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ABSTRAK 

Nama :  Muh Ilham Majid Dohe 

NIM :  801002210096 

Judul :  Persekutuan Limae Ajatappareng  

 

Penelitian ini membahas tentang Persekutan Limae Ajatappareng. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, yaitu; (1) 

bagaimana latar belakang terbentuknya kerajaan-kerajaan Limae Ajatappareng, (2) 

Bagaimana hubungan kekerabatan dan politik kerajaan-kerajaan di Limae 

Ajatappareng dan (3) bagaimana dampak terbentuknya persekutuan Limae 

Ajatappareng.  

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) historis 

deskriptif-analisist. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah Sejarah 

(historis), pendekatan sosiologi dan antropologi, serta pendekatan ekonomi dan 

politik. Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan adalah heruistik, kritik 

sumber, interprretasi, historiografi. 

Hasil penelitian menunjukkan: 1) kondisi kerajaan sebelum persekutuan, tidak 

menentu, baik kesejahteraan, maupun keamanan. Setelah terbentuknya persekutuan, 

Suppa sebagai kerajaan maritim menyiapkan pelabuhan untuk berniaga secara bebas 

serta kerajaan lainnya menyiapkan komoditi untuk di ekspor. 2) Persekutuan Limae 

Ajatappareng terbentuk akibat adanya ikatan kekerabatan. Selain itu adanya kerja 

sama politik yang dilakukan oleh para raja di lima kerajaan tersebut melalui 

perkawinan politik dalam rangka mempertahankan persekutuan. Kejayaan 

persekutuan tersebut didukung oleh kondisi politik di Sulawesi Selatan pada awal 

abad XVI M. 3) Dampak yang ditimbulkan dari persekutuan menjadi majunya di 

bidang perdagangan mejadikan persekutuan tersebut sebagai pusat sentral produksi 

beras. Selain itu, secara politik, persekutuan Limae Ajatappaeng menjadi ajang 

perebutan kerajaan besar di Sulawesi Selatan. 

Implikasi dari penelitian ini yaitu: 1) kesuksesan dan kejayaan persekutuan 

Limae Ajatappareng tidak lepas dari peranan raja dan masyarakat untuk tetap 

menjalin hubungan kekerabatan dan kerjasama yang baik. Berangkat dari pengalaman 

sejarah di atas maka Pemimpin dan masyarakat saat ini harus bekerjasama dalam 

memajukan suatu daerah. 2)  sedapatnya  menjadi bahan kajian dan diskusi akademik 

di bidang sejarah, khususnya kesejarahan Ajatappareng.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di Sulawesi Selatan telah berdiri beberapa kerajaan lokal yang tumbuh dan 

berkembang menurut keadaan masing-masing dengan berbagai bentuk, corak 

kehidupan sosialnya. Bukti tentang adanya kerajaan yang tersebar di daerah Bugis 

Makassar hanya dapat diketahui melalui peninggalan berupa lontara', dan 

peninggalan artefak seperti alompoang atau kalompoang (benda-benda pusaka 

kerajaan).  

Sumber sejarah itu, sangat menyedihkan karena adanya sikap sebagian 

masyarakat yang memandang sebagai bahan pajangan, dan dianggap tidak 

mempunvai fungsi dalam kehidupan manusia. Pandangan yang demikian, sudah 

menjadi pendapat umum sebagian dalam kehidupan manusia. masyarakat, terutama 

generasi muda di Sulawesi Selatan.  

Kurangnya perhatian generasi muda pada umumnya dilatari oleh minimnya 

pemahaman tentang sumber sejarah. Sumber sejarah tersebut, hanya milik kalangan 

tertentu, bukan milik secara kolektif di sisi lain, penyampaian sumber sejarah pada 

umumnya hanya dilantungkan oleh para seniman, sehingga pesan dan kesan tentang 

nilai sulit dipahami. Pesan dan kesan yang dilantungkan tersebut selalu bermakna 

simbolik dan denotatif, sehingga memerlukan interpretasi dan pemaknaan dari bait 

perbait. Oleh karena itu, penulis merasa perlu memperkenalkan, bahwa dalam sumber   

sejarah banyak mengandung nilai luhur bangsa yang perlu dilestarikan oleh 

masyarakatdi Sulawesi Selatan.  
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Dalam sejarah Indonesia, khususnya tentang kerajaan-kerajaan di Sulawesi 

Selatan yang sering ditulis, hanyalah beberapa kerajaan besar seperti kerajaan Bone, 

Gowa dan Luwu. Hal ini, seakan-akan hanya kerajaan inilah yang besar dan eksis di 

Sulawesi Selatan, berdasarkan pandangan orang luar. Hal tersebut, tidak dapat 

dipungkiri bahwa kerajaan Bone pernah memegang pengaruh yang sangat penting di 

kalangan masyarakat Bugis. Begitu pula kerajaan Gowa yang menguasai secara 

politis seluruh kerajaan yang ada di wilayah Makassar. Kebesaran dan kemegahan 

kedua kerajaan tersebut terjadi pada ahir abad XVI sampai dengan pertengahan abad 

XVII M.1 

Sementara itu, menurut sumber sejarah tertulis lontara’, bahwa di Sulawesi 

Selatan telah berdiri kerajaan Luwu, Sawitto, Wajo, Soppeng, Sidenreng, Suppa, 

Siang pada waktu hampir bersamaan berdirinya kerajaan Bone dan Gowa. Bahkan 

diantara kerajaan tersebut pernah memegang peranan penting dalam perdagangan 

dengan orang luar Sulawesi Selatan seperti kerajaan Luwu, Siang dan Suppa. 

Kerajaan Luwu memegang peranan di dalam perdagangan biji besi, dan kerajaan 

Siang serta Suppa memegang hegemoni perdagangan beras, kayu cendana dan kulit 

penyu.   

Sebelum Malaka jatuh ke tangan Portugis tahun 1511 M. perdagangan 

rempah-rempah dikuasai oleh pedagang Melayu, dan perdagangan beras dikuasai 

oleh pedagang Jawa yang berpusat di Johor dan Jawa. Pada waktu itu, pelabuhan 

Makassar (Somba Opu) belum muncul sebagai pelabuhan yang berarti.2 Namun 

pelabuhan seperti Siang, Suppa memegang peranan yang sangat penting terutama 

                                                             
1 Abd. Rahman Hamid. Sejarah Maritim Indonesia, (Yogyakarta : Ombak 2013), h. 24-27. 
2 Rimba Alam A. Pangerang. Kerajaan-Kerajaan Sulawesi Selatan, (Makassar: Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan 2009), h. 27 
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komoditi beras. Akan tetapi, kedudukan pelabuhan Makassar (Somba Opu) 

mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu sebagai tempat persinggahan antara 

Maluku, Philipina, Cina, Patani, dan Kepulauan Nusa Tenggara Barat.3 Maka pada 

ahir abad XVI pelabuhan Makassar (Somba Opu) dengan cepat dapat tumbuh dan 

berkembang sebagai pusat perdagangan hasil bumi menggantikan kedudukan 

pelabuhan Siang dan pelabuhan Suppa.4 

Kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan dalam menata kehidupan bersama di 

daerah ini, tidak sedikit melahirkan perjanjian perdamaian dan persahabatan atau 

kerjasama antarkerajaan. Pada umumnya perjanjian yang mendasari hubungan 

antarkerajaan di Sulawesi Selatary tidak hanya berlandaskan pada sikap persatuan 

dan kesatuan, tetapi juga pada sikap toleransi dan persaudaraan di dalam membangun 

dan menata kehidupan bersama di daerah ini. 

Hal itu memberikan petunjuk tentang tingkat toleransi dan simpati masyarakat 

daerah ini serta keterbukaan diri dan kesediaan mengintegrasikan diri dengan orang 

lain. Sikap inilah yang juga mendasari lahirnya sejumlah ikrar atau perjaniian 

persahabatan yang dikenang oleh masyarakat sebagai suatu konsensus dalam 

kehidupan bersama dan hubungan antarkerajaan di daerah ini. Namun kenyataan itu 

kurang disadari oleh seiumlah peneliti dan penulis sejarah daerah ini, sehingga 

pembentukan persekutuan atau aliansi senantiasa dihubungkan dengan usaha untuk 

melindungi dan mempertahankan diri terhadap ancarnan dari kerajaan lain. Padahal 

sejumlah persekutauan antarkerajaan di daerah ini, tidak hanya berlandaskan pada 

                                                             
3 E. L. Poelinggomang, Perdagangan Maritim Masyarakat Sulawesi Selatan. Dalam: 

Kontinuitas dan perubahan. (Yogyakarta: Ombak 2004)  h. 30 
4 Darwas Rasyid, Sejarah Kabupaten Daerah Tk.II Pinrang. Laporan Penelitian. (Balai Kajian 

Sejarah dan Nilai Tradisional Ujungpandang 1985). h. 52 
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kepentingan politik dan pertahanan semata, tetapi iuga pada hubungan persaudaraan 

dan kepentingan ekonomi atau kesejahteraan bersama seperti persekutuan Lima 

Ajatappareng 

Salah satu perjanjian kerjasama yang menjadi fokus dalam kajian ini adalah 

persekutuan sejumlah kerajaan di wilayah Ajatappareng. Persekutuan ini terdiri atas 

lima kerajaan yang terletak di sebelah barat danau (ajatappareng), yaitu Danau 

Tempe, Danau Sidenreng, dan Danau Buaya. Kelima kerajaan itu adalah Keraiaan 

Siderueng, Sawitto, Suppa, Rappang, dan Alitta.5 Pada abad ke-16 M, kelima 

kerafaan itu melakukan perjanjian kerjasama yang kemudian dikenal dengan 

persekutuan Lima Ajatappareng. Persekutuan ini bersifat konfederasi karena setiap 

kerajaan mempunyai kedudukan yang sama, tanpa ada salah satu di antaranya yang 

berstatus sebagai ketua atau pemimpin. Juga setiap kerajaan mempunyai kekuasaan 

dalam mengatur daerah sepenuhnya atau tetap otonom dalam melaksanakan sistem 

politik, adat istiadat, dan pola penguasaan tanah di wilayah masing-masing. Pada 

awal pembentukanya, Limae Ajatappareng diarahkan dalam rangka kerjasama di 

bidang ekonomi dan perdagangan. Namun dalam perkembangannya, juga 

menyangkut pertahanan dan keamanan bersama. Persekutuan ini menempatkan 

Kerajaan Suppa sebagai pusat perdagangan antara lain karena letaknya yang sangat 

strategis di pesisir pantai jazirah selatan Sulawesi yang berhadapan langsung dengan 

Selat Makassar. Walaupun Kerajaan Sawitto barada di pesisir pantai yang sama, 

tetapi kurang cocok untuk dijadikan pelabuhan karena tidak mempunyai pulau 

sebagai penghalang dari terpaan ombak dan angin. 

                                                             
5 Darwas Rasyid, Sejarah Kabupaten Daerah Tk.II Pinrang. Laporan Penelitian. (Balai Kajian 

Sejarah dan Nilai Tradisional Ujungpandang 1985). h. 54 
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Pada tahun 1523 M. lima kerajaan Ajatappareng membangun persekutuan 

yang disebut Limae Ajatappareng. Kelima kerajaan tersebut adalah Sawitto, Suppa, 

Sidenreng, Alitta dan Rappang yang semuanya terletak di bagian tengah Sulawesi 

Selatan. Sawitto terletak di ujung barat menghadap Selat Makassar. Sawitto juga 

terhubung dengan Sungai Saddang yang mengalir melalui Toraja, Enrekang dan 

Rappang. Suppa terletak di sebelah tenggara dan memiliki pelabuhan yang terletak di 

Soreang. Rappang terletak di timur bertetangga dengan Maiwa di utara dan Wajo di 

timur. Sidenreng juga terletak di timur dan timur laut. Sidenreng bertetangga dengan 

Soppeng di selatan dan Wajo di timur. Di Sidenreng juga terdapat Danau Sidenreng 

yang terhubung dengan Danau Tempe. Hingga akhir abad ke-18 M, para pedagang 

yang berlayar dari Teluk Bone dapat berlayar ke Danau Tempe jika ingin berdagang 

baik di Wajo maupun Sidenreng.6 Alitta terletak di tengah-tengah antara Sawitto dan 

Rappang. Alitta juga bertetangga dengan Suppa yang terletak di selatan. Masyarakat 

yang tinggal di Persekutuan Ajatappareng adalah etnis Bugis yang pada umumnya 

berprofesi sebagai petani. Meskipun orang-orangnya pekerja keras tetapi mereka juga 

sombong, mudah marah dan suka berperang. Perang adalah salahsatu yang selalu 

digunakan untuk menyelesaikan masalah. Berikut ini daerah bekas kerajaan yang 

tergabung dalam persekutuan Limae Ajatappareng: 

 

 

 

 

                                                             
6 Abd. Latif. Para Penguasa Ajatappareng; Reflekasi Sejarah Sosial Politik Orang Bugis, 

(Yogyakarta: Ombak 2014), h. 29 
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Gambar 1  

Bekas wilayah kerajaan-kerajaan Limae Ajatappareng  (yang di hitamkan).7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan uraian singkat tersebut, kajian ini tidak hanya dapat memberikan 

petunjuk tentang dinamika kesejarahan kerajaan-kerajaan di wilayah Aiatappareng, 

tetapi iuga tentang hubungan antarkeraiaan yang dilandasi semangat persatuan dan 

kesatuan serta toleransi dan persaudaraan. Namun, jika disimak berbagai persoalan 

atau konflik sosial di sejumlah daerah yang terjadi akhir-akhir ini, maka muncul 

dalam pikiran bahwa kesalahan sejarah apa yang telah diperbuat sehingga bangsa kita 

yang dikenal sangat ramah dan toleransi berubah meniadi anarkis.8 Pada sisi lain 

                                                             
7 Ahmad  Yani,  Islamisasi  di  Ajatappareng  Abad  XVI-XVII  (Suatu  Tinjauan  

Historis), “Skripsi” Makassar: Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Alauddin Makassar, 2016), 

h. 32 
8 Darwas Rasyid, Sejarah Kabupaten Daerah Tk.II Pinrang. h. 56 
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muncul pemikiran bahwa kita telah melupakan sejarah sehingga kebersamaan, 

persatuan, dan kesatuan yang telah dibangun dalam kurun waktu yang lama itu telah 

memudar. Oleh karena itu, penelitian ini sangat relevan dan penting dilakukan untuk 

mengungkapkan dinamika kesejarahan dan hubungan antarkerajaan di daerah 

Sulawesi Selatan. Sebab, selain dapat memberikan pemahaman tentang dinamika 

kesejarahan dan hubungan antarkerajaan dalam menata kehidupan bersama di daerah 

ini, juga dapat memberikan pemahaman dalam membangun jatidiri bangsa dan dapat 

meningkatkan kesadaran daiam kehidupan berbangsa dan bemegara. Di samping itu, 

juga dapat menyumbangkan pemikiran-pemikiran yang baik dalam penataan 

pemerintahan dan pemantapan integrasi bangsa, agar terluput dari gejolak disintegrasi 

bangsa di dalam membangun kekinian dan hari esok. 

B. Rumusan Masalah 

Mengungkapkan tentang keberadaan persekutuan kerajaan Limae 

Ajattappareng pada abad XVI mempunyai peranan yang sangat penting dalam bidang 

perdagangan. Peranan yang dimaksud lebih nampak dalam bidang perdagangan, 

terutama perniagaan komoditi beras setelah terbentuknya persekutuan. Faktor inilah 

menjadi penyebab utama terjadinya pembentukan persekutuan, serta hubungan di 

antara kerajaan sangat toleran, baik raja yang memerintah, maupun masyarakatnya.9  

Masalah itu sangat menarik untuk dapat dikaji lebih mendalam dengan 

menggunakan temporal waktu pada abad XVI. Di mana pada waktu itu, perdagangan 

yang paling mendominasi kehidupan ekonomi masyarakat adalah perdagangan beras 

dan kayu cendana. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan 

                                                             
9 Muhammad Amir. Konfederasi Ajatappareng; Kajian Sejarah Persekutuan Antarkerajaan di 

Sulawesi Selatan Abad ke-16), h. 21 
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dan menjelaskan peranan di dalam perdagangan dan politik, serta diharapkan dapat 

memberikan kejelasan tentang keberadaan persekutuan itu di Sulawesi Selatan. 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan tentang keberadaan, maka timbul 

pertanyaan paling mendasar dalam penelitian yakni: Bagaimana persekutuan kerajaan 

Limae Ajatappareng abad XVI dapat bekerjasama pada masa lalu, sehingga aliansi 

tersebut dapat bertahan selama bertahun-tahun. Adapun sub dari masalah pokok 

tersebut meliputi:  

1. Bagaimana latar belakang terbentuknya kerajaan-kerajaan Limae 

Ajatappareng?  

2. Bagaimana hubungan kekerabatan dan politik Kerajaan-kerajaan di Limae 

Ajatappareng? 

3. Bagaimana dampak terbentuknya persekutuan Limae Ajatappareng? 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

Penulis perlu menjelaskan secara kongkret, beberapa istilah penting yang akan 

menjadi kerangka kerja (frame work) bagi penelitian ini, terutama judul yang menjadi 

landasan utama setiap pembahasan, yakni istilah “Persekutuan” dan “Limae 

Ajatappareng”, karena itu istilah-istilah tersebut perlu didefinisikan kembali untuk 

menghindari kerancuan dalam pembahasan lebih lanjut. 

Pengertian istilah persekutuan menurut kamus KBBI mempunyai dua arti atau 

denotif. Artinya yang pertama, berkerjasama untuk mencapai Sesuatu berdasarkan 

azas pemerataan. Hal tersebut, berkaitan dengan bidang ekonomi dan perdagangan. 

Pengertian ke dua, artinya bersekongkol untuk mencelakakan atau berbuat makar 

terhadap sescorang atau pemerintah, dan berkaitan dengan politik. Persekutuan sering 
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juga disamakan dengan pengertian aliansi, namun kata tersebut mengandung aru 

bersekutu untuk memperjuangkan sesuatu demi kemaslahatan bersama di dalam 

masyarakat. 

Kata persekutuan dalam tulisan ini ditujukan pada pengertian positif.10 Hal 

tersebut berkaitan dengan bukti, di mana kerajaan yang mengadakan persekutuan 

ditujukan untuk kesejahteraan bersama, tanpa adanya unsur ingin menguasai yang 

lain. Kenyataan itu, sesuai dengan ikrar perjanjian yang mendudukkan setiap kerajaan 

mempunyai posisi yang sama di dalam menentukan arah kebijakan sesuai keinginan 

dari raja masing-masing. 

Limae Ajatappareng dalam istilah bahasa Bugis yang artinya, “Limae” ke 

lima, “aja” barat, dan “tappareng” danau. Jadi pengertian dari kata “Limae 

Ajatappareng” adalah persekutuan lima kerajaan yang terletak di sebelah barat danau 

Sidenreng dan danau Tempe (istilah Bugis Wajol). Di sisi lain, istilah Limae 

Ajatappareng, juga dikenal di dalam Iontara’ Bone yang artinya lima kerajaan yang 

menguasai pintu barat  perdagangan pada abad XVI. Adapun kelima Kerajaan yang 

dimaksud di dalam tulisan ini terdiri atas, kerajaan Suppa, Sidenreng, Sawitto, 

Rappeng dan Alitta.11 

Adapun ruang permasalahan dani penelitian ini secara khusus pada peranan 

persekutuan Limue Ajatappareng. Persekutuan kerajaan yang dimaksud adalah 

kerajaan Suppa, Sawitto, Sidenreng, Rappeng dan Alitta. Di sisi lain, peranan 

pedagang-pedagang yang datang dari Johor, Patani, Pahang, Melayu, juga termasuk 

                                                             
10 Lihat, Abdul Latif. Para Penguasa Ajatappareng; Refleksi Sejarah Sosial Politik Orang 

Bugis, h. 10 
11 S.O. Robson, Java at the Crossroads: Aspects of Javanes Culture Histpry in 14th and 15th 

Centuries (dalam Bijdragen, Deel 137: 1981), h. 277. 
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orang Jawa terutama orang Gresik, bahkan adanya hubungan dagang dengan orang 

Portugis pada pertengahan abad XVI.12 Bukti hubungan tersebut, adanya peninggalan 

bekas perkampungan di Suppa yang terletak di Sumpang Saddang yakni kampung 

Gressie dan Parengki sebagai salah satu obyek kajian. 

Penelitian tentang persekutuan Limae Ajatappareng akan difokuskan pada 

kondisi, hubungan kekerabatan, politik, perkembangan, dan dampak yang 

ditimbulkan terhada kerajaan yang bersekutu pada khususnya, serta Sulawesi Selatan 

umumnya. Hal tersebut, akan dikaitkan kapan keberadaan persekutuan itu, dan kapan 

berdirinya serta terjadinya hubungan secara intensif dengan para pedagang yang 

datang dari luar (Melayu dan Jawa). 

Ruang lingkup temporalnya difokuskan pada awal abad XVI saat terjalin 

hubungan dagang dengan orang luar Sulawesi. Namun untuk kelengkapan dari 

penelitian ini, ruang lingkup temporalnya pada masa sebclumnya yakni sessitar abad 

XV. Keberadaan persekutuan itu akan dikaitkan dengan kebijakan politik di Sulawesi 

Selatan. Politik yang dimaksud yakni kecenderungan dilakukan oleh kerajaan Bone 

dan Gowa dan Luwu dalam usaha memperluas pengaruh kekuasaannya atau 

hegemoni, sehingga kerajaan yang berada dalam persekutuan Limae Ajatappareng 

terisolasi serta tetap berdiam diri dengan cara berdagang seadanya.  

Adapun ruang lingkup geografis difokuskan pada daerah bekas kekuasaag 

persekutuan Limae Ajatappareng pada abad XVI yang di Kabupaten Sidenseng 

Rappang dan Kabupaten Pinrang, Kedua kabupaten tersebut di duga kuat sebagai 

lokasi berdirinya kerajaan yang mengikrarkan persekutuan itu, Hal tersebut didukung 

oleh adanya buktibukti peninggalan, baik nama tempat, maupun peninggalan artefak 

                                                             
12 Patunru, Abd. Razak Daeng. Sejarah Gowa, (Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan di 

Makassar (Ujung Pandang: 1993), h. 13 
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berupa benda-benda kerajaan yang disebut alompaang (dalam bahasa Bugis) atau 

kalompoang (dalam bahasa Makassar). 

D. Kajian Pustaka 

Upaya penelusuran terhadap berbagai sumber yang memiliki relevansi dengan 

pokok permasalahan dalam penelitian ini telah penulis lakukan. Tujuan pengkajian 

pustaka ini antara lain agar fokus penelitian ini tidak merupakan pengulangan dari 

penelitian-penelitian sebelumnya, melainkan untuk mencari sisi lain yang signifikan 

untuk diteliti dan dikembangkan. 

Karya tulis itu berfungsi sebagai sumber informasi awal, juga untuk bahan 

materi pembahasan dan bahan perbandingan. Selain itu, bertujuan untuk deskripsi 

perbedaan dengan fokus dan pendekatan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil 

penelusuran, ditemukan beberapa hasil karya tulis yang merupakan hasil penelitian 

terdahulu, antara lain: 

1. Para Penguasa Ajatappareng: Refleksi Sejarah sosial Politik Orang Bugis, 

karya Abd. Latif. Dalam buku ini dideskripsikan tentang dinamika politik dan 

pewarisan kekuasaan di kerajaan-kerajaan Ajatappareng ini yang akan menjadi 

persamaan dalam penelitian ini, akan tetapi latar belakang terbentuknya 

Persekekutuan Limae Ajatappareng tidak dijelaskan Lebih detail dalam buku 

ini. Penelitian ini akan membahas lebih detail latar belakang terbentuknya 

persekutuan Limae Ajatappareng. 

2. Kajian Persekutuan Kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, Muhammad Amir 

dkk. Dalam penelitian tersebut Membahas mengenai dinamika kerajaan-

kerajaan yang ada di Sulawasei Selatan dan didalam penelitian tersebut juga 
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menyinggung proses terbentuknya kerajaan-kerajaan di Ajatappareng serta 

latar belakang terbentuknya persekutuan Ajatappareng. Namun yang menjadi 

pembeda dalam penelitian ini, penulis akan lebih fokus terhadap lima kerajaan 

yang berada dalam persekutuan tersebut. 

3. Sejarah Sulawesi Selatan, Edwar L Poelinggomang dkk. Buku ini menjelaskan 

bagaimana dinamika politik, social budaya masyarakat Sulawesi Selatan. 

sehingga buku ini dianggap relevan untuk mengetahui peristiwa sejarah yang 

terjadi di Sulawesi Selatan Khususnya kerajaan di Limae Ajatappareng. Yang 

menjadi pembeda dalam peneluisan kali ini yaitu skop kajian lebih mengara 

kepada lima kerajaan yang ada dalam persekutuan tersebut dan akan lebih 

datail membahasnya. 

4. Persekutuan kerajaan-kerajaan di Ajatappareng, Burhanuddin Pabitjara, Buku 

ini membahas mengenai dinamika politik, ekonomi, kepercayaan dan sosial 

budaya kerajaan di Limae Ajatappareng serta Dalam buku ini dideskripsikan 

asal mula pembentukan kerajaan-kerajaan di Ajatappareng dan latar belakang 

terbentuknya persekutuan Ajatappareng. Yang menjadi pembeda dalam 

penelitian ini yaitu masuknya unsur Islam dalam kepercyaan yang 

mempengaruhi pola hidup masyarakat dalam persekutuan tersebut. 

5. Manusia Bugis, Christian Pelras. Hasil penelitian ini memuat tentang orang 

Bugis atau Suku Bugis dari berbagai aspek, mulai dari awal kemunculannya 

berdasarkan bukti dan sumber data arkeologis serta epos dan teks sejarah, 

hingga keberadaannya di dunia modern. Pada salah satu bagian dari uraian 

pembahasan buku itu, juga dipaparkan kajian dan hasil penelitian tentang 
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keadaan kerajaan-kerajaan di Ajatappareng dalam membangun sebuah 

persekutuan untuk meningkatkan perekonomian Sekitar.  

6. Sejarah Perkembangan Kerajaan-Kerajaan di Sulawesi Selatan, Edward L. 

Poelinggoman dan Suriadi Mappangara. Buku ini membahas mengenai 

kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan Di dalam buku ini juga banyak 

menyentuh persoalan politik, ekonomi yang terjadi di Ajatappareng. Namun 

dalam nuku ini tidak terlalu mengkaji bagaimana dinamika Sosial maksyarakat 

di persekutuan tersebut. sehingga dalam penelitian ini penulils akan mengkaji 

lebih dalam persoalan itu. 

7. Islamisasi di Ajatappareng abad XVI-XVII M. Ahmad Yani. Dalam penilitian 

ini membahas dinamika sosial yang terjadi di daerah Ajatappareng baik itu 

pada pra Islam Maupun setelah memeluk ajaran Islam. Maka dari itu peneliti 

menganggap bahwa ini penelitian ini relevan untuk menjadi rujukan daam 

penelitian ini. yang menjadi pembeda dari penelitian di atas bahwasanya dala 

kajian tersebut cuma berfokus sisi Islamisasinya saja tidak sampai pada 

kostruksosial ekonomi dan politk yang terjadi akibat terbentuknya persekutuan 

tersebut.  

Berdasarkan pemaparan diatas maka, penelitian ini akan berbeda dengan 

beberapa penelitian diatas tetapi referensi ini akan dijasikan sebagai rujukan dalam 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. 
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E. Tinjauan Teoretis 

1. Teori Persekutuan  dan kekerabatan 

Persekutuan-persekutuan hukum di Indonesia dapat di bagi atas dua golongan 

menurut Dasar susunannya: 

a. Persekutuan yang berdasarkan suatu keturunan (geneologi) 

b. Persekutuan yang berdasarkan pertalian daerah (territorial)  

Soepomo menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan persekutuan yang 

berdasarkan Geneologis ini, apabila seseorang menjadi persekutuan itu masuk dalam 

suatu keturunan yang Sama. Berkaitan dengan jenis persekutuan geneologis di atas, 

maka dapat dibedakan tiga macam pertalian keturunan, yaitu: 

a. Pertalian darah menurut garis bapak (patrineal), misalnya pada orang-orang 

Batak, Nias, Sumba. 

b. Pertalian darah menurut garis ibu (matrilineal), misalnya seperti famili di 

Minangkabau 

c. Pertalian darah menrut garis ibu dan garis bapak (parental), misalnya orang-

orang Jawa, sunda, Aceh, Bali, Kalimantan. Di sini untuk menentukan hak-

hak dan kewajiban seseorang, maka famili dari pihak bapak adalah sama 

artinya dengan famili dari pihak ibu.13 

Koentjaraningrat mrenyatakan, mengutip teori yang dikembangkan oleh 

Bachofen seorang ahli hukum jerman, sebagaimana dalam teorinya tersebut setelah 

meneliti suku-suku bangsa masyarakat di dunia, maka dalam teorinya Bachofen juga 

                                                             
13 Ciaran Cronin,Bourdieu and Foucault on Power and Madernity. Philosophy Social 

Criticism, 1999.Vol.22:55-85 
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menemukan empat jenis evolusi keluarga manusia, yaitu keluarga inti, 

matriarchate,patriarchate, dan yang ketiga parental. 

a. Promiskuitas 

Keluarga inti di sini menurut Bachopen menjelaskan dalam kehidupan 

manusia yang jauh masa lampau, dalam kehidupan manusia ada keadaan 

promiskuitas, dimana manusia hidup serupa sekawan binatang berkelompok, 

dan laki-laki serta wanita berhubungan dengan bebas dan melahirkan 

keturunannya tanpa ikatan.Kelompok keluarga inti sebagai inti masyarakat 

belum ada pada waktu itu. Keadaan ini merupakan tingkat pertama dalam 

proses perkembangan masyarakat. 

b. Matriarchate 

Setelah proses terbentuknya keluarga inti di atas pada evolusi 

berikutnya, lambat laun manusia sadar akan hubungan antara si ibu dengan 

anak-anaknya sebagai kelompok kelurga inti dalam masyarakat, karena anak-

anak hanya menegenal ibunya, tetapi tidak mengenal ayahnya. Dalam 

kelompok keluarga inti ini, ibulah yang menjadi kepala keluarga. 

c. Patriarchate 

Sebagai kelanjutan dari proses keluarga di atas, tingkat berikutnya 

terjadi karena para pria tak puas dengan keadaan ini, lalu mengambil calon-

calon isteri mereka dari kelompok-kelompoklain dan membawa gadis-gadis itu 

kepada kelompok mereka sendiri. Dengan demikian keturunan yang dilahirkan 

akan tetap tinggal dalam kelompok pria. Kejadian ini menyebabkan secara 

lambat laun kelompok-kelompok keluarga dengan ayah sebagai kepala, dan 
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dengan meluasnya kelompok-kelompok keluarga tersebut maka timbullah 

keadaan patriarchate. 

d. Parental 

Jenis keluarga yang terakhir ini terjadi pada waktu perkawinan di luar 

kelompok, yaitu Exogami, berubah menjadi endogami karena berbagai 

sebab.Endogami atau perkawinan di dalam Batas-batas kelompok 

menyebabkan bahwa anak-anak sekarang senantiasa berhubungan Langsung 

dengan anggota keluarga ayah maupun ibu. Dengan demikian patriarchate 

lambat laun Hilang, dan berobah menjadi susunan kekerabatan yang oleh 

Bachofen disebut susunan parental. Selanjutnya persekutuan berdasarkan 

lingkungan daerah (territorial), jenis pertalian Berdasarkan lingkungan daerah 

ini, apabila keanggotaan seseorang dalam persekutuan itu Tergantung dari soal 

apakah seseorang itu bertempat tinggal dalam lingkungan daerah Persekutuan 

itu atau tidak.Orang yang tinggal bersama dalam suatu desa (di Jawa dan Bali 

Misalnya) atau marga (di Palembang) merupakan satu golongan yang 

mempunyai tata susunan Ke dalam dan bertindak sebagai kesatuan terhadap 

dunia luar. Orang dapat untuk sementara waktu, meninggalkan tempat 

tinggalnya tanpa kehilangan keanggotaan dari golongannya tersebut. Orang dari 

luar yang masuk kedalam persekutuan itu tidak dengan sendirinya menjadi 

teman segolongan, ia harus diterima sebagai teman segolongan menurut hukum 

adat.14 

 

                                                             
14 Nur Hidayati, Politik Dinasti Dan Demokrasi Indonesia, Jurnal Teknik Mesin. Polteknik 

Negeri, Vol 10, No 1, 2014, hlm. 1 
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2. Teori Kekuasaan 

Kekuasaan adalah sesuatu yang dilegitimasikan secara metafisis kepada 

Negara yang memungkinkan Negara dapat mewajibkan semua orang untuk 

mematuhinya.Namun menurut Michael Foucault, kekuasaan bukanlah sesuatu 

yang hanya dikuasai oleh Negara, sesuatu yang dapat diukur.Kekuasaan ada 

dimana-mana karena kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi dimana ada relasi 

disana ada kekuasaan. Konsep kekuasaan Michael Foucault memiliki pengertian 

yang berbeda dari konsep kekuasaan yang mewarnai perspektif politik dari sudut 

pandang Marxian dan Weberian. 

 Kekuasaan bagi Foucault tidak dipahami dalam satu hubungan 

kepemilikan sebagai property, perolehan, atau hak istimewa yang dapat digenggap 

oleh sekelompok kecil masyarakat dan yang dapat terancam punah. Kuasa itu ada 

dimana-mana dan muncul dari relasi antara pembagian kekuatan, terjadi secara 

mutlak dan tidak tergantung dari kesadaran manusia. Kekuasaan hanyalah sebuah 

strategis. Starategis itu berlangsung dimana-mana dan disana terdapat sistem, 

atauran,susunan dan regulasi. kekuasaan ini tidak datang dari luar,melainkan 

kekuasaan menentukan susunan aturan dan hubungan dari dalammemungkinkan 

semuanya terjadi.15 

kekuasaan dijalankan bukan hanya melalui pengutamaanya, melaikan juga 

kondisi-kondisi yang memungkinkan. Dimana Foucault melihat kekuasaan sebagai 

sesuatu yang maha adil dalam masyarakat. Karena sama-sama terikat dengan 

kondisi-kondisi relasi sosial secara umum 

                                                             
15 Nur Hidayati, Politik Dinasti Dan Demokrasi Indonesia hlm. 4 



18 
 

 
 

 

3. Teori Ekonomi Politik 

Ekonomi Politik Pada dewasa ini ketika membicarakan ekonomi dan 

politik seperti sebuah uang koin yang memiliki dua sisi dan tidak bisa dipisahkan, 

hal ini karena kita bisa melihat dan mengkaji perbedaan kedua sisi tersebut namun 

memiliki nilai yang sama dan saling mengikat. Keterkaitan antara ekonomi dan 

politik sangatlah erat, dimana ekonomi tidak akan memiliki kekuatan (power) jika 

tidak adanya peran politik untuk mendorong atau mengatur sebuah perekonomian 

yang kemudian terbentuk adanya kebijakan ekonomi. Kemudian politik tidak akan 

adanya sebuah kekuasaan berupa jabatan politisi jika tidak adanya ekonomi 

sebagai jalan atau cara untuk mencapai sebuah kekuasaan.16  

a. Definisi Ilmu Ekonomi  

Kata ekonomi pertama kali ada diciptakan oleh Xeonophon seorang 

filsuf yang berasal dari Yunani. Kata Ekonomi sendiri berasal dari dua suku 

kata Yunani yaitu OIKOS dan NOMOS, dimana kata memiliki arti sebagai 

pengaturan rumah tangga. Dengan demikian bisa di sederhanakan bahwa 

ekonomi merupakan sebagai kaidah-kaidah aturan-aturan, dan cara pengelolaan 

tentang rumah tangga. 

Perkembangan ilmu ekonomi selalu memiliki perkembangan seiring 

perkembangan waktu, banyak pendapat serta pemikiran para tokoh di dunia 

yang mengembangkan ilmu ekonomi, seperti: Prof. DR. J.L Mey JR. dalam 

mengatakan bahwa Ilmu Ekonomi adalah ilmu yang memepelajari bagaimana 

                                                             
16 Cholisin & Nasiwan.Dasar-Dasar Ilmu Politik (Yogyakarta: Ombak, 2012), p.42-44 
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usaha manusia mencapai sebuah kemakmuran. Paul A Samuelson mengatakan 

bahwa ilmu ekonomi merupakan sebuah studi dimana mempelajari dan 

memahami mengenai kegiatan manusia yang menyangkut mengenai produksi 

dan transaksi dengan banyak orang. 

Kemudian ilmu ekonomi mempelajari dan mengatur mengenai perilaku 

manusia dalam mengatur produksi dan yang dilakukannya. Ilmua ekonomi 

memiliki sebuah prinsip dimana dalam melakukan sebuah kegiatan atau 

tindakan ekonomi yang mana ketika melakukan sebuah produksi dengan modal 

dan pengorbanan sekecil-kecilnya demi mendapat keuntungan sebesar-

besarnya. Hal ini sudah menjadi sebuah kegiatan lumrah yang dilakukan oleh 

seriap orang dengan tujuan mereka untuk memakmurkan masyarakat atau diri 

pribadinya. Selain itu ekonomi memiliki pembagain arah di dalamnya, yaitu 

Ekonomi yaitu ekonomi makro (ruang lingkup besar) dan ekonomi mikro 

(ruang lingkup kecil). Hal ini digunakan untuk membedakan antara pendapatan 

serta kemakmuran bagi setiap masyarakat.17 

 

b. Definisi Ilmu Politik  

Menurut Miriam budiardjo ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari 

mengenai politik atai politics atau kepolitikan. Politik adalah sebuah usaha 

untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Jadi untuk mencapai sebuah 

usaha untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera atau menjadi 

lebih baik yaitu dengan menggunakan ilmu politik. Politik merupakan usaha 

                                                             
17 Cholisin & Nasiwan.Dasar-Dasar Ilmu Politik, h.44 
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untuk menciptakan sebuah peraturan yang bisa diterima oleh Sebagian besar 

masyarakat untuk membawa masyarakat kearah kehidupan yang lebih 

harmonis. Dalam menggapai proses tersebut perlu memiliki sebuah tujuan dan 

sistem serta cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan yang akan diaraih. Proses 

tersebut berkaitan dengan kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision 

making), kebijakan public (public policy), dan alokasi atau retribusi (allocation 

or distribution).18  

Pada dewasa ini politik sering kali politik hanya digunakan dalam 

perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan dirinya 

sendiri dan kelompoknya. Seperti yang dikatakan oleh Rod Hagwe et.all dalam 

bukunya Miriam Budiardjo “Politik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan 

cara bagaimana sebuah kelompok dalam mencapai sebuah keputusan yang 

bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan sebuah 

perbedaan diantara dianggota-anggota kelompoknya”. 

Dari hal itu kemudian terdapat sebuah perbedaan mengenai fokus dan 

tujuan yang ditinjau dari unsur-unsur sebuah keperyanyaan, kemudian 

disatukan untuk mencapai sebuah tujuan bersama kemudian menjadi pokok 

pembahasan yang utama dalam sebuah perpolitikan 

4. Teori Sosial budaya 

Interaksi sosial yang terjadi dalam suatu kelompok atau individu adalah kunci 

dari semua kehidupan sosial. Tanpa adanya interaksi sosial tidak mungkin ada suatu 

kelompok masyarakat dan kepercayaan sebagai wujud kehidupan bersama. Suatu  

                                                             
18  Soerjono soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. (Jakarta: Rajawali pers, 2015). H. 55. 
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masyarakat dapat terbentuk apabila individu atau kelompok dapat bekerja sama dan 

berkomunikasi serta berinteraksi untuk mencapai Suatu tujuan bersama. 

Di sisi lain, suatu masyarakat dapat pula terbentuk melalus persaingan dan 

konflik yang terjadi. Memahami kehidupan suatu masyarakat, terutama kaitannya 

dengan kepercayaan dan interaksi sosial yang terjadi dapat dibedakan atas dua 

bentuk, berdasarkan cara pandang para ahli yaitu: (1) jika cara pandang seorang ahli 

memahami terjadinya suatu kelompok masyarakat didasari oleh adanya konsepsi ide 

dari seseorang dan prosesnya seperti model ilmu alam pandangan ini dapat 

digolongkan dalam kelompok naturalis atau aliran positifis dan (2) jika cara pandang 

seorang ahli yang menganggap terjadinya suatu kelompok masyarakat merupakan 

peristiwa sosial dan tidak lepas dari konsepsi dari hakekat manusianya. Adapun cara 

pandang yang demikian dapat digolongkan ke dalam aliran yang bersifat humanis 

atau manusiawi.19  

Kajian mengenai masalah persekutuan tradisional harus diletakkan pada sudut 

pandang masyarakat secara keseluruhan. Dalam artian bahwa masyarakat menjadi 

obyek analisa, harus dilakukan secara keseluruhan sebagai suatu sistem. Hal tersebut 

menunjukkan bagaimana suatu kehidupan sosial dapat diatur dan diorganisir sesuai 

dengan keinginan individu sebagai anggota kelompok. Menurut wawasan sistern, 

kehidupan sosial diatur sedemikian rupa sehingga setiap aspek dalam kehidupan 

masyararat, karena secara tidak langsung mempunyai hubungan antara satu dengan 

lainnya  

                                                             
19 Abd. Latif. Para Penguasa Ajatappareng; Reflekasi Sejarah Sosial Politik Orang Bugis, h. 
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Perubahan dan perkembangan terjadi pada masyarakat dapat menimbulkan 

suatu reaksi pada kegiatan lainnya baik dalam aspek sosial maupun budaya dan dapat 

mempengaruhi nilai yang ada. Masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem secara 

utuh sesuai dengan konteks masyarakat itu sendiri. Parson dan Barry  telah 

memberikan suatu konstribusi terhadap kegiatan masyarakat dalam bentuk prediksi 

atau peramalan mengenai akibat dari berbagai kejadian seperti adanya konflik dan 

interaksi yang terjadi.  

Keterkaitan antar berbagai aspek kehidupan di dalam masyarakat, akan 

disertai pula oleh anggapan bahwa suatu kelompok masyarakat merupakan suatu 

sistem hubungan dan mempunyai struktur serta jelas terdeskripsi dalam hubungannya 

dengan masyarakat lain. Herskovits, Warner, Mead, dan Stewart, pada prinsip 

dasarnya lebih menitikberatkan kajiannya pada masyarakat sebagaj suatu bagian yang 

luas, keterkaitannya dengan pengaruh budaya luar, kepercayaan, pendidikan, dan 

teknologi.  

Struktur masyarakat Indonesia, dan Sulawesi Selatan khususnya ditandai cleh 

adanya dua ciri yang bersifat unik Secara horizontal, oleh adanya kelompok 

dan  kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, dan kedaerahan. 

Secara vertikal, masyarakat Indonesia dan Sulawesi Selatan ditandai oleh perbedaan 

antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam antara satu dengan lainnya. 

Bentuk perbedaan yang dimaksud terlihat jelas pada kelompok masyarakat Bugis 

terutama antara pemimpin yang disebut raja dengan anggota masyarakat biasa atau to 

biasa, terutama perbedaan sosial dan ekonomi.  
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Perbedaan agama atau kepercayaan dan asal usul seringkali kali digunakan 

sebagai ciri khas masyarakat Indonesia bersifat majemuk, suatu istilah yang pertama 

kali diperkenalkan oleh Furnivall. Masyarakat Sulawesi Selatan adalah masyarakat 

majemuk (plural societies) yaitu suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih 

elemen hidup tersendiri dan mengalami suatu pembauran di dalam satu kesatuan 

politik. Berdasarkan konsep Furnivall tentang masyarakat yang bersifat majemuk di 

Indonesia, dapat dinyatakan bahwa, suatu kelompck masyarakat hidup dalam suatu 

lokasi atau areal yang sama dan memiliki berbagai sistem nilai serta dianut oleh 

berbagai kesatuan sosial. Hal ini menyebabkan para anggota masyarakat biasanya 

kurang memiliki loyalitas terhadap kelompok secara keseluruhan, dan kurang 

memiliki sutu homogenitas dalam kebudayaan. Bahkan tidak memiliki dasar untuk 

saling memahami antara satu dengan lainnya. Suatu masyarakat dapat bersatu, 

apabila memiliki suatu sub kebudayaan yang bersifat diversi (membedakan).20 Sesuai 

dengan konteks tersebut, Narrol menyatakan bahwa suatu kelompok etnik atau suku 

bangsa merupakan nilai dasar kebudayaan dan bagian yang unik.  

Geertz telah memberikan suatu batasan lebih tegas bahwa masyarakat 

majemuk pada umumnya sudah terbagi ke dalam sub-sub sisttm yang kurang tebih 

dapat berdiri sendiri masing-masing dari sub sistim tersebut sudah saling terkait ke 

dalam suaty ikatan yang lebih bersifat primordial dalam melakukan suatu hubungan. 

Namun ciri masyarakat tersebut tidak dijelaskan secara mendasar namun konsep ini 

lebih menekankan hubungan yang terjadi di antara kelompok sebagai indikator 

mengenai masyarakat majemuk.  

                                                             
20 Robert Jay, Religion and Politics in Rural Central Jav, h. 45 
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Berghe dengan tegas menyebutkan karakteristik masyarakat yang bersifat 

majemuk yakni: (1) memiliki struktur sosiaf yang sudah dibagi ke dalam lembaga 

bersifat non komplementer. Dalam artian bahwa suatu lembaga kemasyarakatan 

tersebut tidak mempunyai hubungan secara langsung dan tidak dapat mengisi atau 

mengganti suatu lembaga yang lowong, (2) terjadinya suatu segmentasi ke dalam 

bentuk kelompok-kelompok yang memiliki sub-kebudayaan berbeda satu sama 

lainnya, (3) kurang mengembangkan nilai konsensus di antara para anggotanya 

terutama pada nilai yang bersifat mendasar seperti, nilai sosial berlaku dan etika, (4) 

secara relatif seringkali mengalami konflik diantara kelompok yang satu dengan 

kelompok lainnya. (5) integrasi sosial tumbuh atas dasar paksaan (coersive) dan 

mempunyai ketergantungan dalam bidang ekonomi, dan teknologi, serta (6) adanya 

dominasi politik dan kekuasaan oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok 

lainnya. 21 

Bentuk karakteristik yang demikian sangat khas, sehingga tidak dapat 

digolongkan ke dalam dua jenis atau bentuk menurut terminologi Durkheim, terutama 

pada masyarakat majemuk Namun bila ditelusuri lebih jauh teniang masyarakat 

majemuk, ternyata konflik dan integrasi memiliki peluang yang sama. Masyarakat 

majemuk dapat berintegrasi daiarm suatu kelompok karena adanya paksaan (coersive) 

dari suatu kelompok terhadap kelompok lain. Masyarakat majemuk dapat juga 

terintegrasi oleh adanya saling ketergantungan diantara kelompok sebagai kesatuan 

sosial, terutama kaitannya dengan bidang ekonomi.  

                                                             
21 Abd. Latif. Para Penguasa Ajatappareng; Reflekasi Sejarah Sosial Politik Orang Bugis, h. 
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Apabila dilihat dari konsep Parsons yang menentukan suatu integrasi pada 

masyarakat yang bersifat majemuk adalah kesepakatan terhadap nilai umum tertentu 

dan dianggap sebagai dasar kepentingan bersama. Kelangsungan hidup masyarakat 

majemuk tidakhanya menuntut tumbuhnya nilai-nilai umum yang telah disepakati 

bersama. Nilai tersebut memerlukan suatu penghayatan dan proses sosialisasi dalam 

masyarakat yang bersangkutan, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam melakukan 

interaksi diantara individu atau kelompok pada masyarakat tertentu .  

Kerangka pemikiran Tylor digunakan untuk memahami nilai umum terserap 

dengan baik atau tidak dapat dilihat dalam suatu bentuk peristiwa berupa: (1) 

demonstrasi atau protes (a protest demonsiration) (2) kerusuham (riot) dan (3) 

serangan bersenjata (armed attack). Indikator ini menunjukkan bahwa nila umum 

telah disepakati ada yang mengingkari, sehingga pihak lain dapat memunculkan suatu 

tindakan atau tanggapan. Menurut Michel dalam suatu masyarakat bersifat majemuk, 

pada kenyataannya tampak ada nga tatanan hubungan sosial berbeda meliputi :  

1. Tatanan seruktural yatu suatu bentuk perilaku yang dapat ditafsirkan dalam 

bentuk tindakan yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat 

disesuaikan dengan posisinya dan resmi. 

2. Tatanan menurut kategori, yaitu bentuk prilaku seseorang dalam Situasi 

tertentu masih dalam terstruktur, sehingga dapat ditafsirkan dalam 

hubungan kemajemukan masyarakat. 

3. Tatanan personil yaitu suatu perilaku seseorang dianggap baik  karena 

masih berada dalam struktur yang sudah disepakati bersama.22  

                                                             
22 Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, Pengantar Ilmu Sejarah), h. 20. 
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Hubungan pribadi setiap orang tidak dapat ditafsirkan karena dianggap masih 

berada di dalam tatanan tersebut. Fenomena tatanan tersebut, Michell menekankan 

pentingnya memahami untuk karakteristik suatu hubungan berdasarkan jaringa sosial 

di dalam suatu masyarakat. 

F. Karangka Konsep 

Kondisi kerajaan yang masuk persekutuan Limae Ajatappareng, masing-

masing berdiri sendiri dan berusaha mengembangkan kerajaan sesuai kemampuan, 

serta kondisi yang dimiliki. Kerajaan yan g masuk di dalam persekutuan tersebut 

yakni, kerajaan Suppa, Sawitto, Alitta, Sidenreng dan Rappeng. Dalam persekutuan 

tersebut, hanya satu kerajaan yang bersifat maritim yaitu Suppa, sedangkan kerajaan 

lain bersifat agraris. Oleh karena Itu, untuk menjual hasil produksi pertanian, maka 

aliernatif yang harus ditempuh melalui kerjasama dengan kerajaan Suppa. Kerjasama 

tersebut diwujudkan dalam ikrar yang disebut Limae Ajatappareng dan diucapkan di 

wilayah kerajaan Suppa, di mana diabadikan sebagai stadion atau lapangan sepak 

bola dengan nama Ajatappareng.23 

 Persekutuan dibentuk berdasarkan kerja sama dibidang ekonomi terutama 

perdagangan beras, kayu cendana, dan kulit penyu. Dalam usaha untuk 'memenuhi 

kebutuhan tersebut, kerajaan yang 'masuk dalam bersekutuan Limae Ajatappareng 

berusaha untuk memperluas wilayah kekuasannya dengan cara menguasai kerajaan 

kecil disekitarnya sebagai lili. Proses terjadinya persekutuan pada hakekatnya 

dilandasi oleh kepentingan dari masing-masing kerajaan. Kerajaan Sawitto, 

Sidenreng,  

                                                             
23 Syahrir Kila. Hubungan Kerajaan Suppa dan Bone. Balai pelastarian Nilai Budaya 

Makassar, h. 1-2. 
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Rappeng, dan Alitta penghasil beras, namun tidak mempunyai pelabuhan 

untuk mengekspor hasil buminya. Sedangkan kerajaan Suppa mempunyai pelabuhan 

alam yang sangat strategis. Bahkan kerajaan itu sudah lama mengadakan kontak 

dagang dengan orang luar seperti, orang Jawa (Gresik), Melayu.24 Di sisi lain, ke lima 

kerajaan itu terikat oleh ikatan darah antara satu kerajaan lain, sehingga mudah 

mengadakan persekutuan. Berdirinya persukutuan Limae Ajatappareng dilatari 

adanya ikatan keluarga yang disebut dalam bahasa Bugis “siajing maranang seddimi 

pong na'liina takkena”. Dalam artian bahwa persekutuan tersebut terbentuk 

berdasarkan ikatan tali kekeluargaan seperti satu pohon mempunyai lima tangkai. Di 

sisi lain, persekutuan dapat terbentuk karena tidak adanya ambisi dari ke lima' 

kerajaan itu untuk saling mendominasi kekuasaan, saling menghargai atau sipakaraja, 

saling menghormati atau sipakatau. 

Setiap keputusan yang akan dijadikan pedoman menjadi kemaslahatan 

bersama, diputuskan oleh ke lima kerajaan tersebut melalui acara “tudang sipulung” 

atau urung rembuk raja-raja Limae Ajatappareng. Masing-masing dari kerajaan 

diundang bersama keluarga dan pemuka adat untuk berperan serta di dalam kegiatan 

itu.  

Berdasarkan kedudukan dan kondisi alam atau geografis dari masin-gmasing 

kerajaan yang menyebabkan terjadinya persekutuan. Bentuk persekutuan yang 

dilakukan difokuskan pada kerjasama dibidang perdagangan dan perniagaan, di mana 

masing-masing menguntungkan, terutama kerajaan yang tidak memiliki pelabuhan. 

Adapun kerajaan yang tidak mempunyai pelabuhan tetapi mempunyai hasil ekspor 

                                                             
24 Robert Jay, Religion and Politics in Rural Central Java, (New Haven: Southeast Asia 

Studies, Yale University, 1963), h. 6. 
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berupa beras dan kayu cendana serta kulit penyu pada waktu itu diberikan kebebasan 

untuk menggunakannya.  

 Solidaritas diantara mereka, bahkan diwujudkan dalam bentuk ikrar. Masing-

inasing kerajaan yang diwakili raja La Pateddungi Addatuang Sidenreng, La 

Paleteyangi Datu Sawitto, La Makkarawie Datu Suppa, La Pakollongi Arung 

Rappeng dan Arung Alitta.25  

Status dan kedudukan dari kelima kerajaan semuanya sama posisinya dalam 

menentukan kebijakan dalam persekutuan itu. Apabila didasarkan pada urutan 

kerajaan, maka raja Suppa dianggap sebagai yang tertua dalam persekutuan itu, 

sekaligus dianggap penentu arah kebijakan. Sedangkan kerajaan lainnya, seperti 

kerajaan Sidenreng, Rappang, Alitta dan Sawitto dianggap sebagai saudara muda 

dalam persekutuan itu. Akan tetapi, segala keputusan yang akan diambil, biasanya ke 

lima kerajaan itu diundang dalam suatu rapat kerajaan untuk menentukan kebijakan 

dalam persekutuan Limae Ajatappareng.26  

Di samping itu, perkembangan kerajaan Limae Ajatappareng dilatari oleh 

jatuhnya Malaka pada tahun 1511 Masehi ke dalam kekuaasaan Portugis dan 

membawa pengaruh terhadap pelayaran di Nusantara. Saudagar-saudagar Islam 

menghindari Malaka dan.menuju ke arah timur, sehingga selat Sunda menjadi sangat 

ramai. Hal tersebut, menyebabkan Banten menjadi pusat perniagaan pada tahun 1527 

Masehi.  

                                                             
25 Hasaruddin, dkk., Tracking The Historical Devlopment of Kedatuan Sawitto im South 

Sulawesi in The XVI-XVII”. Jurnal Adabiyah Vol. 21, no. 1(2021), h, 50. 
26 Abd. Latif. Para Penguasa Ajatappareng; Reflekasi Sejarah Sosial Politik Orang Bugis, h. 

10 
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Secara geopolitik, peserkutuan kerajaan dari Limae Ajatappareng mempunyai 

kedudukan yang sangat penting terhadap kerajaan sekitarnya. Pengaruh tersebut 

sangat dirasakan oleh kerajaan besar seperti, Luwu, Soppeng dan Bone. Posisi dan 

kedudukan dari kelima kerajaan yang masuk di dalam persekutuan Limae 

Ajatappareng sebagai kerajaan penyanggah kerajaan. Selama persekutuan itu, tidak 

memihak pada salah satu kerajaan besar, maka perebutan kekuasaan tidak mungkin 

terjadi.27 

Persekutuan Limae Ajatapparang dipandang sebagai kekuatan yang 

menentukan perkembangan politik pada abad XVI terhadap kerajaan Wajo, Soppeng 

dan Bone. Hal itu, berkaitan dengan posisi persekutuan Limae Ajatappareng yang 

merupakan penyanggah dan kunci untuk dapat bergerak ke arah barat, terutama 

pergerakan ke tiga kerajaan tersebut. Posisi penting dalam pertahanan, menyebabkan 

kerajaan Soppeng melakukan diplomasi secara intensif dengan kerajaan Sidenreng.  

Dampak ditimbulkan dari Limae Ajatappareng, pada dasarnya memberikan 

kesejahteraan pada kerajaan yang masuk persekutuan, terutama dibidang ekonomi 

dan perdagangan. Majunya dibidang perdagangan, berimbas secara langung pada 

pusat sentra produksi beras pada kerajaan Limae Ajatappareng. Hubungan dengan 

kerajaan luar dilakukan terutama hubungan perdagangan, baik kerajaan yang ada di 

Sulawesi Selatan, maupun kerajaan di luar Sulawesi. Bahkan pedagang dari 

persekutuan. Limae Ajatappareng mengadakan perdagangan keluar misalnya ke 

Kalimantan, Jawa, Malaka, Sumatera dan mengadakan hubungan dagang dengan 

orang Portugis atau Parengki. Dari uraian yang telah dikemukakan berupa fakta 

sejarah yang telah terjadi, maka dapat diasumsikan bahwa persekutuan Limae 

                                                             
27 Lihat Tim Penulis. Sejarah dan Kebudayaan Islam III, h. 35-36. 
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Ajattappareng mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kerajaan yang 

beraliansi, baik secara langsung dan tidak langsung, terutama dalam aspek 

kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, secara skematik kerangka pikir penelitian ini 

digambarkan Seperti pada Gambar 1. 
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G. Metodologi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) historis 

deskriptif-analisist, yaitu penelitian yang dilakukan melalui riset berbagai literatur 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan penelitian ini tidak semata-mata 

bersifat naratif, tetapi juga bermaksud menerangkan kejadian masa lampau secara 

analitis.  

2. Metode Pendekatan 

a. Pendekatan Historis 

Pendekatan historis yakni mennguji dan meganalisa rekaman, 

peninggalan serta peristiwa pada masa lampau, dangan cara mengadakan 

perbandingan sumber-sumber lontara’ yang berkaitan erat dengan berdirinya, 

tujuan dan dampak Limae Ajatappareng. Melalui pendekatan historis seseorang 

diajak menukik dari alam idealis ke alam yang bersifat empiris dan membumi. 

Dari keadaan ini seseorang akan melihat adanya kesenjangan atau keselarasan 

antara yang terdapat di alam idealis dengan yang ada di alam empiris.28 Dengan 

pendekatan ini seseorang dapat memahami tentang sejarah Limae 

Ajatappareng. 

b. Pendekatan Sosiologi dan Antropologi 

                                                             
28 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta 

2006), h. 11-15.  
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Pendekatan sosiologi digunakan untuk menggambarkan peristiwa masa 

lalu dan di dalamnya akan terungkap golongan sosial yang berperan, pelapisan 

sosial, dan peranan serta status sosial.29 Pendekatan sosiologi digunakan dalam 

memahami kondisi kerajaan di Limae Ajatappareng.  

Pendekatan antropologi Seperti yang diketahui bahwasanya antropologi 

merupakan suatu cabang ilmu manusia dan kebudayaan. Dalam hal ini 

pendekatan antropologi berusaha menjelaskan tentang perkembangan manusia 

yang mempelajari keragaman bentuk fisik, masyarakat dan nilai kebudayaannya 

sehingga dengan pendekatan ini berupaya mendeskripsikan suatu kebudayaan 

atau tradisi masyarakat dan sistem penyesuaian kepribadian. 

c. Pendekatan Ekonomi dan politik 

Pendekatan ekonomi politik digunakan untuk memahami peristiwa yang 

terjadi dari segi ekonomi politiknya. Ekonomi merupakan cara bagaimana 

manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan sumber daya 

yang ada. Pedekatan ekonomi inidi gunakan untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh ekonomi dalam proses pembentukan dan pengembangan lima 

kerajaan dalam Persektuan Ajatappareng.  

Sedangkan poltik disini berfungsi sebagai alat kekuasaan untuk menjaga 

ekistensi kerajaan-kerajaan yang berada di dalam persektuan tersebut dan untuk 

melindungi diri dari kerajaan-kerajaan yang mengancam. 

 

3. Sumber Data 

Ada dua macam sumber dalam pengambilan data dalam penelitian ini yaitu:  

                                                             
29 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. h. 20. 
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a. Sumber data primer (primary sources) merupakan sumber-sumber dasar 

yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian masa lalu. Dalam 

pengertian lain dapat dijelaskan bahwa data primer adalah data yang isi dan 

kajiannya merupakan kajian yang ditulis oleh pelaku peristiwa, yaitu 

sumber-sumber tertulis dalam arsip, lontara.  

b. Sumber data sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa, atau 

catatan-catatan yang “jaraknya” telah jauh dari sumber orisinil. Dapat juga 

diartikan sebagai data pendukung, penulis kajian bukan orang terjung 

langsung dalam peristiwa tersebut, tetapi dapat menunjang dan berkaitan 

dengan penelitian ini, baik dari segi data maupun dari segi teori 

yangdisajikan. Sumber data tersebut berupa tulisan-tulisan, baik yang 

ditulisoleh penulis dari dalam negeri ataupun penulis asing, yang berkaitan 

dengan pembahasan ini.  

4. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data 

Penelitian bersifat kepustakaan (library research). Maka, metode yang 

digunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data yang ditempuh dalam 

melakukan penelitian ini, adalah sebagai berikut:  

a. Heuristik 

Heruistik adalah kegiatan menghimpun jejak masa lampau. Dalam tahap 

ini penulis mengumpulkan sumber data yang berkaitan dengan judul penelitian. 

Seperti naskah-naskah kuno (manuskrip) atau suntingan filolog dan referensi-

referensi asing atau dalam negeri (Indonesia) yang terkait dengan penelitian ini. 
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Tahap ini adalah tahap awal dalam penelitian dengan menelusuri literatur yang 

relevan dengan kajian persekutuan Limae Ajatappareng. 30 

b. Kritik Sumber 

Kritik sumber tentang masa lampau yang berhubungan dengan 

persekutuan Limae Ajatappareng yang diperoleh, meneliti dengan cermat 

semua teks dari sumber-sumber yang dikumpulkan baik yang masih berupa 

manuskrip maupun yang sudah disalin ulang atau dicetak, sebelum peneliti 

memanfaatkan segala informasi yang terdapat dalam teks-teks tersebut utuk 

mengkaji lebih dalam mengenai Kerajaan-kerajaan tersebut.  

c. Interpretasi 

Langkah selanjutnya yang penulis tempuh adalah data yang sudah 

dikritik, dibaca kembali dengan pendekatan hermeneutic. Khususnya data yang 

bersumber dari Lontara yang membahas Persekutuan Limae Ajatappareng. Di 

sini pula peran berbagai ilmu sosial bekerja untuk menginterpretasikan data 

atau dokumen-dokumen yang ada seperti pendekatan osiologi dilakukan 

meneropong segi-segi sosial peristiwa yang dikaji, seperti golongan sosial mana 

yang berperan, serta nilai-nilainya,31 konflik berdasarkan kepentingan ideologi 

dan sebagainya. Pada tahap ini peneliti melakukan interpretasi pada data yang 

dikumpulkan, dalam kata lain interpretasi merupakan subjektifitas dari penulis. 

d. Historiografi 

                                                             
30 Qadir Gassing dan Wahyuddin Halim (ed.). Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Makassar: 

Alauddin Press 2008), h. 25-26 
31 Qadir Gassing dan Wahyuddin Halim (ed.). Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, h. 39 
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Langkah terakhir penelitian ini adalah penulisan kembali menjadi 

susunan atau laporan penelitian yang konstruktif dan konseptual dengan 

konfigurasi yang mudah dipahami tentanng Persekutuan Limae Ajatappareng. 

Melalui pendekatan deskriptif-analisis, seluruh rangkaian fakta yang beragam 

itu disusun kembali (reconstruction) menjadi penjelasan yang utuh dan 

komfrenhensif supaya mudah dipahami dalam Kajian Persekutuan Limae 

Ajatappareng.  

 

 

H. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menganalisis kondisi kerajaan-kerajaan Limae Ajatappareng di 

Sulawesi Selatan, sebelum terbentuknya persekutuan tersebut. 

b. Untuk menganalisis bagaimana hubungan kekarabatan, dan politik antar 

kerajaan-kerajaan yang masuk dalam persekutuan tersebut. 

c. Untuk menganalisi bagaimana dampak dari terbentuknya persekutaan 

terhadap kerajaan, dan aktivitas lainnya yang dianggap penting dalam 

rentang waktu itu. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis, data yang di sajikan secara empiric, terutama kajian sejarah 

terhadap kerajaan Limae Ajatappareng  tidak hanya dalam ruang lingkup 

persekutuan, kerjasama perdagangan dan politik, tetapi akan lebih 
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mengfokuskan pada proses dinamis yang terjadi dalam suatu sistem lebih 

luas.  

b. Secara praktis, digunakan sebagai bahan masukan bagi pengambil 

keputusan, terutama dalam penataan social, budaya dan ekonomi sehingga 

tingkat kesejahtraan daerah yang mengadakan kerjasama dapat meningkat 

setelah bercermin pada peristiwa pada masa lalu.
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BAB II 

LATAR BELAKANG TERBENTUKNYA KERAJAAN-KERAJAAN DI 

LIMAE AJATAPPARENG 

A. Awal terbentuknya kerajaan di persekutuan Limae Ajatappareng  

Wilayah Ajatappareng yang menjadi fokus penelitian ini terdiri atas lima 

kerajaan yang terletak di sebelah barat Danau Tempe, Danau Sidenreng, dan Danau 

Buaya. Pada musim kemarau ketiga danau itu tampak terlihat dengan ielas, tetapi 

pada musim hujan ketiganya menyatu menjadi satu. Kelima kerajaan yang terletak di 

bagian tengah jazirah selatan Sulawesi dan sebelah barat ketiga danau itu adalah 

Kerajaan Suppa, Kerajaan Sawitto, Kerajaan Sidenreng Kerajaan Rappang, dan 

Kerajaan Alitta. Dalam perkembangannya, kelima kerajaan itu membentuk persatuan 

atau perjanjian kerjasama yang kemudian dikenal dengan persekutuan Lima 

Ajatappareng. Dalam istilah bahasa Bugis, Lima Ajatappareng terdiri atas sejumlah 

suku kata, yaitu lima (lima), aja (Barat), dan tapparang (danau). Jadi pengertian dari 

Lima Ajatappareng adalah persekutuan lima kerajaan yang terletak di sebelah barat 

danau. 

Sejarah berdirinya kerajaan di Sulawesi Selatan pada dasarnya sumber yang 

diperoleh tidak lepas dari pengaruh mitos. Selain itu, sumber kerajaan juga didukung 

oleh kronik berupa Iontara', di mana sejak jaman dahulu sudah dikenal oleh 

masyarakat Bugis Makassar. Kronik berupa lontara' salah satu sumber informasi 

kebudayaan dan sejarah yang sangat potensial, terutama dalam pengembangan nilai 
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luhur bangsa, namun kenyataannya bahwa dalam lontara' masih terdapat, informasi 

kurang logis untuk dapat dijadikan sebagai sumber sejarah dewasa ini.1 

1. Kerajaan Suppa 

Keberadaan kerajaan Suppa sebagai pendukung utama persekutuan Limae 

Ajatappareng. Berdasarkan data dari Lontara' Suppa raja pertamanya berasal dari 

Manurungnge ri Lawarangparang. Adapun namanya menurut sumber tersebut, 

adalah We Tepulinge yang kawin dengan Manurunge Ri bulu Arung di Cempa yang 

bernama La Bangenge. Nama La Bangenge, juga terdapat pada Lontara’ kerajaan 

Suppa dan Sawitto yang dianggap sebagai suami We Tepu Linge dan Puang 

Tenrisompae.2  

Penamaan kerajaan Suppa didasarkan pada peristiwa munculnya secara tiba-

tiba di pinggir laut seorang wanita yang membawa alat perlengkapan rumah tangga 

yang sangat komplik, di mana kelak menjadi arajang atau benda pusaka dari 

kerajaaan. Wanita itu, dianggap to manurung sebagai peletak dasar kerajaan Suppa. 

Tempat munculnya dinamakan kampung La Warangparang atau alat-alat rumah 

tangga terletak di peisisir laut. Istilah dan kata munculnya secara tiba-tiba menurut 

bahasa Bugisnya adalah: “cumpa”, sehingga untuk mengingat kejadian itu, 

masyarakat setempat memberikan nama kerajaan Suppa. Penamaan tersebut, 

dianggap sebagai awal mula proses terjadinya peristiwa besar dalam masyarakat, 

sekaligus sebagai salah satu wujud dari pengabdian kepada To Manurunge.  

                                                             
1 Lihat, Abdul Latif. Para Penguasa Ajatappareng; Refleksi Sejarah Sosial Politik Orang 

Bugis, h. 10  
2 Hasaruddin, Menyusuri jejak Historis Kedatuan Sawitto di Pesisir Barat Jazirah Sulawesi 

Abad XVI- XVII, h. 21 
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Kata Suppa menurut versi lain, yaitu berasal dari kata “suppa” atau dipuji dan 

dipuja-puja oleh seseorang, karena mempunyai suatu kelebihan bila dibandingkan 

dengan orang lain. Hal tersebut, berkaitan dengan kepemilikan raja pertama tentang 

kelengkapan alat-alat dapur dan rumah tangga yang belum pernah ada sebelumnya, 

misalnya sanru-sanru ulaweng, penne ulaweng dan saji ulawengnna (sendok sayur, 

piring, sendok nasi yang terbuat dari emas).3 Di sisi lain, To Manurung juga 

mempunyai kemampuan untuk dapat mengatur masyarakat dengan baik, sehingga 

menjadi suri tauladan yang patut di contoh terutama tutur bahasa, dan tingkah 

lakunya. Adapun kebiasaan orang Bugis yang masuk dalam persekutuan Limae 

Ajatappareng untuk memuji seseorang, karena mempunyai kelebihan sudah lumrah 

dikalangan masyarakat. Salah cara untuk mengantipasi orang yang sering dipuja itu 

agar terhindar dari marah bahaya yang kelak menimpahnya, biasanya diberi jimat 

berupa buah suppa atau buah nibun 

Kelebihan yang dimiliki tersebut, membuat masyarakat dan pemangku adat 

sepakat untuk menjadikan raja Suppa. Harapan masyarakat dan pemangku adat itu 

diterima dengan baik dengan syarat utama ialah “naiya bicarakku ade’i nareko padai 

pengaderengnge, nareko salai tumpai’ tu” artinya segala ucapanku adalah aturan 

apabila sesuai dengan adat istiadat yang berlaku, tolaklah apabila bertentangan 

dengan kebiasaan. Pemangku adat dan masyarakat sangat setuju dan membuat ikrar 

secara bersama yang berbunyi, “iyatu riengkamu rini padai ulau ri kamponge, 

patiroang ri madecenge, ikkeng pakkamponge dena ranggasela” artinya, kedatangan 

putri kemari seperti mahkota dalam kehidupan masyarakat, penunjuk jalan untuk 

                                                             
3 Syahrir Kila, Hubungan Kerajaan Suppa dan Bone, (Makassar:De La Macca,2013), h. 9.  
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kebajikan, sehingga kami tidak meragukan lagi setiap ucapan dan kelakuan. 

Keturunan We Tepulinge dan La Bungenge berdasarkan lontara’ dianggap sebagai 

cikal bakal keturunan raja-raja Suppa sampai sekarang. 

Suppa merupakan salah satu kerajaan yang terletak di bagian utara jazirah 

selatan Sulawesi, yaitu tepatnya di pesisir pantai Selat Makassar dalam wilayah 

Ajataparang. Kerajaan ini berbatasan dengan Kerajaan Sawitto di sebelah utara; 

Kerajaan Alitta dan Kerajaan Sidenreng di sebelah timur; Kerajaan Sidenreng dan 

Kerajaan Soppeng Riaja di sebelah selatan; dan Selat Makasar di sebelah barat. Luas 

daerah ini belum diperoleh informasi atau data secara pasti.Namun menurut 

penafsiran, luasnya mencakup sekitar 100 paal persegi. Daerah ini terdiri atas 

sejumlah wanuwa atau kampung, yaitu Watang Suppa (ibukota kerajaan), Ta-e, 

Majanna-e, Barangkasanda, Cekeala, La Tamapa, Ladea, Lompo-e, Garassi, 

Belabelawa, Sabbamparu, Mangarabombang, Lompomenralang Polewali, dan Ujung 

Lero. Selain wanuwa-wanuwa itu, daerah Suppa juga meliputi pulau-pulau yang 

terletak di Teluk Parepare, yang terdiri atas Pulau Kamarang, Dapo, dan 

Laowakoang, namun hanya Pulau Kamarang yang berpenghuni.4 

Sungai-sungai utama di daerah Suppa adalah Majannang, Ta-e, Maraulang, 

Barangkasanda, Cekeala, Sabamparu, dan Agalacangnge yang sebagian bersumber 

dari pegunungan Bojo dan semuanya membuang aimya ke Teluk Parepare. 

Ketinggian pegunungan Bojo diperkirakan sekitar 800 kaki dan hampir seluruhnya 

tertutup oleh hutan lebat. Hutan Alakaraja adalah satu-satunya hutan yang disebut 

menghasilkan kayu jati, bambu, dan rotan. Dari sungai-sungai tersebut, hanya Sungai 

                                                             
4 Stephen C. Druce, The Lands West Of The Lakes: A History Of Ajatappareng Kingdoms Of 

South Sulawesi 1200 to 1600 CE. (Leiden: KITLV, 2009) h.178 
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Maraulang yang setiap saat dapat dilayari oleh perahu-perahu pribumi. Sementara 

sungai yang lain mengering di musim kemarau dan hanya sedikit menguntungkan 

bagi pertanian dan lalu-lintas di pedalaman.5 

Kondisi lahan pertanian di Suppa terdiri atas sawah dan ladang, sehingga 

banyak ditanami padi dan jagung. Pada umumnya padi yang ditanam di sekitar aliran 

sungai menghasilkan panen yang menguntungkan bukan hanya memadai untuk 

konsumsi tetapi setiap tahun juga bisa mengekspor beras dalam jumlah yang tidak 

sedikit. Selain padi, penduduk juga banyak merumam jagung di dataran, terutama di 

daerah pegunungan, yang dapat dijadikan sebagai bahan pangan utama mereka. Di 

samping itu, penduduk juga menanam ubi dan kacang dalam berbagai jenis. Pohon 

kelapa, pinang, kemiri, dan aren di semua wanua atau kampung dijumpai. Bambu 

hanya di beberapa tempat ditemukan. Demikian pula pisang, mangga, nangka, dan 

jeruk juga dibudidayakan. Sementara Penduduk pantai terutama sibuk dengan 

penangkapan ikan di Teluk Parepare yang banyak memberikan penghasilan bagi 

mereka. D teluk ini juga ditemukan banyak tripang dan hasil tangkapannya 

ditafsirkan mencapai 150 pikul per tahun.6 

Teluk Pare-pare banyak dikunjungi oleh perahu dagang dansetiap 

saatmenyediakan tempatberlabuhyang aman, sebab Ujung Lero melindunginya 

terhadap terpaan angin kencang dan ombak. Itulah sebabnya Suppa dapat 

berkembang menjadi pelabuhan yang utama di kawasan Ajatappareng pada akhir 

                                                             
5 Stephen C. Druce, The Lands West Of The Lakes: A History Of Ajatappareng Kingdoms Of 

South Sulawesi 1200 to 1600 CE. h.178 
6 Stephen C. Druce, The Lands West Of The Lakes: A History Of Ajatappareng Kingdoms Of 

South Sulawesi 1200 to 1600 CE.) h.179 
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abad ke-15 M. dan awal abad ke-16 M.7 Bahkan berdasarkan bukti-bukti arkeologi 

berupa pecahan keramik dari hasil survei yang dilakukan di Suppa menunjukkan 

bahwa,sejak abad ke-14 M. orang semakin tertarik ke Suppa sehingga lambat laun 

muncul sebagai pusat pertanian dan perdagangan. Sejak itu Suppa telah menjadi kuat, 

kaya dan makmur, serta kerajaan yang paling berpengaruh di wilayah Aiatappareng. 

Sementara itu, angin timur dan tenggara biasanya mulai berhembus pada awal Juni 

sampai akhir November. Selama masa ini angin berhembus sangat kencang dan 

menyebabkan banyak demam, tetapi tidak bisa dikatakan berdampak buruk. Pada 

masa perubahan musim, hujan deras turun yang kebanyakan terjadi pada masa 

peralihan musim kemarau ke musim hujan. 

2. Kerajaan Sawitto 

Kerajaan Sawitto didirikan oleh To Manurungnge ri Bulu Paleteang yang 

bergelar Puang Risompae yaitu seorang perernpuan yang diangkat sebagai raja 

pertama. Pengangkatan itu atas kehendak rakyat dan prakarsa dari enam laki-laki 

bersaudara yang diberi gelar datu atau yang disembah dan diperkirakan berlangsung 

pada awal abad XIV. Ke enam atau ennenge bersaudara kelak sebagai penguasa 

dalam wilayah tertentu dan mempunyai otonomi penuh dalam menjalankan 

kekuasaan, sekaligus sebagai Matoa dan Pabbicara ade’ atau pelaksana adat di 

kerajaan itu. 

Pada masa pemerintahan Puang Risompae sebagai raja di kerajaan Sawitto 

berlangsung dengan baik dan teratur, sehingga rakyat dapat hidup sejahtera. Dalam 

menjalankan pemerintahannya, dibantu oleh keenam bersaudara sebagai pemangku 

                                                             
7 Stephen C. Druce, The Lands West Of The Lakes: A History Of Ajatappareng Kingdoms Of 

South Sulawesi 1200 to 1600 CE.) h.179 
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adat (pabicara ade). Kedudukan dari ke enam pabicara mempunyai tugas 

melaksanakan pemerintahan wilayahnya, mengatur hubungan, ekstern dan intern 

kerajaan.  

Dalam perkembangan selanjutnya, Puang Risompae kawin dengan seorang 

Manurunge ri Bacukiki yang bernama La Bangenge. Dari hasil perkawinan itu, 

melahirkan seorang putri yang bernama I Tamanreli dan menjadi raja ke dua dari 

kerajaan Sawitto. Pada masa pemerintahan raja ke dua kerajaan Sawitto, 

mendatangkan orang dari Toraja dan Enrekang di bawah pimpinan La Patunru untuk 

membuka hutan sebagai lahan perkebunan. Oleh karena itu, nama tempat seperti 

Langnga, Pakkaladiang, Paladang, Jampue, Cempa dan Pallameang di Kabupaten 

Pinrang sekarang merupakan areal pertama dijadikan kebun yang kelak menjadi 

tempat atau wilayah pemukiman.  

Penamaan Sawitto, menurut sumber Lontara' berasal dari ucapan La Bangenge 

yang berbunyi “Saweto Taue rini” artinya, banyak juga orang yang bermukim di 

daerah ini. Dari perkataan itu, maka para pemangku adat mendeklarasikan nama 

kerajaan yang dihimpun dalam persekutuan Matoa menjadi kerajaan Sawitto. Di sisi 

lain, penamaan tersebut untuk mengabadikan ucapan yang dianggap mempunyai 

mana' atau kekuatan gaib, di mana rakyat yang dipimpin dalam kerajaan dapat 

mencapai kesejahteraan sesuai tujuan pendirian kerajaan.8 

Kerajaan Sawitto juga merupakan salahsatu kerajaan di wilayah Ajatappareng 

yang terletak di pesisir pantai bagian ujung paling utara jazirah selatan Sulawesi yang 

menghadap ke Selat Makassar. Kerajaan ini berbatasan dengan wilayah Tanah Toraja 

                                                             
8 Hasaruddin, Menyusuri jejak Historis Kedatuan Sawitto di Pesisir Barat Jazirah Sulawesi 

Abad XVI- XVII (Gowa: Alauddin University Press, 2021), h. 17 
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dan Massenrempulu (Kerajaan Duri, Kassa, dan Batulappa) di sebelah utara; 

Kerajaan Rappang & Kerajaan Alitta, dan Massenrempulu (Kerajaan Maiwa dan 

Enrekang) di sebelah timur; Kerajaan Suppa dan Alitta di sebelah selatan; dan Selat 

Makassar dan Kerajaan Binuang - Mandar (Sungai Binanga Karaeng) di sebelah 

barat. Luas kerajaan ini belum diperoleh informasi atau data yang tepat. Namun, 

berdasarkan penafsiran diperkirakan memiliki luas 200 paal persrgi.9 

Suagai-sungai utama di wilayah Kerajaan Sawitto adalah Sungai Jampu-e, 

Dolangang, Sibo, Wakka, Salipolo, I-angnga, Paria, Ruba-e, Lemba-e, dan 

Binangakaraeng. Sungai-sungai ini merupakan cabang dari Sungai Saddang yang 

bersumber di pegunungan Sulawesi Tengah dan Tanah Toraja.Sungai Saddang yang 

mengalir melewati Tanah Toraja, Masenrempulu, dan Kerajaan Sawitto yang 

bermuara di Selat Makassar, bukan saja berperan penting dalam pertanian karena 

menjadi sumber humus dan air bagi lahan persawahan di lembah-Iembah seiumlah 

anak sungai ini, tetapi juga jalur perhubungan dan perdagangan bagi sejumlah 

wanuwa (daerah) atau kampung di Sawitto. Demikian pula Sungai Jampu-e, Paria, 

dan Binangakaraeng yang dengan kedalaman rendah dari muaranya bisa dilayari bagi 

perahu-perahu pribumi kecil sampai jarak seperdua paal ke hulu. Sementara sungai-

sungai lain hanya bisa dilayari dengan sampan (perahu). Ketika hujan turun di daerah 

hulu atau pegunungan, sungai-sungai itu sangat mudah meluap. Muara sungai-sungai 

itu ditumbuhi dengan mangruf (kayu bangko) dan nipah. Pada umumnya di sekitar 

muara atau aliran sungai itu sangat padat penduduknya. Juga di sekitar aliran sungai-

                                                             
9 Hasaruddin, Menyusuri jejak Historis Kedatuan Sawitto di Pesisir Barat Jazirah Sulawesi 

Abad XVI- XVII , h. 20 
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sungai itu terbentang dataran rendah yang luas dan sangat cocok bagi tanaman padi, 

jagung dan jenis lainnya.10 

Keadaan ekologi yang demikian itu memungkinkan Sawitto menjadi kerajaan 

yang kaya akan tanah pertanian, baik untuk tanaman padi dan jagung maupun untuk 

palawija dan umbi-umbian. Pada bulan Januari dan Pebruari penggarapan lahan 

(tanaman padi) dimulai dan panen berlangsung pada bulanJuli dan Agustus. Pada 

umumnya panen menguntungkan dan bukan hanya menadai untuk konsumsi sendiri, 

tetapi setiap tahun masih ada beberapa ribu pikul padi yang dibawa ke kerajaan-

kerajaan Mandar dan Massenrempulu. Setelah panen padi, oleh penduduk di dataran 

dan pegunungan juga banyak menanam iagung. Bahkan daerah ini mengekspor 

komoditi itu ribuan pikul per tahun. Selain bahan pangan (padi dan jagung), juga 

berbagai jenis ubi, kacang, danlangnga (wijen) ditanam yang produksinya ratusan 

pikul per tahun dan yang hampir seluruhnya diekspor.11 

Tanaman kelapa terdapat pada semua wanuwa atau kampung dan buah kelapa 

banyak yang diekspor. Aren, pinang, dan pohon kemiri juga banyak ditanam di 

Sawitto. Bahkan pinang dan kemiri diekspor dalam jumlah besar setiap tahun. Bambu 

dijumpai di berbagai kampung. Demikian pula tanaman kapuk ditemukan hampir di 

semua kampung tetapi dalam jumlah kecil. Nila hanya ditanam untuk membuat kain 

dan mengecat warna biru pada baju. Begitu juga kasumba untuk memberikan wama 

colkat muda. Selanjutnya pisang, mangga, pepaya, nangka, jeruk, nanas, dan tebu 

juga dibudidayakan di Sawitto. Petemakan terdiri atas ayam. kerbau, kuda, kambing 

                                                             
10 Stephen C. Druce, The Lands West Of The Lakes: A History Of Ajatappareng Kingdoms Of 

South Sulawesi 1200 to 1600 CE.) h.180 
 
11 Stephen C. Druce, The Lands West Of The Lakes: A History Of Ajatappareng Kingdoms Of 

South Sulawesi 1200 to 1600 CE.) h.180 
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dan domba.12 Penangkapan ikan memegang peranan penting dan memberikan sumber 

pendapatan yang berlimpah kepada penduduk pantai. Selain melalui sarana jalan yang 

dibawa orang dengan perahu kecil kelaut dan dilempar ke sana. Perikanan di 

sepaniang pantai dikelola dengan menempatkan buluh dan sero. Secara rutin setiap 

tahun beberapa ratus pikul ikan kering atau ikan asin diekspor ke kerajaan-kerajaan 

Massenrempulu.13 

3. Kerajaan Sidenreng dan Rappang 

Berdasarkan sumber yang diperoleh, berdirinya kerajaan Sidenreng dan 

Rappeng terdapat dua versi yang berbeda. Versi pertama, berdasarkan lontarak Mula 

Ritimpa’na Tanae ri Sidenreng, pada awal mulanya, kerajaan Sidenreng pertama kali 

dibuka oleh anak Pajunge ri Luwu dari hasil perkawinan dengan Arung Sangalla. 

Dari hasil perkawinan tersebut, lahirlah sembilan putra, tertua bernama La 

Maddaremmeng.14 Setelah ayahnya mangkat, maka diangkat menjadi raja karena 

kedudukannya sebagai putra mahkota di Luwu dan Sangalla. Selama masa 

memerintah, La Maderemeng sangat disegani oleh raja-raja yang ada di sekitar 

kerajaannya, karena sangat lalim dan tamak. Ketamakan tersebut yakni mengusulkan 

kepada pemuka adat supaya ke delapan saudaranya diusir keluar dari kerajaan atau 

nipaoppangi tana. 

Maka berkumpullah adiknya yang berjumlah delapan orang disertai 

pengikutnya secara rahasia pada suatu tempat di Rinding Allo (dinding matahari) 

                                                             
12 Stephen C. Druce, The Lands West Of The Lakes: A History Of Ajatappareng Kingdoms Of 

South Sulawesi 1200 to 1600 CE.) h.181 
13 Hasaruddin, Menyusuri jejak Historis Kedatuan Sawitto di Pesisir Barat Jazirah Sulawesi 

Abad XVI- XVII , h. 71 
 
14 Muhammad Ansharuddin, Islamisasi Di Kerajaan Sidenreng. h. 4-5 
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Tana Toraja untuk meninggalkan kampung halaman, karena takut dianiaya oleh 

kakaknya sendiri. Setelah beberapa hari berjalan beriringan yang dalam bahasa 

Bugisnya sirenreng-renrengi sampailah pada suatu tempat yang tinggi. Dari kejauhan 

terlihat sebuah danau yang sangat luas dan disekitarnya ditumbuhi hutan belantara 

yang belum pernah dijamah oleh orang lain. Setelah tiba di pinggir danau besar 

tersebut, ke delapan adik La Madderemmeng, saling tarik-menarik untuk mandi atau. 

“sirenreng-renreng cemme”, di mana selama perjalanan tidak pernah menemiikan air 

sebanyak itu.15  

Sumber tersebut, telah diperkuat oleh pernyataan dari Petta Hemma bahwa: 

silsilah raja-raja Sidenreng dan Rappeng berasal dari kerajaan Luwu dan Sangalla. 

Sedangkan penamaan kerajaan berasal dari istilah kata "sirenreng-renreng” yang 

kelak menjadi nama Sidenreng setelah di bukam menjadi perkampungan atau wanua 

oleh adik La Maddaremmeng dan para pengikutnya di pinggir danau. Penamaan 

tersebut, sekaligus sebagai kenang-kenangan dari adik La Maddaremmeng pertama 

kali saling tarik menarik untuk turun mandi di danau.  

Setelah ke delapan bersaudara itu mendiami daerah Sidenreng dan membagi 

menjadi delapan bagian dan disesuaikan dengan jumlahnya beserta pengikutnya. 

Pembagian wilayah kekuasaan, pada hakekatnya mempercepat tingkat perkembangan 

suatu daerah. Dalam perkembangan tersebut, muncullah suatu masalah paling 

mendasar adalah pemimpin orang yang dibawahi dari delapan kelompok.16 

Berdasarkan hasil kesepakatan ke delapan dari kelompok itu, diputuskan bahwa yang 

                                                             
15 Stephen C. Druce, The Lands West Of The Lakes: A History Of Ajatappareng Kingdoms Of 

South Sulawesi 1200 to 1600 CE. h.178 
4 Stephen C. Druce, The Lands West Of The Lakes: A History Of Ajatappareng Kingdoms Of 

South Sulawesi 1200 to 1600 CE, h.179 
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menjadi pemimpin adalah orang yang dituakan. Pada saat itu, mulai dibentuk sebagai 

satuan wilayah terkecil di Sidenreng yang memiliki potensi untuk hidup 

berdampingan secara otonomi disertai kelengkapan pemerintahan.  

Berita dari pekembangan daerah Sidenreng ahirnya diketahui oleh raja La 

Maddaremmeng di kerajaan Sangalla, sehingga berkeinginan untuk mengunjungi dan 

bertemu dengan saudaranya. Adapun kepemimpinan kerajaan diserahkan untuk 

sementara waktu kepada ibu pengasuhnya. Tujuan kedatangannya hanya untuk 

bertemu kembali dengan saudara saudaranya beserta pengikutnya yang telah diusir 

atau nipaopangi tana dari daerah kekuasaanya beberapa tahun lalu, setelah menjadi 

raja di Tana Toraja dan kerajaan Luwu atau istilah Bugisnya disebut sebagai Arung 

sengngeng pali.  

Keberangkatan La Maddaremeng meninggalkan kerajaan dan kampung 

halamannya untuk mencari saudaranya, melalui perjuangan, rintangan yang sangat 

berat serta menempuh perjalanan amat melelahkan. Cobaan dan rintangan itu tidak 

membuat surut keinginannya, untuk mencari dan bertemu dengan saudaranya. Pada 

ahirnya tiba pada suatu tempat, di mana saudaranya sedang berkumpul. 

Kedatangannya disambut oleh adiknya dengan suka cita, dan berkeinginan untuk 

mandi di danau. Karena sangat gembiranya mandi, sehingga lupa bahwa diantaranya 

ada adik paling bungsu ikut juga. Kedelapan bersaudara kembali lagi ke danau untuk 

mencari adiknya dan didapati masih mandi, maka berkata La Maddaremeng kepada 

adiknya dalam bahasa Bugis ampae anritta (disambut) sehingga daerah itu dikenal 

dengan nama Amparita. Dalam pertemuan tersebut, disepakati oleh saudara-

saudaranya untuk mengangkat La Maddaremeng sebagai kakak tertua untuk menjadi 
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pemimpin dari ke delapan wilayah.17 Kecil yang kelak disebut Pabbicara atau Matoa 

setelah terbentuknya kerajaan. Keinginan dari saudaranya diterima dengan baik Oleh 

La Maddaremeng, sehingga ke delapan wilayah-wilayah tersebut Mallibureng, 

sedangkan yang menjadi Arung di Rappeng adalah We Tepu Uleng.  

Berdasarkan kenyataan itu, bahwa kedua kerajaan itu mewariskan tahta 

kerajaan dari dua orang bersaudara sebagai raja pertama. Kedua bersaudara itu, 

menjadi cikal bakal sebagai raja dari kerajaan Sidenreng dan kerajaan Rappeng. 

Dalam usaha memperkokoh hubungan dari kedua raja dan rakyat, maka dikeluarkan 

satu ikrar yang bunyinya, nareko mate elei to Sidenrenge, mate arawengngi to 

Rappengnge, artinya, bila masyarakat Sidenreng mati diwaktu pagi hari, maka 

masyarakat Rappeng rela mati pada waktu sore harinya. 

Versi kedua tentang berdirinya kerajaan Sidenreng dan Rappeng menurut 

lontara’ bilanna to Sidenrengnge bahwa, raja yang pertama berasal dari 

Manurungnge ri Bulu Lowa. Munculnya pemimpin ini sesuai dengan kondisi 

kerajaan Sidenreng yang mengalami masa puso atau kelaparan selama tiga tahun 

berturut-turut disebabkan karena tidak berhasilnya tanaman padi pada waktu itu. Hal 

tersebut, berkaitan dengan tindakan pemimpin atau raja dari Sidenreng kurang jujur, 

sehingga mengalami keadaan penceklik yang berkepanjangan. Dalam suasana 

bingung dan lapar, secara tiba-tiba di siang bolong yang terang benderang muncul 

kilat sambung menyambung dan menyambar kian kemari yang bersumber dari atas 

gunung, sehingga masyarakat takut. Bersamaan dengan redahnya gejala alam pada 

                                                             
17 Muhammad Amir. Konfederasi Ajatappareng; Kajian Sejarah Persekutuan Antarkerajaan 

di Sulawesi Selatan Abad ke-16), h. 19 
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waktu itu, muncul seorang laki-laki gagah perkasa berdiri di puncak gunung atau 

bulu’ di daerah kekuasaan Arung Lowa yang dikenal sebagai To Manurungnge atau 

orang turun dari langit, karena tidak diketahui asal usulnya.  

Selama setahun berada di kekuasaan Sidenreng, semua tanaman padi 

memberikan hasil melimpah ruah, sehingga masyarakat hidup tenteram dan damai 

seperti semula. Oleh karena itu, masyarakat meminta dengan penuh harap agar 

Manurungnge ri Bulu Lowa mau menjadi raja Sidenreng dan sekaligus bersedia 

kawin dengan Arung Lowa bernama We Parenrengi. Kehendak rakyat tersebut, 

diterima dengan baik dan dilantik menjadi raja di dekat gunung atau bulu Lowa Dari 

hasil perkawinan itu, melahirkan seorang bernama La Songkopulaweng. Menurut 

versi kedua dianggap sebagai cikal bakal dari keturunan raja-raja yang menguasai 

kerajaan Sidenreng dan Rappeng sampai dikuasainya oleh penjajah Belanda dan 

dihapuskannya sistem kerajaan.18  

Kerajaan Sidenreng ini berbatasan dengan Massenrempulu (Enrekang) dan 

Kerajaan Luwu di sebelah utara; Kerajaan Wajo dan Kerajaan Luwu di sebelah timur; 

Kerajaan Soppeng dan Wajo di sebelah selatan; dan Kerajaan Alitta, Kerajaan 

Ruppang, dan Kerajaan Suppa di sebelah barat. Luas kerajaan ini belum diperoleh 

informasi atau data yang tepat. Namun, berdasarkan penafsiran diperkirakan memiliki 

luas 200 paal persegi. Kerajaan Sidenreng terdiri atas sejumlah wanuwa dan daerah 

paliliq, yaitu Watang Sidenreng yang meliputi Lise, Guru, Teteaji, Massepe, 

Allakuang, Aratang, dan Aliwuwu; Liliq Sidenreng meliputi Amparita (liliq yang 

pertama), Cirowali, Wanio, Wette, dan Bilokka; liliq Pitu ri Awa (tujuh vassal di 

                                                             
18 Muhammad Amir. Konfederasi Ajatappareng; Kajian Sejarah Persekutuan Antarkerajaan 

di Sulawesi Selatan Abad ke-16), h. 21 
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bawah) meliputi Otting, Ugi, Jepu, Botto, Bulu Cenrana, Bilulang, dan Bila; Liliq 

Pitu n Ase (tujuh vassal diatas) meliputi Batu, Betoa, Kalompang, Paraja, Lamarang, 

Barangmamase, dan Baruku.19 

Sungai-sungai utama di Sidenreng, antara lain adalah Sungai Bila, 

Bulucenrana, Belokka, Barukku Wala, Barangmamase, Karoddong, Lancirang, 

Padang, dan Tangnga. Sungai Bila dan Bulucmrana memegang peran penting bukan 

saja untuk pertanian karena di lembah-lembah kedua sungai ini terbentang lahan 

persawahan yang luas dan subur, tetapi juga dalam interaksi ekonomi antara 

daerahdaerah dataran rendah (Watang Sidenreng dan daerah-daerah paliliqnya serta 

pitu ri awa) dengan daerah-daerah dataran tinggi (pitu i ase). Kedua sungai yang 

mengalir dari utara ke selatan ini, sumber aimya berasal atau berhulu dari rangkaian 

pegunungan Latimojong (di bagian utara) dan membuang airnya atau bermuara di 

Danau Tempe (di bagian selatan). Sejak abad ke-15 M. Sungai Bila telah berfungsi 

sebagai jalur perhubungan dan perdagangan antara Bila dengan daerah-daerah dataran 

rendah di selatan dan daerah-daerah dataran tinngi di utara. Melalui sungai ini 

sejumlah barang dagangan, seperti garam, ikan asiru keramik, kain, dan produk 

gerabah dari Wette, Belokka, dan Wanio di Sidenreng diangkut dengan perahu dari 

Danau Sidenreng dan Tempe menuju Bila untuk dipasarkan. Sementara penduduk 

dataran tinggi di bagian utara dengan berjalan kaki atau menyusuri anak sungai 

dengan rakit menuju Bila dengan membawa produk seperti damar, kapur bans, rotan, 

                                                             
19 Stephen C. Druce, The Lands West Of The Lakes: A History Of Ajatappareng Kingdoms Of 

South Sulawesi 1200 to 1600 CE, h.194 
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dan aren untuk dijual atau ditukar dengan garam, ikan asing, keramik, kain, dan 

gerabah.20 

Selain sebagai muara dari Sungai Bila, Danau Tempe juga menjadi muara dari 

Sungai Walanae yang mengalir dari selatan ke utara yang berhulu di pegunungan 

Bawakaraeng. Danau ini menjadi hulu dari Sungai Cenrena yang mengalir ke Teluk 

Bone. Sebelah barat dan utara Danau Tempe yang merupakan wilayah Siderueng 

terbentang areal persawalun yang luas. Selain Danau Tempe, di daerah Siderueng 

juga terdapat Danau Sidenreng dan Danau Buaya yang di sekitamya iuga terbentang 

lahan persawahan yang luas.21 Kondisi ini memungkinkan Sidenreng menjadi 

kerajaan yang kaya dan pengekspor beras yang utama di wilayah Ajatappareng pada 

abad ke-15 M. Seorang petualang Portugis yang bernama Manuel Pinto mmgunjungi 

Siderueng pada 1548 M. mengisahlan bahwa Sidenreng merupakan negeri yang kaya 

karena menghasilkan padi, ternak ikan, dan buah-buahan yang melimpah ruah.22 

Sementara itu, Kerajaan Rappang berbatasan dengan Massenrempulu 

(Kerajaan Enrekang) dan Kerajaan Sidenreng di sebelah utara; Keraiaan Sidenreng di 

sebelah timur; Kerajaan Sidenreng di sebelah selatan; dan Kerajaan Alitta dan 

Kerajaan Sawitto di sebelah barat. Luas kerajaan ini belum diperoleh data secara 

pasti. Namun berdasarkan penafsiran luasnya tidak melebihi 90 paal persegi. Daerah 

ini terdiri atas sejumlah kampung, yaitu Kulo, Benteng, Baranti, Panrong, Manisa, 

Dea, dan Simpo. Sementara sungai utama di daerah ini adalah Sungai Rappang yang 

                                                             
20 Stephen C. Druce, The Lands West Of The Lakes: A History Of Ajatappareng Kingdoms Of 

South Sulawesi 1200 to 1600 CE, h.195 
21 Stephen C. Druce, The Lands West Of The Lakes: A History Of Ajatappareng Kingdoms Of 

South Sulawesi 1200 to 1600 CE, h.195 
22 Muhammad Amir. Konfederasi Ajatappareng; Kajian Sejarah Persekutuan Antarkerajaan 

di Sulawesi Selatan Abad ke-16), h. 23 
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melewati daerah Paruong, Benteng, Manisa, dan Baranti.23 Inilah sebabnya daerah-

daerah ini merupakan lahan persawahan yang subur bersama daerah Dea, Simpo, dan 

Kulo. Keadaan ini memungkinkan Rappang menjadi daerah pengekspor beras seiak 

abad ke.15 M.24 Seperti halnya Sidenreng, selain padi penduduk daerah ini juga 

menanam jagung, wijen, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Di Rappang juga 

terdapat kelapa, pisang, mangga, pepaya, nangka, jeruk, dan nanas. 

4. Kerajaan Alitta  

Sebelum berdirinya daerah Alitta sebagai kerajaan, pada dasarnya sudah 

diperintah oleh pemuka adat sebagai pemerintah demokratis, karena dipilih 

berdasarkan kehendak orang yang diperintah. Adapun daerah yang. Dikuasai oleh 

pemangku adat, mempunyai wilayah sangat terbatas dan sempit, sehingga 

kewenangannya terbatas pula seperti Tiroang, Alitta, Lotangbenteng dan 

Toddangpulu. Setiap wilayah mempunyai kebiasaan berbeda, terutama dibidang 

pemerintahan, tata cara hidup, pola kebiasaan dan sistem kekerabatan. Perbedaan 

tersebut, telah disatukan oleh seorang yang bergelar To Manurunge ri Lapakita dalam 

satu bentuk kerajaan yang disebut Alitta, sehingga pebedaan dahulu yang terdapat 

dalam masyarakat diikat menjadi satu.25  

Pernyataan tersebut diperjelas dalam lontara’ Arung Alita, menyatakan 

bahwa, ....... riwettunna. De pa naparentai tau manurungnge, maegaitu elo na bicara 

koerini” artinya, sebelum daerah ini dipersatuakan oleh To Manurungnge ri 

                                                             
23 Muhammad Amir. Konfederasi Ajatappareng; Kajian Sejarah Persekutuan Antarkerajaan 

di Sulawesi Selatan Abad ke-16), h. 23 
24 Muhammad Amir. Konfederasi Ajatappareng; Kajian Sejarah Persekutuan Antarkerajaan 

di Sulawesi Selatan Abad ke-16), h. 24 
25  Burhanuddin Pabitjara, Persekutuaan Limae Ajatappareng Abad XVI ( Suatu Tinjauan 

Historis), h. 97.  
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Lapakkita, banyak kehendak dan keinginan yang berbeda. Oleh sebab itu, adanya 

perbedaan pandang dan kehendak diantara masyarakat di daerah Alitta menyebabkan 

turunnya simbol pemersatu yaitu manurungnge. Keberadaan To Manurung ditengah-

tengah masyarakat, menyebabkan bersatunya dan kesamaan konsepsi yang berbeda 

sebelumnya. Dengan demikian, maka kedudukan dan peranan dari To Manurung 

dianggap sebagai simbol kekuatan, kekuasaan, dan status yang tertinggi diantara 

wilayah kecil berdaulat sebagai cikal bakal wilayah Pemerintahan kerajaan Alitta.  

Selanjutnya, dalam lontara’ Arung Alitta juga dinyatakan bahwa, riwettuna 

de pa riampi’i” pakampongnge ri manurunge. Sigenra-gerami taue, sisalami taue, 

siita bali pada iya, elo ullena dewataE, anapanoi ana na. Dalam artian, sebelum 

turunnya To Manurung sebagai pemimpin, wilayah Alitta saling bermusuhan dan 

tidak ada persatuan. Atas kehendak Tuhan yang Maha Esa atau Dewata seuwwae, 

maka diturungkanlah anaknya untuk menjadi pengayom masyarakat agar dapat 

bersatu, sekaligus menjadi kerajaan berdaulat. Adapun tempat munculnya secara tiba-

tiba dari To Manurung yaitu pada sebuah sumur di daerah Pakita, sehingga dikenal 

To Manurunge ri Lapakkita.  

Berdasarkan sumber tersebut, bahwa cikal bakal raja yang berkuasa berasal 

dari To Manurunge ri Lapakkita, walaupun tidak menutup kemungkinan keberadaan 

raja-raja disekitarnya turut memberi andil dalam pembentukan kerajaan tersebut. Hal 

itu, dapat terjadi setelah masuknya kerajaan Alitta di dalam Limae Ajatappareng, 

sebagai persekutuan terbesar pada waktu itu. Kecenderungan itu, pada hakekatnya 

dilatari oleh kedudukannya sebagai kerajaan yang bersifat agraris dan tertutup dari 

hubungan luar, terutama dibidang pertahanan dan perdagangan. Dengan demikian, 

maka kerajaan kerajaan Alitta dapat berkembang setelah masuknya dalam 
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persekutuan, karena berkedudukan sebagai pemasok bahan baku sebagai komoditi 

ekspor. Di sisi lain, juga ditunjang oleh perniagaan bebas dengan pedagang luar 

semakin berkembang setelah beras dan kayu cendana menjadi primadona ekspor pada 

waktu itu.  

Bahkan para bangsawan Alitta yang ikut berdagang, turut menentukan 

perniagaan, terutama penentuan harga, jumlah barang yang harus dibeli dan dijual di 

pelabuhan Suppa. Kebebasan itu dapat diperoleh karena sistem perdagangan yang 

diperlakukan oleh persekutuan Limae Ajatappareng adalah sistem perdagangan 

bebas.26 Dalam artian bahwa, para pedagang dari Jawa, Melayu, Johor, dan Patani 

bebas melakukan Transaksi perdagangan, baik kerajaan yang masuk di dalam 

persekutuan, maupun kerajaan di luar persekutuan, sehingga transaksi dan niaga 

dapat berjalan lancar.  

Kerajaan Alitta atau Adietta (adik kita), merupakan kerajaan terkecil di 

wilayah Ajataparang. Kerajaan ini berbatasan dengan Kerajaan Sawitto di sebelah 

utara; Kerajaan Sidenreng dan Kerajaan Rappang di sebelah timur, Kerajaan 

Sidenreng dan Suppad sebelah selatan; dan Kerajaan Sawitto dan Suppa di sebelah 

barat. Luas daerah ini belum diperoleh data secara pasti. Menurut penafsiran luasnya 

tidak melebihi 80 paal persegi.27 Daerah ini terdiri atas sejumlah kampung yaitu 

Alitta (ibukota), Bompatuwe, Botta-e, Dolangnge Sumpaliang, Lamorange, Kariango, 

dan Pao. 

                                                             
26 Lihat, Abdul Latif. Para Penguasa Ajatappareng; Refleksi Sejarah Sosial Politik Orang 

Bugis, h. 15 
27 Lihat, Abdul Latif. Para Penguasa Ajatappareng; Refleksi Sejarah Sosial Politik Orang 

Bugis, h. 15 
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Sungai-sungai utama di Alitta adalah lamorange, Labuwange dan Biru-e. 

lamorange merupakan cabang dari Sungai Saddang yang mengalir dari daerah 

Enrekang. Dua sungai lainnya bersumber dari rangkaian pegunungan Magaronkong 

dan Labuwange. Semua sungai ini membuang airya di Danau Alitta yang menurut 

penafsiran mencakup luas 50 paal. Sungai-sungai ini memegang peranan penting 

baik untuk pertanian maupun bagi pelayaran domestik. Sungai-sungai ini tidak 

banyak artinya di musim kemarau karena hampir tidak mengalirkan air. Selain itu, di 

daerah Alitta terdapat dua rangkaian gunung yang penting yaitu Magaronkong dan 

labuwange. Keduanya ditafsirkan mencapai ketinggian 800 kaki. Seperti di Suppa, 

juga di Alitta angin timur dan tenggara biasanya berhembus pada bulan Juni dan tetap 

demikian sampai akhir November.28 

Penduduk Alitta menanam padi, jagung, kacang, ubi, dan ketela. Produksi 

padi tampaknya tidak mencukupi untuk konsumsi sendiri, sehingga setiap tahun harus 

dipaso dari Suppa dan Sidenreng. Jagung juga banyak ditanam dan sebagian diekspor 

setiap tahun. Langnga (wijen) banyak ditanam dan hasilnya setiap tahun ditafsirkan 

mencapai 200 pikul.29 Peternakan dapat dikatakan tidak ada di Alitta, hanya terdapat 

beberapa ekor kuda yang digunakan untuk perburuan dan beberapa ekor kerbau untuk 

pekerjaan sawah. Di Alitta juga terdapat beberapa ekor kambing dan domba, serta 

unggas (ayam), yang biasanya dipotong pada saat pesta. Pencarian ikan dilakulan 

dengan jala dan kail di Danau Alitta, tetapi perikanan ini tidak banyak artinya. 

Penduduk biasanya mendapatkan ikan kering atau ikan asing di Pare-pare dan Suppa. 

                                                             
28 Lihat, Abdul Latif. Para Penguasa Ajatappareng; Refleksi Sejarah Sosial Politik Orang 

Bugis, h. 16 
29 Stephen C. Druce, The Lands West Of The Lakes: A History Of Ajatappareng Kingdoms Of 

South Sulawesi 1200 to 1600 CE, h.198 
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Kerajinan tidak banyak artinya dan hanya terdiri atas tenun sarung kasar, pembuatan 

keranjang pribumi dari daun lontar dan aren, serta pembuatan periuk tanah. Hutan 

Alakaraja merupakan satu-satunya yang disebut dengan nama itu dan penduduk 

mendapatkan kayu, bambu atau rotan bagi pembangunan rumahnya. Jenis-jenis kayu 

utama yang di jumpai adalah cempaga dan bayang. Sementara impor terdiri atas 

sejumlah kecil kain Eropa, cita, kain sutra, barang-barang besi, tembaga dan tanah, 

garam, gambil, padi dan barang-barang rumah tangga. Komoditi ekspor terpenting 

adalah langnga dan jagong yang masing-masing mencapai 200 dan 1000 pikul setiap 

tahunnya.30 

B. Struktur Pemerintahan Kerajaau di Limae Ajatappareng  

Pada masa awal munculnya kerajaan, telah terbentuk wilayah kecil dan 

mandiri di dalam pemerintahan, untuk mengatur birokrasi daerah kekuasannya, serta 

bersifat otonomi. Dalam mengatur kebijakan seorang raja dengan rakyat, diperlukan 

garis pemisah yang tegas, dapat dijadikan aturan atau kaedah harus ditaati bersama. 

Peraturan atau kaedah dinamakan adat-istiadat sebagai salah satu manifestasi dari 

pandangan hidup masyarakat, terutama aturan tentang cara berhubungan dengan 

rakyat, hubungan dengan raja, hubungan dengan kerajaan lain, hukum, dan tata cara 

hidup dalam kerajaan.  

Berdasarkan Lontara’ Ade' Marajana yang merupakan hasil karya raja 

Sidenreng bersama pemangku adat yang disebut ade' mappuraonro, dalam artian 

bahwa, lontara' tersebut merupakan hasil perjanjian antara raja, pemangku adat, dan 

rakyat. Adapun isinya yakni, “........ Esininna pabbanuae, issengi na muajeppuwi 

                                                             
30 Stephen C. Druce, The Lands West Of The Lakes: A History Of Ajatappareng Kingdoms Of 

South Sulawesi 1200 to 1600 CE, h.198 
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sininna gau pura ripatentue, temakkeanai, temakkeamai, temakkeinai. Mappenigi-

nigi, temappeniga nigai. Adakku naeloku tongeng, iyami na denatongeng narekko 

tennapoininawai ade’e….” Artinya; wahai seluruh rakyat ku, ketahuilah dan pahami 

dengan baik, bahwa aturan hidup atau hukum ini, pada dasarnya tidak memandang 

dan mengenal siapapun, tanpa memilih anak, bapak dan ibu di dalam 

pelaksanaannya.31 Aturan hidup atau hukum ini berlaku sesuai dengan adat istiadat 

dan hukum tidak akan berlaku, apabila bertentangan dengan adat istiadat yang 

diyakini kebenarannya oleh semua rakyat di kerajaan ini.  

Struktur pemerintahan menganut sistem kekuasaan bersifat 

“mappasorongpawo, dan mapuraonro”, yang artinya pemerintahan dari bawah 

keatas atau pemerintah ditentukan oleh keinginan rakyat Adapun susunan 

pemerintahan terdiri atas, Pabbicara, Matowa dan beberapa aparat lain, yang 

membantu roda pemerintahan kerajaan. Kedudukan Matowa dan Pabbicara, 

kemudian dikenal sebagai pemangku adat atau pempawa ade na arajangnge. Dalam 

struktur pemerintahan kerajaan, Matoa atau Pabbicara berfungsi sebagai pengurus, 

mengatur dan bertanggungjawab ke bawah atau berhubungan langsung dengan 

masyarakat serta segala aspek yang berkaitan dengan jabatannya. Pemisahan tugas 

dan fungsi dari Matoa dengan Pabbicara setelah persekutuan Limae Ajatappareng di 

kuasai oleh Belanda pada awal abad XIX. Tugas Matoa berfungsi untuk mengurus 

pemerintahan wilayahnya, sedangkan tugas Pabbicara sebagai juru bicara suatu 

                                                             
31 Abd. Latif. Para Penguasa Ajatappareng; Refleksi Sejarah Sosial Politik Orang Bugis, 

(Yogyakarta: Ombak 2014), h.29. 
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Wanua. Namun dalam kenyataannya bahwa tugas Pabbicara dapat berfungsi sebagai 

Matoa dalam suatu wanua misalnya Pabbicara Amparita, dan Massepe.32  

Adapun kedudukan Matowa dan Pabbicara dan tugas masing-masing antara 

lain, (1) Pabbicara dan Matowa Pakkaja, mempunyai tugas dan tanggung jawab 

terhadap hasil tangkapan, areal tangkapan, waktu, dan jenis ikan yang diperboleh 

untuk dikomsumsi,  diperdagangkan dan upeti, (2) Pabbicara dan Matowa Passari, 

mempunyai tanggung jawab untuk mengumpulkan nira atau tuak, membuat gula, 

wilayah sadapan nira dan upeti, (3) Pabbicara dan Matowa Paggalung, mempunyai 

tugas dan tanggung jawab menentukan waktu tepat untuk turun ke sawah, 

mengelolah, menurunkan bibit (bine).33 Jenis padi atau varitas menanam, maccera 

ase, memulai menuai, dan menentukan tempat menyimpang padi, serta upeti, (4) 

Pabbicara dan Matowa Pabbalu-Balu. Mempunyai tugas untuk mengatur sirkulasi 

barang, jenis barang yang dapat diperjualbelikan di pasar, penentuan harga, 

pertukaran barang dengan barang atau barter dan upeti, (5) Pabbicara dan Matowa 

Paddare’ dan Paddengeng mempunyai tugas mengurus, lahan untuk dijadikan 

perkebunan, jenis tanaman, waktu menanami kebun, dan upeti. Pabbicara atau 

Matowa ini juga menentukan jenis binatang buruan, wilayah perburuan, waktu 

perburuan, jumlah orang berburu, dan upeti hasil buruan, (6) Pabbicara dan Matowa 

Pangonroang Ongko dan Ale’ Karaja bertugas mengurus penebangan pohon, jenis 

pohon boleh ditebang, hasil hutan yang boleh diambil, jenis rotan diambil, lahan 

hutan yang dapat dijadikan ladang dan sawah dan menentukan besarnya upeti yang 

                                                             
32 Stephen C. Druce, The Lands West Of The Lakes: A History Of Ajatappareng Kingdoms Of 

South Sulawesi 1200 to 1600 CE, h.320 
33 Tim penulis, Hubungan Antara Kerajaan Di Sulawesi Selatan, (Makassar: Balai Pelastarian 

Nilai Budaya Makassar 2013), h. 79-80 
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harus dipersembahkan kepada raja. Adapun jumlah dan besarnya upeti yang harus 

dipersembahkan sangat tergantung pada banyaknya rotan serta luasnya tanah garapan 

yang dikerjakan oleh seseorang.  

Dari ke enam Pabbicara dan Matowa tersebut, tidak semuanya kerajaan yang 

masuk dalam persekutuan Limae Ajatappareng mempunyai kelengkapan sama. 

Seperti halnya dengan kerajaan Alitta dan Rappeng, tidak mempunyai Pabbicara dan 

Matowa Pakkaja. Hal itu, berkaitan dengan letak geografisnya yang berada ditengah-

tengah Sulawesi Selatan, sehingga tidak mempunyai laut dan danau yang dijadikan 

sebagai sumber kehidupan. Sedangkan kerajaan Sidenreng letak geografis berada 

ditengahtengah Sulawesi Selatan dan tidak mempunyai laut, namun mempunyai 

danau yang luas sebagai salah sumber kehidupan tambahan masyarakat. Oleh karena 

itu, kerajaan Sidenreng mempunyai Pabbicara atau Matoa Pakkaja.34 

Dalam pemerintahan atau birokrasi kerajaan yang masuk persekutuan Limae 

Ajatappareng abad XVI konsepsi yang dikenal adalah rioloi na patiroang, ritengngai 

na puraga-raga. Rimunri na paempai artinya, di depan sebagai penunjuk, ditengah 

sebagai pembangun, dibelakang sebagai pengayom dan panutan masyarakat banyak. 

Oleh karena itu, pemimpin pada waktu itu mempunyai kharismatik, karena ditunjang 

oleh karakter atau sifat terpuji sebagai pembeda dengan masyarakat biasa. Di sisi lain, 

raja yang memerintah dapat bertindak adil, bijaksana, baik dalam bidang 

perekonomian, dan kehidupan sosial. Pelaksanaan hukum, raja yang masuk dalam 

persekutuan tersebut, masing-masing melakukan sanksi sesuai adat dan hukum yang 

berlaku. Misalnya, apabila seseorang melakukan pelanggaran adat yang dianggap 

                                                             
34 Lontara’ Akkarungeng Suppa, h. 2-3 



61 
  

 
 

sangat berat, karena dianggap merusak tatanan sosial biasanya nipaoppangi tana atau 

diusir ke luar kerajaan.  

Dari segi adat -istiadat yang merupakan kebiasaan yang hidup dan 

berkembang di dalam masyarakat, terdapat suatu tradisi yang berlaku secara spesifik, 

terutama pada kerajaan Sidenreng, Rappeng, Alitta dan Sawitto. Kebiasaan yang unik 

tersebut, yakni kegiatan mengumpulkan sebagian dari hasil panennya berupa padi 

untuk dijadikan lumbung desa atau kerajaan. Adapun nama lumbung padi itu dalam 

istilah orang Bugis Ajatappareng disebut “lappo ase”, di mana dapat di ambil apabila 

salah seorang dari desa itu mengalami masa penceklik atau puso.35  

Adanya sikap antisipatif dari setiap kerajaan yang masuk dalam persekutuan 

Limae Ajatappareng dalam ekonomi ditunjukkan dalam falsafah hidup yakni 

malebbi’imoitu mabbinrengnge, na matunatu riaseng mappeitue artinya lebih baik 

hidup hemat, tetapi bermanfaat, dari pada hidup boros, pada ahirnya kelaparan. Hal 

tersebut, mempunyai kaitan erat dengan sifat pemimpin atau raja dan masyarakat 

yang selalu prihatin terhadap kehidupan, terutama kerajaan yang masuk di dalam 

persekutuan Limae Ajatappareng. Sifat pemimpin yang demikian, masuk di dalam 

kategori pemimpin mengayomi masyarakat yang dipimpinnya.36  

Beratnya hukuman yang berlaku, menimbulkan masyarakat pada waktu itu 

bertindak, dan berbicara sangat hati-hati, karena takut dengan sanksi yang akan di 

terima. Oleh karena itu, instabilitas dan stabilitas kerajaan yang masuk dalam ruang 

lingkup persekutuan Limae Ajatappareng pada dasarnya sangat kondusif dan 

                                                             
35 Mattulada, Latoa; Suatu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Orang Bugis (Yogyakarta: 

Gadjah Mada University,1995), h. 60 
36 Abd Razak Daeng Pattunru, Sejarah Lokal Sulawesi Selata. (Makassar: PUSKIT-LEPHAS, 

2004) h. 57 
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terkendali, sehingga memberikan ketenteraman hidup di dalam keseharian. Suasana 

untuk dapat berusaha seperti; bertani, beternak, berniaga dan kegiatan yang 

menyangkut kehidupan dilingkungan persekutuan tersebut, mendapat jaminan 

keamanan dan keadilan dari kerajaan. Dengan demikian, terciptanya kondisi kemanan 

dan ketenteraman dalam masyarakat yang muaranya pada tingkat kesejahteraan 

masyarakat pada umumnya, dan khususnya kaum bangsawan kerajaan sebagai 

pemegarig kunci perdagangan.  

Di sisi lain, terjadinya kesejahteraan masyarakat masuk dalam persekutuan 

Limae Ajatappareng sangat ditunjang oleh struktur birokrasi kerajaan yang sudah 

teratur. Hal tersebut berkaitan dengan berfungsinya birokrasi tersebut sesuai bidang 

dan tugas dari masing-masing, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada raja 

(Datu, Addaowang dan Arung). Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya struktur 

kerajaan persekutuan di Limae Ajatappareng pada abad XVI, secara umum dapat 

dilihat pada Skema berikut ini. 
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C. Kepercayaan  

1. Keprecayaan animisme dan dinamisme 

Sebelum masuknya pengaruh luar di Sulawesi Selatan, khususnya di kerajaan 

persekutuan Limae Ajatappareng, konsepsi dari kepercayaan didasarkan pada 

kekuatan supernatural. Konsepsi tersebut adalah kepercayaan pada kekuatan gaib 

yang dimiliki oleh setiap benda-benda, biasa disebut dinamisme. Kepercayaan 

menganggap bahwa, setiap benda yang ada di alam jagat raya ini mempunyai 

kekuatan. Kekuatan itu, akan dapat merusak dan bermanfaat sangat ditentukan oleh 

kemampuan seseorang untuk mengendalikan. Dalam artian bahwa, ada seseorang 

yang diberikan suatu kekuatan untuk dapat menjinakkan atau memanfaatkan. Mana 

kala kekuatan yang dimiliki oleh benda-benda tertentu, tidak dapat dijinakkan akan 

menimbulkan marah bahaya dalam kehidupan keseharian masyarakat. Orang yang 

mempunyai kekuatan untuk dapat menjinakan mana’ atau tenaga gaib biasa hanya 

dari kalangan orang mempunyai kedudukan sebagai pawang dalam bahasa Bugisnya 

disebut pinati.  

Konsepsi kepercayaan pada kekuatan gaib pada setiap benda-benda 

direalisasikan dalam kegiatan “maccera arajang” yang dilakukan oleh setiap tahun 

oleh kerajaan di lingkungan persekutuan Limae Ajatappareng. Kebiasaan ini, 

dilakukan sejak berdirinya kerajaan sampai saat ini, yang prosesinya harus memenuhi 

syarat, tata cara, dan ketentuan adat. Benda-benda pusaka kerajaan biasanya 

dikeluarkan dari tempatnya, kemudian dibersihkan dari segala macam kotoran yang 

melekat dengan menggunakan air mawar dan jeruk-.nipis, terutama alat terbuat dari 
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besi. Pembersihan benda tersebut, harus disesuaikan hari dan waktu yang tepat, 

manakala syarat dan ketentuan itu dilanggar, maka timbul marah bahaya menimpa 

penduduk yang dalam bahasa Bugisnya, “lelei samo-samoe” artinya menulamya 

penyakit kutukan yang tidak dapat diobati disebabkan oleh murkanya arajang, karena 

diperlakukan tidak sesuai aturan upacara. Penyakit itu akan berahir, bila dilakukan 

kembali prosesi pembersihan benda-benda dari kerajaan sesuai dengan aturan dan 

syarat yang telah ditentukan menurut adat-istiadat kerajaan yang bersangkutan. Oleh 

karena itu, prosesi dan pelaksanaannya berbeda, baik waktu pelaksanaan maupun tata 

caranya.37 

Kegiatan maccera arajang, pada umumnya dilakukan oleh masyarakat dalam 

persekutuan Limae Ajatappareng pada waktu selesai panen padi atau menuai hasil 

ladang sebagai salah satu bentuk kesyukuran kepada Dewata Seuwwae atau Tuhan 

yang Maha Esa. Di sisi lain, kegiatan maccera arajang juga sebagai tanda atau simbol 

dari rasa terima kasih kepada benda-benda kerajaan yang melindungi usaha petani 

dan nelayan dari segala hama, rintangan dan selamat dari gangguan yang dapat 

menggagalkan hasil panen dan tangkapan, baik ikan, maupun hasil buruan. Dengan 

demikian, upacara atau kegiatan maccera arajang merupakan tradisi masyarakat yang 

sudah diatur berdasarkan adat istiadat (pangadereng), dan pelaksanaan atau 

kegiatannya dilakukan setiap tahun, terutama setelah selesai panen raya.38 

Dalam masyarakat juga sangat diyakini bahwa setiap benda mempunyai roh 

atau atma yang dapat memberikan penyakit tertentu pada seseorang disebut 

                                                             
37 Syahrir Kila, Sejarah Islam di Pinrang, ( Ujung Pandang: DEPDIKBUD Provinsi Sulawesi 

Selatan, 1997-1998), h. 104 
38 Suriadi Mappangara & Irwan Abbas. Sejarah Islam di Sulawesi Selatan. (Makassar: Biro 

KAPP Propinsi Sulawesi Selatan Bekerja Sama Dengan Lamacca Press, 2013), h. 75. 

 



66 
  

 
 

animisme. Usaha untuk menjaga agar roh atau atma agar tidak mengganggu 

kehidupan manusia yakni dengan cara memberikan sesajiari Pemberian sesajian tidak 

mengenal waktu dan tempat, sangat tergantung dari orang yang mengalami musibah 

atau penyakit. Prosesi pemberian sesajian berdasarkan ketentuan adat dan dilakukan 

oleh orang tertentu pada suatu kampung yang disebut “sanro wanua”. Besarnya 

biaya yang dikeluarkan sangat ditentukan oleh jenis musibah yang dialami, dan 

tingka: kesulitan menghilangkan roh itu pada seseorang. Oleh karena itu, pemujaan 

terhadap benda-benda tertentu dikalangan masyarakat merupakan keharusan dan 

merupakan ketentuan yang tidak dapat dihindari di dalam kehidupan keseharian.  

Realisasi dari konsepsi seperti ini, biasanya dilakukan pada tempat yang 

dikeramatkan oleh masyarakat seperti, pohon beringin, permandian, dan tempat asal 

mula terjadinya penyakit. Biasanya orang mendatang tempat tersebut dengan cara 

bernazar (kaul), yakni berjanji datang kembali ke tempat itu dengan cara 

menyembelih kambing atau kerbau sebagai wujud terima kasihnya pada roh penjaga 

kawasan itu. Dengan demikian, nyawa atau jiwa kambing, ayam, dan kerbau 

merupakan simbol untuk menenangkan para roh atau penjaga, sehingga jenis binatang 

ini menjadi tumbal atau korban.  

2. Kepercayaan Totemisme 

Kepercayaan yang ada dalam masyarakat dalam persekutuan Limae 

Ajatappareng, juga meyakini binatang tertentu mempunyai kekuatan yang dapat 

memberikan spirit dan kekuatan pada manusia. Jenis kepercayaan seperti ini menurut 

konsepsi antropologi masuk dalam totemisme, yaitu kepercayaan pada binatang dapat 

memberikan pertolongan pada manusia. Oleh karena itu, setiap kerajaan mempunyai 



67 
  

 
 

panji atau bendera kebesaran dengan menggunakan simbol binatang terutama ayam 

jantang seperti, Ceppagana (ayam berbulu putih, coklat, dan merah) Sidenreng, 

Bakkana (ayam berbulu putih bercampur coklat) Sawitto, Cellana (ayam dominan 

berbulu merah) Suppa, Putena (ayam berbulu putih) Rappeng dan Korona (burik) 

Aliita.39  

Adapun masyarakat Bugis yang masuk dalam persekutuan Limae 

Ajatappareng meyakini dan menganggap bahwa, keturunan dan kerabatnya juga ada 

yang menjadi binatang terutama dari jenis buaya. Konsepsi kepercayaan seperti sudah 

merupakan kelaziman dalam masyarakat Bugis. Oleh karena itu, setiap melakukan 

prosesi upacara maccera arajang. pemberian sesajian kepada karabatnya yang 

menjelma tersebut, diikutsertakan sebagai wujud pengabdian. Apabila di dalam suatu 

prosesi atau kegiatan upacara tertentu dengan tidak mengikutsertakan, maka sering 

terjadi halangan berupa tertundanya acara karena faktor alam.  

Kepercayaan kepada binatang, biasanya dijadikan alamat atau tanda akan 

terjadi sesuatu. Misalnya orang yang akan mendapat kunjungan kerabat dekat atau 

jauh mendapatkan tanda berupa ayam betina sedang beradu dibawah kolom dapur. 

Sedangkan bila mendapat musibah, orang yang sedang makan akan dijatuhi lipan 

yang tepat masuk dipiringnya. . Alamat atau tanda akan terjadi kematian pada 

keluarga yakni biasanya diisyaratkan oleh suara burung hantu dan burung malam 

yang sangat memilukan melewati bubungan rumah.  

3. Kepercayaan Ancestor worship 

                                                             
39 Chirtian Pelre. The Bugis, trj. Abdul Rahman Abu Dkk., Manusia Bugis, h.5. 
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Dalam masyarakat Bugis Limae Ajatappareng, juga sangat memuja dan 

memuji leluhurnya. Konsepsi pemujaan terhadap leluhur dalam ilmu budaya masuk 

dalam kategori kepercayaan “ancestor worship”. Pemujaan terhadap leluhur 

berkaitan dengan adanya anggapan bahwa, leluhur yang sudah meninggal merupakan 

wakil dan titisan dari “Dewata Seuwwae” atau Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena 

itu, dengan mengadakan pemujaan segala hasrat dan keinginan dari orang yang 

memuja biasanya terkabul sangat tergantung pada kaul atau nazar yang akan 

diberikan kelak.  

Menurut konsepsi kepercayaan orang Bugis, pemujaan terhadap leluhur 

merupakan perwujudan dan manifestasi secara langsung dari bentuk pengabdian 

seseorang. Bentuk pengabdian dan manifestasi tersebut, diwujudkan dengan 

melakukan upacara yang disebut “matturiolong” atau pemberian sesajian. Tradisi 

atau kebiasaan dilakukan setiap tahun sesuai waktu dan tempat berdasarkan petunjuk 

seorang dukun atau “sanro”. Dengan mengadakan upacara merupakan kewajiban 

yang harus dipenuhi oleh keluarga tertentu, teutama yang mempunyai garis keturunan 

langsung dengan “To Manurunge”. Kerabat atau keluarga yang lalai mengadakan 

upacara tahunan tersebut, biasanya mendapat isyarat berupa kesurupan dari leluhunya 

atau “adongkokeng tau riolona” salah seorang anggota keluarganya dengan suara 

yang lain dari biasanya.40  

Realisasi pemujaan biasanya dilakukan pada tempat tertentu, seperti pohon 

besar, batu yang dianggap sebagai tempat bersemayamnya para roh atau jiwa para 

leluhur yang sudah meninggal. Tempat yang dianggap bersemayamnya para roh 

leluhur tersebut, diberi bangunan berbentuk rumah dan hiasan seindah mungkin agar 

                                                             
40 Chirtian Pelre. The Bugis, trj. Abdul Rahman Abu Dkk., Manusia Bugis, h.7 
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arwah atau atma dapat bertempat tinggal menetap dan tidak ke mana-mana lagi. 

Bahkan ada kecenderungan pada wilayah sekitarnya diberi pembatas berupa pagar 

agar ada perbedaan dengan daerah sekitarnya, di mana lokasi itu disebut dalam istilah 

Jawa "tanah pardikan” atau tanah paling disucikan yang bebas dari macam jenis 

pajak kerajaan atau sima.  

Suku Bugis yang masuk dalam persekutuan Limae Ajatappareng, Juga 

mempunyai konsepsi kepercayaan terhadap alam raya sebagai macro cosmos, 

manusia itu sendiri sebagai micro cosmos. Wujud dari konsepsi itu, didudukkan pada 

unsur alam yang terdiri atas: api, tanah, angin dan air. Aplikasi kepercayaan ini, 

dituangkan ke dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dijadikan sebagai wahana 

keberanian yang dalam bahasa Bugis “eppami awewangenna taue, iyanaritu, api, 

anging, tana, uwae” artinya. empat yang menjadi unsur utama manusia yakni api, air, 

tanah, dan angin. Konsepsi micro cosmos pada manusia merupakan pengejawantahan 

dari  macro cosmos, di mana hukum alam yang berlaku secara siklus, juga berlaku 

pada manusia. 

4. Kepercayaan Agama Islam 

Islam baru masuk dan berkembang di Ajatappreng saat abad ke XVII M. 

Proses islamisasi di Ajatappareng berlangsung dalam tiga tahap yaitu: (1) tahap 

perkenalan masyarakat setempat terhadap Islam melalui perdagang dan pelayaran 

mereka ke daerah lain di Nusantara yang lebih dahuluan menerima Islam, (2) tahap 

kedatangan para eksodus Melayu di daerah Ajatappareng pasca pendudukan Portugis 

atas kesultanan Malaka pada tahun 1511 M., (3) tahap kedatangan tiga datuk dari 

Minangkabau, dimana Datuk ri Bandang datang ke Ajatappareng untuk menyebarkan 
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agama Islam sekitar tahun 1607 M., dan berhasil mengislamkan tiga raja lokal di 

Ajatappareng, yaitu: pertama; Addatuang (raja) Sidenreng La Patiroi Matinroé ri 

Massépé, kedua; La Pakallongi Arung (raja) Rappeng dan ketiga; Wé Passullé Daéng 

Bulaéng Matinroé ri Mala (Addatuang [raja] Sawittto merangkap Datu [raja] 

Suppa).41 Datuk ri Bandang tidak mengislamkan lagi La Massora Arung (raja) Alitta, 

karena raja tersebut telah memeluk Islam bersamaan dengan syahadatnya raja Gowa I 

Mangngerangi Daeng Manra’bia Sultan Alauddin pada tahun 1603 M. Setelah raja-

raja Ajatappareng memeluk agama Islam, selanjutnya mereka menyebarkan agama 

Islam kepada rakyatnya. Dalam waktu yang relatif singkat, masyarakat Ajatappareng 

secara umum memeluk telah agama Islam. Keadaan masyarakat Ajatappareng setelah 

memeluk agama Islam hampir segala tingkah laku serta gerak langkah masyarakat 

dipengaruhi oleh ajaran agama Islam. 

D. Stratifikasi Masyarakat di Persekutuan Limae Ajatappareng 

Dalam kehidupan masyarakat dalam lingkungan persekutuan Limae 

Ajatappareng, pada dasarnya telah mengenal stratifikasi sosial yang cukup tajam, 

terutama pembagian individu berdasarkan kelas yang ditentukan berdasarkan adat. 

Adanya perbedaan secara mendasar membuat interaksi diantara individu dan 

kelompok mempunyai keterbatasan. dimana hanya katangan tertentu dapat 

melakukan hubungan secara bebas Semakin tinggi kedudukan dan status sosial di 

dalam masyarakat, semakin terbatas interaksi yang dapat dilakukan, dan semakin 

rendah kedudukan dan status seseorang makin bebas melakukan interaksi. 

Kecenderungan seperti itu, berlaku secara umum di dalam kehidupan sehari-hari, baik 

                                                             
41 Ahmad yani, Islamisasi di Ajatappareng Abad XVI-XVII ( Suatu Tinjauan Historis) h. 104 
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didalam intensitas hubungan, maupun tingkah laku Adanya keterbatasan dan 

kecenderungan dalam melakukan interaksi sangat ditentukan oleh peranan ditengah-

tengah masyarakatnya.  

Pada masyarakat Bugis Limae Ajatappareng, klasifikasi yang sudah 

ditentukan berdasarkan adat tidak dapat dirubah secara sepihak. Adapun klasifikasi 

dimaksud, terdiri atas: (1) Arung atau Datu (2) To Maradeka dan (3) Ata’. Dengan 

demikian, bahwa genealogi dan kedudukan orang Bugis didalarn masyarakat sangat 

ditentukan oleh garis keturunan ayah atau yang istilah Bugisnya disebut “amboemi 

mappabati” artinya ayahlah atau bapak menentukan garis keturunan seorang anak. 

Akan tetapi status dan kedudukan ibu juga mempunyai peranan penting dalam 

penentuan keturunan, terutama dalam istilah senggeng pali. 

Secara spesifik, pembagian kelas dari kalangan bangsawan Bugis dapat dibagi 

atas tiga sesuai peranannya, meliputi: Arung atau Datu, Ana' rung Matase', Ana' 

Arung Sipuwe. dan Ana' Arung Sala. Kedudukan Arung atau Datu adalah orang 

menjadi raja atau penguasa pada suatu daerah, di mana peranannya sebagai 

pemimpin. Ana’ Matase adalah orang yang terlahir dari seorang ayah dan ibu dari 

kalangan raja yang berkuasa, maka anak yang dilahirkan bergelar bau' atau anak 

pattola (putra/putri mahkota).42 Status ana’ arung sipuwe yaitu anak yang dilahirkan 

dari ayah seorang raja, namun ibunya dari kalangan orang biasa atau to maradeka, 

maka gelar yang disandang adalah Petta. Anak yang dilahirkan dari ayah seorang raja 

dan ibu dari kalangan budak atau ata' (pupu' atau nielli), bila melahirkan anak yang 

disebut ana' arung sala dengan gelar Puang. Penggunaan gelar Andi yaitu hasil 

perkawinan antara ana' arung matase yang kawin dengan ana' arung sipuwe. Adapun 

                                                             
42 Edwar L Poelinggomang. Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-

1942, (Yogyakarta: Ombak, 2004), h. 70 
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gelar tersebut dipakai dalam kalangan masyarakat persekutuan Limae Ajatappareng, 

di mulai pada awal terbentuknya kerajaan.43  

Golongan kedua dalam pelapisan sosial orang Bugis adalah to maradeka 

adalah kelompok masyarakat yang mayoritas pada suatu kerajaan. Kelompok ini, 

mempunyai kedudukan atau memegang peranan dalam bidang tertentu, misalnya 

sebagai peternak, petani, dan pedagang. Status inilah yang menjadi perjuangan utama 

dalam persekutuan Lima ajatappareng, Karena fungsinya sebagai pilar utama pelaku 

sistem perekonomian kerajaan.  

Golongan ketiga dalam masyarakat Bugis adalah ata', mempunyai tempat 

paling rendah kedudukannya dalam stratifikasi atau pelapisan Secara teoritis, 

golongan budak mempunyai dua kedudukan yang berbeda yakni ata' pu'pu dan ata' 

nielli. Kedudukan ata' pupu' adalah budak yang secara turun temurun menjadi hamba 

sahaja yang setia pada keluarga raja. Golongan ini, menjadi ata' karena dijadikan 

rampasan perang sekaligus sebagai ganti rugi peperangan oleh raja yang ditaklukkan. 

Orang menjadi ata' pu'pu dapat terjadi karena kemiskinan, yatim piatu, dan 

pendatang (bahasa Bugisnya “woro”), sehingga dengan suka rela diri dan 

keluarganya berikrar untuk menjadi hamba raja seumur hidup. Dengan kata lain, 

bahwa hidup dan kehidupan diri dan keluarganya sangat ditentukan oleh kemurahan 

hati raja sebagai majikan.44 Oleh karena itu, golongan budak dalam kategori ini 

banyak dimiliki oleh kerajaan besar sebagai salah satu bukti dari kemegahan dan 

kemakmuran di Sulawesi Selatan, khususnya kerajaan yang masuk di dalam 

persekutuan Limae Ajatappareng.  

                                                             
43 Abd Razak Daeng Pattunru, Sejarah Lokal Sulawesi Selatan. (Makassar: PUSKIT-

LEPHAS, 2004) h. 50 
44 Burhanuddin Pabitjara, Konfederasi Limae Ajatappareng Abad XVI ( Suatu Tinjauan 

Historis), h. 90 
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Sedangkan golongan kedua dari yakni ata' nielli yaitu orang yang menjadi 

budak karena utang atau kalah dalam berjudi, sehingga diri dan keluarganya dijadikan 

taruhan. Kebiasan seperti itu, sudah menjadi tradisi umum kehidupan orang Bugis di 

daerah persekutuan terutama sebelum agama Islam menjadi tuntunan hidupnya 

Golongan kedua ini, menjadi orang bebas atau to maradeka, apabila mampu melunasi 

utang piutang yang sudah disepakati bersama dengan raja atau orang yang memberi 

piutang.45  

Hal tersebut sesuai pandangan hidup orang Bugis yang menyatakan bahwa, 

“naiya taue maggau ri asenge abotoreng, mannapada bulue tanrena capputo, 

lebimoi cappu rigorra, nanre api, nasaba enka risoroseng kaddarona," artinya, 

walaupun harta benda setinggi gunung, apabila mengerjakan judi ahirnya akan habis 

juga. Oleh karena itu, lebih baik harta habis benda dicuri, dirampok dan dilalap api 

masih ada tersisa berupa tanah sebagai modal terahir.  

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Nene' Mallomo atau La Panggala dengan 

ungkapan Bugis yakni, “naiya riaseng jama-jamang abotoreng, pabelle-belle na 

kalasi, naceko-ceko maddibola” artinya, orang yang mengerjakan atau melakukan 

penjudian, sebab orang akan menjadi pembohong dan sekaligus sebagai penipu. Oleh 

sebab itu, kegiatan perjudian di kerajaan persekutuan Limae Ajatappareng tidak 

diperbolehkan, karena dianggap sebagai pelanggaran etika dan tata karma kehidupan 

masyarakat.46

                                                             
45 Lontara’ Addituang Sidenreng, h. 5 
46 Lontara’ Addituang Sidenreng, h. 5 
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BAB III 

HUBUNGAN KEKERABATAN DAN POLITIK ANTARA KERAJAAN- 

KERAJAAN DI LIMAE AJATAPPARENG 

A. Garis keturunan atau genealogi  

Dalam pengembangan kerajaan yang masuk di dalam persekutuan Limae 

Ajatappareng, pada hakekatnya raja-raja yang ada di daerah ini adalah satu turunan, 

baik yang berada pada kerajaan besar maupun kerajaan kecil sebagai palili’ atau 

kerajaan dikuasai. Adanya hubungan kekerabatan, bukan hanya terjadi diantara para 

raja dengan raja, akan tetapi juga dilakukan antara rakyat dengan rakyat yang masuk 

di dalam persekutuan tersebut. Tidak mengherankan jika masyarakat dan raja begitu 

mudah mengadakan suatu persekutuan tanpa didahului adanya perseteruan 

ataupermusuhan diantara kelima kerajaan itu.  

Menurut Iontara’ Sidenreng, bahwa keturunan raja Sidenreng, Rappeng, 

Sawitto, Alitta, dan Suppa yakni “seddimitu lorongeng na lima takkena”.1 Dalam 

artian, diibaratkan satu pohon penopan yang mempunyai tangkai kelima kerajaan 

sebagai tempat bertumpu. Hal tersebut dibuktikan perkawinan yang dilakukan oleh 

La Bungenge’ dengan Manurunge ri Bulu’ Paleteang atau Puang ri Sompae Datu 

Sawitto dan We Tepu Linge atau Manurunge ri Lawarangparang Datu Suppa. 

Penerimaan La Bangnge’ sebagai suami dari kedua kerajaan Sawito dan Supa pada 

hakekatnya berkaitan dengan adanya keinginan, serta kecenderungan untuk tetap 

mempertahankan garis keturunan atau genealogi sebagai turunan bangsawan berdarah 

putih (arung matase) dalam istilah orang Bugis “tau maddara takku

                                                             
1 Lontara Addituang Sidenreng, h. 120 
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Kecenderungan untuk dimadu dari ke dua kerajaan pada waktu bersamaan 

mempunyai kaitan erat dengan adanya keinginan masingmasing dari kerajaan 

mempertahankan garis keturunan sebagai to manurung. Tradisi mempertahankan 

garis keturunan bagi bangsawan Sulawesi Selatan sudah merupakan hukum adat yang 

tidak dapat dipungkiri secara umum. Menurut adat orang Bugis yang berlaku turun 

temurun sampai saat ini, mengawini saudara perempuan sekandung tidak 

diperbolehkan. Namun larangan tersebut diperbolehkan bila kakaknya meninggal 

dunia bisa digantikan adik sekandung yang dalam istilah Bugisnya “sisulle 

angkangulung”1.  

Hubungan kekerabatan diantara kerajaan yang masuk dalam lingkungan 

persekutuan Limae Ajatappareng dilanjutkan oleh Datu ke dua Suppa yang bernama 

La Tedunglompo yang mengawini kemanakannya sendiri bernama We Pattuling 

Arung Cempa dari Bacukiki anak dari saudaranya yang bernama We Tamanroli Datu 

ke dua kerajaan Sawitto. Hubungan kekerabatan dipererat lagi oleh raja ke lima dari 

Datu Suppa yang bernama La Makkarawie mengawini Arung Lowa sebagai 

Addawoang Sidenreng.  

Perkawinan kerajaan Sidenreng dengan raja lain dalam persekutuan Limae 

Ajatappareng, di mulai oleh Addaowang ke dua bernama La Songkopulaweng 

mengawini We Pawawoi Arung Bacukiki sebagai lili’ atau kerajaan taklukan dari 

Datu Suppa. Bahkan Addaowang ke lima dari Sidenreng yang bernama La 

                                                             
1 H. A. Rahman Rahim. Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis, (Yogyakarta: Ombak, 2011), h. 

42 
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Pateddungi menjalin hubungan perkawinan dengan We Gimpo Datu ri Sompae 

sebagai Datu ke empat Sawitto.2  

Hubungan kekerabatan dipererat oleh raja La Towudani yang menguasai dan 

bertahta pada lima kerajaan sekaligus di persekutuan Limae Ajatappareng yakni, 

Suppa, Alitta, Sidenreng, dan Rappeng, Savwitto.3 Kedudukan Towudani 

berdasarkan silsilah pada kerajaan Suppa merupakan Datu ke sembilan, di kerajaan 

Alitta sebagai Arung ke tujuh. Sedangkan pada kerajaan Rappeng sebagai Arung 

yang ke enam bertahta. Adapun kedudukan Tuwudani di kerajaaan Sidenreng 

kedudukannya sebagai Addaowang yang ke sepuluh, dan kedudukan pada kerajaan 

Sawitto sebagai Datu yang ke tujuh. Bahkan di luar persekutuan Limae Ajatappareng, 

kedudukan Towudani adalah raja yang masih bertahta di kerajaan Citta (Soppeng) 

atau yang lebih dikenal sebagai Datunna Citta.4 

Berdasarkan uraian tersebut, pada hakekatnya kerajaan yang masuk dalam 

persukutuan Limae Ajatappareng adalah geanologi atau kerabat yang sangat besar 

yang dalam bahasa Bugisnya sering disebut “tau siappang atau tau seddi 

lorongengngenna”. Tidak mengherankan, jika terbentuknya persekutuan Limae 

Ajatappareng dengan cepat dapat terealisasi, tanpa melalui hambatan yang berarti. 

Dalam artian bahwa, persekutuan itu terbentuk berdasarkan kepentingan dari masing-

masing kerajaan tanpa dipaksakan, karena adanya ikatan kekerabatan atau genealogi. 

Dengan demikian, salah satu konsepsi yang paling ampuh dilakukan oleh raja dalam 

membina persekutuan dan untuk menghimpun kekuatan dibidang komoditi 

                                                             
2 Muhammad Amir. Konfederasi Ajatappareng;, h. 21 

 
3 Chirtian Pelre. The Bugis, trj. Abdul Rahman Abu Dkk., Manusia Bugis, h. 55 
4 Lontara Addituang Sidenreng, h. 129 
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perdagangan adalah melalui jalur perkawinan yang dalam bahasa Bugisnya disebut 

“cappa katawwang”. 

  

B. Terbentuknya Persekutuan Limae Ajatappareng  

Keberadaan kerajaan Suppa di Sulawesi Selatan sebagai pemegang hegemoni 

perdagangan, dilatari oleh jalur perdagangan nusantara yang semakin ramai. Hal itu, 

berkaitan dengan terbukanya laut Cina sebagai jalur perdagangan utara-selatan, 

karena dikelilingi pulau-pulau. Terbukanya jalur perdagangan utara-selatan tersebut, 

sehingga dapat menghubungkan secara langsung antara Cina dengan Kepulauan 

Nusantara dan India pada awal abad XVI. Di sisi lain, yang membuat jalur 

perdagangan dan pelayaran semakin ramai yakni ditemukannya kompas sebagai suatu 

alat yang dapat digunakan sebagai penunjuk arah mata angin, sehingga pelayaran 

pesisir pantai sudah berani mengarungi lautan bebas5. 

Terbukanya jalur itu, sangat menguntungkan kedudukan persekutuan Limae 

Ajatappareng sebagai pemegang kunci pintu barat perdagangan di Sulawesi Selatan. 

Salah satu langkah antipatif keadaan pada waktu itu, yakni dengan cara mengajak 

kerajaan Sidenreng, Rappeng, Sawitto, Alitta untuk bersekutu. Persekutuan itu 

dilakukan untuk dapat mengantisipasi permintaan barang dagangan yang sangat laris 

di pasaran berupa: beras, kayu cendana, kulit penyu. Penghasil utama barang atau 

komoditi ekspor beras, dihasilkan oleh kerajaan Sindenreng, Rappeng, Alitta, Sawitto 

pada Waktu itu. Adapun kayu cendana, pada umumnya dihasilkan oleh ke lima 

                                                             
5 Chirtian Pelras. The Bugis, trj. Abdul Rahman Abu Dkk., Manusia Bugis, h.20 
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kerajaan, sedangkan kulit penyu hanya di hasilkan oleh kerajaan Suppa dan Sawitto, 

karena berada di pesisir pantai.  

Ajakan untuk mengadakan persekutuan, dilatarbelakangi oleh ikatan 

kekerabatan, di mana raja dan rakyat memiliki hubungan genealogis diantara lima 

kerajaan tersebut. Hal tersebut, sesuai prinsip orang Bugis yang menyatakan “mau 

maja riaseng siajing na sempu lolo detu napettu perru lolona, nareko de siri’na 

pessenasi ritajeng, mau mingka decengna nareko tau laing, tau laeng memengngi" 

artinya, walaupun bagaimana buruknya perangai keluarga, tidak akan mencelakakan, 

sebab kalau tidak mempunyai harga diri, rasa iba atau haru pasti ada. Sebaik-baiknya 

kelakuan dan kebaikan orang, kedudukan tetap sebagai orang ditengah kerabat. 

Selanjutnya, “naiya ri asengnge sempulolo, pilami adecengeng, tenapitaiki ajaretta”, 

artinya, kerabat atau keluarga pada hakekatnya selalu berniat pada kebaikan, dan 

tidak mempunyai kecenderungan untuk berbuat jahat, kecuali terpaksa.  

Di sisi lain, terbentuknya persekutuan didasarkan pada kepentingan dari 

masing-masing kerajaan dalam usaha mengembangkan kesejahteraan rakyat yang 

dipimpinya. Pengembangan kesejahteraan sesuai prinsip utama Seorang raja atau 

pemimpin Bugis pada abad XVI yakni, “nariasengnge pangulu ri kampongnge, 

messopi pakamponna. na messo, matinropi pakkamponna, na matinro, nareko 

malupui pangkampona, makapopangi pangulue”. 6Artinya: yang dimaksud seorang 

pemimpin atau raja tidak akan makan-sebelum rakyat kenyang, tidak tidur sebelum 

rakyatnya tidur, lebih baik hidup menderita seumur hidup. Hal tersebut, merupakan-

salah satu konsekuensi logis yang harus didipertanggunjawabkan dan diterima 

                                                             
6 Stephen C. Druce, The Lands West Of The Lakes: A History Of Ajatappareng Kingdoms Of 

South Sulawesi 1200 to 1600 CE, h.228-233 
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Seorang raja karena kedudukan sebagai pemimpin serta peranannya pengayom 

masyarakat. 

Barangkali ada tiga faktor utama yang menyebabkan persekutuan Sawitto 

pada abad ke-16 dengan Suppa, Sidenreng, Rappang, dan Alitta. Pertama, sekitar 

tahun 1500 Sawitto telah muncul sebagai pemerintahan yang dominan di wilayahnya 

dan dengan demikian kurang peduli dengan kohesi internalnya. Kedua, Suppa 

mungkin telah memulai hubungan dengan Sawitto tak lama setelah kekalahan 

Sidenreng untuk mengkompensasi kemungkinan pengurangan produk yang dapat 

diekspor dari Sidenreng, terutama karena permintaan eksternal untuk barang-barang 

Sulawesi Selatan tampaknya meningkat pada abad ke XVI.7 Ketiga, selama abad ke 

XVI terjadi persaingan yang semakin ketat antara kerajaan-kerajaan besar di Sulawesi 

Selatan untuk menguasai perdagangan, lahan pertanian, dan penduduknya, yang 

mungkin telah mendorong kelima kerajaan tersebut untuk lebih banyak bekerja sama. 

Selain itu, meningkatnya pengaruh kerajaan Gowa Makasar di sepanjang pantai barat 

semenanjung mungkin menjadi pertimbangan penting dalam pembentukan aliansi 

antara Suppag dan Sawitto. 

Terbentuknya persekutuan di Limae Ajalappareng abad XVI yaitu pada masa 

pemerintahan La Makkarawie Datu Suppa yang diperkiran pada tahun 1523 Masehi. 

Pernyataan ini sesuai dengan data yang diperoleh dari lontara’ yang menyatakan 

bahwa “seppulo dua taung rumpa’nna arajange ri lamalaka, na ripamullani 

assijanciangnge riasenge Limae Ajatappareng”, artinya, dua belas tahun jatuhnya 

                                                             
7 Darwis Rasyid. Sejarah Kabupaten Tk. II Pinrang. (Ujung Pandang: Balai Kajian Sejarah 

dan Nilai Tradisional, 1985), h. 88 
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Malaka, di mulainya ikrar yang dinamakan Limae Ajatappareng.8 Adapun kerajaan-

kerajaan yang mengadakan persekutuan tersebut, antara lain, kerajaan Suppa, 

Sidenreng, Sawitto, Alitta dan Rappeng. Masing-masing kerajaan yang bersekutu 

tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk tetap menjaga hubungan atau 

kerjasarna, terutama dalam aspek ekonomi, politik serta budaya sebagai Wujud 

kebersamaan. Di sisi lain, kerajaan yang bersekutu tidak diikuti oleh ambisi untuk 

saling menguasai antara satu dengan kerajaan lainnya..  

Kerjasama dalam berbagai aspek tersebut, tidak ditunggangi oleh adanya 

keinginan untuk menguasai secara penuh atau sebagian salah satu Wilayah dari 

kerajaan dalam persekutuan Limae Ajatappareng atau menguasai persekutuan itu 

sendiri. Faktor-faktor inilah menjadi penyebab Adanya suatu ikatan solidaritas 

diantara kerajaan, bahkan diwujudkan dalam Sebuah ikrar bentuk nyata.  

Masing-masing kerajaan yang berikrar diwakili raja La Pateddungi dari 

Addaowang Sidenreng, La Paleteyangi raja atau Datu Sawitto, La Makkarawie Datu 

Suppa, La Pakkolongngi Arung Rappeng dan juga sebagai Arung Alitta. Isi dari ikrar 

persekutuan Limae Ajattappareng Berdasarkan lontara, sebagai berikut :  

“Naiya Limae Ajattappareng silelang bola lima bili.’ Kegi-kegi napoji inanna 
iyanatu nauttamai, natimpa tange’na Limae nauttamai ana’na la timpa tange 
na Limae nassu ana’na, tenri sokkang ri teyana anae’ tenri lawa ri maelona, 
sijellokeng jori tana, tessitaro pakka seseyang maruma siliwekkang makkaja 
sipalalo, malilu sipakainge, siakkoling-kolingeng sipakainge rideceng 
paggakangna, rebba sipatokkong mali Siparappe, tesijelloreng roppo-roppo, 
tessi akellang-kellangeng limae masiyajing, tasiyenrekeng ri bulu tasinoreng 
ri lompo, deceng tauru ja ‘laduwai tessiyasengeng deceng rekko cedde ‘mi 
padecengngi, iyapa namadeceng napodecengi idi limae, tapada poadai 
tapada bicarakki pada tuttungi petau makkeda siyatepperengngi mappau 
tessipabelleang, malasai seddi, mabburai eppa, malasai dua mabburai tellu, 
malasa teliu mabburai dua, malasai eppa mabburai Siddi, tasitudangnge 

                                                             
8 Lihat, Abdul Latif. Para Penguasa Ajatappareng; Refleksi Sejarah Sosial Politik Orang 

Bugis, h. 56 
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massiyajing lima tassapai unganna gangkanna talolongengnna deceng 
paggangkanna iya nasiturusina ikkeng Limae Ajattappareng naripadupa iya 
riajjancingengnge.9  

Artinya: Kerajaan Limae Ajattappareng diibaratkan seperti rumah ‘ yang 
mempunyai lima kamar, di mana salah satu dari ke lima kamar yang disukai 
itulah yang dimasuki. Terbuka pintu untuk keluar masuk bagi anak-anaknya, 
dan tidak ada paksaan serta keinginan untuk menghalangi kemauannya. 
Masing-masing menentukan batas daerah, dan mempunyai kebebasan untuk 
mencari nafkah, Saling Inemperingati dalam kebajikan dan menegur yang 
salah. Bahkan tidak ada keinginan untuk -berhenti menyampaikan kebaikan. 
Bila jatuh harus saling menegakkan, jika hanyut harus saling tolong 
menolong. Tidak ada keinginan untuk menunjukkan keburukan dari ke lima 
bersaudara Ke limanya harus secara bersama-sama mendaki ke gunung, dan 
menuruni lembah. Adapun kebaikan dan keburukan ditanggung bersama. 
Tidak dianggap baik jika hanya sebagian menikmatinya. Akan dikatakan baik, 
jika dinikmati secara bersama. Bila ada masalah, maka ke limanya harus 
membicarakan persoalan itu, dan masing-masing harus hadir. Saling 
menentukan dan mentaati batas dalam berbicara, saling mempercayai dan 
tidak akan berdusta. Sakit satu empat yang mencari obat, sakit dua tiga, yang 
mencari obat sakit tiga dua mericari obat, empat sakit satu yang mencari obat. 
Kelima bersaudara bersatu dan berusaha untuk mencari kebajikan. 
Kesepakatan ini, merupakan ikrar dari Limae Ajattappareng yang harus 
dibuktikan sesuai isi ikrar dalam kehidupan kelak.10 

Berdasarkan isi ikrar itu, bahwa ke lima kerajaan mempunyai hak dan 

wewenang serta kebebasan mengembangkan kerajaannya. Kelima kerajaan  Yang 

bersekutu tidak ada salah satu diantara mereka akan mentolerir atau dapat memegang 

hegemoni di persekutuan Ajatappareng. Dengan kata lain, bahwa masing-masing raja 

mempunyai kedaulatan atas wilayah kerajaannya, seperti sebelum terjadinya 

persekutuan tersebut. Bahkan rakyat dalam persekutuan mempunyai kebebasan untuk 

mencari nafkah di kerajaan lain, tanpa mendapat gangguan dan mempunyai 

kemerdekaan untuk menetap pada kerajaan dalam persekutuan tersebut tanpa 

meminta Izin terlebih dahulu.  

                                                             

9 Lontara Akkarungeng Suppa, h. 28-29. Lht juga dalam, Muhammad Amir. Konfederasi 

Ajatappareng; Kajian Sejarah Persekutuan Antarkerajaan di Sulawesi Selatan Abad ke-16) h. 71. 

10 Muhammad Amir. Konfederasi Ajatappareng; Kajian Sejarah Persekutuan Antarkerajaan di 

Sulawesi Selatan Abad ke-16) h. 72 
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Setiap kerajaan yang mengalami masalah atau musibah, terutama masalah 

berkaitan dengan orang banyak merupakan tanggung jawab Kerajaan lain untuk ikut 

serta memberi bantuan. Bantuan diberikan tidak mempunyai tendensi tertentu kepada 

kerajaan yang dibantu, hanya sematamata terikat oleh ikrar dan tali kekerabatan. Hal 

tersebut, sesuai dengan konsepsi dasar ikrar yang berbunyi, “rebba sipatokkong. Mali 

siparappe, malelu sipakainge” artinya, setiap kerajaan yang masuk dalam 

persekutuan mempunyai kewajiban saling tolong-menolong, menegakkan keadilan 

dan bila mendapat kecelekaan harus saling menyelamatkan, jika lupa sesuatu harus 

diingatkan.  

Status dan kedudukan dari ke lima kerajaan semuanya sama posisinya dalam 

menentukan kebijakan dalam persekutuan itu. Apabila didasarkan pada urutan 

kerajaan, maka raja Suppa, Sidenreng dianggap sebagai yang tertua dalam 

persekutuan itu. Sedangkan kerajaan lainnya, seperti kerajaan Rappeng, Alitta dan 

Sawitto dianggap sebagai saudara muda dalam persekutuan itu. Akan tetapi, segala 

keputusan yang akan diambil, biasanya ke lima kerajaan itu diundang dalam suatu 

rapat kerajaan untuk menentukan kebijakan, terutama menyangkut masalah dihadapi, 

tindakan harus dilakukan untuk perkembangan dari persekutuan Limae 

Ajatappareng.11 

Mengenai gelar raja berbeda di dalam persekutuan itu, misalnya: Datu Suppa, 

Datu Sawitto, Addawoang Sidenreng, Arung Rappeng dan Arung Alitta, merupakan 

hal yang lumrah di dalam pemakaian gelar kerajaan di Sulawesi Selatan. Gelar yang 

berbeda antara Addawoang dengan Arung, merupakan kebiasan umum dalam 

                                                             
11 Abd. Latif. Para Penguasa Ajatappareng; Refleksi Sejarah Sosial Politik Orang Bugis, h. 

55 
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masyarakat untuk menyebutkan raja atau pemimpin kerajaan, bukan sebagai kerajaan 

taklukan. Kenyataan tersebut, terlihat pada penamaan dan penggunaan nama gelar 

pada kerajaan besar seperti, Payung ri Luwu, Mangkau ri Bone, Sombaya ri Gowa 

dan Maradiya di Mandar.  

Dengan demikian, bahwa kerajaan Suppa yang memakai gelar Datu pada 

rajanya, bukan sebagai penguasa tunggal atas kerajaan yang bersekutu dalam wilayah 

Limae Ajattappareng. Kerajaan Sidenreng memakai gelar Addaowang dan Alitta, 

Rappeng memakai gelar Arung. Bukanlah kerajaan palili atau kerajaan yang 

ditaklukan oleh kerajaan Suppa dan Sawitto melalui suatu ekspansi maupun 

peperangan. Akan tetapi, kerajaan Rappeng, Sidenreng dan Alitta adalah kerajaan 

yang berdaulat atas daerah kerajaannya dan tidak ada perjanjian yang mengharuskan 

membayar upeti kepada kerajaan lainnya.12  

Dalam ikrar tersebut, tidak ada keharusan untuk menutup diri terhadap 

berhubungan dengan kerajaan luar, terutama perdagangan, baik kerajaan yang ada di 

wilayah Sulawesi Selatan, maupun kerajaan yang berada di luar Sulawesi. Dalam 

artian bahwa dalam persekutuan di Limae Ajatappareng untuk melakukan kegiatan 

niaga tidak mengenal adanya politik ekonomi proteksi serta monopoli perdagangan 

yang didominasi oleh kerajaan tertentu.  

Walaupun kedudukan kerajaan Suppa sebagai pemegang pintu kunci 

perdagangan jalur barat tetap memberikan kebebasan kerajaan lain untuk 

mengadakan hubungan dagang dengan saudagar lain. Bahkan pedagang dari luar 

persekutuan Limae Ajatappareng bebas untuk mengadakan transaksi dengan 

                                                             
12 Abd. Latif. Para Penguasa Ajatappareng; Refleksi Sejarah Sosial Politik Orang Bugis, h. 

55-56 
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perdagangan di Suppa, tanpa dihalangi. Sedangkan pedagang dalam persekutuan, 

juga mempunyai kebebasan berniaga atau berdagang keluar misalnya, ke Kalimantan, 

Jawa, Malaka dan Sumatera, Patani dan Pahang.  

C. Perkawinan politik  

Pelayaran dan perdagangan yang dilakukan oleh orang Bugis tidak hanya di 

Nusantara, bahkan sampai ke Malaka dan kepulauan Madagaskar di Afrika Selatan. 

Pernyataan tersebut, diperkuat oleh pendapat para ahli sejarah yang menyatakan 

bahwa, semenjak abad XV, orang Bugis sangat terkenal sebagai pelaut ulung dan 

berani. Bahkan raja Malaka pada waktu itu menulis buku tentang kegiatan pelayaran 

di kepulauan-kepulauan Nusantara melalui keterangan lisan dari pedagang Bugis 

yang sedang berlabuh di Malaka. 13 

Jiwa sebagai pelaut mempengaruhi watak, karakter, dan kepribadian dari 

orang Bugis yang bersifat avunturier, yakni, suatu jiwa yang berani mempertaruhkan 

hidupnya di rantau orang. Pertaruhan hidup itu, sesuai dengan teori politik 

perkembangan dan kemajuan orang Bugis yang berbunyi “kegi-kegi sore lopie konitu 

mallabu sengereng”,14 artinya di mana kita mencari nafkah, di situlah menjadi 

kampung halaman. Usaha di rantau untuk dapat mempertahankan hidup, orang Bugis 

pada umumnya mengadakan perkawinan dengan penduduk setempat untuk 

mendapatkan legitimasi sebagai anak negeri. Kecenderungan seperti itu, merupakan 

kebiasaan atau tradisi turun temurun, baik orang Bugis yang masuk dalam 

persekutuan Limae Ajatappareng, maupun di luar persekutuan.  

                                                             
13 Edwar L. Poelinggomang. Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-

1942, h. 56 
14  Edwar L. Poelinggomang, dkk, Sejarah Sulawesi Selatan jilid I, (Makassar: Balitbangda 

Provinsi Sulawesi Selatan, 2005), h. 53-63 
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Pengembangan wilayah kekuasaan setiap kerajaan persekutuan Limae 

Ajatappareng, sering menggunakan konsepsi yakni, “tellu cappa yainaritu: cappa 

lila, cappa gajang, cappa katauwwang”, artinya, tiga ujung yakni, Ujung lidah, ujung 

badik, dan ujung kemaluan.15 Pengertian cappa lila yakni pengembangan kerajaan 

dengan menggunakan cara atau menggunakan teknik berdiplomasi kepada raja yang 

ingin ditaklukan. Teknik diplomasi telah dipraktekkan oleh La Paggala pada waktu 

menghadapi serangan kerajaan Bone terhadap Sidenreng, hanya dengan 

menggunakan pembicaraan atau “lecco-lecco adami”, maka serangan tersebut 

diurungkan tanpa menggunakan kekuatan phisik, dan tidak meminta sesuatu sebagai 

imbalan atau pampasan perang.  

Dalam pengembangan kerajaan yang masuk dalam persekutuan, teknik kedua 

berupa cappa gajang tidak pernah digunakan untuk memperluas wilayahnya. Bahkan 

beberapa Iili’ atau vassal masuk pada kerajaan tertentu, karena diikat oleh tali 

perkawinan atau cappa katauwwang sebagai alat paling ampuh digunakan untuk 

mengembangkan daerah kekuasaannya. Di antara kelima kerajaan yang masuk ke 

dalam persekutuan Limae Ajatappareng, ada tiga kerajaan yang mempunyai wilayah 

yang sangat luas. Luasnya wilayah kekuasaan kerajaan tersebut, Dilatari oleh 

banyaknya kerajaan lili’ atau kerajaan taklukan yang dimiliki. Seperti halnya, 

kerajaan Sidenreng mempunyai lili’ Amparita, Carawali, , Bilokka, Wanio, Wette, 

Otting, Bila, Bulu Cenrana dan Barukku. Kerajaan Sawitto mempunyai lili’ kerajaan 

Batulappa, Letta, Kassa, Talabangi, Padangkalawa dan Tiroang.16 Sedangkan 

                                                             
15 Abd Razak Daeng Pattunru, Sejarah Lokal Sulawesi Selatan.h. 76 
16 Tim penulis, Hubungan Antara Kerajaan Di Sulawesi Selatan, h. 79-80 
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kerajaan Suppa, juga mempunyai lili’ yakni kerajaan Bacukiki, Nepo, Palanro dan 

Bojo.  

Setiap lili’ atau kerajaan yang ditaklukkan diangkat seorang 

Arung  dikalangan sendiri (dari kerajaan ditaklukkan) untuk memerintah wilayahnya 

dan harus tunduk dan bertanggung jawab kepada kerajaan yang menguasainya. 

Wujud kepatuhan dari suatu kerajaan lili’ diharuskan memberikan upeti setiap tahun, 

terutama hasil pertanian yang  

Perkembangan persekutuan kerajaan Limae Ajatappareng tidak lepas dari 

peranan seorang cendekiawan yang bernama La Paggala Nene’ Mallomo dan dikenal 

sebagai To Maccana Sidenreng.17 Kemasyhuran tidak hanya di kalangan kerajaan 

yang bernaung di dalam persekutuan Limae Ajatappareng, bahkan termasyhur sampai 

kerajaan luar. Nene’ Mallomo juga berperan sebagai penasehat utama di kerajaan 

Sidenreng dan dikenal salah seorang cendekiawan Bugis yang hidup dua jaman. 

Salah satu konsepsi yang dipedomani oleh ‘kerajaan dalam persekutuan pada waktu 

itu, yakni, “naiyya riaseng urane iyanaritu tau mullei mpuno bata-bata, nade’ 

naranggasela moloiwi riasengnge perri” artinya, yang dinamakan laki-laki dalam 

kehidupan ini, adalah orang mampu menghadapi setiap persoalan tanpa ragu dan 

mengeluh.18  

Kepintaran dan cara berfikirnya setaraf dengan La Meggu To Maccana dari 

kerajaan Luwu, La Meliong Kajaolaliddong To Maccana dari kerajaan Bone serta La 

Tadampare Puang ri Maggalatung To Maccana dari kerajaan Wajo. Petuah-petuah 

                                                             
17 Chirtian Pelre. The Bugis, trj. Abdul Rahman Abu Dkk., Manusia Bugis, h.35 
18 Stephen C. Druce, The Lands West Of The Lakes: A History Of Ajatappareng Kingdoms Of 

South Sulawesi 1200 to 1600 CE, h.179 
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Nene’ Mallomo meliputi berbagai bidang meliputi, bidang hukum, politik, sosial, 

ekonomi dan budaya. Petuah juga, berisi tentang bagaimana scharusnya seorang 

penguasa atau raja bertindak dan bentuk pelaksanaan hukum dalam kerajaan. 

Kedudukan Nene' Mallomo berdasarkan lontara' dianggap sebagai motivator Limae 

Ajatappareng untuk menjadikan salah satu kerajaan makmur di Sulawesi Selatan pada 

waktu itu.  

Di samping itu, perkembangan kerajaan Limae Ajatappareng dilatari oleh 

jatuhnya Malaka pada tahun 1511 Masehi ke dalam kekuaasaan Portugis dan 

membawa pengaruh paling mendasar terhadap pelayaran dan di Nusantara. Saudagar-

saudagar Islam menghindari selat Malaka dan beralih ke arah pantai barat Sumatera, 

sehingga selat Sunda menjadi ramai dan sepanjang pantai utara pulau Jawa. Hal 

tersebut, menyebabkan Banten dan Cerebon, Demak menjadi pusat perniagaan pada 

tahun 1527 Masehi.19 Para pedagang luar yang mencari rempah-rempah, beras dan 

kayu cendana, sudah tersedia pada pusat peniagaan tersebut. Sedangkan pengumpulan 

komoditi itu, dilakukan oleh pedagang Jawa dan.Melayu di pesisir pantai barat 

Sulawesi Selatan. Dengan demikian, kedudukan Suppa dan Siang Sebagai pusat 

pengumpul barang komoditi perdagangan yang laku di pasaran dunia. Maka tidak 

mengherankan jika pada pertengahan abad XVI kerajaan Suppa sebagai pusat 

kegiatan perdagangan dari persekutuan Limae Ajatappareng di Sulawesi Selatan 

mulai berkembang sebagai bandar niaga yang ramai dikunjungi oleh saudagar 

Islam.20  

                                                             
19 Stephen C. Druce, The Lands West Of The Lakes: A History Of Ajatappareng Kingdoms Of 

South Sulawesi 1200 to 1600 CE, h.180 
20 Stephen C. Druce, The Lands West Of The Lakes: A History Of Ajatappareng Kingdoms Of 

South Sulawesi 1200 to 1600 CE, h.181 
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Saudagar-saudagar Islam dari Sumatera, Jawa dalam perjalannannya menuju 

Maluku singgah di pantai Sulawesi Selatan untuk membeli bahan makanan. Di 

samping itu, para saudagar membeli komiditi perdagangan berupa beras, karena 

merupakan bahan pokok yang paling laku dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat 

Maluku dan kepulauan lain disekitarnya. Adapun kerajaan-kerajaan penghasil beras 

seperti, persekutuan Limae Ajatappareng dan kerajaan Siang, sehingga menjadi salah 

satu bandar perniagaan di Sulawesi Selatan yang sangat ramai dikunjungi oleh 

pedagang nusantara.  

Untuk mempertahankan kedudukan sebagai pusat perniagaan, maka politik 

perkawinan digunakan oleh persekutuan Limae Ajatappareng Sebagai alat untuk 

mempertahankan diri, terutama dari ancaman kerajaan besar seperti kerajaan Bone, 

Gowa, Wajo, Soppeng dan kerajaan Luwu.21 Politik perkawinan Adddaowang 

Sidenreng yang ke empat bernama La Pasampoi, kawin dengan We Tappatana Daeng 

Rilangi anak Datu Mario Riwawo. Begitu pula politik mempertahankan diri yang 

dilakukan oleh Setiap kerajaan dalam persekutuan misalnya, Datu Suppa ke tiga yang 

bernama La Boting Langi kawin dengan Datu Mario Riwawo dari Soppeng. 

Kemudian dilanjutkan oleh Datu Suppa yang ke enam bernama La Patiroi mengawini 

anak dari i Monri Gau Daeng Bonto To Nipalangga Ulaweng sebagai raja Gowa yang 

ke sepuluh. Sedangkan Datu Sawitto ke tiga bernama La Paleteange, juga melakukan 

perkawinan dengan orang luar yakni anak raja Bone yang tidak diketahui namanya 

melahirkan La Cellamata sebagai Datu ke empat.22  

                                                             
21 Abd Razak Daeng Pattunru, Sejarah Lokal Sulawesi Selata. (Makassar: PUSKIT-LEPHAS, 

2004) h. 55 
22 Abd Razak Daeng Pattunru, Sejarah Lokal Sulawesi Selata. h. 60 
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Dari keterangan tersebut, bahwa politik perkawinan tidak dapat 

mengantisipasi keadaan selanjutnya, di mana pada pertengahan abad XVI terjadi 

perubahan secara mendasar. Hal tersebut, berkaitan dengan terdesaknya kerajaan 

Luwu dalam perdagangan, terutama perdagangan biji besi dengan kerajaan Majapahit 

yang mengalami keruntuhan dalam bahasa Jawanya disebut “pralaya” yakni pada 

ahir abad XV atau tahun 1478 berdasarkan naskah Negara Kertagama.  

Di samping itu, munculnya dua kekuatan baru yang saling bersaing Satu sama 

lain untuk memperebutkan hegemoni kekuasaan dan kedaulatan terhadap kerajaan 

kecil, baik di pesisir barat dan timur yakni: kerajaan Bone dan Gowa. Persaingan itu, 

berkaitan erat dengan keinginan masingmasing kerajaan tersebut menguasai pusat-

pusat perniagaan dan pelayaran di Sulawesi Selatan, terutama kerajaan Suppa sebagai 

pemegang kunci pintu perdagangan pesisir barat. 
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BAB IV 

DAMPAK TERBENTUKNYA PERSEKUTUAN LIMAE AJATAPPARENG 

A. Dampak Ekonomi 

Abad ke-13 M dan ke-14 M adalah fase awal perkembangan ekonomi dan 

politik di Ajattappareng, ketika hutan perlahan-lahan mulai dibuka untuk penanaman 

padi dan orang-orang mulai berkonsentrasi di pusat-pusat politik, ekonomi, dan 

pertanian yang baru muncul. Selama abad-abad inilah struktur politik kerajaan-

kerajaan mulai terbentuk.1 Ciri penting dari data survei arkeologi adalah bahwa 

pecahan keramik abad ketiga belas hingga keempat belas ditemukan di seluruh 

dataran rendah Ajattappareng. Beberapa dari keramik awal ini mungkin telah 

disimpan untuk sementara waktu oleh elit penguasa pemerintahan pesisir sebelum 

ditukar dengan penguasa permukiman pedalaman. Namun, jumlah yang cukup dari 

pecahan ini telah ditemukan di tempat-tempat 30 kilometer ke pedalaman dari pantai 

menunjukkan bahwa mereka diperdagangkan ke pemukiman pedalaman tidak lama 

setelah diperoleh dari pedagang asing. Hal ini tidak hanya menunjukkan realisasi 

awal dari potensi pertanian yang kaya di wilayah Ajattappareng, tetapi juga 

menunjukkan bahwa keramik ini diteruskan melalui jalur perdagangan lokal berskala 

kecil yang telah berkembang.  

Salah satu jaringan perdagangan ini terbentang dari daerah sekitar Sumpang 

Saddang ke wilayah Sawitto tengah melalui sungai Saddang. Jaringan lain mungkin 

membentang dari Suppa ke Alitta, baik melalui aliran sungai Pao-Sumpang Saddang, 

atau melalui celah yang membentang dari ujung utara cordillera barat, dan dari sana 

                                                             
1 Stephen C. Druce, The Lands West Of The Lakes: A History Of Ajatappareng Kingdoms Of 

South Sulawesi 1200 to 1600 CE, h.320 
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ke. Sidenreng dan Rappang. Sejak sekitar tahun 1300, jaringan ini mulai berkembang 

menjadi jalur perdagangan utama karena wilayah tersebut terintegrasi ke dalam 

ekonomi maritim yang lebih luas.2 Pemerintahan Ajattappareng terpenting selama 

fase awal perkembangan politik, ekonomi dan pertanian ini adalah Suppa, yang mulai 

menarik semakin banyak orang dari daerah sekitarnya. Meningkatnya kontak dan 

perdagangan antara Suppa, Sidenreng, Rappang dan Alitta, mungkin didorong oleh 

Suppa karena permintaan akan hasil bumi yang dapat diekspor meningkat. Ini akan 

mendorong ekspansi pertanian dan sentralisasi politik di daerah pedalaman ini. 

Menjelang abad ke-14, Suppa menjadi makmur dan berkuasa, dan kerajaan 

Ajattappareng yang paling bergengsi.3 Pemukiman pesisir yang terletak dekat dengan 

aliran Sumpang sungai Saddang di wilayah Sawitto merupakan salah satu tempat 

paling awal di Ajattappareng untuk menukar hasil pertanian dengan pedagang asing. 

Kontak dan perdagangan yang meningkat setelah tahun 1300 antara permukiman tepi 

sungai dan pesisir ini mendorong intensifikasi pertanian. Produk dataran tinggi 

mungkin memainkan peran yang lebih penting dalam perdagangan daripada di daerah 

lain karena Saddang menyediakan saluran air penting yang menghubungkan daerah 

pesisir ke pusat kota. dataran dan dataran tinggi. Namun, tidak seperti Suppa, tidak 

satu pun pemukiman kecil yang terletak di dekat aliran sungai Pao-Sumpang Saddang 

yang berkembang menjadi pusat-pusat politik besar. 

Pertanian Abad ke-15 merupakan periode ekspansi politik dan pertanian 

besar-besaran di seluruh dataran rendah Sulawesi Selatan, sebagian didorong oleh 

                                                             
2 Stephen C. Druce, The Lands West Of The Lakes: A History Of Ajatappareng Kingdoms Of 

South Sulawesi 1200 to 1600 CE, h.320 
3 Abd. Latif. Para Penguasa Ajatappareng; Refleksi Sejarah Sosial Politik Orang Bugis, 

(Yogyakarta: Ombak 2014), h.50 
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ledakan perdagangan internasional.4 Data arkeologi mengungkapkan peningkatan 

besar-besaran barang dagangan keramik yang tiba di Sulawesi Selatan, pembukaan 

lahan baru untuk budidaya padi, dan pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan di 

daerah pertanian, terutama daerah penanaman padi di pedalaman. Data ini dapat 

dikorelasikan dengan cerita-cerita yang tertulis dalam kronik Bugis Bone dan Wajo. 

Ini menyajikan gambaran persaingan dan peperangan antara politik pedalaman yang 

muncul untuk menguasai tanah pertanian dan penduduk, pembukaan lahan baru untuk 

penanaman padi di bawah arahan elit penguasa, dan pembentukan ikatan upeti oleh 

pusat-pusat yang muncul atas pemukiman yang kurang berhasil. beberapa secara 

sukarela dan beberapa melalui paksaan. Di wilayah Ajattappareng, abad ke-XV M 

menandai munculnya barang dagangan keramik di daerah perbukitan dan dataran 

tinggi Sidenreng dan Sawitto, tanah domain Suppa di Bacukiki, Soreang, Bojo, dan 

anak sungai Suppa di Nepo, Palanro, dan Manuba. Sementara Suppag mungkin tetap 

yang paling penting dari kerajaan Ajattappareng abad ke XV M, data arkeologi 

mengungkapkan bahwa pertumbuhan terbesar dalam perdagangan keramik untuk 

abad ini adalah di daerah penghasil beras pedalaman. Hal ini menunjukkan bahwa 

potensi pertanian kawasan ini semakin terwujud pada abad ke-XV M. Sebagai 

contoh, lima situs Sidenreng yang disurvei menyumbang 3874 dari semua pecahan 

keramik yang ditetapkan pada abad ke-XV M, sedangkan di Suppa tengah berjumlah 

5270.5  

Bukti arkeologi lebih lanjut menunjukkan bahwa selama abad ke-15 terjadi 

peningkatan integrasi ekonomi antara wilayah pesisir dan pedalaman Ajattappareng. 

                                                             
4 Abd Razak Daeng Pattunru, Sejarah Lokal Sulawesi Selata. h. 57 
5 Stephen C. Druce, The Lands West Of The Lakes: A History Of Ajatappareng Kingdoms Of 

South Sulawesi 1200 to 1600 CE, h.322 
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Meskipun tidak ada data silsilah yang dapat diandalkan untuk wilayah Ajattappareng 

sebelum sekitar tahun 1500, tampaknya peningkatan integrasi ekonomi disertai 

dengan pernikahan strategis, khususnya antara Suppa dan Sidenreng, yang berfungsi 

untuk memperkuat persekutuan. Selama sebagian besar abad ke-15, Sawitto mungkin 

terpisah dari empat kerajaan Ajattappareng lainnya.6 Perhatian utama para 

penguasanya adalah untuk menetapkan pemukiman mereka sebagai pemerintahan 

yang dominan di wilayah Ajattappareng yang beragam etnis ini. Lebih jauh lagi, 

sementara hubungan politik dan ekonomi dengan Suppag merupakan hal mendasar 

bagi evolusi politik dan ekonomi. 

Keberadaan kerajaan Suppa di Sulawesi Selatan sebagai pemegang hegemoni 

perdagangan, dilatari oleh jalur perdagangan nusantara yang semakin ramai. Hal itu, 

berkaitan dengan terbukanya laut Cina sebagai jalur perdagangan utara-selatan, 

karena dikelilingi pulau-pulau. Terbukanya jalur perdagangan utara-selatan tersebut, 

sehingga dapat menghubungkan secara langsung antara Cina dengan Kepulauan 

Nusantara dan India pada awal abad XVI. Di sisi lain, yang membuat jalur 

perdagangan dan pelayaran semakin ramai yakni ditemukannya kompas sebagai suatu 

alat yang dapat digunakan sebagai penunjuk arah mata angin, sehingga pelayaran 

pesisir pantai sudah berani mengarungi lautan bebas.7 

Terbukanya jalur itu, sangat menguntungkan kedudukan persekutuan Limae 

Ajatappareng sebagai pemegang kunci pintu barat perdagangan di Sulawesi Selatan. 

Salah satu langkah antipatif keadaan pada waktu itu, yakni dengan cara mengajak 

                                                             
6 Muhammad Amir. Konfederasi Ajatappareng Abad XVI. h. 21 
7 Chirtian Pelre. The Bugis, trj. Abdul Rahman Abu Dkk., Manusia Bugis, h.50 
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kerajaan Sidenreng, Rappeng, Sawitto, Alitta untuk bersekutu.8 Persekutuan itu 

dilakukan untuk dapat mengantisipasi permintaan barang dagangan yang sangat laris 

di pasaran berupa: beras, kayu cendana, kulit penyu. Penghasil utama barang atau 

komoditi ekspor beras, dihasilkan oleh kerajaan Sindenreng, Rappeng, Alitta, Sawitto 

pada Waktu itu. Adapun kayu cendana, pada umumnya dihasilkan oleh ke lima 

kerajaan, sedangkan kulit penyu hanya di hasilkan oleh kerajaan Suppa dan Sawitto, 

karena berada di pesisir pantai.  

Dalam bidang ekonomi khususnya perdagangan Ajatappareng merupakan 

wilayah yang sangat ramai dikunjungi oleh pedagang. Peta yang dibuat oleh portugis 

pada abad ke 16 M menggambarkan beberapa pelabuhan di pesisir barat pulau 

sulawesi khususnya di wilayah Ajatappareng di yang di kenal Supa (Suppa), Lyta 

(Alitta), Macho quique (Bacukiki), Agaci (Garessi)9. Pertanian merupakan sumber 

penghasilan yang paling dominan di wilayah tersebut seperti halnya padi yang 

menghasilkan beras. Beras merupakan komoditi yang paling malimpah yang 

kemudian di ekspor ke luar Ajatappareng. 

Yang menjadi motivasi masyarakat Ajatappareng menanam padi karena beras 

merupakan makanan pokok masyarakat setempat yang secara umum juga merupakan 

makanan pokok masyarakat Sulawesi Selatan. Budaya pertanian padi yang menetap 

mendorong kerajaan-kerajaan yang sifatnya agraris di kawasan Ajatappareng .proses 

perkembangan pertanian jelas di pengaruhi oleh perdagangan, karena beras 

                                                             
8 Abdul Latif. Para Penguasa Ajatappareng; Refleksi Sejarah Sosial Politik Orang Bugis, h. 

211 
9 Hasaruddin, Menyusuri jejak Historis Kedatuan Sawitto di Pesisir Barat Jazirah Sulawesi 

Abad XVI- XVII (Gowa: Alauddin University Press, 2021), h. 52 
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merupakan hasil alam yang sangat menguntungkan masyarakat Sulawesi Selatan pada 

umumnya dan kerajaan-kerajaan di Ajatappareng khususnya.   

Berdasarkan isi perjanjian persekutuan Limae Ajatappareng bukan saja 

mengandung nilai persaudaraan, kesetaraan, persatuan dan kesatuan, tetapi juga 

mencerminkan nilai kebebasan, saling percaya, kebersamaan, dan tolong menolong 

dalam membangun tatanan kehidupan bersama yang sejahtera dan aman di wilayah 

Ajatappareng. Hal ini tercermin dari perjanjian yang diibaratkan sebuah rumah yang 

memiliki lima sekat, lima petak, dan lima kamar, yang mana saja disukai oleh mereka 

itulah yang dimasuki. Sebab, terbuka pintu kelima kerajaan itu untuk dilalui keluar 

masuk di antara mereka. Maksudnya kelima kerajaan yaitu Suppa, Sawitto, 

Sidenreng, Rappang, dan Alitta diumpamakan satu rumah besar yang memiliki lima 

sekat, lima petak, dan lima kamar, Mereka dapat atau bebas memasuki kelima 

kerajaan yang disukal, karena pintu kelima kerajaan itu terbuka untuk dilalui keluar 

masuk di antara mereka, Kesepakatan Ini juga memberikan indikasi tentang adanya 

kesetaraan dan kebebasan. Sebab, kelima kerajaan yang melakukan persekutuan 

tersebut, memiliki kebebasan dan kedudukan yang sama atau setara. Tidak ada di 

antara mereka yang dominan atau dapat memegang hegemoni kekuasaan dalam 

persekutuan. Setiap kerajaan mempunyai kedaulatan atas wilayah masing-masing. 

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa persekutuan Lima Ajatappareng bukan saja 

mengandung nilai persaudaraan, persatuan dan kesatuan, tetapi juga tercermin nilai 

kebebasan dan kesetaraan. 

B.  Dampak Politik 
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Persekutuan Limae Ajatappareng, pada hakekatnya bukan saja bertujuan 

untuk kepentingan ekonomi dalam arti meningkatkan kesejahteraan bersama, tetapi 

juga tidak terlepas dari kepentingan politik dan keamanan dalam arti mewujudkan 

ketenteraman bersama di wilayah Ajatappareng. Demikian pula jika disimak lebih 

lanjut tentang perjanjian persekutuan Lima Ajatappareng, maka tampak pula 

sejumlah nilai-nilai luhur, misalnya toleransi, kebersamaan, saling percaya, dan 

tolong menolong. Nilai-nilai luhur ini tercermin dari isi perjanjian yang antara lain 

menyebutkan bahwa tidak memaksakan kehendak dan tidak menghalangi keinginan 

menunjukkan garis tanah tidak diberikan perbatasan, mengambil hasil bersama, 

berusaha bersamaSama: membuat rumah berdampingan dan saling mengawinkan 

anak keturunan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap rakyat dari kelima kerajaan 

tersebut, memiliki kebebasan untuk menetap dan berusaha atau mencari nafkah tanpa 

minta izin terlebih dahulu kepada kerajaan tertentu. Juga tidak ada keharusan untuk 

menutup diri terhadap kerajaan lain, terutama dalam hubungan perdagangan, baik 

dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan, maupun dengan kerajaan 

kerajaan yang berada di luar Sulawesi. Sekaligus raja dan rakyat dapat melakukan 

kawin mawin di anatar mereka, tanpa melanggar adat istiadat dari setiap kerajaan 

yang masuk dalam persekutuan. 

Politik perkawinan sangat berpengaruh dalam hubungan kerajaan-kerajaan 

yang masuk dalam persekutuan tersebut. perkawinan antara putra-putri penguasa dan 

rakyat kerajaan-kerajaan wilayah Ajatappareng senangtiasa terjadi, sehingga 

hubungan kekerabatan semakin dekat. Misalnya, perkawinan antara La Cella Mata 

(putera Addatuang Sawitto La Paleteang) dengan Lampeweluwa (puteri Datu Suppa 

La Makkarawi) dan We Gempo (puteri Addatuang Sawitto La Paleteang) dengan La 
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Pateddungi (putera Addatuang Sidenreng La Pasampoi). Itulah sebabnya tidak sedikit 

tercatat seorang raja, bukan saja menjabat sebagai raja pada satu kerajaan, tetapi juga 

terkadang pada dua atau tiga dan bahkan pada kelima kerajaan di wilayah 

Ajatappareng, misalnya We Pasulle menjadi raja pada dua kerajaan yaitu sebagai 

Datu Suppa dan Addatuang Sawitto, La Pancai Tana menjadi raja pada tiga kerajaan 

(Datu Suppa, Addatuang Sawitto, dan Arung Rappang), dan Todani menjadi raja 

pada lima kerajaan (Addatuang Sidenreng, Arung Rappang, Datu Suppa, Arung 

Alitta, dan Addatuang Sawitto).10 

Sementara pengaruhnya terhadap perkembangan politik dan ekonomi pada 

kerajaa-kerajaan di wilayah Ajatappareng, tampaknya yang patut mendapat perhatian 

adalah Kerajaan Suppa dan Sawitto. Sebab, kedua kerajaan ini mengalami 

perkembangan sangat signifikan, baik dalam aspek politik maupun aspek ekonomi di 

wilayah Ajatappareng pada awal abad ke-16. Atas dukungan dari kerajaan lain yang 

tergabung dalam persekutuan Lima Ajatappareng atau Konfederasi Ajatappareng, 

Kerajaan Suppa dan Sawitto berhasil membentuk kekuatan maritim yang tangguh dan 

berpengaruh di sepanjang pesisir barat Sulawesi pada permulaan abad ke-16. Dalam 

sumber lontarak antara lain disebutkan bahwa Suppa dan Sawitto berhasil 

menaklukkan sejumlah negeri dan mengambil segbukati (pampasan perang atau 

upeti)  terhadap Leworeng, Lemo-lemo, Bulu Kapa, Bonto-bonto, Banteng, Segeri, 

dan Pasokkoreng. Selain itu, mereka juga menaklukan Baroko, Toraja, Mamuju, Kaili 

dan Toli-toli.11 

                                                             
10 Abdul Latif. Para Penguasa Ajatappareng; Refleksi Sejarah Sosial Politik Orang Bugis, h. 

215 
11 Tim penulis, Hubungan Antara Kerajaan Di Sulawesi Selatan, (Makassar: Balai Pelastarian 

Nilai Budaya Makassar 2013), h. 80 
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Gambaran tersebut menunjukan bahwa persekutuan tersebut memiliki 

pengaruh besar di sejumlah wilayah negeri di jantung pendalaman Sulawesi yang 

membentang dari Mamuju hingga perabatasan Luwu. Ekspansi wilayah yang 

dilakukan oleh persekutuan tersbut merupakan upaya yang dilakukan untuk 

mengontrol perdagangan di sepanjang pantai barat Sulawesi. Kekuatan maritim 

merupakan kunci untuk memperkuat ekspansinya. Mandar misalnya diperintahkan 

untuk membuat perahunya Datu Suppa La Makkarawi yang di beri nama Soena 

Gading, Perahuunya Arung Parengki yang bernama Lopewajo, dan perahu Addatuang 

Sawitto La Palateang bernama Lapanikkeng. Menurut Antoni de Paiva bahwasanya 

La Makkarawi Datu Suppa dapat menyiapkan armada laut sekitar dua puluh kapal 

dalam waktu yang sangat singkat dan kemudian beralayar ratusan kilometer di 

sepanjang pesisir barat Sulawesi Selatan. 

Secara politis, dengan adanya Konfederasi Ajatappareng, maka kekerabatan 

para raja di lima kerajaan di Ajatappareng semakin menguat. Selain itu, La 

Pancaitana yang juga di anggap sebagai penggagas keberadaan Konfederasi 

Ajatappareng semakin memperkuat pengaruh politiknya di Sulawesi Selatan. Saat itu 

La Pancaitana (1582-1603) berkuasa di tiga kerajaan yaitu Suppa, Sawitto dan 

Rappang.12 Ada juga adiknya yang bersama We Cella mendapatkan kekuasaan di 

Alitta. Sebaliknya dengan dibangunnya Konfederasi Ajatappareng, Sidenreng dapat 

diuntungkan, karena Sidenreng dapat menggunakan dua jalur perdagangan. Pertama, 

jalur Danau Sidenreng dan Danau Tempe melalui Sungai Cenrana hingga Teluk 

Bone. Namun, perjalanan panjang para pedagang Sidenreng untuk mencapai Somba 

Opu sebagai kota perdagangan internasional. Kedua, dengan terbentuknya 

                                                             
12 Lontara’ Akkarungeng Suppa, h. 6 
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Konfederasi Ajatappereng, para pedagang Sidenreng dan pemerintah yang tergabung 

dalam konfederasi tersebut dapat memanfaatkan Pelabuhan Suppa dan Pelabuhan 

Jampue milik Sawitto. Jalur Kedua ini mempersingkat pelayaran menuju Somba Opu. 

Di sisi lain, pembentukan Konfederasi Ajatappareng dan pengaruh pengaruh politik 

La Pancaitana merupakan tantangan besar bagi Gowa yang sebelumnya telah 

menaklukkan semua pemerintahan di Ajatappareng. Pertanyaannya adalah apa yang 

harus dilakukan Gowa untuk mempertahankannya? pengaruh politik di Ajatappareng. 

Rupanya Gowa tidak memilih jalan perang atau penaklukan untuk kembali 

memperkuat pengaruh politiknya di Ajatappareng. Cara yang dilakukan Gowa adalah 

dengan menikahkan We Tosappsi Data Suppa anak Tunipallangga Ulaweng Sombaya 

Gowa dengan La Patiroi Addiruang Sidenreng anak La Pateddungi Addiruang 

Sidenreng ke-5.  

La Pateddungi Addituang Sideareng ke-5 yang telah diuntungkan secara 

ekonomi dari pembentukan Konfederasi Ajatappareng, kini juga berusaha 

mendapatkan keuntungan politik. Keuntungan politik dibuat melalui politik 

pernikahan. La Pateddungi menikah dengan We Gempo Addatuanguang Sawitto bibi 

ke-5 La Pancaitana penggagas Konfederasi Ajatappareng. Perkawinan La Pateddungi 

dengan We Gempo melahirkan La Patiroi, La Patongai dan We Renritana'.13 La 

Patiroi menikah sebanyak empat kali. Istri pertamanya bernama We Dangkau Arung 

Rappang ke-8 melahirkan La Tonang yang setelah dewasa menjadi Arung Rappang 

ke-9 dan menikah dengan We Tenrilengka Arung Alitta ke-4. Istri kedua La Patiroi 

                                                             
13 Lihat, Abdul Latif. Para Penguasa Ajatappareng; Refleksi Sejarah Sosial Politik Orang 

Bugis, h. 311 
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bernama We Tosappai Datu Suppa dan seorang anak dari Sombaya Gowa melahirkan 

La Gojeng yang kemudian menjadi Arung Alitta ke-2. 

Gambaran politik dan ekonomi di Sulawesi Selatan pada Abad ke XVI M di 

tandai oleh adanya ekspansi dan dominasi dari kerajaan besar seperti kerajaan Luwu. 

Kerajaan Luwu berusaha memperluas lebih jauh ke arah barat menuju ke Trans-

Semenanjung Sulawesi lama, yang menghubungkan antara sungai Cenrana melalui 

danau besar dengan selat Makassar sampai di Suppa. Hal tersebut dimaksudkan untuk 

memperoleh kendali terhadap daerah barat yang merupakan jalan keluar hasil 

pertanian dan mineral dari pegunungan Toraja, Sekaligus merupakan jalan keluar 

hasil pertanian dari daerah pinggir sungai Waianae, dan bagian timur Sulawesi 

Selatan. Namun di sebelah barat danau besar, terdapat kerajaan Sidenreng yang selalu 

menghalangi ekspansinya, terutama untuk menguasai kunci pintu barat perdagangan 

pesisir Sulawesi Selatan.14  

Tujuan perluasan tersebut, karena adanya keinginan untuk menguasai pintu 

perdagangan bagian barat pantai Sulawesi Selatan yang semakin ramai dikunjungi 

oleh pedagang Jawa dan Melayu. Sedangkan pintu timur yang sudah lama dikuasai 

oleh kerajaan Luwu mengalami kemunduran akibat perubahan komoditas eksport dan 

bahan perdagangan pada waktu itu.15 Akan tetapi kerajaan Sidenreng yang berada di 

bagian barat danau Sidenreng, terus berkembang pesat dan tampaknya tidak mau 

jatuh kedalam kekuasaan Luwu. Oleh karena itu, kerajaan Sidenreng, Suppa, Alitta, 

Sawitto, dan Rappeng yang menguasai daerah hilir Sungai 'Saddang membentuk 

                                                             
14 Burhanuddin Pabitjara, Persekutuaan Limae Ajatappareng Abad XVI ( Suatu Tinjauan 

Historis), h. 97 
15 Syahrir Kila. Hubungan Kekerabatan Antara Kerajaan Suppa Dan Kerajaan Sawitto, balai 

pelastarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan, , h. 365 
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persekutuan wilayah barat danau yang disebut dalam bahasa Bugis Limae 

Ajatappareng. Persekutuan tersebut terus menerus diperkokoh dan dipererat dengan 

perkawinan antara raja dengan raja dan antara rakyat dengan rakyat ke lima kerajaan.  

 Selain itu, kehadiran pedaganng pedagang Melayu semakin menambah 

kesibukan kegiatan perdagangan pada sejumlah bandar niaga di Jazirah Sulawesi, 

termasuk Suppa dan Bacukiki. Kehadiran mereka membuka kesempatan 

perkembangan dan kemajuan perniagaan dan kerajaan kerajaan di Ajatappareng.  

Namun kemajuan dan pengembangan bandar niaga itu pula yang menjadi penyebab 

mereka berkonflik dengan Kerajaan Gowa yang senantiasa pula memperluas 

pengaruh dan wilayah kekuasaan di sepanjang pesisir pantai barat Sulawesi Selatan. 

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa setelah Tumapa'risi Kallonna (1910-1546) 

diangkat menjadi raja Gowa kesembilan, ia senantiasa mempertuas wilayah dan 

pengaruh kekuasaannya.16 Perluasan wilayah kekuasaan im, tampaknya berkaitan 

dengan usaha memajukan bandar niaga Sombaopu. Itulah sebabnya sejumlah 

kerajaan pesisir yang bergiat dalam perdagangan diperangi. Tindakan penaklukan itu 

terkandung harapan bahwa kerajaan-kerajaan itu akan mengalihkan kegiatan mereka 

ke bandar niaga kerajaan itu. 

Ketika Tunipallangga Ulaweng menduduki tahta Kerajaan Gowa-Tallo (1546-

1565), ia kembali melakukan penaklukan sejumlah negeri atau kerajaan di 

semenanjung selatan Sulawesi, antara lain Siang, Suppa, Bacukiki, Sawitto, Alitta, 

dan Nepo (Mandar). Juga terhadap Bajeng, Lengkese, Polombangkeng, Lamuru, 

Soppeng, Lamatti, Wajo, Duri, Panaikang, Bulukumba, dan sejumlah kerajaan kecil 

                                                             
16 Syahrir Kila. Hubungan Kekerabatan Antara Kerajaan Suppa Dan Kerajaan Sawitto, h. 

360 
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di sekitar Bone, serta kerajaan-kerajaan di kawasan Mandar.17 Bahkan keempat 

negeri orang Mandar dijadikan atarikale, yaitu Bungka, Mapilli, Podapoda, dan 

Campalagiang. Pada dasarnya kerajaan-kerajaan tersebut memiliki hubungan dagang 

dengan Kerajaan Gowa-Tallo, namun mereka tetap giat mengembangkan pelabuhan 

dagang masing-masing. Situasi ini dinilai menghambat upaya pengembangan dan 

pemajuan pelabuhan niaga Somba opu. Itulah sebabnya kerajaan-kerajaan pesisir 

yang aktif dalam perdagangan maritim harus ditaklukkan. Berbeda dengan 

pendahulunya (Tumapa'risi Kallonna), Raja Gowa Tallo, Tunipalangga Ulaweng 

dinyatakan telah memaksa kerajaan yang ditaklukkan untuk menyatakan ikrar 

"makkanama nu mammio" (Saya perintahkan kamu dan kamu patuh) dan mengangkut 

orang dan barang dari yang ditaklukkan. mendarat ke bandara perdagangan Kerajaan 

Gowa-Tallo.  

Proses penaklukan kerajaan Suppa dan Sawitto oleh kerajaan Gowa di latar 

belakangi saat La Makkarawi sebagai Datu Suppa besedia untuk menjalin hubungan 

kekeluargaan dengan Tunipallangnga Ulaweng raja Gowa pada saat itu. Namun 

sebekum pesta perkawinan di laksanakan Addatuang Sawitto yaitu La Paleteang 

datang untuk melamar We Lampeweluwa yang merupakan anak La Makkarawi 

dengan anaknya La Cella Mata, La Makkarawi menerima lamaran tersebut dan 

membatalkan secara sepihak lamaran dari pihak Tunipallangnga Ulaweng. Setelah 

mengetahui kabar pernikahan We Lampeweluwa dengan La Cella Mata, 

Tunipalangga Ulaweng mengarahkan tentaranya untuk  menaklukan Suppa dan 

Sawittto. 

                                                             
17 Abd. Latif. Konfederasi Ajatappareng 1812-1906 Sejarah Sosiopolitik Orang Bugis di 

Sulawesi Selatan. “Disertasi” (Bangi: Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan Universitas Kebangsaan 

Malaysia, 2012), h. 209 
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Selain itu, pertanyaan lainnya adalah mengapa Gowa-Tallo berhasil 

menaklukkan Suppa dan Sawitto. Apa karena lamarannya ditolak seperti yang tertera 

di lontarak? Ternyata tidak hanya itu, karena sejumlah sumber menyebutkan bahwa 

alasan Gowa-Tallo mengalahkan Suppa dan Sawitto adalah karena kedua kerajaan 

tersebut memiliki sawah yang luas dan sering didatangi oleh orang Melayu.18 Bahkan 

tidak sedikit para pedagang Melayu yang pindah dari Malaka setelah kota dagang 

tersebut ditaklukkan oleh Portugis dan menjadikan Suppa, Bacukiki, dan Sawitto 

sebagai koloni dagang mereka. Karena itulah setelah penaklukan, para pedagang 

Melayu yang berpengalaman dalam perdagangan internasional yang menetap di 

Suppa, Bacukiki, dan Sawitto dibawa ke Makassar. Karena pengalamannya 

berdagang dan memproduksi beras dari daerah Ajatapareng, Gowa-Tallo sangat 

membutuhkannya untuk pengembangan kota niaga Makassar yang saat itu masuk 

dalam jaringan perdagangan internasional. Sedangkan sumber lain menyebutkan 

bahwa penaklukan Gowa-Tallo atas Suppa dan Sawitto, karena kedua kerajaan pesisir 

tersebut selalu aktif dalam perdagangan maritim dan mengembangkan kota-kota 

dagangnya. Karena keadaan ini dipandang sebagai kendala dalam pembangunan dan 

pengembangan kota niaga Makassar, hingga Tunipalangga Ulaweng menaklukkan 

kedua kerajaan yang memegang peranan penting dalam perdagangan maritim 

tersebut. Namun yang tidak kalah pentingnya untuk dikemukakan bahwa sejak 

terbentuknya Konfederasi Ajatappareng, Suppa bukan saja menjadi bandar niaga 

komoditi eksport terutama beras dari wilayah Ajatappareng, tetapi Suppa dan Sawitto 

juga merupakan kekuatan maritim yang tangguh dan berhasil menaklukkan sejumlah 

daerah pesisir di sepanjang pantai barat Sulawesi Oleh karena itu, dapat dikatakan 

                                                             
18 Darwas rasyid. Sejarah Kabupaten Pinrang Daerah Tk.II Pinrang. ( Ujung Pandang: Balai 

kajian sejarah dan Nilai Tradisional), h. 89-90 
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bahwa penaklukan GowaTallo terhadap Suppa dan Sawitto karena kedua kerajaan ini 

merupakan salah satu pesaing dalam pergumulan mengontrol perdagangan maritim 

dan dalam perebutan hegemoni kekuasaan di pantai barat jazirah selatan Sulawesi 

pada paruh pertama abad ke-16 M. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Latar belakang terbuntuknya kerajaan-kerajaan di Persekutuan Limae 

Ajatappareng memiliki ceritanya masing-masing. Berdasarkan data dari 

Lontara' Suppa raja pertamanya berasal dari Manurungnge ri 

Lawarangparang. Adapun namanya menurut sumber tersebut, adalah We 

Tepulinge yang kawin dengan Manurunge Ri bulu Arung di Cempa yang 

bernama La Bangenge. Nama La Bangenge, juga terdapat pada Lontara’ 

kerajaan Suppa dan Sawitto yang dianggap sebagai suami We Tepu Linge dan 

Puang Tenrisompae. Penamaan kerajaan Suppa didasarkan pada peristiwa 

munculnya secara tiba-tiba di pinggir laut seorang wanita yang membawa alat 

perlengkapan rumah tangga yang sangat komplik, di mana kelak menjadi 

arajang atau benda pusaka dari kerajaaan. Wanita itu, dianggap to manurung 

sebagai peletak dasar kerajaan Suppa. Tempat munculnya dinamakan 

kampung La Warangparang atau alat-alat rumah tangga terletak di peisisir 

laut. Kerajaan Sawitto didirikan oleh To Manurungnge ri Bulu Paleteang yang 

bergelar Puang Risompae yaitu seorang perernpuan yang diangkat sebagai 

raja pertama. Pengangkatan itu atas kehendak rakyat dan prakarsa dari enam 

laki-laki bersaudara yang diberi gelar datu atau yang disembah dan 

diperkirakan berlangsung pada awal abad XIV. Ke enam atau ennenge 
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bersaudara kelak sebagai penguasa dalam wilayah tertentu dan mempunyai 

otonomi penuh dalam menjalankan kekuasaan,
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sekaligus sebagai Matoa dan Pabbicara ade’ atau pelaksana adat di kerajaan 

itu. Penamaan Sawitto, menurut sumber Lontara' berasal dari ucapan La 

Bangenge yang berbunyi “Saweto Taue rini” artinya, banyak juga orang yang 

bermukim di daerah ini. Dari perkataan itu, maka para pemangku adat 

mendeklarasikan nama kerajaan yang dihimpun dalam persekutuan Matoa 

menjadi kerajaan Sawitto.proses terbuknya kerajaan Sodenreng memiliki dua 

versi yang pertama; silsilah raja-raja Sidenreng dan Rappeng berasal dari 

kerajaan Luwu dan Sangalla. Sedangkan penamaan kerajaan berasal dari 

istilah kata "sirenreng-renreng” yang kelak menjadi nama Sidenreng setelah 

di bukam menjadi perkampungan atau wanua oleh adik La Maddaremmeng 

dan para pengikutnya di pinggir danau. Penamaan tersebut, sekaligus sebagai 

kenang-kenangan dari adik La Maddaremmeng pertama kali saling tarik 

menarik untuk turun mandi di danau. Kemudian yang kedua; raja yang 

pertama berasal dari Manurungnge ri Bulu Lowa. Munculnya pemimpin ini 

sesuai dengan kondisi kerajaan Sidenreng yang mengalami masa puso atau 

kelaparan selama tiga tahun berturut-turut disebabkan karena tidak 

berhasilnya tanaman padi pada waktu itu. Hal tersebut, berkaitan dengan 

tindakan pemimpin atau raja dari Sidenreng kurang jujur, sehingga mengalami 

keadaan penceklik yang berkepanjangan. Dalam suasana bingung dan lapar, 

secara tiba-tiba di siang bolong yang terang benderang muncul kilat sambung 

menyambung dan menyambar kian kemari yang bersumber dari atas gunung, 

sehingga masyarakat takut. Bersamaan dengan redahnya gejala alam pada 

waktu itu, muncul seorang laki-laki gagah perkasa berdiri di puncak gunung 

atau bulu’ di daerah kekuasaan Arung Lowa yang dikenal sebagai To 
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Manurungnge atau orang turun dari langit, karena tidak diketahui asal 

usulnya. Latar belakang terbuntuknya kerajaan Alitta sebelum turunnya To 

Manurung sebagai pemimpin, wilayah Alitta saling bermusuhan dan tidak ada 

persatuan. Atas kehendak Tuhan yang Maha Esa atau Dewata seuwwae, maka 

diturungkanlah anaknya untuk menjadi pengayom masyarakat agar dapat 

bersatu, sekaligus menjadi kerajaan berdaulat. Adapun tempat munculnya 

secara tiba-tiba dari To Manurung yaitu pada sebuah sumur di daerah Pakita, 

sehingga dikenal To Manurunge ri Lapakkita. Kerajaan yang tergabung dalam 

persekutuan Limae Ajatappareng, mengembangkan kerajaannya secara 

mandiri sesuai dengan kemampuanya, serta keadaan yang dimiliki. 

Persekutuan tersebut terbentuk atas dasar kerjasama di bidang ekonomi 

terutama perdagangan beras, kayu cendana, dan kulit penyu. Oleh karena itu, 

utnuk memenuhi kebutuhan tersebut, kerajaan yang tergabung dalam 

persekutuan tersebut berusaha untuk memperluas wilayah kekuasaaannya 

dengan cara menguasai kerajaan kecil disekitarnya sebagai lili’. Adapun 

struktur birokrasi pemerintahan di dalam kerajaan yang tergabung dalam 

persekutuan Limae Ajatappareng, pada dasarnya memiliki kesamaan, yang 

dimana berkaitan erat dengan sistem kekerabatan yang telah terbentuk 

sebelum adanya persekutuan tersebut. struktur pemerintaha yang dimana raja 

yang dibantu oleh Pabbicara atau Matoa yang dimana memiliki peran untuk 

mengerus segala sesuatu yang berhubungan dengan kesejahteraan karajaan 

dan memiliki tugas yang lain yaitu mengawasi raja lili’ dan menyampaikan 

pesan raja kepada masyarakat. 
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2. Persekutuan Limae Ajatappareng terbentuk akibat adanya ikatan kekerabatan. 

Selain itu Pembentukan persekutuan itu juga sebagai respon terhadap 

meningkatnya permintaan luar atas komoditi ekspor, seiring dengan kehadiran 

pedagang-pedagang asing, terutama para pedagang Melayu di wilayah itu. 

Selain itu, pembentukan persekutuan Lima Ajatappareng juga tidak terlepas 

dari persaingan antara kerajaan utama di Sulawesi Selatan, untuk mengontrol 

perdagangan dan perluasan wilayah kekuasaan. Di samping itu, perjanjian 

yang mendasari terbentuknya persekutuan Lima Ajatappareng juga 

mengandung nilai persaudaraan kebersamaan, kesetaraan, toleransi, 

kebabasan,persatuan dan kesatuan di antara kelima keraiaan di wilayah 

Ajatappareng. Kemudain persekutuan ini dikuatkan  oleh kerja sama politik 

yang dilakukan oleh para raja di lima kerajaan tersebut melalui perkawinan 

politik dalam rangka mempertahankan persekutuan. Kejayaan persekutuan 

tersebut didukung oleh kondisi politik di Sulawesi Selatan pada awal abad 

XVI M. Selain itu juga, persekutuan ini telah menjalin hubungan dengan 

pedagang dari luar dan pedagang dari Sulawesi Selatan. 

3. Dampak yang ditimbulkan dari persekutuan Limae Ajatappareng pada 

dasarnya memberikan kesejahtraan kepada masyarakat kerajaan yang masuk 

dalam persekutuan tersebut.  Terbukanya jalur Pelayaran akibat penemuan 

kompas membrikan dampak ekonomi yang sangat menguntungkan bagi 

kerajaan yang tergabung dalam persekutuan Limae Ajatappareng. Sangat 

menguntungkan kedudukan persekutuan Limae Ajatappareng sebagai 

pemegang kunci pintu barat perdagangan di Sulawesi Selatan. Salah satu 

langkah antipatif keadaan pada waktu itu, yakni dengan cara mengajak 
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kerajaan Sidenreng, Rappeng, Sawitto, Alitta untuk bersekutu. Dalam bidang 

ekonomi khususnya perdagangan Ajatappareng merupakan wilayah yang 

sangat ramai dikunjungi oleh pedagang. Peta yang dibuat oleh portugis pada 

abad ke 16 M menggambarkan beberapa pelabuhan di pesisir barat pulau 

sulawesi khususnya di wilayah Ajatappareng di yang di kenal Supa (Suppa), 

Lyta (Alitta), Macho quique (Bacukiki), Agaci (Garessi). Pertanian merupakan 

sumber penghasilan yang paling dominan di wilayah tersebut seperti halnya 

padi yang menghasilkan beras. Beras merupakan komoditi yang paling 

malimpah yang kemudian di ekspor ke luar Ajatappareng.Persekutuan itu 

dilakukan untuk dapat mengantisipasi permintaan barang dagangan yang 

sangat laris di pasaran berupa: beras, kayu cendana, kulit penyu. Penghasil 

utama barang atau komoditi ekspor beras, dihasilkan oleh kerajaan 

Sindenreng, Rappeng, Alitta, Sawitto pada Waktu itu. Dampak secara politik 

Konfederasi Aiatappareng yang dibentuk pada paruh pertama abad ke.16, 

bukan hanya semakin mengukuhkan kedudukan Suppa sebagai bandar niaga 

komoditi eksport terutama beras dari wilayah Ajatappareng, tetapi juga 

melapangkan Suppa dan Sawitto membangun kekuatan maritim yang tangguh 

dan berhasil menaklukkan sejumlah daerah pesisir di sepanjang pantai barat 

Sulawesi. Inilah sebabnya bandar niaga Suppa dan Bacukiki semakin ramai 

didatangi oleh para pedagang, termasuk pedagang Melayu sehingga kedua 

bandar niaga itu memiliki kedudukan penting dalam perdagangan maritim. 

Pembuatan perahu Soena Gading untuk Datu Suppa la Makkarawi, perahu 

lapewajo milik Arung Parengki, dan perahu lapenikkeng milik Addatuang 

Sawitto la Paleteang merupakan bukti kemajuan mereka dalam pelayaran dan 
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perdagangan. Dernikian pula dengan pembangunan sejumlah istana 

(langkanae, salossae, saworajae) di Suppa, Sawitto, Sidenreng, Rappang, dan 

Alitta, membuktikan bahwa persekutuan Lima Ajatappareng mengalami 

kemajuan yang signifikan. Namun kemajuan dan perkembangan itu pula yang 

menjadi penyebab mereka berkonflik dengan Kerajaan Gowa-Tallo yang 

senantiasa pula memperluas pengaruh dan wilayah kekuasaan di sepanjang 

pesisir pantai barat Sulawesi Selatan.   

B. Implikasi  

1. Dalam sejarah Indonesia, khususnya tentang kerajaan-kerajaan di Sulawesi 

Selatan yang sering ditulis hanyalah kerajaan Luwu, Bone dan Gowa. Hal ini, 

seakan-akan ke dua kerajaan inilah yang ada di Sulawesi Selatan, berdasarkan 

pandangan orang luar. Hal tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa kerajaan 

Bone pernah memegang pengaruh yang sangat penting di kalangan 

masyarakat Bugis. Begitu pula kerajaan Gowa yang menguasai secara politis 

seluruh kerajaan yang ada di wilayah Makassar. Begitu pula dengan kerajaan 

Luwu yang memegang peranan di dalam perdagangan biji besi. Kebesaran 

dan kemegahan ketiga kerajaan tersebut terjadi pada ahir abad XVI sampai 

dengan pertengahan abad XVII M. Namun disisi lain, muncul sebuah kerajaan 

dan membentuk sebuah persekutuan yaitu Limae Ajatappareng yang memiliki 

peranan penting sebagai pemegang kunci perdagangan barat pesisir Sulawesi 

Selatan. Kerajaan tersebut yaitu Suppa, Sawitto, Alitta, Rappang, Sidenreng.  

2. kesuksesan dan kejayaan persekutuan Limae Ajatappareng tidak lepas dari 

peranan raja dan masyarakat untuk tetap menjalin hubungan kekerabatan dan 

kerjasama yang baik. Berangkat dari pengalaman sejarah diatas maka 
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Pemimpin dan masyarakat saat ini harus bekerjasama dalam memajukan suatu 

daerah. 

3. Dalam menelusuri jejak masa lampau, para peneliti sejarah memerlukan 

naskah-naskah klasik sebagai informasi. Namun, sangat disayangkan begitu 

langkahnya publikasi naskah-naskah tersebut, padahal Sulawesi Selatan 

sangat kaya dengan naskah-naskah klasik yang disebut dengan lontarak. Maka 

dari itu, hendaknya diadakan pentransliterasian dan penerjemahan naskah-

naskah lontarak agar para peneliti sejarah dalam mencari jejak masa lampau 

tidak terlalu mendapatkan kesulitan. 
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Gambar 1: Pengantar Izin Penelitian UIN Alauddin Makassar 
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Gambar 2: Pengantar Izin Penelitian DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan 
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Gambar 3: Pengatar Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal dan pelayanan 

terpadu datu pintu Kab. Pinrang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: Saoraja Sawitto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto 5: Rumah Arajang Suppa 
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Foto 6: Rumah cagar budaya Alitta 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7: Mesjid Tua Jerrae Allakkuang 
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Foto 8: Pembacaan Lontara di Balai Arsip dan Perpustakaan Kab. Pinrang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9: Lontara Sawitto 
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Foto 10: Lontara Sidenreng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11: Lontara Akkarungeng Alitta 

 


