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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN   

A. Transliterasi Arab-Latin   

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut:   

1. Konsonan    

Huruf  

Arab   

Nama   Huruf Latin   Nama   

   Alif   Tidak dilambangkan   tidak dilambangkan ا  

   Ba   B   Be ب  

 ت  

    

Ta   T   Te   

   Sa   S   es (dengan titik di atas) ث  

   Jim   J   Je ج  

   Ha   h   ha (dengan titik di bawah) ح  

   Kha   Kh   ka dan ha خ  

   Dal   D   De د  

   Zal   z   zet (dengan titik di atas) ذ  

   Ra   R   Er ر  

   Zai   Z   Zet ز  

   Sin   S   Es س  

   Syin   Sy   es dan ye ش  

   Sad   S   es (dengan titik di bawah) ص  

   Dad   d   de (dengan titik di bawah) ض  
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   Ta   t   te (dengan titik di bawah) ط  

   Za   z   zet (dengan titik di bawah) ظ  

   ain   „   apostrof terbalik„ ع  

   Gain   G   Ge غ  

   Fa   F   Ef ؼ  

   Qaf   Q   Qi ؽ  

   Kaf   K   Ka ؾ  

   Lam   L   El ؿ  

   Mim   M   Em ـ  

   Nun   N   En ف  

   Wau   W   We و  

   Ha   H   Ha ػه  

   Hamzah   ‟   Apostrof ء  

   Ya   Y   Ye ى  

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (‟).   

2. Vokal   

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau di ftong.    

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut:   

Tanda   Nama   Huruf Latin   Nama   

   Fathah   A   A    ك  
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    Kasrah   I   I   

   dhamah   U   U    ا  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:   

Tanda   Nama   Huruf Latin   Nama   

   fathah dan ya’   Ai   a dan i   يْ ك   

   fathah dan wau   Au   a dan u   يْ ك   

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   

ىَ...  ... َ      fathah dan alif atau ya’   A   a dan garis di atas   

     kasrah dan ya’   I   i dan garis di atas   

   dhamah dan wau   U   u dan garis di atas   ا   

4. Ta’ marbutah   

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

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

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

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

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

itu ditransliterasikan dengan ha (h).   
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5. Syaddah (Tasdid)   

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.   

6. Kata  Sandang   

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

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-).   

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.   

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia   

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

kalimat yang belum 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 al-Qur‟an 

(dari al-Qur’an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditrans-literasi secara utuh.   
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9. Lafzal-Jalalah (الله)   

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

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

10. Huruf Kapital   

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

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

CDK, dan DR). 
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B. Daftar Singkatan   

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:   

swt.    = subhanahu wa  ta‘ala  

saw.   = sallallahu ‘alaihi wa sallam  

a.s.     = ‘alaihi al-salam   

r.a   =  rhadiyallahu anhu 

QS…/…4 = QS al-Jin/72:18, QS al-A’raf/7:31, QS at-Taubah/9:40, 108, 

QS an-Nur/24:36-38, QS al-Anfaal/8:30, QS al-Jumu’ah/62:9, 

QS Ali Imran/3:104, 110, QS al-Baqarah/2:187, QS al-

Anbiyah/21:107, dan QS al-Hujurat/49:13 
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ABSTRAK 

Nama  : IRNO, S.Hum. 
Nim  : 80100221134 
Judul  : MASJID TUA LANGGARA’ DI ENREKANG (Studi Tentang      

Akulturasi Budaya Lokal Pada Masjid) 

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana proses Akulturasi budaya 
lokal pada Masjid Tua Langgara’di Enrekang? Pokok masalah tersebut selanjutnya di-
breakdown ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) 
Bagaimana sejarah penyebaran Islam dan sejarah berdirinya Masjid Tua Langgara’ di 
Enrekang?, 2) Bagaimana fungsi dan peran Masjid Tua Langgara’ dalam 
perkembangan Islam di Enrekang?, 3) Bagaimana Akulturasi budaya lokal pada Masjid 
Tua Langgara’ di Enrekang? 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data-data 
field research, adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, 
pendekatan arkeologi, pendekatan antropologi dan pendekatan teologi. Sumber data 
dari penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara, photovoice, dokumentasi dan 
sumber-sumber tertulis. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, penyebaran ajaran agama 
Islam masuk di Enrekang dan menjadi agama resmi pada tahun 1610 M, yang 
dipelopori langsung dari kerajaan Gowa pada masa kekuasaan Sultan Alauddin 
mengutus para ulama yang pernah menuntut ilmu di Gowa. Penyataan ini didukung 
dari beberapa hasil analisa yang konotasinya sejalan dengan periodisasi penyebaran 
Islam di Sulawesi Selatan; kedua, adapun fungsi dan peran Masjid Tua Langgara’ di 
Enrekang terbagi dalam dua fase, yaitu fase awal penyebaran Islam di Enrekang dan 
fase perkembangan Islam di era modern. Adapun pada fase awal penyebaran Islam 
Masjid Tua Langgara’ berfungsi sebagai tempat beribadah kepada Allah swt dan pada 
fase perkembangan Islam di era modern selain fungsinya sebagai tempat ibadah Masjid 
Tua Langgara’ berperan sebagai tempat ibadah, sebagai situs edukasi sejarah Islam di 
Enrekang dan sebagai tempat bimbingan dalam pengembangan Islam; ketiga, 
Akultusai budaya pada Masjid Tua Langgara’ yang terbagi menjadi dua tinjauan, yaitu 
Akulturasi budaya pada Masjid Tua Langgara’ ditinjau dari fisik bangunannya, Kubah, 
Bedug,  dan akulturasi adat istiadat masyarakat yang dilaksanakan di Masjid Tua 
Langgara’seperti, upacara Maccerang Manurung, upacara Mattammu Bulan, upacara 
Mi’cing Malillin Sola Mi’cing Mariwang.  

Implikasi Penelitian memberikan sebuah kajian sejarah yang menggambarkan 
bukti karya kreatifan tinggi dari para ulama penyebar agama Islam dan pendiri Masjid 
Tua Langgara’ dengan keadaan serba terbatas, namun mampu membangun sebuah 
Masjid diatas puncak batu sebagai wadah dalam perkembangan Islam maupun 
kebudayaan masyarakat, sehingga hal ini memberikan inspirasi kepada generasi 
sekarang yang hidup di era penuh kemudahan untuk mampu berkarya lebih hebat dari  
zaman dahulu.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai bukti jejak sejarah peninggalan Islam di suatu daerah dapat diketahui 

dengan melihat bentuk bangunan-bangunan yang ditinggalkannya terkhusus bangunan 

ibadah seperti masjid sebagai wujud penampilan budaya Islam. Maka kita bisa menilai 

sejauh mana proses perpaduan budaya masyarakat dengan masyarakat lainnya dan juga 

kita dapat mengetahui bentuk peradaban suatu masyarakat dan perkembangan sejarah 

Islam yang ada di suatu daerah. Sebagaimana halnya ketika Nabi Muhammad Hijrah 

dan membangun Masjid pertama yaitu Masjid Quba, yang didirkan pada tanggal 8 

Rabiul Awal tahun 1 Hijriyah. Bangunan Masjid Quba terbuat dari bahan dasar dari 

pelepah kurma, berbentuk persegi empat tempat untuk salat lima waktu dan juga 

sebagai tempat berteduh di padang pasir yang tandus.1 

Hijrahnya Nabi Muhammad Saw sampai di Madinah Al-Munawwarah, misi 

pertama beliau adalah membangun masjid, yang saat ini dikenal dengan nama Masjid 

Nabawi, yang memiliki arti Masjid Nabi. Masjid Nabawi terletak di lapangan yang luas 

tepat di pusat kota Madinah, maka dengan keberadaan Masjid Nabawi ini memilik 

makna simbolik bahwa Islam telah hadir di Madinah serta Masjidlah yang menjadi 

identitas awal bahwa daerah tersebut telah disentuh agama Islam. 

 Masjid Nabawi terdapat mimbar yang sering digunakan oleh Nabi Muhammad 

Saw. Masjid tersebut digunakan untuk kegiatan politik, perancangan kota dalam misi 

dakwah Nabi, menentukan strategi militer, dan juga sebagai tempat tinggal sementara 

                                                             
1Muhammad Anwar, Manajemen Masjid dan Aplikasinya (Cet. 1; Gowa: Pusaka Almaida, 

2017), h. 4 
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orang-orang fakir miskin, maka Masjid Nabawi inilah yang menjadi jantung kota 

Madinah pada saat itu. 

Seiring dengan perkembangan Islam, masjid-masjid kemudian dibangun diluar 

semenanjung Arab dengan tujuan sebagai tempat pusat kegiatan umat Muslim yang 

bermukin diluar Jazirah Arab. Mesir menjadi daerah pertama yang dikuasai oleh kaum 

Muslimin pada tahun 640 H, sejak saat itu ibu Kota Mesir seperti Kairo dipenuhi 

bangunan-bangunan Masjid. Oleh sebab itulah Kairo dijuluki sebagai Kota seribu 

menara. Karena pesatnya dunia pendidikan saat itu beberapa masjid dialokasikan 

sebagai Sekolah atau Madrasah bahkan sebagai rumah sakit.2 

Pada masa Bani Umayyah bentuk arsitektur masjid mengalami perubahan 

khusunya dimasa kepemimpinan Al-Walid, beliau memperkenalkan kelengkapan 

arsitektur Islam (masjid) berupa menara yang kemudian menjadi bagian dari bangunan 

masjid, dan hingga akhirnya perkembangan arsutektur masjid menjadi beraneka ragam 

bentuk dan coraknya, misalnya dengan munculnya maskura, sebuah tempat yang 

dibuat khususkan untuk penguasa saat melaksanakan salat. Kemudian mimbar juga 

merupakan elemen arsitektur masjid yang menonjol. Dengan berjalannya waktu bentuk 

atap tidak lagi rata tetapi mengembang berbentuk lengkung dan kubah. Kontraksi 

lengkungan ini merupakan gapura atau gerbang. Hingga akhirnya kesempurnaan corak 

dan bentuk masjid khas Islam menampilkan bentuk menara yang lebih menonjol dari 

bangunan induknya. Sampai kemudian pada masa dinasti Fatimiyah terjadi akulturasi 

budaya Islam dengan budaya Persia dan Mesopotamia melalui Suriah. Bahan-bahan 

bangunan yang awalnya hanya terbuat dari kayu dan tanah liat akhirnya dipergunakan 

                                                             
2Sidi Gazalba, Masjid Pusat Ibadah Dan Kebudayaan Islam (Jakarta; Pusaka Al-Husna: 1994), 

h.118. 
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material datu batu-batuan yang terdapat disekitaranmasyarakat, batu merah, batu 

kapur. Pada masa tersebut arsutektur masjid merupakan hasil dari pembangunan 

kontruksi ruang dan tiang yang lebih luas 

Berdirinya bangunan-bangunan Masjid sepanjang sejarah perkembangannya 

sesuai dengan sejarah perkembangan Islam di Indonesia, itu semua tidak luput dari 

pengaruh kebudayaan zaman yang melatarbelakanginya. Perkembangan ajaran Islam 

pada setiap periode sejarah secara nyata telah menghasilkan bentuk dan corak masjid 

yang beraneka ragam hingga sampai saat ini diseluruh penjuru dunia termasuk di 

Indonesia.3 Penyebaran dan perkembangan Islam disetiap tempat pasti memiliki pola 

yang sama yaitu ditandai dengan bangunan Masjid. 

Peristiwa masuknya Islam di Nusantara dalam kurun waktu yang tidak lama 

mampu berkembang dan membawa pengaruh pada pola pemikiran masyarakat. 

Pengaruh tersebut tidak hanya dalam ruang lingkup spiritual saja tetapi juga dalam 

bentuk pola pikir kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satu contoh 

pengaruhnya dalam hal ini adalah muncul seni bangunan Islam berupa Masjid sebagai 

tempat ibadah masyarakat Muslim4. Kemudian muncul bentuk bangunan-bangunan 

yang sifatnya non religius sebab status keberadaanya sebagai fasilitas yang mendukung 

kebutuhan manusia, seperti Istana-istana, keraton, puri, benteng pertahanan, dan 

kuburan.5  

                                                             
3Abdul Rochym, Masjid Dalam Karya Arsitektur Nasional Indonesia, (Bandung: Angkasa, 

1983), h. 3 

4A. Amrullah, Fungsi Masjid Raya At-Taqwa Dalam Kegiatan Islamisasi Bagi Masyarakat 

Kota Cirebon Tahun 200-2007, “Skripsi”, (Cirebon, Fakultas Adab dan Program Studi Sejarah dan 

Peradaban Islam, 2007), h.1 

5Abdul Rochym, Masjid Dalam Karya Arsitektur Nasional Indonesia,(Bandung: Angkasa: 

1983), h. 3-5. 
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Proses Islamisasi di Indonesia diwarnai beberapa metode dalam mengenalkan 

Islam ke masyarakat seperti melalui jalur kesenian dalam rangka penyebaran Islam 

sekaligus mempekenalkan kesenian kepada masyarakat, contohnya: seni wayang, 

sastra, dan jenis kesenian lainnya. Selain itu proses islamisasi juga melalui jalur politik 

dan penyebaran agama Islam, para Walisongo menyusun strategi dakwah mereka 

khususnya dikalangan para raja-raja seperti kerajaan Majapahit, Pajajaran, bahkan para 

Walisongo juga sempat mendirikan kerajaan Demak, Sunan Gunung Jati juga 

mendirikan kerajaan Cirebon dan kerajaan Banten. Hal tersebut dilakukan dalam 

rangka proses pendekatan semasa berlangsungnya penyebaran Islam di Indonesia6.  

Penyebaran  Islam diajarkan ke beberapa kerajaan non-Islam dengan lembut 

dan tidak mengubah budaya yang telah ada, sehingga menarik simpatik masyarakat 

pribumi untuk memeluk ajaran Islam7, oleh karena itu Islam mulai meluas baik 

didaerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, bahkan sampai di Indonesia bagian timur seperti 

Sulawesi Selatan. 

 Sulawesi Selatan merupakan daerah yang sedikit lebih lambat di sentuh Islam 

oleh masyarakat dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Hal 

ini disebabkan karena Kerajaan Gowa baru diakui keberadaanya sebagai kerajaan yang 

berpengaruh dalam proses perdagangan kerajaan di Indonesia pada akhir abad ke- XVI. 

Dalam kurun waktu pengakuan tersebut para pedagang Muslim yang berasal dari 

berbagai daerah baik itu pedagang Nusantara maupun pedagang asing dari Eropa mulai 

ramai mendatangi daerah Selawesi Selatan.  

                                                             
6Muhammad Ilham Irsyad, Akulturasi Budaya Islam Dalam Arsitektur Masjid Tua Al-Hilal 

Katangka, “Skripsi” (UIN Alauddin Makassar, 2018), h. 1. 

7Samsul Munir Amir, Sejarah Peradaban Islam ,(Cet. V; Jakarta: Hamzah, 2015), h. 306. 
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Menurut teori yang dikemukakan oleh Noordyn, peristiwa masuknya Islam di 

Selawesi Selatan tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Yakni: 

melalui tiga tahapan yaitu: kedatangan Islam, penerimaan Islam, dan berdirinya 

kerajaan Islam. Salah satu bentuk inisiatif untuk kunjungan muballig khusus ke 

Makassar, sebenarnya sudah terencana sejak nahkoda Bonang berada di Gowa pada 

abad ke-XVI, tetapi baru terealisasi setelah memasuki awal abad XVII dengan 

kehadiran tiga Datuk dari Minangkabau. 

Di dalam Lontara Wajo disebutkan bahwa ketiga Datuk yang berperan penting 

dalam menyebarkan ajaran Islam di Sulawesi Selatan, tiga datu itu tiba pada awal abad 

ke XVII di Kota Tangah, Minangkabau, mereka adalah: 

a. Abdul Makmur Khatib,yang pertama ini lebih dikenal dengan nama datuk Ri 

Bandang,beliau merupakan ahli dalam bidang ilmu fiqih dan bertugas untuk 

menghadapi masyarakat Gowa dan Tallo yang masih meyakini tradisi lama, seperti: 

perjudian, minum arak, dan sabung ayam. Keberhasilan beliu berhasil 

mengislamkan raja Gowa dan Tallo kemudian mengajak untuk menyebarkan ajaran 

Islam.8 

b. Sulaiman Khatib Sulung, Khatib Sulung yang lebih akrab dengan julukan datuk 

Rapattimang, bertugas menyebarkan ajaran Islam di Kerajaan Luwu yang pada saat 

itu masih mempercayai kepercayaan nenek moyang. Kemudian berhasil 

mengislamkan raja Luwu La Pati Ware, Daeng Parebbuung pada tahun 1603 M9. 

                                                             
8 Rasyid MS, Peristiwa Tahun-Tahun Prasejarah Sulawesi Selatan Abad XIV-XIX, 

(Ujungpandang: Dep. Keditorat dan Kebudayaan, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung 

Pandang, 1985), h. 35-36. 

9Syamzan Syukur, Islamisasi Kadaulatan Luwu Pada Abad XVII (Makassar: Departemen 

Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur Keagamaan: 2009), h. 125. 
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c. Maulana Abdul Jawad Khhatib Bungsu, Khatib Bungsu atau lebih dikenal dengan 

nama Datuk Ritiro yang mendapat tugas di daerah Tiro Bulukumba pada tahun 

1604 M, dengan lebih mengembangkan ilmu Tasawuf, sesuai dengan kondisi 

masyarakat yang dihadapinya yang masih berpegang teguh pada sihir dan doti 

untuk membinasakan musuh. Keberhasilannya mampu mengislamkan Karaeng 

(raja) Tiro, La Unru Daeng Baso menerima ajaran Islam. 

Masjid bagi umat Islam memiliki makna yang sangat besar dalam kehidupan, 

baik makna secara material maupun makna spiritual10. Sebab, masjid memiliki fungsi 

pokok yakni sebagai tempat bersujud kepada sang pencipta Allah Swt11. 

Para tokoh penyebaran Islam memulai dengan membangun masjid sebagai 

tempat pusat beribadah dan tempat berpijak dari kegiatan dakwah yang dilakukan. 

Adapun kata masjid didalam Al-Qur’an terdapat dua puluh delapan kali disebutkan. 

Perkataan masjid berasal dari bahasa Arab, kata pokoknya sajadah (fi’il madi) memiliki 

arti dia telah sujud maka kata sajada di isim makan ini menyebabkan perubahan bentuk 

sajadah menjadi masjidu atau yang lebih dimaknai bangunan daripada masjid. Jika 

dilihat dari pengertian menurut bahasa Arab dari kata sajadah-sujud yang berarti patuh, 

taat, serta tunduk dengan penuh kehormatan dan takhzim (hormat). Sedangkan makna 

sujud dalam pandangan Islam adalah sebagai kepatuhan yang dilaksanakan setulus hati 

sebagai seorang hamba kepada Allah Swt.12 

                                                             
10Ahmad Subianto, Pedoman Manajemen Masjid (Cet.I; Jakarta: FOKKUS BABINROHIS 

Pusat ICMI Orsat Cempaka Putih Yayasan Kado Anak Muslim: 2004), h. 4. 

11Muhammad E. Ayyub, Manajemen Masjid (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 7. 

12Sidi Gazalba, Masjid Pusat Ibadat Dan Kebudayaan Islam (Jakarta: Pustaka Antara: 1998), 

h. 118. 
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Masuknya ajaran Islam di Selawesi Selatan telah memberikan warna terhadap 

terbentuknya akulturasi antara budaya lokal dan Islam itu sendiri. Bentuk bangunan 

masjid yang pada mulanya sangat sederhana berupa Mushollah, Langgar, Surau 

kemudian mengalami perkembangan dari segi bentuk yang mulai sempurna. Salah 

satunya adalah Masjid Tua Langgara’ di Enrekang. 

Kabupaten Enrekang merupakan salah satu provinsi di Sulawesi Selatan yang 

memiliki tempat bersejarah, salah satunya keberadaan Masjid yang berusia ratusan 

tahun. Masjid yang bahan dasarnya terbuat dari bahan kayu dan bambu ini merupakan 

salah satu peninggalan sejarah Islam. Masjid tersebut berlokasi tepat diatas bukit 

bebatuan yang luasnya 300 meter persegi dan dikelilingi berbagai bentuk lumpang 

(lubang-lubang kecil) yang berjumlah sebanyak 150 buah. 

Keberadaan Masjid Tua Langgara’ ini menarik perhatian penulis, sebab 

berlokasi diwilayah terpencil diatas puncak pengunungan Enrekang yang sulit untuk 

dijangkau, keunikan ini yang berbeda pada Masjid-masjid Tua lainnya di Sulawesi 

Selatan yang sebagian besar dibangun Masjid didaerah pesisi saat awal penyebaran 

Islam, oleh karena itu perlu untuk meneliti dan menganalisa sebagai jejak sejarah 

Penyebaran Islam di Enrekang yang ratusan tahun silam serta menganalisa proses 

Akulturasi pada Masjid. Dengan demikian penulis memformulasikan tema dari 

penelitiian ini adalah Masjid Tua Langgara’ yang berada pada situs Batu Tondon di 

Dusun Tondon Enrekang. 
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B. Fokus Penelitin dan Deskripsi Fokus 

Adapun yang menjadi landasan fokus penelitian dan deskripsi fokus dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Fokus penelitian, Akulturasi Budaya Pada Masjid Tua Langgara’ di 

Enrekang. 

2. Deskripi Fokus, Penulis Mendeskirpsikan jejak penyebaran Islam 

melalui sebuah Masjid Tua Langgara’ yang berada di Enrekang dengan meninjau 

langsung bagaimana sejarah berdirinya Masjid, fungsi dan perannya dalam fase awal 

pengenalan Islam hingga perkembangan Islam di Enrekang sampai sekarang. Masjid 

Tua Langgara’ selain masih difungsikan sebagai tempat beribadah masyarakat 

setempat dengan selang waktu-waktu tertentu saja seperti, hanya difungsikan pada 

pelaksanaan salat Jum’at, salat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Masjid Tua 

Langgara’ berperan sebagi tempat kegiatan-kegiatan upacara adat istiadat masyarakat 

Dusun Tondon, seperti: Upacara Maccera’ Manurung, Matammu Bulan, dan Mi’cing 

Malillin Sola Mi’cing Mariwang Masjid Tua Langgara’ juga memiliki keunikan 

tersendiri yaitu lokasi keberadaanya di daerah pelosok dibangun diatas gunung baru 

seluas 300 meter sejak awal-awal penyebaran Islam. Masjid ini kaya akan budaya dapat 

ditinjau dari segi Akulturasi pada bangunan Masjid yang berbentuk seperti rumah 

panggung mengikuti rumah adat Sappo Battoa milik Enrekang dan bahan dasar 

material dalam pembangunannya berupa kayu Cendana dan Cena’ Duri. 
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C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada urian latar belakang masalah, maka diperoleh pokok masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Akulturasi Budaya Pada Masjid Tua 

Langgara’ di Enrekang?” 

Untuk memperoleh kejelasan secara detail, maka masalah pokok tersebut 

dibahas dalam sub-sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Sejarah Penyebaran Islam dan Berdirinya Masjid Tua Langgara’ di 

Enrekang? 

2. Bagaimana Fungsi dan Peran Masjid Tua Langgara’ Dalam Penyebaran dan 

Perkembangan Islam di Enrekang? 

3. Bagaimana Akulturasi Budaya Pada Masjid Tua Langgara’ di Enrekang? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan usaha menetukan sebuah tulisan atau tahapan 

pengumpulan literature-literatur yang berhubungan dengan objek dan permasalahan 

pada sebuah penelitian, dalam hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa sebuah 

permasalahan yang terkait dengan hal yang diteliti belum ada yang meneliti serta 

membantu penulis dalam menentukan data sebagai bahan perbandingan agar data lebih 

di kaji dengan jelas.13 

Adapun dalam penelitian ini yang mengkhususkan pada Masjid Tua Langgara’ 

di Desa Tokkonan Kecamatan Enrekang kabupaten Enrekang, perlu menggunakan 

beberapa literature pendukung, diantaranya: 

                                                             
13Wiratna Sujerweni, Metodologi Penelitian (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014) h. 

57. 



10 
 

 
 

 

1. Buku yang ditulis oleh Ashadi tahun 2018, dengan judul “ Akulturasi Arsitektur 

Masjid-masjid Tua di Jakarta”. Buku ini membahas mengenai bentuk-bentuk 

Arsitektur pada masjid-masjid tua di Indonesia dan meninjau suatu 

perkembangan bangunan Masjid melalui proses Akulturasi budaya. Buku ini 

membantu peneliti untuk mengetahui teori-teori dan penerapan Akulturasi pada 

sebuah Masjid, dengan demikian sengat bersinergi dengan objek penelitian ini 

yakni menganalisis Akulturasi Budaya pada Masjid Tua Langgara’. 

2. Selanjutnya yang ditulis oleh Abdul Rochym tahun 2015, dengan judul “Masjid 

dalam karya arsitektur Nasional Indonesia”. Didalam buku ini menjelaskan 

secara detail tentang bangunan-bangunan sebuah masjid dari masa ke masa, 

perkembangan masjid di masa lebih modern, serta buku ini juga membahas 

bagaimana masjid dan realisasinya di setiap daerah yang berbeda budaya. 

3. Buku yang ditulis oleh Yulianto Sumalyo tahun 2013, dengan judul “Arsitektur 

Masjid dan Moment Sejarah Muslim”. Buku ini menjelaskan sejarah umat 

Islam serta perkembangannya yang diikuti oleh arsitektur bangunan-banganun 

masjid sejak awal abad pertama hijriyah sampai sekarang, yang dimana 

mengalami perkembangan disetiap masanya. 

4. Buku yang ditulis oleh Uka Tjandrasasmita tahun 2013, dengan judul buku 

“Arkeologi Islam Nusantara”. Didalam buku ini membahas pengertian ilmu 

dasar arkeologi Islam dalam pembentukan dan pewarisan kebudayaan di 

Nusantara, dan juga membahas sejarah peninggalan Islam serta melihat 

kehidupan sosial masyarakat nusantara. 
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5. Buku yang ditulis oleh Sidi Gazalba tahun 1994, dengan judul “Masjid Pusat 

Ibadah dan Kebudayaan Islam”. Didalam buku in memberikan penjelasan 

mengenai perpaduan antara syariat agama dan budaya. 

6. Tesis yang ditulis oleh Sunardi tahun 2022, dengan judul “Integrasi Budaya 

Islam dan Budaya Lokal di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang”. 

Dalam penelitian Tesis ini memberikan data tentang kebudayaan lokal 

masyarakat Enrekang dan membantu peneliti dalam hal ini menemukan jejak 

islamisasi di kecamatan Enrekang. 

7. Buku yang ditulis oleh Sritimuryati tahun 2013, dengan judul buku “Sejarah 

Enrekang”. Buku ini membahas tuntas mengenai sejarah Enrekang dari masa 

Tomanurung sampai pada masa penjajahan, maka sangat membantu dalam 

mengumpulkan data penelitian ini. 

8. Skripsi yang ditulis oleh Elmy Anggraini 2020, dengan judul “Masjid Tua 

Langgara’ di Desa Tokkonan Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang 

(Studi Historis dan Arkeologis). Penelitian ini membahas tentang aspek 

peninggalan artefak pada sekitaran masjid dan arsitektur Masjd Tua Langgara’. 

Melalui skripsi ini membatu penulis dalam pengembagan informasi yang erat 

kaitannya pada Masjid Tua Langgara’ di Enrekang. 

E. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk merekonstruksi sejarah penyebaran Islam dan sejarah berdirinya Masjid Tua 

Langgara’di Enrekang. 

b. Mendeskripsikn dan menganalisis fungsi dan peran Masjid Tua Langgara’ di 

Enrekang. 
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c. Mendeskripsiskan dan mengalanisis Akulturasi pada Masjid Tua Langgara’ di 

Enrekang. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Sebagai karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai penambah khazanah keilmuan 

Sejarah Islam dalam bidang pembahasan Masjid dan dapat dijadikan rujukan yang 

baik untuk generasi selanjutnya dan pengembangan penelitian yang akan datang. 

b. Memberikan informasi dan sumbangsi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan 

khususnya dalam bidang ilmu sejarah dan budaya. 

c. Sebagai salah satu rujukan dalam penelitian mengenai Arkeologi peninggalan 

Islam yang masih terjaga eksistensinya oleh masyarakat di Desa Tokkonan 

Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang sampai sekarang. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Masjid  

1. Pengertian Masjid 

Sejarah telah mencatat pada abad pertama hijriyah dimana zaman permulaan 

agama Islam masjid telah dibangun sebagai bentuk semangat para kaum muslimin 

dalam belajar agama Islam yang diseruhkan oleh nabi Muhammad Saw inilah yang 

menjadi bentuk arsitektur Islam, sebab pada dasarnya sebagai budaya dalam Islam 

yang berbentuk bangunan Masjid1. 

Masjid berasal dari kata bahasa Arab yaitu “sajadah-yasjiduh-sujudan-

masjidan” yang memiliki arti tempat untuk bersujud atau tempat seorang hamba untuk 

menyembah kepada Allah Swt. Secara makna dapat dipahami bahwa seluruh tempat 

yang ada dipermukaan Bumi ini adalah masjid bagi kaum muslimin dimanapun boleh 

melakukan ibadah Shalat dengan syarat tempat tersebut tidak najis dan kuburan serta 

tempat-tempat yang dilarang dalam syariat Islam2. Sebagaimana sabda nabi 

Muhammad Saw dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh imam Muslim r.a: 

ضُ كُ  رَأ داًالِْأ جُوأ لُّهَا مَسأ  

Artinya: 

Setiap bagian dari bumi Allah Swt adalah tempat sujud (H.R. Muslim).  

 

                                                             
1Yulianto Sumalyo, Arsitektur Masjid dan Momen Sejarah Muslim (Cet. II; Yogyakarta:  

GAJAH MADA UNIVERSITY PRESS, 2006), h. 4. 

2Muhammad Anwar, Manajemen Masjid dan Aplikasinya (Cet. 1; Gowa: Pusaka Almaida, 

2017), h. 2. 
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Adapun keterangan di dalam Al-Qur’an dapat dijumpai kata masjid dan 

memiliki beberapa makna, antara lain: 

a. Masjid yang bermakna anggota badan yang sujud. Fiman Allah Swt dalam QS. Al-

Jin/72:18: 

ا مَعَ اللّٰهِ احََداً   انََّ الأمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فلَََ تدَأعُوأ  وَّ

Terjemahnya:  

Janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya disamping 

(menyembah) Allah.3 

b. Kata Masjid yang bermakna ibadah (Shalat). Firman Allah didalam QS. Al-

A’raf/7:31: 

جِد    ا زِيأنتَكَُمأ عِنأدَ كُل ِ مَسأ رِفيِأنَ ࣖ يٰبنَيِأْٓ اٰدمََ خُذوُأ اۚ انَِّهٗ لََ يحُِبُّ الأمُسأ رِفوُأ ا وَلََ تسُأ رَبوُأ ا وَاشأ كُلوُأ  وَّ

Terjemahnya: 

Hai anak Adam, pakailah pakaiianmu yang indah di setiap (memasuki) 
masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.4 

c. Kata masjid yang memiliki makna sebuah tempat. Sebagaimana firman Allah Swt 

dalam QS. At-Taubah/9:108: 

نَ لََ تقَمُأ فيِأهِ ابََداًۗ  هِۗ فيِأهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوأ مَ فيِأ م  احََقُّ انَأ تقَوُأ لِ يَوأ سَ عَلىَ التَّقأوٰى مِنأ اوََّ جِدٌ اسُ ِ لمََسأ

رِيأنَ  اۗ وَاللّٰهُ يحُِبُّ الأمُطَّه ِ رُوأ  انَأ يَّتطََهَّ

 

 

 

                                                             
3Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta: Syamil Qur’an, 2008) h. 573. 

4Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya h. 154 
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Terjemahnya: 

Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. 
Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar taqwa (masjid Quba), sejak 
hari pertama adalah lebih kamu shalat didalamnya. Didalam masjid itu ada 
orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang bersih.5 

Adapun beberapa pengertian masjid menurut pada ahli, antara lain: 

1. Menurut Hasan Sadeli, menurutnya batasan bahwa masjid memiliki arti tempat 

sujud, maksudnya adalah bangun khusus sebagai tempat beribadah kepada 

Allah Swt seperti melaksanakan Shalat, dan tempat kegiatan Muslimin lainnya. 

Bahkan Nabi Muhammad Saw memfungsikan masjid sebagai tempat mengatur 

siasat perang.6 

2. Menurut Sidi Gazalba, dilihat dari segi harfiah, masjid memanglah tempat 

sembahyang, perkataan masjid berasal dari kata bahasa Arab. Kata pokoknya 

yakni sujudan, fiil maadhi-nya Sajadah (dia sudah sujud), kata Sajadah diberi 

ejaan ma, sehinggah terjadilah isim makan. Isim makan inilah yang 

menyebabkan perubahan bentuk kata Sajadah menjadi kata masjidu, masjid. 

Jadi ejaan aslinya adalah Masjid (dengan huruf A). Pengambilan ahli kata 

masjid oleh Bahasa Indonesia umumnya membawa proses perubahan bunyi 

kata “a” menjadi ‘’e’’, sehingga sering terjadilah bunyi masjid. Perubahan 

bunyi “ma” menjadi “me” disebabkan tanggapan awal “me” dalam bahasa 

Indonesia. Maka dengan demikian hal tersebut salah, kesalaham umum seperti 

ini didalam bahasa asing diserap kedalam Bahasa Indonesia sudah biasa. Dalam 

ilmu bahasa sudah menjadi kaidah, jika suatu penyimpangan atau kesalahhan 

                                                             
5Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, h. 204 

6Hasan Shadily, Ensiklopedia Indonesia Jilid III (Jakarta: Ikhtiar Baru: 1982) h. 216. 
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dilakukan secara umum, maka ini dianggap benar, menjadilah ia sebagai 

terkecualian.7 

3. Menurut R. Soekmono, masjid memiliki arti yang sebenarnya adalah tempat 

sujud, yaitu tempat orang beribadah (Shalat) menurut peraturan Islam. Yang 

sesuai dengan pendirian bahwa Allah Swt dimana saja dan tidak terikat kepada 

suatu tempat.  

Penjelasan yang dipaparkan oleh para ahli ini dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksdud dengan masjid adalah suatu bangunan atau tempat yang dibangun atas dasar 

iman dan taqwa kepada Allah Swt. Sebagai tempat belajar dan membina umat Islam, 

sebagai tempt pelayanan kaum muslimin dalam urusan keagamaan dan kehidupan 

sosial yang erat kaiitannya dengan ibadah dan juga sebagai pusat kekuatan umat Islam. 

Masjid memiliki makna yang sangat besar dalam kehidupan kaum muslimin, 

baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk spiritual. Adapun kata masjid Allah Swt 

menyebutkan 26 kali diulang didalam Al-Qur’an, diantaranya yaitu tercantum didalam 

QS An-Nur/24:36-37 

صَالِ ٦٣ٗۙ ٰ ِ وَالَأ  يسَُب حُِ لهَٗ فيِأهَا باِلأغدُوُ 
مُهٗۙٗ فعََ وَيذُأكَرَ فيِأهَا اسأ ت  اذَِ نَ اللّٰهُ انَأ ترُأ   فيِأ بيُوُأ

كٰوةِ ۙٗيَخَافوُأ نَ   لٰوةِ وَايِأتاَۤءِ الزَّ رِ اللّٰهِ وَاِقاَمِ الصَّ لََ بيَأعٌ عَنأ ذِكأ رِجَالٌ لََّ تلُأهِيأهِمأ تِجَارَةٌ وَّ

بَأصَارُ ٦٣ٗۙ بُ وَالَأ مًا تتَقََلَّبُ فيِأهِ الأقُ لوُأ  يَوأ

Terjemahnya: 

Bertasbihlah kepada Allah Swt di Masjid-masjid yang telah diperintahkan 
untuk dimuliakan dan beri namanya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu 
petang laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh 
jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) 

                                                             
7Sidi Gazalba, Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam (Jakarta: Pustaka Antara: 1998), h. 

118. 
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membayarkan zakat, mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan 
penglihatan menjadi guncang.8 

Berdasarkan ayat tersebut, memiliki makna bahwa masjid adalah rumah Allah 

Swt, ditempatkan untuk hamba-nya dalam mengingat (dzikir), bersyukur atas nikmat 

yang Allah Swt telah berikan serta bersujud, menyembah dengan hati penuh 

keikhlasan. Masjid berperan lebih dalam kesinambungan kepada sang khaliq 

(pencipta), peran spiritualnya lebih menonjol dibandingkan dengan peran materialnya 

(duniawi). Pada bulan Ramadhan ataupun hari Jum’at misalnya masjid menjadi pusat 

berkumpulnya umat Islam daripada bulan-bulan biasanya, kaum muslimin 

melaksankan salat berjama’ah yang telah diyakini bersama sebagai kewajiban yang 

harus dilaksankan. 

Umat Islam telah menyakini bahwa masjid adalah rumah Allah Swt, namun 

walaupun begitu masih ada sebagian kaum muslimin yang masih asing akan dengan 

masjid, disebabkan mereka pergi ke masjid hanya seminggu sekali kita sholat Jum’at 

bahkan adapula setahun sekali hanya ketika shalat hari raya saja dan yang palin prihatin 

dijumpai lahir dan dibesarkan dari orang tua beragama Islam akan tetapi enggan untuk 

melaksanakan salat apalagi pergi ke masjid, memiliki identitas seorang muslim, tetapi 

aktifitas kesehariannya tidak pernah bersujud dilantai masjid.9 

Pada masa Nabi Muhammad Saw dan setelahnya, tempat sebagai pusat 

kegiatan kaum muslimin adalah masjid. Kegiatan dalam bidang pemerintahan, 

mencakup ideology, politik, ekonomi, sosial, pendidiakn, dan kemiliteran ini semua 

dibahas dan diselesaikan di lembaga masjid. Tidak hanya itu masjid juga merupakan 

                                                             
8Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, h. 354-355 

9Achmad Subianto, Pedoman Manajemen Masjid (Cet.I; Jakarta: FOKKUS BABINROHIS 

Pusat ICMI Orsat Cempaka Putih Yayasan Kado Anak Muslim: 2004), h. 5. 
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ajang halaqah atau diskusi, tempat untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan 

agama, dengan melihat perkembangan remaja masjid di era sekarang ini juga termasuk 

upaya memaksimalkan fungsi masjid itu sendiri. 

Jika perintah atas kewajiban mendirikan sholat bagi kaum muslimin tidak ada, 

maka bisa saja istilah nama Masjid dalam Islam itu tidak ada. Perintah 

mendirikanshalat telah disyariatkan sejak awal diturunkan ajaran Islam yakni sebanyak 

empat rakaat, yaitu dua rakaat di pagi hari dan dua rakaat lainnya di sore hari. Adapun 

penetapan waktu menjadi lima waktu sampai sekarang ini, bermula saat nabi 

Muhammad Saw di isra mi’rajkan oleh Allah Swt.10  

2. Lintas Sejarah Masjid Pertama dalam Islam 

Nabi Muhammad Saw menjalankan amanah kerasulannya di Mekkah selama 

13 tahun lalu melanjutkan tugasnya dengan hijrah ke Madinah. Sebab misi pada saat 

itu adalah mengembangkan ad-din dengan cara mengislamkan manusia. Sejak di 

Mekkah strategi dakwah nabi Muhammad Saw tidak berjalan mulus disebabkan 

kurangnya yang mendukung dan beriman kepada-nya sehingga tantangan daripada 

pihak lawan semakin kuat inilah yang mendorong nabi Muhammad Saw mengubah 

strategi dakwah menuju Madinah dan menjadikan Kota Madinah sebagai markas 

besarnya.11 

Penduduk Madinah yang dikenal memiliki watak lembut dan menerima agama 

Islam yang dibawa oleh Rasulullah Saw, mereka sangat antusias mengirim utusan 

kepada nabi Muhammad dengan tujuan agar hijrah ke Madinah. Dengan usaha dua kali 

                                                             
10Shafiryyurrahman Al-Mubarakfuri, Ar-Rakhiqul Makhtum (Cet. XI; Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar: 2016) h. 158. 

11Muhammad E Ayyub, Manajemen Masjid, (Jakarta: Gema Insani: 2009), h. 2. 
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berturut-turut setelah tepatnya pada saat musim haji dengan dua peristiwa yang dikenal 

dalam sejarah yakni bai’at aqabah pertama dan aqabah kedua, alhasil pengutusan 

akhirnya nabi Muhammad Saw berniat untuk hijrah. 

Hijrahnya Nabi Muhammad Saw dari Mekkah ke Madinah, berakhir pula fase 

pertama sejarah kerasulan dari risalahnya, melalui banyak peristiwa berjuang antara 

hidup dan mati hanya untuk menegakkan agama Islam di tengah masyarakat Mekkah. 

Oleh karena itu peristiwa ini Allah abadikan di dalam firmannya QS. Al-Anfaal/8:30: 

كُرُ اللّٰ  نَ وَيمَأ كُرُوأ كَۗ وَيمَأ رِجُوأ كَ اوَأ يخُأ كَ اوَأ يقَأتلُوُأ ا لِيثُأبتِوُأ كُرُ بكَِ الَّذِيأنَ كَفَرُوأ  ۗوَاللّٰهُ هُ وَاِذأ يمَأ

 خَيأرُ الأمَاكِرِيأنَ 

Terjemahnya: 

Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya 
terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau 
mengusirmu, mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu 
daya itu.12 

Kemudian Allah melanjutkan firmannya didalam QS. At-Taubah/9:40: 

ا ثاَنيَِ اثأنَيأنِ اِذأ همَُا فىِ الأغاَرِ اِ  رَجَهُ الَّذِيأنَ كَفَرُوأ هُ فقَدَأ نصََرَهُ اللّٰهُ اذِأ اخَأ لُ ذأ الََِّ تنَأصُرُوأ  يَقوُأ

د  لَّ  زَنأ انَِّ اللّٰهَ مَعنَاَۚ فاَنَأزَلَ اللّٰهُ سَكِيأنتَهَٗ عَليَأهِ وَايََّدهَٗ بِجُنوُأ هَا وَجَ لِصَاحِبهِٖ لََ تحَأ عَلَ مأ ترََوأ

لٰىۗ وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الأعلُأياَۗ وَاللّٰهُ عَزِيأزٌ حَكِيأمٌ   كَلِمَةَ الَّذِيأنَ كَفرَُوا السُّفأ

Terjemahnya: 

Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad) maka sesungguhnya Allah 
telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Mekkah) 
mengeluarkannya (dari Mekkah) sedang dia salah seorang dari dua orang 
ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya: 
“janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita.” Maka 
Allah menurunkan keterangan-nya kepada (Muhammad) dan membantunya 
dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Al-Qur’an menjadikan 

                                                             
12Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, h. 180. 
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orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. 
Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana.13 

 Setelah melalui perjalanan di padang pasir yang sangat luas dan sangat panas, 

akhirnya tepat pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awwal tahun 1 Hijriyah, tibalah Nabi 

Muhammad Saw di sebuah tempat yang bernama Quba, yang berlokasikan 10 Km 

jauhnya dari Yastrib. Selama empat hari beristirahat, Nabi Muhammad Saw dan para 

sahabat membangun sebuah masjid, yaitu masjid Quba atau disebut juga masjid taqwa 

dikarenakan masjid ini dibangun atas dasar taqwa kepada Allah Swt. Inilah masjid 

pertama kali didirikan dalam sejarah Islam. 

 Bangunan daripada Masjid Quba tersebut terdiri dari pelepah kurma, berbentuk 

persegi empat, dengan enam serambi yang tinggi. Masjid pertama dalam sosialisasi 

Islam hanya sekedar tempat untuk bersujud atau tempat shalat dan tempat berteduh dari 

panasnya sinar matahari di padang pasir yang tandus. Keberadaan masjid Quba 

merupakan tonggak kokoh syiar Islam periode awal. 

 Di masjid Quba inilah Nabi Muhammad Saw untuk pertama kalinya 

melaksanakan salat Jum’at dan shalat berjamaah bersama para sahabat, proses dakwah 

Nabi Muhammad Saw terus berkembang hingga selanjutnya gencar untuk 

pembangunan masjid lainnya di tengah Kota Madinah, yakni Masjid Nabawi yang 

kemudian masjid ini menjadi pusat aktivitas Nabi Muhammad Saw dan kaum 

Muslimin. Sangat menarik dalam sejarah Nabi Muhammad Saw hampir secara teratur 

waktunya untuk mengunjungi masjid Quba dan mendirikan salat berjama’ah dengan 

                                                             
13Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, h. 193. 
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warga desa kala itu, dari kebiasaan itu kemudian diikuti banyak para sahabat seperti 

Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muaz Bin Jabal serta sahabat yang lainnya.14 

B. Fungsi Masjid untuk Masyarakat 

1. Masjid  Sebagai Tempat Beribadah 

Masjid merupakan sebuah lembaga yang pokok dalam ajaran Islam. Pada masa 

Nabi Muhammad Saw, masjid berfungsi sebagai pusat peribadatan dan sosial 

kemasyarakatan. Masyarakat mampu disatukan dan diatur di Masjid hal ini merupakan 

bagian dari penjelma kebudayaan, maka dalam hal ini masjid disamping berfungsi 

sebagai pusat peribadatan juga sebagai pusat kebudayaan Islam15. 

Jika diamati baik, terdapat banyak jumlah bangunan masjid yang ada di 

Indonesia, memiliki beraneka ragam bentuk kegiatan yang dilakukan didalamnya 

namun tidak semua masjid di Indonesia mampu berfungsi dengan baik, ada masjid 

yang memiliki bangunan yang besar tapi sepi jamaah dan kurang produktif, tapi ada 

juga masjid dengan bangun yang kecil  dan selalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan 

periibadatan maupun sosial kemasyarakatannya. 

Fungsi utama dari masjid adalah tempat bersujud kepada Allah Swt, tempat 

salat, tempat mensucikan diri, dan tempat beribadah kepada Allah baik itu ibadah 

khusus maupun ibadah umum. Kaum muslimin diperintahkan untuk senantiasa 

mengunjungi masjid guna melaksanakan sholat secara berjamaah oleh sebab itu 

                                                             
14Muhammad Anwar, Manajemen Masjid dan Aplikasinya (Cet, I; Gowa: Pusaka Almaida, 

2017) h. 3-5. 

15Suwardi, Masjid Raya Ujung Pandang dan Peranannya dalam Pengembangan Islam di 

Ujung Pandang: Suatu Tinjauan Sejarah, “Skripsi” (IAIN Alauddin Makassar: 1996) h. 16. 
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melalui masjid senantiasa dikumandangkan adzan sebagai bentuk panggilan untuk 

mengingat dan mengagungkan sang pencipta Allah Swt16. 

Melaksanakan salat secara berjamaah di masjid dijanjikan pahala yang besar, 

sesuai dengan hadits nabi yang diriwayatkan dari imam Bukhari dan Muslim: 

لُ اللَّهِ صَلىَ اللَّهُ عَليَأهِ وَ سَلَّمَ صَلَةَُ الأجَمَاعَةِ تفَأضُلُ  عَنِ ابأنِ عُمَرَ قاَلَ رَسُوأ

رِيأنَ درََجَةً )رواه البخارى و مسلم(عَلىَ صَلََةِ الأفذَ ِ بِسَبأعِ وَ عِ  شأ  

Terjemahnya: 

Dari Ibnu Umar. R.a., Rasulullah Saw, bersabda: salat berjamaah (di Masjid) 
lebih utama dari salat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat Bukhori dan 
Muslim).  

Terdapat banyak lagi hadits-hadits yang membahas mengenai keutamaan dan 

perintah salat berjamaah khususnya jika dilakukan di masjid, sebab jika dimasjid 

jamaah akan lebih banyak (melebihi dari dua orang). Maka fungsi masjid sebagai 

tempat mendirikan salat berjamaah sangatlah tepat.  

Ketika adzan dikumandangkan, kaum Muslimin akan berbondong-bondong 

menuju ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat dan meninggalkan segala bentuk 

urusan duniawi, peristiwa seperti ini dapat kita jumpai di Masjidil Haram, saat ketika 

muadzin mengumandangkan adzan semua toko berhenti berniaga, utamanya ketika 

salat Juma’at. Hal tersebut sudah menjadi perintah Allah Swt yang terdapat dalam 

firmannya di QS. Al-Jumu’ah/62:9 

عَۗ  رِ اللّٰهِ وَذرَُوا الأبيَأ ا اِلٰى ذِكأ عَوأ مِ الأجُمُعةَِ فاَسأ لٰوةِ مِنأ يَّوأ دِيَ لِلصَّ ا اِذاَ نوُأ يْٰٓايَُّهَا الَّذِيأنَ اٰمَنوُأْٓ

نَ  لمَُوأ  ذٰلِكُمأ خَيأرٌ لَّكُمأ انِأ كُنأتمُأ تعَأ

 

                                                             
16Mohammad E. Ayyub, Manajemen Masjid (Jakarta: Gema Insani: 2009), h. 7. 



23 
 

 
 

Terjemahnya: 

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat (Jum’at), 
maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli 
yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui17.  

Kandungan ayat tersebut adalah Allah menghimbau kepada orang-orang 

beriman dimanapun berada agar segera ke masjid untuk salat Juma’at atau salat 

berjamaah lima waktu apabila adzan telah dikumandangkan maka segeralah mengingat 

Allah dengan khusyuk dan tinggalkan segala bentuk aktifitas jual beli dan berbagai 

kegiatan lainnya, yang demikian itu meninggalkan sementara itu lebih baik daripada 

menunda shalat diawal waktu dengan berjamaah di masjid. 

Apabila salat wajib telah dilaksankan di awal waktu dengan berjamaah di 

masjid, maka kembalilah bertebaran di bumi untuk kembali bekerja atau bisnis, carilah 

karunianya, rezeki yang halal dan berkah, maka ingatlah Allah sebanyak-banyaknya 

ketika shalat maupun ketika bekerja agar beruntung dunia dan akhirat inilah yang 

dimaksudkan keseimbangan hidup18. 

Selain mendirikan salat berjamaah, masjid juga difungsikan sebagai tempat 

ibadah lainnya seperti membaca Al-Qur’an, Kultum ataupun melaksanakan iktiikaf 

(berdiam diri di masjid). Salah satu kebiasaan masyarakat Indonesia ialah sering 

melakukan kagiatan tadarus Al-Qur’an di Masjid-masjid utamanya ketika bulan 

Ramadhan, selain itu masjid difungsikan sebuah kegiatan yang sesuai dengan 

kebudayaan disetiap daerah. 

 

 

                                                             
17Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 554. 
18Achmad Subianto, Pedoman Manajemen Masjid (Cet.I; Jakarta: FOKKUS BABINROHIS 

Pusat ICMI Orsat Cempaka Putih Yayasan Kado Anak Muslim: 2014), h. 14. 
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2. Masjid Sebagai Tempat Berdakwah 

Salah satu kewajiban umat Islam adalah saling menasehati dalam hal kebaikan 

dan berdakwah yakni menyeruh kepada kebajikan, melaksanakan hal-hal yang baik 

dan menghindari kebatilan, dengan dakwah di masjid juga mampu saling mengenal dan 

akrab antar sesama umat Islam. Ini berarti masjid adalah sarana dalam kegiatan dakwah 

seperti yang telah dilakukan Rasulullah Saw. Di dalam Al-Qur’an Allah Swt telah 

memerintahkan kepada umat Islam untuk berdakwah terdapat di QS. Ali-Imran/3:104: 

ىِٕكَ 
ۤ
نَ عَنِ الأمُنأكَرِ ۗ وَاوُلٰ فِ وَينَأهَوأ نَ باِلأمَعأرُوأ نَ اِلىَ الأخَيأرِ وَيأَأمُرُوأ ةٌ يَّدأعُوأ نأكُمأ امَُّ وَلأتكَُنأ م ِ

نَ   هُمُ الأمُفألِحُوأ

Terjemahnya: 

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepda 
kebajkan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang 
mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.19 

3. Masjid Sebagai Tempat Beri’tikaf 

Sebagai seorang Muslim hendaknya senantiasa untuk membersihkan diri baik 

itu lahiriyah maupun batiniyah dengan cara membina kesadaran untuk dan 

mendapatkan pengalaman batin yang terpelihara keseimbangan jiwa dan raga secara 

menyeluruh20. Perintah beri’tikaf di masjid Allah perintahkan sebagaimana firmannya 

dalam QS Al-Baqarah/2:187: 

 

                                                             
19Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.63 

20Muhammad Anwar, Manajemen Masjid dan Aplikasinya (Cet, I; Gowa: Pusaka Almaida, 

2017), h. 44 
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فثَُ اِلٰى نِسَاۤىِٕكُمأ ۗ هنَُّ  ياَمِ الرَّ لةََ الص ِ لِباَسٌ لَّكُمأ وَانَأتمُأ لِباَسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللّٰهُ انََّكُمأ  احُِلَّ لكَُمأ ليَأ

ا مَا كَتبََ ا هنَُّ وَابأتغَوُأ  ٰـنَ باَشِرُوأ
نَ انَأفسَُكُمأ فتَاَبَ عَليَأكُمأ وَعَفاَ عَنأكُمأ ۚ فاَلأ تاَنوُأ لّٰهُ لكَُمأ ۗ لكُنأتمُأ تخَأ

ا حَتّٰى يتَبَيََّنَ  رَبوُأ ا وَاشأ وا وَكُلوُأ رِ  ثمَُّ اتَمُِّ وَدِ مِنَ الأفجَأ سَأ خَيأطِ الَأ بَأيَضُ مِنَ الأ خَيأطُ الَأ لكَُمُ الأ

دُ اللّٰهِ فلَََ تقَأ  نَۙٗ فىِ الأمَسٰجِدِ ۗ تِلأكَ حُدوُأ هنَُّ وَانَأتمُأ عَاكِفوُأ ياَمَ الِىَ الَّيألِۚ وَلََ تبُاَشِرُوأ هاَۗ الص ِ رَبوُأ

نَ كَذٰلِكَ يبُيَ نُِ اللّٰهُ اٰيٰ   تهِٖ لِلنَّاسِ لعََلَّهُمأ يتََّقوُأ

Terjemahnya: 

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-
isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi 
mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, 
karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka 
sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah 
untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari 
benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai 
(datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu 
beri’tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu 
mendekatinya. Demikian itu Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada 
manusia, supaya mereka bertakwa21. 

4. Masjid sebagai tempat bermusyawarah kaum Muslimin 

Pada zaman nabi Muhammad Saw, masjid merupakan tempat untuk melakukan 

musyawarah dengan tujuan menyelesaikan segala persoalan yang terjadi pada 

masyarakat, masjid adalah tempat yang paling nyaman untuk bermusyawarah dan 

membahas masalah sosial kemasyarakatan, bahkan hingga sampai sekarang, kaum 

Muslimin masih memfungsikan masjid untuk bermusyawarah masalah sosial 

masyarakat serta menjadikan sebagai pusat peradaban, yaitu masjid dalam hal apapun 

dapat menjadi pusat kegiatan dalam upaya menciptakan tatanan masyarakat yang lebih 

baik. Jika dilihat selama ini pusat-pusat pengembangan masyarakat masih terfokus 

pada lembaga-lembaga formal seperti sekolah, maka saatnya menjadikan masjid sebagi 

                                                             
21Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h.29. 
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alternatif pembinaan umat dan negara secara keseluruhan, inilah contoh untuk 

mengikuti apa yang Rasulullah Saw lakukan22. 

5. Masjid Sebagai Tempat Konsultasi Kaum Muslimin 

Masjid merupakan tempat kaum muslimin berkonsultasi menyampaikan 

permasalahan-permasalahan, meminta bantuan dan pertolongan. Sebagai tempat 

konsultasi, masjid harus mampu memberikan kesan, masjid harus menyediakan atau 

menghasilkan ahli-ahli dalam bidangnya. 

Dalam hal ini, masjid bisa berperan untuk konsultasi masalah pendidikan anak, 

contohnya konsultasi psikologi yang bisa berpraktek seminggu sekali untuk 

penanganan anak yang bermasalah dalam belajar atau bahkan masalah anak yang 

kurang berprestasi dan masalah anak lainnya 

Masjid juga berfungsi sebagai tempat meningkatkan ukhuwah islamiyah. Kaum 

muslimin yang sering bercerai berai pada umumnya disebabkan jamaah yang jarang 

berjumpa atau datang ke masjid, sehingga antara mereka tidak saling mengenal, hala 

ini dapat menyebabkan rapuhnya ukhuwah sesame umat Islam. 

6. Masjid sebagai madrasah ilmu pengetahuan 

Para sahabat dalam menuntut ilmu senantiasa menjadikan masjid sebagai 

tempat yang paling baik untuk belajar, dimana Nabi Muhammad Saw sebagai guru 

yang mengajari langsung ilmu pengetahuan, hingga Rasulullah Saw wafat hal tersebut 

tetap berkelanjutan, mereka yang menjadi ahli dalam ilmu Al-Qur’an maupun Hadits 

                                                             
22Muhammad Imanuddin dkk, Manajemen Masjid (Cet, I; Bandung: Widia Bhakti Persada: 

2022), h. 18. 
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melanjutkan peran Nabi Muhammad Saw sebagai guru yang tetap merealisasikan 

proses pembelajaran di Masjid23. 

Di zaman sekarang dapat dijumpai Masjid-masjid dengan majelis ta’limnya 

sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan umat Islam, 

terkhusus ilmu pengetahuan tentang agama Islam. 

7. Masjid sebagai pengelola sedekah, infaq, dan zakat 

Masjid merupakan salah satu tempat untuk mengumpulkan dana, mengelola 

dan menyalurkan kepada orng-orang yang membutuhkannya. Hal ini dilakukan umat 

Islam untuk beramal saleh. 

Di Indonesia masalah infaq, zakat dan sadaqah belum mendapatkan perhatian 

yang baik. Mestinya dana Infaq dan shadaqah bisa dikelolah dengan baik untuk 

digunakan dalam kegiatan yang produktif, sehingga bisa membantu para fakir miskin. 

Dengan adanya kegiatan yang produktif, maka akan membantu menggerakkan 

ekonomi umat dan berarti membuka lapangan kerja. 

Dari berbagai fungsi tersebut, maka aktualisasi dari kegiatan masjid sangat 

tergantung dari aktifitas pengurusannya maupun pendanaannya. Dapat disaksikan 

pembangunan maupun renovasi masjid telah terjadi dimana-mana hingga ke pelosok 

tanah air. Ketika ekonomi baik, pembangunan masjid dapat diselenggarakan dengan 

lancar. Tetapi ketika ekonomi memburuk, maka pembangunan masjid sering tertunda-

tunda dan memakan waktu yang lama. Masjid Istiqlal misalnya, pernah terbengkalai 

pembangunannya, karena Negara sedang mengalami kesulitan ekonomi. Ada 

pembangunan masjid yang dibiayai dengan pengumpulan dana dari sumbangan dana 

                                                             
23Muhammad Anwar, Manajemen Masjid dan Aplikasinya (Cet, I; Gowa: Pusaka Almaida, 

2017), h.18-19. 
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masyarakat atau pengendara mobil yang kebetulan lewat saja. Sebagian besar orang 

menyayangkan cara pengumpulan dana seperti ini, dikarenakan ada kesan bahwa 

masjid di danai dengan uang hasil megemis. 

Sesuai dengan perkembangan masyarakat, maka fungsi masjid terus berkemang 

terutama dalam rangka meningkatkan kecerdasan umat, peningkatan iman dan taqwa, 

serta ilmu pengetahuan 

Sepanjang masjid masih diperluas fungsi dan perannya, maka fungsi masjid 

tidak hanya sebagai tempat peribadatan. Tetapi harus juga dijadikan sebagai pusat 

pemberdayaan dan pengembangan umat Islam di dunia 

 

8. Masjid Sebagai Tempat Penyelenggaraan Pernikahan 

Masjid selain tempat beribadah, juga dapat dijadikan sebagai tempat 

dilaksanakannya resepsi pernikahan oleh umat muslim. Penyelenggaraan pernikahan 

(akad nikah) di masjid, mencerminkan suatu peristiwa keagamaan. Tetapi, peristiwa 

ini belum banyak dipahami oleh kaum muslimin, karena para pemimpin Islam kurang 

mendorong pada pemanfaatan masjid sebagai tempat pelaksanaan pernikahan. Hal ini 

karena Masjid dipercaya sebuah tempat yang suci24. 

Fungsi-fungsi masjid tersebut di atas telah diaktualisasiakan dengan kegiatan 

yang sejalan dengan program pembangunan. Umat Islam harus bersyukur karena 

perkembangan masjid semakin tumbuh dan berkembang, baik dari segi jumlah maupun 

bentuk arsitekturnya. Hal ini menandakan adanya peningkatan kehidupan ekonomi 

umat Islam, peningkatan semangat keislaman mereka dalam meningkatkan kehidupan 

beragama. 

                                                             
24Achmad Subianto, Pedoman Manajemen Masjid (Cet.I; Jakarta: FOKKUS BABINROHIS 

Pusat ICMI Orsat Cempaka Putih Yayasan Kado Anak Muslim: 2014), h. 16. 
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Fenomena yang muncul terutama di kota-kota besar, memperlihatkan 

banyaknya masjid telah menunjukkan fungsinya sebagai tempat beribadah, tempat 

pendidikan dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Dengan demikian keberadaan masjid 

memberikan manfaat bagi jamaahnya dan bagi masyarakat lingkungannya. Fungsi 

masjid yang semacam itu perlu terus dikembangkan dengan pengeloloan yang baik dan 

teratur, sehingga dari masjid lahir insan-insan muslim yang berkualitas dan masyarakat 

yang sejahtera. Dari masjid diharapkan pula tumbuh kehidupan khair ummatin, 

predikat mulia yang diberikan Allah kepada umat Islam. Sebagaimana firman Allah 

dalam QS. Ali Imran/3:110 

نَ باِللّٰ هِ ۗ وَلوَأ اٰمَنَ اهَألُ  مِنوُأ نَ عَنِ الأمُنأكَرِ وَتؤُأ فِ وَتنَأهَوأ نَ باِلأمَعأرُوأ أمُرُوأ رِجَتأ لِلنَّاسِ تأَ ة  اخُأ كنُأتمُأ خَيأرَ امَُّ

نَ  نَ وَاكَأثرَُهُمُ الأفٰسِقوُأ مِنوُأ  الأكِتٰبِ لَكَانَ خَيأرًا لَّهُمأ ۗ مِنأهُمُ الأمُؤأ

Terjemahnya: 

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 
kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada 
Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di 
antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang 
yang fasik25. 

Penciptaan predikat sebagai khaira ummatin menurut usaha yang 

sungguhsungguh dalam membimbing dan membina umat agar terus meningkatkan 

iman dan taqwanya, bertambah iman dan taqwanya, bertambah ilmu dan amalnya, 

makin kokoh ukhuwa islamiyah, makin baik tingkat kesejahteraanya, dan makin luhur 

akhlaknya26. 

 

                                                             
25Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 64. 
26Mohammad E. Ayyub, Manajemen Masjid (Jakarta: Gema Insani: 2009), h. 7-8. 
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C. Peranan Masjid 

Di Indonesia, di manapun tempatnya kita dapat dengan segera menemukan 

bangunan masjid, karena telah banyak jumlah masjid yang didirikan. Di Jakarta saja 

masjid berjumlah 2000. Ketika waktu shalat tiba, suara adzan terdengar dari ribuan 

masjid sebagai tanda bahwa waktu shalat telah tiba. Bukan hanya di kampung-

kampung, masjid juga telah dibangun di perumahan dan kompleks perkantoran. 

Adanya masjid menjadi alasan bagi perkembangan agama Islam di suatu daerah. 

Masjid yang ada di Indonesia masih berperan dan berfungsi seperti yang diajarkan oleh 

Rasulullah Saw yaitu sebagai tempat penyebaran dan pendidikan Islam. Namun di 

Singapura ada masjid yang berubah fungsi menjadi tempat wisata. Masjid itu di 

kunjungi oleh para wisatawan yang berpakaian, celana atau berbaju mini. Ini 

menandakan bahwa ada masjid yang sudah berubah perannya sebagai penarik devisa. 

Meninjau dari beberapa fenomena yang terus berkelanjutan, maka dapat 

disimpulkan bahwa peranan-peranan masjid sebagai berikut: 

1. Masjid Berperan Sebagai Sumber Aktivitas 

Sejarah perkembangan dakwah Rasulullah Saw terutama dalam periode 

Madinah, eksistensi masjid tidak hanya dimanfaatkan sebagai pusat ibadah yang 

bersifat mahdah/ khusus, seperti salat tapi juga mempunyai peran yaitu: 

a. Ketika keadaan darurat, setelah mencapai tujuan hijrah di Madinah, Rasulullah 

bukannya mendirikan benteng pertahanan untuk berjaga-jaga dari kemungkinan 

serangan musuh tetapi terlebih dahulu membangun masjid. 
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b. Kalender Islam yaitu tahun Hijriah dimulai dengan pendirian masjid yang pertama, 

yaitu pada tanggal 12 Rabiatul Awal, permulaan tahun Hijriyah selanjutnya jatuh 

pada tanggal 1 Muharram 

c. Di Mekah, agama Islam tumbuh dan di Madinah agama Islam berkembang. Pada 

kurun pertama atau periode Makkiyah, Nabi Muhammad Saw mengajarkan dasar-

dasar agama. Memasuki kurun kedua atau periode Madaniyah, Rasulullah Saw 

menandai tapal batas itu dengan mendirikan masjid. 

d. Masjid menghubungkan ikatan yang terdiri dari kelompok orang Muhajirin dan 

Anshar dengan satu landasaan keimanan kepada Allah Swt. 

e. Masjid dibangun oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Swt secara 

bergotong royong dengan tujuan kemaslahatan bersama27. 

Masyarakat yang selalu berpacu dengan kemajuan zaman, dinamika masjid 

sekarang ini banyak yang menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu dan teknologi. 

Maksudnya, masjid tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah shalat, tetapi juga 

sebagai wadah beraneka ragam kegiatan jamaah atau umat Islam. Sebab, masjid 

merupakan integritas dan identitas umat Islam yang mencerminkan tata nilai 

keislamannya. Dengan demikian peran masjid tidak hanya berfokus pada aktivitas 

ukhrawi dan aktivitas duniawi28. Pada masa Rasulullah Saw masjid secara garis 

besarnya mempunyai dua aspek kegiatan yaitu: 

1. Sebagai pusat ibadah umat Islam 

2. Sebagai tempat pembinaan umat 

                                                             
27Mohammad. E. Ayyub, Manajemen Masjid (Jakarta: Gema Insani: 2009), h.10. 
28Achmad Subianto, Pedoman Manajemen Masjid (Cet.I; Jakarta: FOKKUS BABINROHIS 

Pusat ICMI Orsat Cempaka Putih Yayasan Kado Anak Muslim: 2004), h. 10. 
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Memasuki zaman kejayaan Islam, masjid mengalami penyesuaian dan 

penyempurnaan. Corak penyesuaian dengan tuntutan zaman yang terjadi tidak kalah 

fungsionalnya disbanding optimalisasi nilai dan makna masjid di zaman Rasulullah 

Saw, dalam perkembangannya yang terakhir, masjid mulai memperhatikan kiprah 

operasional menuju keragamaan dan kesempurnaan kegiatan29. Pada garis besarnya, 

operasionalisasi masjid menyangkut: 

a. Aspek Hissiyah (Bangunan) 

Di zaman sekaraang ini bermunculan masjid yang menampakkan gaya dan 

bentuk arsitektur yang beraneka ragam. Terutama di kota-kota besar, banyak masjid 

yang berdiri dengan kemewahan dan keindahan. Dalam masalah bangunan masjid, 

Islam tidak menemukan dan mengaturnya. Artinya, umat Islam diberi kebebasan 

sepanjang bangunan masjid itu berperan sebagai rumah ibadah dan pusat kegiatan 

jamaah atau umat. 

Mengetahui peran masjid sebagai suatu tempat dilaksanakannya peribadatan 

dan tempat kegiatan umat, maka pembangunannya pun harus jelas dan benar-benar 

disadari sejak awal. Penting untuk diperhatikan, jangan sampai tergolong kedalam 

kaum (zaman) yang disebut dalam peringatan Nabi Muhammad Saw: 

 مسجدهم آمرة وهي خرب من الهدة 

Terjemahnya:  

Masjid dibangun megah, tetapi sepi dari pelaksanaan petunjuk Allah Swt 
(HR. Baihaki). 

b. Aspek maknawiyah (makna/tujuan) 

                                                             
29Muhammad Anwar, Manajemen Masjid dan Aplikasinya (Cet, I; Gowa: Pusaka Almaida, 

2017), h.12. 
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Pada masa Nabi Muhammad Saw pembangunan Masjid tersebut  mempunyai 

dua tujuan, yaitu: 

1) Masjid dididirikan atas dasar takwa dengan melibatkan masjid sebagai pusat 

ibadah dan pusat pembinaan umat Islam. Firman Allah dalam QS At-

Taubah/9:108 

هِۗ فيِأهِ رِجَالٌ لََ  مَ فيِأ م  احََقُّ انَأ تقَوُأ لِ يَوأ سَ عَلىَ التَّقأوٰى مِنأ اوََّ جِدٌ اسُ ِ تقَمُأ فيِأهِ ابََداًۗ لمََسأ

رِيأنَ  اۗ وَاللّٰهُ يحُِبُّ الأمُطَّه ِ رُوأ نَ انَأ يَّتطََهَّ  يُّحِبُّوأ

Terjemahnya: 

Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selama-lamanya. 
Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar taqwa (mesjid Quba), sejak 
hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. di dalamnya mesjid 
itu ada orangorang yang ingin membersihkan diri. dan Sesungguhnya Allah 
menyukai orangorang yang bersih30. 

2) Masjid di bangun atas dasar permusuhan dan perpecahan di kalangan umat dan 

sengaja untuk menghancurkan umat Islam. Firman Allah Swt dalam QS. At-

Taubah/9:107: 

صَاداً لِ مَنأ حَارَبَ اللّٰهَ  رِيأقاًۢ بيَأنَ الأمُؤأ مِنيِأنَ وَاِرأ تفَأ كُفأرًا وَّ ا مَسأجِداً ضِرَارًا وَّ وَالَّذِيأنَ اتَّخَذوُأ

نَ  هَدُ انَِّهُمأ لكَٰذِبوُأ نٰىۗ وَاللّٰهُ يَشأ ْٓ الََِّ الأحُسأ لِفنَُّ انِأ ارََدأناَ لهَٗ مِنأ قبَألُ وَۗليََحأ  وَرَسُوأ

Terjemahnya:  

Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan 
masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang mukmin), untuk 
kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta 
menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-
Nya sejak dahulu [660].mereka Sesungguhnya bersumpah: "Kami tidak 

                                                             
30Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 204. 
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menghendaki selain kebaikan." dan Allah menjadi saksi bahwa Sesungguhnya 
mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya)31. 

 Versi yang kedua ini, khas motif orang-orang munafik, yakni mendirikan 

masjid dengan tujuan untuk memecah belah umat Islam. Maka masjid tersebut dijuluki 

“masjid dhirar” masjid yang membawa mudharat atau kerusakan. Atas tujuan sesat 

dan menyesatkan semacam ini, Rasulullah Saw diperintahkan oleh Allah Swt untuk 

menghancurkan masjid tersebut. Jadi, disini dipertegas kaitan antara pembangunan 

masjid dan tujuannya32. 

3) Aspek Ijtimaiyah (sosial) 

Aspek kegiatan masjid dapat di lihat berdasarkan ruang lingkup kelembagaan 

masjid itu sendiri. Lembaga masjid yang melaksanakan aspek kegiatan masjid itu 

adalah lembaga dakwah dan bakti sosial, lembaga manajemen dan dana serta lembaga 

pengelolaan dan jamaah. 

a) Lembaga Dakwah dan Bakti Sosial 

Kegiatan dalam bidang dakwah dan bakti sosial yang dimiliki hampir semua 

masjid. Kegiatan dakwah bisa dilakukan dalam bentuk pengajian atau tablig, diskusi, 

silaturahmi, dan lain sebagainya. Adapun contoh kegiatan bakti sosial seperti, 

penyantunan anak Yatim, zakat fitrah, pemotongan hewan kurban dan lain-lain. 

Kegiatan seperti ini dilakukan diwaktu tertentu, seperti bulan Rhamadan, bulan Haji, 

bulan Maulid, dan bulan Hijriah. 

 

 

                                                             
31Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 205. 
32Mohammad. E. Ayyub, Manajemen Masjid (Jakarta: Gema Insani: 2009), h. 12-13. 
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b) Lembaga Dan Manajemen Dana 

Pola manajemen masjid pada umumnya berpola tradisional. Hanya di daerah 

tertentu manajemen masjid dilakukan dengan professional. Hal ini di karenakan 

sumber daya manusia, pengelola atau pengurus lemah dalam menghidupkan potensi 

masjid. 

c) Lembaga Pengelola dan Jamaah 

Antara pengelola dan jamaah terikat hubungan yang tak bisa dipisahkan dari 

aktifitas masjid. Kedua komponen ini adalah pokok utama dalam melakukan kegiatan 

di masjid. Jika pengelolaan ikut serta dalam kegiatan tertib administrasi, maka jamaah 

ikut serta dalam mengelola pendanaan masjid33. 

2. Masjid Sebagai Lambang Kebesaran Islam 

Masjidil Haram dilambangkan sebagai tempat dimana di dalamnya terdapat 

Ka’bah sebagai kiblat umat Islam seluruh dunia. Sedang masjid Istiqlal Jakarta 

dijadikan lambang kebesaran Islam di Indonesia. Dan masjid Demak dijadikan sebagai 

lambang kebesaran Islam di Pulau Jawa. 

3. Masjid Sebagai Pusat Pengembangan Ilmu 

Masjid dimanfaatkan untuk menarik simpati dengan mengadakan bimbingan 

untuk menambah ilmu pengetahuan. Sebagai pusat ilmu pengetahuan, baik ilmu dunia 

maupun ilmu agama. Banyak masjid yang sudah dilengkapi dengan berdirinya Taman 

Pendidikan Al-Qur’an (TPA), perpustakaan masjid dan tempat penyelanggara kursus-

kursus lainnya. Inilah salah satu cara memakmurkan masjid, dimana anak-anak 

                                                             
33Muhammad Anwar, Manajemen Masjid dan Aplikasinya (Cet, I; Gowa: Pusaka Almaida, 

2017), h. 13-14. 
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belajar, sementara orang tua melakukan kegiatan pemakmuran masjid seperti adanya 

pengajian atau melakukan tadarrus Al-Qur’an34. 

D. Pengertian Arkeologi  

Arkeologi membahas tentang warisan atau peninggalan masa lampau yang 

berupa benda, bangunan, dan momentum yang masih terdapat dipermukaan tanah. Sisa 

peninggalan yang tersimpan dalam tanah yang dapat ditemukan dengan melakukan 

penggalian di samping semua benda berasal dari masa lampau. Arkeologi memberikan 

bahan kurung waktu yang tidak mewariskan bahan tertulis atau yang kurang 

mewariskan bahan tertulis. Kurun prasejarah merupakan kurun yang tidak 

meninggalkan bahan tertulis dan kurun sejarah ialah kurun yang meninggalkan bahan 

tertulis. 

Dalam konteks ini, arkeologi bersifat melengkapi. Bagi sejarah kebudayaan 

dan sejarah peradaban, arkeologi sangat penting keberadaannya. Karena, arkeologi 

dapat mengungkapkan peradaban materil masa lampau, contohnya pembentukan kota, 

struktur perumahan, perabut rumah tangga, pakaian, hiasan, alat kerja, senjata, bahkan 

juga pengetahuan tentang agama35. 

Diantara para sejarawan yang membuat defenisi Arkeologi adalah Grahame 

Clark, Stuart Pinggot dan James Deetz. Grahame Clark, dalam buku Archaelogy and 

Society menyatakan, “Arkeologi merupakan suatu study yang sistematik tentang 

benda-benda kuno sebagai suatu alat untuk merekonstruksi masa lampau”. Clark 

menambah bahwa meski bidang kajian arkeologi tergantung pada artefak, 

mengklasifikasikan dan mengartikan suatu perkembangan gayanya, arkeologi juga 

                                                             
34Achmad Subianto, Pedoman Manajemen Masjd (Cet.I; Jakarta: FOKKUS BABINROHIS 

Pusat ICMI Orsat Cempaka Putih Yayasan Kado Anak Muslim: 2004), h. 11-12. 
35Samsul Munir Amir, Sejarah Peradaban Islam (Cet. I; Jakarta: AMZA: 2009), h. 11. 
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perlu memberikan gambaran lebih luas tentang bentuk, tekstur dan artistiknya. 

Sehingga ahli arkeologi itu dapat membedakan berbagai produk budaya yang terpisah, 

menentukan tahap perkembangan sejarahnya, atau mendeteksi interaksi berbagai 

tradisi yang berbeda-beda. Clark juga mengatakan bahwa selain merekonstruksi 

kehidupan masyarakat pembuat artefak-artefak yang dikajinya itu, ahli arkeologi juga 

perlu penghubungkan system kehidupan ekonomi masyarakat, bahkan lingkungan 

alamnya (Grahame Clark, 1960 : 17-21). 

Dalam Approach to Archaeology, Stuart Piggot menyatakan, “Arkeologi 

merupakan suatu disiplin yang mempelajari peristiwa yang disadari dan dibuktikan 

oleh peninggalan benda-benda yang masih ada, apakah hasil-hasil kekunoan itu 

produk dari sebuah masyarakat dengan menggunakan catatan tertulis atau tanpa 

tulisan. “(Stuart Piggot, 1965)”. 

Di Amerika, arkeologi dianggap bagian dari antropologi, sebagaimana 

didefenisikan oleh James Deetz dalam Invitation to Arceology.Deetz menyatakan 

bahwa, “Arkeologi merupakan disiplin yang memusatkan perhatiannya terhadap tipe 

tertentu dari ahli antropologi. Kita tidak dapat mendefenisikan arkeologi kecuali dalam 

hubungnnya dengan antropologi, suatu disiplin dimana arkeologi menjadi bagiannya. 

Arkeologi merupakan sebuah study tentang manusia dalam pengertian yang 

cukup luas, termasuk aspek psikologis, fisik dan hubungan timbal balik antara 

keduanya. Perhatian antropologi terhadap manusia di masa lalu, telah menjadikannya 

sebagai disiplin yang mempelajari makhluk yang telah punah. (James Deetz, 1967:3). 

Karena itu pula dapat disebut antropologi-arkeologi. 

Arkeologi yang berhubungan dengan masa prasejarah biasanya disebut sebagai 

prehistorical archeology, yaitu arkeologi yang memusatkan kajiannya pada artefak-
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artefak sebagai produk kebudayaan masyarakat prasejarah yang belum tulisan. 

Sedangkan arkeologi yang memusatkan konsentrasinya kepada artefak atau benda-

benda lainnya sebagai produk kebudayaan masyarakat yang sudah mengenal tulisan, 

lazim disebut historical archaeology atau arkeologi sejarah. 

Dari beragam defenisi bidang keilmuan tersebut, sebenarnya tujuan atama dari 

arkeologi dan sejarah tidaklah berbeda, yaitu merekonstruksi kehidupan masyarakat 

masa lampau dalam berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, kebudayaan dan 

keagamaan. Bagi arkeologi, rekonstruksi masyarakat masa lampau tidaklah mudah. 

Hal itu dikarenakan perbedaan dalam hal sumber atau datanya. Bila dalam menyusun 

kembali atau merekonstruksi kehidupan masyarakat lalu, arkeologi lebih mengacu 

pada sumber atau data artefak termasuk fitur, maka sejarah dapat menggunakan 

sumber-sumber tertulis, seperti dokumen, arsip dan lain sebagainya. (Louis 

Gottschalk, 1975: 28-29) 

Berdasarkan defenis serta tujuan ilmu arkeologi dan sejarah yang dijelaskan, 

tanpak adanya hubungan timbal balik. Menurut Nugroho, pembagian kedua disiplin 

itu dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan masing-masing manusia untuk 

melakukan penelitian terhadap masa lampau masyarakatnya. Sejarah hanya 

mengajarkan bagianbagian masa lampau manusia yang meninggalkan tulisan, 

sedangkan bagian masa lampau yang hanya benda-benda semata, diserahkan kepada 

disiplin arkeologi (Nugroho Notosusanto, 1963: 59-60). 

Meski terdapat hubungan erat antara dua bidang keilmuan itu, tetap akan 

diadakan tinjauan sampai sejauh mana pendekatan arkeologi (Arcaeological approach) 

diperlukan dalam penelitian sejarah. Sebagaimana dikatakan sebelumnya, pendekatan 

arkeologi pada penelitian sejarah dalam arti luas sebagai ilmu bantu adalah untuk 
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merekonstruksi sejarah kebudayaan, hal-hal tertentu dari sejarah sosial, hal-hal 

tertentu sejarah ekonomi perdagangan dan hal-hal tertentu sejarah keagamaan. 

Pendekatan arkeologi bagi peneliti sejarah kebudayaan, sudah umum 

dilakukan. Contohnya, arkeologi melalui studi benda-benda (artefak) dan bangunan 

(fitur) dapat mengklasifikasikan teknologi pembuatannya yang mencakup bahan atau 

material yang dipakainya, klasifikasi gaya atau corok dan perkembangannya menurut 

priodisasinya, meneliti nilai-nilai seni atau estetika yang terkandung dalam artefak 

atau fitur, meneliti fungsi penggunaan apakah bersifat ekonomis atau religious, dan 

meneliti lingkungan ekologis benda-benda temuan dan situsnya. 

Dari studi arkeologi, dapat diketahui bentuk peralatan yang mempunyai fungsi 

sakral. Belum lagi bila diteliti bentuk-bentuk rumah dengan berbagai lambangnya, 

maka akan di peroleh keterangan yang kuat menyangkut stratifikasi sosial dan 

masyarakat pemiliknya, terlebih jika diarahkan terhadap objek-objek dari masyaraakat 

kerajaan tradisional. 

Pendekatan arkeologi dalam penelitian sejarah keagamaan sangatlah penting. 

Sebagai contoh, penelitian arsitektur yang sifatnya sakral dapat memberikan 

penjelasan sejarah perkembangan keagamaan misalnya dari masa prasejarah Indonesia 

Hindu Buddha, masa pertumbuhan dan perkembangan Islam 

Selain itu, karena arkeologi dan sejarah mempunyai kesamaan tujuan, maka 

keduanya perlu saling mengisi dan saling melengkapi, dan masing-masing juga perlu 

diperkaya dengan metode pendekatan ilmu-ilmu yang relevan. Karena, pada dasarnya 

33 kehidupan manusia dalam masyarakat tidak terlepas kaitannya dengan aspek-aspek 

sosial, politik, ekonomi, kebudayaan dan keagamaan36. 

                                                             
36Uka Tjandrasasmita, Arkeologi Islam di Nusantara ( Cet. I; Jakarta : Kepustakaan Populer 

Gramedia, 2009) h 1-8. 
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E. Arsitektur 

Arsitektur adalah sebuah disiplin ilmu yang membahas bentuk dari sebuah 

bangunan yang muncul dari kebutuhan manusia. Menurut Djauhari Sumintradjo 

Arsitektur merupakan sesuatu yang dibangun oleh manusia sebagai kepentingan 

badannya (melindungi diri dari suatu gangguan) dan kepentingan jiwanya 

(kenyamanan dan ketentraman).37 Arsitektur adalah salah satu unsur kebudayaan yang 

tumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan suatu suku bangsa. Oleh karena 

itu arsitetur merupakan salah satu identitas dari suatu pendukung kebudayaan, sehingga 

dalam arsitektur terkandung berbagai aspek ideal, sosial dan material suatu 

kebudayaan. Arsitektur sebagai hasil karya seni budaya diakui sebagai salah satu wujud 

kebudayaan yang dapat dijadikan cermin dari kehidupan manusianya dari masa ke 

masa. 

Menurut Ir. Nyoman Gelebet adalah Arsitektur adalah perwujudan ruang untuk 

menampung aktifitas kehidupan manusia dengan pergulangan bentuk dari generasi ke 

generasi berikutnya dengan sedikit atau tanpa perubahan. Yang dilatar belakangi 

kebiasaan setempat, dijiwai kondisi dan potensi alam lingkungan38 

1. Arsitektur Islam 

Kata “Islam” dalam bahasa arab ialah Aslama, yang Kata dasarnya dari salimah 

berarti sejahtera, tidak tercela atau cacat. Dari kata itu terjadi kata masdar yang berarti 

                                                             
37 Fikriani, Aulia. Luluk Maslucha, “Arsitektur Islam” , (Malang: UIN Malang Press: 2007), 

h.2. 
38 Nyoman Gelebet, Pengantar Arsitektur (Jakarta: Bulan Bintang: 1988), h. 10. 
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selamat juga diartikan dalam bahasa Indonesia.Jadi kata “Aslama” berarti taat dan 

berserah diri pada Allah atau pengatur Islam, maka dalam konteks ini ajaran agama 

umum mengandung bermacam-macam aturan yang membimbing manusia 

berhubungan dengan hakekat yang bersifat goib dengan tujuan agar manusia berjiwa 

bersih dan berbudi pekerti yang luhur. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam agama itu terdapat doktrin 

khusus yang mengandung unsur-unsur penting yang menjadi landasan dalam 

kehidupan manusia pendukungnya. Oleh karena itu, dalam pembentukan arsitektur 

Islam tidak terlepas dari unsur budaya Islam. Sejalan dengan perkembangan arsitektur, 

maka muncul pula seni dekorasi dan hiasan seperti kaligrafi Al-Qur’an atau Hadits, 

selanjutnya muncul bangunan tambahan diluar bangunan utama seperti dengan 

pertumbuhan agama Islam. Kemudian dengan perkembangannya tetap mengikuti dan 

menyesuaikan diri dengan zaman, seirama dengan pertumbuhan agama Islam itu 

sendiri.39 

2. Morfologi  

Morfologi secara Etimologi, berasal dari kata Morf yang berarti ‘’Bentuk’’ dan 

kata Logi yang berarti ‘’Ilmu’’. Jadi dalam kajian ilmu linguistic, morfologi bermakna 

ilmu yang berkaitan dengan bentuk-bentuk. Morfologi bangunan memiliki arti disiplin 

ilmu yang membahas suatu proses pembangunan dan menunjukkan suatu kemajuan 

                                                             
39 Fikriani, Aulia., Luluk Maslucha., ”Arsitektur Islam” (Malang; UIN Malang Press, 2007) , h. 

11. 
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bentuk bangunan dari tradisioanal menuju Moderen pada kontruksi bangunan dengan 

ditinjau oleh nilai-nilai (filosofi) dari segi struktur atau bentuk pada sebuah bangunan, 

baik ditinjau dari nilai visual maupun nilai spritual40.  

Wilayah pembahasan Morfologi tidak dapat dipisahkan dengan bentuk 

Arsitektur, karena keduanya merupakan disiplin ilmu yang membahas seni Bangunan 

dan masing-masing memiliki fungsi yang berkaitan. 

F. Akulturasi  

Istilah akulturasi berasal dari bahasa latin “acculturate” yang berarti “tumbuh 

dan berkembang bersama”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah akulturasi 

diartikan proses pencampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan 

saling mempengaruhi, dalam pengertian lainnya penyerapan yang terjadi oleh seorang 

individu atau sekelompok masyarakat, terhadap beberapa sifat tertentu dari 

kebudayaan kelompok lain sebagai akibat dari kontak atau interaksi dari kedua 

kelompok kebudayaan tersebut, sedangkan akulturasi budaya diartikan sebagai hasil 

interaksi manusia berupa pencampuran dari beberapa macam kebudayaan secara 

perlahan menuju bentuk budaya baru.41 Secara umum, pengertian akulturasi 

(acculturation) adalah perpaduan budaya yang kemudian menghasilkan budaya baru 

tanpa menghilangkan unsur-unsur asli dalam budaya tersebut.Misalnya, proses 

                                                             
40 Sugiono Soetomo, Urbanisasi dan Morfologi, Proses perkembangan Peradaban dan Wadah 

Ruang Fisiknya: Menuju Ruang Kehidupan yang Manusiawi, (Cet. I; Yogyakarta: GRAHA ILMU, 

2009), h.190-195. 
41 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka: 1988). h. 23. 
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percampuran dua budaya atau lebih yang saling bertemu dan berlangsung dalam waktu 

yang lama sehingga bisa saling memengaruhi. 

Istilah akulturasi atau kulturasi juga mempunyai berbagai arti di berbagai para 

ilmuan antropologi. Tetapi semua sepaham bahwa itu merupakan proses sosial yang 

timbul bila suatu kelompok manusia dengan satu kebudayaan dihadapkan dengan 

unsur-unsur kebudayaan asing, sehingga dapat diterima dan diolah kedalam 

kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan kepribadian kebudayaan asli. 

Proses wujud akulturasi kebudayaan, terjadi ketika beberapa kebudayaan saling 

berhubungan secara intensif dalam jangka waktu yang cukup lama, kemudian masing-

masing dari kebudayaan tersebut berubah saling menyesuaikan diri menjadi satu 

kebudayaan.  Hasil dari proses wujud akulturasi kebudayaan tersebut dapat dilihat pada 

bahasa, religi dan kepercayaan. Organisasi sosial kemasyarakatan, system 

pengetahuan, kesenian dan bentuk bangunan. Bentuk dari perwujudan akulturasi 

budaya, merupakan salah satu hasil aktivitas manusia dalam menjalankan proses 

perpaduan budaya.42 

                                                             
42 Abdurrahman Fathoni, Pengantar Antropologi Sosial Budaya, (Jakarta: Rinake Cipta: 

2006), h.30. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian sejarah, dalam hal ini untuk 

mendapatkan data dan informasi dengan cara mengumpulkan, memverifikasi, serta 

mengevaluasi bukti yang telah diperoleh untuk meghasilkan fakta dan kesimpulan yang 

kuat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yakni 

melakukan penelitian langsung ke lokasi1, dengan tujuan mendeskripsikan secara 

sistematik dan karakteristik terhadap permasalah tertentu.  

Dengan demikian, berdasarkan analisis data maka penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif, yaitu mengumpulkan data berupa hasil wawancara (lisan) dan 

dokumen (tertulis). Dikatakan metode kualitatif karena penelitian yang dilakukan pada 

objek alamiah. Objek alamiah artinya objek yang benar apa adanya tidak dimanipulasi 

oleh siapapun. Sehingga dalam meneliti mendapatkan data yang mengandung makna. 

Makna adalah data yang sebenarnya (asli). 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di Dusun Tondon, Desa Tokkonan, Kecamatan 

Enrekang, Kabupaten Enrekang. Dalam pemilihan lokasi tersebut, peneliti tertarik 

karena masjid ini memiliki keunikan, disebabkan posisi berdirinya masjid yang berada 

di Tondon (diatas) hamparan batu, dan ini akan menjadi penelitian pertama dalam 

karya ilmia (Tesis) terhadap Masjid Tua Langgara’ sebagai objek penelitian. 

                                                             
1Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Press: 2010), h.19. 
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B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Historis 

Pendekatan historis merupakan pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini. Dengan pendekatan sejarah, seseorang diajak seolah-olah ikut serta 

dalam keadaan sebenarnya yang berkenaan dengan penerapan suatu kejadian atau 

peristiwa. 

Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui apa usaha yang menjadi landasan 

awal dibangunnya Masjid Tua Langgara’ yang letaknya diatas pegunungan serta 

hamparan bebatuan. 

2. Pendekatan Arkeologi 

Arkeologi adalah salah satu disiplin imu yang membahas persoalan kehidupan 

dan kebudayaan manusia dengan cara mempelajari penemuan benda-benda yang 

berasal dari masa lalu, baik itu berupa bangunan, peralatan ataupun hasil kesenian di 

masa lampau2. 

3. Pendekatan Antropologi 

Antropologi sering kali sukar dibedakan dengan sosiologi karena kedua disiplin 

ilmu ini, sama-sama membahas tentang masyarakat dan kebudayaan. Dalam 

pendekatan antropologi ini, peneliti berusaha mencapai pengertian tentang nilai-nilai 

dan konsep yang ada dalam kehidupan suatu masyarakat. Yang mereka anggap 

bernilai, berharga dan penting dalam suatu kehidupan. 

4. Pendekatan Teologi 

Pendekatan Teologi (Agama) adalah suatu pendekatan dengan menekankan 

atas dasar agama dengan mengkaji dasar-dasar keagamaan yang menjadi pemahaman 

                                                             
2Samsul Munir Amin, Sejarah Peradaban Islam (Cet. I; Jakarta: AMZA: 2009),hal. 11. 
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bagi kita sebagai umat Islam. Dengan menggunakan pendekatan teologi akan 

merefleksikan bagaimana konsep dalam pandangan Islam tentang kebudayaan yang 

terdapat di masjid.  

C. Sumber Data 

Sumber data merupakan subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh3. 

Pengumpulan data sangatlah penting dalam suatu penelitian karena tanpa data maka 

hasil penelitian akan diragukan kebenarannya. Oleh karena itu dalam penelitian ini ada 

dua macam data yang akan digunakan, antara lain: 

1. Data Primer 

Data primer ialah data asli yang langsung diterima dari pelaku sejarah yang 

belum ada campur tangan dari luar. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai Puang 

Arsyad selaku pengurus dan penjaga masjid serta masyarakat setempat yang 

mengetahui seluk beluk masjid. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang didapat dari pihak yang tidak ikut serta 

secara langsung dalam suatu peristiwa sejarah atau sumber data yang diperoleh bukan 

dari sumber asli. Data ini bisa berupa buku, majalah, jurnal, dokumen hasil penelitian, 

artikel dan sejenisnya. Data sekunder juga adalah data yang sifatnya pendukung dari 

sumber dokumen-dokumen serta hasil pengamatan yang ditemukan peneliti secara 

tidak langsung dari sumber media lain yang dapat menunjang kelengkapan data. 

 

 

 

                                                             
3Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Press: 2010), hal.45. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

1. Heuristik  

Heuristik merupakan suatu metode yang di tempuh peneliti yang berkaitan 

dengan pemecahan permasalahan dengan melihat sumber-sumber, jejak sejarah yang 

relevan seperti berupa tulisan (dokumen, arsip, buku) maupun sumber lisan. Metode 

ini menjelaskan tentang penggunaan metode dalam mengumpulkan data bertujuan 

untuk memudahkan dalam proses penelitian, adapun metode yang digunakan dalam 

penelitian karya ilmiah ini yaitu: 

a. Observasi  

Metode yang paling utama dalam penelitian kualitatif adalah observasi. 

Observasi merupakan suatu kegiatan yang terencana untuk mengumpulkan data yang 

dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis yang terdapat dalam suatu 

gejala atau fenomena yang sedang diteliti. Metode ini mengharuskan untuk turun 

langsung kelapangan untuk melakukan pengamatan secara langsung.  

b. Wawancara  

Wawancara merupakan proses memperoleh data, guna mengumpulkan 

informasi dengan menggunakan cara interview (wawancara) untuk pembuktian 

terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh sebelumnya. Ketika memilih 

informan, seorang peneliti harus memperhatikan apakah informan memiliki kapasitas 

dalam bidang yang ingin diteliti serta peneliti harus menyiapkan daftar pertanyaan 

sebelum melakukan wawancara agar lebih sistematis4. 

 

                                                             
4A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan (Jakarta: 

PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2004) h. 371. 



48 
 

 
 

c. Photovoice 

Sebuah data gambar yang diambil langsung dilapangan sebagai bukti nyata kondisi 

terbaru sebuah objek penelitian. Photovoice merupakan gabungan dari foto dan 

tulisan yang menciptakan sarana komunikasi penuh makna dan mudah dipahami, 

melalui gambar dan tulisan mambawa individual pembaca dengan mudah 

mengungkap makna-makna yang terkandung dibalik foto yang diambil dilokasi, 

serta melalui media foto akan mendeskripsikan secara jelas maksud dari sebuah 

tulisan. 

d. Dokumentasi  

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh 

dalam bahan yang berbentuk dokumen-dokumen. Dokumen adalah catatan fenomena 

yang telah berlalu5. Biasanya dokumentasi yang diperoleh dari lapangan ini berupa 

buku-buku ataupun gambar berkaitan dengan objek penelitian yang sedang diteliti6. 

e. Sumber Tertulis  

Sumber tertulis adalah sumber sejarah yang diperoleh melalui peninggalan-

peninggalan tertulis. 

Contohnya: Buku-buku, artikel, majalah, jurnal dan sebagainya. 

2. Kritik Sumber  

Kritik sumber merupakan tahap selanjutnya setelah data dikumpulkan akan 

terlebih dahulu diverifikasi untuk menentukan otentitas (keaslian sumber) dan 

kredibilitas (tingkat kebenaran informasi) suatu sumber sejarah. Sebab tidak semua 

                                                             
5Asep Kurniawan, Metodologi Penelitian dan Pendidikan (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarta,2018) h.179. 

6 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Press: 2010), h. 33. 
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sumber yang telah dikumpulkan dapat digunakan dalam penulisan. Pada kritik sumber 

terdapat dua metode, yaitu: 

a. Kritik Internal  

Kritik internal yang dimaksud adalah menggunakan isi kandungan sumber 

yang ini diketahui. Kritik internal bertujuan mencari kebenaran (validitas) suatu 

sumber data.  

b. Kritik Eksternal 

Kritik eksternal yang dimaksud adalah cara teknis, pengujian suatu sumber 

yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan mendasar tentang selukbeluk 

sumber tersebut. Sasaran utama kritik eksternal yakni menguji hal-hal bersifat fisik 

atau penampilan luar dari sebuah sumber  

3. Interpretasi  

Interpretasi merupakan tahapan untuk pengelolaan data kemudian mengatur 

data kedalam sebuah kategori, pola, dan satuan pembahasan dasar yang cocok untuk 

membuat suatu hipotesis. Pada prinsipnya metode ini mengelompokkan menjadi satuan 

untuk menganalisis hasil penelitian melalui metode yang telah ditetapkan untuk 

menentukan hal terpenting dari apa yang dipelajari serta mampu menerapkannya. 

4. Historiografi  

Historiografi adalah metode tahapan akhir dari seluruh rangkian penulisan 

dalam sebuah penelitian yang menggunakan proses penyusunan fakta-fakta ilmiah 

yang telah diperoleh dan diseleksi sehingga menghasilkan suatu bentuk penulisan 

sejarah Islam. Dengan memperhatikan penggunaan bahasa yang mudah dipahami. 
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E. Instrument Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitian. Seperti, kamera yang digunakan untuk mengambil 

beberapa dokumen yang difoto, kemudian smartphone yang digunakan untuk merekam 

ketika melakukan wawancara, dan yang terakhir adalah buku catatan yang digunakan 

untuk mencatat hal-hal yang tidak sempat direkam. 

F. Metode Pengelolaan dan Analisis Data 

Analisis data dapat diartikan sebagai upaya data yang sudah tersedia kemudian 

diolah dengan statistik dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam 

penelitian. Dengan demikian, teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara 

melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan me ngolah data tersebut untuk 

untuk menjawab rumusan masalah7. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan sejak awal penelitian. 

Peneliti tidak boleh menunggu data lengkap dan terkumpul kemudian menganalisa 

tetapi, peneliti sejak awal membaca dan menganalisa data yang diperoleh baik itu 

interview, catatan lapangan dokumen dan material lainnya sembari melakukan uji 

kredibilitas maupun pemeriksaan keabsahan data8. 

Analisis data dilaksanakan sejak penetapan masalah, pengumpulan data, dan 

setelah data terkumpul. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa dengan 

menetapkan masalah penelitian, peneliti sudah melakukan analisis terhadap 

permasalahandalam berbagai perspektif dan metode yang digunakan. Menganalisis 

                                                             
7Wiratna Sujarweni,Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Press: 2010), h. 103. 

8Wiratna Sujarweni,Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Press: 2010), h. 103-

105. 
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data sambil mengumpulkan data, peneliti dapat mengetahui metode yang harus dipakai 

pada tahap berikutnya. Metode yang digunakan dalam pengolahan data yaitu: 

1. Metode Dedukif, adalah penelitian yang mempunyai sifat umum menjadi 

khusus, artinya penelitian ini harus diawali dengan adanya sebuah teori yang 

sudah ada, kemudian diadakan penelitian untuk membuktikan teori yang sudah 

ada. Metode yang digunakan dalam pendekatan deduktif adalah Teori, 

Hipotesis, Observasi dan Komfirmasi Contoh Teori: logam ketika dipanaskan 

akan memuai Hipotesis (dugaan sementara atas sebuah masalah yang 

dikemukakan dalam penelitian): apakah emas, tembaga, timah, perak, platinum 

(merupakan jenis logam) yang ketika dipanaskan akan memuai. Contoh 

Observasi: menguji apakah emas, tembaga, timah, perak dan platinum ketika 

dipanaskan akan memuai atau tidak. Komfirmasi: ternyata teori yang ada 

terbukti setelah diadakan penelitian dengan pendekatan deduktif ini. 

2. Metode Induktif, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membangun sebuah 

teori berdasarkan hasil pengamatan atau observasi yang dilakukan secara 

berulang-ulang dan membentuk pola yang akan melahirkan hipotesis yang 

berasal dari pola pengamatan yang dilakukan kemudian diperoleh teori. 

Penelitian ini mempunyai sifat khusus kemudian kesimpulan bersifat umum. 

Penelitian ini lebih bersifat kualitatif untuk mencari data dari berbagai sumber 

untuk menciptakan teori baru. Metode yang digunakan dalam pendekatan ini 

adalah Teori, Hipotesis, Pola dan Observasi. Contoh Observasi: emas ketika 

dipanaskan memuai, tembaga ketika dipanaskan memuai, dan timah ketika 

dipanaskan memuai. Pola dan Hipotesis: ketiganya merupakan ligam dan 
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ketiganya ketika dipanaskan akan memuai. Teori Baru: logam ketika 

dipanaskan memuai 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan suatu teknik pemeriksaan data penelitian dengan 

melakukan pengumpulan data menggunakan banyak sumber data. Tujuan dari 

pengujian keabsahan data ini adalah agar data yang diperoleh mempunyai suatu 

kebenaran atau dengan kata lain tidak diragukan lagi kebenarannya9. 

 

 

 

                                                             
9Sulaiman Saat dan Siti Mania, Metodologi Penelitian: Panduan Bagi Peneliti Pemula (Cet. I; 

Gowa: Pustaka Almaida, 2019) h. 118. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis 

Nama Enrekang dipergunakan untuk wilayah kecamatan sekaligus sebagai 

nama daerah tingkat II. Jika ditinjau kembali Sejarahnya, daerah tingkat II cenderung 

memiliki dua nama yaitu: “Enrekang dan Maserempulu”. Namun demikian nama 

Enrekang telah resmi menjadi nama daerah tingkat II di Kabuparen Enrekang ini 

berdasarkan pada SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan nomor 

027/IV/1973 tentang pembagian wilayah tingkat II kabupaten Enrekang. 

Jika ditinjau dari segi iklimnya, Enrekang beriklim sedang dengan rata-rata 

suhu udara 2-27⁰. Suatu ciri khas komoditi ekspor jika dikembangkan didaerah ini 

yaitu: “Dangke” (Lauk Pauk yang terbuat dari susu kebau dan susu sapi perah). Dangke 

berasal dari bahasa Perancis yang artinya “terima kasih”. Dangke hanya bisa dibuat 

didaerah yang iklimnya sedang atau dingin. Kabupaten ini berbatasan beberapa 

wilayah Kabupaten lain seperti, disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah 

Toraja, di Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu, di sebelah selatan 

bebatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang, sedangkan disebelah baratnya 

berbatasan dengan Kabupaten Pinrang. 

Kabupaten Enrekang secara geografis terletak pada 314’36”-350’0” lintang 

selatan dan 119 40’53”-120 6’33” bujur timur, dan luasnya 178,601 km persegi. 

Sedangkan ketinggian bervariasi antara 47 sampai 3.329 meter di atas permukaan laut. 

Pusat pemerintahan kabupaten Enrekang berkedudukan di Kota Enrekang wilayah 

kecamatan Enrekang, yang terletak pada jarak 235 km pada bagian utara kota madya 
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Makassar, dan ditempuh dengan kendaraan mobil selama 6 jam perjalanan1. Kabupaten 

ini memiliki administrasi pemerintahan tahun 2023 yang terbagi menjadi 12 kecamatan 

antara lain; Kecamatan Maiwa, Kecamatan Enrekang, Kecamatan Bungin, Kecamatan 

Cendana, Kecamatan Baraka, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Anggeraja, 

Kecamatan Malua, Kecamatan Alla, Kecamatan Curio, Kecamatan Masalle, 

Kecamatan Baroko. 

Sebagai pusat pemerintahan, luas wilayah Kecamatan Enrekang secara 

Keseluruhan yakni 381.980 km2. Jika diperinci setiap wilayah dapat dilihat sebagai 

tabel berikut: 

No. Satuan Wilayah Jumlah 

Dusun 

Jumlah RW Jumlah RT Luas (Km2) 

1. Desa Buttu Batu 4 9 14 74.084 

2. Desa Cendana 5 8 20 39.013 

3. Desa Banga 3 13 17 50.078 

4. Desa Galenta 7 14 29 40.385 

5. Desa Juppandang 7 14 23 40.220 

6. Desa Banawa 3 6 11 44.072 

7. Desa Taulan 4 4 48 43.037 

8. Desa Tokkonan 4 4 14 51.091 

Sumber: Kantor Pemerintahan Kecamatan Enrekang, 20 September 2023. 

 

                                                             
1 Sritimuryati, Sejarah Enrekang (Cet. I; Makassar: De Lamacca: 2013), h. 11-12. 
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Dusun Tondon berada di wilayah Kabupaten Enrekang bagian timur 

Kecamatan Enrekang Desa Tokkonan. Desa Tokkonan ini terdapat tiga Dusun yaitu: 

Dusun Data, Dusun Sarong, dan yang paling di atas adalah Dusun Tondon. Asal mula 

penamaan Dusun Tondon berasal dari kata “Tondon” yang berarti diatas ini 

dikarenakan Dusun Tondon terletak diwilayah paling terdalam dan paling tinggi.2 

Makna lain dari kata “Tondon” adalah disematkan kepada orang atau tempat yang 

dianggap mulia dan memiliki pengaruh penting di masyarakat, ini sejalan dengan 

keberadaan Masjid Tua Langgara’ di Dusun Tondon yang mampu memberikan nilai 

spiritual maupun keharmonisan ditengah-tengah masyarakat merupakan suatu 

kemulian tersendiri diantara dusun-dusun lainnya.3 

2. Sosial Budaya Masyarakat 

    Kehidupan sosial budaya masyarakat di Enrekang, dapat dilihat dari aspek 

lapisan sosial kemasyarakatan, sistem kekerabatan dan sistem teknologi, secara 

perincinya maka akan ditulis sebagai berikut: 

a. Lapisan Sosial Masyarakat 

Masyarakat Enrekang berdasarkan pada konsep Tomanurung sebagai pelapis 

sosial dalam kehidupan. Konsep inilah yang menjadi penyebab terjadinya sistem 

hubungan antara individu dalam kehidupan sehari-hari. Keturunan Tomanurung yang 

dianggap statusnya lebih tinggi daripada masyarakat biasa. Hal ini juga yang 

menyebabkan timbulnya pelapisan baru atau batasan di atas masyarakat biasa. 

Bentuk pelapisan sosial masyarakat di Enrekang, seperti: Golongan To Puang 

(Bangsawan), Golongan To Maradeka (Rakyat Biasa), Golongan To Kaunan (Miskin). 

                                                             
2Dasa Supratman, Kepala Desa Tokkonan, wawancara di Desan Tokkonan Kecamatan 

Enrekang Kabupaten Enrekang, 22 September 2023.  
3Puang Arsyad, Penjaga Masjid, Wawancara di Dusun Tondon Kecamatan Enrekang 

Kabupaten Enrekang, 23 September 2023. 
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Berdasarkan ini menggambarkan terdapat sistem tingkat strata kehidupan sosial, 

sehingga kaum bangsawan (To Puang) menempati posisi tingkat sosial teratas dan 

dianggap sebagai titipan oleh masyarakat dan merupakan keturunan Tomanurung 

sehingga golongan mereka ini dihormati dengan bergelar Puang atau Tomakaka. 

b. Sistem kekerabatan 

Sistem kekerabatan pada masyarakat Enrekang, yaitu bilateral artinya 

mengikuti kedua garis keturunan ayah dan ibu, yang setiap individu dalam kelompok 

kekerabatan senantiasa diperhitungkan melalui garis keturunan ayah ataupun ibu, 

sehubungan dengan itu sistem kekerabatan dalam masyarakat dapat ditelusuri 

berdasarkan pertalian darah dan pernikahan. 

Sebagaimana didaerah-daerah lain, keluarga inti pada masyarakat Enrekang 

juga merupakan sebuah kesatuan sosial yang melibatkan orang-orang seperti, ayah, ibu, 

dan anak yang belum menikah. Namun tidak hanya sebatas itu, dalam sebuah keluarga 

juga terdapat saudara-saudara dan sepupu-sepupu yang biasa disebut keluarga luas atau 

keluarga jauh. Adapun pembagian tugas sehari-hari dalam satu keluarga senantiasa 

dikerjakan bersama dan saling membantu. Anak laki-laki mengerjakan kebun, anak 

perempuan membantu ibu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan seterusnya. 

Adapun mengenai istilah-istilah kekerabatan dalam masyarakat di daerah 

Enrekang / Massenrempulu menurut Nasar A. adalah sebagai berikut: 

Ambe    : Bapak 

Indo    : Ibu 

Anang Tubirang  : Anak Perempuan 

Anang Tumuane  : Anak Laki-laki 

Salessurun   : Saudara Kandung 
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Sappissen   : Sepupu Satu Kali 

Sappekoren   : Sepupu Dua Kali 

Sappetellu   : Sepupu Tiga Kali 

Nene    : Nenek 

Appo    : Cucu 

Matua Tumuane  : Mertua Laki-laki 

Matua Tubirang  : Mertua Perempuan 

Indo Kaporo   : Ibu Tiri 

Ambe Kaporo   : Bapak Tiri 

Anang Kaporo   : Anak Tiri 

Salessuran Kaporo  : Saudara Tiri 

Manettu   : Menantu 

Ipa    : Ipar 

Saqlalan   : Lago.4 

c. Sistem Teknologi 

Kemampuan teknologi tidak hanya di dominasi masyarakat perkotaan, namun 

sudah masuk didaerah-daerah pelosok seperti yang ditemui di Kabupaten Enrekang, 

penduduknyanya telah memanfaatkan kemajuan teknologi dalam kehidupannya, 

seperti; Pertama, Teknologi Transportasi, masyarakat telah menggunakan dan 

memanfaatkan kendaraan motor, mobil, dan alat-alat mesin pembajak sawah dan 

kebun. Kedua, Teknologi Komunikasi, kecanggihan teknologi telah merampat 

keseluruh penjuruh dunia baik diperkotaan hingga masuk didaerah perdesaan, sehingga 

masyarakat Enrekang sudah menggukan dan memanfaatkan alat-alat komunikasi TV, 

                                                             
4 Nasar A, Pegawai Dinas Pemerintahan Kabupaten Enrekang, Wawancara di Kecamatan 

Enrekang Kabupaten Enrekang, 16 September 2023. 
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Smartphone, Komputer dan sebagainya. Ketiga, teknologi Pertanian, mata pencarian 

utama masyarakat Enrekang adalah dari sector pertanian, maka sangat cepat disentuh 

teknologi untuk mempermudah pekerjaaan, sebagai contoh traktor untuk membajak 

dan menggunakan racun anti hama, pupuk, alat berat, mesin air, hingga terbaru telah 

menggunakan alat Drone melalui kameranya untuk membantu memantau situasi 

perkebunana dan juga mengangkut air untuk menyiram tanaman yang berskala luas. 

3. Sejarah Enrekang 

Nama Enrekang mulai dikenal sejak abad XIV M, dengan sebutan 

Massenrempulu yang artinya menyusur gunung atau wilayah pegunungan.5 Sedangkan 

sebutan Enrekang berasal dari kata Endek yang artinya naik atau panjat dari sinilh asal 

mulanya sebutan Enrekang. Jika ditinjau dari versi lainnya yang tercantum dalam 

administrasi pemerintahan telah dikenal dengan sebutan Enrekang ini adalah kata yang 

berasal dari Bugis yang memiliki makna bahwa Kabupaten Enrekang adalah daerah 

pegunungan  dan bukit-bukit yang sambung menyambung mengambil kurang lebih 

80% dari seluruh wilayahnya.6 

Sejarah terbentuknya Kecamatan Enrekang sebelum masuknya agama Islam 

beberapa abad yang lalu, sebelah tenggara Kabupaten Enrekang yang saat ini terdapat 

sebuah desa yang diberi nama Leorang. Desa tersebut dipimpin oleh seorang raja 

bernama Paloang (dipanggil Puang) dengan gelar Puang Leorang. Beliau merupakan 

keturunan Tomanurung Palippada Embana Bulan Posi Tana RiKaluppini. 

Raja ini pernah membuat sebuah perjanjian persahabatan dengan Puang 

Makale (Tanah Toraja), Puang Baroko (Duri), Arung Belawa (Wajo) dan Arung 

                                                             
5 A. M. Mapassanda, Massenrempulu Manurut Catatan D. F. Bran Morris (Cet. I; Ujung 

Pandang: Balai Sejarah dan Nilai Tradisional: 1992), h. 2. 
6 Sritimuryati, Sejarah Enrekang (Cet. I; Makassar: De Lamacca: 2013), h. 10-11. 
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Sawitto (Pinrang). Isi perjanjian itu menyangkut kerjasama, tolong menolong dalam 

memimpin kerajaan masing-masing yang dimana mereka mengikrarkan janjinya secara 

tertulis pada sebuah batu, hingga sampai sekarang batu tersebut sering dikunjungi oleh 

penduduk Enrekang. 

Puang Leorang wafat dan digantikan oleh oleh Putranya yang bernama 

Pallulung sebagai Raja (Puang Leorang). Pada masa kepemimpinannya Pallulung 

memindahkan Rumahnya ke wilayah Pinang yang berjarak 3 Km dari Desa Leorang, 

sehingga biasa disebut juga Puang Pinang. Setelah Pallulung wafat digantikan oleh 

putranya yang bernama Nappeangka sebagai Puang Leorang atau Puang Pinang dan 

memiliki istri yang bernama Mallimongan dan mereka memiliki seorang putra yang 

bernama Tenriangka. 

Tenriangka ketika berenjak dewasa, dia mempunyai kegemaran berburu 

hingga suatu waktu bersama teman-temannya sedang berburu tiba-tiba para anjing 

mereka menggonggong keras sambil menghadap ke sebuah pohon besar. Sebagaimana 

yang tertulis dalam Lontara Enrekang, diceritakan oleh Sudirman: 

Ketika tenriangka melihat para anjing pemburunya yang tidak mau berhenti 
menggonggong dia penasaran dan menyuruh teman-temannya mengecek ada 
apa dibalik pohon itu kemudian tidak lama setelah itu mereka naik diatas bukit 
karunganga dan melihat seorang Gadis cantik sedang duduk diatas pohon dan 
itu pohon dinamakan pohon cendana. Karena mereka melihat hal yang aneh 
ada seorang gadis ditengah hutan belantara sendirian akhirnya mereka 
memanggil tenriangka sebagai keturunan Tomanurung, singkatnya tidak ada 
satupun diantara mereka yang bisa memanjat pohon tersebut bahkan saat 
dipanggil sosok gadis itu tidak menyahut, akhirnya Tenriangka berfikir sosok 
wanita itu bukan sembarangan, ia pasti keturunan Tomanurung seperti dirinya. 
Saat itulah teman-teman Tenriangka berteriak kepada Tenriangka dengan 
ucapan “Endeki” “Endeki” “Endeki” yang memiliki arti naik. Akhirnya 
Tenriangka dengan mudah naik keatas pohon menghampiri sosok wanitu itu 
dan memiliki keyakinan dia dan wanita itu memiliki darah yang sama yakni 
keturunan Tomanurung, maka ia harus mendapatkan wanita itu. 

Peristiwa yang sangat mengherankan ketika Tenriangka dengan mudah 

memanjat pohon cendana yang sangat licin dan tinggi itu membuat teman-temannya 
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terheran, sesampainya diatas pohon Tenriangka mengajak wanita tersebut untuk turun, 

awalnya wanita itu tidak menghiraukan ajakan Tenriangka, akan tetapi dengan 

berbagai cara akhirnya wanita itu mau turun. Dalam kondisi yang sangat kaku, wanita 

itu duduk dan bersandar di pohon, Tenriangka mulai menanyakan identitas wanita 

tersebut: 

Siapa nama dan dari mana asal saudari? Dengan terseyum sambil menjawab: 
saya adalah anak kandung dari Pakila turunan Tomanurung Wellang Bilangi 
sekarang menjadi puang Tinggalung di Bambapuang. Nama saya Damarkati. 
Kemudian wanita itu bertanya balik siapa nama saudara dan dari turunan 
mana? Tenriangka menjawab: nama saya Tenriangka anak kandung dari 
Mappiangka cucu dari Pallulung, Puang Pinang dan cicit dari Paloang 
Leorang turunn Tomanurung Palipada dari Paliposi tanah Rikaluppini. 

Setelah saling mengenal, kedua insan itu khususnya Tenriangka sebagai laki-

laki mengucapkan kata-kata asmara kiranya sudi untuk diperistrikan dengan membawa 

ke kampung orang tuanya di Pinang dan Leorang. Akan tetapi dengan berbagai 

pertimbangan setelah menanyakan juga latar belakang keberadaanya ditempat itu, 

Tenriangka mengambil kesimpulan sebaiknya wanta itu dikembalikan kepada orang 

tuanya di Tinggalung Bambapuang. Sesampainya wanita itu diantar oleh utusan 

Tenriangka tepat di pemukiman ayahnya. Puang Tinggalung merasa gembira serta 

menitip pesan ucapatan terima kasih kepada pemuda Tenriangka beserta ayahnya 

(Puang Pinang/Leorang) atas kebaikan hatinya. Serta permohonan Tenriangka pada 

ayahnya untuk dilamarkan pada waita itu mendapat persetujuan dari ayah sang wanita 

Puang Tinggalung. Atas dasar kesepakatan bersama, maka berlangsunglah perkawinan 

Tenriangka dan Damarkati di daerah Puang Cembah (Buttu Karunganga, tempat wanita 

itu ditemukan), atas kehendaknya sendiri dan sekaligus meminta kepada puang 

Cembah agar daerah itu dijadikan sebagai tempat perkampungan. Dengan senang hati 
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Puang Cembah mengabulkannya dengan alasan bahwa kedua remaja itu adalah 

keturunannya sendiri yaitu keturunan Tomanurung.7 

Karena tempat pertemuan itu melahirkan jodoh perkawinan diantara kedua 

pihak hingga penduduk kampong sekitarnya cenderung memberi sebutan “Endeki” 

artinya Naiki (tempatnya Damarkati dan Tenriangka). Akan tetapi kata naiki dalam 

bahasa Enrekang itu mengandung kata sifat yang mempersilahkan naik dengan sopan, 

akhirnya kata ‘’Endeki” berubah menjadi kata “Endekang” dalam bahasa Enrekang 

menunjukkan kata tempat. 

Pernikahan tersebut mempertemukan dua insan dan menampakkan dua adat 

yaitu adat Leorang/Pinang dan adat Tinggalung Bambapuang, maka diresmikan 

pendirian kampong yang baru dan pemerintahannya dinyatakan oleh kedua adat itu 

sebagai pemerintah yang berdiri sendiri yang dipimpin oleh Raja (Puang) Tenriangka 

sekaligus peresmian nama kampong menjadi “Endekan”. Dengan seiring berjalannya 

waktu daerah tersebut sering dikunjungi oleh daerah-daerah sahabat seperti: Sidenreng 

Rappang, wajo dan Pinrang mereka menyebutkan berdasarkan dialeg dalam bahasa 

Bugis dengan sebutan “Enrekang” sehingga terus menerus melengkat ditelinga 

penduduk dengan sebutan Enrekang.8 Sekaligus daerah inilah yang nantinya tempat 

pertama kali disentuh ajaran Islam.  

Pada masa ini disebut dengan periode kepemimpinan Tomanurung yang 

diyakini datang untuk mendamaikan berbagai konflik pada wilayah dimana mereka 

                                                             
7Palisuri, Empaka Puang Palippada (Lontarak Enrekang abad ke XII-XIX), h. 12. Lihat juga 

Nawir, Sejarah dan Kebudayaan Massenrempulu, Laporan Hasil Penelitian (Makassar; Kajian Sejarah 

dan Nilai Tradisional Sulawesi Selatan), h. 15. 
8H. M, Yul, Latar Belakang Penamaan Kecamatan Enrekang Sekaligus menjadi Nama 

Kabupaten Enrekang (Enrekang; Kantor Departemen Dikbud Kecamatan Enrekang: 1990), h. 3. 
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muncul9. Hampir semua naskah Lontarak menjelaskan asal mula kerajaan di Sulawesi 

Selatan diawali oleh periode Tomanurung sebagai peletak dasar pembentukan dan 

perkembangan sistem pemerintahan sampai pada masa kerajaan nanti. Urutan 

penulisan dan penyalinan lontarak akan selalu didapati masa Tomanurung adalah 

penguasa pertama yang dimaksudkan dalam hal ini agar kerajaan yang diceritakan itu 

memiliki sumber kekuasaan yang suci atau baik, sumber tersebut tidaklah berasal dari 

manusia biasa melainkan berasal dari dewa yaitu Tomanurung. 10 

Berakhirnya periode Tomanurung beralih ke periode kerajaan-kerajaan kecil 

di Enrekang yang terjalin secara munculnya aturan-aturan dari raja, adapun kerajaan-

kerajaan tersebut adalah: Kerajaan Enrekang, Kerajaan Maiwa, Kerajaan Batulappa, 

Kerajaan Kassa, Kerajaan Duri.11 

a. Kerajaan Enrekang 

Kerajaan Enrekang berdiri kira-kira pada abad XIV-XV M, yang didirikan 

sebab dari perkawinan sesame keturunan Tomanurung dari Laoreng/Pinan dan 

Tomanurung dari Bambapuang yakni Tenriangka memperistrikan Damarkati seorang 

gadis yang ditemukan ditengah hutan saat berburu, yang dalam perkawinannya ini ke 

empat raja masing-masing Timbang dari daerah Ranga, Taulan dari daerah Cendana, 

Cemba dari daerah Karueng, dan Tunggalung dari daerah Papi, dalam kesempatan 

tersebut mereka menyatakan kesepakatan menjadikan satu tempat sebagai kerajaan 

baru dengan nama Endekan atau Enrekang, 

                                                             
9Andi Zainal Abidin, Capita Kebudayaan Sulawesi Selatan (Cet.I:  Ujung Pandang: 

Hasanuddin University Press: 1999), h. 116. 
10Sritimuryati, Sejarah Enrekang, Ed. Sahajuddin (Cet.I: Makassar: DE Lamacca), h. 26-35.  
11Zainal Tika, Sejarah Kerajaan Massenrenpulu (Cet.I: Makassar: Pustaka Taman Ilmu: 2019), 

h. 23.   
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Setelah meninggalnya Tenriangka Raja Enrekang I, maka digantikan oleh 

anaknya bernama Takkebuku Arung Enrekang II, setelah itu meninggal digantikan 

anaknya bernama Kota Raja Enrekang III. Kota ini mempunyai dua anak, anak 

pertamanya seorang perempuan bernama Bissu Tonang Raja Enrekang IV, yang 

kemudian kawin dengan La Patau Addatuang Sawitto Timoreng, dari sinilah terjalin 

hubungan erat antara kerajaan Enrekang dan kerajaan Sawitto melalui jalur 

perkawinan. Selanjutnya anak kedua raja Kota, yakni seorang laki-laki bernama 

Tomaraju Arung Buttu I, kemudian ia kawin di Burake Makale dengan anak Arung 

Makalle, Tolayuk Arung Baroko, dan Tokalu Arung Buttu. Bissu Arung Enrekang IV 

dan Maemuna, kawin dengan Tokalu Arung Buttu yang masih memiliki ikatan 

keluarga sepupu satu kali.12  

Terjalinnya perkawinan yang terus berkembang dari keturunan-keturunan 

kerjaan membuat kerajaan Enrekang banyak menjalin hubungan erat persaudaraan dari 

kerajaan-kerajaan tetangga, seperti: Maiwa, Sawitto, Sidenreng, hingah Bone dan 

Soppeng. Sampai pada masa pemerintahan Pancaitana Bunga Walie Arung Enrekang 

XII yang merupakan keturunan dari raja sebelumnya yang istrinya dari kerajaan Maiwa 

dan Andi Ahmad Arung Enrekang XIII, yang dimana pada masanya telah memeluk 

Islam. Adapun struktur pemerintahan di Kerajaan Enrekang terdiri dari seorang raja 

yang dibantu oleh pejabat-pejabat kerajaan, sebagai berikut: 

1. Tomakaka, jabatan tertinggi setelah raja dan berwenang untuk memutuskan suatu 

keputusan dan peraturan yang berlaku diwilayah kerajaan. Tomakaka dibagi 

menjadi dua yaitu Tomatua I sebagai penasehat kerajaan dan Tomatua II sebagai 

penasehat dalam masyarakat. 

                                                             
12Palisuri, Empaka Puang Palippada (Lontarak Enrekang abad ke XII-XIX), h. 3. 
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2. Ada’ (adat), terdiri dari Sullewatang dan Pabbicra, adalah pembantu Tomakaka jika 

berhalangan, dan memiliki tugas melaporkan kegiatan yang terjadi dalam 

masyarakat kepada Tomakaka. 

3. Paso, terbagi menjadi dua, yaitu: Paso I yakni mengatur dan melaksanakan 

pemberian sesajen ditempat upacara adat, sedangkan Paso II sebagai memberikan 

sesajen apabila ada orang (keluarga) dikalangan masyarakat yang 

menyelenggarakan keselamatan. 

4. Pande Tanda, bertugas meramalkan hari baik untuk melaksanakan suatu kegiatan. 

5. Poutare, bertugas mengamankan dan menjaga lingkungan kerajaan 

6. Ambe Kombong, biasa dinisbatkan kepada kepala Dusun. 

  Setelah agama Islam masuk di kerajaan Enrekang, tidak mempengaruhi 

struktur pemerintahan terdahulu dimana golongan agama (Sara’) disejajarkan 

kedudukannya dengan golongan ada’. Didalam kehidupan masyarakat para pejabat 

Sara’ mengatur urusan upacara-upacara keagamaan, seperti Matammu Bulan (Maulid), 

Isra’ Mi’raj, Salat Ied di Kerajaan, dan juga sangat berperan dalam urusan pernikahan 

raja-raja dan kaum bangsawan lainnya, serta penyelenggaran upacara-upacara dalam 

kematian raja dan pembesar kerajaan, adapun struktur dibidang Sara’, yaitu: 

a. Kadi, pimpinan keagamaan yang menyaksikan sejauh mana perkembangan ajaran 

Islam di masyarakat. 

b. Imam, orang yang memimpin dalam sara’ seperti msuyawarah. 

c. Khatib, sebagai pembicara yang memberikan nasehat-nasehat agama pada 

masyarakat. 
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d. Bilal, orang yang mengurus keuangan Langgara’.13 Jika ditinjau dari segi 

pengertian maka kata bilal ini adalah nama yang disandangkan kepada seorang 

sahabat Nabi Muhammad Saw yang merupakan manusia pertama yang 

mengumandangkan adzan, maka siapapun yang ditugaskan sebagai Bilal itu 

maksudnya adalah sebagai juru utama dalam mengumandangkan adzan atau yang 

sering dinamakan muadzin bisa dimaknai sebagai orang yang memberi tanda waktu 

salat. Adapun tugas tambahan seorang bilal adalah orang yang mengurus keuangan 

dan kebutuhan operasional masjid, pada zaman sakarang tugas ini lebih diperinci 

lagi dalam sebuah organisasi struktur kepengurusan masjid, dan biasanya yang 

ditunjuk sebagai bilal itu adalah yang bertugas pada bagian marbot masjid. 

Usaha dalam membina kerajaan dan masyarakat dalam menanamkan nilai-

nilai ajaran Islam tidak langsung mengubah struktur dan adat, akan tetapi 

memposisikan diri untuk menggabungkan golongan adat dan sara’ sehingga menjadi 

padu untuk menciptakan kombinasi atau akulturasi yang baik. 

b. Kerajaan Maiwa 

Kerajaan Maiwa pada mulanya bernama Tapong berdiri sekitar abad XV M. 

yang didirikan oleh Latakkebuku anak dari Tomanurung Laceppaga. Adapun wilayah 

kekuasaannya meliputi, Tapong, Limbuan, Pasang dan Hillung.pada masa 

pemerintahan Latakkebuku kerajaan Maiwa mencapai masa kejayaan, sehingga 

beberapa kerajaan tetangga mengalami kecemburuan dan ingin menguasai wilayah 

kekuasaan Latakkebuku, diantaranya: kerajaan dari Sidenreng, Rappang, dan Bone. 

Dari tiga kerajaan tersebut mampu dikalahkan oleh pasukan Latakkebuku sehingga dari 

sinilah mendapat julukan Tomewa yang artinya orang yang melawan. Setelah raja 

                                                             
13Sritimuryati, Sejarah Enrekang (Cet. I; Makassar: De La Macca: 2013), h. 26-28. 
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Latakkebuku wafat, digantikan oleh putrinya yang bernama We Battilan atas usul 

suaminya yang juga salah satu punggawa (pemimpin) perang Bone untuk mengganti 

nama dari kerajaan Topang menjadi Kerajaan Maiwa yang diambil dari kata Tomewa. 

Setelah musyawarah internal kerajaan Tapong maka resmi kerajaan Tapong berubah 

nama menjadi Kerajaan Maiwa.14 

c. Kerajaan Batulappa 

Kerajaan Batulappa berdiri perkiraan abad XVI M, yang didirikan oleh 

seorang yang bernama I Coma sebagai anak tertua yang masih hidup dari Arung Buttu 

dari Kerajaan Enrekang. I Coma sebelum mendirikan Kerajaan Batulappa sebenarnya 

hanyalah pengganti kakak laki-lakinya sebagai penguasa. Batulappa yang telah 

meninggal tanpa seorang anak. I coma yang menjalin perkawinan dengan La Naki yang 

merupakan saudara dari Aru Maiwa yakni La Pakonteng, dengan begitu mereka 

mendirikan sebuah kerajaan baru bernama Batulappa.15 

Struktur pemerintahan di kerajaan Batulappa terdiri dari seorang Sullewatang 

dan dua Pabbicara. Mereka ini dingkat dan diberhentikan oleh raja atas kesepakatan 

dari dewan kerajaan.  Setelah Islam masuk di Kerajaan Batulappa pada awal abad ke 

XVII M, maka dibentuk struktur Sara’ yang terbagi menjadi lima bagian, yaitu: Khadi, 

Imam, Khatib, Bilal dan Guru. Dibagian ibukota Kerajaan Batulappa Khadi sebagai 

Kepala dari Sara’ dan didalamnya terdapat berbagai kampong yang penting 

ditempatkan seorang Imam, beberapa Khatib dan Bilal. Penyelenggaraan yang 

                                                             
14Sunardi, Integrasi Budaya Islam dan Budaya Lokal Dalam Pernikahan di Kecamatan Buntu 

Batu Kabupaten Enrekang, “Tesis” (Perpustakaan Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar: 2022), h. 30. 
15A. M. Mappasanda, Massenrempulu menurut catatan D. F. Van Bran Morris (Cet. I; Ujung 

Pandang: Balai Sejarah dan Nilai Tradisional), h. 19. 
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berhubungan dengan keagamaan merupakan wewenang dari seorang Khadi, serta 

mengajar agar semua ketentuan dalam Islam diikuti dengan baik.16 

d. Kerajaan Kassa 

Kerajaan Kassa berdiri sekitar abad XVIII M. yang didirikan seorang raja 

yang bernama Sammang. Raja yang memerintah dalam kerajaan ini diberi gelar Arung 

dan ditangannya terletak kekuasaan tertinggi.17 

Adapun struktur pemerintahannya seperti kerjaaan sebelumnya yang telah 

memuk Islam, dimana terdapat struktur bagian Sara’yang posisinya sejajar dengan 

kedudukan Ada’ didalam kehidupan masyarakat. Para pejabat bagian Sara’ mengatur 

hak-hak yang menyangkut dengan keagamaan. 

e. Kerajaan Duri 

Kerajaan Duri merupakan kerajaan tertua dari kelima kerajaan dalam Federasi 

Massenrempulu. Mengenai kapan berdirinya kerajaan ini tidak diketahui secaa pasti, 

namun diperkirakan sekitar abad XIV M. Kerajaan Duri pertama kali dipimpin oleh 

Nene Matindo Damang,18 yang bergelar Pake Lalona. Proses pengangkatannya sebagai 

pake (raja) maka sejak itu wilayah Duri terbentuk suatu sistem politik atau sistem 

kekuasaan secara struktur.19 Setelah Pake Lalona (Pake I) wafat kemudian digantikan 

oleh Lambe Pake Lalona II. Pada masa pemerintahan Lambe Pake Lalona II ini tidak 

                                                             
16Sritimuryati, Sejarah Enrekang (Cet. I; Makassar: De La Macca: 2013), h. 31. 
17Muhammad Natsir Sitonda, Sejarah Massenrempulu Jilid I (Makassar: Yayasan Pendidikan 

Mohammad Natsir: 2013), h. 8-10. Lihat juga pada Zainuddin Tika, Sejarah Kerajaan Massenrempulu, 

h. 24. 
18Kata Nene adalah gelar khusus diberikan kepada sesuatu yang terhormat dan berpengaruh 

penting dalam masyarakat Enrekang, maka istilah Nene bukanlah sebutan untuk orang-orang yang sudah 

berusia tua akan tetapi itu sebuah panggilan atau gelar kehormatan. Nene Matindo Damang dimaknai 

Nene yang beradu (mangkat) di Damang, dan kekhususan ini bukanlah nama pribadinya, akan tetapi 

sebuah gelar yang diberikan, sebagaimana dalam lontarak Duri dijelaskan gelar bagi seorang raja itu 

telah mangkat. 
19Rimba Alam. A Pangerang, Sejarah Kerajaan-kerajaan Sulawesi Selatan (Makassar: Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Provensi Sulawesi Selatan: 2009), h. 265-267. 
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berjalan lama beliau meninggal dan digantikan oleh anaknya yang bernama Pake 

Pasalin (Pake III), dimasa Pasalin inilah kerajaan Duri mencapai kejayaannya. 

Posisi Pasalin sebagai raja yang dicintai dan disegani oleh masyarakat Duri, 

namun bukan berarti dia tidak memiliki masalah yang sangat besar dan memberatkan 

dirinya. Masalah tersebut adalah datang dari ketiga putranya, yang dikhawatirkan siapa 

yang akan menggantikan posisi dirinya setelah dia tidak mampu memimpin kerajaan 

kelak. Demi menghindari perang saudara maka Pake Pasalin membagi wilayahnya 

menjadi tiga bagian.20 Pembagian kerajaan Duri ini sesuai dengan hasil kesepakatan, 

diantaranya sebagai beriku: 

1. Putra pertamanya bernama Kaka Mariang (La Gili) diberikan tanggungjawab untuk 

memerintah di Buntu Duri yang merupakan pusat Kerajaan Duri. Wilayah 

pemerintahan La Gili dikemudian hari dikenal dengan nama Kerajaan Malua. 

2. Putra keduanya yaitu Mariang (I Lorong) diberikan kekuasaan untuk menjalankan 

pemerintahan diwilayah Kerajaan Duri bagian utara. Kerajaan tersebut dinamakan 

Kerajaan Alla. 

3. Putra ketiganya bernama Adi Mariang (La Buttu) dipercaya untuk memerintah 

diwilayah Duri bagian selatan. wilayah kekuasaan La Buttu ini dikenal dengan 

kerajaan Batu.21 

 

                                                             
20 Sunardi, Integrasi Budaya Islam dan Budaya Lokal Dalam Pernikahan di Kecamatan Buntu 

Batu Kabupaten Enrekang, “Tesis” (Perpustakaan UIN Aladuddin Makassar: 2022), h. 31-32. 
21 Sritimuryati, Sejarah Enrekang (Cet. I; Makassar: De La Macca: 2013), h. 32-25. Lihat 

Juga Pada Mashuri, Kerajaan Duri: Masa Pemerintahan Pake Pasalin Salumbun di Duri Abad ke-

XVIII, h. 64. 
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B. Sejarah Penyebaran Islam dan Sejarah Berdirinya Masjid Tua Langgara’ di 

Enrekang. 

1. Sejarah Penyebaran Islam 

Sebelum membahas tentang sejarah masuknya agama Islam di Enrekang 

secara khusus, maka peneliti terlebih dahulu mengungkapkan pandangan umum 

masuknya agama Islam di Sulawesi Selatan. jika ditelusuri dari berbagai sumber 

penelitian tentang siapa sebenarnya yang pertama kali masuk Islam, maka akan 

ditemukan pernyataan yang berbeda, sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi Zinal 

Abidin Farid: menurut Lontara Wajo, yang pertama kali memeluk agama Islam adalah 

Datu Luwu (Raja Luwu) yang bernama La Patiware Daeng Parabu, tepatnya pada 

tanggal 15 Ramadhan 1013 H (1603 M). Datu Luwu adalah raja yang paling dihormati, 

karena kerajaannya diyakini sebagai kerajaan tertua dan tempat asal nenek moyang 

raja-raja Sulawesi Selatan, sehingga diberi gelar Sultan Muhammad.22  

Pernyataan lainnya berbeda dengan yang dikemukakan oleh Meerad Oesama: 

Raja pertama yang masuk Islam di Sulawesi Selatan adalah Raja Tallo yang bernama 

I Mallingkaan Daeng Mayondri, setelah masuk Islam bergelar Sultan Abdullah 

Awwalul Islam. Kemudian disusul Raja Gowa yang ke XIV yakni I Mangerangi Daeng 

Maranbia lalu berganti nama menjadi Sultan Alauddin (1605 M). Perbedaan tersebut 

telah ditelisik baik oleh Andi Rasdiyanah Amir: bahwa pada hakikatnya tidak terdapat 

kontradiksi, sebab melihat perbedaan tahun yang dikemukakan adalah masuknya Islam 

sebagai agama resmi kerajaan dimana dua tahun berikutnya seluruh masyarakat Gowa-

Tallo Masuk Islam.23 Pernyataan ini erat kaitannya dengan ungkapan Sudirman bahwa: 

                                                             
22Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa: Abad XVI Sampai Abad XVII, (Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia: 2005), h. 91. 
23Andi Rasdiyana Amir, Bugis Makassar Dalam Peta Islamisasi (Ujungpandang: IAIN 

Alauddin: 1982), h. 8. 
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“Sewaktu Islam tersebar di Gowa, pemuka masyarakat dari kerajaan Enrekang pergi 

mempelajari Islam di Gowa”.24 

Masuknya Islam di Kecamatan Enrekang adalah suatu kekhususan, dalam 

proses Islamisasi daerah ini dapat dilihat dari dua tahap yaitu, pertama kedatangan 

Islam dalam hal ini dimaksudkan masyarakat telah menyakini konsep ketuhanan 

seperti dalam agama Islam, namun belum pada tahap menjalankan syari’at dan kedua 

pengajaran agama Islam, pada tahap ini agama Islam telah menjadi agama resmi dan 

menjalankan perintah syari’at secara murni. Kecenderungan untuk membagi dua aspek 

ini erat kaitannya dengan penjelasan J. Noordyn, agar mudah dikenal dan dipelajari, 

lebih daripada itu dapat ditambah dengan tahapan yang ketiga yaitu penyebaran dan 

pemantapan. Adapun tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Datangnya Agama Islam  

Pada masa ini Islam yang dimaksudkan disebut masih sebatas kepercayaan 

kepada penguasa tunggal, sebagaimana yang telah diceritakan dalam lontarak Eppaka 

Puang Pallippada bahwa agama Islam masuk di Enrekang pada akhir abad XII dan awal 

abad XIII. Raja yang memerintah pada saat itu adalah raja (Puang) Madea Batu Binti 

Puang Pallippada keturunan Tomanurung. Kajian khusus kedatangan agam Islam di 

daerah ini adalah: 

Madea Batu adalah salah satu seorang putra Pallippada yang suka menyendiri, 
pada suatu hari beliau mandi di sungai Mata Allo tiba-tiba dilihatnya seorang 
yang tidak dikenal sedang melintas naik perahulayar menuju kepadanya, 
anehnya orang tersebut ternyata sajadahnya dijadikan sebagai perahu, 
tongkatnya jadi tiang layar dan sorabannya jadi layar yang melekat semua 
dibandannya, ketika mendarat didaratan Enrekang,  orang itu kemudian 
memperkenalkan identitasnya bahwa dia berasal dari tanah suci Mekkah dan 
keturunan Abu Bakar As-Shiddiq (Khulafa’urrasyidin yang pertama)25. 

                                                             
24Sudirman, Pemangku Adat Dusun Tondon dan Imam Masjid Agung Kabupaten Enrekang, 

“Wawancara’’, Kecamatan Enrekang 23 September 2023. 
25 Pallisuri, Empaka Puang Palippada (Enrekang:Lontarak Enrekang abad ke XII-XIX: 1982), 

h. 35. 
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Kejadian tersebut, bila ditinjau secara akliyah dengan ketentuan ilmiyah, 

mungkin tidak dapat diterima, akan tetapi jika ditinjau dari segi imaniyah adalah suatu 

hal yang wajar, berdasarkan kudrat dan iradat ilahi. Setelah mereka saling 

memperkenakan identitasnya masing-masing, namun dalam lontarak tidak disebutkan 

nama orang tersebut, hanya saja menjelaskan maksud kedatangannya adalah untuk 

membawa dan mengajarkan ajaran Islam sebagai agama terakhir yang paling lengkap 

dan benar yang dibawa oleh seorang Rasul pilihan yakni Nabi Muhammad Saw, Madea 

Batu lalu mengajak tinggal bersama-sama ditempat kediamannya. 

Beliau mengajarkan inti pokok ajaran Islam yaitu: “Salat lima waktu, dan 

Salat Jum’at, Puasa dan kewajiban-kewajiaban lainnya untuk mengabdi kepada Allah 

Swt sebagai tujuan hidup manusia. Setelah beliau merasa bahwa Madea Batu sudah 

mendalam pengetahuannya tentang ajaran Islam, beliau meminta izin pulang dan 

diantar oleh Madea Batu sampai di Suangai Mata Allo hingga menaiki perahunya 

seperti semula, sebelum naik ditikar sajadahnya (perahu) beliau memberikan kitab suci 

Al-Qur’an kepada raja Puang Madea Batu.26 Madea Batu dikenal sebagai Wali pertama 

di Enrekang. Dalam mengajrkan agama Islam beliau mengunjungi setiap 

perkampungan dan mengumpulkan sampai 10 orang untuk dikenalkan dan diajarkan 

agama Islam seperti menyembah Tuhan yang Esa. 

Jika melihat urutan waktu ke waktu dalam proses perjalanan penyebaran Islam 

di Sulawesi Selatan, para sejarawan sepakat bahwa diyakini secara resmi bahwa daerah 

Luwu yang pertama kali disentuh Islam pada Abad XVII (tahun 1603 M)27. Dengan 

demikian teori yang mengatakan ajaran Islam sampai di Enrekang sebelum abad XVII 

                                                             
26Pallisuri, Empaka Puang Palippada (Lontarak Enrekang abad ke XII-XIX; Enrekang: 1982), 

h.35-36. 
27Syamzan Syukur, Islamisasi Kedaulatan Luwu Pada Abad XVII, (Makassar: Departemen 

Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur Keagamaan, 2009), h. 130. 
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dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam yang dimaksud dalam hal ini bukanlah Islam 

yang seperti sekarang melainkan masih sebuah kayakinan atau kepercayaan lokal 

masyarakat Enrekang. Pernyataan ini sejalan dengan apa yang di ungkapkan Sudirman, 

bahwa: 

Nama Islam itu ada ketika muncul Nabi Muhammad Saw di Mekkah, kemudian 
didakwahkan keseluruh dunia hingga sampai disini (Enrekang), namun kalau 
penduduk asli Enrekang memang sebelum Islam yang sekarang datang, mereka 
punya keyakinan samawi (percaya kepada tuhan yang diatas) artinya percaya 
kepada sang tuhan yang satu. Inilah yang memiliki variasi nama seperti: 
sebutan yato pattamaki te lino (yang membawa kita ke dunia), yato pan jaji ki 
(yang menciptakan kita), yato pun na’i te lino (pemilik alam semesta), yato 
parakai ki allo na bongi (yang menjaga kita siang dan malam). Sampai nantinya 
datanglah agama Islam yang murni membawa Al-Qur’an yang menjelaskan 
semua perihal apapun termasuk mengajarkan bahwa yang dimaksud Tuhan 
maha Esa itu adalah Allah Swt28. 

Atas dasar tersebut dapatlah disimpulkan, Kabupaten Enrekang Sebelum abad 

ke XVII M, belum tersentuh ajaran syariat Islam seperti salat, zakat, puasa, membaca 

Al-Qur’an, masyarakat Enrekang hanya mempercayai sebuah keyakinan jika dalam 

kehidupan ini ada yang mengatur dan memantau manusia dari atas langit. 

Pada tahun 1989 dalam sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Himpunan 

Pelajar Mahasiswa Masarempulu (HPMM) yang dipusatkan di Ujungpandang dimulai 

dari tanggal 17-19 September 1989, dengan menampilkan beberapa pemateri makalah 

diantaranya: Syakur Abdullah, P. Pallisuri, Hasan Basri, Sila Sarrang, dan Mr. Andi 

Zainal Abidin Farid. Seminar tersebut membahas berbagai aspek sejarah dan 

kebudayaan Enrekang. Makalah tentang sejarah masuknya Islam di Enrekang disajikan 

oleh Silla Sarrang dengan mengutip sumber lontarak Maiwa, bahwa: agama Islam 

masuk ke Enrekang dan Baraka dibawa oleh tiga Aru Maiwa yaitu: Aru Janggo Ridi 

bertugas mengajarkan ilmu Tauhid dan salat lima waktu, Aru Ipus bertugas 

                                                             
28Sudirman, Pemangku Adat Dusun Tondon, Wawancara di Kecamatan Enrekang Kabupaten 

Enrekang, 23 September 2023. 
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membawakan ajaran salat Juma’at, dan Aru Indo Gurutta Matinro Di Langga’na yang 

bertugas memperdalam ajaran salat Tarawih sekitar tahun 1610-1620 M.29 

Selanjutnya sebagaimana dijelaskan Sila Sarrang dalam makalahnya “Sejarah 

masuknya Islam di Enrekang” kemudian berkaitan erat dengan pernyataan Ira 

Hadrayanti: teori mengenai penyebaran Islam di Duri (Enrekang) dibawa oleh orang-

orang dari Maiwa, diantaranya seorang putra dari Tapoang yang digelari Janggo Ridi 

(janggut kuning) beliau menuntut ilmu agama Islam di Gowa dan sepulangnya dari 

Gowa Janggo Ridi kemudian mulai menyiarkan agama Islam diberbagai wilayah-

wilayah kerajaan di Enrekang. Tidak hanya Janggo Ridi tapi beliau ditemani dua utusan 

raja Maiwa, yakni Ipua dan Gurutta Matindoe di Langgara’a, mereka adalah teman 

seperguruan saat menuntut ilmu agama Islam di Gowa30. Ketika tiga Aru ini tiba di 

Enrekang khususnya daerah Kotu Kecamatan Enrekang, mereka mendapat sambutan 

hangat dari penduduk setempat dalam menjalankan misinya31. Daerah inilah tempat 

pertama kali disentuh ajaran murni agama Islam yang dibawa oleh tiga Aru dari Maiwa, 

maka dari itu setiap wilayah atau perkampungan di Kecamatan Enrekang mengutus 

orang-orangnya untuk pergi belajar ilmu agama Islam di Kotu, salah satunya dari 

perkampungan Tondon (Puncak) sekarang dikenal dengan sebutan Dusun Tondon 

Kecamatan Enrekang, mengutus seorang yang sangat dihargai dan dimuliakan sebagai 

tokoh masyarakat, beliau adalah Nene Semi (pendiri Masjid Tua Langgara’). Sumber 

informasi ini sangat persis dengan apa yang diungkapkan Sudriman dalam wawancara: 

                                                             
29Ira Hadrayanti, Islamization of Duri Federation at XVII Century (Balai Penelitian dan 

Pengembangan Agama Makassar: Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan Vol.10. No.2: 2022), h.308. 
30 Ira Hadrayanti, Islamization of Duri Federation at XVII Century (Balai Penelitian dan 

pengembangan Agama Makassar: Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan Vol.10. No.2: 2022), h. 316-

317. 
31 Ismail, Sosialisasi Ajaran Islam di Kecamatan Enrekang (Tinjauan Historis dan Paedagogis), 

“Skripsi” (IAIN Alauddin Pare-pare: 1992), h. 81. 
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“Jadi ketika para ulama dulu yang mendakwahkan agama Islam tiba di Kotu 
(Kecamatan Enrekang) pada saat itu nenek kami (Nenek Semi) berangkat dari 
tempat kediaman beliau untuk bertemu para ulama itu untuk memperdalam 
ilmu agama Islam, ketika selesai belajar di Kotu, beliau melanjutkan perjalan 
mencari guru untuk mempelajari ilmunya hingga berselang beberapa waktu 
kembali ke kampung. Nenek Semi lebih sering berdiam diri diatas Tondon 
(sebuah tempat khusus diatas hamparan batu seluas 300 meter), dari sinilah 
penamaannya ketika Masjid Tua Langgara’ di Dusun Tondon dibangun oleh 
beliau (Nenek Semi), karena Tondon itu memiliki makna sebuah tempat yang 
posisinya paling diatas, selain itu makna lainnya adalah kata Tondon 
dinisbatkan kepada suatu hal atau orang yang dimuliakan karena karomahnya. 
Atas dorongan ilmu yang beliau dalami hingga terdorong membangun sebuah 
Langgara’ (Masjid) disanalah beliau sering berdzikir kepada Allah Swt sampai 
klimaksnya Nenek Semmi membuat sebuah Masjid dan mengajarkan ilmu-ilmu 
zikir kepada masyarakat Tondon”. 

b. Proses Penyebaran Agama Islam di Kecamatan Enrekang 

Dari berbagai Sumber informasi tentang kapan ajaran Islam dimasyarakatkan 

di daerah ini terdapat dua pendapat yang berbeda, jika pendapat itu tidak di 

kolaborasikan sebagaimana yang terungkap sejarah masuknya Islam di Enrekang. 

Dengan demikian pada dasarnya tidak dipermasalahkan lagi bahwa ajaran Islam 

dimasyarakatkan oleh raja (Puang) Madea Batu yang diyakini sebagai wali pertama di 

Enrekang yakni pada abad ke XII-XIII M. Ajaran Islam yang dimasyarakatkan pada 

masa lalu, dapat dikatakan dalam tahap pengenalan, maka dari itu langkah pertama 

yang dilakukan adalah mengunjungi setiap kampung dengan mengumpulkan 

masyarakat untuk mendirikan langgar sebagai tempat mengajarkan Islam32. 

Dari sumber ini memperkuat data informasi pada pernyataan P. Pallisuri di 

atas, bahwa Islam sudah sampai di Enrekang pada akhir abad XII dan awal abad XIII. 

Demikian pula pernyataan dari puang Arsyad mengungkapkan bahwa: (“Naiya to jolo 

nasallangi na mane’ mentama to mampasallang”)33 maksudnya adalah orang-orang 

                                                             
32Sudirman, Pemangku Adat Dusun Tondon dan Imam Besar Masjid Agung Kabupaten 

Enrekang, Wawancara di Kecamatan Enrekang 23 September 2023 
33Puang Arsyad, Penjaga Masjid Tua Langgara’, Wawancara di Dusun Tondon Kecamatan 

Enrekang, 22 September 2023. 
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Enrekang memeluk agama Islam bukan karena disebabkan desakan dari kerajaan-

kerajaan ataupun pengajaran dari luar, karena memang ajaran Islam telah masuk di 

Enrekang pada abad ke XII-XIII M. 

Usaha memasyarakatkan ajaran Islam pada masa itu sangat strategis karena 

Madea Batu sebagai raja (puang) atas kedudukannya menempati posisi tertinggi dan 

sangat dihargai oleh masyarakat, demikian juga sebaliknya ditangan beliaulah sebagai 

penanggung jawab dalam menentukan arah untuk mengantar masyarakatnya pada 

suatu tujuan nilai-nilai religious berdasarkan agama Islam, seperti pembentukan aqidah 

atau penguatan ilmu ketauhidan. 

Penduduk Enrekang masa Pra Islam, tidak pernah menganut suatu agama, 

akan tetapi menganut suatu kepercayaan yang disebut Dewata Sewae, artinya: 

“kepercayaan terhadap penguasa tunggal”34 kepercayaan terhadap Dewata Sewae 

adalah merupakan suatu anugrah Tuhan, sebab jika diambil kecenderungan manusia 

terutama manusia primitive menganggap bahwa, setiap benda itu memiliki roh, baik 

itu benda hidup maupun benda mati. Maka dapat diketahui bahwasanya dari paradigma 

zaman yang sama dan Islam dalam pemikiran yang berbeda. Ketauhidan yang 

ditanamkan raja (puang) Madea Batu cukup mendasar, hal ini dinyatakan dengan 

berselang beberapa tahun kemudian sepeninggalan Puang Madea Batu muncul seorang 

wali yang bernama Puang Cembah. Beliau terkenal sebagai pendakwa agama Islam 

yang giat berdakwah, setiap Jum’at beliau mengunjungi Masjid di tiga Tempat yakni: 

Suddah, Cembah, dan Kaluppini (daerah Dusun Tondon dan sekitarnya) secara 

bergantian untuk berkhutbah. Sebagai seorang wali, sebagaimana yang diungkapkan 

oleh Ibarahim Lamada yang menyatakan diri dalam garis keturunannya bahwa:  

Menurut informasi dari mulut ke mulut dan termasuk dalam kategori mutawatir: 
Tatkala beliau sedang berkhutbah sekaligus memimpin salat Jum’at. Sebelum 
bertakbir, beliau menyampaikan pesan kepada para jama’ah: “Kesininna 
salessurekku, yake marassaki massumbajang dadau, nadeen makalaen-laen 
takita, tapattarrui sumbajangta.” Artinya: Hai semua saudaraku, jika kita 

                                                             
34Malintang, Pemuka Adat Kabupaten Enrekang, Wawancara, Enrekang, 21 September 2023. 
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sementara sembahyang (salat) sebentar, lalu didapati suatu hal yang lain-lain, 
maka teruskanlah sembahyangnya. Ketika beliau sujud yang terakhir sampai 
tak mampu lagi bangun dari sujudnya, ternyata beliau (Puang Cembah) dalam 
keadaan sakaratul maut dan berpulang ke Rahmatullah. Ternyata anehnya 
dibagian bawah masjid terdapat sebuah lubang berbentuk kuburan yang tidak 
diketahui siapa yang membuatnya, hinggah jama’ah sepakat menguburkan 
dilubang tersebut.35 

Dari pernyataan tersebut, dapat diperoleh suatu gambaran yang masih sulit 

dideteksi tentang sejauh mana tingkat kesadaran bersama jika dipandang secara 

kolektif, namun jika dilihat dari masa ke masa atau generasi ke generasi sejarah telah 

mencatat bahwa mulai dari masa Puang Madea Batu sampai masuknya Islam secara 

resmi (menurut pandangan dari luar) sekitar tahun 1610-1620 M, penduduk daerah ini 

telah dibina oleh para ulama yang mendakwahkan Islam.36 

Pada abad ke XVII sampai akhir abad XVIII M, Enrekang dimasuki para 

penyebar Islam dari luar seperti Bone, Gowa, Sidrap, Wajo dan lain-lain. Dalam 

lontarak tidak diterangkan secara pasti, melaikan para pendakwah datang untuk 

mengajarkan ilmu Tauhid, Salat lima waktu, Salat Jum’at, dan Salat Tarwih.37 

Pendapat penyebaran Islam di Enrekang,dapat diuraikan secara menyeluruh 

dibawah ini agar lebih mudah untuk menganalisanya sebagai berikut: 

1. Pendapat mengenai Islam dibawa oleh pedagang-pedagang Luwu.  

Pernyataan ini bukan tanpa alasan mengingat kerajaan Luwu merupakan 

kerjaan yang pertama memeluk agama Islam di tanah Sulawesi Selatan yakni tahun 

1603 M. tidak menutup kemungkinan orang-orang dari kerajaan Luwu membawa Islam 

masuk ke Enrekang melalui Tanah Toraja. Terlebih kerajaan Luwu dan kerajaan Duri 

                                                             
35Ibrahim Lamada, Pegawai Kantor Departemen Agama Kabupaten Enrekang, Wawancara di 

Enrekang 19 September 2023. 
36Mohammad Natsir Sitonda, Sejarah Massenrempulu Jilid 1 (Cet. II; Makassar: Yayasan 

Pendidikan Mohammad Natsir, 2012), h. 40-41.  
37Amir Syarifuddin, Perjanjian Antara Kerajaan Menurut Lontarak (UNHAS Makassar: 

Disertasi Pasca Sarjana, 1990), h. 147-148. 
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telah mengadakan hubungan kerajaan sebelum terbentuknya federasi Duri, pada masa 

pemerintahan Pasalin. Bahkan tidak mustahil kerajaan-kerajaan Enrekang pernah 

dikusai oleh kerajaan Luwu. Hal ini tercatat dalam tulisa Braam Morris yang 

menjelaskan jika, besar kemungkinan kerajaan Enrekang dan Tanah Toraja berada 

dalam kekuasaan kerajaan Luwu hingga terjadi kemunduruan dari kerajaan Luwu 

sehingga mereka mendapat kesempatan untuk memerdekakan diri menjadi kerajaan 

yang berdaulat38.  

Dengan mencermati isi dari ketipan tersebut, sepertinya memang kerajaan 

Enrekang pernah dikuasai Luwu sebelum di serang oleh Bone. Bertitik tolak dari 

catatan Braam Morris, Enrekang berada dibawa kekuasaan kerajaan Luwu sekitar abad 

XVII M. maka jika memang kerajan Luwu pernah mengusai kerajaan Enrekang pada 

abad tersebut maka tidak mengherankan jika Islam pertama kali masuk di Enrekang 

atas jasa dari orang-orang Luwu, dan ini tentunya memberikan informasi bahwa Isla 

masuk ke Enrekang lebih awal ketimbang kerajaan-kerajaan Bugis. Akan tetapi Islam 

yang dibawa oleh orang-orang Luwu nampaknya kurang mengalami perkembangan, 

sebab cara pengislam kerajaan Luwu yang terbilang cepat maka dari itu, hanya 

bersifaat sosial saja. 

2. Pendapat mengenai Islam dibawa oleh pedagang Sidenreng. 

Dengan melihat letak geografis wilayanh Enrekang dan Sidenreng cukuplah 

dekat, sepertinya sangat besar kemungkinan jika Islam Masuk ke Enrekang melalui 

padagang Sidenreng. Dalam catatan Braam Morris dikatakan bahwa perdagangan 

orang-oang Enrekang tidak dilakukan sendiri oleh penduduk asli, hampir 

keseluruhannya berada dalam tangan dari pedagang Bugis yang datang dari Sidenreng 

                                                             
38Ira Hadrayanti, Islamization of Duri Federation at XVII Century (Balai Penelitian dan 

Pengembangan Agama Makassar: Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan Vol.10. No.2: 2022), h. 320. 
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dan Rappang39. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang-orang 

Enrekang telah melakukan hubungan perdagangan dengan orang-orang dari Sidenreng 

dan Rappang yang sepertinya memegang peran penting dalam kehidupan ekonomi 

masyarakat Enrekang. 

Pedagang Sidenreng yang menjadikan Toraja sebagai pusat sasaran 

pemasarannya, untuk sampai ke wilayah Toraja haruslah melewati jalur selatan melalui 

beberap kerajaan, seperti Anggeraja merupakan wilayah kerajaan Malua, Kalosi 

merupakan kerajaan Alla. Untuk sampai ke Toraja butuh waktu yang cukup lama 

mengingat rute perjalanan yang menanjak sehingga Enrekanglah sebagai tempat 

istrahat. Maka tak jarang para pedangan Sidenreng berdiam lama hingga sampai 

menikahi wanita-wanita Enrekang dan menetap untuk menam kopi.  

3. Pendapat mengenai Islam dibawa oleh kerajaan Bone 

Orang-orang Bone memasuki Enrekang melalui dua jalur, yaitu jalur utara 

melalui Teluk Bone-Luwu-Toraja-Duri (Enrekang Utara). Jalur kedua yaitu jalur 

selatan melewati Pare-pare-Sidenreng-Maiwa-Enrekang.40 Hubungan antara pedagang 

Bone dan Enrekang telah terjalin sejak abad ke XVI pada masa pemerintahan Pasalin.  

Hubungan persahabatan antar keduanya telah berlansung cukup lama, disebutkan 

dalam Lontara Duri yang dikutip oleh Muhammad Natsir Sitonda dijelaskan bahwa: 

“dalam suatu kesempatan raja Bone (Mangkau) pernah memesan buah Cenak Duri 

untuk dibeli, namun diberikan secara gratis oleh kerajaan Enrekang.41 

                                                             
39 H. A. M. Mappasanda, Massenrempulu Menurut Catatan D. F. Van Bran Morris, h. 20. 
40Ira Hadrayanti, Islamization of Duri Federation at XVII Century (Balai Penelitian dan 

Pengembangan Agama Makassar: Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan Vol.10. No.2: 2022), h. 320. 
41Mohammad Natsir Sitonda, Sejarah Massenrempulu Jilid 1 (Cet. II; Makassar: Yayasan 

Pendidikan Mohammad Natsir: 2012), 321-322. 
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Jika hubungan antara Bone dan Enrekang telah terjalin sudah lama jauh 

sebelum Islam masuk di Bone, maka tentu setelah Bone Islam kerja sama antar kerajaan 

tetap terjalin artinya setelah masyarakat Bone menerima Islam sebagai agama resmi, 

maka Islampun dibawa ke Enrekang. Hingga Bone melakukan penyerangan terhadap 

kerajaan-kerajaan Enrekang.penyerangan tersebut bertujun untuk mengislamkan 

Enrekang, sebab raja-rajanya menolak Islam sebagai agama kerajaan. Namun ada juga 

yang mengatakan penyerangan itu bukan untuk pengislaman Enrekang. 

4. Pendapat mengenai Islam dibawa oleh tiga Aru Maiwa 

Teori mengenai penyebaran Islam di Duri (Enrekang) dibawa oleh orang-

orang dari Maiwa, diantaranya seorang putra dari Tapoang yang digelari Janggo Ridi 

(janggut kuning) beliau menuntut ilmu agama Islam di Gowa dan sepulangnya dari 

Gowa Janggo Ridi kemudian mulai menyiarkan agama Islam diberbagai wilayah-

wilayah kerajaan di Enrekang. Tidak hanya Janggo Ridi tapi beliau ditemani dua utusan 

raja Maiwa, yakni Ipua dan Gurutta Matindoe di Langgara’a, mereka adalah teman 

seperguruan saat menuntut ilmu agama Islam di Gowa. 

Berdasarkan berbagai versi tersebut, tentang penyebaran Islam yang telah 

dijelaskan, tidaklah mudah dalam menentukan secara pasti kapan dan darimana Islam 

pertama kali masuk di Enrekang. Menurut beberapa sumber yang cukup valid 

pernyataan dari Mohammad Natsir Sitonda kemudian dikutip oleh Ira Hadrayanti 

mengungkapkan bahwa:  Islam masuk ke Enrekang Sekitar abad ke XVII. Hal tersebut 

tentunya tidak terlepas dari kaitannya proses Islamisasi di Sulawesi Selatan baik 

ditinjau dari segi estimasi waktu maupun segi jalur lokasi daerahnya, maka dari itu 
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peran besar dari beberapa kerajaan seperti:  Luwu, Gowa, Sidenreng, Maiwa (tiga Aru 

nya)42. 

Mengingat proses dan tahapan Islamisasi di Sulawesi Selatan telah jelas 

berawal dari Kerajaan Luwu pada tahun 1603 M, dan kerajaan Gowa menjadikan Islam 

sebagai agama resmi kerajaan oleh Mangngarangi Daeng Manrabia Sombaya Gowa 

pada tahun 1605 M, hingga pada tahun 1609 M kerajaan Gowa sudah berhasil 

mengislamkan kerajaan Sindendreng kemudian meneruskan misinya kewilayah utara 

seperti Maiwa, letta, hingga sampai ke Enrekang43.  Dalam referensi lain dijelaskan 

pada tahun yang sama yakni 1609 M, Janggo Ridi bersama utusan lainnya yang telah 

selesai  menuntut ilmu di Gowa saat itu sedang berada di Maiwa dalam misi 

menyebarkan ajaran Islam dan mengajarkan sang raja Maiwa pokok-pokok syariat 

Islam, yang sebelumnya sudah memeluk Islam.44  

Lontara Enrekang menjelaskan tentang masuknya Islam di Enrekang tejadi 

pada abad ke 19 M. melalui jalur Bone, namun pendapat ini dibantah oleh Mohammad 

Natsir Sitonda karena tidak didukung oleh data yang akurat dan juga estimasi jarak 

waktu yang sangat jauh antara penerimaan Islam di Enrekang dengan daerah-daerah 

lain di Sulawesi Selatan yaitu sekitar 200 tahun.45 Teori penerimaan Islam di Enrekang 

pada abad 19 M, juga tidak relevan dengan teori islamisasi di Sulawesi Selatan, para 

                                                             
42 Ira Hadrayanti, Islamization of Duri Federation at XVII Century (Balai Penelitian dan 

Pengembangan Agama Makassar: Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan Vol.10. No.2: 2022), h. 317-

318. 
43 Abd. Latif, Nordin Hussin, Sejarah Dan Politik Kerajaan Bugis, Kedinamikaan Konfederasi 

Ajatappareng Di Sulawesi Selatan 1812-1906 (Cet. I; Kuala Lumpur: Cetak Jitu Sdn, Dewan Bahasa 

dan Pustaka Kuala Lumpur: 2015), h.9-10. 
44 Herming Botong, Sejarah Islam di Massenrepulu Sulesena (Jurnal Sejarah Sul-Sel, 

Tenggara dan Barat), (Makassar: Departemen Kebudayaan dan Peristiwa Balai Pelestarian, 2007), h. 

42. 
45 Mohammad Natsir Sitonda, Sejarah Masenrempulu Jilid 1 (Cet. II: Makassar: Yayasan 

Pendidikan Mohammad Natsir: 2013), h. 133-134.  
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sejarawan pada umumnya berpendapat bahwa kerajaan Bone memeluk Islam pada 

tanggal 23 November 1611 M. ketika itu seluruh wilayah Sulawesi Selatan telah 

menerima Islam kecuali tanah Toraja.46 

Jika dilihat dari sumber tersebut maka penulis dapat menyimpulkan ajaran 

murni Islam masuk di Enrekang dan menjadi agama Resmi pada tahun 1610 M. 

penyataan ini didukung dari beberapa hasil analisa yang konotasinya sejalan dengan 

periodisasi penyebaran Islam di Sulawesi Selatan, dengan demikian kerajaan Enrekang 

lebih dahulu menerima Islam daripada kerajaan Bone. 

Cikal bakal permulaan Islam disebarkan diwilayah-wilayah Sulawesi 

Selawatan ketika Sultan Alauddin selepas Salat Jum’at pada tanggal 9 November 1607 

M/ 19 Rajab 1016 H. dihadapan masyarakat Gowa-Tallo beliau mendekritkan Kerajaan 

Gowa sebagai kerajaan Islam dan menjadikan kerajaannya sebagai pusat tempat 

pembelajaran Islam dan menyebarkannya. Berdasarkan dekrit tersebut menandakan 

bahwa tahap islamisasi telah sampai dikalangan masyarakat, dimana keyakinan 

keagamaan seorang raja telah sama dengan keyakinan keagamaan rakyatnya.47 

Sultan Alaudin merealisasikan dekrit tersebut dengan mengirim utusan ke 

kerajaan-kerajaan tetangga di Sulawesi Selatan dalam misi islamisasi dengan 

memberikan hadiah kepada raja yang dikunjungi sebagai bentuk perdamaian. Pada 

dasarnya dalam ajaran Islam dalam berdakwah haruslah dengan cara yang baik atau 

damai sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi Muhammad Saw. Adapun kerajaan-

kerajaan yang dikunjungi oleh para utusan menyambut mereka dengan damai, seperti: 

kerajaan Sawitto, Balanipa di Mandar, dan Selayar.48 Perintah untuk menjaga 

                                                             
46 Ahmad M, Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (abad XVI-XVII M), h. 4.  
47 Ahmad M, Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (abad XVI-XVII), h. 111. 
48 Ahmad M, Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (abad XVI-XVII), h. 112-113. 
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perdamaian itu memberikan nilai bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat, 

sebagaimana firman Allah Swt dalam Qs. Al-Anbiya’/21:107: 

مَةً لِلأعَلمَِيأنَ  سَلأنكََ الََِّرَحأ  وَمَاارَأ

Terjemahnya: 

Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) 
rahmat bagi seluruh alam.49 

 

 

Dalam lontarak Akkarungeng dijelaskan bahwa kerajaan Sawitto merupakan 

bagian dari konfederasi kerajaan Ajatappareng yang didatangi Datu Ri Bandang dan 

para utusan lainnya dari kerajaan Gowa untuk mendakwakan Islam diwilayah 

Ajatappareng dan sekitarnya. Misi inipun berhasil terbukti ketika kerajaan Sidenreng 

berhasil di Islamkan pada tahun 1607-1609 M50. Kerajaan Sidenreng memiliki danau 

tempe dan sungai bila sebagai jalur perhubungan dan perdagangan sejak abad ke XV 

M. kerajaan Sidenreng merupakan kerajaan penghasil beras terbesar diwilayah 

Ajatappareng dan menjadi pusat ekspor beras diwilayah daerah-daerah dataran rendah 

bagian selatan dan daerah dataran tinggi di utara. Dataran tinggi yang dimaksud disini 

adalah daerah Enrekang. Masyarakat Enrekang yang ingin berdagang, seperti 

diantaranya: damar, kapur barus, rotan, kopi, aren) akan menuju ke sungai Bila sebagai 

pusat berniaga di Sidenreng, hanya dengan berjalan kaki atau menyusuri sungai dengan 

rakit.51  

                                                             
49 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 331. 
50Sunardi, Integrasi Budaya Islam dan Budaya Lokal Dalam Pernikahan di Kecamatan Buntu 

Batu Kabupaten Enrekang, “Tesis” (Perpustakaan Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar: 2022), h. 41-

43. 
51Muhammad Amir, Konfederasi Ajatappareng: Kajian Sejarah Persekutuan antar Kerajaan 

di Sulawesi Selatan abad ke-16, h. 23-26. 
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Interaksi sosial yang terjadi antara masyarakat Enrekang dan Sidenreng 

melalui perdagangan selama ratusan tahun lamanya secara otomatis akan menciptakan 

hubungan emosional dan persaudaraan yang erat, baik melalui kerjasama bisnis, 

politik, perkawinan. Oleh karena itu, setelah Islam diterima oleh masyarakat 

Sidenreng, sangatlah besar kemungkinan mereka mengajak kerabat-kerabatnya dari 

Enrekang untuk memeluk agama Islam bersama-sama sebagai bentuk rasa tanggung 

jawab mereka yang terlebih dahulu masuk Islam untuk menyelamatkan akidah saudara-

saudara mereka di Enrekang. Datok Ri Bandang sebagai utusan dari raja Gowa yang 

bertempat tinggal di Sidenreng selama menjalankan misi islamisasi Ajatappareng, 

tidak mungkin mengabaikan daerah Enrekang yang dekat dari Sidenreng. Kalaupun 

beliau tidak sempat menginjakkan kaki di Enrekang sangat mustahil bila para utusan 

dari kerajaan Gowa yang telah menimbah ilmu dan mendapat amanah mendakwakan 

Islam di antaranya adalah Janggo Ridi, Ipua dan Gurutta Matindoe. Selain itu juga yang 

perlu diperhatikan adalah misi mengislamkan Ajatappareng itu berarrti harus 

mengislamkan seluruh kerajaan-kerajaan yang tergabung didalamnya dan salah 

satunya adalah kerajaan Enrekang tergabung dalam konfederasi Ajatappareng. 

Sultan Alauddin sebagai seorang raja Muslim tentu telah memahami bahwa 

Islam adalah agama yang baik, oleh sebab itu mengutus ulama-ulama untuk 

didakwahkan ke wilayah kerajaan-kerajaan tetangga dengan tujuan menyelamatkan 

manusia dari keyakinan yang salah dan dipertemukan pada nilai-nilai yang akan 

membuat manusia sebagai makhluk yang beriman, sehingga terbebas dari hal-hal yang 

membuat manusia tidak selamat di hadapan Tuhannya kelak.52 Konsep inilah yang 

terkandung dalam firman Allah Swt di Qs. Ali’ Imran/3: 104: 

                                                             
52 Agus Ahmad Safei, Sosiologi Dakwah: Rekonsepsi, Revitalisasi, dan Inovasi (Sleman: 

Deepublish: Oktober 2016), h. 15-18. 
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ة فِ وَينَأهَ  وَلأتكَُنأ مِنأكُمأ امَُّ نَ باِلأمَعأرُوأ نَ اِلىَ الأخَيأرِ وَ يأَأمُرُوأ نَ عَنِ الأمُنأكَرِ وَاوُلئَكَِ يَدأعُوأ وأ

نَ   هُمُ الأمُفألِحُوأ

Terjemahnya: 

Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeruh kepada 
kebajikan, menyeruh (berbuat) yang makruf dan mencegah dari yang 
mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.53 

Sejarah Konfederasi Ajatappareng yang membentuk sebuah konfederasi yang 

dinamakan sebagai Limae Ajatappareng.dan kerajaan Enrekang dan Maiwa bergabung 

didalamnya. Ketika masa Belanda menduduki wilayah Pare-pare dan menjadikan 

sebagai pusat latihan militer sebagai bentuk persiapan menaklukkan kerajaan-kerajaan 

di Selawesi Selatan, khususnya Ajatappareng54. Salah satu caranya adalah dengan 

memastikan bahwa kerajaan-kerajaan di Ajatappareng yang mempunyai kekerabatan 

yang rapat akan membantu Bone ataukah tidak jika Belanda menyerang Bone dan 

akhirnya limae Ajatappareng: Sawitto, Suppa, Alitta, Sidenreng dan Rappang 

menyatakan bahwa perjanjian persekutuan dengan Belanda telah dipadamkan secara 

sepihak. Maiwa dan Enrekang adalah dua kerajaan di Massenrempulu mengikut dan 

mendukung langkah yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Ajatappareng, yaitu 

perjanjian persekutuan dengan Belanda telah dibatalkan secara sepihak55. Dari hal ini 

menandakan sejak dahulu hubungan kekerabatan antara kerajaan-kerajaan sekitar itu 

sangat erat kaitannya denga jalur proses Islamisasi. Dapat dilihat proses masuknya 

Islam di Enrekang tidaklah jauh dari kerabat dekat kerajaan Maiwah yang diketahui 

jauh sebelum kedatangan Islam sudah menjalin hubungan baik bahkan, sebelum 

                                                             
53 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 63. 
54Matuladda, Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah (Yogyakarta; Ombak: 

2011), h.16. 
55Abd. Latif, Nordin Hussin, Sejarah Dan Politik Kerajaan Bugis, Kedinamikaan Konfederasi 

Ajatappareng Di Sulawesi Selatan 1812-1906 (Cet. I; Kuala Lumpur: Cetak Jitu Sdn, Dewan Bahasa 

dan Pustaka Kuala Lumpur: 2015), h.313-314. 
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wilayah ini bergabung dalam Federasi Enrekang. Bahkan wilayah-wilayah tersebut 

telah menjalin satu jalur dalam perdagangan, kopi dari Toraja dan Enrekang banyak 

yang akan di Ekspor melalui jalur wilayah Maiwah, Sidenreng, hinggai sampai di Pare-

pare tempat pelabuhan aktivitas ekspor dan impor56. 

2. Sejarah Berdirinya Masjid Tua Langgara’ 

Setelah Islam menjadi agama resmi di Enrekang dan khususnya di Dusun 

Tondon, terdapat sebuah hamparan batu yang luasnya 300 meter yang diperkirakan 

sudah ada sejak jaman purba kala, disanalah berdiri sebuah Masjid tua yang diberi 

nama “Langgara”. Tempat inilah yang menjadi kediaman seorang Nenek Semi 

(panggilan dari masyarakat) sejatinya itu bukanlah nama asli beliau, sebab setelah 

wafatnya beliau masyarakat Dusun Tondon pantang untuk menyebut nama aslinya 

kepada siapaun, sebab sudah menjadi misteri bagi masyarakat Dusun Tondon hingga 

saat ini belum menyakini secara pasti makam Nene Semi yang asli. Apakah benar 

adanya beliau dikuburkan di wilayah Rakaluppini ataukah di Dusun Tondon tepat 

dengan keberadaan sebuah makam tua di bawah Masjid jika ini benarnya maka 

persislah beliau yang dikatakan sebelumnya seorang pendakwah yang dalam Khutbah 

Juma’at memberikan pesan-pesan Salat saat ketika wafat dalam Salatnya. 

Nene Semi dimasa hidupnya adalah seorang ulama di masyarakat yang aktif 

memberikan bembingan dan pengajaran agama Islam, karena hal utama yang harus ada 

dalam mendakwakan Islam kepada masyarakat adalah Masjid, maka beliau dan 

didukung oleh para penduduk untuk mendirikian sebuah Masjid diatas (Tondon) 

hamparan batu yang jauh dari permukiman warga, agar ketika proses pembelajaran dan 

beribadah kepada Allah Swt menjadi khusyuk tidak ada sedikitpun gangguan. Peristiwa 

                                                             
56Christian Perlas, Manusia Bugis (Jakarta: Forum Jakarta-Paris EFEO: 2006), h. 326-327. 
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ini sama dengan apa yang Nabi Muhammad Saw lakukan dalam menjalankan misinya 

dalam mendakwakan agama Islam, ketika beliau berhijrah ke Madinah sesampainya 

hal yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun Masjid Quba57, bukan tanpa 

alasan kenapa Nabi Muhammad membangun Masjid itu dikarenakan proses 

bimbingan, dakwah, pembelajaran, ibadah, kegiatan sosial dan tempat berkumpulnya 

umat yang paling nyaman adalah Masjid.  

Sejarah berdirinya Masjid Tua Langgara’ sejak abad XVII tahun 1610 M 

dibawah Pemerintahan kerajaan Enrekang, namun yang mendirikan Masjid ini 

bukanlah seorang Raja ataupun dari kelangan kerajaan, kerena jika ditinjau lokasi 

Masjid Tua Langgara’ ini berlokasi tepat diatas puncak (tondon) hamparan batu terluas 

di Sulawesi Selatan, dimana daerah ini sangat terpencil jauh dari kerajaan dan 

pemukiman. Masjid ini diyakini sudah berusia 400 tahun dan memiliki kombinasi 

arsitektur tradisional Enrekang dan seni Islam. Penelitian ini membantah teori yang 

dikemukakan oleh Elmy Anggraini dalam skripsi berjudul “Masjid Tua Langgara’ di 

Desa Tokkonan Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang (Studi Historis dan 

Arkeologis)” mengayatakan Masjid Tua Langgara’ berdiri pada abad ke XVIII58, 

sebab jarak waktu ratusan tahun yang sangat jauh dari penyebaran Islam di Enrekang. 

Pernyataan tersebut tidak relevan dengan metode proses islamisasi dan pengembangan 

Islam di suatu tempat haruslah segera membangun Masjid sebagai simbol bahwa 

daerah tersebut telah tersentuh Islam. Selain daripada itu jika ditinjau dari usia Masjid 

maka pernyataan tersebut tidaklah sampai pada perhitungan Masjid Tua Langgara’ 

berusia 400 tahun. 

                                                             
57Syaikh Shaifurrahman Al-Mubarakfuri, Ar-Rahiqul Makhtum Sirah Nabawiyah (Cet. XI; 

Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar: 2016), h. 196. 
58 Elmy Anggraini, Masjid Tua Langgara’ Desa Tokkonan Kecamatan Enrekang Kabupaten 

Enrekang (Studi Historis dan Arkeologis), “Skripsi” (UIN Alauddin Makassar: 2020), h. 41. 
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  Pengambilan kata Langgara’ pada Masjid ini memberikan beberapa versi, 

pertama menurut Puang Arsyad istilah Langgara’ itu memiliki arti sebuah tempat 

beribadah kepada Allah Swt yang saat ini lebih dikenal dengan istilah Masjid59. Kedua 

kata Langgara’ berasal dari kata Sanggar yang memiliki makna sebuah bangunan yang 

ditempati belajar baik itu ilmu agama maupun seni dan tradisi. Hal ini disebabkan 

ketika penjajah kolonial masuk ke Enrekang menyebarkan ajaran Nasrani dan tidak 

memperbolehkan ada agama dan bangunan tempat ibadah lain. Sehingga dari situlah 

masyarakat sepakat memberi nama samaran, ini merupakan strategi untuk mengelabui 

para penjajah agar tidak ketahuan jika masyarakat Tondon telah beragama Islam dan 

memilki rumah ibadah.60 Pengertian lain dari kata Langgara’ dalam bahasa Enrekang 

memiliki makna melanggar/membangkang, dengan demikian kita ketahui bahwasanya 

masyarakat Tondon berani menentang para orang-orang kafir demi menegakkan agama 

Islam. 

Pemerintah Belanda menaklukkan Enrekang pada tahun 1905, melalui 

serangan tindakan militer Belanda akhirnya berhasil menguasai seluruh wilayah 

Enrekang pada tahun 1906. Ketika masa penjajahan Belanda tiba di Enrekang, mereka 

juga menyebarkan agama Nasrani, sehingga bangunan-bangunan Masjid jika didapati 

akan dihancurkan61 

Masjid Tua Langgara’ berlokasi tepat diatas ketinggian puncak, yang dimana 

tempat tersebut diyakini sejak zaman dahulu jauh sebelum Masjid Tua Langgara’ 

dibangun telah ada kehidupan manusia. Hal tersebut dapat dilihat terdapat banyak 

                                                             
59Puang Arsyad, Penjaga Masjid Tua Langgara’, Wawancara di Dusun Tondon Kecamatan 

Enrekang Kabupaten Enrekang, tanggal 23 September 2023. 
60Sudirman, Pemangku Adat Dusun Tondon, Wawancara di Kecamatan Enrekang, 23 

September 2023. 
61Sritimuryati, Sejarah Enrekang (Cet.I; Makassar:  De La Macca: 2013), h. 35-36. 
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coretan-coretan dan ukiran diatas permukaan batu, selain itu juga terdapat 150  

lumpang (lubang kecil) ini diyakini setiap satu lubang melambangkan satu keluarga, 

dan terdapat juga banyak makam yang sudah tidak dikenali. Sebagaimana yang 

diungkapkan Puang Arsyad: 

Dulunya tempat ini pernah menjadi tempat permukiman, karena ketika para 
Arkeolog datang kesini meneliti dan melihat coretan serta lubang-lubang 
menandakan ratusan bahkan jutaan tahun silam, sudah ada kehidupan di atas 
bukit hamparan batu seluas 300 meter.62 

Lokasi yang jauh terpencil berdiri sebuah Masjid diatas puncak dan penuh 

hamparan batu raksasa ini menjadi hal yang sangat langkah ditemukan, yang dimana 

pada umumnya di Masjid-masjid tua tedapat diwilayah pesisir sebagai simbolik daerah 

tersebut telah disentuh Islam dengan baik dikhalayak umum. Berbeda dengan Masjid 

Tua Langgara’ justru berada diwilayah terpencil jauh dari pusat pemerintahan kerajaan 

pada saat itu, dengan demikian, ini menunjukkan bahwa proses Islamisasi di Kabupaten 

Enrekang tidaklah berjalan mudah sebab harus berdahapan dengan penjajah Belanda. 

Masyarakat Dusun Tondon secara turun-temurun telah berlangsung sejak 

zaman batu (magalitikum), zaman kerajaan, lalu disentuh dengan Islam masa 

penjajahan dan terus sampai keturunan sekarang. Tempat tersebut juga, merupakan 

benteng pertahanan dan persembunyian dari para penjajah63. Karena, untuk mencapai 

keatas puncak hamparan batu ini, hanya terdapat satu jalan saja yang bisa dilewati dan 

yang menetahuinya hanya masyarakat yang hidup di atas Dusun Tondon. 

Masjid Tua Langgara’ adalah salah satu Masjid pertama yang ada di Enrekang 

wilayah Kecamatan Enrekang bagian Timur bersamaan dengan Masjid Tua di Ranga 

dan Kaluppini. Akan tetapi, yang masih bertahan bentuk bangunan aslinya sampai 

                                                             
62Puang Arsyad, Penjaga Masjid Tua Langgara’, wawancara di Dusun Tondon Kecamatan 

Enrekang, 19 September 2023. 
63Sritimuryati, Sejarah Enrekang (Cet.I; Makassar:  De La Macca, 2013), h. 36. 
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sekrang hanyalah Masjid Tua Langgara’ di Tondon. Adapun Masjid yang ada di Ranga 

dan Kaluppini sudah mengalami renovasi dan bentuk bangunan Masjid telah berubah 

dari bentuk awalnya.64 

C. Fungsi dan Peran Masjid Tua Langgara’ Dalam Perkembangan Islam di 

Enrekang. 

Fungsi utama Masjid bagi umat Islam adalah sebagai sarana tempat 

menegakkan ibadah kepada Allah Swt. Sebagaimana ini terdapat dalam firman Allah 

Swt di Qs.An-Nur/24:36-38: 

ِ وَالآصَ الِ ٦٣ رِ جَالٌ  مُهُ يسَُب حُِ لهَُ فيِأهَا باِلأغدُوُ  فَ عَ وَيذُأكَرَفيِأهَا اسأ ت  اذَِنَ اللَّه انأ ترُأ فىِ بيُوُأ

مًا تتَقََلَّبُ  نَ يَوأ كَوةِ يَخَافوُأ لَوةِ وَايِأتآَءِ الزَّ رِ اللَّهِ وَاِقاَمِ الصَّ لََّ تلُأهِيأهِمأ تِجَارَةٌ وَلََ يبَأعٌ عَنأ ذِكأ

لِهِ وَاللَّهُ  ا وَيَزِيأدهُمُأ مِنأ فضَأ سَنَ مَاعَمِلوُأ زِيمَُمُ اللَّهُ احَأ بَأصَارُ  ٦٣  لِيجَأ بُ وَالَأ قلُوُأ فيِأهِ الأ

زُقُ مَنأ يَّشَآءُ بغِيَأرِ حِسَاب  ٦٣  يَرأ

Terjemahnya: 

(Cahaya itu), dirumah-rumah (Masjid) yang disana telah diperintahkan Allah 
untuk memuliakan dan menyebut nama-namanya. Disana bertasbih 
(menyucikan) namanya pada waktu pagi dan petang (36). Orang-orang yang 
tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, 
melaksanakan Salat, dan menunaikan Zakat, mereka takut kepada hari ketika 
hati dan penglihatan menjadi guncang (hari kiamat) (37). (mereka meakukan 
itu) agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik 
daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar dia menambah karunianya 
kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dia 
dikehendaki tanpa batas (38).65 

Ayat tersebut menggambarkan fungsi utama Masjid adalah tempat ibadah 

Salat berjamaah sebab inti pokok ajaran Islam ialah Salat, melalui Sunnah Nabi 

Muhammad Saw yang memerintahkan Salat benar-benar ditekankan kepada kaum 

Muslimin.66 Adapun fungsi Masjid tidak terlepas dari makna Masjid itu sendiri sebagai 

                                                             
64Elmy Anggraini, Masjid Tua Langgara di Desa Tokkonan Kecamatan Enrekang Kabupaten 

Enrekang (Studi Historis dan Arkeologis), “Skripsi” (UIN Alauddin Makassar, 2020), h. 43. 
65Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 354-355. 
66Fanani, Achmad. “Arsitectur Masjid” (Yogyakarta. PT Bentang Pusaka. 2009), h. 227. 
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tempat sujud atau tempat Salat, namun Masjid juga berfungsi berhubungan dengan 

sejarah tradisi dan dinamika budaya Islam disuatu tempat. Secara prinsip Masjid adalah 

tempat pembinaan umat Islam yang dilengkapi dengan fasilitas sesuai denan keperluan 

pada zamannya, siapa yang mendirikan dan masa kekuasaan siapa.67  

Fungsi Masjid di Indonesia tidak berbeda dengan fungsi Masjid di dunia, 

namun karena karakteristik lingkungan sosial dan budaya tempat masjid yang berbeda. 

Masjid di Indonesia memiliki fungsi yang sedikit berbeda dengan masjid pada 

umumnya terutama masjid-masjid yang dibangun dari pada awal berkembangnya Islam 

di Indonesia. Masjid tua dinilai sebagai peninggalan sejarah Islam, oleh karena itu 

mendapat perhatian khusus dari masyarakat. Hampr semua masjid tua di Indonesia 

memilki keuinikan sendiri, wujud yang diperhatikan oleh sebagian masyarakat antara 

lain mereka melakukan ziarah, tempat musyawarah, hingga dengan tempat 

penyelenggaraan adat budaya masyarakat.68 

Begitu juga halnya dengan Masjid Tua Langgara’ yang memiliki fungsi dan 

peran yang khas dalam perkembangan Islam di Dusun Tondon Kecamatan Enrekang, 

maka dari itu dapat diperinci sebagai berikut: 

1. Fungsi dan Peran Masjid Tua Langgara’ Pada Fase Awal Penyebaran Islam di 

Enrekang 

Masjid Tua Langgara’ berbeda dengan Masjid Tua pada umumnya. Bukan 

merupakan Masjid kerajaan melainkan Masjid yang dibangun oleh seorang imam besar 

yang diberi gelar Nene Semi dengan niat semata-mata tempat untuk beribadah kepada 

Allah Swt untuk masyarakat Tondon yang notabenenya daerah paling terpencil dan 

jauh dari wilayah kerajaan yang ada di Enrekang, bahkan daerah Tondon ini hanya 

                                                             
67 Fanani, Achmad. “Arsitectur Masjid” (Yogyakarta. Pt Bentang Pustaka. 2009), h. 228. 
68 Juliandi, Masjid Agung Banten (Yogyakarta: Ombak. 2007), h. 57 



91 
 

 
 

sebagai tempat persembunyian terakhir saat mendapat desakan dari penjajah.69 

Pernyataan tersebut didukung penuh oleh ungkapan Sudirman dalam wawancara: 

“tempat diatas itu (Dusun Tondon) sejak dulu memang merupakan daerah pedalaman 

yang tidak dilirik, bahkan tidak jarang dikatakan mustahil ada orang bermukim diatas 

Tondon (puncak), bahkan pada masa penjajahan Belanda ada seseorang yang diketahui 

naik dan tentara Belanda mecoba menelusuri juga naik untuk mengecek, namum begitu 

sulitnya jalur yang harus ditempuh dan ditambah saat dalam perjalanan mereka 

diserang oleh segerombolan lebah yang mengakibatkan tentara Belanda berlarian dan 

harus kembali turun”.70 

Mengingat pada masa awal-awal perkembangan Islam di Enrekang, masuk 

para penjajah Belanda dengan membawa ajaran Nasrani sehingga jika didapati 

penduduk yang beragama lain akan dihukum dan bangunan-bangun Masjid 

dihancurkan. Namum menurut informasi lisan ke lisan Masjid Tua Langgara’ tidak 

sempat ditemukan oleh penjajah Belanda sampai sekarang.  Masjid Tua Langgra’ pada 

masa penjajahan difungsikan bukan hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga 

diperankan sebagai tempat pelaksanaan budaya yang ada pada masyarakat Tondon. 

Sejarah pelaksanaan budaya masyarakat di Masjid ini dikarenakan pada masa 

Indonesia dijajah oleh belanda dan sampai di Enrekang mereka menyebarkan agama 

Kristen dan menuntut masyarakat harus memeluk agama mereka, sehingga masyarakat 

Tondon melaksanakan budaya di Masjid sebagai strategi atau taktik untuk mengelabui 

                                                             
69 Sritimuryati, Sejarah Enrekang (Cet.I; Makassar:  De La Macca, 2013), h. 36-37. 
70 Sudirman, Pemangku Adat Dusun Tondon, Wawancara Di Kecamatan Enrekang Kabupatn 

Enrekang, 23 September 2023. 
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tentara Belanda dan tetap bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Swt secara diam-

diam.71 

2. Fungsi dan Peran Masjid Tua Langgara’ Pada Fase Perkembangan Islam di 

Era Modern. 

Perlu dipahami bahwa antara fungsi dan peran adalah dua hal yang berbeda 

dalam pemanfaatan managemen Masjid. Pelaksanaan kegiatan ibadah Mahdhah, 

seperti Salat, membaca Al-Qur’an, beri’tikaf, berzikir kepada Allah Swt di Masjid 

inilah yang dikatakan sebagai fungsi utama dari sebuah Masjid, sedangkan kata peran 

pada masjid adalah ditujukan pada berbagai kegiatan-kegiatan tambahan baik itu sosial, 

politik, budaya, kegiatan ekonomi yang bisa dilaksanakan di masjid inilah yang 

dikatakan sebagai ibadah Ghairu Mahdah. 

Sebagai Masjid tertua di Enrekang, Masjid Tua Langgara’ memiliki sejumlah 

fungsi dalam perkembangan agama Islam di Tondon terutama di era modern ini. 

Setidaknya ada dua fungsi yaitu: sebagai tempat peribadatan (Salat Jum’at, salat ied, 

tarawih, dzikir, membaca Al-Qur’an) dan pusat kajian dakwah atau fungsi Tarbiyah. 

a. Fungsi Masjid 

1). Sebagai Tempat Ibadah  

Sejak awal berdirinya Masjid Tua Langgara’ memang diniatkan sebagai 

tempat ibadah masyarakat Tondon, sebab daerah pemukiman ini sangat terpencil dan 

masyarakatnya sulit mengerjakan ibadah jama’i seperti sholat di Jum’at, hari raya idul 

fitri dan idul adha, Tarawih, karena jarak yang sangat jauh dari pemukiman-

pemukiman lain di Enrekang, sehingga seorang Nene Semi sebagai pelopor 

                                                             
71 Sritimuryati, Sejarah Enrekang (Cet.I; Makassar:  De La Macca, 2013), h. 51. 
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pembangungan Masjid, sekaligus beliau menjadi Imam dan Khotib Jum’at pertama di 

Masjid Tua Langgara’. 

Sepeninggalan Nene Semi, Imam tetap Masjid Tua Langgara’ dilanjutkan 

oleh keturun beliau yang dipilih karena kemampuan ilmu agamanya yang baik dan 

layak menjadi seorang Imam, adapun daftar nama-nama Imam Masjid Tua Langgara’ 

sebagai berikut: 

1. Nene Semi (Saimi) 

2. Nene Kepe 

3. Nene Toa 

4. Nene Tajang 

5. Nene Tappe 

6. Nene Latou 

7. Nene Lasule 

Nama-nama Imam tersebut, merupakan keturunan langsung dari Nene Semi 

sebagai pendiri Masjid Tua Langgara’. Salah satu nama yang dapat dijangkau 

nasabnya dengan jelas yaitu Nene Tajang sebagai Imam ke empat Masjid Tua 

Langgara’ yang merupakan Ayah kandung dari Bapak Sudirman, salah satu 

Narasumber utama peneliti dalam proses pengempulan data dalam penelitian ini.72 

2). Pusat kajian dakwah (Fungsi Tarbiyah) 

     Berbagai kegiatan dakwah tematik dilakukan di masjid ini, mulai dari 

khutbah, ceramah pada bulan suci Ramadhan, ceramah pada hari raya besar Islam 

seperti Isra’ Mi’raj  maupun kegiatan taklim rutin masyarakat.  

                                                             
72Sudirman (55 Tahun), Pemangku Adat Dusun Tondon, Wawancara di Kecamatan Enrekang 

kabupaten Enrekang 23 September 2023 
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b) Peran Masjid Tua Langgara’ 

1). Sebagai Situs Edukasi Sejarah Islam Di Enrekang. 

Sejarah adalah Sebagai salah satu disiplin ilmu yang sangat erat kaitannya 

dengan situs-situs peninggalan zaman dahulu, sebagai bukti sekaligus penguat fakta-

fakta peristiwa yang tercatat dalam tulisan-tulisan buku. Pemanfaatan situs sejarah itu 

memudahkan pelajar ataupun penelitian, sebab memberikan gambaran langsung suatu 

peristiwa dan pastinya lebih konkrit. Namum sering kali belajar sejarah itu dianggap 

sebagai pembelajaran yang hanya menguat urutan waktu ataupun tokoh yang bersifat 

monoton. Hal tersebut terjadi disebabkan karena metode yang digunakan dalam 

pembelajaran Sejarah tidak variatif sehingga pemahaman pelajar terhadap ilmu sejarah 

kurang karena tidak memahami hakikat dibalik peristiwa. 

Masjid Tua Langgara’ dijadikan sebagai situs sejarah Islam, hal ini akan 

membuka wawasan luas khususnya kepada para tenaga pendidik untuk memanfaatkan 

situs-situs sejarah yang ada di daerah masing-masing dengan ketentuan sejalan dengan 

pembelajaran sejarah. Hal tersebut membuat metode pembelajaran  out of class history 

teaching, yang dimana metode mampu meningkatkan semangat pelajar dalam 

memahami sejarah dengan melihat langsung dilapangan, sehingga akan bermunculan 

nilai berfikir kritis dari hasil pengamatan dan lahir catan-catan baru yang dapat 

dijadikan sebagai referensi dalam belajar kedepannya. Sebab, sejarah lisan 

memberikan sarana untuk mampu merekontruksi masa lalu yang lebih realistic dan 

berimbang, memungkinkan munculnya sosok-sosok pahlwan tidak saja dari kalangan 

pemimpin, tetapi juga bisa dari rakyat kebanyakan yang tidak dikenal. Singkatnya 
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adalah belajar Ilmu sejarah harus mampu menjadi lebih demokratis, memanusiakan 

manusia.73 

Masjid Tua Langgara’ merupakan peninggalan sejarah Islam di Dusun 

Tondon yang masih belum dikenal banyak orang bahkan tulisan-tulisan mengenainya 

sangat jarang dijumpai, oleh karena itu beberapa tahun terakhir Masjid ini dijadikan 

sebagai tempat situs Sejarah yang harus diketahui secara publik dan telah di kunjungi 

bebrapa peneliti, Arkeolog, sampai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yakni 

bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Semoga dengan ini kedepannya banyak yang meneliti 

mengenai sejarah mengenai Masjid Tua Langgara’ dan situs batu (magalitikum) 

sehingga banyak tulisan-tulisan yang menjadi khazanah keilmuan yang baik.74 

2). Sebagai Tempat Bimbingan Dalam Pengembangan Islam di Dusun 

Tondon 

Masjid sering kali disebut sebagai rumah Allah Swt yang berfungsi untuk 

menunaikan ibadah salat bagi umat Muslim. Tempat ibadah ini juga sering 

dimanfaatkan untuk proses pembelajaran pendidikan Al-Qur’an. Sekilas dalam sejarah 

perkembangan Islam, Masjid dinilai memiliki peranan yang begitu penting dalam 

penegakan agama Islam. 

Pada zaman Rasulullah Saw, selain difungsikan sebagai tempat ibadah Salat, 

berdzikir dan beri’tikaf, Masjid juga bisa diperankan sebagai tempat kepentingan 

Sosial. Seperti, tempat belajar dan mengajar (menuntut ilmu), tempat merawat orang 

sakit, tempat musyawarah dan lain sebagainya. Dalam perjalanan sejarah Masjid telah 

mengalami perkembangan yang signifikan, baik dalam bentuk bangunan maupun 

                                                             
73Paul Thompson, Teori Dan Metode Sejarah Lisan, (Jakarta:2010), h.1-4 
74Puang Arsyad, Penjaga Masjid Tua Langgara’ Dusun Tondon, wawancara di Dusun Tondon 

Kecamatan Enrekang, 15 September 2023. 
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fungsi dan perannya. Bahkan dapat dikatakan sekarang dimana ada komunitas Muslim 

pasti akan terdapat bangunan Masjid.75  

Pembahasan tentang sejarah Masjid sebagai lembaga pendidikan Islam, akan 

banyak ditemui peran penting Masjid atau Langgar dalam perkembangan pendidikan 

Islam di Indonesia, dan bahkan sistem pendidikan di Langgar ini dianggap sebagai 

sistem pendidikan Islam tertua di Indonesia sebelum adanya Pesantren kemudiannya. 

Hasbullah dalam bukunya “Sejarah Pendidikam Islam di Indonesia” menyatakan 

bahwa Masjid atau Langgar merupakan tempat paling nyaman dan tentram untuk 

kegiatan pendidikan Islam. Di Masjid dapat menamkan sunnah-sunnah Nabi 

Muhammad Saw, mengembangkan Syariat Islam, pengkajian Al-Qur’an, serta Masjid 

berperan sebagai tempat atau pusat kegiatan dalam menyelenggaran urusan umat.76 

Sementra itu, hampir setiap daerah yang ditempati kaum Muslimin mereka 

pasti mendirikan Masjid untuk tempat mengerjakan Salat Jumat, dan juga pada setiap 

kempung yang terdapat umat Islam disana akan mendirikan Langgar atau surau untuk 

tempat mengaji Al-Qur’an dan Salat lima waktu.77 

Pada hakikatnya, inti dari peran Masjid adalah menegakkan Salat berjamaah, 

yang dimana merupakan salah satu syari’at Islam terbesar. Salat berjamaah merupakan 

indicator utama dalam keberhasilan Masjid itu sendiri, jadi tolak ukur keberhasilan 

ataupun kekurangan peran dan fungsi Masjid adalah seberapa jauh antusias umat dalam 

menegakkan Salat berjamaah.78 

                                                             
75Sidi Gazalba, Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam (Jakarta: Pusaka Husna: 1994), 

h.118 
76Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia Lintas Sejarah Pertembuhan dan 

Perkembangan (Cet.I ; Jakarta: PT RajaGrafindo: 1995), h. 132-133. 
77Samsul Nizar, Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara, (Cet. 

I; Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2013), H. 9-10. 
78Haedar, Abdullah Hanif, Masa Depan Pesantren Dalam Tantangan Modernitas Dan 

Tantangan Kompleksitas Global (Jakarta; IRD PRESS: 2007), h. 26. 
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Begitu juga halnya dengan pengembangan Islam di Dusun Tondon yang 

ditinjau dari Peranan Masjid Tua Langgara’. Sejak awal berdirinya Masjid ini fungsi 

utamanya adalah tempat malaksanakan ibadah Salat dan berperan sebagai wadah 

tempat bimbingan belajar agama Islam secara insentif bersama nenek Semi sebagai 

imam pertama dan pendiri Masjid Tua Langgara’. Pernyataan ini sejalan dengan 

ungkapan Sudirman: 

“Masjid ini dibangun dulu tujuannya tempat Salat berajamaah, karena ajaran 

yang pertama kali diajarkan pada para ulama penyebar Islam di Enrekang adalah meng-

Esakan Allah Swt dan selanjutkan Salat berjamaah, inilah yang yang harus 

diaplikasikan agar keimanan terjaga maka dari itu dibutuhkan sebuah Masjid untuk 

menegakkan ibadah Salat tersebut. Di samping itu masyarakat Tondon juga diajarkan 

tentang ajaran Islam secara mendalam seperti dzikir, adzan, sholawat, sampai diajarkan 

makna dari tari pa’jaga dan hingga sampai sekarang dapat disaksikan langsung berkat 

Masjid Tua Langgara’ masyarakat di atas itu terus melanjutkan wasiat ajaran 

peninggalan nenek Semmi, seperti: budaya Matammu Bulan (Maulid Nabi) dan budaya 

ma’cing malillin sola ma’cing mariwang (isra Mi’raj Rasulullah Saw). Hal ini 

menandakan perkembangan Islam di Tondon sangat baik.79 

Melalui Masjid Tua Langgara’ yang memiliki peran penting dalam 

perkembangan Islam pada masyarakat Tondon membuktikan sampai sekang 

menanamkan jiwa persatuan dengan memaknai pentingnya menjaga Salat lima waktu 

secara berjamaah di Masjid. Walaupun Masjid Tua Langgara’ sekarang tidak 

difungsikan sebagai tempat Salat lima waktu, namum berawal dari Masjid inilah 

                                                             
79Sudirman, Pemangku Adat Dusun Tondon, Wawancara Di Kecamatan Enrekang Kabupaten 

Enrekang, 23 September 2023 
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konsep keimanan dan ajaran Islam ditanamkan hingga membangun Masjid baru 

diwilayah tengah pemukiman agar persatuan dalam menjaga Salat berjamaah terus 

terjaga di Dusun Tondon. 

3). Sebagai Tempat Kegiatan Sosial dan Budaya Masyarakat 

Peran lainnya dari Masjid Tua Langgara’ adalah sebagai tempat kegiatan 

sosial maupun aktifitas upacara budaya kemasyarakatan. Masjid dipergunakan sebagai 

wadah tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk melaksanakan berbagai kegiatan 

sosial ataupun upacara adat masyarakat setempat. Dalam hal ini sangat memiliki 

pengaruh dalam perwujudan hubungan dengan sesama manusia hinggah terbentuk 

persaudaraan dan persautuan yang kuat dalam masyarakat. 

D.  Akulturasi Budaya Lokal Pada Masjid Tua Langgara’ di Enrekang. 

Pembahasan mengenai kehidupan yang berbeda baik itu bangsa, ras, suku dan 

budaya itu merupakan bagian dari keniscayaan manusia, atau dalam bahasa Islam 

disebutkan bagian dari takdir atau ketentuan Allah Swt yang tidak bisa ditolak, namun 

meskipun demikian, mendapatkan takdir yang berbeda-beda akan menciptakan sebuah 

kehidupan yang berkerjasama mensosialisasikan keragaman. Allah Swt menciptakan 

manusia dan berbagai macam jenis bangsa-bangsa ataupun suku-suku agar supaya 

mampu saling mendapatkan kebaikan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Qs. Al-

Hujurat/49:13: 

باً وَقبَآَئِلَ  رَمَكُمأ عِنأدَ  ياَيَُّهَا النَّاسُ انًِّا خَلَقأنكَُمأ مِنأ ذكََرِ وَانُأثىَ وَجَعَلأنكَُمأ شُعوُأ ا انَِّ اكَأ لِتعَاَرَفوُأ

 اللَّهِ اتَأقكَُمأ انَِّ اللَّهَ عَلِيأمٌ خَبيِأرٌ 

Terjemahnya: 

Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa 
dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di 
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antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah 
maha mengetahui, maha teliti.80 

Agama dan budaya menjadi dua hal yang tidak bisa terpisahkan, sebab dalam 

tujuan untuk menjalankan agama dengan baik harus menaati aturan-aturan dan dalam 

menjalankan aturan itulah terdapat sebuah budaya. Jauh sebelum Islam tiba di 

Indonesia, di Negara kita ini sudah berkemabang banyak agama maupun kepercayaan 

local seperti: Hindu, Budha, Animisme, Dinamisme, serta tradisi-tradisi sosial 

masyarakat. Masuknya ajaran Islam di Indonesia membuat suatu proses bercampurnya 

dua ataupun lebih kebudayaan, sebab satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi. 

Meskipun begitu masuknya Islam tidak berarrti kebudayaan-kebudayaan sebelumnya 

dihilangkan.81 

Akulturasi terjadi manakala suatu kelompok manusia dengan bentuk 

kebudayaannya tertentu kemudian dihadapkan dengan unsur budaya dari luar, maka 

dalam rentan waktu akan diterima lalu diolah kedalam kebudayaan sendiri tanpa harus 

menghilangkan unsur budaya asli kelompok manusia itu sendiri. Terdapat banyak 

contoh proses akulturasi Islam dan budaya lokal yang dapat dijumpai di Indonesia, 

diantaranya seperti: seni bangunan, seni ukir, seni aksara ataupun sastra. 

Masjid Tua Langgara’ merupakan salah satu Masjid yang mengkombinasikan 

budaya asing, Islam dan budaya lokal atau disebut dengan akulturasi budaya. 

Perpaduan budaya inilah yang manjadikan bangunan arsitektur Masjid memiliki ciri 

khas. Terdapat beberapa bentuk akulturasi pada Masjid Tua Langgara, yaitu: 

 

 

 

                                                             
80Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 517. 
81A. Hasyim, Sejarah dan Kebudayaan Islam di Indonesia, (Jakarta; Bulan Bintang: 1990), h.3. 
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1. Akulturasi Pada Arsitektur Masjid Tua Langgara’ di Enrekang. 

a. Arsitektur Masjid Tua Langgara’ 

Sebelum membahas Akulturasi pada Arsitektur Masjid Tua Langgara’, 

terlebih dahulu perlu dipahami apa itu Arsitektur, oleh kresan itu penulis mengulas 

awal pengertian dan penerapannya terhadap Masjid Tua Langgara’. 

Arsitektur adalah sebuah disiplin ilmu yang membahas bentuk dari sebuah 

bangunan yang muncul dari kebutuhan manusia. Menurut Djauhari Sumintradjo 

Arsitektur merupakan sesuatu yang dibangun oleh manusia sebagai kepentingan 

badannya (melindungi diri dari suatu gangguan) dan kepentingan jiwanya 

(kenyamanan dan ketentraman).82  Ilmu sejarah memandang arsitektur sebagai 

ungkapan fisik bangunan dari budaya masyarakat pada tempat dan jaman tertentu 

dalam rangka memenuhi kebutuhan ruang untuk suatu kegiatan.83 Berdasarkan 

pendapat ini, maka dapat dipahami bahwa keberadaaan arsitektur, seumuran dengan 

adanya manusia dimuka bumi. Orang-orang terdahulu telah berbudaya, meninggalkan 

bukti sejarah dan budaya berupa karya-karya arsitektur, salah satu bentuknya tidak 

sedikit dijumpai bangunan Masjid-masjid tua yang mengagumkan. 

Fungsi daripada Arsitektur adalah meninjau hasil proses perancangan dan 

pembangunan oleh seorang atau berkelompok untuk memenuhi kebutuhan ruang untuk 

melaksanakan kegiatan tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, maka perlu 

diperhatikan selain mempunyai ruang umum untuk Salat berjama’ah sebuah Masjid 

Klasik ataupun Masjid Modern juga harus dilengkapi beberapa elemen utama pada 

                                                             
82 Fikriani, Aulia. Luluk Maslucha, “Arsitektur Islam” , (Malang: UIN Malang Press: 2007), 

h.1 
83 Yulianto Sumalyo, Arsitektur Mesjid dan Monumen Sejarah Muslim, (Cet. II; GADJAH 

MADA UNIVERSITY PRESS: 2006), h. 22. 
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Masjid, seperti: Mimbar, Mihrab, Tempat Wudu, dan menara (pada bangunan Masjid 

modern).84 

Arsitektur Islam (seni bangunan Islam) yang berupa bentuk bangunan Masjid 

memiliki elemen utama, yaitu: yang pertama adalah Mimbar, sebuah tempat duduk 

atau ruangan khusus untuk ulama ketika sedang memberikan ceramah atau 

membacakan khutbah agar lebih mudah didengar dan dilihat oleh para jamaah. Kedua 

adalah Mihrab (tempat Imam), sebagai tempat seorang Imam dalam memimpin Salat 

berjamaah. Sejalan dengan ibadah Salat maka harus menhadap kiblat yakni Ka’ba di 

Masjidil Haram (Makkah), pada bagian dinding tengah Masjid sebagai diberi posisi 

Mihrab, ciri-cirinya berbentuk sebuah ceruk atau ruangan relatif lebih kecil masuk 

kedalam menandakan arah kiblat. Biasanya Mimbar akan selalu berdampingan di 

sebelah kanan Mihrab. Ketiga adalah tempat Wudu, bagian yang paling penting dalam 

sebuah tempat ibadah adalah tempat Wudu karena tak terlepas dari proses ibadah Salat 

wajib mensucikan diri dengan cara berwudu. Fasilitas untuk tempat Wudu sebagai 

elemen utama dalam Masjid, baik pada Masjid klasik maupun Masjid modern. Dalam 

perkembangan seni Arsitektur tempat Wudu ini biasa memberikan fungsi ganda seperti 

terdapat kolam ataupun air mancur yang tergantung pada kondisi kebudayaan setiap 

daerah. Keempat adalah Menara, dalam Masjid Klasik seperti Masjid Tua Langgara’ 

di Dusun Tondon Kecamatan Enrekang, tidak terdapat sebuah menara akan tetapi 

selalu terdapat sebuah Bedug yang memiliki fungsi sama. Adapun Masjid modern akan 

selalu terdapat sebuah menara sebagai tempat pengeras suara dan dibantu oleh alat-alat 

elektronik.85 

                                                             
84 Yulianto Sumalyo, Arsitektur Mesjid dan Monumen Sejarah Muslim, (Cet. II; GADJAH 

MADA UNIVERSITY PRESS: 2006), h.8-9. 
85 Yulianto Sumalyo, Arsitektur Mesjid dan Monumen Sejarah Muslim, (Cet. II; GADJAH 

MADA UNIVERSITY PRESS: 2006), H. 9-10. 
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Ruang umum atau yang biasa disebut ruang jamaah berfungsi sebagai tempat 

seluruh makmum ketika melaksanakan Salat berjamaah tidak hanya ditempati saat 

Salat tapi ruang umum Masjid juga memiliki banyak fungsi, seperti: tempat 

musyawarah, pengajian, pembelajaran Al-Qur’an. Teras Masjid berfungsi sebagai 

tempat para santri belajar membaca Al-Qur’an86. Fasilitas tempat wudu juga menjadi 

bagian penting dari sebuah Masjid karena merupakan elemen baku dalam arsitektur 

Masjid.87 

Ketika agama Islam telah diterima dikhalayak masyarakat maupun kerajaan, 

maka beberapa aplikasi kebudayaan masyarakat diwarnai dengan unsur-unsur Islam 

seperti Politik pemerintahan, sosial, budaya, dan bentuk bangunan (Arsitektur), 

terkhusus bangunan Masjid. Perkembangan bentuk bangunan Masjid senantiasa 

sejalan dengan perkembangan ajaran Islam yang beraneka ragam sifat dan coraknya 

terus berkembang disetiap daerah. Namum yang menjadi hal uniknya ketika 

pertumbuhan dan perkembangan tersebut terus berjalan, justru bentuk bangunan pada 

Masjid Tua Langgara’ tetap mempertahankan bentuk Arsitekturnya sejal awal 

berdirinya pada abad XVIII sampai sekarang beberapa kali mengganti bahan dasar 

bangunan seperti tiang, dinding, dan atap Masjid tapi sedikitpun tidak merubah bentuk 

dan susunan yang ada pada Masjid Tua Langgara’.88 

Bentuk bangunan Masjid Tua Langgara’ sendiri kombinasi dari Arsitektur 

lokal Enrenkang, seperti menyerupai rumah panggung tradisional dan berbentuk 

persegi panjang yang terbuat dari jenis kayu Cenaduri, dari bentuk bangunan ini 

                                                             
86Muhammad Irsyad Ilham, Akultuasi budaya Islam dalam Arsitektur Masjid Tua Al-Hilal 

Katangka, “Skripsi” (UIN Alauddin Makassar: 2018), h. 28 
87Yulianto Sumalyo, Arsitektur Mesjid dan Monumen Sejarah Muslim, (Cet. II; GADJAH 

MADA UNIVERSITY PRESS: 2006), h. 8. 
88Puang Arsyad, Penjaga Masjid Tua Langgara’ Dusun Tondon, wawancara di Dusun Tondon 

Kecamatan Enrekang, 15 September 2023. 
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memperlihatkan ciri khas dari Masyarakat Enrekang yang bentuk rumahnya adalah 

rumah Panggung, adapun atap Masjid terbuat dari pohon Enau yang dibentuk seperti 

ijuk panjang dan Arsitektur Islam dapat dilihat dari bangunan Masjid yang menghadap 

kearah Barat (kiblat), memiliki ruang Mihrab dilengkapi Mimbar, serta terdapat dua 

kubah kecil pada atap bagaian depan Masjid. 

a. Kontruksi Bangunan Masjid Tua Langgara’ 

Pada bangunan Masjid Tua Langgara’ memiliki luas 10 x 12 meter, yang 

terdiri dari tiga bagian, yaitu: atap Masjid, badan Masjid, dan alas Masjid. Masjid Tua 

Langgara’ berbentuk persegi panjang yang terdiri dari tiang dasar yang menjadi 

penyokong panjang dari badan Masjid yang jumlahnya sebanyak 17 tiang dan tiang 

penyokong pendeknya berjumlah 8 tiang. Selanjutnya, dibagian sisi Barat terdapat 

bangunan yang menjulang keluar dan berbentuk persegi empat dengan atap satu tingkat 

yang merupakan mihrab ini merupakan tempat Imam ketika memimpin Salat 

berjamaah dan tempat Mimbar tepat dibagian sebelah kanan mihrab. Mimbar sendiri 

fungsinya sebagai tempat khatib saat membacakan khutbah atau ceramah.selain itu 

juga terdapat sebuah ruangan khusus yang bentuknya persi empat dengan atap bersusun 

tiga adapun fungsi dari ruangan ini adalah sebagai tempat penyimpanan benda-benda 

pusaka.89 

Dibagian dalam Masjid (ruang makmum), yang berbentuk persegi panjang 

dan posisinya dibelakang mihrab ini memilki atap yang bersusun tiga. Kemudian 

terdapat sebuah Beduk tua yang terbuat dari kayu dan kulit kerbau dan digantung 

dibagian belakang, beduk tersebut memiliki fungsi sebagai alat penanda masuknya 

waktu Salat saat ketika beduk berbunyi dari hasil dipukul berirama. 

                                                             
89Puang Arsyad, Penjaga Masjid Tua Langgara’, Wawancara di Masjid Tua Langgara’ Dusun 

Tondon Kecamatan Enrekang, 20 September 2023. 
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Adapun ukuran bangunan seluruh elemen bangunan Masjid Tua Langgara’ 

dapat dilihat dalam rincian khusus, sebagai berikut: 

1. Alas Masjid Tua Langgara’ 

Bagaian dasar atau biasa disebut lantai dari Masjid Tua Langgara’ tersebut 

terbuat dari kayu Cendana dan kayu Damar, yang memilikin panjang 9,40 meter dan 

lebar 12 meter. 

2. Ruang Umum (tempat Jamaah) Masjid Tua Langgara’ 

Bagian ruangan ini berbentuk memanjang fungsinya agar mampu menampung 

sampai ratusan jamaah, dan memiliki ukuran, sebagai berikut: 

- Panjang  : 6 meter 

- Lebar   : 12 meter 

3. Ruang Imam (Mihrab) 

Mihrab berfungsi khusus untuk tempat Imam sebagai pemimpin dalam 

memimpin ibadah Salat, dan posisinya lebih didepan dari ruang umum. Adapun Ruang 

Imam sendiri memiliki ukuran sebagai berikut: 

- Panjang  : 3,20 meter 

- Luas   : 3,40 meter 

- Lebar dinding : 250 cm 

- Tinggi Dinding : 120 cm 

4. Dinding Masjid Tua Langgara’ 

Bahan dasar dinding Masjid Tua Langgara’ ini terbuat dari kayu pohon 

Cendana yang telah dibentuk menjadi sebuah papan. 

Dinding bagian belakang dan depan Masjid 

Lebar dinding : 1, 50 meter 
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Tinggi dinding : 6 meter 

a. Dinding bagian samping kanan dan kiri Masjid 

panjang  : 14 meter 

Lebar   : 6 meter 

5. Masjid Tua Langgara’ memiliki jendela dengan jumlah Sembilan 

jendela dan jendela-jendela tersebut memiliki ukuran tinggi 80 cm dan lebar 50 cm, 

adapun letak jendelanya sebagai berikut: 

-Dinding sebelah utara : 2 jendela 

-Dinding sebelah Timur : 2 jendela 

-Dinding sebelah selatan : 2 jendela 

-Dinding sebelah barat : 3 jendela 

6. Pintu Masjid Tua Langgara’ 

Masjid Tua Langgara’ hanya mempunyai satu pintu yang terletak dibagaian 

timur tepat dibelakang Masjid, adapun ukuran pintunya adalah memiliki tingga 160 cm 

dan lebar 78 cm. 

7. Tiang kerangka Masjid Tua Langgara’ 

Jumlah keseluruhan tiang pada Masjid Tua Langgara’ adalah 25 tiang. 

Adapun ukuran tiang yang berukuran panjang sebanyak 17 buah dan tiang yang 

berukuran pendek sebanyak 8. 

a. Tiang panjang 

Tiang panjang memiliki fungsi utama sebagai penyangga dari dasar tanah 

sampai keatas atap Masjid. Adapun ukuran-ukuran tiangnya sebagai berikut: 

-Tinggi dari permukaan tanah sampai lantai  : 1,10 cm 

-Tinggi dari lantai sampai atap    : 3 meter 
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-Tinggi keseluruhan      : 4,10 meter 

b. Tiang pendek  

Tiang-tiang pendek memiliki fungsi sebagai penyangka penyangga dari dasar 

tanah sampai ke lantai Masjid. Selain itu tiang-tiang pendek ini juga berfungsi 

sebagai pengunci antara tiang satu dengan tiang yang lain agar saling melekat 

dan kuat. Adapun ukuran-ukuran tiangnya sebagai berikut: 

-Tinggi dari tanah ke Lantai    : 120 cm 

-Tebal keseluruan tiang adalah   : 20 cm 

8. Atap Masjid Tuan Langgara’ 

Masjid Tua Langgara’ terbuat dari ijuk dan mempunyai tiga bagian atap, 

yakni atap dibagian Mihrab bersusun satu dan bentuk segitiga sama sisi, atap pada 

ruang umum bersusun tiga tingkat. Atap dibagaian ruang penyimpanan benda-benda 

pusaka yang memiliki bentuk seperti tumpang bersusun tiga, bentuk variasi daripada 

jumlah tingkat pada atap mihrab ini dipengaruhi oleh ciri tersindiri masjid-masjid yang 

di di Indonesia, ada yang memiliki atap tingkat dua, tiga, empat dan bahkan ada yang 

sampai lima tingkat atap. Adapun ukuran dari atap pada Masjid Tua Langgara’, 

sebagai berikut: 

a. Atap Mihrab 

Panjang atap   : 2, 80 meter 

Lebar atap    : 2, 50 meter 

b. Atap Ruang Umum 

Panjang keseluruhan  : 4, 20 meter 

Lebar     : 7, 50 meter 

Tinggi atap tumpang susu : 2 meter 
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Tinggi atap tumpang dua  : 1, 20 meter 

Tinggi atap tumpang tiga  : 1 meter 

c. Atap Ruang Penyimpanan Benda-benda Pusaka 

Tinggi atap tumpang satu  : 50 cm 

Tinggi atap tumpang dua  : 20 cm 

Tinggi atap tumpang tiga  : 20 cm 

Selain daripada kelengkapan Elemen utama Masjid, perlu juga ditinjau 

beberapa perangkat pendukung yang banyak memiliki fungsi dalam pengembangan 

Masjid, sebagai berikut: 

1. Kubah  

Awal perkembangan arsitektur Islam khususnya pada bangunan Masjid 

semakain kompleks karena kecederungan memasukkan budaya daerah, pencampuran 

bermacam komponen untuk pembangunan Masjid dapat dilihat banyak pemakaian 

kubah yang sudah ada sejak abad I zaman Romawi dipakai dan dikembangkan pada 

zaman Byzantine sejak abad III samapai ke zaman berikutnya.90 

Pada zaman modern, Masjid berkembang dalam corak dan ragam yang 

bermacam-macam, namun secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga yaitu: menambil 

bentuk-bentuk lama dalam bahan dan kontruksi baru, mencampurkan yang lama 

dengan baru dalam hal seperti ini sama sekali tidak ada unsur lama, keculi adanya 

elemen-elemen utama masjid yang tidak boleh hilang seperti Mihrab dan Mimbar. 

Kubah tidak mesti selalu ada baik dalam Masjid Kuno maupun Masjid Moderen.91 

                                                             
90Yulianto Sumalyo, Arsitektur Mesjid dan Monumen Sejarah Muslim, (Cet. II; GADJAH 

MADA UNIVERSITY PRESS: 2006), h. 24. 
91Yulianto Sumalyo, Arsitektur Mesjid dan Monumen Sejarah Muslim, (Cet. II; GADJAH 

MADA UNIVERSITY PRESS: 2006), h. 25-26. 
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Pada Masjid Tua Langgara’ memiliki sebuah Kubah kecil yang diletakkan 

tepat dibagaian atas atap daripada ruang Mihrab. 

2. Mimbar 

Mimbar yang terdapat di Masjid Tua Langgara’ posisinya tepat disamping 

kanan tempat Imam (Mihrab), fungsi daripada Mimbar ini adalah sebagai tempat khusu 

Khotib ketika membacakan isi Khutbah pada Salat Jum’at ataupun Salat Hari Raya, 

adapun bahan dasar dari Mimbarnya terbuat dari kayu yang memiliki ukuran, sebagai 

berikut: 

Tinggi Mimbar  : 145 cm 

Lebar Mimbar  : 50 cm 

3. Ruang penyimpanan benda-benda Pusaka 

Ruangan ini tidak boleh dimasuka oleh sembarang orang, karena diyakini 

memiliki nilai sacral tersendiri bagi masyarakat Tondon, sehingga ruang ini hanya 

difungsikan sebagai penyimpanan benda-benda pusaka masyarakat Tondon. Ukuran 

ruangan ini adalah: 

Panjang ruangan  : 1, 80 meter 

Lebar ruangan  : 2, 60 meter 

Panjang tangga  : 2, 10 meter 

Lebar tangga   : 60 cm 

Jumlah anak tangga  : 5 buah 

Panjang anak tangga  : 55 cm 

Jarak     : 35 cm 

4. Tangga 
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Arsitektur bangunan Masjid Tua Langgara’ berbentuk rumah panggung 

layaknya Rumah Masyarakat Enrekang pada umumnya dan bentuk bangunan seperti 

ini harus memiliki pondasi atau tiang yang kuat sampai kedalam ruangan Masjid.  

Adapun tangga pada Masjid Tua Langgara’ terletak dibagaian belakang dan telah 

beberapa kali diganti dikarekan dimakan usia. Adapu ukuran tangganya sebagai 

berikut: 

Panjang tangga  : 145 cm 

Diameter lingkaran  : 73 cm 

Jumlah anak tangga  : 5 buah 

5. Bedug  

Terletak dibagian Saf belakang pada ruang makmum dan digantung dengan 

tali. Beduk tersebut terbuat dari kayu dan kulit kerbau yang dilengkapi dengan 6 

pemukul beduk dengan fungsinya sebagai alat yang digunakan sebagai pertanda bahwa 

waktu Adzan akan dikumandangkan sebagai panggilan mendirikan Salat berjamaah di 

Masjid. Adapun ukuran beduk sebagai berikut: 

Panjang    : 45 cm 

Diameter lingkaran  : 43 cm 

6. Tombak  

Tombak yang selalu berada dibagian samping kiri Mimbar merupakan senjata 

yang digunakan para pengawal atau Jamaah dalam mengawasi dan menjaga keamanan 

Khatib saat berkhutbah, disebabkan pada masa penjajahan belanda kosndisi yang 

sangat ginting bagi kaum Muslimin untuk beribadah dikarenakan Kolonial Belanda 

melarang kaum Muslimin beribadah, oleh karena itu sebagai bentuk perlindungan dan 

waspada dari pengintaian ataupun serangan tentara Kolonial, oleh sebab itu jamaah 
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masyarakat Tondon selalu siap siaga dengan senjata Tombak. Badan tombak tersebut 

terbuat dari kayu dan mempunyai dua mata garpu terbuat dari besi yang tajam serta 

ukuran panjang tombak 140 cm92 

b. Morfologi Bangunan Masjid Tua Langgara’ 

Sebelumnya telah dibahas mengenai bentuk Arsitektur pada Masjid Tua 

Langgara’ dimana membahas seni bangunan, selanjutnya pada tahap pembahasan 

Morfologi ini mendeskripsikan bagaimana pola dan makna dalam pembentukan produk 

pembangunan fisik berupa Morfologi bangunan.  

Morfologi secara Etimologi, berasal dari kata Morf yang berarti ‘’Bentuk’’ 

dan kata Logi yang berarti ‘’Ilmu’’. Jadi dalam kajian ilmu linguistic, morfologi 

bermakna ilmu yang berkaitan dengan bentuk-bentuk. Morfologi bangunan memiliki 

arti disiplin ilmu yang membahas suatu proses pembangunan dan menunjukkan suatu 

kemajuan bentuk bangunan dari tradisioanal menuju Moderen pada kontruksi 

bangunan dengan ditinjau oleh nilai-nilai (filosofi) dari segi struktur atau bentuk pada 

sebuah bangunan, baik ditinjau dari nilai visual maupun nilai spritual93. Wilayah 

pembahasan Morfologi tidak dapat dipisahkan dengan bentuk Arsitektur, karena 

keduanya merupakan disiplin ilmu yang membahas seni Bangunan dan masing-masing 

memiliki fungsi yang berkaitan94. 

                                                             
92Puang Arsyad, Penjaga Masjid Tua Langgara’, Wawancara Serta Pengukuran Bangunan 

Masjid Tua Langgara’ Dusun Tondon, di Dusun Tondon Kecamatan Enrekang, 20 September 2023. 
93Sugiono Soetomo, Urbanisasi dan Morfologi, Proses perkembangan Peradaban dan Wadah 

Ruang Fisiknya: Menuju Ruang Kehidupan yang Manusiawi, (Cet. I; Yogyakarta: GRAHA ILMU, 

2009), h.190-193. 
94Sugiono Soetomo, Urbanisasi Dan Morfologi, Proses Perkembangan Peradaban Dan Wadah 

Ruang Fisiknya: Menuju Ruang Kehidupan Yang Manusiawi (Cetakan. I; Yogyakarta: GRAHA ILMU, 

2009), h. 195-196. 
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Pembahasan kajian Morfologi dalam penelitian ini penulis fokus pada 

pengembangan dan filosifi bangunan Masjid Tua Langgara’. Diantaranya sebagai 

berikut: 

1). Bangunan Masjid Tua Langgara’ 

 

 

 

 

 

 

 

Masjid Tua Langgara’ dibangun dari sebagian besar bahan dasar kayu dan 

arsitektur bangunannya berbentuk rumah panggung seperti rumah adat Sapo Battoa. 

Sebuah karya arsitektur yang merupakan reprentasi dari kehidupan budaya. Cerita 

sejarah tentang rumah adat Sapo Battoa ini merupakan warisan budaya masyarakat 

Enrekang yang sampai sekarang sangat dijaga dan disakralkan, sebab rumah adat ini 

merupakan tempat tinggal keluarga besar raja biasa disebut Tomanurung atau Sembilan 

bersaudara yang menjadi tonnggak secara sejarah di Enrekang berlokasi di Kaluppini.95 

Rumah adat ini sangat menjung tinggi nilai-nilai sejarah dan tradisi yang 

diyakini masyarakat setempat secara turun-temurun. Melihat area dalam rumah 

                                                             
95Zulkarnain, AS, Mutmainnah, M. (2017). Lokasi Struktur dan Material Kontruksi Rumah 

Adat Sapo Battoa Desa Kaluppini, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Nature: National Academic 

Journal Of Architecture 4 (1), h. 77.  
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memiliki pantangan setiap ruangan, seperti siapapun yang ini memasuki ruang dapur 

maka tidak boleh mengkonsumsi ubi atau kacang-kacangan sebelumnya. Pada bagian 

ruang tamu pantang untuk menduduki kayu Patagallaci yang secara langsung 

mengajarkan kepada tamu dan penghuni rumah agar tidak berselonjor kaki karena 

sikap seperti itu tidak sopan. Hal tersebut tentunya memiliki nilai-nilai yang bermakna 

bagi masyarakat Enrekang. 

Masyarakat Enrekang sebagian besar membangun rumah panggung yang 

bentuk arstektur seperti rumah adat Sapo Battoa termasuk juga pada Masjid Tua 

Langgara’, tentunya bukan tanpa alasan ini sebagai bentuk menjaga nilai-nilai budaya 

leluhur untuk penerapan dalam sendi kehidupan.  

Perjalanan sejarah telah membawa Arsitektur pada bangunan Masjid-masjid 

terus berkembangan dengan gaya bentuk, komponen, bahkan hiasan pada Masjid 

sehingga seakan-akan hal ini menjadi bagian dari tuntutan kehidupan masyarakat, 

sementara itu beberapa faktor yang juga semakin pesat perekembangannya tidak 

terlepas dari kehidupan teknologi, sosial dan ilmu pengetahuan terus melaju mengikuti 

zaman.96 Namun berbeda dengan Masjid Tua Langgara’ jika di tinjau dari segi 

Morfologi dalam aspek ruang dan waktu, maka pada bangunan Masjid ini tidak 

mengalami pekembangan bahkan perubahan bentuk pada setiap kontruksi bangunan, 

dalam kondisi kemajuan zaman tidak tersentuh pada Masjid Tua Langgara’ yang tetap 

konsisten sebagai Masjid kuno dengan arsitektur rumah panggung tradisional. 

2). Situs Batu Tondon 

Asal-asul penamaan situs Batu Tondon adalah selain karena posisi lokasinya 

yang tinngi di atas puncak, ternyata diatas hamparan batu yang luas tepatnya dibagaian 

                                                             
96Abdul Rochym, Mesjid Dalam Karya Arsitektur Nasional Indonesia (Cet. II; Bandung: 

Angkasa: 1995), h. 120. 
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tangga Masjid Tua’ Langgara’ terdapat sebuah batu menjulang naik sehingga 

posisinya sedikit tinggi dan berbentuk seperti love (hati). Masyarakat Tondon 

menyaikini batu tersebut sebagai igona atau posi’na yang bermakna pusar atau 

jantungnya tempat tersebut sehingga dinamakan Tondon istilah kata kepada sesuatu 

yang mulia ataupun yang dikeramatkan. 

 

 

Simbol Tondon ini sangat sakral bagi masyarakat Tondon maka haram bagi 

siapapun menginjaknya, sebab wilayah sekitaran Masjid Tua Langgara’ diyakini 

terdapat banyak hal-hal ghoib, sehingga siapapun yang ingin berkunjung harus 

memperbaiki niat dan menjaga adab serta mentaati aturan ketika telah masuk di area 

sekitaran Masjid, seperti melepas alas kaki saat menginjakkan kaki diatas batu sampai 

ke masjid, tidak boleh memakai pakaian warna terang seperti kunig dan merah polos, 

tidak boleh berkata-kata sembarang.   
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3). 99 Anak Tangga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masjid Tua Langgara’ sudah berdiri sekitar 400 tahun, sejak awal berdirinya 

Masjid ini sangat sulit dijangkau karena harus melewati jalan semak-semak dan 

bebatuan untuk bisa sampai diatas puncak tempat Masjid Tua Langgara’ berdiri. 

Namun dengan berjalannya waktu situs Batu Tondon ini banyak dikunjungi orang-

orang hingga pada tahun 2022 dibangun 99 anak tangga dari beton berfungsi untuk 

memudahkan masyarakat sampai malaksanakan ibadah di Masjid Tua Langgara’. 

Pembuatan tangga ini memiliki makna yang berkaitan jumlah anak tangga dan 

Masjid Tua Langgara’. Sebagaimana Masjid adalah rumah Allah Swt dan jumlah 99 

anak tangga merujuk pada Asmaul Husna (99 nama-nama Allah Swt). Siapapun yang 

berkunjung ke rumah Allah Swt dan melewati 99 anak tangga, maka langkah disetiap 

anak tangga mendapatkan keberkahan makna dari asma Allah. Seperti, anak tangga 

pertama adalah Ar-Rahman (Yang Maha Pengasih) maka kita akan mendapatkan kasih 

sayang dari Allah Swt hingga tertanam dalam diri, kemudian dilanjut ke anak tangga 
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kedua Ar-Rahim (Yang Maha penyayang), hingga sampai pada tangga terakhir yang 

ke-99 As-Shabuur (Yang Maha Sabar).  

Berdasarkan hal ini, ditinjau dari kajian Morfologi dalam perkembangan suatu 

wilayah, maka situs batu Tondon mampu berafiliasi dalam membentuk konsep unik 

dalam ruang jalur yang lebih efisien, maka selain nilai filosofi yang tinggi adanya 99 

anak tangga juga terkesan memberikan kemudahan dalam penggunaannya. Perwujudan 

tersebut sebagai bentuk perkembangan dan erat kaitannya dengan kebutuhan manusia 

dalam menjalankan unsur-unsur budaya, karena berkembangannya suatu wilayah akan 

menambah nilai budaya.97 

4). Situs Makam Pada Masjid Tua Langgara’ 

 

 

 

 

 

Makam atau Kuburan merupakan sebuah tempat yang menjadi keharusan bagi 

manusia untuk melihat kembali masa lampau. Situs makam tidak hanya sebagai objek 

studi bagi para sejarawan maupun arkeolog, akan tetapi sangat diperlukan juga para 

peminat genealogi. Disisi lain, batu Nisan yang beku merupakan tonggak sejarah yang 

                                                             
97Abu Muslim, Morfologi Masjid Kuno Aji Amir Hasanuddin Tenggarong Kutai Kartanegara 

(Makassar: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar: 2015), h. 29-30. 
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bisa mengungap banyak data informasi aktual98, seperti pada Masjid-masjid tua 

umumnya tidak terlepas dengan keberadaan pemakaman baik itu makam raja-raja 

ataupun tokoh, seperti yang terdapat pada Masjid Tua Al-Hilal Katangka di Gowa dari 

semua itu sebagai bentuk menghormati kepada pendahulu yang telah berpengaruh 

penting didaerahnya.99 

Maka demikian juga halnya yang terdapat pada situs makam area sekitar 

Masjid Tua Langgara’ ini menandakan bentuk artefak sejarah Islam yang ada di Dusun 

Tondon, namum situs pemakaman ini berbeda dengan Masjid Tua pada umumnya yang 

memiliki area pemakaman para raja-raja diarea sekitrannya. Adapun makam-makam 

yang ada Pada Masjid Tua Langgara’ biasa disebut lamunan torumpun jolo 

(sekumpulan Makam pendahulu), yang maknanya adalah makam-makam tersebut 

adalah orang-orang atau tokoh berpengaruh di Dusun Tondon. Tidak satupun terdapat 

makam raja-raja, anggota kerajaan ataupun pahlawan nasional dilokasi ini, mengingat 

Masjid Tua Langgara’ bukanlah Masjid Kerajaan, sebab mutlak Masjid ini dirikan oleh 

seorang yang asli berasal dari Tondon dan dibantu oleh masyarakat Tondon juga untuk 

kepentingan ibadah mereka sendiri yang jauh terpencil dari jangkauan Kerajaan.100 

Makam-makam yang terdapat pada Masjid Tua Langgara’, terbagi menjadi 

dua tempat situs pemakaman, yaitu: Pemakaman pertama dapat dijumpai didaerah 

bawah. Sebelum memasuki gerbang 99 anak tangga menuju keatas situs batu Tondon 

tempat berdirinya Masjid Tua Langgara’, terdapat pemakaman yang di yakini mereka 

                                                             
98Yabu Mallabasa, Bangunan Makam Kuno Raja-raja Makassar di Sulawesi Selatan: suatu 

kajian Morfologis dan Simbolis –Estetis, Tesis (Bandung: Program Pascasarjana Seni Murni dan Desain 

Institut Teknologi Bandung, 2022), h.65. 
99Abdul Rochym, Mesjid Dalam Karya Arsitektur Nasional Indonesia (Cet. II; Bandung: 

Angkasa: 1995), h. 86. 
100Puang Arsyad, Penjaga Masjid Tua Langgara’, Wawancara di Dusun Tondon Kecamatan 

Enrekang, 23 September 2023. 
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adalah tokoh-tokoh agama yang masih memiliki nasab dari nenek Semi. Pemakaman 

kedua berada diatas hamparan batu tondon disekitaran Masjid Tua Langgara’, uniknya 

bentuk Nisan maupun makamnya semua dari batu. Menurut para arkeolog yang pernah 

datang meneliti di situs batu tondon ini, jauh sebelum Islam masuk ke Enrekang telah 

ada kehidupan yang pernah tinggal diatas batu Tondon dengan melihat banyaknya 

coretan diatas permukaan batu dan pemakaman. Oleh sebab itu pemakaman yang 

berada diatas batu ini diyakini bukan makam setelah Islam. 

Situs bagian atas batu Tondon tidak hanya pemakaman yang dapat dijumpai, 

tapi terdapat juga jejak telapak kaki manusia yang berukuran besar dan Lumpang 

(lubang-lubang dipermukaan batu Tondon) yang jumlahnya 150 Lumpang. Menurut 

para arkeolog, Lumpang itu berfungsi sebagai tempat untuk menumbuk ramuan obat-

obatan ataupun membuat makanan dan setiap satu Lumpang diperuntukkan untuk 1 

keluarga , dengan demikian bisa dipastikan jumlah keluarga yang pernah hidup diatas 

batu Tondon ialah 150 keluarga sesuai dengan jumlah Lumpang yang ada.101 

Berdasarakan dari semua jejak tersebut menandakan zaman dahulu terdapat kehidupan 

manusia diatas batu yang berbudaya tinggi. 

Tempat ketiga Makam Pandallobo, yang menjadi unik dari situs pemakaman 

di batu Tondon adalah posisi makam yang tidak teratur sehingga sulit untuk dikenali, 

namun terdapat satu makam yang berukuran besar berbentuk persegi panjang dan 

memiliki Nisan, makam ini berbeda dengan makam-makam lainnya. Makam inilah 

yang disebut Pandallobo sebab diyakini sebagai makamnya nenek pertama yang 

menciptakan tari Pa’jaga yang sampai sekarang masih ada di Desa Kaluppini.102 

                                                             
101Puang Arsyad, Penjaga Masjid Tua Langgara’, wawancara di Dusun Tondon Kecamatan 

Enrekang, 23 September 2023. 
102Sudirman, Pemangku Adat Dusun Tondon, Wawancara Di Kecamatan Enrekang Kabupaten 

Enrekang, 23 September 2023. 
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a. Akulturasi Budaya Pada Masjid Tua Langgara’ Melalui Fisik 

Bangunannya. 

Secara fisik bangunan Masjid Tua Langgara’ tidak terlalu dipengaruhi oleh 

budaya asing, dapat dikatakan bentuk bangunan 90% budaya lokal Enrekang yakni 

Rumah Adat Sapo Battoa. Rumah adat Sappo Bottoa merupakan rumah panggung yang 

terdiri dari bagian-bagian struktur bangunan seperti, bagian atas (kepala), tengah 

(badan), serta bawah (kaki). Elemen-elemen penunjang yang berada di rumah adat 

Sappo Bottoa dibuat berdasarkan unsur kelengkapan dan modifikasi sesuai dengan 

unsur budaya masyarakat Enrekang, inilah merupakan salah satu arsitektur tradisional 

pada bangunan dengan memperhatikan nilai-nilai sejarah dan tradisi yang diyakini oleh 

masyarakat setempat secara turun-temurun.103 Nilai sejarah dan keyakinan juga 

ditampakkan dalam setiap struktur bangunan memiliki makna tersendiri, oleh karena 

itu masyarakat Enrekang masih memegang teguh adat dan istiadat dari para pendahulu 

mereka, dimana adat istiadat tersebut juga diaplikasikan dalam bentuk rumah 

panggung.104 Dengan demikian pula menjadikan Masjid Tua Langgara’ memiliki ciri 

khas dari hasil akulturasi budaya lokal dan Islam itu sendiri. 

b. Akulturasi Budaya Pada Masjid Tua Langgara’ Melalui Kubah 

Pembangunan Masjid Tua Langgara’ juga tidak bisa terpisahkan dari adat 

istiadat tersebut, Namun pada bagian ornamen ataupun arsitektur Masjid Tua 

Langgara’ terdapat sebuah bentuk kubah kecil yang diletakkan dibagian atap depan 

ruang Mihrab. Jika melihat kembali sejarah masjid-masjid pertama umat Islam seperti: 

                                                             
103Zulkarnain, AS, Mutmainnah, M. (2017). Lokasi Struktur dan Material Kontruksi Rumah 

Adat Sapo Battoa Desa Kaluppini, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Nature: National Academic 

Journal Of Architecture 4 (1), 74-82. 
104Wasilah, Arsitektur Etnik Nusantara (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press: 2014), h. 

9-11. 



119 
 

 
 

Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa, Masjid Quba, Masjid Nabawi, maka tidak didapati 

diantara Masjid-masjid tersebut memiliki Kubah.105  

Kubah sendiri sudah ada sejak zaman Romawi kuno pada abad I M, dan 

dikembangkan pada abad III M di zaman Bizantium. Bangunan-bangun seperti, pintu 

Gerbang ataupun Gereja-gereja dibentuk melengkung agar supaya bangunan mampu 

berdiri kokoh tanpa ada tiang tengah, dengan begitu keindahan bentuk dan penampilan 

monumental dari kubah membuat ruangan menjadi luas. Awal perkembangan Islam 

abad VII terkhusus bersamaan dengan masa kejayaan Imperium Bizantium (abad III-

XVI), dari sinilah Islam melihat keunikan dari sebuah Kubah lalu membuat Masjid 

dengan kombinasi arsitektur pengunaan Kubah yang cukup menonjol dan terus 

berkembang hingga sekarang. Selain daripada itu kontruksi Kubah menghasilkan 

bentangan ruang yang lebar tanpa diganggu kolom ditengah ruang atau tiang tengah, 

sehingga kebersamaan dalam beribadah seperti Salat lebih terasa.106  

Pekembangan arsitektur Masjid ditinjau dari penampilan atap Kubah, pada 

akhir abad XVIX menjelang abad XX mulai digunakan pada Masjid di Indonesia, 

sebagai pengaruh perkembangan bentuk dan corak Masjid di Timur Tengah.107 

Beradasarkan kajian tersebut, telah diketahui Kubah bukanlah hasil dari 

budaya Islam, melainkan kebudayaan yang berasal dari Romawi kuno.  Sementara 

orang berpendapat bahwa Kubah merupakan ciri khas dari sebuah Masjid itu 

terbantahkan. Oleh karena itu Kubah tidak termasuk Elemen utama Masjid.  

                                                             
105 Ramazan Ayvalli, The Life Of Prophet Muhammad (Cet. II; Istanbul: Turkey Beylikduzu: 

2020), h. 170-171. 
106 Yulianto Sumalyo, Arsitektur Mesjid dan Monumen Sejarah Muslim, (Cet. II; GADJAH 

MADA UNIVERSITY PRESS: 2006), h. 23-25. 
107 Abdul Rochym, Mesjid Dalam Karya Arsitektur Nasional Indonesia ( Cet. II; Bandung: 

ANGKASA: 1995), h. 75. 
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Penggunaan Kubah pada Masjid Tua Langgara’ bukan sebagai penopang atap 

melengkung yang berfungsi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, akan 

tetapi Kubah kecil tersebut sebagai penanda bahwa bangunan yang berbentuk seperti 

Rumah panggung tradisional adalah Masjid dan symbol Kubah ini membedakan antara 

Rumah biasa dan Masjid Tua Langgara’. Secara tidak langsung proses akulturasi 

antara budaya lokal, budaya asing dan Islam telah terjadi pada Masjid Tua Langgara’. 

c. Akulturasi Budaya Pada Masjid Tua Langgara’ Melalui Bedug 

Masjid Tua Langgara’ Terdapat juga Bedug yang merupakan sebuah alat 

yang mengeluarkan suara khas dan keras saat dipukul. Bedug terbuat dari batang kayu 

besar yang dilubangi bagain tenagahnya lalu ditutup dengan kulit hewan. Sehingga alat 

Bedug manjadi salah satu komponen tambahan pada setiap Masjid-masjid klasik dan 

beberapa juga di Masjid-masjid modern di Indonesia sebab memiliki fungsi sebagai 

alat pemberitahuan atau penanda masuk waktu Salat. Sekilas dalam sejarah 

kebudayaan Tionghoa sejatinya Bedug telah mereka gunakan sebagai tanda 

merapatkan baris-berbaris pasukan militer dan sebagai panggilan berperang, suara 

yang bersumber dari bedug akan menambah semangat juang pasukan. Pada abad ke 

XV ketika Kaisar Zhu Di dari Dinasti Ming memilih Cheng Ho sebagai laksamana dan 

mengutusnya melakukan pelayaran jauh ke Samudra Hindia Barat demi memajukan 

persahabatan dan memelihara perdamaian antara Tionghoa dengan Negara-negara 

asing.108  

Pasukan Laksamana Cheng Ho mendarat di Nusantara sekitar tahun 1405-

1433 M, dalam petualangannya tidak hanya menjalankan amanah dari sang raja, 

kedatangan pasukan armada Cheng Ho ke daerah-daerah yang disinggahi telah 

                                                             
108 Kong Yuanzhi, Cheng Ho Muslim Tionghoa Misteri Perjalanan Muhibah di Nusantara (Cet. 

V; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia: 2013), h. 45-47. 
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memberikan kamajuan dalam berbagai bidang, seperti: seni ukir, keramik, Guci, 

Bedug, lonceng, seni bangunan (arsitektur), dan seni budaya lainnya. Bahkan 

memperkanalkan makanan Cina, yakni: bapao, taoge, bihun, kayu manis, caisim (sawi 

hijau), kertas, dan lainnya. Salah satu yang menarik perhatian masyarakat adalah ketika 

Cheng Ho memperkenalkan alat musik Bedug yang digunakan pada kerajaan Cina saat 

mengumpulkan pasukan perang dan meningkatkan semanagat berjuang, sehinnga dari 

situlah Bedug di Adopsi digunakan sebagai mediasi panggilan Salat berjamaah di 

Masjid. Dalam petualangannya Cheng Ho menjadi legendaris bagi masyarakat 

Nusantara, selain karena dia seorang Muslim yang baik, juga kerap kali memberi 

penghargaan setiap daerah tempat dia berlabuh, selain alat Bedug yang telah dibahas, 

Cheng Ho memberikan piring keramik yang bertuliskan ayat kursi ketika 

bersilaturrahim di Keraton Kesepuan Cirebon, dan yang paling terkenal sebuah 

Lonceng raksasa yang diberi nama Cakradonya ini pemberian Laksamana Cheng Ho 

kepada Sultan di Aceh sebagai tanda persaudaraan dan kemakmuran.109 

Berdasarkan kilas gambaran sejarah ini menciptakan proses akulturasi antara 

budaya Tionghoa dan budaya Islam pada Bedug yang digunakan di Masjid-masjid di 

Nusantara sampai pada Masjid Tua Langgara’. Dari bedug inilah juga menjadi sebuah 

tradisi bagi masyarakat Tondon dalam acara budaya Maccerang Manurung yang 

didalamnya ada sesi pemukulan beduk dan mengganti kulit pada Bedug dari kulit 

kerbau yang baru110. 

 

                                                             
109Kong Yuanzhi, Cheng Ho Muslim Tionghoa Misteri Perjalanan Muhibah di Nusantara (Cet. 

V; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia: 2013), h. 3-6. 
110Puang Arsyad, penjaga Masjid Tua Langgara’, Wawancara di Dusun Tondon Kecamatan 

Enrekang Kabupaten Enrekang, 23 September 2023. 



122 
 

 
 

2. Akulturasi antara Islam dan Adat Istiadat Masyarakat di Masjid Tua 

Langgara’ di Enrekang. 

Beraneka ragam corak penampilan kebudayaan bangsa Indonesia dari setiap 

daerah sehingga memberikan kesempatan kepada siapapun untuk menggali segala 

kekayaan kebudayaan serta merupakan sumber yang tidak ada habisnya.  Unsur-unsur 

budaya seperti seni dan adat kebiasaan merupakan bahan yang kaya untuk diolah dalam 

penelaahan yang menarik dengan nilai tinggi.111 

Salah satu aspek kebudayaan yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan 

pada masyarakat Tondon adalah adat kebiasaan yang telah menjadi tradisi turun 

temurun. Jika mengulas balik awal berdirinya Masjid Tua Langgara’ dengan fungsi 

utamanya sebagai tempat beribadah sampai sekarang tetap digunakan, namun jarak 

antra pemukiman masyarakat Tondon yang sekarang cukup jauh ke Masjid Tua 

Langgara’, maka sekarang Masjid ini hanya digunakan pada waktu-waktu tertentu 

saja, seperti: Salat Jum’at, Salat hari raya idul fitri dan idul adha. 

Masjid Tua Langgara’ tidak hanya sebagai tempat ritual ibadah spiritual tapi 

juga sebagai wadah tempat pelaksanaan aktifitas budaya masyarakat Tondon. Seperti: 

budaya Maccerang Manurung, budaya Ma’damulu’ Banua’, budaya Mi’cing Malillin 

Sola Mi’cing Mariwang. Asal mula mengapa budaya-budaya tersebut dilaksanakan di 

Masjid Tua Langgara’, tentunya tidak terlepas dengan nama Masjidnya, pada masa 

penjajahan Belanda di Enrekang memang sangat melarang orang-orang untuk 

membangun Masjid dan beribadah di Masjid. Sehingga masyarakat Tondon 

melaksanakan budaya di Masjid sebagai salah satu taktik agar jika ada penjajah 

Belanda datang ditempat tersebut mengira tidak ada bangunan Masjid, sebab bentuk 

                                                             
111 Abdul Rochym, Masjid Dalam Karya Arsitektur Nasional Indonesia (Cet. II; Bandung: 

Angkasa:1995), h. 1-3 



123 
 

 
 

arsitektur Masjid Tua Langgara’ bukan seperti bangunan Masjid-masjid pada 

umumnya, bangunan Masjid ini hanya bebuntuk rumah panggung. Dengan demikian 

Masyarakat tetap bisa menjalankan ibadah kepada Allah Swt di Masjid. 

Selain sebagai strategi menghadapi penjajah, masyarakat Tondon juga 

beranggapan bahwa Masjid merupakan tempat yang suci, maka dari itu sangat baik jika 

pelaksanaan budayanya di Masjid. Adapun jenis budaya yang dilaksakan di Masjid Tua 

Langgara’, sebagai beriku:  

1. Budaya Maccerang Manurung 

Maccerang Manurung berasal dari dua kata yaitu Maccerang yang berarrti 

menyembeli hewan pada saat acara pelaksanaan (berkurban), dan kata Manurung 

berasal dari bahasa Bugis yang memilik arti orang yang turun dari kayangan atau negeri 

langit yang memiliki ciri khas dan sifat-sifatnya atau yang dikenal dengan istilah To 

Manurung.  

Dalam konsepsi masyarakat Enrekang esensi dari upacara ritual Maccerang 

Manurung ini merupakan suatu konsep budaya yang mengacu pada peyembahan dan 

bentuk rasa syukur dari manusia kepada objek tertentu, dalam hal ini yang 

dimaksudkan adalah kepada Dewata Sewae istilah kata terdahulu, dan sekarang telah 

kita kenal dalam ajaran Islam yang dimaksud itu adalah Allah Swt.112  

Upacara Maccerang Manurung yang terdapat di Tondon hanya dilakukan 

setiap tahun genap dan dilaksanakan setiap 8 tahun sekali, terakhir kali pada tahun 2020 

budaya ini dilaksanakan tepatnya pada akhir bulan Februari. Adapun gambaran 

pelaksanaan dari budaya Maccerang Manurung, sebagai berikut: 

 

                                                             
112Musdalifah Chandrayati Dahyar, Tradisi Maccerang Manurung di Kaluppini Kabupaten 

Enrekang, “Skripsi”, (UIN Alauddin Makassar: 2016), h. 36. 
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a. Hari Jum’at Penurunan Bedug 

Sebelum hari pelaksanaan upacara Maccerang Manurung, masyarakat 

Tondon harus menurunkan Bedug yang ada didalam Masjid Tua Langgara’ dan dibawa 

ke tempat pelaksanaan upacara tepatnya disamping Masjid. Bedug akan dipukul terus 

menerus secara bergantian dimulai dari pagi sampai malaam, hal ini bertujuan untuk 

melupakan kejadian yang kurang baik, mengambil pelajaran dari setiap peristiwa 

tahun-tahun yang telah berlalu dan membuka lembaran baru untuk menjalani masa 

depan. 

b. Hari Sabtu: hari persiapan acara 

Hari mempersiapan seluruh kebutuhan pada hari pelaksanaan upacara 

Maccerang Manurung, seperti: mempersiapkan seekor kerbau jantan berwarna hitam 

yang dilambangkan sebagai pemimpin yang kuat, dan dari kulitnya nanti akan 

dijadikan sebagai pengganti kulit lama yang ada pada Bedug. Selanjutnya 

mempersiapkan seekor ayam kampong berbulu coklat yang dilambangkan sebagai 

penolak balak, dan Beras Punu’ (beras khas Enrekang) yang biasa jadi bahan 

pembuatan Peong (beras yang dimasukkan kedalam bamboo kemudian di bakar), 

Pinang, Kapur, Daun Sirih.113  

2. Budaya Matammu Bulan 

Pengertian kata Matammu Bulan, dalam bahasa Enrekang (bahasa Duri), kata 

Matammu memiliki arti menyambut dan kata Bulan bermakna Bulan, maka budaya 

Matammu Bulan maksudnya adalah menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad Saw 

atau pada umumnya sering disebut Maulid Nabi. Tradisi Matammu Bulan ini 

diperingati setiap tahun di Masjid Tua Langgara’ Dusun Tondon khususnya di bulan 

                                                             
113 Puang Arsyad, Penjaga Masjid Tua Langgara’, wawancara di Dusun Tondon Kecamatan 

Enrekang, 23 September 2023. 
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Rabiul awal dan harus pada hari Juma’at, sebab susunan acara dalam pelaksanaanya 

akan selalu dirangkai dengan Salat Juma’at. 

Rangkaian pelaksanaan acara tradisi Matammu Bulan ini, dimulai pada Hari 

Jum’at pagi hari sampai selesai Salat Jum’at siang hari, didalamnya terdapat istilah 

mappangolo to nia’ artinya menyatukan seluruh niat masyarakat Tondon untuk bersatu 

dalam kebaikan. Hal tersebut dapat dilihat dari mereka membawa makanan seperti: 

buah pisang, ketupat, sokko (beras ketan) dan lainnya, kemudian semua makanan 

tersebut dikumpulkan dibagian depan Masjid dekat ruang Mihrab lalu kemudian 

membaca kitab Barzanji dan berdzikir secara bersamaan sampai masuk waktu Salat 

Juma’at, di akhir acara setelah Salat Jum’at masyarakat Tondon akan membagi rata 

semua makanan tadi untuk dibawa pulang ini sebagai symbol pengerat persatuan 

masyarakat Tondon. Adapun tujuan utama dari tradisi ini adalah selain dari 

memperingariti Maulid Nabi Muhammad Saw, budaya ini juga bertujuan untuk selalu 

bersyukur kepada Allah atas kerukunan dan kesuburan hidup di Dusun Tondon. 

3. Budaya Mi’cing Malillin Sola Mi’cing Mariwang 

Budaya Mi’cing Malillin Sola Mi’cing Mariwang, merupakan perayaan 

memperingati peristiwa Isra’ dan Mi’raj Nabi Muhammad Saw. Dalam bahasa 

Enrekang, Kata Mi’cing memiliki arti Bangun, kata Malillin berarti Gelap atau malam, 

kata Sola diartikan penghubung kata (sama, bisa, dan, atau), serta kata Mariwang 

artinya terang atau siang hari. Masyarakat Tondon dalam memperingati budaya ini 

dilakukan dua kali dalam setahun dengan tempat dan konsep yang berbeda.  

Pelaksanaan kegiatan budaya Mi’cing Malillin, dilaksanakan di Masjid Tua 

Langgara’, dimana masyarakat Tondon akan menghabiskan semalaman penuh di 

dalam Masjid untuk berdzikir dimulai dari Magrib sampai pagi tanpa tidur. Sedangkan 
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pelaksanaan budaya Mi’cing Mariwang berarti bangun di pagi-siang hari dimana acara 

pelaksanaannya di Sekolah yang ada di Dusun Tondon. 

Perihal kegiatan aktifitas budaya-budaya masyarakat Tondon yang 

diselenggaran di Masjid Tua Langgara’ memberikan pengetahuan bahwa agama Islam 

mampu berkembang dan bersatu dengan budaya lokal tanpa harus menghilangkan 

esensi dari budaya maupun Islam itu tersendiri, sebab sebagaimana pengertian dari 

kebudayaan itu adalah suatu jalinan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian 

hukum, adat, dan tiap-tiap kesanggupan atau menurut Koentjaraningrat, kebudayaan 

itu harus memiliki tiga wujud, yaitu: wujud ideal, sistem sosial, dan kebudayaan 

fisik.114 Semua cakupan wujud kebudayaan itu telah ada dalam ajaran Islam. 

Berdasarkan wujud tersebut, tentu saja tetap memiliki perbedaan misalnya, 

kebudayaan yang ada dilingkup masyarakat itu adalah hasil dari cipta dari msyarakat 

itu sendiri sedangkan yang dimaksud Islam adalah sebuah konsep kehidupan dasar 

tauhid dan mengimplementasikan hakikat kemanusiaan murni pada pilar-pilar akhlak 

mulia. Maka dalam memahami arti kebudayaan Islam adalah sebuah sebuah hasil dari 

usaha manusia menciptakan sesuatu yang memiliki nilai dan manfaat dalam proses 

peningkatan kualitas kehidupan manusia.115 

Dengan demikian, walaupun Islam sering disebut sebagai petunjuk hidup, 

namun tetap saja tidak bisa dikategorikan sebagai kebudayaan. Selain bukan dari hasil 

pemikiran manusia, dalam ajaran Islam semuanya berdasarkan pada wahyu Allah Swt 

yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad Saw, didalamnya terdapat aturan-aturan 

untuk dijadikan sebagai panduan hidup manusia agar dapat selamat di dunia maupun 

                                                             
114Sidi Gazalba, Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu (Cet. I; Jakarta: Pustaka Antara: 1998), 

h. 47. 
115Damang Hermawan, Islam dan Kebudayaan (Malang: Media Press: 2000), h. 23. 
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di akhirat. Disisi lain salah satu sebab kebudayaan Islam muncul karena adanya 

tuntutan dalam tuntunan agama, misalnya perintah Salat. Allah Swt mewajibkan 

seluruh umat Islam untuk mengerjakan Salat dan diutamakan berjamaah, dan untuk 

melaksanakan Salat berjamaah pada akhirnya harus membutuhkan sebuah ruangan atau 

tempat khusus, dari sinilah muncul sebuah tuntutan membangun Masjid dalam dalam 

pembangunan Masjid pasti akan terdapat kebudayaan baik itu unsur Islam, budaya 

lokal, budaya asing bahkan hingga terjadi proses akulturasi dengan nilai cipta yang 

mengagumkan. 

Penyelenggaraan dari semua budaya yang telah diuraikan, mulai dari tradisi 

Maccerang Manurung, tradisi Matammu Bulan dan tradisi Mi’cing Malillin Sola 

Mi’cing Mariwang. Dari semuanya pasti memiliki nilai kebaikan makna dan tujuan 

dalam presfektif Islam maupun budaya. Konsepsi masyarakat Enrekang kebudayaan 

mereka merupakan sebuah bentuk melestarikan nilai leluhur agar tetap selalu menjadi 

tanah to salama’ (tanah orang-orang selamat) dan media dalam menjaga aqidah. Maka 

dalam setiap penyelanggaraan budaya di Enrekang harus memiliki nilai religious, 

Setidaknya tidak terlepas dari empat hal, yaitu:  

1. Kasiturutan  : Segala sesuatu itu harus berlandaskan pada ilmu agama 

2. Keperundunan : Selalu merasa diawasi oleh sang pencipta 

3. Kaparalluan  : Bersatu dalam tolong menolong, saling membutuhkan 

4. Kasugian  : Hidup sejahtera116 

Berdasarkan kajian ini penulis menyimpulkan agama dan budaya tidak bisa 

dipisahkan, sebab diantara keduanya saling membutuhkan. Dapat dikatakan budaya 

                                                             
 116Sudirman, Pemangku Adat Dusun Tondon, Wawancara di Kecamatan Enrekang Kabupaten 

Enrekang, 23 September 2023. 
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sebagai wasilah dalam melaksanakan agama. Proses akulturasi sebagai tanda 

pengembangan agama ataupun budaya itu. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelian peneliti di Masjid Tua Langgara’ di Dusun 

Tondon Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa: 

1. Ajaran Islam masuk di Enrekang dan menjadi agama Resmi pada tahun 1610 

M. penyataan ini didukung dari beberapa hasil analisa yang konotasinya 

sejalan dengan periodisasi penyebaran Islam di Sulawesi Selatan, yang 

dipelopori oleh Raja Gowa XIV yakni Sultan Alauddin, dengan misi 

mengislamkan kerajaan-kerajaan tetangga. 

2. Fungsi dan Peran Masjid Tua Langgara’ di Dusun Tondon Kecamatan 

Enrekang terbagi dalam dua periode, periode zaman kerajaan dan zaman 

modern. Adapun pada masa kerajaan Masjid Tua Langgara’ berfungsi sebagai 

tempat beribadah kepada Allah Swt dan pada masa modern selain fungsinya 

sebagai tempat ibadah, Masjid Tua Langgara’ berperan sebagai tempat situs 

edukasi sejarah Islam di Enrekang dan sebagai tempat bimbingan dalam 

pengembangan Islam serta sebagai tempat aktifitas kegiatan sosial dan budaya 

masyarakat Tondon. 

3. Akulturasi Budaya Pada Masjid Tua Langgara’. Pada kajian ini dapat ditinjau 

melalui fisik bangunan masjid, seperti: bangunan masjid yang berbentuk 

rumah panggung menyerupai rumah adat Sappo Bottoa Enrekang, terdapat 
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sebuah kubah, terdapat sebuah bedug dan adapun Akulturasi ditinjau dari 

aktifitas budaya masyarakat seperti: upacara tradisi maccerang manurung, 

upacara tradisi mattammu bulan, dan kegiatan mi’cing malillin sola mi’cing 

mariwang. 

B. Implikasi Penelitian 

Implikasi Penelitian ini agar kiranya masyarakat Enrekang khususnya di 

Dusun Tondon Kecamatan Enrekang menjadikan Masjid Tua Langgara’ sebagai jejak 

sejarah Islam yang harus dijaga, agar generasi kedepan tidak lupa akan peristiwa jejak 

penyebaran Islam yang ditinggalakan oleh Nene Semi sebagai ulama dan pendiri 

Masjid Tua Langgara’ yang sangat berpengaruh kepada masyarakat dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan sampai saat ini.  
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JEJAK-JEJAK GAMBAR (FOTO) 

Kajian mengenai sejarah dalam wujud dokumentasi (foto) sangatlah menarik 

dan dipandang sangat penting dibahas untuk memunculkan keabsahan dalam sebuah 

karya tulis ilmiah, hal ini dikarenakan pertama, media gambar atau foto dalam 

membahasakan sejarah lebih otentik dibandingkan hanya dengan narasi, sebuah 

gambar atau foto juga sanggup bertindah sebagai argument sekaligus buku otentik. 

Kedua, media gambar atau foto lebih mudah dianggap dan dipahami dibandingkan 

dengan narasi karena itu pula lebih menarik serta tidak membosankan. Ketiga, media 

gambar atau foto memberikan pemahaman dan pemaknaan yang lebih utuh bagi 

pembaca dan penangkapnya, sehingga mudah dalam membuat kesimpulan-kesimpulan 

yang dirasakan memuaskan bagi dirinya dan tentu saja bernostalgia kembali. 

Sebuah pribahasa menyatakan “sulit menjelakan semut hitam dalam kegelapan 

kepada orang buta”, jika hanya mengkaji sebuah peristiwa sejarah dengan gambar 

tanpa narasi juga akan tersesat, maka dari itu baiknya adalah dengan memadukan 

keduanya untuk memperoleh kajian sejarah yang lebih utuh dan komplit, maka penulis 

menambahkan beberapa gambar atau foto Masjid Tua Langgara’ untuk mengajak 

pembaca mampu mengetahui, memahami, bahkan bernostalgia terhadap peristiwa 

masa lalu. 
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Bangunan Masjid Tua Langgara’ dari sisi depan 

(23 September 2023) 
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Masjid Tua Langgara’ dari sisi depan ruang Mihrab 

(24 September 2023) 

Bangunan Masjid Tua Langgara’ dari sisi belakang 

(23 September 2023) 
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Masjid Tua Langgara’ dari sisi samping 

(23 September 2023) 
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Bagian dalam (ruang umum) Masjid Tua Langgara’ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto bersama Pusang Asyad selaku penjaga Masjid Tua Langgara’ 

(23 September 2023) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedug tua pada Masjid Tua Langgara’ 
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Foto Lumpang (lubang-lubang kecil) 

(24 September 2023) 

  

      Situs batu tondon seluas 300 meter  
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Situs Makam pada Masjid Tua Langgara’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akses 99 anak tangga 
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Tradisi Mattammu Bulan Masyarakat Dusun Tondon di Masjid Tua Langgara’ 
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Wawancara bersama ustadz Sudirman selaku pemangku adat Dusun Tondon 
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