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ABSTRAK 

Nama   : Tita Irsani Damayanti 

NIM   : 40200118098 

Judul   : Masjid Tua Tosora di Kabupaten Wajo (Studi Historis dan     
Arkeologis) 

 

Skripsi ini membahas tentang Masjid Tua Tosora. Tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui bagaimana sejarah dan bentuk arkeologis  Masjid Tua Tosora di 
kabupaten Wajo. Adapun sub masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana 
sejarah Masjid Tua Tosora di Wajo, 2) Bagaimana bentuk dan makna arsitektur 
Masjid Tua Tosora di Wajo, 3) Bagaimana dampak keberadaan Masjid Tua 
Tosora di Wajo terhadap masyarakat. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian sejarah yang menggali tentang 
masuknya Islam di Wajo yang berfokus pada peninggalan situs Islam di 
kabupaten Wajo. Adapun data yang digunakan yaitu data kualitatif. Dan diperoleh 
melalui studi lapangan dengan menggunakan pendekatan Historis, Antropologi, 
Arkeologis, dan pendekatan Agama.  

Masjid Tua Tosora merupakan masjid tua yang ada di Kabupaten Wajo, 
didirikan oleh Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain kemudian pada masa 
pemerintahan Arung Matoa ke-15 La Pakallongi To Allinrungi (1621-1626) 
masjid tersebut diresmikan sebagai masjid raya pertama di wilayah kerajaan 
Wajo. Letak sisa bangunan masjid tersebut berada pada ketinggian 30,6 m dpl, 
memiliki luas tanah 121 m2 dengan luas bangunan 169 m2. Di samping Masjid 
Tua Tosora terdapat makam Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain. Masjid Tua 
Tosora memiliki berlanggam arsitektur Indonesia asli dengan denah dasar 
berbentuk segi empat bujursangkar tanpa serambi. Setelah dilakukan perenovasian 
dengan penambahan atap dan lantai pada masjid. Masjid Tua Tosora sekarang ini 
telah dijadikan tempat beribadah. Selain dijadikan sebagai tempat beribadah 
Masjid Tua Tosora juga banyak dikunjungi oleh wisatawan dari luar untuk 
berziarah karena disamping Masjid Tua Tosora terdapat makam sosok ulama 
Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain. 

Implikasi dari adanya penelitian ini sebagai masukan untuk meningkatkan 
potensi cagar budaya yang berupa bangunan masjid yang nantinya dapat dikemas 
dalam bentuk paket wisata. Bukan hanya sekedar masjid sebagai tempat ibadah 
tetapi juga dijadikan sebagai media belajar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islamisasi dan perkembangan Islam di Indonesia telah membawa pengaruh 

kepada alam pikiran masyarakat. Pengaruh tersebut senantiasa berkembang tidak 

hanya terbatas pada bidang mental spiritual saja, tetapi juga dalam wujud pola 

pikir serta kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satu bentuk 

pengaruh ini adalah munculnya seni bangunan Islam yang mana kita ketahui 

bahwa Masjid memiliki peranan terpenting dalam membina para umat Islam.1 

Secara historis, Islam masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi dan 

mulai mengalami perkembangan sesudah abad ke-13 Masehi, seminar sejarah 

masuknya Islam ke Indonesia yang berlangsung di Medan 17 s/d 20 Maret 1963, 

antara lain telah menyimpulkan (a). Bahwa menurut sumber-sumber yang kita 

ketahui, Islam untuk pertama kalinya masuk ke Indonesia pada abad pertama 

Hijriyah (abad ketujuh-kedelapan masehi) dan langsung dari Arab. (b). Bahwa 

daerah yang pertama didatangin oleh Islam ialah pesisir Sumatera dan bahwa 

setelah terbentuknya masyarakat Islam, maka raja Islam yang pertama berada di 

Aceh. (c). Bahwa dalam proses pengislaman. Selanjutnya, masyarakat Indonesia 

ikut aktif mengambil bagian. (d). Bahwa mubaliq-mubaliq Islam yang lama-lama 

itu selain sebagai penyiar agama, juga sebagai saudara. (e). Bahwa penyiaran di 

Indonesia dilakukan dengan secara damai (f). Bahwa kedatangan Islam ke 

                                                            
1Rohani, Masjid-Masjid Kuno di Cirebon (Studi Komparatif Arsitektural Masjid Trusmi, 

Masjid Agung Sang Cipta Rasa dan Masjid Merah Panjunan), “Skripsi” (Cirebon, Fakultas Adab 
Dakwah Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri, Agustus 2012) h.13. 
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Indonesia membawa kecerdasan dan peradaban yang tinggi dalam membentuk 

kepribadian bangsa Indonesia.2 

Proses penyebaran agama Islam erat kaitannya dengan masjid karena 

ketika Islam mulai disebarkan di suatu daerah, hal yang pertama dilakukan ialah 

membangun masjid. Selain sebagai tempat ibadah dan tempat segala kegiatan 

umat muslim. Keberadaan masjid di suatu kerajaan telah menandakan bahwa 

Islam diterima secara resmi sebagai agama kerajaan. Rasulullah Saw., sendiri 

telah mempraktekkan hal ini ketika beliau menyiarkan Islam di suatu daerah.3 

Masjid merupakan sarana peribadatan yang digunakan oleh umat muslim 

untuk menyembah kepada Allah Swt., sehingga Rasulullah menegaskan bahwa, 

“dimanapun engkau beribadah, maka tempat itu adalah masjid”. Sehingga tidak 

ada alasan lagi untuk tidak melaksanakan kewajiban kita yaitu shalat atau 

menyembah kepada Allah Swt., karena sesungguhnya shalat merupakan tiang 

agama Islam yang begitu dipermudahkan untuk melaksanakan baik di kendaraan, 

di kebun, di rumah, dan tempat lainnya.4 

Pada prinsipnya tugas untuk memakmurkan masjid adalah tugas dan 

tanggung jawab setiap muslim yang beriman. Memakmurkan masjid berarti 

membangun, memperbaiki, mendiami, menetapi, mengisi, menghidupkan, 

mengabdi, menghormati dan memelihara Masjid itu sendiri.5 Allah berfirman 

dalam Q.S. At-taubah ayat 18 yang berbunyi: 

 

                                                            
2Muhammad Ilham Irsyad, Akulturasi Budaya dalam Arsitektur Masjid Tua Al-Hilal 

Katangka, “Skripsi” (UIN Alauddin Makassar: 2018) h.1. 
3Novi Dwi Setiowati, Masjid Tua Syekh Abdul Mannan di Kelurahan Pangali-ali 

Kecamatan Banggae Kabupaten Majene (Studi Arkeologi), “Skripsi” (UIN Alauddin Makassar: 
2021) h.2. 

4Saheriah, Masjid Raya Nur Balangnipa Sinjai (Studi Sejarah Tentang Peran dan Fungsi 
Masjid), “Skripsi” (UIN Alauddin Makassar: 2021) h.1-2. 

5Suparman Mannuhung, “Manajemen Pengelolaan Masjid dan Remaja Masjid di Kota 
Palopo”. Jurnal Pengabdian Masyarakat 1, no. 1 (2018): h.17. 
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Terjemahnya : 
“Sesungguhnya yang (pantas) memakmurkan masjid-masjid Allah 
hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, mendirikan 
salat, menunaikan zakat, serta tidak takut (kepada siapa pun) selain Allah. 
Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang 
mendapat petunjuk.”6 

Masjid berasal dari kata “sajadah-sujud”.Sedangkan pengertian sujud 

dalam Islam adalah kepatuhan atau ketundukan yang dilakukan dengan penuh 

kekhidmatan yang sebagai seorang muslim atau hambah Tuhan, selain itu masjid 

juga bisa diartikan sebagai suatu bangunan yang berfungsi untuk melakukan 

ibadah bagi orang Islam baik itu dilakukan secara mandiri maupun kelompok.7  

Proses pengislaman Arung Matoa ke-12 yakni La Sangkuru Patau Mulajaji 

yang selanjutnya bergelar Sultan Abdur Rahman setelah masuk agama Islam. 

Proses pengislaman itu dilakukan didepan Sultan Alauddin di kampung 

Topaccedo (Sebelah barat Tosora) dan secara resmi Islam diterima oleh 

masyarakat Wajo pada hari Selasa 15 Safar 1020 H / 6 Mei 1610 M.8 Untuk 

memperdalam pengetahuan tentang agama Islam Arung Matowa Wajo memohon 

guru agama kepada Karaeng Gowa, dan dikirimlah Khatib Sulaiman untuk 

mengajarkan agama Islam kepada orang Wajo.9 

                                                            
6Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan (Jakarta, Gema Risalah Press 

Bandung, 1992), h.280. 
7Abdul Rochym, Sejarah Arsitektur Islam: Sebuah Tinjauan, (Bandung: Angkasa,1983) 
8Aguswandi, “Kontribusi AGH.Muhammad As’ad Terhadap Pengembangan Dakwah di 

Sengkang Kabupaten Wajo (Suatu Kajian Tokoh Dakwah)”, Jurnal Al-Khitabah V, No. 2. (2018): 
h. 126-141. 

9 Abdul Aziz, Sultan Abdur Rahman dan Peranannya Dalam Mengembangkan Islam di 
Wajo (Suatu Tinjauan Historis), “Skripsi” (IAIN Alauddin Ujung Pandang: 1996) h.46 
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Wajo tepatnya di Desa Tosora merupakan kawasan bersejarah yang 

memegang peran penting dalam upaya sistem pertahanan kerajaan dan pusat 

perkembangan agama Islam di Sulawesi Selatan dapat dilihat dari beberapa 

peninggalan salah satunya yaitu berupa bangunan Masjid Tua yang terletak di 

Desa Tosora Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. 

     Masjid Tua Tosora merupakan Masjid raya yang pertama dibangunan 

di wilayah kerajaan Wajo, oleh Arung Matowa Wajo XV La Pakallongi Ro 

Allinunrungi, pada tahun 1621. Pada waktu Masjid tersebut diresmikan, dihadiri 

oleh Raja Gowa, Raja Bone dan Datu Soppeng. Letak sisa bangunan Masjid 

tersebut berada di sebelah alun-alun. Bahan bangunan Masjid tersebut, berasal 

dari berbagai jenis batu alam seperti batu kapur yang masih lunak, batu pasir, dan 

batu beku dengan ukuran yang tidak seragam. Bahan perekat (spesi) dipergunakan 

campuran pasir dan dengan kapur yang terbuat dari moluska yang dibakar.  

Bentuk arsitektur digambarkan sedalam persegi empat sebagaimana 

filosofis bangsawan adat bugis “Sulapa Eppa”. Atap Masjid menyerupai atap 

Masjid Tua yang ada di Sulawesi Selatan dengan bentuk segitiga dan langgam 

khas setempat. Keberadaan Masjid ini sebagai temuan arkeologis serta sebagai 

bukti kehadiran Islam di Wajo. Dengan demikian inilah yang melatar belakangi 

penulis untuk mengkaji tentang sejarah dan bentuk arsitektur Masjid Tua Tosora 

yang berada di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah sejarah Masjid Tua Tosora di Kabupaten Wajo ? 

2. Bagaimanakah bentuk dan makna arsitektur Masjid Tua Tosora di 

Kabupaten Wajo ? 
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3. Bagaimanakah dampak keberadaan Masjid Tua Tosora terhadap 

masyarakat di Kabupaten Wajo ? 

 

C. Fokus dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang eksistensi Masjid Tua 

Tosora di Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. Pada penelitian ini akan 

dicermati tentang bagaimana sejarah berdirinya Masjid Tua Tosora, bentuk 

arsitektur dan peranan Masjid Tua Tosora.  

2. Deskripsi Fokus 

Masjid Tua Tosora merupakan Masjid raya yang pertama dibangun di 

willayah Kerajaan Wajo, oleh Arung  Matowa Wajo XV La Pakallongi Ro 

Allinunrungi, pada tahun 1621. Pada waktu Masjid tersebut diresmikan, dihadiri 

oleh Raja Gowa, Raja Bone dan Datu Soppeng. Letak sisa bangunan Masjid 

tersebut berada di sebelah alun-alun. Pada bagian dalam Masjid terdapat empat 

buah umpak batu sebagai landasan tiang penyangga atap (soko guru), pada arah 

tenggara terdapat kolam sebagai penampung air wudhu. Arah timur kolam 

terdapat sumur tua dengan kedalaman 13m. Bagian belakang (sisi barat) Masjid 

terdapat beberapa makam kuno, dan yang terkenal adalah makam dari Renreng 

Bettempola La Gau atau yang bergelar Matinroe ri Masigina.  

Bentuk arsitektur digambarkan sedalam persegi empat sebagaimana 

filosofis bangsawan adat bugis “Sulapa Eppa”. Atap Masjid menyerupai atap 

Masjid Tua yang ada di Sulawesi Selatan dengan bentuk segitiga dan langgam 
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khas setempat. Atap Masjid ditopang dengan empat tiang utama. Mihrab dibuat 

dengan ukuran satu meter dan membentuk ruang yang keluar dari garis utama 

bangunan. Keberadaan Masjid Tua Tosora merupakan temuan arkeologis sebagai 

bukti kehadiran dan kejayaan Islam yang ada di Wajo. 

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan Pustaka merupakan usaha untuk mengumpulkan sumber data 

yang berkaitan dengan judul skripsi ini atau mengumpulkan data yang bertujuan 

untuk meninjau beberapa hasil penelitian tentang masalah yang dipilih serta dapat 

membantu penulis dalam menemukan data sebagai bahan perbandingan agar data 

yang dikaji lebih jelas. 

Dalam pembahasan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa literatur 

yang berkaitan sebagai bahan acuan. Adapun buku atau karya ilmiah yang penulis 

anggap relevan dengan objek penelitian ini diantaranya : 

1. Buku yang dikarang oleh Muhammad Uthman El-Muhammady dengan 

judul buku nya, “Masjid Dalam Islam : Sejarah, Peran Dan Kedudukan”. 

Dalam pembahasan buku tersebut memberikan penjelasan tentang sejarah, 

peranan dan kedudukan Masjid dalam Islam. 

2. Buku yang dikarang oleh Saeful Bahri dengan judul buku nya, “Studi 

Arkeologi Keagamaan Masjid-Masjid Kuno”. Dalam pembahasan buku 

tersebut memberikan penjelasan tentang Kekhasan masjid-masjid kuno 

yang tersebar di Nusantara.  

3. Jurnal yang ditulis oleh Syamsul Kurniawan yang berjudul “Masjid Dalam 

Lintasan Sejarah Umat Islam”, Penelitian ini membahas tentang 

pentingnya memakmurkan Masjid hal yang dapat dilakukan adalah 

menjadikan Masjid sebagai tempat pembinaan dan kaderisasi umat, supaya 

fungsi Masjid tidak terbatasi pengertiannya sebagai tempat melakukan 
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ibadah shalat saja tapi juga sentra utama seluruh aktivitas keutamaan yaitu 

pendidikan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 

4. Skripsi yang ditulis oleh Elmy Anggraini dengan judul “Masjid Tua 

Langgara’ di Desa Tokkonan Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang 

(studi historis dan arkeologis).  Skripsi ini membahas tentang sejarah 

berdirinya Masjid, bentuk arsitektur Masjid serta fungsi dan aktifitas 

budaya masyarakat pada Masjid Tua Langgara’ melalui kajian arkeologis. 

5. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ilham Irsyad dengan judul “ 

Akulturasi Budaya dalam Arsitektur Masjid Tua Al-Hilal Katangka” 

dimana dalam skripsi ini membahas tentang bentuk Arsitektur Masjid Tua 

Katangka dan Unsur Budaya yang ada pada Arsitektur Masjid Tua Al-

Hilal Katangka, kemudian membahas tentang Sejarah dan Peranan Masjid 

Tua Al-Hilal Katangka. 

6. Skripsi yang ditulis oleh Novi Dwi Setiowati dengan judul “Masjid Tua 

Syekh Abdul Mannan di Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae 

Kabupaten Majene (studi arkeologi)” dimana dalam skripsi ini membahas 

tentang eksistensi dan morfologi Masjid Tua Syekh Abdul Mannan di 

Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene. 

Dari beberapa tinjauan di atas, belum ada yang membahas secara detail 

dan terperinci mengenai kajian sejarah Masjid Tua Tosora agar peneliti mendapat 

kajian yang mendalam, peneliti juga membahas tentang bentuk arsitektur yang 

terdapat di Masjid Tua Tosora Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. 

E. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun beberapa tujuan penulis melakukan penelitian ini sebagai berikut : 
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a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis sejarah Masjid Tua Tosora di 

Kabupaten Wajo. 

b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk arsitektur bangunan 

Masjid Tua Tosora di Kabupaten Wajo. 

c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak keberadaan Masjid Tua 

Tosora terhadap masyarakat di Kabupaten Wajo. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan 

mengenai sejarah dan bentuk arsitektur Masjid Tua Tosora di kabupaten Wajo, 

sehingga dapat bermanfaat baik kepada para pembaca maupun penulis. 

b. Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis dalam penelitian ini, yaitu agar dapat dijadikan sebagai 

media informasi dan media pembelajaran serta dapat mengetahui mengenai 

Masjid Tua Tosora yang terdapat di Kabupaten Wajo. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Kerajaan Wajo Sebelum Islam 
1. Sejarah Berdirinya Kerajaan Wajo 

Masa Pra-Islam di Wajo berlangsung pada abad ke 14-16 sebelum 

berakhirnya kerajaan dan dipimpin oleh seorang raja (Batara Wajo/Arung Matoa 

Wajo). Sebelum menjadi kerajaan, masyarakat Wajo hidup berkelompok, dan 

setiap kelompok dipimpin oleh seorang yang diberi gelar Puangnge. Masyarakat 

pada saat itu menunjuk atau mengikuti pemimpin yang dapat meramal, dan cakap 

dalam berbahasa. Ciri khas masyarakat pada saat itu, masih hidup dan berpindah-

pindah, disesuaikan dengan kondisi bentang alam, dan arahan dari pemimpin. 

Mereka Bertani padi, jagung, dan sayuran serta berternak, dengan populasi 

berkisar antara 40-100 orang.1 

Berdirinya kerajaan ini dimulai ketika kedatangan seseorang yang tidak 

dikenal. Orang tersebut datang Bersama pengikutnya dan menetap di tepi danau 

bernama Lampulung. Mereka berasal dari sebelah barat gunung di pinggir laut. 

Dan akhirnya pemimpin keluarga itu lalu diberi nama “Puang ri Lampulungeng”. 

Daerah ini sangat subur sehingga lama kelamaan banyak kelompok keluarga lain 

berdatangan ke sana sehingga perkampungan ini menjadi sempit.  

                                                            
1 Sirajuddin, Analisis Area Jelajah Situs Allangkanange di Kecamatan Pammana 

Kabupaten Wajo, “Skripsi” (UNHAS: 2020), h. 20  
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Akhirnya Puang Lampulungeng memberikan saran agar sebagian 

penduduk pindah ke tempat lain. Dan tempat itu diberi nama Penrang, sementara 

tempat tinggal Puang Lampulungeng bernama Saebawi. Nama itu diambil dari 

sesuai kebijaksanaannya mengendarai seekor babi raksasa. Sebagian lagi 

membentuk wilayah baru yang diberi nama Sarinyameng. Nama itu sesuai dengan 

kebiasaan sebagian penduduk yang melakukan pekerjaan membuat Tuakuntuk 

diminum. Menyadap Tua (sari), dan nyaman diminum maka menjadilah nama itu 

Sarinyameng. 

Ketiga kampung tersebut penduduknya hidup dengan rukun, damai, dan 

makmur. Tetapi ketika Puang ri Lampulungeng wafat, pengikutnya menjadi 

terpecah dan kacau balau. Setelah itu, muncul seorang yang pekerjaannya sebagai 

peramal yang tinggal di dekat pohon besar (orang menyebutnya pohon bajo). 

Orang tersebut juga memperkenalkan kebiasaan minum tuak yang dicampur 

dengan tekikan bajo yang menjadikannya lebih enak untuk diminum (tuak ri boli). 

Akhirnya kampung itu diberi nama Boli, dan pemimpingnya diberi gelar 

Puangnge ri Timpengeng.  

Sebelum meninggal, Puang ri Timpengeng kedatangan tamu dari daerah 

luwu yang bernama Opu Balirante, dan tempat kedatangannya disebut 

“Cinnottabangka”. Tujuan kedatangannya untuk menagih pajak pertanian. Tetapi 

ketika terjadi dialog antara kedua belah pihak, Puang ri Timpengeng ditanyakan 

tentang asal usulnya. Ia mengatakan bahwa ia dan pengikutnya adalah orang Boli, 

lahir dan besar disini. Dan tidak berasal dari Gunung Latimojong dan 

Bawakaraeng, dan rumahnya beratap daun nipa. Jawaban itulah yang 

menyebabkan Boli terbebas dari pajak atau widattali.  
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Ia juga mengajarkan pranata musyawarah yang dinamakan 

assipatangngareng dan mengajarkan bahwa orang Boli adalah orang-orang 

merdeka sejak dalam kandungan ibu mereka. Hal ini yang menyebabkan daerah 

ini mengalami gangguan terus menerus dari kerajaan tetangga, sehingga memaksa 

penduduknya untuk pindah mencari wilayah atau tempat lain. 

Ketika La Tenribali dan rakyat Boli dari ketiga limpo mengadakan 

perjanjian diadakan di bawah sebatang pohon besar yang tinggi dan batangnya 

lurus serta daunnya rindang, rakyat menyebut pohon tersebut dengan nama pohon 

bajo. Sesudah dilantik La Tenribali lalu mengucapkan sumpah dan janji dan 

seluruh hadirin yang hadir secara Bersama-sama berteriak menyatakan 

persetujuannya. Sesudah upacara pelantikan, La Tenribali diberi gelar Batara 

Wajo sesuai dengan bunyi janji yang diucapkan yang berbunyi “Batarae manituri 

menekna jancitta, tanaemani ri awana”. Artinya hanya langit (batara) yang berada 

di atas janji kita, dan tanah yang ada dibawahnya.  

langit atau batara merupakan perlambang keagungan dan pohon bajo yang 

batangnya lurus dan rindang daunnya untuk tempat bernaung memberikan Wajo-

Wajo (bayang-bayang) yang menyejukkan bagi orang-orang yang berteduh di 

bawahnya. Negeri Boli diibaratkan bagaikan pohon pengayom bagi rakyatnya, 

sehingga La Tenribali Batara Wajo I serta para paddanreng sepakat mengubah 

nama Boli menjadi Wajo sejak itulah Kerajaan Wajo berdiri.2 

 
2. Keyakinan Masyarakat Wajo Sebelum Islam 

Sistem kepercayaan adalah pandangan komunitas lokal terhadap hubungan 

manusia dengan dunia gaib. Dunia gaib dikonsepsikan di dalamnya terdiri atas 

                                                            
2 Rosdiana Hafid, “Budaya Politik Kerajaan Wajo”. Walasuji 7, No. 2 (Desember 2016) 

h.510-512. 
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dewa, roh-roh manusia dan makhluk gaib, serta dunia setelah kehidupan. Menurut 

Koentjaraningrat selain emosi keagamaan (religious emotion), unsur penting yang 

ada dalam sistem kepercayaan adalah sistem keyakinan, upacara keagamaan dan 

pemeluk atau penganut. 

Di Wajo mengenal beberapa dewa yang disebut Dewa Patoto, Dewa ini 

yang  menentukan takdir dan biasa disebut Patotoe sang penentu takdir To 

Palanroe sang pencipta. Dewa inilah yang bersemayan di petala langit (boting 

langi) yang menciptakan hujan, mendatangkan kemakmuran, dan dapat membawa 

kemurkaan dengan cara menurunkan petir serta mendatangkan kemarau. Maka 

diberilah sesajen sebagai persembahan yang ditempatkan di loteng atas rumah. 

Paddengeng dari kata rengeng (pemburu) dan dewa mallinoe yang tinggal di 

tempat-tempat tertentu, seperti di pohon besar, dan tempat-tempat yang dianggap 

keramat, diberikanlah sesajen dan tumbal binatang agar tidak mengganggu 

ketentraman manusia. Sangiyang berarti dewa-dewa seperti sangiyangseri (dewi 

padi). 

Kepercayaan terhadap arwah nenek moyang atau leluhur, arwah nenek 

moyang bisa mendatangkan keselamatan terhadap anak dan cucunya karena telah 

berhubungan langsung dengan Tuhan, maka dilakukanlah pemujaan arajang 

sebagai salah satu bentuk penghormatan terhadap leluhur, arang hanya terdapat 

pada golongan raja. Benda tersebut hanya dikeluarkan sekali setahun dan 

tempatnya untuk disucikan dan biasa juga dikeluarkan pada saat pelantikan raja, 

perkawinan keluarga raja, tertimpa bencana, terjadi penyakit menular, pemujaan 
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arajang secara besar-besaran ketika mappano bine (waktu padi diturungkan ke 

sawah) dan masa panen. 

We Nyiliq Timo dewa yang berasal dari dunia bawah laut kemudian 

disebut dewa bawah air yang bertempat tinggal di danau, laut, dan sungai diberi 

sesajen berupa persembahan walasuji yang berisi makanan, kentan warna warni, 

sirih, dan telur ayam, kemudian di tenggelamkan di air. Keyakinan mengenai 

dewa air masih terpelihara sampai sekarang. Dikenal dengan upacara maqceraq 

tappareng merupakan riTual persucian danau dan pemotongan kerbau, kepalanya 

dijadikan persembahan kepada penguasa bawah air sebagai tumbal atau tolak bala. 

Selain itu juga terdapat kepercayaan Tolotang yang percaya kepada dewa-

dewa yang telah dijelaskan diatas dengan Dewata Seuwae mirip dengan konsep 

Tuhan Maha Esa dalam agama-agama monoteisme, serta mempercayai adanya 

makhluk-makhluk halus seperti peppo (makhluk jadi-jadian yang bisa terbang), 

parakang (penghisap darah yang biasa muncul pada bulan purnama), tau tenrita 

(hantu), asupanting (anjing siluman). Tetapi yang paling penting adalah 

kepercayaan terhadap ruh nenek moyang yang bisa memberi pengaruh pada diri 

mereka yang hidup.3 

3. Kondisi Sosial Budaya Kerajaan Wajo 

Sejarah masyarakat bugis dikenal tellumpoccoe adalah gabungan dari tiga 

kerajaan besar (Bone, Soppeng, dan Wajo) yang memiliki konsep paseng toriolo, 

memuat nasihat leluhur yang mengandung nilai-nilai budaya lokal sebagai 

                                                            
3 Husnul Fahimah Ilyas, Lontara Suqkuna Wajo: Telaah Ulang Awal Islamisasi di Wajo 

(Cet. I; Tangerang Selatan: LSIP, 2011), h.56-58. 
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pedoman budaya dalam menjalani sebuah kehidupan termuat dalam dua kitab 

secara tertulis, dikenal dengan nama Sureq Galigo dan Sureq Lontara.4 

Pangadereng dalam sistem budaya dan sistem sosial merupakan 

peTuah raja-raja atau orang bijak di tanah bugis sekitar abad ke-16/17 yang berisi 

bahan-bahan tertulis, misalnya terdapat lontara tentang pandangan hidup orang 

bugis yang meliputi norma-norma keagamaan, budaya, hukum kenegaraan, dan 

sebagainya. Unsur-unsur pengadereng terdiri dari, adek (adat), rapang 

(yurispuridensi), bicara (peradilan), dan wariq (pelapisan sosial).  

Pola hidup masyarakat bugis Wajo terkenal dengan konsep tata krama, 

sanksi, dan solusi kehidupan antara lain: Maradeka To Wajoe engka ade’, wari, 

tuppu, rapang pura onro, naita alena ade’na napupuang. Di dalam Pangadereng 

tersebut, suku bugis juga menambahkan konsep paseng (Pesan/PeTuah/Nasehat 

dari raja-raja/orang bijak) yang dinafasi dengan “SIRI” yaitu: 

a. Narekko lolongekko paddisengeng majeppu muruntunitu pattiroangna 

decenna  lino na akherat, yang artinya: bila ilmu pengetahuan sudah 

diperoleh berarti tuntutan dunia akhirat sudah didapatkan. 

b. Siriemi rionroang lino narekko de ni sirie tau-tau mami/lebbi kessinni lo 

koloe, yang artinya: hanya dengan rasa malu yang dimiliki sehingga nilai 

kemanusiaan dapat kita raih di dunia, bila malu tidak ada binatang lebih 

berharga daripada kita. 

                                                            
4 Zulkifli Lismana Saputra, Peran Sultan Aji Muhammad Idris di Kerajaan Wajo (Kajian 

Sejarah Sosial 1732-1739), “Skripsi” (UNHAS: 2018) h. 20. 
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Baik konsep pangadereng maupun paseng, keduanya secara simultan telah 

membentuk konstruksi kesadaran dan tatanan bermasyarakat bagi suku bugis, 

terutama bugis Wajo yang kemudian dapat dilihat dari rekam jejak peninggalan 

sistem kemasyarakatan mereka, bahkan hingga saat ini menjadi muatan kearifan 

lokal bagi mereka yang memiliki keturunan suku bugis, walaupun berada di 

perantauan sekalipun.5 

Tata susunan masyarakat bugis tersebut dalam kolom kelas-kelas berlaku 

sebagai aturan adat kebiasaan yang dikenal fanatik dan tradisional, dan bahkan 

seluruh aspek dan pola hidup termasuk pelaksanaan upacara adat life circle 

(kelahiran, perkawinan, dan kematian), bahkan pola adat bentuk rumah, pakaian 

adat, senantiasa mendapat pengawasan dari pihak pemangku adat yang biasa 

disebut Ampaae atau biasa disebut orang yang diberi tugas melakukan teguran 

dan pelaksanaan sanksi bagi orang yang dipandang melanggar tatanan adat.  

Tindakan nyata petugas Ampaae, terutama sebelum Indonesia merdeka, 

tampak ketika orang yang menggunakan nama Andi yang tidak memiliki 

keturunan bangsawan langsung dari garis bapak dan ibunya dapat dipermalukan di 

tengah umum. Demikian pula pemakaian Timpa’ laja bagi rumah yang bersusun, 

tapi pemiliknya tidak sesuai dengan strata sosialnya, maka yang pemilik rumah 

wajib membongkar atap rumahnya, dan bila pemilik rumah tidak ingin 

melakukannya, maka pembongkaran diambil alih oleh Ampaae. Bahkan terlihat 

pula pada pemakaian warna baju hijau yang dipandang bukan anak raja sempurna, 

kalau tidak ingin mengganti warna bajunya, maka Ampaae berhak dan bisa 

merobek-robek baju itu.6 

                                                            
5 Nurnaningsih, “Asimilasi Lontara Pangadereng dan Syari’at Islam: Pola Perilaku 

Masyarakat Bugis-Wajo”. Al-Tahrir 15, no. 1. (Mei 2015). h.25. 
6 Nurnaningsih, “Rekonstruksi Falsafah Bugis dalam Pembinaan Karakter: Kajian 

Naskah Paaseng Toriolo Tellumpoccoe”. Jurnal Lektur Keagamaan 13, No. 2. (2015). h.404-405. 
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B. Islam di Wajo 

1. Sejarah Masuknya Islam di Wajo 

Jejak sejarah masuknya Islam di kerajaan Wajo yaitu, bisa dilihat dari 

kedatangan Syekh Djamaluddin Akbar Alhusaeni pada tahun 1320, Islam di Wajo 

lebih dahulu ada daripada berdirinya Kerajaan Wajo. Keberadaan Syekh 

Djamaluddin Akbar Alhusaeni ini tidak banyak diketahui aktifitasnya karena 

ketika itu agama Islam belum dianut secara resmi di kerajaan Wajo. Sehingga 

aktifitas yang dilakukan oleh beliau masih sembunyi-sembunyi dan terbatas hanya 

kepada keluarganya saja serta orang-orang yang hidup bertetangga dengan beliau, 

karena pada saat itu orang-orang di Wajo menganut kepercayaan yang 

berlandaskan pada pemujaan arwah leluhur atau biasa mereka sebut Dewata 

Sewwa’e. 

Dalam Lontara Sukkuna Wajo dijelaskan bahwa awal mula kedatangan 

Islam di Wajo yakni berawal ketika Arung Matoa Wajo ke XII La Sangkuru Patau 

Mulajaji menganut agama Islam pada tahun 1610 yang bergelar Sultan 

Abdurahman. Dia merupakan raja Wajo yang pertama yang masuk Islam. 

Adapun usaha yang dilakukan La Sangkuru dalam mengembangkan 

agama Islam pada kerajaan Wajo, yakni dengan mendatangkan Datu Sulaeman 

untuk memberikan pemahaman serta penjabaran mengenai agama Islam. Selain 

itu ia juga membentuk petugas sarak khusus untuk menangani persoalan kerajaan 

seperti sholat jumat, peringatan hari-hari besar Islam, kemudian diadakan pula 

pengkaderan petugas sara yang akan ditempatkan di ibukota kerajaan yaitu di 

Tosora. Fasilitas yang didapatkan oleh petugas sarak yaitu bebas dari pajak, 

kedudukannya sama dengan kedudukan pemangku adat. 
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Struktur Parewa Sara terdiri dari satu orang Qadhi (Petta KaliE) yaitu Datu 

Sulaiman, karena kerajaan Wajo terdiri dari 3 limpo (Wilayah) maka struktur 

Parewa Sara pun mengikuti struktur pemerintahan yakni Qadhi memegang 2 

orang Khatib, 2 orang Bilal, 1 Pangulu Limpo, dan 1 Amele tiap Limpo. 

Dalam menjalankan syariat Islam pada kerajaan Wajo, Datu Sulaiman 

menyesuaikan dengan tradisi, adat, serta sarak yang berlaku agar tidak ada 

pertentangan, dan pada saat itu Datu Sulaiman menjadi Qadhi pertama pada 

kerajaan Wajo. Hasil keputusan tidak ada sangkutpautnya dengan raja, terlebih 

jika raja ingin masuk terlibat dalam pengambilan keputusan. 

Kedatangan Dato ri Bandang di Wajo adalah untuk melanjutkan penerapan 

ajaran agama Islam kepada masyarakat, akan setelah satu tahun lamanya ia 

bermukim di Wajo, terjadi perselisihan antara Dato ri Bandang dan Petta I Wajo 

dengan Parewa Sarak (Aparat Penegak Hukum Islam), mereka menganggap 

bahwa yang dilakukan oleh Parewa Sarak telah melanggar norma-norma adat 

yang berlaku. Maka Dato ri Bandang melakukan pemecatan kepada para Parewa 

Sarak kemudian mengusulkan kepada Petta I Wajo untuk mengangkat Parewa 

Sarak dari kalangan bangsawan yang mengerti masalah hukum adat. 

Akomodir syariat terhadap hukum adat sangat diperhatikan para ulama di 

Wajo, terlebih ketika kedatangan ulama yang bernama Syaikh Madinah yang 

berhasil menjadikan wanita Wajo mengenakan kerudung. Dikarenakan Arung 

Matoa juga ingin menaati syariat Islam, maka ia membuat sesuatu kebijakan 

dengan tujuan untuk menegakan kembali syariat di Wajo, adapun kebijakan-

kebijakannya sebagai berikut: 

a. Dilarang melakukan sesajian (mapinarakai) pada berhala  
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b. Menebang pohon-pohon besar yang dianggap sebagai tempat  melakukan 

upacara sesajian 

c. Menghancurkan gubuk-gubuk ritualnya 

d. Memperlakukan Lili (semacam pemerintah kecamatan) sama  halnya dengan 

masyarakat biasa pada umumnya 

e. Tidak langsung menghukum mati para pencuri sebagaimana yang berlaku 

pada hukum adat, akan tetapi dengan hukuman potong tangan seperti yang 

diberlakukan oleh Lasoso dan Wapacedda’ 

f. Menetapkan hukum waris, khusus penerapan hukum waris ini Arung Matoa 

dengan masyarakat Wajo melakukan diskusi yang panjang, hingga akhirnya 

menetapkan bahwa menerima ketenTuan hukum adat dalam bidang 

kewarisan, karena perempuan Wajo tidak menerima jika seperdua adalah 

bagian laki-laki, hal ini dikarenakan dalam hukum adat yang berlaku di Wajo 

bagian wanita sama dengan bagian laki-laki. Bersamaan dengan keputusan 

mengenai kewarisan, juga ditetapkan bahwa masalah harta pusaka Arung 

Matoa menginginkan berdasarkan hukum syara. 

Salah satu konsep nilai budaya yang terdapat pada kerajaan Wajo yang 

dinilai terasimilasi terhadap syariat Islam serta menjadi pedoman dalam 

berperilaku pada masyarakat bugis Wajo ialah Pangadereng. Pengaderen itu 

sendiri diartikan sebagai peTuah raja-raja atau orang-orang bijak di tanah bugis 

sekitar abad 16/17 yang berisi bahan-bahan tertulis, seperti yang terdapat pada 

Lontara Latoa mengenai pandangan hidup orang-orang bugis yang meliputi norma 

keagamaan, budaya, hukum kenegaraan dan sebagainya.  

Unsur-unsur pangadereng terdiri dari empat hal, yaitu ade’ (adat), rapang 

(yurispuridensi), bicara (peradilan), dan wariq (pelapisan sosial). Namun setelah 

masuknya Islam maka empat unsur tersebut di tambah dengan syara’ (syariat 
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Islam), sehingga unsur-unsur pengadereng menjadi lima unsur sebagai dampak 

Islamisasi.   

Dalam menjalankan nilai pengadereng masyarakat bugis Wajo tentu 

memerlukan sebuah nasehat dari raja-raja atau orang yang dianggap bijak, hal ini 

di maksud sebagai konsep paseng (pesan atau nasehat) yang bertujuan untuk 

menguatkan nilai pengadereng. Itulah yang kemudian menjadikan orang-orang 

Wajo sangat menghormati serta menjunjung tinggi hukum, seperti hak asasi 

manusia, dan pemerintahan yang demokratis. 

2. Perkembangan Islam di Wajo 

Proses perkembangan Islam di kerajaan bugis begitu cepat hanya 

membutuhkan waktu empat tahun karena strategi yang dipakai melalui penekanan 

elite penguasa atau raja. Kemudian dikembangkan pada akar rumput, Ibnu Kaldun 

memperkenalkan konsep masyarakat “an-nas ‘ala din al malik” bahwa rakyat akan 

mengikuti agama raja, posisi raja memang sangat menguntungkan terutama dalam 

konteks kerajaan Wajo.  

Raja dipandang sebagai pemimpin yang dapat menunjukkan kebenaran 

dan kebaikan untuk rakyatnya. Sebagaimana ikrar yang diucapkan dalam 

pelantikan Arung Matowa, bahwa Arung Matowa akan menjaga rakyat Wajo 

menyelimutinya dalam kedinginan, jangan sampai musuh menyusahkan rakyat 

Wajo, menjaga agar makanan dalam negeri berkecukupan, menjaga kestabilan 

Wajo jangan sampai orang dibunuh. Akan tetapi, memberikan kemungkinan 

adanya pertimbangan yang adil terhadap kejahatan-kejahatan dan adanya 
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pengampunan, dan di dalam perkara apa saja terjamin adanya pertimbangan yang 

adil.7 

Agama Islam resmi menjadi agama kerajaan ketika Arung Matowa Wajo 

XII La Sangkuru Patau Mulajaji menganut agama Islam pada tahun 1607 dengan 

gelar Sultan Abdul Rahman. Agama Islam diterima di Wajo karena adanya 

tekanan dari kerajaan Gowa dan ulama yang berperan dalam pengIslaman tersebut 

adalah Datuk Suleman yang telah lebih dahulu menyebarkan agama Islam di 

kerajaan Luwu. Sejak itulah awal berkembangnya Islam di wilayah kerajaan Wajo 

dan 10 tahun kemudian, Wajo mendirikan Masjid raya yang besar dan megah 

dalam ukuran pada waktu itu.8 

C. Konsep Masjid 

1. Sejarah Awal Masjid 

Tempat shalat para umat Islam disebut Masjid, tidak disebut marka 

(tempat ruku’) atau kata lain semisal dengannya yang menjadi rukun shalat. Kata 

Masjid disebut duapuluh delapan kali dalam al-Quran. Secara harfiah, Masjid 

berasal dari Bahasa Arab yaitu sajada, yasjudu, sujudan. Dalam Kamus al-

Munawwir, berarti membungkuk dengan khidmat. Dari akar kata tersebut, 

terbentuklah kata Masjid yang merupakan kata benda yang menunjukkan arti 

tempat sujud (isim makan dari fi’il sajada).  

Sujud adalah rukun shalat, sebagai bentuk ikhtiar hamba dalam 

mendekatkan diri pada Allah SWT. Maka isim makan, kata benda yang 

menunjukkan tempat untuk shalat pun diambil dari kata sujud yang kemudian 

menjadi Masjid. Sujud juga dapat diartikan sebagai perbuatan meletakkan kening 

                                                            
7 Husnul Fahimah Ilyas, Lontara Suqkuna Wajo: Telaah Ulang Awal Islamisasi di Wajo 

(Cet. I; Tangerang Selatan: LSIP, 2011), h.435. 
8 Akin Duli, Peranan Tosora Sebagai Pusat Pemerintahan Kerajaan Wajo Abad XVI-XIX, 

WelannaE 12, No. 2. (Juni 2010) h. 155. 
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ke tanah, secara maknawi mengandung arti menyembah. Sedangkan sajadah 

berasal dari kata sajjadatun yang mengandung arti tempat yang dipergunakan 

untuk sujud, mengkerucut maknanya menjadi selembar kain atau karpet yang 

dibuat khusus untuk shalat orang per orang. Karena itu, karpet Masjid yang lebar, 

meski fungsinya sama tetapi tidak disebut sajadah.1 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Masjid memiliki arti 

sebagai rumah atau bangunan sebagai rumah atau bangunan tempat beribadah 

orang Islam.2 Umat Islam berkumpul di Masjid dengan tujuan untuk 

melaksanakan shalat berjamaah yang merupakan sebuah momentum yang sangat 

berharga dana sebagai bentuk untuk mengingat Tuhan. Dengan melakukan ibadah 

tersebut, maka muslim tersebut baru menjalankan awal dari perintah ajaran Islam. 

Karena, hubungan dengan Tuhan merupakan pangkal dari hubungan-hubungan 

lain dalam kehidupan Muslim.3 

Masjid tentunya memiliki peran yang sangat besar dalam Islam. Karena 

shalat merupakan tiang agama, dan Masjid jika dilihat dari asal katanya adalah 

tempat untuk sujud. Sujud adalah rukun shalat yang menggambarkan dengan jelas 

hikmah sebuah ibadah shalat. Karena sujud adalah meletakkan kening dan hidung 

yang keduanya merupakan anggota tubuh yang mulia di atas tanah, sebagai 

lambang ketundukan kepada Allah, dan perwujudan hilangnya rasa sombong di 

dalam hati. Seorang hamba sangat dekat dengan Rabbnya ketika ia sedang 

sujud.Sebagaimana yang disebutkan dalam hadist kalau sujud merupakan lambang 

penyerahan diri kepada Allah, maka Masjid adalah syiar kaum muslimin yang 

senantiasa mengesakan Allah dan selalu bersujud kepada-Nya. 4 
                                                            

1Syamsul Kurniawan,”Masjid Dalam Lintasan Sejarah Umat Islam”. Jurnal Khatulistiwa 
4, no. 2 (2014): h. 170. 

2Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi ke-V 
3Sidi Gazalba, Masjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam, h. 69. 
4Khairuddin Wanili, Ensiklopedi Masjid Hukum, Adat, dan Bid’ahnya (Darus 

Sunnah,1409 H),h.28. 
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Masjid merupakan tempat orang berkumpul dan melaksanakan shalat 

secara berjamaah dengan tujuan meningkatkan solidaritas dan silaturahmi 

dikalangan kaum muslimin. Disanalah hablum minallah dan hablum minannas 

terwujud dengan sangat jelas. Selain menjadi tempat beribadah untuk 

menyembahkan Allah Swt., sebuah Masjid juga menjadi perekat sosial di 

kalangan umat muslim, terutama masyarakat di sekitar Masjid tersebut.5 

Adapun pengertian Masjid menurut para Ahli antara lain: 

1. Menurut Quraish Shihab, Masjid merupakan tempat untuk melaksanakan 

segala aktivitas muslim yang mencerminkan kepatuhan kepada Allah Swt. 

2. Menurut Abu Bakar, Masjid adalah tempat memotivasi dan membangkitkan 

kekuatan ruhaniyah dan keimanan seorang muslim. 

3. Menurut Moh. E. Ayub, Masjid adalah tempat orang-orang muslim berkumpul 

dan melakukan shalat berjamaah dengan meningkatkan solidaritas dan 

silahturahmi dikalangan muslim. 

Dari sejumlah pendapat para ahli seperti di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa Masjid merupakan tempat untuk melaksanakan segala bentuk aktivitas 

umat Islam yang mencerminkan penghambaan diri kepada Allah Swt.6 

Dengan demikian, Masjid merupakan tempat orang berkumpul dan 

melaksanakan shalat secara berjamaah. Masjid juga merupakan tempat ibadah 

multi fungsi. Masjid bukan hanya menjadi tempat melaksanakan ibadah yang 

                                                            
5Novi Dwi Setiowati, Masjid Tua Syekh Abdul Mannan di Kelurahan Pangali-ali 

Kecamatan Banggae Kabupaten Majene (Studi Arkeologi), “Skripsi” (UIN Alauddin Makassar: 
2021) h.10. 

6Wahyu Khoiruz Zaman, “Masjid Sebagai Pusat Dakwah Islam di Kampung (Studi 
Masjid Darus Sa’adah Desa Hadipolo Kec. Jekulo Kab. Kudus”. At Tabsyir Jurnal Komunikasi 
Penyiaran Islam IAIN Kudus 6, No. 2 (2019): h. 369-370. 
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dikhususkan shalat dan itikaf semata. Masjid juga menjadi pusat kegiatan positif 

kaum muslimin dan bermanfaat bagi umat.7 

Sejarah perkembangan Masjid erat kaitannya dengan perluasan wilayah 

kekuasaan Islam dan pembangunan kota-kota baru. Sejarah mencatat bahwa pada 

masa permulaan perkembangan Islam ke berbagai negeri, bila umat Islam 

menguasai suatu daerah atau wilayah baru, baik melalui peperangan atau jalan 

damai, maka salah satu sarana untuk kepentingan umum yang dibuat pertama kali 

adalah Masjid. Masjid menjadi ciri khas dari suatu negeri atau kota Islam, 

disamping merupakan lambang dan cermin kecintaan umat Islam kepada 

Tuhannya, Juga sekaligus menjadi bukti tingkat perkembangan kebudayaannya.8 

Masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah Saw.adalah Masjid Quba. 

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

pelepah dan daun kurma serta batu-batu bata. Masjid mempunyai ruang persegi 

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

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

tanah liat. Di tengah-tengah lapangan terbuka dalam Masjid ada sebuah sumur 

tempat mengambil wuduk bagi jamaah.9 

Setelah Masjid Quba, bangunan Masjid selanjutnya yang dibangun oleh 

Rasulullah Saw adalah Masjid Nabawi di Madinah. Rasulullah Saw, membangun 

Masjid Nabawi pada awal bulan Rabiul awal di awal-awal hijrahnya ke Madinah. 

Kala itu Masjid Nabawi sangat sederhana lantai Masjid adalah tanah yang 

                                                            
7Novi Dwi Setiowati, Masjid Tua Syekh Abdul Mannan di Kelurahan Pangali-ali 

Kecamatan Banggae Kabupaten Majene (Studi Arkeologi), “Skripsi” (UIN Alauddin Makassar: 
2021) h.11-12. 

8Makhmud Syafe’i. Masjid Dalam Prespektif Sejarah Dan Hukum Islam. 
http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/195504281988031. (29 Mei 2022) 

9Ahmad Putra Prasetio Rumondor, “Eksistensi Masjid di Era Rasulullah dan Era 
Millenial” , Jurnal Uinmataram 17, No.1 (Desember 2019), h.251 

http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/195504281988031.%20(29
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berbatu, atapnya pelepah kurma, dan terdapat tiga pintu, area yang hendak 

dibangun Masjid Nabawi saat itu terapat bangunan yang dimiliki oleh Bani Najjar. 

Rasulullah Saw berkata kepada Bani Najjar,”Wahai Bani Najjar, berilah 

harga bangunan kalian ini?.” Orang-orang Bani Najjar menjawab, “Tidak, demi 

Allah.Kami tidak akan meminta harga untuk bangunan ini kecuali hanya kepada 

Allah.” Bani Najjar dengan suka rela mewakafkan bangunan dan tanah mereka 

untuk pembangunan Masjid Nabawi dan mereka berharap pahala dari sisi Allah 

atas amalan mereka tersebut.10 

Menurut catatan sejarah ada empat Masjid terTua yang disebutkan dalam 

Al-Qur’an, yaitu Masjid al-Haram, Masjid al-Aqsha, Masjid Quba, dan Masjid 

Nabawi. Dua Masjid yang disebutkan pertama dibangun sebelum Nabi 

Muhammad Saw, sedangkan dua Masjid yang disebutkan terakhir, merupakan 

Masjid yang dibangun pada permulaan Islam atau pada masa Nabi Muhammad 

Saw.11 

2. Fungsi dan Peranan Masjid 

a. Fungsi Masjid 

Masjid merupakan suatu lembaga yang pokok dan utama dalam Islam. 

Pada zaman Rasulullah Saw, Masjid berfungsi sebagai pusat peribadatan dan 

pusat kemasyarakatan. Masyarakat diatur dan merupakan penjelma kebudayaan, 

maka Masjid disamping sebagai pusat peribadatan juga pusat kebudayaan.12  

Menurut M. Quraish dalam Jusmawati mencatat bahwa dalam perjalanan 

sejarah Masjid pertama didirikan (Nabawi) mengemban sepuluh fungsi yaitu, 

tempat ibadah, pendidikan, konsultasi, dan komunikasi (masalah ekonomi, sosial, 

                                                            
10Syamsul Kurniawan, “Masjid Dalam Lintasan Sejarah Umat Islam” Jurnal Khatulistiwa 

4, No. 2 (2014), h.172. 
11Abdullah, “Revitalisasi Fungsi Masjid”. An-Nadwah Jurnal Dakwah dan Sosial 

Kemasyarakatan XXII. No. 1 (Januari-Juni 2016) 
12Suwardi, Masjid Raya Ujung Pandang dan Peranannya dalam pengembangan Islam di 

Ujung Pandang: Suatu Tinjauan Sejarah, “Skripsi” (IAIN Alauddin Makassar : 1996) h. 16 
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dan budaya), santunan sosial, latihan militer, dan persiapan alat-alatnya, 

pengobatan para korban perang, perdamaian dan pengadilan sengketa, aula tempat 

menerima tamu, seperti menawan tahanan dan pusat penerangan serta pembinaan 

Islam. Masjid Nabawi juga menjadi tempat pusat informasi Islam, tempat 

menyelesaikan hukum, peradilan dan sengketa di masyarakat. Kegiatan ekonomi 

pun menjadi salah satu aktivitas di Masjid Nabawi sekaligus pusat kegiatan sosial 

dan politik.13 

Beberapa fungsi Masjid pada masa Rasulullah Saw, di antaranya: 

a. Tempat ibadah umat Islam, seperti shalat, dzikir dan sebagainya. Masjid pada 

masa Rasulullah Saw, berfungsi untuk melaksankan shalat fardhu lima waktu, 

shalat Jumat, berdzikir, dan macam-macam ibadah yang lain. Pada masa 

Rasulullah, Masjid benar-benar menjadi sentra umat Islam untuk beribadah. 

b. Tempat menuntut ilmu umat Islam, yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Masjid 

pada masa Rasulullah Saw, menjadi sentra kajian agama dan ilmu-ilmu 

umum umat Islam. Masjid menjadi tempat umat Islam dalam mendiskusikan 

ilmu agama dan ilmu umum.Masjid sebagai salah satu di antara fasilitas 

belajar mengajar pada masa Rasulullah Saw. Sebagai tempat menuntut ilmu, 

Rasulullah Saw memang benar-benar mengoptimalkan fungsi Masjid. Di 

dalam Masjid ini, Rasulullah mengajar dan memberi khutbah dalam bentuk 

halaqah, dimana para sahabat duduk mengelilingi beliau untuk mendengar 

dan melakukan tanya jawab berkaitan urusan agama dan kehidupan sehari-

hari. 

c. Tempat memberi fatwa. Pada masa Rasulullah Saw., Masjid menjadi tempat 

mengeluarkan fatwa pada kaum muslimin, utamanya untuk memecahkan 

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

Millenial” , Jurnal Uinmataram 17, No.1 (Desember 2019), h. 252-253. 
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problematika keumatan pada saat itu. Problematika yang dimaksud, tidak 

hanya menyangkut persoalan agama tapi juga persoalan keduniawian. 

d. Tempat mengadili perkara. Bila terjadi perselisihan, pertengkaran, dan 

permusuhan di antara umat Islam, maka mereka harus didamaikan, diadili dan 

diberi keputusan hukum dengan adil oleh Rasulullah Saw., yang 

pelaksanaanya dilakukan di Masjid. Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh 

Rasulullah Saw., agar umat Islam mendapatkan kedamaian jiwa dan 

menemukan kenyamanan. 

e. Tempat menyambut tamu, rombongan, atau utusan. Menurut sejarah, 

Rasulullah Saw., pernah menyambut utusan dari Nashrani Najran di dalam 

Masjid. Rombongan tersebut berjumlah enam puluh orang, diantaranya 

adalah empat belas orang yang menjadi pembesar mereka. Rombongan 

tersebut memasuki Masjid selesai shalat ashar. Mereka menginap di Madinah 

beberapa hari untuk berdialog dengan Rasulullah Saw., tentang Isa as. 

f. Tempat melangsungkan pernikahan. Aisyah ra. Berkata bahwa Rasulullah 

Saw., bersabda, “Beritakanlah pernikahan ini dan selenggarakan ia di dalam 

Masjid, lalu pukullah rebana-rebana” (HR Turmudzin). Dengan demikian, 

berdasarkan hadist ini, Masjid pada masa Rasulullah Saw., menjadi tempat 

yang paling suci untuk mengucapkan janji pernikahan. Difungsikannya 

Masjid sebagai tempat melangsungkan acara pernikahan kala itu dapat 

menampung banyaknya tamu yang hadir. Selain itu, pasangan pengantin yang 

melangsungkan akad nikah di Masjid diharapkan lebih dapat menjaga ikatan 

tali pernikahan mereka. Demikian pula para saksi, dapat memelihara 

persaksian atas pernikahan tersebut. 

g. Tempat layanan sosial. Dari Utsman bin Yaman, ia berkata, “ketika para 

Muhajirin membanjiri kota Madinah, tanpa memiliki rumah dan tempat 
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tinggal, Rasulullah Saw., menempatkan mereka di Masjid dan beliau namai 

ashabush-shuffah. Beliau juga duduk Bersama dengan sikap yang sangat 

ramah” (HR Baihaqi). 

h. Tempat latihan perang. Pada masa Rasulullah Saw., Masjid berfungsi sebagai 

tempat latihan perang, baik untuk pembinaan fisik maupun mental. Aisyah ra. 

Berkata, “Aku melihat Nabi Saw., menghalangi pandanganku dengan 

sorbannya, padahal aku sedang memperhatikan orang-orang Habsyi sedang 

bermain-main di Masjid, sehingga aku keluar (hendak melihat mereka 

kembali), memperkirakan mereka masih bermain” (HR Bukhari). Ibnu Hajar 

al-Asqalani dalam Fathul Bari mengomentari hadist ini bahwa yang dimaksud 

“bermain-main” dalam hadist ini, bukan semata-mata “bermain”, melainkan 

latihan perang atau permainan yang didalamnya melatih keberanian 

bertempur atau menghadapi musuh.  

i. Tempat layanan medis atau kesehatan. Rasulullah Saw., menjadikan Masjid 

sebagai tempat untuk mengobati orang sakit, khususnya pada masa perang. 

Aisyah ra. Berkata, “Pada hari terjadinya perang Khandaq, Sa’ad ibn Muadz 

mengalami luka-luka karena dipanah oleh seorang kafir Quraisy. Kata 

Khabban bin Araqah, orang tersebut memanah Sa’ad pada bagian lehernya. 

Maka, Nabi Saw., membuatkan tenda di Masjid agar beliau bisa beristirahat, 

karena jarak yang dekat.”14   

Adapun fungsi Masjid berdasarkan perspektif al-Quran dan Sunnah 

sebagai berikut : 

                                                            
14Syamsul Kurniawan, “Masjid Dalam Lintasan Sejarah Umat Islam” Jurnal Khatulistiwa 

4, No. 2 (2014), h.174-176. 
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a. Fungsi teologis Masjid yaitu tempat untuk melakukan aktivitas yang 

mengandung ketaatan, kepatuhan dan ketundukan yang total kepada Allah swt. 

Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 18 : 

َ�دًاۖ 
َ
ِ ا

ّٰ
� تَدْعُوْا مَعَ االله

َ
�

َ
ِ ف

ّٰ
مَسٰجِدَ اللهِ

ْ
 ال

َّ
ن

َ
ا  ١٨وَّ

Terjemahnya :  
“Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Maka, janganlah 
menyembah apa pun bersamaan dengan (menyembah) Allah.” 

b. Fungsi peribadatan yaitu kelanjutan dari fungsi teologis yang menyatakan 

bahwa Masjid adalah tempat penyucian dari segala ilah dan penyucian atau 

pengesaan tersebut memiliki makna yang sebenarnya, jika dibarengi dengan 

peribadatan yang menunjukkan kearah tersebut. Sebagaimana dalam Al-Quran 

surat An-Nur ayat 36-37 yang berbunyi: 

ٗ� فِيْهَا 
َ
حُ � رَ فِيْهَا اسْمُهٗۙ �َُ�بِّ

َ
ك

ْ
عَ وَيُذ

َ
 تُرْف

ْ
ن

َ
ُ ا ّٰ

 االله
َ

ذِن
َ
ِ�يْ بُيُوْتٍ ا

صَالِۙ  
ٰ
�

ْ
غُدُوِّ وَا�

ْ
 ٣٦بِال

Terjemahnya: 

“(Cahaya itu ada) di rumah-rumah yang telah Allah perintahkan untuk 
dimuliakan dan disebut di dalamnya nama-Nya. Di dalamnya senantiasa 
bertasbih kepada-Nya pada waktu pagi dan petang.” 

هِيْهِمْ 
ْ
� تُل

َّ
� 

ٌ
اۤءِ رَِ�ال

َ
وةِ وَاِ�تْ

ٰ
ل امِ الصَّ

َ
ِ وَاِق

ّٰ
رِ االله

ْ
� بَيْعٌ عَنْ ذكِ

َ
� ارَةٌ وَّ َ��ِ

بْصَارُۙ  
َ
�

ْ
وْبُ وَا�

ُ
ل

ُ
ق

ْ
بُ فِْ�هِ ال

َّ
ل

َ
ق

َ
 يَوْمًا تَت

َ
وْن

ُ
اف َ�

َ
وةِۙ �

ٰ
 ٣٧الزَّك

Terjemahnya:  
“orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari 
mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka 
takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari 
Kiamat).” 

c. Fungsi etik, moral dan sosial yaitu bukan sekedar membangun sebuah 

bangunan, tetapi juga membangun hati yang tegak dalam jalan Allah. Secara 

sosial Masjid juga menjadi jaminan keamanan bukan sekedar dari panas dan 

hujan, tetapi lebih dari itu adalah jaminan akan marabahaya dan ekonomi. 
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d. Fungsi keilmuan dan pendidikan yaitu di Masjid ada mimbar yang digunakan 

untuk ceramah dan pada shalat jum’at khutbah merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari syahnya sholat tersebut. Pendidikan dimaksud bukanlah 

sekedar pendidikan teoritis, akan tetapi juga pendidikan memotivasi untuk hal-

hal praktis seperti pendidikan agar melakukan perdagangan, untuk mencari 

karunia Allah.15 

Fungsi utama Masjid merupakan tempat untuk sujud kepada Allah Swt., 

tempat sholat dan tempat beribadat kepadanya. Lima kali sehari semalam umat 

Islam dianjurkan mengunjungi Masjid guna melaksanakan shalat berjama’ah. 

Masjid juga tempat yang paling banyak dikumandangkan nama Allah melalui 

azan, iqomat, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, dan ucapan lain yang dianjurkan 

dibaca di Masjid sebagai bagian dari lafadz yang berkaitan dengan pengaguman 

asma Allah.16  

b. Peran Masjid  

Masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad saw, adalah Masjid Quba 

ini dan diikuti oleh Masjid Nabawi di Madinah. Masjid ini disebut Masjid taqwa 

karena Masjid tersebut dibangun atas dasar ketaqwaan. Biasanya dikatakan bahwa 

Masjid memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat sebagai berikut: 

a. Pusat kegiatan umat Islam 

Umat Islam menggunakan Masjid sebagai sentral untuk segala aktivitas 

mereka seperti bersosialisasi, belajar politik dan budaya, mendakwakan agama 

Islam, dan kegiatan ekonomi. Kegiatan sosial yang sering dilakukan di Masjid 

adalah kegiatan kumpul-kumpul pemuda Islam, selain itu juga dibahas masalah-

                                                            
15Ahmad Putra Prasetio Rumondor, “Eksistensi Masjid di Era Rasulullah dan Era 

Millenial 17, No.1 (Desember 2019) h. 257-258. 
16Mochamad Rifqi Taufik H, “Optimalisasi Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan 

Peran dan Fungsi Masjid 5, No. 3 (2020), h. 292-293. 
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masalah sosial hal-hal yang berkaitan dengan pendalaman masalah ibadah. Karena 

Masjid merupakan tempat yang suci, maka kegiatan sosialnya yang berkaitan 

dengan Islam. Dalam rangka meningkatkan umat Islam, Masjid dapat dijadikan 

sebagai sarana membagun kualitas manusia. Dari Masjid dapat diajarkan hidup 

untuk disiplin, tepat waktu, rasa memiliki masyarakat dan perkembangan 

pengetahuan. Banyak Masjid yang Makmur karena menarik jamaah anak-anak, 

pemuda, dan kelompok lain, yang menjadikannya pusat pengembangan sumber 

daya bagi umat Islam. 

b. Masjid sebagai lambang kebesaran Islam 

Masjidil Haram dilihat sebagai lambang kebesaran Islam, karena ia 

merupakan tempat terletaknya kaabah, kiblat umat Islam diseluruh Dunia. Masjid 

istiqlal di Jakarta merupakan lambang kebesaran Islam di Indonesia, Masjid 

Demak adalah lambang pengaruh Islam yang besar di Jawa. 

c. Masjid sebagai pusat pengembangan Ilmu   

Para remaja membentuk ikatan remaja Masjid dengan berbagai kegiatan, 

diantaranya mendirikan perpustakaan, mengadakan kursus-kursus atau les bagi 

anak-anak SD sampai dengan SMA. Sekarang Masjid dimanfaatkan untuk 

menarik simpatisan dengan cara mengadakan bimbingan tes untuk masuk 

perguruan tinggi. Banyak anak lulusan SMA akrab dengan Masjid dalam 

menuntut ilmu pengetahuan di sana. Sebagai pusat pengembangan ilmu, baik ilmu 

dunia maupun ilmu akhirat. Banyak Masjid yang sudah dilengkapi dengan taman 

pendidikan Al-Quran (TPA), perpustakaan Masjid dan tempat penyelenggeraan 

kursus-kursus lain, seperti kursus elektronika, komputer, radio, tv, atau kursus 

bahasa asing.17 

                                                            
17Irma Suriyani, Manajemen Masjid Dalam Meningkatkan Daya Tarik (Masjid Amirul 

Mukminin Makassar), “Skripsi” (Uin Alauddin Makassar:2017) h. 17-19.  
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Masjid sangat berpengaruh terhadap masyarakat khususnya pada 

masyarakat muslim, seiring dengan kemajuan zaman, ada 2 peranan Masjid yang 

paling penting sebagai berikut: 

a. Sebagai sumber aktivitas 

Masjid dijadikan sebagai awal kegiatan setelah tujuan hijrah tercapai. 

Keadaan darurat yang dialami oleh Rasul pada awal hijrah bukan justru 

mendirikan benteng untuk menjaga kemungkinan serangan lawan, tetapi 

mendirikan Masjid. 

b. Sebagai penampung arus informasi modern 

Keberadaan Masjid dalam menggapai arus informasi modern semakin 

memantapkan posisinya sebagai suatu alternatif di dalam menjawab tantangan 

zaman termasuk pusat informasi ke-Islaman yang penuh dengan nilai-nilai 

kebenaran.18 

3. Arsitektur Masjid  

Asal mula perkembangan arsitektur Islam, terjadi pada masa Nabi 

Muhammad saw dan Al khulafa’ Ar-Rasyidun. Pada bentuk awalnya arsitektur 

Islam itu bukanlah bangunan yang megah seperti yang tampil pada masa 

kejayaan, melainkan sederhana dan bersahaja. Masjid yang pertama dibangun 

Nabi saw sangat sederhana, denahnya merupakan segi empat dengan hanya 

dinding yang menjadi pembatas sekelilingnya.  

Di sepanjang bagian dalam dinding tersebut dibuat bagian depan yang 

disebut mihrab dan serambi yang langsung bersambung dengan lapangan terbuka 

sebagai bagian tengah dari Masjid segi empat tersebut. Bagian pintu masuknya 

diberi gapura. Bahan yang digunakan sangat sederhana, seperti batu alam atau 
                                                            

18Wahyu Khoiruz Zaman, “Masjid Sebagai Pusat Dakwah Islam di Kampung (Studi 
Masjid Darus Sa’adah Desa Hadipolo Kec. Jekulo Kab. Kudus)” , At Tabsyir Jurnal Komunikasi 
Penyiaran Islam 6, No. 2 (2019), h.370-371. 
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batu gunung, pohon, dan daun-daun kurma. Namun demikian, arsitektur 

sederhana ini merupakan prototype dari arsitektur Masjid pada masa kemudian.19 

Setiap daerah mempunyai ciri khasnya masing-masing. Pada dasarnya 

Masjid sebagai tempat beribadah umat Islam serta tidak memiliki aturan khusus 

dalam Desain bentuk bangunannya. Bentuk-bentuk Masjid di Indonesia sangat 

beragam ada yang berbentuk atap pelana, perisai, atap tajug tumpang susun, dan 

berbentuk atap kubah.  

Pada periode awal (1200-an)  Bentuk yang beragam ini tentunya tidak 

terlepas dari pengaruh budaya lokal. Kebanyakan bentuk tersebut diadopsi dari 

daerah asal atau bangunan adat setempat. Periode pertengahan (1800an) ada 

beberapa bangunan Masjid yang menggunakan bentuk atap kubah. Penggunaan 

kubah ini tidak terlepas dari pengaruh budaya luar yang masuk ke Indonesia 

melalui berbagai macam cara. Kubah berbentuk dome/ setengah lingkaran ini 

banyak digunakan di pulau sumatera. Bentuk kubah di Indonesia bukanlah bentuk 

yang menjadikan identitas dari bangunan Masjid di Indonesia. Terbukti bahwa 

kemuculan kubah di Indonesia bukan berasal dari daerah asli di Indonesia, 

melainkan dari perpaduan unsur bangunan di dunia yang dibawa oleh pendatang 

dari luar.  

Periode akhir (1950an- saat ini) pada periode ini awal mula kemunculan 

bangunan Masjid yang modern. Awal kemunculan bangunan Masjid tanpa kubah 

ini mulai dari hasil karya seorang arsitektur ternama Indonesia yaitu Achmad 

Noe’man. Karyanya mengasilkan Desain yang memperlihatkan idealisme dan 

prinsip-prinsip dasar bagi karya arsitektur Masjidnya, yaitu memperlihatkan 

                                                            
19Rohani, Masjid-Masjid Kuno di Cirebon (Studi Komparatif Arsitektural Masjid Trusmi, 

Masjid Agung Sang Cipta Rasa dan Masjid Merah Panjunan), “Skripsi” (Cirebon, Fakultas Adab 
Dakwah Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri, Agustus 2012) h. 22. 
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prinsip-prinsip kesederhanaan, penggunaan bentuk-bentuk geometris, dan 

penggunaan warna-warna monokromatik.20 

Teori tentang arsitektur Masjid kuno di Indonesia lebih detail diuraikan 

oleh G.F. Pijper mengatakan bahwa arsitektur Masjid kuno di Indonesia memiliki 

ciri khas yang membedakannya dengan bentuk-bentuk Masjid di negara lain. 

Dengan merujuk tipe Masjid Indonesia yang berasal dari Jawa dengan ciri-ciri 

sebagai berikut: 

a. Denahnya berbentuk segi empat  

b. Fondasi bangunan berbentuk persegi dan pejal (massive) yang agak tinggi 

c. Atap Masjid berbentuk tumpeng, terdiri dari dua sampai lima tingkat yang 

semakin ke atas semakin mengecil 

d. Di sisi barat atau barat laut terdapat bangunan yang menonjol sebagai mihrab  

e. Di bagian depan dan kandang-kandang di kedua sisinya ada serambi yang 

terbuka atau tertutup 

f. Halaman sekitar Masjid dikelilingin oleh tembok dengan satu atau dua pintu 

gerbang 

g. Dibangun di sebelah barat alun-alun 

h. Arah mihrab tidak tepat ke kiblat 

i. Dibangun dari bahan yang mudah rusak  

j. Terdapat parit air yang mengelilinginya atau di depan Masjid 

k. Awalnya dibangun tanpa serambi21 

 

                                                            
20Suhendar, R., Fatimah, T., & Trisno, R. (2020). Kajian Bentuk Masjid Tanpa Kubah: 

Studi Kasus Masjid Al Irsyad Bandung. Arsitekta: Jurnal Arsitektur Dan Kota Berkelanjutan, 2(01 
Mei), 19-31. 

21Mexsi Oktafia, Perkembangan Arsitektur Masjid Rukis di Kota Manna Kabupaten 
Bengkulu Selatan, “Skripsi” (IAIN Bengkulu 2020) h. 19. 



 

34 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian    

Penelitian ini merupakan jenis penelitian sejarah, dengan menggunakan 

metode kualitatif deskriptif. data yang digunakan adalah data kualitatif yang 

dilakukan dengan mendeskripsikan dan memberikan gambaran secara umum 

suatu objek penelitian. Hasil dari penelitian ini berupa data-data yang bersifat 

tertulis dan lisan yang diperoleh dari hasil pengamatan peneliti etika melakukan 

penelusuran serta wawancara pada tokoh-tokoh yang terkait yang diangkat. 

Tujuan dari penelitian kualitatif yaitu untuk memahami objek yang sedang diteliti 

secara mendalam. 

Bogdan dan Taylor memberikan asumsi terkait dengan metode kualitatif 

adalah suatu prosedur penelitian yang menyajikan data deskriptif, yakni tulisan 

atau narasi dan tingkah laku yang dapat dicermati dari setiap individu.1 

2. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah  Desa Tosora 

Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan 

peneliti memilih lokasi tersebut, karena menurut peneliti judul ini sangat menarik 

untuk diteliti serta di lokasi tersebut terdapat Masjid raya yang pertama dibangun 

di wilayah Wajo dan merupakan Masjid yang multifungsi bagi masyarakat. Selain 

tetap menjadi rumah ibadah juga sering didatangin oleh berbagai peziarah Sul-Sel 

maupun luar Sul-Sel. 

 

                                                            
1 Robert Boghdan dan Steven J. Taylor, Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif, terj. Arif 
Furchan (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), h.22 
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B. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Pendekatan Sejarah 

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu 

pendekatan sejarah. Pendekatan sejarah merupakan suatu penyelidikan sumber-

sumber yang berisi informasi mengenai kejadian pada masa lampau secara 

sistematis. Penulis menggunakan pendekatan sejarah dengan tujuan untuk 

menjawab pertanyaan peneliti mengenai sejarah, arsitektur, dan pengaruh Masjid 

Tua Tosora sebagai bahan analisis terhadap eksistensi Masjid di zaman 

sebelumnya.  

2. Pendekatan Antropologi 

Antropologi merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari manusia dan 

kebudayaannya. Pendekatan antropologi dalam memahami agama dapat diartikan 

sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik 

dan sistem keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai 

suatu sistem ide, wujud ataupun nilai dan norma yang dimiliki oleh anggota 

masyarakat. Sistem budaya agama itu memberikan pola kepada seluruh tingkah 

laku anggota masyarakat dan melahirkan hasil karya keagamaan yang berupa 

karya fisik, dari bangunan tempat ibadah seperti Masjid, Gereja, Pura dan 

Klenteng, sampai upacara yang sangat sederhana. 

3. Pendekatan Arkeologi 

Melalui pendekatan ini penelitian arkeologi mengembangkan pencarian 

data melalui berbagai fasilitas kegiatan ritual kemasyarakatan yang berguna selain 

menggali sebanyak mungkin informasi, juga saling mengkawinkan informasi 
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yang beragam dan berbeda untuk menghasilkan titik temu dan kesamaan guna 

ditindaklanjuti melalui penelitian arkeologi yang lebih mendalam. 

4. Pendekatan Agama 

Berdasarkan pada peran dan fungsi Masjid Tua Tosora di Wajo tidak 

terlepas dari pendekatan agama yang merupakan hal yang bersumber dan yang 

berlandaskan pada ajaran agama Islam. Dalam pendekatan ini memuat keyakinan 

dan nilai-nilai tentang kehidupan sebagai sumber untuk menentukan suatu tujuan.  

C. Sumber Data 

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua 

jenis, yaitu data primer dan data sekunder: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan 

di lokasi penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini, sumber data primer yang dimaksud pada penelitian ini adalah data 

wawancara yang diperoleh langsung dari tokoh masyarakat Masjid Tua Tosora. 

Menurut Burhan Bungin sumber data primer merupakan sumber pertama di mana 

sebuah data dihasilkan.2 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang didapat dari pihak yang tidak ikut 

serta secara langsung dalam suatu peristiwa sejarah atau sumber data yang 

diperoleh bukan dari sumber asli. Data ini bisa berupa catatan, majalah, jurnal, 

buku hasil penelitian, artikel dan sejenisnya. 

 

 
                                                            

2 H.M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Cet.I, (Jakarta: 
Prenadamedia group, 2003), h.129. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode 

pengumpulan data sebagai berikut : 

1.  Metode Observasi 

Observasi merupakan sebuah proses pengamatan terhadap sebuah objek 

dengan detail dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah informasi. Baik berupa 

fakta-fakta empiris yang tampak (kasat mata) guna memperoleh dimensi-dimensi 

baru maupun fenomena yang ingin diteliti yang berkaitan dengan fokus atau 

variable penelitian yang akan diteliti. 

2.  Metode Wawancara 

Metode wawancara/interview merupakan kegiatan tanya jawab yang 

dilakukan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan informasi dari narasumber. 

Metode wawancara sangat penting dalam penelitian lapangan karena membantu 

dan mempermudah peneliti untuk lebih cepat memperoleh suatu informasi yang 

dibutuhkan. 

3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data yang dimana 

peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, 

peraturan-peraturan, dan sebagainya. 

E.  Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan 

oleh peneliti dalam proses kegiatan pengumpulan data agar kegiatan tersebut 
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dapat menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.3 Adapun instrumen yang 

peneliti gunakan yaitu alat tulis dan kamera yang berfungsi sebagai indikator 

pengambilan gambar dan perekamanan. 

F.  Metode Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

a) Metode Induktif, merupakan suatu metode yang digunakan dalam 

penelitian yang menggambarkan suatu topik penelitian dimulai dari hal-hal 

khusus ke umum. 

b) Metode Deduktif, merupakan suatu metode yang digunakan dalam 

penelitian yang dimana menggambarkan hal-hal umum terlebih dahulu 

lalu ke hal-hal khusus. 

c) Metode kompratif, merupakan penganalisaan dengan cara melakukan 

perbandingan suatu sumber data antara satu ahli dengan ahli lainnya, 

setelah itu mengambil kesimpulan.  

2. Analisis Data 

Metode analisis data merupakan cara-cara yang digunakan untuk 

menganalisis data penelitian. Adapun metode analisis data yang digunakan 

peneliti adalah : 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama 

penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana 

                                                            
3 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 

h.190 
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terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan 

pengumpulan data yang dipilih peneliti. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, 

sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus 

selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif 

mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan-

penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan 

proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, 

skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun 

kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Letak Geografis  

Desa Tosora secara geografis berada pada titik koordinat 04007’14.7’’ 

Lintang Selatan dan 120007’6,3’’ Bujur Timur dengan ketinggian 26 m dpl (diatas 

permukaan laut). Secara topografis Tosora terdiri dari daratan rendah dan 

perbukitan. Jenis tanah pada umumnya adalah tanah alluvial yang berwarna coklat 

tua dan coklat muda, merupakan campuran antara tanah liat dan butiran-butiran 

pasir halus. Jenis tanah tersebut terbentuk dari endapan sungai Walannae. Dengan 

keadaan curah hujan rata-rata dalam setahun adalah 1992 mm, serta suhu rata-rata 

26.80C. Luas wilayah Desa Tosora adalah 8,8 km2. 

Desa Tosora dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: 

Sebelah Barat  Desa TelluLimpoe 

Sebelah Timur Desa Tajo 

Sebelah Selatan  Desa Lagosi, Kecamatan Pammana 

Sebelah Utara Desa CinnongTabi 

 

Wilayah Desa Tosora terdiri dari 3 (tiga) Dusun yaitu :  

1. Dusun Leceng-Leceng 

2. Dusun Amessangeng 

3. Dusun Wajo-Wajo 

Kemudian secara topografis Desa Tosora terdiri dari dataran rendah dan 

perbukitan dengan ketinggian antara 18 – 32 m dpl. Perbukitan Tosora sebagai 

pusat kerajaan Wajo, dikelilingi lima danau, yaitu danau Latalibolong, danau 

Labala, Danau Soppengnge, Danau Latanparu dan Danau JampuE. Di sekitar 

Desa Tosora juga mengalir beberapa sungai kecil, yang merupakan anak sungai 

WalanaE yang sebagian bermuara ke danau. 
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2. Keadaan Demografi 

Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Tosora, jumlah 

penduduk yang tercatat sebanyak 2.200 Jiwa, dengan perincian penduduk yang 

berjenis kelamin Laki-Laki berjumlah 1.031 Jiwa dan penduduk yang berjenis 

kelamin Perempuan 1.169 Jiwa. Berkaitan dengan data penduduk pada saat itu 

terlihat dari laporan hasil sensus Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Desa 

Tosora dalam rangka penetapan Peringkat Kesejahteraan Masyarakat (PKM)  

dengan menggunakan alat kajian dengan sistem penjajakan pendataan langsung di 

masyarakat dan dijadikan sebagai Bank data Desa, untuk kepentingan masyarakat, 

perkembangan penduduk Desa yang setiap bulan disampaikan pada Pemerintah 

Kabupaten melalui Kantor Camat Majauleng. 

d. Jumlah Penduduk 

Jenis kelamin menjadi salah satu factor yang dapat mempengaruhi 

kemampuan kerja seseorang dan juga menjadi patokan dalam menentukan 

perbedaan pembagian kerja. Karena ada beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh 

laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan. Berdasarkan data yang diperoleh, 

penduduk dapat dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Tosora. 

No. Jenis Kelamin Jumlah Presentase (%) 

1. Laki-laki 1.031 46.86 

2. Perempuan 1.169 53.14 

 Total 2.200 100 

Sumber : Profil Desa Tosora 

Seperti yang dilihat pada tabel di atas tercatat bahwa jumlah penduduk 

Desa Tosora sebanyak 2.200 Jiwa, yang terdiri dari 1.031 Jiwa laki-laki (46.86%), 

dan 1.169 Jiwa perempuan (53.14%) dari jumlah total yang tercatat. 
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e. Penduduk Berdasarkan Umur 

Umur menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan kerja 

seseorang serta menjadi patokan dalam menentukan pembagian perbedaan kerja. 

Berdasarkan data yang diperoleh, penduduk dapat di kelompokkan menurut umur. 

Sebagaimana yang di jelaskan dalam tabel di bawah ini. 

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur di Desa Tosora. 

No. Umur Jumlah Presentase % 

1. Di bawah 1 

tahun   

8 0.36 

2. 2 s/d 4 tahun 80 3.64 

3. 5 s/d 9 tahun 114 5.18 

4. 10 s/d 14 tahun 122 5.55 

5. 15 s/d 19 tahun 87 3.95 

6. 20 s/d 24 tahun 97 4.41 

7. 25 s/d 29 tahun 99 4.50 

8. 30 s/d 34 tahun 95 4.32 

9. 35 s/d 39 tahun 108 4.91 

10. 40 s/d 44 tahun 99 4.50 

11. 45 s/d 49 tahun 82 3.73 

12. 50 s/d 54 tahun 83 3.77 

13. 55 s/d 59 tahun 71 3.23 

14. 60 s/d 64 tahun 59 2.68 

15. 65 s/d 69 tahun 28 1.27 

16. 70 s/d 74 tahun 25 1.14 

17. Di atas 75 tahun 39 1.77 

 Jumlah 1296 58.91 

 Belum mengisi 904 41.09 

 Total 2200 100.00 

Sumber : Profil Desa Tosora 
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Seperti yang dilihat pada tabel di atas tercatat jumlah total penduduk Desa 

Tosora sebanyak 2.200 jiwa. Penduduk yang berumur 10 – 14 memiliki peringkat 

tertinggi dengan persentase 5.55% dari jumlah keseluruhan penduduk, dan 

penduduk yang berumur 70 – 74  memiliki peringkat terendah dengan persentase 

1.14% dari jumlah keseluruhan penduduk. 

f. Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 

Mata pencaharian penduduk merupakan gambaran kegiatan ekonomi suatu 

daerah sehingga maju mundurnya suatu daerah dapat dilihat dari sektor 

ekonominya. Secara umum mata pencaharian Desa Tosora dapat terindentifikasi 

kedalam beberapa bidang mata pencaharian, sebagaimana dalam tabel di bawah 

ini. 

Tabel Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Desa Tosora. 

No. Jenis Pekerjaan  Jumlah Penduduk Presentase % 

1. Belum/tidak bekerja 519 23.59 

2. Mengurus rumah tangga 633 28.77 

3. Pelajar/mahasiswa 302 13.73 

4. Pensiunan 6 0.27 

5. Pegawai Negeri Sipil 25 1.14 

6. Tentara Nasional Indonesia 1 0.05 

7. Perdagangan 17 0.77 

8. Petani/pekebun 387 17.59 

9. Peternak  1 0.05 

10. Nelayan   2 0.09 

11. Industri 33 1.50 

12. Konstruksi  1 0.05 

13. Karyawan swasta 8 0.36 

14. Karyawan honorer 5 0.23 

15. Buruh tani/perkebunan 3 0.14 

16. Tukang jahit 3 0.14 
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17. Imam masjid  1 0.05 

18. Guru  5 0.23 

19. Bidan  1 0.05 

20. Perawat  2 0.09 

21. Pelaut  1 0.05 

22. Pedagang  4 0.18 

23. Perangkat desa 1 0.05 

24. Kepala desa 1 0.05 

 Jumlah  238 10.82 

 Belum mengisi  2200 100.00 

Sumber: Profil Desa Tosora 

Dengan demikian dari data di atas bahwa masyarakat di Desa Tosora 

sekitar 10.82% pada umumnya bergantung di sektor pertanian, dan dari gambaran 

di atas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tosora memiliki jenis pekerjaan 

selain bertani. Selain itu masih banyak pula penduduk yang keluar desa atau ke 

kota untuk mengadu nasib dengan pekerjaan lain. 

g. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan yang diraih dapat menunjukkan kualitas hidup 

penduduk dalam suatu daerah. Pendidikan merupakan salah satu indikator yang 

tidak bisa lepas dalam penentuan kemiskinan dan kesejahteraan suatu daerah. 

Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan di Desa Tosora dapat kita lihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Desa Tosora 

No. Jenjang Pendidikan Jumlah Penduduk Presentase% 

1. Belum sekolah 481 14,2 

2. Tidak tamat SD 422 12,5 

3. Tamat SD 1085 32,2 

4. Tamat SLTP/SMP 709 21,1 
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5. Tamat SMA 598 17,7 

6. Tamat Perguruan Tinggi 81 2,3 

 Jumlah  3.376 100 

Sumber: Profil Desa Tosora 

Seperti yang terlihat dalam tabel di atas bahwa 32,2% masyarakat di Desa 

Tosora adalah tamatan SD, selanjutnya di ikuti dengan tamatan SMP sebesar 

21,1%. Pendidikan terendah adalah yang berhasil menyelesaikan pendidikannya 

di Pergururan Tinggi, yaitu sebanyak 2,3%. Dengan demikian dapat di simpulkan 

bahwa taraf pendidikan masyarakat Desa Tosora sudah cukup tinggi, karena 

sebagian masyarakatnya mampu menyelesaikan pendidikannya di tingkat Sekolah 

Dasar yaitu sebanyak 1085 jiwa atau 32,2% dari keseluruhan masyarakat Desa 

Tosora. 

h. Penduduk Berdasarkan Agama Kepercayaan 

Masyarakat Kecamatan Majauleng mayoritas beragama Islam, segala 

sesuatu berkaitan dengan ajaran-ajaran agama Islam, segala aktivitas hidup sehari-

hari harus sejalan dengan agama Islam, karena Islam tidak mengajarkan sesuatu 

yang buruk dan selalu menuju kearah kebaikan, dilandasi oleh moral yang baik 

sesuai tuntutan ajaran agama Islam. Sesuai dengan hasil penelitian yang penulis 

peroleh, penduduk yang ada di Desa Tosora, Kecamatan Majauleng 100% 

penduduknya menganut agama islam. 

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kepercayaan  

No. Agama  Jumlah Penduduk  Presentase% 

1. Islam  2200 100.00 

2. Kristen  0 0.00 

3. Katholik  0 0.00 

4. Hindu  0 0.00 

5. Budha  0 0.00 

6. Konghucu  0 0.00 
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 Total  2200 100.00 

Sumber: Profil Desa Tosora 

B. Sejarah Berdirinya Masjid Tua Tosora 
1. Kedatangan Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain 

Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al- Husain adalah tokoh ulama yang 

dimakamkan di sebuah Kompleks Masjid Tua Tosora yang terletak di Kabupaten 

Wajo. Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain dilahirkan pada tahun 1270 M di 

negeri Malabar, dan wafat di Tosora tahun 1453 M saat berusia 183 tahun. 

Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain memiliki sejumlah gelar antara lain 

sebagai berikut: 

1. Azamatkhan gelar di India 

2. Petta Wallie gelar di Sulawesi Selatan 

3. Haji Aceh gelar di Sulawesi Selatan 

4. Al-Akbar gelar sebagai umara 

5. Jumadil Kubro gelar di Jawa  

6. To Abba gelar di Champa 

Ayah beliau bernama Sayyid Ahmad Jalaluddin Syah ia merupakan Gubernur 

Agra di bawah pemerintahan Kesultanan Mughal yang berpusat di New Delhi 

pada masa itu. Walaupun kehidupan beliau dilimpahi kemewahan dunia, tetapi hal 

itu tidak membuat beliau lalai untuk istiqamah. Di umur belasan tahun, beliau 

sudah banyak mengembara ke pelosok India seperti di Syaharanfur, Karachi dan 

Nizamuddin untuk mendalami ilmu, khususnya dalam bidang Hadith dan 

Tasawwuf. 

Di usia 25 tahun, beliau ditunjuk menjadi gubernur di Haydar. Sewaktu beliau 

menjadi gubernur Haydar, beliau menerapkan prinsip Islam dalam pemerintahan, 

yang dirujuk dari kitab yang ditulis kakeknya, Amir Abdullah bin Abdul Malik 

Azmatkhan yang telah menulis kitab tentang sistem pemerintahan Nabi 
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Muhammad yang berjudul ‘Nizhamul Hukuumah Al-Muhammadiyyah’. Dalam 

beberapa tahun saja, Haydar terkenal sebagai pusat perdagangan. Beliau juga 

beberapa kali diamanahkan menjadi panglima perang dalam menentang 

pemberontakan. 

Ketika beliau berusia 30 tahun, beliau menunaikan Ibadah Haji. Sepulang dari 

tanah suci beliau tidak pulang ke Haydar, tetapi beliau ke Mughal untuk berziarah 

ke makam kakeknya Sayyid Amir Abdullah Azamat Khan yang merupakan 

mantan Pejabat Diplomasi Kerajaan India. Sewaktu berada di Mughal beliau 

bertemu dengan beberapa orang saudara dan keluarganya lalu mempersiapkan 

armada Dakwah ke daerah timur. Berangkatlah beliau bersama 6 orang keluarga 

ke Jazirah Melayu, Asia Tenggara. 

Sekitar tahun 1404 M armada Dakwah ke-2 yang menyusul ke Asia Tenggara 

sebanyak 9 orang beserta rombongannya, mereka pun berdakwah di Pulau Jawa 

dan Kalimantan yang berdasarkan informasi dan pemetaan yang telah dilakukan 

oleh armada Dakwah ke-1, yang secara rutin dan lengkap mengabarkan 

perkembangan lapangan ke keluarganya sebagaimana yang telah direncanakan 

pada awalnya di Mughal. Ada sumber yang menyebutkan bahwa armada Dakwah 

ke-2 ini berangkat atas mandat Sultan Muhammad I dari Turki, tapi sulit 

dibuktikan. Mereka berangkat bersama dengan ulama sufi yang juga masih 

keluarganya dengan keahlian yang mumpuni dan sesuai dengan kebutuhan 

setempat.     

Selama masa hidupnya Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain telah menikah 

sebanyak 4 kali dengan 11 orang anak. Beliaulah yang mempelopori keluarga 

besar Azmatkhan yang berhijrah ke wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. 

Tujuan utama dalam melakukan hijrah adalah dakwah islamiah, kalaupun pada 

masa itu sering terjadi ketidakstabilan dalam dunia politik kekuasaan di wilayah 

India, itu hanya merupakan alasan tambahan saja yang menyebabkan beliau 

hijrah. Sedangkan secara garis besar inti hijrah beliau adalah demi melakukan 

dakwah. 
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Armada dakwah Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain meninggalkan India 

pada sekitar tahun 1349, dan berlabuh ke sebuah negeri yang bernama kerajaan 

Langkasuka yang terletak di Jazirah Melayu. Negeri Langkasuka kala itu meliputi 

Champa (Indo China/Kamboja sekarang) sampai ke kepulauan Mindanao di 

Filipina.  

Sasaran dakwah ini tidak hanya ditujukan kepada masyarakat umum, tapi 

lebih utama ditujukan kepada golongan pembesar istana. Melihat prestasi dan 

pengaruh Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain, Raja Sang Tawal atau Sultan 

Baqiuddin Syah yang memerintah pada masa itu, memintanya untuk tinggal di 

istana dan menjadi penasihat Sultan. Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain juga 

menikah dengan Puteri Linang Cahaya alias Puteri Maryam binti Sultan 

Baqiuddin Syah. 

Sekitar 8 bulan beliau berdakwah dan menjadi penasihat Sultan di Kerajaan 

Langkasuka, Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain bersama istri dan adiknya 

Sayyid Thanauddin berangkat berdakwah ke Champa. Di Champa, istrinya 

melahirkan Puteri Sitti Aisyah. Dakwah Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain 

di Champa berhasil membuat Raja Champa memeluk Islam. 

Setelah Puteri Maryam binti Sultan Baqiuddin Syah istri Sayyid Jamaluddin 

Al-Akbar Al-Husain wafat, Raja Champa menikahkan Sayyid Jamaluddin Al-

Akbar Al-Husain dengan puterinya yang bernama Puteri Ramawati pada tahun 

1355 M. Dari pernikahan ini beliau mendapatkan seorang putera yang lahir pada 

tahun 1357 M dan diberi nama Ibrahim Zainuddin Asghar yang kemudian 

bergelar Sultan Zainal Abidin II Diraja Champa. 

Sekitar tahun 1390 Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain dari Jazirah 

Melayu ke kawasan Indonesia. Di Palembang rombongan dakwah ini 

memperkenalkan ajaran Islam kepada Adipati Palembang, Arya Damar kemudian 

berganti nama menjadi Arya Abdillah. Pada Tahun 1392, setelah merasa cukup di 

Palembang, armada dakwah Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain melanjutkan 

perjalanannya ke Pulau Jawa.  
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Pada tahun 1392 tiba di desa Leran. Dari Leran, Sayyid Jamaluddin Al-Akbar 

Al-Husain terus ke Trowulan Majapahit. Selanjutnya pada tahun 1396, Sayyid 

Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain berangkat ke Tosora-Cinnongtabi sebuah negeri 

Bugis di jazirah selatan Sulawesi.   

Setelah merasa cukup dengan penyebaran armada dakwahnya di bagian barat 

dan selatan, Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain bergerak lagi ke bagian 

timur dan utara. Sekitar tahun 1399 – 1453, armada dakwah Sayyid Jamaluddin 

Al-Akbar Al-Husain bergerak ke wilayah Johor-Wajo-Gowa dan selanjutnya 

sempat berkunjung ke Wolio (Buton), Gorontalo, Bolaang Mangondow dan Gapi 

(Ternate).  

Akan tetapi kapan Jamaluddin masuk ke Sulsel tidak diperoleh keterangan 

yang jelas. Namun, jika diperhatikan silsilah wali songo yang pertama, Maulana 

Malik Ibrahim merupakan cucu dari Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain. Maulana 

Malik Ibrahim menyebarkan Islam di Gresik dan Wafat di sana pada tahun 1419 

M. Melalui informasi tersebut dapat diperkirakan bahwa Sayyid Jamaluddin Al-

Akbar Al-Husain masuk ke Sulawesi Selatan pada pertengahan abad ke 14. 

Kedatangan Sayyid Jamaluddin sekitar hampir 3 abad sebelum Islam diterima 

secara massif sebagai agama resmi oleh kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan.1  

Adapula yang berpendapat bahwa Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain datang 

dari aceh atas undangan raja Majapahit, Prabu Wijaya. Setelah bertemu dengan 

Prabu Wijaya, Ia beserta rombongannya sebanyak 15 orang kemudian 

melanjutkan perjalanannya ke Sulawesi Selatan. Pertama kali kapalnya mendarat 

di daerah Bojo, Nepo, Kabupaten Barru Sulawesi Selatan. Setelah itu beliau 

beserta rombongannya melanjutkan perjalanan ke daerah Tosora Kabupaten Wajo 

dan menetap disana. 

Kedatangan Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain di Tosora Wajo 

diperkirakan pada tahun 1320. Tahun ini kemudian dianggap sebagai awal 

kedatangan Islam di Sulawesi Selatan, kemudian mengutip keterangan dari kitab 
                                                            

1 Sabara, “Islam Dalam Tradisi Masyarakat Lokal Di Sulawesi Selatan”. Mimikri 4, no.1 (2018) 
h.57-58. 
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Hadiqatul Azhar yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatany, 

seorang mufti kerajaan Fathany, Malaysia, bahwa dari daftar yang diperoleh dari 

Sayyid Abdurahman Al-Qadry, Sultan Pontianak dinyatakan bahwa raja di negeri 

Bugis yang pertama-tama masuk Islam disebut bernama La Maddusila, raja ke 40 

yang memerintah pada tahun 800 H. Tetapi tidak dijelaskan lokasi kerajaan di 

daerah Bugis dia memerintah dan siapa yang mengislamkan. Namun Syekh 

Ahmad Al-Fatany meyakini bahwa tidaklah mustahil bila yang mengislamkan raja 

yang dimaksud adalah Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain. Mengingat 

kedatangan beliau tersebut di daerah bugis persis dengan masa pemerintahan raja 

tersebut. 2 

Pendapat di atas didukung oleh Muhammad Al-Baqir dalam pengantarnya 

bahwa kedatangan Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain yang dimasukkan dalam 

beragam catatan kaki dari riwayat-riwayat lama tentang kedatangan para mubalig 

Arab ke Asia Tenggara. Al-Baqir berkesimpulan bahwa Syekh Maulana Akbar 

atau Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain yang sempat mengunjungi nusantara 

dan merupakan orang pertama dari keluarga adzamat Khan yang datang menetap 

di Indonesia dan membawa sanak keluarganya ia berkunjung ke Majapahit 

kemudian merantau ke daerah Bugis dan berhasil menyebarkan ajaran agama 

islam dengan damai sampai wafat di Wajo (Masyarakat setempat menamakan 

makam keramat Mekah).3 

Pada zamannya kota Tosora merupakan kota pelabuhan sungai yang 

menghubungkan Teluk Bone, Tappareng Karaja dan Teluk Pare-Pare di laut 

Sulawesi. Sehingga perdagangan berbagai macam kebutuhan hidup serta mobilitas 

penduduk dari berbagai daerah membuat sepanjang sisi pesisir menjadi ramai dan 

menarik perhatian para pedagang dari daerah luar. 

                                                            
2 Djamaluddin Assagaf Puang Remma, Kaffah Dalam Perkawinan dan Dimensi Masyarakat 

Sulawesi Selatan (Ujung Pandang: tp, 1996), 37-39; Muhammad Hasan al-Aydrus, Penyebaran 
Islam di Asia Tenggara Asyraf Hadramaut dan Peranannya (Jakarta: Lentera , 1996), 63-64. 

3 Husnul Fahimah Ilyas. "Menyisik Sejarah Penulisan Manuskrip Lontaraq Suqkuna Wajo 
Browsing The History of Writing Manuscript of Suqkuna Wajo Lontaraq." Al-Qalam 17.2 (2011): 
288-294. 
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Adapula yang berpendapat bahwa, Bandar dagang Tosora pada waktu itu 

(sekitar tahun 1396-1399) masih dibawah kekuasaan Kerajaan Cinnongtabi’. 

Masa kedatangan Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain di Cinnongtabi’ kala 

itu, bertepatan dengan masa awal pemerintahan Batara Wajo I, Arung Mataesso 

La Tenri Bali (mantan Arung Penrang, mantan Arung Cinnongtabi’, mantan 

Arung Boli yang juga kala itu diubah menjadi Wajo). Armada Dakwah Sayyid 

Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain konon terdiri atas 15 orang, menurut cerita lokal 

dari berbagai sumber sekitar tahun 1995, Armada Dakwah Sayyid Jamaluddin Al-

Akbar Al-Husain yang telah tiba di Tosora umumnya kemudian menyebar dan 

menjadikan Tosora sebagai markas dakwah yang bisa dengan mudah terhubung 

ke berbagai pelabuhan atau negeri pesisir di kawasan utara dan timur nusantara.4 

2. Periode Awal Pembangunan Masjid Tua Tosora 

Beberapa rombongan Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain sebelum ke 

Johor juga berdomisili di Tosora. Di sana mereka memulai dakwah kemudian 

membentuk seni beladiri yang disebut Langgara’,Langkara’ atau Langkah Ara’ 

yang biasa dijadikan sebagai tempat ibadah, pembelajaran dan musyawarah 

sebelum ada bangunan masjid. Agar orang-orang rajin datang ke tempat tersebut 

maka diajarlah mereka seni beladiri sekaligus diajar tentang agama Islam. 

Setelah mendapatkan izin dari Batara Wajo 1, La Tenri Bali, beliau pun 

segera membangun masjid yang terbuat dari kayu lengkap dengan sumurnya. 

Masjid kayu itu kemudian direnovasi terus dan tetap digunakan sesuai kebutuhan 

hingga, pada masa pemerintahan Arung Matoa ke-12 Sultan Abdul-Rahman La 

Sangkuru Patau Mulajaji Arung Peneki (1607-1610) kemudian diberi dinding 

yang disusun dari batu.  

Masa renovasi berjalan cukup lama hingga pada masa pemerintahan Arung 

Matoa ke-15 La Pakallongi To Allinrungi (1621-1626) masjid tersebut diresmikan 

sebagai Masjid Raya Tosora dan acara peresmiannya pun dihadiri oleh Trio 

Datuk: Abdul-Makmur Khatib Tunggal (Datuk ri Bandang), Sulaiman Khatib 
                                                            

4 Ambo Tang Daeng Materru, Biografi Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain Datuk Para 
Wali dan Sultan di Nusantara dan Sekitarnya (Palu: IKAPI, 2022), h.139-142 
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Sulung (Datuk Sulaiman), dan Abdul-Jawad Khatib Bungsu (Datuk ri Tiro), 

beserta Mangkau’Bone, Sombayya Gowa dan Datu Soppeng. 

Masjid Raya Tosora mengalami kehancuran pada masa terjadinya 

peperangan antara Negara Kerajaan Wajo yang dipimpin oleh Arung Matoa ke-23 

La Tenri Lai’ To Sengngeng (1658-1670) yang merupakan koalisi Negara 

Kerajaan Gowa melawan VOC-Belanda. Masjid Raya Tosora terbakar dan nyaris 

rata dengan tanah, serta sumur yang merupakan sumber airnya juga tertimbun 

separuh. Pemanfaatanya kemudian terus berjalan meski tidak lagi maksimal.  

Masjid Tua Tosora dengan sumurnya telah nyaris hilang, hingga datang 

rombongan Peziarah dari Yayasan Al- Khimad Badan Pengelolah Pondok 

Pesantren Al-Fitrah Surabaya untuk berziarah pada makam Sayyid Jamaluddin 

Al-Akbar Al-Husain yang terletak di samping Masjid Tua Tosora dan dua tahun 

kemudian Gus Dur (Abdurahman Wahid) juga datang untuk berziarah. Seiring 

dengan berbagai apresiasi lokal maupun nasional atas peran beliau sebagai 

penyebar agama Islam atas berbagai hal tersebut Bupati Wajo dengan cepat 

menerbitkan SK Bupati Wajo Nomor 836/2019 tentang penetapan Masjid Tua 

Tosora sebagai Struktur Cagar Budaya Kabupaten Wajo.5 

C. Bentuk dan Makna Arsitektur Masjid Tua Tosora di Desa Tosora 

Berdasarkan pendapat dari Djauhari Sumintardjo arsitektur merupakan 

sesuatu yang dibangun oleh manusia untuk kepentingan badannya (melindungi 

diri dari gangguan) dan kepentingan jiwanya (kenyamanan dan ketentraman).6 

Masjid merupakan karya seni dan budaya Islam terpenting dalam ranah arsitektur. 

Karya arsitektur masjid, merupakan perwujudan dari puncak ketinggian 

pengetahuan teknik dan metode membangun, material, ragam hias, dan filosofi di 

suatu wilayah pada masanya. Selain itu masjid juga menjadi titik temu dari 

                                                            
5 Bapak Ambo Tang Daeng Materru (54 tahun), Penulis, Wawancara, 29 September 2022  
6 Fikriani, Aulia. Luluk Maslucha, “Arsitektur Islam”, (Malang; UIN Malang Press, 2007) h.1. 
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berbagai bentuk seni, mulai dari seni spasial, ruang dan bentuk, dekorasi, hingga 

seni suara.7 

Dalam aspek bentuk dasar arsitektur, tradisionalitas arsitektur masjid 

umumnya diperlihatkan dengan bentuk-bentuk denah persegi/bujursangkar, 

dengan serambi di mukanya. Bagian utama adalah bujursangkar dalam, yang 

biasanya memiliki empat kolom (sakaguru) untuk mendukung atap. Meskipun 

kolom ini sekarang mungkin digantikan dengan elemen lain karena perkembangan 

teknologi, namun idiom simbolik tipologi ini tetap dipakai pada tradisionalitas 

masjid. Dengan menelaah bentuk dasar, maka dapat disimpulkan bahwa 

tradisionalitas langgam arsitektur masjid banyak ditampilkan 

sinkretisme,eklektisisme, dan simbolisme bentuk.8  

1. Letak Masjid Tua Tosora 

Masjid Tua Tosora terletak di wilayah Desa Tosora Kecamatan Majauleng 

Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Tua Tosora dapat ditempuh 

melalui perjalanan darat yaitu dari Paria sekitar 32 Km dan langsung dari kota 

Sengkang ibu kota Kabupaten Wajo sekitar 15 Km. Letak sisa bangunan masjid 

Tua Tosora berada pada ketinggian 30,6 m dpl,di sebelah selatannya terdapat 

alun-alun. Masjid Tua Tosora memiliki luas tanah 121 m2 dengan luas bangunan 

169 m2. Di samping masjid Tua Tosora terdapat makam Sayyid Jamaluddin Al-

Akbar Al-Husain. 

2. Bagian luar Masjid 

Bangunan Masjid Tua Tosora jika dilihat dari bentuk, gaya, corak, dan 

penampilannya merupakan hasil arsitektur Indonesia asli dan mirip arsitektur 

Masjid Agung Demak yang beratap susun tiga. Adapun bagian arsitektur Masjid 

Tua Tosora sebagai berikut: 

                                                            
7Bambang S. Budi (2000). Arsitektur Masjid. Jaringan Komunitas Arsitektur Indonesia. 

Arsitektur Com. 
8 Bambang Setiabudhi, 2000. Menelusuri Arsitektur Masjid di Jawa, dalam Mencari Sebuah 

Masjid. Bandung. Masjid 2000.  
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a. Ukuran dan Luas Bangunan  

Masjid Tua Tosora ini memiliki arsitektur berlanggam Indonesia asli 

dengan denah dasar berbentuk segi empat bujursangkar tanpa serambi, bangunan 

Masjid Tua Tosora ini berada pada ketinggian 30,6 m dpl,dengan luas bangunan 

169 m2, ukuran panjang 15,84 m, lebar 15,70 m, tinggi tembok 3,70 m, tebal 

tembok 0,52 m, yang terdiri dari tiga unsur yaitu alas, badan dan atap.  

 

b. Bagian Dinding Masjid 

Bagian dinding atau tembok masjid sudah tidak utuh dan memiliki 

kostruksi dari berbagai jenis batu alam seperti batu kapur yang masih lunak, batu 

pasir dan batu beku dengan ukuran yang tidak seragam. Bahan perekat (spesi) 

yang digunakan yaitu campuran pasir dengan kapur yang terbuat dari moluska 

yang di bakar, sedangkan berdasarkan cerita yang didapat dari masyarakat secara 

turun temurun bahwa dulunya masjid Tua Tosora ini dibangun menggunakan 

putih telur sebagai perekat. Terbuat dari batu yang disusun dengan ukuran panjang 

18,20 meter, lebar 15,90 meter, tinggi tembok 3,70 meter dan tebal tembok 53 cm. 
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c. Atap Masjid 

Berbeda dengan masjid-masjid yang terdapat di wilayah Timur Tengah 

yang umumnya memiliki atap berbentuk kubah, Masjid Tua Tosora ini memiliki 

atap berbentuk tumpang sebagaimana yang banyak terdapat pada bangunan 

masjid-masjid tradisional nusantara. Atap tumpang yaitu atap yang bersusun, 

semakin ke atas semakin kecil sedangkan tingkatan yang paling atas berbentuk 

limas. Jumlah tumpangnya selalu ganjil, biasanya bersusun tiga dan ada juga 

sampai bersusun lima. 

Masjid Tua Tosora memang sederhana akan tetapi mengandung nilai 

historis dan nilai budaya yang tinggi yang patut dijaga dan dipertahankan. Elemen 

yang paling menonjol pada bentuk atap bersusun tiga melambangkan Syariat, 

Hakikat dan Mahrifat. 
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Sumber: Dok.Pemerintah Desa Tosora 

 

d. Pintu Masjid 

Pintu masuk masjid Tua Tosora berada di sebelah timur dengan lebar 100 

cm. serta terdapat satu buah pintu di mihrab sebagai tempat keluarnya imam 

apabila dalam keadaan darurat. 
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e. Pagar dan Pintu Gerbang Masjid  

Pagar pintu gerbang terdapat di bagian barat dan utara Masjid Tua Tosora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Kolam Air Wudhu dan Sumur  

Pada arah tenggara, terdapat kolam sebagai tempat air wudhu, bentuk 

kolam persegi panjang dengan ukuran panjang 7,35 meter kemudian lebar 5,7 

meter, dengan kedalaman 0,76 meter, dan tebal tembok 0,41 meter. Di arah timur 

kolam terdapat sumur tua dengan kedalaman 13 meter. 
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3. Bagian Dalam Masjid  

Adapun bagian arsitektur dalam Masjid Tua Tosora sebagai berikut : 

a. Mihrab  

Mihrab merupakan sebuah ruang yang terdapat di dalam masjid sebagai 

tempat imam memimpin shalat yang terletak di sisi barat masjid sebagai tanda 

arah kiblat. Di dalam masjid juga dilengkapi mihrab dengan luas 3,9 x 1,52 meter 

bentuk mihrab agak melengkung. Di samping sisi kiri kanan mihrab terdapat 

jendela yang berukuran 66 x 66 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Tiang  

Di dalam Masjid Tua Tosora terdapat 4 buah umpat batu sebagai landasan 

tiang penyokong yang terletak di tengah-tengah ruangan masjid. Di sisi luar 

masjid juga terdapat 4 buah tiang sebagai tiang utama. menurut bapak Ambo Tang 

Daeng Materru ia mengatakan “empat umpat batu sebagai landasan tiang 

penyangga Sulapa’ Eppa yang artinya, terpenuhi semua sisi sehingga sempurna” 
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4. Periode Renovasi Bangunan Masjid Tua Tosora  

Sepanjang sejarahnya, Masjid Tua Tosora telah melalui beberapa tahap 

renovasi yaitu sebagai berikut : 

a. Pembangunan trotoar beratap yang mengelilingi situs oleh Dinas Pariwisata 

Kabupaten Wajo pada tahun 2015. 

b. Pengatapan situs Masjid Tua Tosora yang digerakkan oleh Panglima Kodam 

(Pangdam) XIV Hasanuddin, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah 

(kabinda) Sulawesi Selatan, Personil Koramil Majauleng, Yayasan 

Kebudayaan Wajo dan Yayasan Habib Ahmad Bin Salim Al-Muhdlar 

Tulungagung pada tahun 2021. 

c. Penambahan pemasangan lantai Masjid Tua Tosora (tanpa menyentuh 

struktur bangunan situs) dengan marmer yang didatangkan dari Tulungagung 

pada tahun 2022. 

d. Upaya revitalisasi atas inisiasi Eka Sastera sekeluarga dan sekeluarga dan 

Anwar Mattawappe sekeluarga yang kemudian dikoordinir oleh Dedi Ampa 

sekeluarga untuk melakukan penggalian terhadap sumur tua tersebut yang 

diberi nama bujung barakka’ (sumur berkah) pada tahun 2022. 
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5. Makna dan Filosofi Masjid Tua Tosora 

Pembahasan simbol dalam arsitektur Masjid Tua Tosora bukan ditujukan 

untuk melebihkan simbol dan bentuk arsitektur masjid dari segi fungsi dan 

motivasi. Akan tetapi lebih ditujukan untuk menggali kebudayaan Islam. 

Sebagaimana diketahui Islam sebagai agama, berpengaruh terhadap perilaku 

masyarakat muslim, yang akhirnya akan membentuk sistem sosial dan 

kebudayaan masyarakat muslim. Sehingga masjid sebagai wadah kegiatan 

keagamaan masyarakat muslim merupakan pencerminan dari sistem sosial dan 

kebudayaan masyarakat pendukungnya. 

Masjid bernilai sejarah ini memang tidak dibangun dengan sembarangan 

dan tanpa perencanaan, semua hal yang ada di masjid tersebut memiliki makna 

dan filosofi tersendiri antara lain: 

a. 4 umpat batu sebagai landasan tiang penyangga melambangkan empat orang 

sahabat Nabi Muhammad Saw., yaitu (1.) Abu Bakar Ash-Siddiq, (2.) Umar 

Bin Khattab, (3.) Usman Bin Affan, (4.) Ali Bin Abi Thalib.  

b. Pintu utama masjid melambangkan keesaan Allah Swt. 

c. Susunan 3 atap memiliki makna syariat, hakikat, dan ma’rifat.9 

D. Dampak Keberadaan Masjid Tua Tosora Terhadap Masyarakat  

Hadirnya bangunan masjid pertama yaitu Masjid Tua Tosora ditengah-

tengah masyarakat Desa Tosora kala itu, tentunya membawa pengaruh besar 

terhadap sistem dan tata kehidupan masyarakat setempat. Hadirnya masjid ini pula 

menjadi salah satu tonggak awal dari pengembangan Islam di Wajo. Sejak Islam 

masuk dan menyentuh pola kehidupan masyarakat kala itu tentu membawa 

perubahan besar terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat. Setelah agama Islam 

resmi menjadi agama Kerajaan Wajo, masjid ini tentunya menjadi pusat 

peradaban awal dan pengembangan Islam di Kabupaten Wajo. 

                                                            
9 Bapak Ambo Tang Daeng Materru (54 tahun), Penulis, Wawancara, 29 September 2022 
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Dalam hal ini penulis membagi fungsi masjid dalam beberapa bagian 

sebagai berikut yaitu: 

a. Sebagai tempat peribadatan bagi umat Islam 

Fungsi utama sebuah masjid yaitu sebagai tempat beribadah kepada Allah 

Swt., sama halnya dengan masjid Tua Tosora yang sampai sekarang masih di 

gunakan sebagai tempat beribadah oleh masyarakat. Meskipun Masjid Tua Tosora 

ini pernah tidak digunakan serta tidak mendapat perhatian dari masyarakat 

setempat, akan tetapi Menurut Bapak Ambo Tang Daeng Materru ia mengatakan 

“Masjid Tua Tosora bisa bertahan hingga sampai sekarang karena, dikelilingi 

oleh makam ulama Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain  dan makam raja-raja 

lainnya.” 

Menurut bapak Alang selaku juru kunci Masjid Tua Tosora ia mengatakan 

“dulu masjid ini didirinkan tenda kerucut kemudian dibentangkan karpet sebagai 

tempat sholat apabila sedang kedatangan tamu dari luar.” Setelah dilakukan 

perenovasian masyarakat setempat pun mulai menggunakan masjid tersebut untuk 

shalat jumat serta shalat lima waktu. Pada bulan suci ramadhan kemarin pun 

masyarakat telah melaksanakan sholat tarawih di masjid tersebut.10 

Menurut bapak Asri selaku kepala Desa Tosora ia mengatakan “Kita 

selaku pemerintah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ini 

merupakan situs cagar budaya yang perlu dilestarikan, namun sebagian 

masyarakat masih ada yang kurang paham dan bahkan sebelum diperhatikan 

pernah menjadi tempat sampah di subur masjid sekitar tahun 80-an namun 

akhirnya sekarang sudah diperhatikan dan menjadi sumur kembali. Jadi harapan 

kami agar supaya semua situs yang ada agar dapat diperhatikan karena itu 

merupakan aspek cagar budaya milik kita semua sebagai bukti sejarah bahwa 

Islam sejak dulu ada. Akan tetapi sekarang sudah ada yang perhatikan bahkan 

juga sudah ada yang melaksanakan sholat disana dan masyarakat juga turut 

                                                            
10 Bapak Alang (65 tahun), Juru Kunci Masjid Tua Tosora, Wawancara, 04 September 2022 
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membantu penggalian serta menjaga situs yang ada agar tidak tergenang air 

didalamnya dan sebagainya”.11 

b. Sebagai tempat kegiatan sosial dan ekonomi  

Masjid Tua Tosora ini merupakan salah satu masjid tua yang ada di Wajo. 

Masjid ini sering dikunjungi oleh para wisatawan nusantara serta para pelajar 

yang sedang melaksanakan study tour atau pembelajaran yang dilakukan secara 

langsung dilapangan. Sehingga hal ini bisa menjadi peluang bagi masyarakat 

sekitar masjid untuk mendirikan kios-kios untuk mengambil keuntungan dari 

adanya pengunjung masjid tua tersebut. 

 c.   Sebagai tempat wisata religi 

Daya tarik masjid ini tidak lain karena merupakan masjid pertama 

sekaligus sebagai bukti masuknya Islam dan sebagai bentuk peradaban awal serta 

penyebaran Islam di Wajo. Masjid Tua Tosora sebagai cagar dan warisan budaya 

tentunya memiliki keistimewaan tersendiri bagi umat muslim yang beribadah di 

tempat ini terlebih lagi di samping masjid tersebut terdapat sebuah makam Sayyid 

Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain juga ramai dikunjungin oleh pengunjung dari 

berbagai daerah bahkan dari berbagai negara. Hampir setiap hari selalu didatangin 

oleh pengunjung dari luar, baik dari kalangan masyarakat biasa, pemerintah, 

ataupun pelajar yang tujuannya tidak hanya untuk beribadah, tetapi untuk 

berziarah ke makam Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain serta berwisata religi 

untuk mengetahui lebih banyak lagi informasi tentang Masjid Tua Tosora.  

 

 

 

 

 

                                                            
11 Bapak Asri (40 tahun), Kepala Desa Tosora, Wawancara, 04 September 2022 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan beberapa sub-sub masalah sebelumnya, hasil penelitian ini 

penulis menarik beberapa kesimpulan berdasarkan sub masalah sebagai berikut, 

yaitu: 

1. Masjid Tua Tosora merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Sayyid 

Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain kemudian pada masa pemerintahan Arung 

Matoa ke-15 La Pakallongi To Allinrungi (1621-1626) masjid tersebut 

diresmikan sebagai masjid raya pertama di wilayah kerajaan Wajo. Letak sisa 

bangunan masjid tersebut berada pada ketinggian 30,6 m dpl, persis berada di 

belakang Kantor Desa Tosora sekarang, di sebelah selatannya terdapat alun-

alun. Masjid Tua Tosora memiliki luas tanah 121 m2 dengan luas bangunan 

169 m2. Di samping masjid Tua Tosora terdapat makam Sayyid Jamaluddin 

Al-Akbar Al-Husain. 

2. Masjid Tua Tosora memiliki arsitektur berlanggam Indonesia asli dengan 

denah dasar berbentuk segi empat bujursangkar tanpa serambi, dengan luas 

bangunan 169 m2. Jumlah tiang Masjid Tua Tosora sebanyak 8 buah yang 

terdiri dari 4 landasan tiang penyokong yang berada di tengah-tengah masjid 

dan dibagian luar masjid terdapat 4 tiang. Dan mempunyai satu buah pintu, 

atap Masjid Tua Tosora berbentuk tumpang. 

3. Setelah dilakukan perenovasian dengan penambahan atap dan lantai pada 

masjid. Masjid Tua Tosora sekarang ini telah dijadikan tempat beribadah. 

Selain dijadikan sebagai tempat beribadah Masjid Tua Tosora juga banyak 

dikunjungi oleh wisatawan dari luar untuk berziarah karena disamping Masjid 

Tua Tosora terdapat makam sosok ulama Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-

Husain.  
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B. Implikasi  

Setelah penulis mengemukakan beberapa kesimpulan menyangkut 

pembahasan skripsi ini, maka penulis berkesempatan untuk mengajukan beberapa 

saran antara lain: 

1. Kepada para masyarakat Desa Tosora agar tetap menjaga dan melestarikan 

Masjid Tua Tosora sehingga tetap menjadi warisan budaya dan mengingat 

kembali sejarah Masjid Tua Tosora serta keberadaan masjid ini sebagai 

temuan arkeologis dan menjadi bukti kehadiran Islam di Wajo. 

2. Masjid Tua Tosora yang merupakan pusat peradaban awal Islam di Kerajaan 

Wajo, namun sebagai masjid bersejarah sebaiknya dilengkapi dengan buku-

buku yang berkaitan dengan sejarah berdirinya serta sejarah kerajaan Islam di 

Wajo. Masjid ini diharapkan digunakan sebagaimana fungsinya namun bukan 

hanya sebagai tempat beribadah tetapi juga digunakan sebagai momen belajar 

dan kegiatan sosial lainnya. 

3. Makam disekitar Masjid Tua Tosora diharapkan tidak menggangu atau 

menurunkan fungsi masjid sebagai tempat peribadatan. Banyaknya 

pengunjung dari daerah Wajo ataupun luar daerah banyak yang datang 

mengunjungi atau berziarah di makam tersebut untuk meminta keberkahan 

kepada sosok ulama penyebar agama islam Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-

Husain.  
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B. Dokumentasi  
 

 

    Gambar 1: Tampak Masjid Sebelum Dilakukan Penambahan Bangunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Tampak Masjid Setelah Dilakukan Penambahan Bangunan 
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Gambar 3: tampak Masjid dari Samping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4: Tampak Masjid dari Belakang 
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Gambar 5: Tampak Masjid dari Dalam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6: Mihrab Masjid  
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Gambar 7: Silsilah Keturunan Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain 

 

 

Gambar 8: Prosesi Wawancara dengan Puang Asri 
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Gambar 9: Prosesi Wawancara dengan Puang Alang 

 

 

Gambar 10: Prosesi Wawancara dengan Puang Ambo Tang Daeng Materru 
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