang 

memandang kerajaan lain sebagai bagian yang terpisahkan dari 

keberadaannya.

Tiga poin “naskah perjanjian” itu yaitu antara lain :

 To di ba’bana binanga namemmata di mangngiwang, di pitu ulunna salu 

namemmata di saha. Maknanya, bila ada musuh yang datang dari arah 

pesisir pantai, maka Pitu Ba’bana binanga akal menangkalnya, sebaliknya 

bila ada musuh yang datang dari pegungungan maka pitu ulunna salu akan 

menangkalnya.
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 Persahabatan ini harus dipelihara seerat-eratnya dengan berpegang pada 

filosofi“sisara pai mata malotong anna mata maputeh mane sisarai’i pitu 

ulunna salu anna pitu ba’bana binanga”. Maknanya, hanya dengan 

berpisahnya bola mata yang berwarna putih dengan bola mata berwarna 

hitam baru bisa berpisah Pitu ulunna salu dengan Pitu Ba’bana binanga.

 Sapala tappere di solai (Maknanya, satu tikar milik bersama).

B. Implikasi

1. Penelitian ini bertujuan mengungkap dan menjelaskan proses terjadinya 

Perjanjian Allamungan Batu di Luyo. Perjanjian yang diselenggarakan di 

Luyo pada abad ke-16, bukan hanya dilatari oleh meningkatnya persaingan 

antarkerajaan dalam memperluas pengaruh dan wilayah kekuasaan di 

Mandar, melainkan juga karena pergumulan dalam mengontrol Politik 

Kerajaan-kerajaan Mandar. 

2. Perlu diketahui bahwa Wilayah Pitu Ulunna Salu dan Pitu Ba`bana 

Binanga merupakan dasar dari penentuan wilayah Propinsi Sulawesi Barat 

sekarang ini. Jadi dapat diakatakan bahwa wilayah Mandar yang sekarang 

jadi Sulawesi Barat lahir di sebuah Desa kecil yang bernama Desa Luyo, 

Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar.
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