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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin, sesuai 

SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987, 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan أ

 ba B Be ب

 ta T Te ت

 s a S  es (dengan titik di atas) ث

 jim J Je ج

 ḥa ḥ Ha (dengan titik dibawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra R Er ز

 zai Z Zet ش

 sin S Es ض

 syin Sy es dan ye ش

 s ad S  es (dengan titik dibawah) ص

 d ad    de (dengan titik di bawah) ض

 t a T  te (dengan titik dibawah) ط

 z a Z  zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain G Ge غ

 fa F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L El ل

 mim M Em و

ٌ nun N En 

 wau W We و

 ha H Ha ھ

 hamzah ‘ apostrof ء

ً ya Y Ye 



x 

 

 

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

diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda apostrof (‘). 

2. Vokal 

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fath ah a a ا َ

 Kasrah i i ا َ

 ammah u u   ا َ

bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ًَ  fath ah dan ya   Ai a dan i 

.وَ   fath ah dan wau Au u dan u 

Contoh:  

 kaifa : ا كَف

 haula : ھولا

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
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Harakat dan 
Huruf Nama Huruf dan 

Tanda Nama 

 fath ah dan alif atau ...ا...ى
ya   a  a dan garis di 

atas 

ــيَِ  ــــ  
 

kasrah dan ya      i dan garis di 
atas 

 و
 

d ammah dan wau u  u dan garis di 
atas 

Contoh: 

اتَ   māta : ي 

ي ٌ  ramā : ز 

َ مَ   qīla : ل 

تَ  و   ً  ٍ : yamūtu 

4. Ta   marbu t ah 

Transliterasi untuk ta   marbu t ah ada dua yaitu: ta   marbu t ah yang 

hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, literasinya 

adalah  t . sedangkan ta   marbu t ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

 alau pada kata yang berakhir dengan ta   marbu t ah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta   marbu t ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ة َ ض  و   raudah al-atfāl : ا لأط ف الَ  ز 

دَ   ً ٍ ُ ة َ ا ن  ه ة َ   al-madīnah al- fāḍilah : ان ف اض 

ة  ً ك   al-hikmah :               ا ن ح 
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5. Syaddah (Tasyd  d) 

Syaddah atau tasyd  d yang dalam system tulisan arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasyd  d, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

بَُّ ا  rabbanā : ز 

َ ُ ا  najjaīna : َ جِّ

كَ   al-haqq : ا ن ح 

ىَ   nu”ima : َ عِّ

وَ  د   aduwwun : ع 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

 alam pedoman transliterasi ini, kata sandang  .(alif lam ma arifah) ال

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyah 

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpish dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 asy-syamsu (bukan asy-syamsu) - : الشوش

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :  انصنصنة

ةف َسَ ه فََ ن اََ     : al-falsafah 

 al-bila du :   البديع
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7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku 

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

terletak di awal kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kat, ia tidak 

dilambangkan, karena dalam Tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh:  

 ٌَ و  س   ta muru na : ت أي 

عَ   al-naw u :  ا نُ و 

ءَ   ٌ  syai un :  ش 

تَ  س   umirtu :  ا ي 

8. Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia  

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, 

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

istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari 

perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa 

Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi tersebut di atas. Misalnya, kata al-Quran 

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

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasikan secara utuh. 

Contoh: 

    Z ila l al-Qur an 

Al-Sunnah qabl al-tadw  n 

 

9.  afz al- ala lah (َ الل) 
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 ata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mudd a f ilaih (frasa nomina), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

ٍَ  دَ   ٍ  billāh ب االل dīnullāh ا 

Adapaun ta   marbu t ah di akhir kata yang disandarkan kepada afz  al-  

jala lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ٌَ  ھ ىَ  ةَ  ف   ً ح   hum fi rahmatillah الل ز 

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama 

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 

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

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

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 

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

kata sandang al-, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan 

rujukan. Contoh: 

Wa ma   uh ammadun illa  rasu l 

 nna awwala baitin wudi‘a linna si lallaz    bi  akkata muba rakan 

Syahru Ramad a n al-laz    unzila f  hi al-Qur a n 

Nas   r al-   n al-Tu s   
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Abu  Nas r al- ara b   

Al- aza l   

Al- unqiz  min al-  ala l 

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

Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama 

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau 

daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.    subh a nahu  wa ta‘a la  

saw.    s allalla hu ‘alaihi wa sallam 

a.s    ‘alaihi al-sala m  

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

I.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.   = Wafat tahun 

QS …/ ...:4   QS al- aqarah/2: 4 atau QS A li ‘ mra n/3: 4  

HR  = Hadis Riwayat 

 

  

Abu  al-Wal  d  uh ammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi:  bnu Rusyd, 
Abu  al- Wal  d  uh ammad (bukan: Rusyd, Abu  al-Wal  d  uh ammad 
Ibnu)  
Nas r H a mid Abu  Za  d, ditulis menjadi: Abu  Za  d, Nas r H a mid (bukan: 
Za  d, Nas r H am  d Abu )  
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ABSTRACT 
Name : Salsabila 

Student Reg. No : 80100221130 

Thesis Title  : THE EXISTENCE OF PANRITA KITTA’ IN THE HISTORY OF        

SINJAI 

 This research discusses the existence of Panrita  itta  (religious figures who 
teach Islam by referring to old Arabic texts or manuscripts) throughout the history 
in Sinjai Regency. The objectives of this exploration comprise: first, to explain the 
role and influence of the Panrita  itta  in the spread of  slam within Sinjai Region 
from the 17th to 19th centuries; second, to discuss the process of Islamization in 
Sinjai during the three-century period and its impact on the local community; third, 
to  analyze the role of ulama or religious figures in the development of Islam in 
Sinjai. 

This study presents a library research that employed historical, religious and 
sociological approaches. The methods implemented to answer the research 
questions in this exploration involve heuristics, source criticism, interpretation, and 
historiography. 

Research results revealed first, Sinjai people were very enthusiastic about 
the arrival of the Panrita  itta  in their mission of spreading  slam. Second, the 
Panrita who pioneered Islam in Sinjai in the seventeenth century focused on 
reconstructing the development of Islamic law, and among those who were 
significantly influential were notable figures such as Puang Belle, Puatta 
Masabangnge, Tuanta Yusufu, To Maeppe Daeng Situncu, Sheikh Ibrahim Rahmat, 
Wali Pute, To Palekke, Abdul Rahman Lamatti, Puang Janggo, and Puang Topekkong. 
In the eighteenth century, the increasingly tense political situation due to the war 
between the Kingdoms of Gowa and Bone and the resistance of the societies to the 
arrival of the VOC in Sulawesi brought about a shift in the historiography. It became 
more specifically corresponding to the political conflict situation in South Sulawesi. 
The transmitters of  slam renowned as Panrita  itta  in Sinjai in the eighteenth 
century were Said Abu Bakar, La Bolong Daeng Maketti, and Puang Imang Timurung. 
In the 19th century the figures who spread Islam around Sinjai area were Said 
Husain, Sayyid Abu, and Puang  ali Taherong, to whom the term Panrita  itta  were 
attached. 

 onumental heritages the Panrita  itta  left in Sinjai are such as al-
Mujahidin of Aruhu Mosque, founded around 1613 AD, located in Bulopoddo 
District; the Mosque of Nur of Balangnipa, founded in 1660 AD, located in North 
Sinjai; and the Bola Barue, belonging to Puang Akkung, which preserves a number of 
“Yellow  ook” (old Arabic textsS) as well as some old Mushaf (manuscripts) of the 
Qur an. 
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ABSTRAK 

Nama  : Salsabila 
NIM  : 80100221130 

Konsentrasi : EKSISTENSI PANRITA KITTA DALAM LINTAS SEJARAH DI 

SINJAI 

Penelitian ini membahas Eksitensi panrita kitta dalam lintas sejarah di Sinjai. 
Tujuan penelitian ini adalah; pertama, menjelaskan peran dan pengaruh Panrita 
Kitta dalam penyebaran Islam di wilayah Sinjai pada abad XVII sampai XIX M. Kedua, 
membahas proses Islamisasi di Sinjai pada masa tersebut dan dampaknya pada 
masyarakat setempat. Ketiga, menganalisis peran ulama atau tokoh agama dalam 
perkembangan agama Islam di Sinjai 

Jenis penelitian ini adalah library reserach dengan menggunakan beberapa 
pendekatan historis, agama dan sosiologis. Adapun metode yang digunakan untuk 
menjawab rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah h ktriiru,e utrirue

ikat t,erti t,t imire,nmte historiografi. e  

Hasil dari penelitian ini mengungkap bahwa pertama,  masyarakat Sinjai 
sangat antusias terhadap kedatangan panrita kitta dalam menyebarkan  slam. 
Kedua, Panrita perintis  slam di Sinjai pada abad XV   berfokus pada rekonstruksi 
pengembangan syariat  slam, adapun panrita yang berpengaruh, yaitu: Puang  elle, 
Puatta  asabangnge, Tuanta Yusufu, To  aeppe  aeng Situncu, Syekh  brahim 
Rahmat, Wali Pute, To Palekke, Abdul Rahman  amatti, Puang  anggo, dan Puang 
Topekkong. Pada abad XV    situasi politik yang memanas dikarenakan peperangan 
 erajaan  owa dan  one serta perlawanan terhadap kedatangan VOC di Sulawesi 
menyebabkan historiografi lebih spesifik ke situasi konflik politik Sulawesi Selatan. 
Penyebar  slam  melalui panrita kitta di Sinjai pada abad XV    adalah Said Abu 
 akar,  a  olong  aeng  aketti, dan Puang  mang Timurung. Panrita penyebar 
 slam di Sinjai abad ke X X adalah Said Husain, Sayyid Abu, dan Puang  ali Taherong 
merupakan tokoh sematan istilah panrita kitta untuk daerah Sinjai melekat. 

Peninggalan monumental panrita kitta di Sinjai berupa  asjid al- ujahidin 
Aruhu berlokasi di  ecamatan  ulopoddo yang didirikan sekitar tahun 1613  , 
 asjid Nur  alangnipa berlokasi di Sinjai Utara didirikan pada tahun 1660   dan 
 ola  arue milik puang Akkung yang menyimpan beberapa naskah kitab kuning dan 
terdapat mushaf al-Quran tua. 
  



 

 

 

BAB I  
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islamisasi dapat dipahami atau dimaknai sebagai  proses mengajak 

atau menangani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan aspek-aspek 

kehidupan manusia yang ada termasuk salah satu contohnya yaitu ilmu 

pengetahuan atau dalam bahasa sederhananya adalah mengajak pemeluk 

agama lain untuk memeluk atau mengikuti  Islam, ilmu agama Islam. Setiap 

orang menjadikan Islam pedoman hidup mereka untuk mencapai tujuan 

bertemu  Tuhan itu sendiri. Islamisasi pada hakekatnya adalah pengetahuan, 

pengetahuan tentang agama Islam itu sendiri. 

Kepercayaan dan agama yang berkembang sebelum Islam masuk ke 

Indonesia adalah Animisme, Vitalisme, Hindu dan Budha. Agama dan budaya 

Indo-Budha masuk ke Indonesia melalui perdagangan. Sedikit banyak telah 

mempengaruhi beberapa aspek kehidupan masyarakat nusantara. Masuknya 

pengaruh unsur kebudayaan Hindu-Buddha dari India telah mengubah dan 

menambah khasanah budaya Indonesia dalam beberapa aspek kehidupan, 

seperti: berdirinya kerajaan Tarumanegara, Singasari, Majapahit, dan 

sebagainya. Islam di Nusantara mengalami penyebaran besar-besaran antara 

abad ke XIII dan ke XVI. Salah Satu ciri khasnya adalah terbentuknya 

komunitas muslim Nusantara, meski disatu sisi masih mengalami perdebatan 

panjang. Namun para ahli sejarah sepakat bahwa ajaran Islam tidak dapat 

dipisahkan dari para pedagang, sufi dan ulama, serta anggota tarekat.1 

Perkembangan Islam di Indonesia dibagi kedalam tiga tahap yaitu, pada 

                                                      
1 M. Abdul Karim, Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam, cetakan ke-V (Yogykarta: 

Bagaskara, 2014), h. 236. 



 

 

 

tahap pertama ditandai dengan singgahnya pedagang-pedagang Islam 

dipelabuhan Nusantara kemudian pada tahan kedua ditandai dengan 

terbentuknya komunitas-komunitas Islam di beberapa daerah kepulauan 

Indonesia, dan pada tahap ketiga ditandai dengan berdirinya Kerajaan-

kerajaan yang bercorak Islam.2 

M.C Rickfles menyatakan bahwa penyebaran agama Islam di 

Nusantara terbagi atas dua fase, yakni penduduk bumi berinteraksi dengan 

penganut agama Islam kemudian tertarik menganutnya selanjutnya  

penganut agama Islam yang berasal dari bangsa Arab, Persia, Cina datang ke 

Nusantara kemudian melakukan dakwah menyebarkan agama Islam.3 

Grand theory adalah istilah yang terkait dengan masuknya Islam 

Indonesia. Belum ada kesepakatan yang mutlak dikalangan para ahli yang 

menyebabkan timbulnya “pasar persepsi” yang diramaikan dengan berbagai 

pendapat yang menjadi perdebatan yang tidak ada habisnya. Pokok 

perdebatan yang menjadi fokus yaitu tentang kedatangan Islam di Indonesia, 

para pembawa Islam serta waktu kedatangan.4 Pokok pembahasan tersebut 

telah melahirkan beberapa teori yakni : 

Pertama, Teori Gujarat yang mengaitkan kedatangan Islam ke 

Nusantara sekitar abad ke XIII melalui pedagang Gujarat (Cambay), India. 

Pijnappel seorang ahli Melayu yang berasal dari Universitas Leiden di 

Belanda merupakan pencetus teori India/Gujarat ini pada tahun 1872. 

Didasarkan pada beberapa  Faktor yang mendukungnya. Teori ini 

mengusulkan bahwa pedagang dari Gujarat, India  adalah yang pertama kali 

                                                      
2Abu Haif, Sejarah Indonesia Pertengahan (Makassar: Alauddin Press, 2014), h. 64. 
3 Ahmad M. Sewang dan Wahyuddin, Sejarah Islam di Indonesia (Makassar: Alauddin 

Press,2010), h. 23. 
4 Azyumardi Azra, Perspektif Islam di Asia Tenggara (Jakarta:Yayasan Obor 

Indonesia,1989) h. Xii-xiii. 



 

 

 

membawa Islam ke wilayah Nusantara. Beberapa faktor yang mendukung 

teori ini termasuk hubungan perdagangan yang telah lama terjalin antara 

India dan wilayah Nusantara, dengan rute perdagangan yang melibatkan 

Nusantara-Cambay-Timur Tengah-Eropa. Selain itu, penemuan batu nisan 

Sultan Samudera Pasai yaitu Malik al-Shalih sekitar abad XIII tepatnya sekitar 

tahun 1297 yang bercorak khas Gujarat juga menjadi bukti pendukung.  

Beberapa ahli yang mendukung teori ini karena temuan bukti seperti 

pusat politik yang berorientasi Islam di Kerajaan Samudera Pasai dan 

kunjungan Marcopolo dari Italia pernah singgah di Perlak tahun 1292. Ia 

mencatat bahwa banyak penduduk Perlak saat itu  menganut agama Islam, 

dan juga ada banyak pedagang India yang melakukan dakwah Islam di 

daerah tersebut.5Ini menjadi dasar kuat bagi teori kedatangan Islam melalui 

pedagang Gujarat ke Nusantara pada periode tersebut. 

C Snouck Hurgronje dalam bukunya Islam Oost Nederland Indie 

mengemukakan bahwa Islam yang menyebar di Hindia Belanda (Indonesia) 

berasal dari wilayah Malabar dan Coromandel. Kota-kota tersebut 

merupakan Pelabuhan yang berada di India Selatan. Penduduk yang berada 

di wilayah tersebut bertindak sebagai perantara dagang antara pedagang 

yang berasal dari negeri-negeri muslim dan penduduk di Indonesia. 

Perantara ini dikenal dengan sebutan orang Deccan karena berasal dari 

Deccan yang kemudian menetap dikota pelabuhan yang ada di Indonesia 

sekaligus menyebarkan Islam di wilayah tersebut. Snouck beralasan bahwa 

Islam di Indonesia berasal dari orang-orang Deccan karena adanya kesamaan 

mazhab Syafi iyah yang sampai sekarang masih berlaku di Pantai 

Coromandel. Pada abad XII merupakan awal penyebaran Islam di Indonesia.6 

                                                      
5 Abu Haif, Sejarah Indonesia Pertengahan (Makassar: Alauddin Press, 2014), h. 71. 
6 Sayed Alwi bin Tahir al-Haddad, Sejarah Pekembangan Islam di Timur Jauh, 



 

 

 

Teori batu nisan yang mempertegas bahwa Islam di Indonesia berasal 

dari India ditentang oleh Fatimi. Fatimi berpendapat menghubungkan batu 

nisan Pasai dengan batu nisan Gujarat yang disinyalir sebagai kedatangan  

Islam perlu peninjauan ulang. Setelah melakukan perbandingan terkait dua  

batu nisan tersebut Fatimi menemukan sebuah fakta bahwa bentuk dan gaya 

batu nisan Malik al-Saleh berbeda dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Ia 

berpendapat bahwa batu nisan tersebut berasal dari Benggali. Berdasarkan 

temuan tersebut Fatimi memperkuat gagasannya bahwa Islam dari Benggali 

(teori Benggali). Fatimi juga mengkritik para ahli lain yang kelihatannya 

mengabaikan batu nisan Siti Fatimah 475 H/1082 M yang berada di Leran, 

Jawa Timur.7 Terdapat kelemahan pada teori ini dimana Fatimi tidak 

memperhatikan perbedaan mazhab fiqh yang dianut muslim Indonesia yakni 

mazhab Syafi i yang kemudian kebanyakan muslim di Benggali menganut 

mazhab Hanafi. 

Morrison merupakan ahli yang membantah teori batu nisan tersebut 

karena menurutnya, raja Samudra Pasai yang pertama meninggal pada saat 

Islamisasi pada tahun 698 H/1297 M, yang pada saat itu Gujarat masih 

merupakan kerajaan yang bercorak Hindu. Gujarat kemudian ditaklukan oleh 

kekuasaan muslim setahun kemudian yakni pada tahun 699 H/1298 M. 

Dengan demikian Gujarat yang sebagai  pusat Islam yang merupakan asal 

Islam di Indonesia maka jelas Islam sudah berkembang dengan pesat di 

Gujarat sebelum kematian al-Malik al-Shalil.8 

Kedua, Teori Arab/Mekah yang melibatkan kedatangan Islam ke 

                                                                                                                                                 
(Jakarta: Maktab al-Daimi, 1957), h.21. 

7 Suyuthi Pulungan, Sejarah Peradaban Islam di Indonesia (Jakarta : Amzah, 2019), 
h.33 

8 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad 
XVII dan XVIII (Jakarta Pranada Media, 2005), h.5 



 

 

 

Nusantara melalui orang Arab merupakan sanggahan terhadap teori Gujarat. 

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Crawfurd (1820). Ia 

mengemukakan bahwa Islam berasal dari Arab, juga terdapat hubungan 

dengan orang-orang Muhammaden di India Timur. Pada tahun 1859, Keyzer 

menyatakan bahwa Islam diperkenalkan secara langsung oleh orang Arab 

terutama dari Mesir   pada abad VII M. Hal ini didukung oleh beberapa bukti 

Sejarah, seperti keberadaan pemukiman Islam di Pantai barat Sumatera pada 

abad VII M khususnya sekitar tahun 674 M serta terbentuknya komunitas 

muslim yang melakukan perkawinan dengan penduduk setempat. Faktanya, 

 erajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi i yang paling berpengaruh 

saat itu adalah dari Mesir dan Makkah, disini terdapat perbedaan mazhab 

dengan Gujarat/India menganut mazhab Hanafi.Niemann dan Hollander 

(1861)juga meyakini bahwa Islam di Indoensia berasal dari bangsa Arab 

tepatnya berasal dari muslim Hadramaut.9 

Menurut ahli lain, Islam dibawa ke Indonesia oleh pedagang Arab 

pada awal tahun hijriah sebelum terdapat catatan Sejarah yang mencatat 

perkembangan Islam saat itu. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa 

perdagangan yang aktif dengan dunia Timur dilakukan oleh pedagang Arab 

terutama dari Yaman, Hadramaut, dan Oman di bagian Selatan dan Tenggara 

Semenanjung Tanah Arab. Islamisasi Yaman, yang dimulai pada masa 

kepemimpinan Ali bin Abi Thalib pada tahun 630-631 M berdampak besar 

pada proses Islamisasi Asia Tenggara.10  

 alam seminar “Sejarah  asuknya  slam di  ndonesia” yang diadakan 

oleh Prof. Hamka di medan pada tahun1963, disepakati bahwa Islam sudah 

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

(Bandung:PT Remaja Rosdakarya,1999),h. 31. 
10 Suyuthi Pulungan, Sejarah Peradaban Islam di Indonesia (Jakarta: Amzah, 2019), 

h.27-30. 



 

 

 

datang di Indonesia pada abad pertama Hijriah (abad VII-VIII M) langsung 

dari Arab. Hal Ini diperkuat dengan butik jalur pelayaran yang ramah dan 

bersifat Internasional melalui selat Malaka yang menghubungkan Dinasti 

Tang di Cina (Asia Timur, Sriwijaya di Asia Tenggara dan Bani Umayyah di 

Asia Barat.11 Prof. Hamka mengemukakan penggunaan gelar al-Malik bukan 

Shah atau Khan, gelar al-Malik adalah pengaruh Gelar raja-raja Mamluk dari 

Mesir. Prof. Hamka menolak pandangan yang menyatakan bahwa agama 

Islam masuk ke Nusantara abad ke-13 dan berasal dari Gujarat. Prof. Hamka 

lebih mendasarkan pandangannya peranan bangsa Arab, diikuti orang Persia 

dan Gujarat sebagai pembawa agama Islam ke Indonesia. Gujarat dinyatakan 

sebagai tempat singgah semata, dan Makkah sebagai pusat, atau Mesir 

sebagai tempat pengambilan ajaran Islam. Analisis Prof. Hamka berbeda 

dengan sejarawan Barat atau orientalis, dengan menambahkan 

pengamatannya masalah  azhab Syafi i sebagai mazhab istimewa di  akkah 

dan mempunyai pengaruh terbesar di Indonesia. Selain itu, Prof. Hamka 

menolak pendapat yang menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke 

Nusantara abad ke-13, karena di Nusantara abad ke-13 telah berdiri 

kekuasaan politik Islam.12 

Ketiga, Teori Persia yang mengaitkan kedatangan Islam ke Nusantara 

melalui orang Persia (Iran) diperkenalkan oleh P.A. Hoesein Djajaningrat. 

Teori ini mengusulkan bahwa Islam pertama kali masuk ke wilayah 

Nusantara pada abad XIII M melalui pengaruh orang-orang Persia (Iran). 

Beberapa bukti yang digunakan untuk memperkuat teori ini mencakup 

tradisi peringatan 10 Muharram atau asy-Syura yang berasal dari praktik 

                                                      
11 Hasymy, Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia (Bandung:al-

Maarif, 1981),h. 358 
12  atifa Annum, “ ajian Proses  slamisasi di Nusantara (Studi Pustaka)”,  urnal Studi 

Agama dan Masyarakat 12, No. 1 2016, h.118-119. 



 

 

 

Syiah yang mengenang  kematian cucu Nabi Muhammad Saw yakni Husain 

dalam pertempuran Karbala dengan membuat  bubur Syura. Dibeberapa 

daerah seperti Masyarakat Minangkabau bulan Muharram disebut sebagai 

bulan Hasan-Husain sedangkan di Sumatera Tengah sebelah barat disebut 

dengan bulan Tabut, yang ditandai dengan membawa peti mati  diatas 

dikenal dengan nama peti mati Husein atau disebut juga  peti mati Tabut 

untuk dihanyutkan ke Sungai. Bukti lain yang digunakan  adalah persamaan 

dalam mengeja huruf Arab bagi pengajian al-Quran di tingkat awal untuk 

menunjukan kesamaan bunyi harakat.  Selain itu, teori ini mencatat 

persamaan ajaran Sufi yang dianut seorang tokoh sufi yang berasal dari Iran 

Syekh Siti Jenar yaitu al-Hallaj dan penemuan makam Maulana Malik Ibrahim 

di Gresik pada tahun 1419.  

Namun teori ini juga memilki beberapa kelemahan, terutama dalam 

hal akurasi Sejarah. Pandangan ini agak ambigu karena terfokus pada 

pengaruh Persia dalam Budaya dalam budaya Indonesia namun tidak 

mencapai pusat mazhab Syafi i di Mekah. K.H Saifuddin Zuhri mantan 

Menteri agama RI, menganggap sulit menerima pandangan bahwa Islam 

datang dari Persia mengingat pada masa itu pusat kekuasaan Islam berpusat 

di Arab di sekitar Mekah, Madinah, Damaskus dan Baghdad dan Islam telah 

masuk di Arab sejak abad VII M. Tidak mungkin Indonesia datang Persia, 

mengingat zaman itu Islam juga baru masuk di Persia.13 Oleh karena itu, teori 

ini masih menjadi perdebatan dalam Sejarah masuknya Islam di Nusantara. 

Keempat, Teori Cina yang mengemukakan bahwa Islam datang ke 

Nusantara pada abad IX M melalui Muslim Cina adalah salah satu pandangan 

yang menggambarkan masuknya Islam ke wilayah ini melalui jalur 

                                                      
13 Ahman Mansur Suryanegara, Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di 

Indonesia (Bandung: Mizan, 1995), h.90-91. 



 

 

 

perdamaian. Menurut teori ini Sebagian Muslim Cina datang ke Jawa, kedah 

dan Sumatera pada abad ke IX M karena mereka mengungsi akibat 

penindasan pada masa Huang Chou di Tiongkok. Beberapa bukti yang 

digunakan untuk mendukung teori ini termasuk unsur-unsur Cina dalam 

arsitektur Mesjid Jawa Kuno yang menggambarkan bola dunia yang 

menyerupai stupa yang dikelilingi oleh empat ular. Selain itu, catatan sejarah 

juga menyebutkan bahwa  beberapa sultan maupun sunan yang 

menyebarkan Islam di Nusantara merupakan keturunan Cina. 

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam datang ke 

Nusantara melalui secara damai tanpa adanya paksaan dari pihak manapun 

pada abad ke VII M sampai abad ke XIII M. Berbagai kelompok etnis, 

termasuk Arab, India, Persia dan Cina memainkan peran penting dalam 

penyebaran Islam.  

Perkembangan Islam di Indonesia berdasarkan teori dan bukti-bukti 

pendukung mengalami tiga fase, pertama mulai dari abad 1 sampai 4 H (VII-X 

M) ditandai dengan para pedagang yang beragama Islam singgah di 

kepulauan Indonesia khususnya di wilayah pesisir mulai membentuk 

kemunitas maupun pemukiman. Difase kedua, abad VII-X M berkembangnya 

komunitas maupun pemukiman di wilayah Indonesia yang ditandai dengan 

ditemukannya batu nisan Fatimah binti Maimun wafat pada tahun 475 

H/1082 M juga makam Troloyo yang berasal sekitar abad XIII M. Pada fase 

ketiga, meluasnya perkembangan Islam di Indonesia yang ditandai dengan 

berdirinya Kerajaan Samudera Pasai pada abad XIII. 

Persebaran Islam pada umumnya berlangsung damai, ketika suatu 

kerajaan Islam sudah berdiri maka akan dilakukan penyebaran Islam di 

wilayah sekitar kerajaan. Saluran-saluran Islamisasi yang dilakukan, yaitu : 



 

 

 

Melalui  perdagangan, kesibukan lalu lintas perdagangan membawa 

pedagang-pedagang muslim dari berbagai bangsa (Arab, Persia, India) ikut 

berkontribusi dalam perdagangan dari negeri-negeri dari bagian Barat, 

Tenggara dan Timur Benua Asia. Saluran perdagangan ini menguntungkan 

karena melibatkan banyak pihak yakni para raja dan bangsawan yang 

menjadi pemilik kapal dan saham.14 

Pada abad IX para pedagang muslim yang datang ke Indonesia mulai 

mendirikan perkampungan Islam di Kedah (Malaka), Aceh, dan Palembang. 

Kemudian, pada akhir abad XII M eksistensi. Kerajaan Sriwijaya mengalami 

kemerosotan dikarenakan desakan kekuasan Kertanegara dan Singosari hal 

ini menyebabkan para pedagang muslim dan para mubalig gencar melakukan 

diplomatik dan mendukung daerah-daerah pesisir yang ingin membebaskan 

diri dari pengaruh kekuasaan Sriwijaya. Pada abad XIII muncul Kerajaan kecil 

yang bercorak Islam yang dikenal dengan Samudra Pasai yang terletak timur 

laut wilayah Aceh. Kemudian berdiri Kerajaan Malaka di awal abad XV M, 

yang saat itu Aceh dan Malaka menjadi pusat perdagangan dan pelayaran 

sekaligus menjadi tempat strategis penyebaran Islam. Banyak pedagang dari 

luar daerah datang dan memeluk agama Islam kemudian pulang 

menyebarkan agama Islam ke wilayah Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi dan 

Maluku.15  

Melalui pernikahan, Para pedagang muslim yang datang memiliki 

status sosial dari sudut ekonomi yang lebih baik dari penduduk setempat, 

sehingga penduduk setempat khususnya dari keluarga bangsawan tertarik 

untuk menikah dengan pedagang muslim. Sebelum pernikahan tersebut 

dilangsungkan mereka di Islamkan terlebih dahulu. Setelah beberapa waktu 

                                                      
14 Siti Zubaidah, Sejarah Peradaban Islam (Medan: Perdana Publishing,2016), h. 206. 
15 Suyuthi Pulungan, Sejarah Peradaban Islam di Indonesia, h. 42. 



 

 

 

keturunan mereka semakin banyak yang kemudian terbentuklah 

pemukiman-pemukiman, daerah-daerah dan Kerajaan-kerajaan yang 

bercorak muslim. Penyebaran Islam melalui pernikahan lebih 

menguntungkan apabila saudagar muslim menikah dengan anak raja atau 

adipati karena mempercepat proses Islamisasi. 

Melalui politik, ketika  Samudra Pasai menjadi Kerajaan banyak sekali 

rakyat yang memeluk agama Islam. Proses yang sama juga terjadi di Maluku 

dan Sulawesi Selatan, banyak rakyat yang ikut memeluk Islam setelah raja 

mereka menyatakan memeluk Islam dan menjadikan Islam sebagai agama 

Kerajaan. Kerajaan yang bercorak Islam akan mengajak Kerajaan di wilayah 

sekitar untuk ikut memeluk Islam. Ketika ajakan tersebut ditolak, penguasa 

akan melakukan serangan terhadap Kerajaan non-Islam. 

Proses penyebaran Islam melalui Pendidikan dilakukan oleh para 

wali, ulama, kiai atau guru agama. Pondok pesantren meruapakan tempat 

dikembangkannya ajaran Islam. Calon ulama, kiai, atau guru diajarkan 

Pendidikan Islam secara menyeluruh dan lebih mendalam hingga ilmu itu 

dikuasai. Setelah lulus dari pesantren para santri tersebut kembali kedaerah 

asal untuk menyebarkan ilmu yang telah dipelajari kepada masyarakat. 

Tasawuf merupakan bagian ajaran dari agama Islam.para pengajar 

tawasawuf atau dikenal dengan sufi memiliki keahlian khusus diantaranya 

kekuatan-kekuatan magis dan kekuatan untuk menyembuhkan penyakit. 

Kelebihan-kelebihan tersebut menarik masyarakat setempat untuk memeluk 

Islam. 

Sebelum masuknya Islam masyarakat Indonesia memiliki banyak 

kesenian. Kesenian juga merupakan salah satu metode dakwah yang 

digunakan para ulama saat itu. Sunan Kalijaga menggunakan wayang sebai 



 

 

 

media dakwahnya. Beliau tidak meminta upah dari pertujukan wayang tetapi 

beliau meminta pada penonton untuk mengikuti dan mengucapkan syahadat. 

Pertujukan wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga diadopsi dari cerita 

Mahabrata dan Ramayana tetapi dalam pertunjukan wayang tersebut 

disisipkan nama-nama pahlawan Islam. Selain Sunan Kalijaga, banyak ulama 

yang menggunakan seni sebagai media dakwah. 

Penerimaan Islam di Indonesia yang menurut Ira M. Lapidus dibagi 

menjadi tiga teori. Pertama, para pedagang telah bermukim di wilayah 

Indonesia, menikah dengan keluarga penguasa setempat, kemudian berperan 

dalam urusan pemerintahan baik lokal maupun internasional. Kedua,Islam 

merupakan satu-satunya wadah pemersatu ditengah banyaknya kultur dan 

tatanan sosial yang berbeda antar masyarakat. Disaat yang bersamaan pula 

masyarakat Indonesia menghadapi Kolonialisme yang indentik dengan 

kafir,Islam menjelma sebagai imun dalam menghadapi penjajahan dan 

kolonialisme. Ketiga, peran para juru dakwah, mubalig, ulama yang bukan 

hanya sebagai guru tetapi memainkan berbagai peran seperti guru bagi para 

pedagang dan masyarakat, maupun sebagai politisi bagi kaum elite 

Kerajaan.16 

Ribuan pulau yang ada di Indonesia, sejak lama telah menjalin 

hubungan dari pulau ke pulau, baik atas motivasi ekonomi maupun motivasi 

politik dan kepentingan kerajaan. Hubungan ini pula yang mengantar 

dakwah menembus dan merambah Celebes atau Sulawesi. 

Sebelum masyarakat Bugis menganut agama Islam sangat sulit untuk 

mendeskripsikan kepercayaan mereka dikarenakan orang-orang terdahulu 

tidak menamakan agama mereka. Juga belum diterapkannya kartu identitas 

                                                      
16 Ira M. Lapidus, History Of Islamic Societis (Cambridge: Cambridge University 

Press, 1988), h. 469 



 

 

 

yang menerangkan agama yang dianut oleh masyarakat saat itu. Pra-Islam 

dimaknai dengan kepercayaan yang dianut masyarakat sebelum Islam 

masuk. Bahkan sebelum tiga datuk datang masyarakat bugis sudah memeluk 

Islam akan tetapi jumlahnya masih sangat kecil dan belum terintegrasi atau 

melembaga pada pusat pemerintahan kala itu.17 

Letak geografis Kerajaan Gowa-Tallo sebagai pusat pelayaran dan 

perdagangan di Sulawesi menyebabkan banyaknya pedagang muslim yang 

datang dan bermukim di wilayah tersebut. Tak hanya menarik pedagang 

muslim akan tetapi banyak pedagang yang berasal dari Eropa (Portugis). 

Seperti halnya pedagang muslim yang mempunyai tujuan menyebarkan 

Islam selain berdagang, para pedagang Eropa juga ingin menyebar agama 

katolik di wilayah ini. Kedatangan para misionaris untuk menyebarkan 

pengaruhnya kedalam elite kerajaan Gowa mengakibatkan missionaris 

bersaing dengan pedagang Muslim. Hal ini yang melatar belakangi pedagang 

melayu mengundang mubalig khusus ke Makassar. Inisiatif untuk 

mendatangkan mubalig khusus ke Sulawesi Selatan sudah ada sejak 

Anakkodah Bonang (Nahkodah Bonang). Baliau merupakan pedagang yang 

juga sekaligus ulama yang bermukim di Gowa pada pertengahan abad XV 

M.18 

Sejarah Gowa mengemukakan di awal abad XVI agama Islam sudah 

berpengaruh di wilayah kerajaan Gowa-Tallo. Raja Gowa ke 12 Tunijallo 

(1565-1590) mempunyai hubungan baik dengan kerajaan Melayu seperti 

Johor, Malaka, balambangan dan Patani. Tak hanya dari kerajaan Melayu Raja 

gowa Juga menjalin persahabatan dengan raja Banjar dan Raja Ternate. Salah 

                                                      
17 Andi Rahmat Munawwar, To Ugi (Wajo: Sempugi,2022), h.36 
18 Andi Zainal Abidin, Sejarah Sulawesi Selatan (Makassar: Hasanuddin University 

Press, 1999), h. 228-231. 



 

 

 

satu wujud persahabatan tersebut adalah mendirikan sebuah mesjid sebagai 

pusat ibadah pedagang melayu yang berlokasi di Mangngallekana. 

Mangngallekana merupakan ibu kota kerajaan Gowa.19 

Ada tiga pendapat mengenai masuknya Islam di Sulawesi Selatan, 

pendapat pertama dari Sumatera kemudian ke pulau Jawa, ke kalimantan lalu 

kemudian ke Sulawesi sampai Maluku.20Pendapat kedua berawal dari 

Sumatera, pulau Jawa, Sulawesi kemudian ke wilayah lain disekitarnya. Dan 

pendapat ketiga jalur masuknya Islam di Sulawesi Selatan dimulai dari 

Sumatera (Kerajaan Aceh), Malaka, Johor, Brunei Darussalam, Mindanao, 

Maluku (Ternate) kemudian Sulawesi Selatan.21 

Keberhasilan penyebaran Islam di Sulawesi Selatan pada awal abad 

XVII ditandai dengan datangnya tiga orang mubalig yang bergelar datuk dari 

Minangkabau. Ketiga datuk ini dikenal dengan nama Datuk Tellue (Bugis) 

atau Datuk Tallua (Makassar). Ketiga ulama diutus khusus oleh Sultan Aceh 

dan Sultan Johor untuk menyiarkan Islam di Sulawesi Selatan. Sumber-

sumber sejarah mengemukakan masuknya Islam di Sulawesi Selatan adalah 

melalui jalur dagang bangsa Arab dan bangsa Melayu. Ada tiga ulama yang 

berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan yakni : 

1. Abdul  akmur  hatib Tunggal, dikenal dengan  ato Ribandang beliau 

berhasil mengajak Raja Gowa dan Tallo masuk Islam kemudian 

menyebarkan ajaran Islam di wilayah kerajaan Gowa dan Tallo. Beliau 

merupakan ahli fikih dengan menggunakan metode dakwah 

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

Yayasan Obor Indonesia, 2005),h.1 
20Saifuddin Zuhri, Sejarah Kebangkitan Islam di Indonesia (Bandung: PT.al-

Maarif,1981), h.426. 
21Bahaking Rama, Metode Penyebaran Islam pada Awal Berkembangnya di Sulawesi 

Selatan dan Relevansinya dengan Dakwah Islam di Kota Madya Ujungpandang (Ujungpandang 
: Pusat Penelitian IAIN UjungPandang,1996), h.13. 



 

 

 

pelaksanaan hukum syariat. Hal ini sesuai dengan kondisi wilayah 

dakwah pada saat itu Masyarakat masih akrab dengan tradisi 

perjudian, ballo dan sabuk ayam. 

2. Sulaiman Khatib Sulung, yang dikenal dengan gelar  ato  Ripattimang, 

menyebarkan ajaran Islam di Kerajaan Luwu dan berhasil 

mengislamkan Raja Luwu La Pati Ware, Daeng Parebbung pada tahun 

1603.22 Beliau ahli tauhid, memperkenalkan ajaran tauhid, sifat-sifat 

Tuhan, sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz. Hal ini sesuai dengan 

kondisi wilayah dakwah Masyarakat setempat percaya dengan dewata 

seuwae. 

3. Abdul Jawad Khatib Bungsu, yang dikenal gelar dengan  ato  Ritiro 

menyebarkan ajaran Islam melalui Tasawuf di daerah Tiro 

(Bulukumba) yang pada tahun 1604 Karaeng (Raja) Tiro La Unru 

Daeng Baso menerima ajaran Islam.23 Beliau ahli dibidang tawasuf 

sesuai dengan kondisi wilayah dakwah masyarakat setempat percaya 

dengan mistis, sihir dan mantra. 

Ketika para mubalig pertama kali tiba di Makassar, mereka dengan 

bijaksana mulai merencanakan strategi dakwah dengan berbicara kepada 

pedagang melayu yang telah lama menetap disana untuk memahami 

kondisi masyarakat setempat. 

Para mubalig mendapat keterangan bahwa raja yang paling 

dihormati berada di Luwu, La Patiware Daeng Parabu yang merupakan 

seorang raja yang paling dihormati dikarenakan kerajaan Luwu 

                                                      
22Rasyid MS, Peristiwa Tahun-tahun Prasejarah Sulawesi Selatan abad XIV-XIX, 

(Ujungpandang: Dep.Keditorat dan Kebudayaan, Balai kajian Sejarah dan Nilai Tradisional 
Ujung Pandang, 1985), h. 35-36.  

23  .  ahlan  , “Proses  slamisasi  elalui  akwah di Sulawesi Selatan dalam 
Tinjauan Sejarah”, Jurnal Rihlah 1, no.1 (2013): h.146. 



 

 

 

merupakan kerajaan tertua yang juga disinyalir sebagai tempat asal nenek 

moyang raja-raja di Sulawesi Selatan. Pada tahun 1603 M/15 Ramadan 

1013 H Datuk Luwu masuk Islam kemudian diberi gelar Sultan 

Muhammad Waliy Muzahir al-Din yang berarti enam bulan sebelum Raja 

Gowa memeluk Islam. Para mubalig kemudian menanyakan kepada Datuk 

Luwu strategi yang cepat untuk menyebarkan Islam di Sulawesi Selatan. 

Datuk Luwu mengusulkan agar  para mubalig mendekati raja Gowa karena 

kerajaan Gowa memiliki kekuatan militer dan politik yang penting. Setelah 

sukses mengislamkan Datuk Luwu, para mubalig memutuskan untuk  

membagi tugas dan sasaran dakwah mereka, disesuaikan dengan keahlian 

dan situasi yang mereka hadapi.24 

Pada 22 September 1605 atau 9 Jumadil Awwal 1014 H Raja Tallo 

pertama kali memeluk agama Islam yakni I’ Mallingkang Daeng Mannyonri 

Karaeng Tumenanga ri Bontobiraeng yang kemudian diberi gelar “Sultan 

Abdullah Awwalul- slam”. Pada saat yang sama Raja  owa X V,   

Mangarangi Daeng Manrabia juga mengikrarkan syahadat kemudian 

diberi nama Sultan Alauddin.25  

Sejak saat itu raja  owa diberi gelar “sultan” oleh  ufti 

Mekah/Arabia. Hal ini menunjukan adanya hubungan yang strutural 

kerajaan Gowa dengan negara khalifah Islamiyah. Hal ini juga 

menandakan bahwa proses Islamisasi di Sulawesi Selatan menggunakan 

pole top-down melalui pintu istana/raja.26 Raja pertama kali mengikrarkan 

kalimat syahadat yang kemudian Islam sebagai agama resmi kerajaan yang 

                                                      
24 Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (abad XVI sampai abad XVII) 

(Jakarta:Yayasan Obor, 2005), h.88-110 
25 Ahmad Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (abad XVI sampai abad XVII), h.2 
26 Nooorduyn, De Islmisering van Makassar Sulawesi Selatan  ( Jakarta: 

Bhratara,1956) h.10.  



 

 

 

secara tidak langsung rakyat akan mengikuti raja untuk  memeluk Islam. 

Setelah menetapkan Islam sebagai agama resmi kerajaan muncul 

keinginan untuk menyebarluaskan Islam di seluruh wilayah baik 

diwilayah palili (yang ditaklukan) maupun non-palili. 

Antara tahun 1603-1605 M, tiga kerajaan besar di Sulawesi Selatan 

secara resmi mengumumkan masuk Islam, yaitu Kerajaan Gowa, Kerajaan 

Tallo dan Kerajaan Luwu. Setelah penguasa menerima Islam, agama ini 

menjadi agama negara kerajaan, dan kerajaan menjadi pusat penyebaran 

Islam di Sulawesi Selatan. Kolaborasi antara kewibawaan kerajaan Luwu 

dan kekuatan Gowa menjadi kunci keberhasilan dalam upaya Islamisasi  di 

Sulawesi Selatan. Hal ini memungkinkan penyebaran Islam berjalan baik 

dan efektif.27 

Islamnya raja Gowa dan Tallo bukan hanya berusaha 

mengislamkan rakyatnya tetapi juga kerajaan di sekitar. Yang kemudian 

menjadi penyebab timbulnya perang kerajaan Gowa dengan Tellu Poccoe 

di Ajatappareng, namun kerajaan Gowa mengalami kekalahan. Pada tahun 

1608 M pihak kerajaan Gowa kembali mencoba memasuki wilayah Tellu 

Poccoe yang menyebabkan timbulnya perang di daerah Pare-pare, 

kemudian pihak kerajaan Gowa memenangkan perang tersebut. Raja Tellu 

Poccoe yang pertama kali mengikrarkan kalimat syahadat ialah raja 

Soppeng Datu Beo yang menyatakan diri masuk Islam setahun kemudian. 

Pada tahun 1610 M pada tanggal 10 Mei raja Wajo  bernama Arung 

Matowa Lasangkuru Mulajaji ikut mengikrarkan kalimat syahadat yang 

kemudian diberi gelar Sultan Abdurrahman. Diterimanya Islam di Soppeng 

dan Wajo, maka kerajaan Bone lah yang menerima Islam, pihak kerajaan 

                                                      
27  uh. Anis, “ slamisasi di Sinjai (Studi Tinjauan Sejarah).” Thesis,Makassar: 

Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013), h.85-86. 



 

 

 

Gowa mengirim utusan ke Bone. Raja Bone La Tenri Ruwa menerima 

ajakan pihak kerajaan Gowa memeluk Islam akan tetapi keputusan 

tersebut tidak disetujui oleh anggota adat Arung Pitu yang mengakibatkan 

timbulnya pemakzulan oleh anggota Arung Pitu. Pihak kerajaan Gowa 

menabuh genrang perang melawan pihak kerajaan Bone yang 

dimenangkan pihak kerajaan Gowa pada tanggal 23 November 1611 M 

dan pihak kerajaan Bone mengikrarkan dua kalimat syahadat.28 

Kesibukan setelah  Islam sebagai agama resmi kerajaan yang baru, 

raja dan kerabat bangsawan istana belajar secara bertahap memahami 

dan mempelajari ajaran Islam yang dibawa oleh Datuk ri Bandang. 

Perkembangan ajaran Islam yang dibawa oleh Dato' Ritiro dimulai 

di daerah pegunungan Lampobattang Bantaeng, kemudian ke utara 

sampai ke perbatasan kerajaan Bone yaitu kerajaan Tellu Limpoe. 

Mengenai berdirinya Kerajaan Sinjai diperkirakan sekitar abad ke-XIV M 

keturunan Manurung ri Ujunglohe mendirikan Kerajaan Bulo-Bulo, 

Lamatti dan Tondong yang kemudian menjadi Tellu Limpoe. Sedangkan 

pendiri kerajaan lain di sebelah barat Sinjai seperti Pao, Turungeng, 

Manimpahoi, Terasa, Manipi, Suka dan Bala Suka berasal dari Makassar 

(Gowa/Tallo) yang juga diikat oleh serikat yang disebut Pitu  Mabbate-

bate Riwawo Bulu.29 

Kedatangan Islam di Sinjai melalui tiga jalur, yang pertama dari 

timur yakni dari Tiro. Kedua, dari arah barat tepatnya dari Gowa dan 

ketiga dari utara, pompanua-Bone.30 

                                                      
28 Hadimuljono, Sejarah Kuno Sulawesi Selatan, h.24-27 
29 Sritimuryati, Islamisasi di Sinjai (Sinjai: Pustaka Sawerigading, 2016), h. 51 
30 Hasaruddin, “ salmization in Sinjai in the 17TH Century: The Arrival of Islam and 

Social Change”, Al-Syajarah Jurnal of Islamic Thought and Civitalizion of The Internasional 
Islamic University Malaysia 23, no.2 (2018), h. 



 

 

 

Ketika melakukan penyelidikan sejarah kedatangan dan 

penyebaran Islam di Sinjai, ditemukan sejumlah pernyataan yang 

memberikan penjelasan dan dasar bagi pekembangan agama ini di 

wilayah tersebut, adapun pernyataan dimaksud antara lain: 

Pernyataan pertama adalah mengenai kedatangan Islam di Sinjai, 

yang dimulai dengan ikrar dua kalimat syahadat oleh Raja Tiro bernama 

Launru Daeng Biasa. Raja Tiro ini mengikrarkan syahadat pada tahun 

1604 M, dan peristiwa ini dipandu oleh Abdul Jawad Khatib Bungsu. 

Setelah mengikrarkan syahadat, Islam mulai menyebar ke wilayah Timur 

Bulukumba, termasuk daerah pantai Sinjai.31 

Kedua, dengan diikrarkannya kalimat dua syahadat oleh raja Tiro 

dibangunlah mesjid di daerah Tiro sebagai pusat penyebaran Islam yang 

dilakukan oleh Abdul Jawal Khatib Bungsu. Berdasarkan letak geografis 

wilayah Tiro dekat dengan daerah Sinjai akses informasi tentang Islam 

cepat sampai di Sinjai. Kemudian, raja Tondong I Kahare Daeng Mallabasa 

pada tahun 1606 M mengutus Puang Belle dan Petta Massambangnge dari 

Bulo-bulo untuk berguru secara langsung kepada Abdul Jawal Khatib 

Bungsu di daerah Tiro.32 

Ketiga, Raja Bulo-bulo IX Lapateddungi yang mengikrarkan masuk 

Islam pada tahun 1607 M kemudian mempersunting Watenricini putri 

Mangkubumi Kerajaan Gowa I Mallingkang Daeng Manyonri. Sepulang dari 

Gowa ia kemudian pulang ke kerajaan Bulo-bulo dan menyebarkan 

Islam.33 

                                                      
31Salahuddin, Skripsi “ erajaan  ulo-bulo dalam Persekutuan 

Tellu impoe”(UjungPandang: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Ujung Pandang-
Fakultas Ilmu Sosial, 1997), h. 34. 

32 Abu Hamid, Jejak Kehadiran Sinjai Hingga Masuknya Islam Cet. I (Makassar: Padat 
Jaya, 2002), h. 

33 Abu Hamid, Jejak Kehadiran Sinjai Hingga Masuknya Islam, h. 92. 



 

 

 

 Pernyataan keempat mengulas peristiwa di abad XVII ketika 

kerajaan Lamatti di Kunjungi seorang mubalig bernama Laming, yang 

dikenal Wali Pute. Dia berasal dari  wilayah Bone yang terletak di 

Pompanua. Wali Pute hidup pada zaman yang sama dengan raja Bone XI 

La Tenri Ruwa yang bergelar Sultan Adam Matinroe ri Bantaeng dan 

memeritah dari tahun 1611-1619 M. Dengan  izin raja Bone, Wali Pute 

memulai aktivitas dakwah di kerajaan Lamatti.34 Sebelum kedatangan 

Wali Pute, raja Lamatti Tuwa Suro sudah mengikrarkan kalimat syahadat 

dibimbing oleh Abdul Jawal Khatib Bungsu.35ini adalah langkah signifikan 

dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut. 

Pernyataan kelima merujuk pada penemuan dua naskah Lontara 

Silsilah tarekat di Bira yang dilakukan oleh Thomas Ghibson pada tahun 

2000. Naskah pertama, mencatat bahwa ar-Raniri mengaitkan Haji 

Ahamad al-Bugis ke aliran Sufi Qadariyah pada pertengahan abad XVII. 

Salah satu murid ar-Taniri, yaitu Abdul Rahman Lamatti kemudian pindah 

ke Bira. Naskah kedua berisi ikrar setia Ibrahim al-Kirani kepada Ibrahim 

Barat yang merupakan warisan dari Kerajaan Bugis Bulo-Bulo dan masuk 

aliran Sufi Attariyah. Ibrahim Barat mempunyai seorang murid bernama 

Abdul Rahman yang saat itu tinggal di Selayar. Al-Raniri, yang merupakan 

tokoh sentral dalam naskah tersebut  bermukim di Aceh pada tahun 1637-

1644 M.36 Hal ini memberikan wawasan tambahan tentang penyebaran 

                                                      
34 Baharuddin, Skripsi “Analisa Historis tentang Pendidikan  slam dan Pengaruhnya 

Terhadap 
Perkembagan  ebudayaan  aerah Sinjai” (Ujung Pandang:  A N Alauddin, 1981), h. 12 

35 Abu Hamid, Jejak Kehadiran Sinjai Hingga Masuknya Islam, h. 104. 
36 Thomas Gibson, Islamic Narrative and Authority in Southeast Asia from the 16th to 

the 
21st Century, diterjemahkan oleh Nurhady Sirimorok dengan judul Narasi Islam dan Otoritas 
di Asia 
Tenggara Abad ke 16 hingga Abad ke 21 (Cet. I; Makassar: Ininnawa, 2012), h. 63. Syek 
Ahmad 



 

 

 

agama dan tarekat  Sufi di wilayah tersebut pada masa itu. 

Pernyataan keenam menjelaskan bahwa setelah Kerajaan Gowa 

mengadopsi Islam sebagai agama kerajaan. Seorang mubalig yang 

bernama To Maeppe Daeng Situncu diutus ke Kerajaan Turungeng yang 

juga dikenal dengan sebutan Pitu Limpoe. Mubalig ini kemudian kenal 

dengan nama Puang Bonto Salama. Ia meninggal di daerah tersebut , dan 

sebagai penghormatan atas  jasa-jasanya kepada masyarakat Pitu Limpoe, 

daerah tempat makamnya dinamai Bonto Salama .37 

Pada masa pemerintahan    aomo  abbissuneng Eppa e yang 

merupakan Arung Bulo-bulo VIII ia menjalin perjanjian penting dengan 

Raja Tallo IX I Mallingkaang Daeng Nyonri Sultan Abdullah Awalul Islam 

yang dikenal dengan sebutan Karaeng Matoayya. Perjanjian ini memiliki 

signifikansi dalam sejarah dan hubungan antara dua wilayah atau kerajaan 

yang terlibat Perjanjian tersebut berbunyi: 

“Rekko runtukki deceng Gowa riele’na Tellu Limpoe ri assara’na, 

pakkotopa passibalinna” 

Terjemahnya : 

“ ika  owa mendapat kebaikan pada waktu pagi hari, Tellu Limpoe 

mendapat kebaikan pada sore hari, dan sebaliknya” 

Perjanjian ini mencerminkan sikap inklusif dan terbuka dari 

                                                                                                                                                 
tinggal di Sinjai dan menikah dengan putri Arung Lamatti. Ia mempunyai dua orang anak. 
Salah satu anaknya pindah dan menetap di Bone, sedangkan Syek Abdul Rahman kemudian 
pindah ke Bira., h. 71. Keterangan tentang Syek Ahmad dapat pula dibaca dalam, Edward L. 
Poelinggoman dan Suriadi Mappangara (Ed), Sejarah Perkembangan Kerajaan-kerajaan di 
Sulawesi Selatan (Cet. IMakassar: Balibangda Pemprov Sul-Sel, 2003), h. 115. Adapun 
terdapatnya jaringan Ulama (utamanya Ulama Tasawuf) dapat dibaca dalam, Azyumardi 
Azra, Renaisans Islam Asia Tenggara-Sejarah Wacana dan Kekuasaan (Cet. II; Bandung: 
Remaja Rosda Karya, 2000), h. 127-131. 

37 Muhannis (50), Budayawan Sinjai, Wawancara pada tanggal 27 Februari 2013. 



 

 

 

berbagai kerajaan terhadap kemungkinan adanya ”kebaikan atau 

penyebaran ajaran yang dianggap lebih baik. Prinsip ini diibaratkan 

sebagai prinsip berbagi pengetahuan, bahwa jika Gowa mencapai 

kebaikan atau kemashsyuran di waktu pagi maka wajib disebarkan ke 

Tellu Limpoe di waktu sore, begitupun sebaliknya. Ketika Islam 

diresmikan oleh kerajaan Gowa dan Tallo, maka raja-raja Tellu limpoe 

sepakat mengutus empat puluh orang pemimpin untuk lebih memahami 

Islam secara spesifik. Hal ini sebagai respon terhadap informasi yang 

disampaikan kerajaan Gowa tentang Islam sekaligus sebagai pembanding 

terhadap ajaran Islam yang telah diindentifikasi oleh pihak kerajaan 

Tondong dan Lamatti sebelumnya. Empat orang bangsawan telah ditunjuk 

mengordinasikan rombongan tersebut yakni dua orang arung yaitu Arung 

Tondong dan Arung Sapotinggi, serta dua orang bergelar bangsawan yakni 

bangsawan Saukang dan bangsawan Samataring yang masing-masing satu 

orang mengordinasikan sepuluh orang warganya. Keempat puluh 

rombongan yang diutus ini diterima oleh kerajaan Gowa yang kemudian 

mempercayakan Abdi Dalem (tomarilaleng) yang bernama Karaeng Popo 

untuk menyambut rombongan tersebut serta memberikan informasi lebih 

detail tentang Islam. Karaeng Popo menyarankan rombongan menetap di 

Gowa menunggu untuk menyaksikan shalat Jumat pertama di mesjiud 

Tallo Makassar tanggal 9 November 1607 M.38 

 Panrita Kitta populer di Sinjai pada tahun 2008 lalu, istilah ini 

dipoplerkan oleh dua orang jurnalis dalam menulis naskah berita 

ditautkan Sinjai sebagai Panrita Kitta. Setelah melakukan penelurusan 

jejak sejarah Sinjai dari segi sosial, budaya dan keagamaan sebelum 

                                                      
38  uh. Anis, “ slamisasi di Sinjai (Studi Tinjauan Sejarah),” h. 84-85. 



 

 

 

Indonesia merdeka terdapat dua tokoh kharismatik di Sinjai yakni KH. 

Muh. Tahir dan KH. Ahmad Marzuki. Tokoh kharismatik tersebut 

merupakan ulama yang berpengaruh di Sulawesi Selatan dan berasal dari 

Sinjai. Istilah Sinjai sebagai bumi panrita kitta mulai dipopulerkan sejak 

tahun 2008 pada bulan suci Ramadhan lalu. 

Asosiasi Sinjai dengan julukan Bumi Panrita Kittaq mungkin berasal 

dari beragam faktor sejarah, budaya, dan religius yang telah lama 

berkembang di daerah tersebut. Tagline seperti ini sering kali digunakan  

untuk membangun citra khas daerah dan menghormati sejarah serta nilai-

nilai yang dipegang oleh masyarakat setempat. Meskipun mungkin ada 

pertimbangan yang lebih luas untuk penggunaan julukan tersebut, seperti 

tanahnya penganjur pembaca kitab-kitab kuning atau tanah para ulama, 

namun kesesuaian tagline dengan Sinjai bisa menjadi subjektif dan 

tergantung pada perspektif masyarakat setempat. Beberapa orang 

mungkin merasa bahwa julukan ini mencerminkan sejarah, budaya, dan 

nilai-nilai yang relevan dengan Sinjai, sementara yang lain mungkin 

memilki pandangan yang berbeda. Penting untuk diingat bahwa julukan 

semacam ini sering kali digunakan untuk mempromosikan dan 

mempertahankan identitas dan citra khas suatu daerah. Kesesuaian dan 

kepantasan tagline tersebut bergantung pada sejauh mana masyarakat 

setempat merasa bahwa julukan tersebut mencerminkan nilai-nilai dan 

identitas mereka 

Bumi panrita kitta merujuk pada pandangan bahwa Sinjai adalah 

tempat para ulama dan penganjur. Panrita Kitta sendiri selalu ditugaskan 

di pusat pembelajaran  kitab kuning di Sinjai di daerah Balangnipa, 

tepatnya di Masjid Nur Balangnipa yang merupakan mesjid  tertua di 



 

 

 

Sinjai yang dibangun sekitar tahun 1660 Masehi. Panrita Kitta sendiri  

diterjemahkan sebagai tanah para ulama dan penganjur Alquran. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik beberapa pertanyaan 

yang perlu diketahui dalam penelitian mengenai cara Islam tersebar di Sinjai 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kedatangan panrita kitta dan respon masyarakat terhadap 

penerimaan Islam? 

2. Bagaimana bentuk-bentuk penyebaran Islam melalui panrita kitta di 

Sinjai? 

3.  Apa saja peninggalan monumental panrita kitta di Sinjai? 

C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

Pemahaman yang jelas terhadap istilah-istilah kunci dalam judul 

penelitian adalah langkah penting untuk membangun kerangka kerja 

penelitian yang kuat. Berikut beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan 

dalam kerangka kerja penelitian dengan judul “Eksistensi Panrita Kitta dalam 

Lintas Sejarah di Sinjai”: 

Eksistensi adalah istilah merujuk pada keberadaan atau kehadiran 

panrita kitta dalam konteks sejarah abad XVII, XVII dan XIX di Sinjai. Panrita 

kitta adalah istilah yang merujuk pada tokoh atau kelompok yang terkait 

dengan Islam dan pengajaran kitab kuning di Sinjai. abad abad XVII, XVII dan 

XIX mengacu pada referensi periode historis dan lintas historis yang 

mengacu pada analisis yang melibatkan berbagai periode waktu dalam 

sejarah. Penjelasan yang lengkap dan terperinci ini dibutuhkan dalam 

memahami kerangka kerja penelitian dengan jelas. 



 

 

 

Indikator awal aktivitas ke-Panrita-an di Sinjai dapat dirunut ketika 

Dato ri Bandang bermukim selama tiga tahun di kerajaan Bulo-bulo. Dalam 

kurun waktu tersebut Dato ri Bandang membina empat puluh orang mokki 

(setempat) mengajarkan tentang penyembelihan hewan, pengurusan 

jenazah, isul fitri, idul adha, serta peneglolaan zakat. Terdapat gagasan untuk 

merintis mesjid di Wattang dan berhasil diwujudkan dalam kurun waktu 20 

hari saja39. 

Seorang pedagang sekaligus Anreguru-Panrita menikahi perempuan 

Arab diberi gelar Wali Pute. Metode pengajiannya selain tasawuf adalah 

Rukun Iman dan Rukun Islam. Dalam kesehariannya beliau selalu memakai 

jubah putih dan mempunyai  kuda putih yang jumlahnya terdapat 30 ekor. 

Pada zamannya, beliau merupakan pedagang kaya raya. Dari pernikahannya 

melahirkan anak bernama Bora (ibrahim) keturan-keturanan inilah yang 

melahirkan panrita-panrita di Lamatti-Sinjai.40 Wali pute sezaman dengan La 

Tenri Ruwa-Raja Bone XI (1611). 

Pada abad XVII sampai XVIII didentifikasi beberapa tokoh yang 

memiliki peran kunci dalam penyebaran Islam di Sinjai. Kerajaan bulo-bulo 

dan Tondong Laloasa Daeng Parani, Raja Daeng Mattojeng, dan Ismaila Daeng 

Pahonging. Pada kerajaan Manimpahoi I Bolong Daeng Mektti, Puang Salam 

mengajarkan Islam di Daerah Pattalassang dan Sekitarnya, Puang Jawa, 

Puang Jonggo, Said Abu Bakar, Puang Topekkong, dan Said Husain. 

Pada abad XIX keberadaan Anregurutta-Panrita  terdapat makam 

Puang Imang Timurung yang berada di halaman mesjid Raayatul Hidayah. 

                                                      
39 Basrah Gissing, Attoriolonge ri Tondong, Bulo-bulo, Lamatti (Sejarah Kerajaan 

Bulo-bulo, Tondong, Lamatti :Suatu Bentuk Manifestasi “Sinjai Bersatu” Cet. 1 (Makassar: Era 
Media, 2002), h.191-194. 

40 Abu Hamid, Jejak Kehadiran Islam di Sinjai Sampai Masuknya Islam (Makassar: 
Padat Daya,2002),h. 95. 



 

 

 

Terdapat rumah Puang Akkung yang berhadapan langsung dengan Mesjid, 

belasan kitab masih di simpan dan dirawat yang merupakan kitab 

peninggalan puang Imam Timurung. Puang Kali Taherong atau KH. 

Muhammad Thahir (1884-1977) dikenal sebagai ulama yang aktif 

menyebarkan Islam di Sinjai. Mesjid Nur Balangnipa merupakan pusat kajian 

dakwah Puang Kali Taherong. 

Kalimat Bumi Panrita Kitta terdiri atas tiga kata Yakni Bumi, Panrita 

dan  itta. Secara etimologis kata “bumi” dapat diartikan sebagai tempat 

manusia hidup, planet urutan ketiga dengan matahari sebagai pusat 

tatasurya dan bulan sebagai satelit alami. Bumi juga dapat dimaknai sebagai 

tempat manusia menjalankan kehidupan. Dalam bahasa bugis bumi dimaknai 

sebai kata “lino” yang berarti dunia, bumi dan sunyi.  

Christian perlas memaknai panrita sebagai petapa atau pendeta yang 

berasal dari bahasa sansekerta. Panrita dipandang sebagai orang yang 

mengusai tentang agama, bijaksana, shaleh, jujur dan brakhlak mulia. M. Said 

DM mengemukakan panrita merupakan sarjana besar yang dalam bahasa 

Bugis dikenal sebagai panrita loppo. Panrita merupakan orang yang memiliki 

pemahaman Islam yang mendalam yang mendalam dan berwawasan luas 

disertai dengan akhlak mulia yang patut ditiru. Panrita juga bisa diasumsikan 

berasal dari dua kata yaitu panre: tukang, mapanre: berilmu dan ita: lihat, 

mappaita: memberi petunjuk.41 Dapat disimpulkan  pengertian sosok panrita 

adalah orang yang mempunyai keahlian teknis dan mampu 

mentransformasikan ilmunya. 

Panrita merupakan sosok ulama yang mempunyai keahlian untuk 

menyiarkan ilmu yang telah dikuasai. Panrita juga dinilai sebagai seseorang 

                                                      
41 M. Ide Said DM, Kamus Bahasa Bugis-Indonesia, I. Jakarta: Depdikbud RI, 1977. 



 

 

 

yang telah mencapai tingkat keahlian dalam ilmu agama Islam perilakunya 

patut untuk ditiru menandakan dia seorang panrita. "panrita" yang 

dikalangan masyarakat Bugis Makassar yaitu acca: pintar, toacca: orang 

pintar. Menurut istilah, toacca digunakan untuk seseorang yang bergelut di 

pemerintahan dan  politik. 

Wahyuddin Halim mengemukakan pendapat tersirat dari Andi Zainal 

Abidin bahwa panrita/topanrita tidak hanya sebatas saja menunjuk ulama, 

tetapi juga termasuk orang yang ahli dalam  wilayah pemerintahan. Dalam 

naskah Lontara Rekamannya, Wahyuddin Halim merilis beberapa nama 

tokoh toacca atau topanrita. Nama-nama tersebut antara lain: To Ciung 

Maccae di Luwu (Usia XV), Neneq Maggading di Suppa (Abad XV), La 

Tiringeng Ke Taba dan La Taddampare ri Maggalatung di Wajo (Abad XV), La 

waniaga arung bila di Soppeng (Abad XVI), Neneq Pasiru (Abad XV) dan La 

Pagala Neneq Mallomo (Abad XVI) di Sidenreng, La Mellong Kajao Laliddong 

di Bone (Abad XVI), Karaeng Botolempangang (Abad XVII) dan I 

Mangadacinna Daeng Sitaba Karaeng Pattingngaloang (Abad XVII) di Gowa-

Tallo.42 

Istilah kitta merujuk pada buku atau kitab yang berisi keilmuan agama 

Islam. Membaca kitta terlebih dahulu harus menguasai ilmu nahwu dan ilmu 

sharaf juga harus menghafal mufdarat. Ketika seseorang mampu 

mentransmisikan kitta dan orang lain mampu menguasainya disinilah 

predikat panrita kitta didapatkan.  

Oleh karena itu, ruang lingkup pembahasan judul tesis Eksistensi 

Panritta Kitta dalam Lintas Sejarah di Sinjai  ini, meliputi: kondisi masyarakat 

                                                      
42  uh. Anis, “Tana Panrita  itta:Track Record of Panrita Anreguru in Sinjai”.  urnal 

Atlantis Press. Advance in Social Science, Education and Humanities Research 436, 2020,  h. 
948 



 

 

 

sebelum Islam datang, kedatang para ulama penyebar Islam dan respon 

masyarakat dalam penerimaan Islam, strategi ulama dalam menyebarluaskan 

Islam di Sinjai sehingga Sinjai dikenal sebagai Bumi Panritta kitta yang masih 

diagung-agungkan sampai sekarang, serta peninggalan monumental panrita 

kitta di Sinjai. 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini mengacu pada berbagai sumber literatur yang relevan, 

termasuk karya ilmiah dan buku-buku yang telah ada. Hal ini akan 

memungkinkan penulis untuk memahami konteks historis dan buadaya 

relevan dengan penelitian dan memperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam tentang topik yang diteliti.  Perlu diidentifikasi dan merinci karya 

ilmiah yang telah digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini, untuk 

mendukung metode penelitian dan kerangka teoritis yang digunakan dalam 

tesis, adapun sumber yang relevan antara lain: 

Abd. Kadir Ahmad, Ulama Bugis.43 Buku ini memaparkan interaksi 

ulama dan masyarakat bugis. Basis utama seorang ulama yakni akhlak yang 

juga sesuai dengan konteks Bugis tentang ampe-ampe yang  bisa 

diterjemahkan sebagai perilaku, tingkah laku, akhlak. Aspek inilah yang 

menjadi penilaian utama bagi masyarat Bugis sehingga seseorang bisa 

dijuluki sebagai seorang ulama karena faktanya banyak yang ahli dalam 

bidang keagamaan tapi hanya sedikit yang  bisa mendapat julukan sebagai 

seorang ulama. Tesis ini lebih berfokus pada Ulama yang di Sinjai yang 

menjadi cikal bakal lahirnya tagline “Sinjai  umi Panrita Kittaq”sebagai 

slogan daerah yang tetap eksis sampai sekarang. 

Muh. Anis, Penerimaan Islam di Sinjai Abad XVII (Perubahan Sosial-

                                                      
43Abd. Kahar Ahmad, Ulama Bugis (Makassar : Indobis, 2008). 



 

 

 

Politik dan Budaya). Buku ini membahas kedatangan, penerimaan dan 

penyebaran Islam di Sinjai. Perubahan sosial dalam aspek keagamaan yakni 

lahirnya kelompok Attoriolong. Integrasi Sara (syariat) Islam ke dalam 

Pangngadereng yang berkaitan dengan perubahan sosial dalam aspek sistem 

sosial. Serta adanya perubahan dalam ritual-ritual budaya yang bercorak 

Islam. Seperti Sikkiri juma, mabbilang penni, matteggo, mattampung, 

mabbarasanji, mabbasyadoang dan masih banyak lagi.44 Tesis ini membahas 

kedatangan, penerimaan dan penyebaran Islam akan tetapi lebih berfokus 

pada  peran panrita dalam melakukan syiar Islam di Sinjai.  

Sritirmuryati, Islamisasi di Sinjai. Pembahasan dalam buku tersebut 

lebih memfokuskan kajian Islamisasi di Kerajaan Tellu Limpoe. Adapun 

pembahasan yang lebih spesifik yaitu kondisi masyarakat Sinjai dan 

kehidupan sosial budaya serta persekutuan Kerajaan Tellu Limpoe. Dalam 

buku tersebut menjelaskan awal lahirnya kerajaan Tellu Limpoe dan teori-

teori penerimaan Islam di Kerajaan Tellu Limpoe sehingga datangnya 

kolonial Belanda di Kerajaan Tellu Limpoe yang ambil alih fungsi Benteng 

Balangnipa dan merenovasi berbentuk bangunan-bangunan yang ada di 

Eropa. Tesis ini memuat pembahasan mengenai kondisi masyarakat Tellu 

Limpoe dan Pitu Limpoe pra-Islam serta   kedatangan Islam di Tellu Limpoe 

dan Pitu Limpoe serta tokoh panrita yang menyebarkan Islam disana. 

Jurnal karya M. Dahlan M  berjudul Proses Islamisasi Melalui Dakwah di 

Sulawesi Selatan Dalam Tinjauan Sejarah membahas tentang penyebaran 

Islam di Sulawesi Selatan dengan melibatkan berbagai tahapan. Salah Satu 

metode yang ditekankan  adalah penggunaan media dakwah yang melibatkan 

                                                      
44 Muh. Anis, Penerimaan Islam di Sinjai abad XVII (Perubahan Sosial-Politik dan 

Budaya) (Banyumas:PT. Pena Persana Kerta Utama, 2022).  
 



 

 

 

sinkronisasi pangngadereng45. Tesis ini lebih berfokus pada strategi dakwah 

yang digunakan panrita dalam menyiarkan Islam di Sinjai.  

Buku berjudul Latoa: Suatu Lukisan Analitis terhadap Antropologi 

Politik Orang Bugis juga memberikan wawasan penting tentang sistem sosial 

di Sulawesi Selatan. Buku ini membahas sejarah masuknya Islam di daerah 

tersebut, dan dampaknya terhadap sistem pangaderreng, selain itu, buku ini 

juga menggambarkan pandangan dan pemikiran dari sejumlah intelektual 

Sulawesi Selatan, seperti pesan Kajao Laliddo.46 Tesis ini membahas tentang 

kehadiran Islam di Sinjai juga melahirkan perubahan sosial baru yakni 

integrasi sara (syariat) Islam kedalam pangngaderreng. 

Islamization in Sinjai in The 17TH Century:The Arrival of Islam and 

Social Change yang merupakan jurnal karya Hasaruddin, Sitti Mania dan Moh. 

Anis. Pada jurnal tersebut membahas tentang kedangan Islam di Sinjai yang 

mengakibatkan tejadinya proses perubahan dalam struktur masyarakat di 

Sinjai baik dari segi Sosial maupun politik. Awal kedatangan Islam di Sinjai 

berasal dari tiga Wilayah yang berbeda.47 Tesis ini memuat tentang jalur-jalur 

kedatangan panrita di Sinjai.  

Muhannis, Hanua Sinjai.48 Isi buku tersebut membahas tentang catatan 

Sejarah Sinjai lahirnya kerajaan Tellu Limpoe dan Pitu Limpoe Ada beberapa 

pembahasan penting dalam  buku  ini tentang terbentuknya kabupaten Sinjai 

mulai dari pemberian nama “Sinjai” dan beberapa kerajaan di Pitu Limpoe 

                                                      
45  .  ahlan  , “Proses  slamisasi  elalui  akwah di Sulawesi Selatan dalam 

Tinjauan Sejarah”, Jurnal Rihlah 1, no.1 (2013) 
46 Mattulada, Latoa: Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis 

(Cet. 
I; Yogyakarta: Gajah Mada University Press 1995). 

47 Hasaruddin, “ salmization in Sinjai in the 17TH Century: The Arrival of Islam and 
Social Change”, Al-Syajarah Jurnal of Islamic Thought and Civitalizion of The Internasional 
Islamic University Malaysia 23, no.2 (2018) 

48 Muhannis, Hanua Sinjai (Makassar: Penerbit Inannawa, 2022) 



 

 

 

yang dulunya dan sekarang dibawah naungan pemerintah Kabupaten Gowa. 

Tesis ini memuat tentang penerimaan Islam di Tellu Limpoe dan Pitu Limpoe 

serta pengaruh yang ditimbulkan pasca penerimaan Islam. 

Abu Muslim, Puang Kali Taherong : Biografi dan Karamahnya. 

Penelitian ini berfokus pada seorang tokoh pelopor panrita kitta yang dikenal 

dengan nama KH. Muhammad Tahir atau lebih populer dengan sebutan 

Puang Kali Taherong. Beliau berkontribusi dalam pengajaran kitab kuning di 

Sinjai kemudian mempelopori  berdirinya lembaga pendidikan agama Islam 

yang dikenal dengan nama Madrasah Islamiyah al-Watoniyah.49 Tak hanya 

menyorot satu tokoh akan tetapi tesis ini memuat beberapa tokoh yang 

berngaruh antara abad XVII-XIX. 

M. Sulthan Iobrahim AR, K.H Muhammad Thahir (Studi tentang 

Peranan Ulama di Sinjai). Skripsi yang membahas tentang peran KH. 

Muhammad Thahir sebagai ulama pendidik di Sinjai, Bone, Bulukumba, 

Sengkang, Palopo, dan Bantaeng.50 Sebelum KH. Muhammad Thahir sudah 

ada panrita yang menjadi peletak dasar keIslaman di Sinjai yang menjadi 

pembahasan dalam tesis ini. 

Basrah Gissing, Attoriolonge ri Tondong, Bulo-bulo, Lamatti (sejarah 

Kerajaan Bulo-bulo, Tondong,  amatti: Suatu  entuk  anifestasi “ Sinjai 

 ersatu”).  uku ini memuat nama-nama Raja yang pertama menerima Islam 

di Sinjai serta peranan Ulama yang menyebar Islam di Sinjai.51 Tesis ini 

memuat tentang peran panrita pasca keadatangan Islam setelah abad XVII. 

                                                      
49 Abu  uslim, “Puang  ali Taherong:  iografi dan  aromahnya”  urnal al-Qalam 23, 

No. 2 2017.  
50 Sulthan  brahim, “ H.  uhammad Thahir (Studi tentang Peranan Ulama di Sinjai 

)” Skripsi  akultas Adab dan Humaniora IAIN Alauddin Ujung Pandang, 1987. 
51 Basrah Gissing, Attoriolonge ri Tondong, Bulo-bulo, Lamatti (Sejarah Kerajaan 

Bulo-bulo, Tondong, Lamatti :Suatu Bentuk Manifestasi “Sinjai Bersatu” Cet. 1 (Makassar: Era 
Media, 2002). 



 

 

 

Abu Hamid. Jejak Kehadiran Islam Sinjai Sampai Masuknya Islam. Buku 

ini memuat tentang penamaan  Sinjai, Kerajaan-kerajaan yang terdapat di 

Sinjai, sejarah masuknya Islam dan perkembangan Islam di Sinjai.52 Tesis ini 

tak hanya menjadikan abad XVII sebagai fokus pembahasan akan tetapi 

perklembangan Islam di Sinjai dan peran panrita di abad XVII sampai XIX. 

Andi Rahmat Munawwar dalam karyanya, To Ugi.53 Buku ini mengulas 

tentang suku bugis secara komprehensif yang memuat tentang sistem 

kepercayaan masyarakat bugis, dan berbagai budaya yang dilestarikan 

sampai saat ini, filosofi kemanusiaan dan kosmologi, dimensi metafisika, 

sistem pemerintahan dan kepemimpinan serta ketatanegaraan. Buku ini 

hadir sebagai jembatan terhadap pendapat yang mengerdilkan kebudayaan 

bugis yang dibuktikan oleh pappaseng dan lontara sebagai referensi utama. 

Tesis  ini memuat tentang keadaan masyarakat Tellu Limpoe dan Pitu 

Limpoe sebelum Islam datang. Tak hanya suku bugis yang ada di Pitu Limpoe 

tetapi juga masyarakat pada saat itu mendapat pengaruh dari kerajaan Gowa. 

Sumber-sumber tersebut akan menjadi dasar penting dalam 

penelitian tentang Islamisasi di Sinjai terutama dalam pemahaman proses 

sejarah dan sistem sosial yang berkaitan dengan penyebaran Islam di daerah 

tersebut. 

E. Kerangka Teoretis 

1. Proses Islamisasi 

 enurut Syamzam Syukur yang dimuat dalam buku “ Slamisasi 

kedatuan  uwu pada Abad ke XV  ” terhadap tiga teori proses Islamisasi. 

                                                      
52 Abu Hamid, Jejak Kehadiran Islam di Sinjai Sampai Masuknya Islam (Makassar: 

Padat Daya,2002).  
53 Andi Rahmat Munawwar, To Ugi (Wajo : Sempugi,2022). 
 



 

 

 

Teori-teori tersebut adalah: 

a. Terori Proselitasasi 

Sebuah teori yang memuat tentang proses Islamisasi dari 

kedatangan Islam sampai penerimaan Islam dalam suatu wilayah. 

Dalam teori protelitasasi menguraikan tiga tahapan  yang pertama 

yakni tahap kedatangan Islam yang dikenal dengan teori arrival, 

kemudian dilanjutkan dengan tahap penerimaan Islam dikenal sebagai 

teori receive, dan tahap pembentukan Kerajaan yang bercorak Islam 

dikenal dengan teori kingdom. 

1) Teori Arrival (proses kedatangan Islam) 

Kedatangan Islam di  Nusantara tidak lepas dari pengaruh 

pedagang Arab, Persia, India dan Cina. Tujuan lain selain berdagang 

yaitu untuk menyiarkan agama Islam sehingga mampu menguasai 

sistema perekonomian dengan menegakkan syariat-syariat Islam 

dalam penerapannya. 

Selain melalui jalur perdagangan, melalui pernikahan 

dilakukan para saudagar untuk memuluskan tujuannya. Pernikahan 

dengan pribumi menghubungkan tali persaudaraan yang kuat 

bahkan menetap secara turun temurun. 

Jalur penyebaran Islam yang terkuat adalah secara maritim. 

Hal ini dibuktikan wilayah Kerajaan di sekitar pantai yang pertama 

kali memeluk Islam. Hal ini dipengaruhi karena Kerajaan tersebut 

mempunyai Pelabuhan ataupun dekat dengan pelabuhan sebagai 

tempat transaksi perdagang dari luar.54 Kepemilikian Pelabuhan 

tersebut memberikan keuntungan yang besar bagi Kerajaan 

                                                      
54 Abd  hofur, “Telaah  ritis  asuk dan  erkembangnya  slam di Nusantara”,  urnal 

Usluhuddin UIN Suska Riau, Vol.XVII, No.2, 2011. 



 

 

 

dikarenakan pajak dikenakan pada setiap kapal yang bersandar. 

Nusantara yang terdiri dari ribuan pulau menjadikan laut 

sebagai urat nadi perdagangan dan penyebaran Islam kala itu. 

2) Receive (Proses Penerimaan Islam) 

Para mubalig merupakan tokoh kunci dalam suksesnya 

penyebaran Islam di Nusantara. Strategi yang dilakukan melalui 

pendekatan seni dan budaya yakni mendialogkan nilai Islam dengan 

nilai social budaya yang berkembang di masyarakat. Proses ini 

melahirkan gaya dan kekhasan Islam Nusantara.  

Pendekatan melalui proses tasawuf membius masayrakat 

pribumi untuk mengenal Islam. Hal ini menarik minat Masyarakat 

dikarenakan sistem kepercayaan yang bersifat mistik sudah ada 

sebelum Islam datang. 

Keberhasilan para mubalig dalam mengawinkan nilai Islam 

dengan kepercayaan lokal tidak memunculkan konflik dalam 

penyebaran Islam di nusantara.55 

Para pedagang menerapkan syariat-syariat Islam dalam 

melakukan perdagangan. Hal ini menyebabkan dikenalnya Islam 

oleh Masyarakat pribumi. Proses Islamisasi atau penerimaan Islam 

oleh penduduk pribumi dijalankan oleh para ulama dalam 

menerapkan strategi penyebaran Islam kepada masyarakat. 

3) Kingdom 

Penyebaran Islam yang sebelumnya dilakukan perorangan 

saja setelah penyebaran tersebut menyeluruh kemudian dibentuklah 

                                                      
55 Mukhlis P, Sejarah Kebudayaan Sulawesi (Jakarta: Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek 
Inventaris dan Dokumen Sejarah Nasional, 1995), h. 32. 



 

 

 

kerajaan bercorak Islam. Selain membentuk sebuah Kerajaan, 

beberapa Kerajaan juga melakukan perombakan dengan 

menggabungkan syariat Islam kedalam sistem pemerintahan 

sehingga terbentuklah kekuatan politik Islam yang tidak 

tergoyahkan. 

Ketika Islam datang dan masuk kedalam struktur Masyarakat 

peran raja merupakan saluran penyebaran yang efektif. Jika raja 

memeluk agama Islam maka rakyatnya akan ikut memeluk Islam 

juga. Strategi penyebaran Islam melalui politik dengah menguasai 

struktur Kerajaan. Yang paling berkuasa dalam suatu wilayah 

merupakan raja. Kunci memegang kendali penuh dalam suatu 

wilayah adalah mengendalikan raja dalam mengambil Keputusan. 

b. Teori Konvergensi 

Teori konvergensi adalah teori yang membahas perpadua antara 

satu dengan yang lainnya menuju satu titik temu. Teori konvergensi 

membahas tentang teori Islam dengan budaya-budaya lokal sehingga 

budaya Islam dan budaya lokal bertemu pada satu titik.56 Faktor 

mudahnya Islam diterima karena memiliki kesamaan dengan budaya 

lokal. Diawal kedatangan Islam secara mistik yang memiliki kesamaan 

dengan kepercayaan lokal. Penyebaran Islam tidak menghapus 

sekaligus ajaran-ajaran sebelumnya, dengan adanya akulturasi budaya 

lokal dan agama Islam memudahkan proses penyebaran tersebut.Peran 

mubalig dalam proses Islamisasi  skala besar dikarenakan kemampuan 

menyajikan Islam yang sesuai dengan budaya setempat tanpa adanya 

paksaan.  

                                                      
56 La Ode Machdani Afala, Rezim Adat dalam Politik Lokal : Komunitas Adat Towani 

Tolotang dalam Area Politik Lokal” ( alang :University  rawijaya Press, 2019), h. 68. 



 

 

 

c. Teori propagasi  

Teori propagasi adalah teori yang membahas tentang 

perkembangan dan perluasan konteks Islam. Islamisasi merupakan 

bagian dari proses penyebaran Islam, maka proses penyebaran Islam  

tidak terlepas dari proses akulturasi Islam.57prose akulturasi tersebut 

antara Islam dan budaya lokal maupun di satu piohak dan masyarakat 

pribumi dengan kepercayaan yang telah ada.58 

 

2. Ulama/Panrita 

Status nabi Muhammad Saw sebagai utusan Allah SWT yang 

memiliki fungsi dan posisi yang beragam serta penting dalam 

mendakwahkan agama Islam diantaranya posisi beliau adalah ulama. 

Dapat dikatakan bahwa beliau adalah  pemimpin para Ulama. Semua ini 

dapat diklasifikasikan sebagai pengetahuan beliau terhadap Allah, dan 

juga fakta bahwa tidak ada manusia dimuka bumi ini yang memilki 

pengetahuan penuh tentang Allah SWT selain dari Nabi Muhammad Saw, 

tongkat estafet pengajaran Islam diambil alih oleh banyak ulamayang siap 

untuk mengambil peran menyebarkan Islam ditengah Masyarakat. 

Beberapa diantaranya sahabat Rasulullah seperti Abu Bakar, Umar bin 

Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas dan banyak 

lainnya. Mereka memilki peran penting dalam menjaga dan menyebarkan 

ajaran Islam. Setelah masa sahabat Rasulullah dilanjutkan kegenerasi-

generasi selanjutnya dari kalangan tabiin, tabii uttabiin dan generasi 

selanjutnya hingga Islam terpencar diseluruh pelosok dunia. 

                                                      
57 Ali Muhtarom, Moderasi Beragama :Konsep Nilai, Strategi Pengembangannya di 

Pesantren (Jakarta: Yayasan Talibuana Nusantara, 2020), h. 104 
58 Syamzam Syukur, Islam, Literasi, dan Budaya Lokal (Makassar, UIN Alauddin Pres, 

2014), h. 84. 



 

 

 

Terkait dengan fakta tersebut sudah dapat dipastikan bahwa ulama 

memiliki posisi yang sangat penting serta fundamental ditengah-tengah 

Masyarakat. Karakter suatu kelompok Masyarakat biasanya juga 

ditentukan berdasrkan keberadaan ulama, semakin banyak ulama dalam 

suatu tempat maka semakin baik pula karakter masyarakat tersebut. 

Kata ulama, Menurut defenisi dalam Islam, ulama adalah individu 

yang memiliki pengetahuandan pemahaman yang mendalam tentang 

agama dan memiliki kepatuhan serta rasa takut kepada Allah SWT. Mereka 

adalah individu yang memiliki pengetahuan luas tentang ajaran agama 

Islam. Ulama telah mengukir berbagai peran dalam masyarakat dan salah 

satu peran yang signifikan adalah sebagai tokoh Islam yang membawa 

pencerahan kepada masyarakat sekitar. Mereka berperan dalam 

memberikan pedoman, penjelasan dan bimbingan agama kepada 

masyarakat serta memainkan peran dalam menjaga dan menyebarkan 

nilai-nilai agama Islam.59  

Gibb berpendapat  yang dikutip oleh B.J Boland, apabila kita ingin 

mengetahui pergerakan Islam maka kita harus berpedoman pada 

komunitas masyarakat biasa melainkan kepada para pemimpin Islam atau 

para ulama Islam.60Setiap komunitas muslim mengidentikasi ulama dalam 

konteks lokal menurut daerah masing-masing seperti di Jawa menyebut 

Ulama dengan sebutan kiai, ajengan di Jawa Barat, teuku di Aceh, tuan 

guru di bagian Lombok dan gurutta di Sulawesi Selatan. Seseorang yang 

mempunyai ilmu keislaman tidak semerta dapat dijadikan sebagai ulama, 

                                                      
59 Muhammad Nur Aziz, “Peran Ulama dalam Perang Sabil Di Ambarawa Tahun 

1945” (Skripsi tidak diterbitkan,  urusan Sejarah dan  ebudayaan  slam Fakultas Adab IAIN 
Sunan Ampel Surabaya), 24 

60 Abd. Kadir Muhammad, Ulama Bugis (Makassar:Indobis, 2008), h. 4. 



 

 

 

sbeelumnya ia harus melakukan pembuktian dengan melakukan 

pengabdian di masyarakat. Ulama harus mempunyai integritas , 

kepribadian dan wibawa yang memerlukan pematangan karakter dan 

memakan waktu yang cukup lama. 

Dalam konteks masyarakat setempat, gelar ulama juga sering 

diberikan kepada individu yang diberikan peran sebagai pemimpin 

pesantren dan mengajarkan kitab-kitab kuning kepada santrinya. Gelar 

ulama dalam hal ini menunjukan status dan kepercayaan sebagai seorang 

pemimpin spiritual dan pendidik agama dikomunitas tersebut. Ulama di 

pesantren memilki tanggung jawab penting dalam mendidik generasi 

muda tentang ajaran Islam dan moral agama. Ada beberapa faktor 

seseorang dijuluki ulama oleh masyarakat yaitu karena pengetahuannya, 

kesalehannya, keturunnanya serta jumlah santri yang dimilikinya. 

Ain Najaf dalam Qiyadatul Ulama Wal Ummah menyebutkan ada 

enam tugas seorang ulama: 

a. Tugas Intelektual seorang ulama memang sangat penting dalam 

konteks masyarakat Islam. Mereka diharapkan memiliki gagasan 

pemikiran yang bisa menjadi rujukan bagi umat. Untuk 

mengimplementasikan gagasan ini, mereka sering mendirikan  

majelis-majelis ilmu, pesantren atau dengan menyusun kitab-kitab 

yang berisi pengetahuan agama yang berguna bagi masyarakat. 

Kitab-kitab tersebut mencakup berbagai disiplin ilmu seperti ilmu 

al-Quran, al-Hadist, Fiqh (hukum Islam), serta ilmu-ilmu aqidah 

(keimanan). Dengan cara ini, ulama membantu menyebarkan 

pengetahuan agama, membimbing umat dan menjaga tradisi 

Intelektual dalam Islam. 



 

 

 

b. Tugas pedoman keagamaan, seorang ulama harus menjadi pedoman 

dalam menjelaskan halal-haram, mengeluarkan kebijakan tentang 

aturan-aturan Islam. 

c. Keterlibatan ulama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat 

memainkan peran penting dalam memungkinkan mereka untuk 

memberikan pandangan agama yang sesuai, nasehat, serta bantuan 

dalam berbagai konteks. 

d. Menegakkan syiar Islam, ulama harus bisa memelihara,menjaga, 

serta menegakkan ajaran Islam. 

e. Mempertahankan hak-hak umat, ulama menjadi garda terdepan 

dalam membela kepentingan-kepentingan umat. 

f. Menghadapi dan melawan musuh-musuh Islam dan orang-orang 

beriman61 

Peran serta fungsi Ulama dapat dijabarkan sebagai berikut : 

Pertama, pewaris para Nabi. Maksudnya adalah pewaris nabi dalam 

memelihara, menjaga, melestarikan warisan nabi dalam bentuk 

wahyu/risalah, yang bisa diartikan sebagai al-Quran dan Hadist. Sebagai 

pewaris nabi, ulama diwajibkan untuk menjaga agama Allah dari 

kesesatan. Peran ulama tidak hanya dituntut mengusai akidah atau dali-

dalil syariah  akan tetapi bersama umat menerapkan dan 

memperjuangkan risalah Allah. 
Kedua, sesuai tugas keagamaan mereka, seorang ulama diharapkan menjadi pedoman 

dalam menjelaskan konsep halal-haram, memberikan kebijakan tentang atura-aturan 

Islam, serta memberikan panduan dalam praktek-praktek keagamaan yang sesuai dengan 

ajaran agama. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari gagasan, kepercayaan, 

maupun aturan-aturan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ulama harus mampu 

menjelaskan kekeliruan dan kebatilan terhadap adat yang dianut oleh masyarakat sejak 

lama. Ulama harus bisa menciptakan sebuah  pembaruan sekaligus solusi sehinggan 

                                                      
61 Moch. Eksan, Kiai Kelana:Biografi KH.Muchith Muzadi (Yogyakarta:LKIS,2000), 

h.10-11. 



 

 

 

menciptakan sebuah sistem baru yang masih mencerminkan karakter masyarakat 

setempat tetapi tidak bertentangan dengan agama Islam. sesuai perintah Ilahi yang 

terkandung dalam kitab suci dijelaskan pada QS. Az- Zariyat (51) ayat 55,  

َ  ٍ  َُ ؤۡي   ً َٱنۡ ف ع  ىَٰتُ  كۡس  َٱنرِّ ٌَّ سَۡف إ  كِّ ذ   ٥٥و 

Artinya: 
Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya 

peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. 

Ketiga, pengontrol penguasa. Dakwah islam yang dilakukan ulama 

tidak terlepas dari pengaruh penguasa yang ada dalam suatu wilayah. 

Ulama harus pandai dalam menerapkan strategi dakwah agar penguasa 

ingin turut serta mendakwahkan Islam kepada rakyatnya.62 

The bugis adalah karya yang ditulis oleh Christian Perlas 

mengemukakan topanrita adalah orang yang memiliki pengetahuan 

mendalam tentanga agama, bijaksana, saleh, dan jujur. Mereka sering 

menjadi pemimpin spiritual atau ulama dalam masyarakat yang 

membimbing umat dalam hal keagamaan. Christian Perlas juga 

menjelaskan asa kata topanrita dari bahasa sansekerta yang dimaknai 

dengan pandita, pendeta atau petapa. Topanrita sendiri merupakan sifat 

yang dipuji dari tokoh mitos dan fiksi. Prototipe ini berkembang dalam 

masyarakat bugis percaya bahwa tokoh We Tenriabeng merupakan 

saudara kembang Sawerigading adalah sosok topanrita. Menurut cerita 

lisan modern sosok topanrita digambarkan sebagai muslim panutan yang 

menerima takdir Tuhan dengan ikhlas, iman tidak tergoyahkan serta 

memasrahkan diri dalam lindungan Tuhan.63 Berdasarkan uraian tersebut 

topanrita/panrita dapat diklasifikasikan sebagai orang yang terpelajar 

cendekiawan, ulama dan seseorang yang memiliki visioner. 

                                                      
62 Dadang Kahmat, Sosiologi Agama (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 138. 
63 Christian Perlas, Manusia Bugis (Jakarta:Nalar Bekerja Sama dengan Forum 

Jakarta-Paris, EFEO, 2005), h.229-230. 



 

 

 

F. Metode Penelitian 

Metode adalah suatu langkah yang direncanakan dan terstruktur 

untuk mencapai tujuan atau melakukan tugas dengan teratur. Metodologi 

memfokuskan pada kerangka pemikiran tentang teori, bagian, pola, asumsi 

dan prosedur umum yang digunakan dalam menyusun teori. 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah (library 

research) yang mencakup analisis peristiwa-peristiwa yang  terjadi pada 

masa lalu.  Fokus utama penelitian adalah Eksistensi Panrita Kitta di Sinjai 

dalam Lintas Historis. Sumber data yang digunakan melibatkan buku-buku 

perpustakaan, arsip, jurnal dan berbagai sumber lainnya. Data-data ini 

telah diolah melalui proses pengurangan, penyusutan, dan 

pengorganisasian secara sistematis untuk membangun pemahaman yang 

komprehensif tentang konstruksi teoritis yang relevan dengan tujuan 

penelitian. Data-data tersebut kemudian dikategorikan yaitu 

dikelompokkan berdasarkan karakteristiknya sesuai dengan tujuan 

penelitian.64 

2. Metode pendekatan 

Berdasarkan objek penelitian yakni peristiwa yang terjadi sekitar 

abad XVII sampai abad XIX M. Untuk merekonstruksi peristiwa tersebut 

maka dapat dilakukan : 

a. Pendekatan Historis 

Pendekatan Historis merupakan langkah awal yang penting 

untuk mengungkap sejarah. Dalam upaya memahami peristiwa masa 

lalu yang berkaitan dengan objek sejarah, pendekatan historis menjadi 

                                                      
64 Ismail Nurdin dan Sri Hartati, Metodologi Penelitian Sosial (Surabaya: Media 

Sahabat Cendekia, 2019), h. 41 



 

 

 

suatu metode penting. Pendekatan ini memungkinkan untuk 

menyelidiki, mengungkap, dan menganalisis fakta-fakta sejarah yang 

relevan serta mengembangkannya dalam konteks historis yang lebih 

luas. Dengan menggunakan pendekatan historis, dapat dipahami 

peristiwa masa lalu secara lebih mendalam dan kontekstual. 

b. Pendekatan Agama 

Metode keagamaan adalah metode yang berhubungan dengan 

agama seperti Islam sehingga yang dibutuhkan adalah pendekatan 

terhadap al-Quran dan as-Sunnah (tradisi atau tindakan yang diajarkan 

oleh nabi Muhammada Saw) adalah dua sumber utama ajaran agama 

Islam. Al-Quran adalah kitab suci yang dianggap sebagai wahyu 

langsung dari Allah SWT kepada nabi Muhammad Saw. Berisi ajaran-

ajaran, hukum, dan pedoman untuk umat Islam. Selain itu, as-Sunnah 

mencakup perkataan, tindakan, dan persetujuan nabi Muhammad Saw, 

yang menjadi sumber tambahan bagi pemahaman dan penafsiran 

ajaran Islam. Bersama-sama al-Quran dan as-Sunnah dijadikan 

pedoman dalam beribadah, beretika, hukum dan banyak aspek lain 

dalam kehidupan seorang muslim. Pendekatan agama digunakan dalam 

penelitian ini bertujuan untuk menjawab Eksistensi Panrita Kitta pada 

abad XVII di Sinjai dalam Lintas Historis. 

c. Pendekatan Sosiologis 

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan sosial dan 

masyarakat 

sebagai objek dalam pendekatan sosiologi tersebut. Rekonstruksi  

kejadian menggunakan pendekatan sosial yang mencakup golongan 

sosial yang berkaitan dengan peristiwa sejarah, jenis hubungan sosial 



 

 

 

konflik yang terjadi peranan dan status sosial.65 

3. Sumber Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis 

sumber yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer 

mencakup  dokumen tertulis seperti arsip lontara atau naskah-naskah 

terdahulu yang ditemukan dalam lembaga khusus yang merawat dan 

mengarsipkan naskah-naskah tersebut. Sumber data sekunder mencakup 

berbagai jenis literatur seperti buku, skripsi, jurnal, dan karya tulis yang 

dapat mendukung proses penelitian dengan menyediakan informasi dan 

pemahaman tambahan terkait objek penelitian. Sumber data primer 

memberikan data langsung kepada peneliti, sementara  sumber data 

sekunder memberikan informasi yang dapat menunjang proses penelitian 

tanpa melibatkan pengumpulan data secara langsung.66 

4. Langkah-langkah Penelitian 

Penelitian yang berjudul Eksistensi Panrita di Sinjai dalam Lintas 

Historis untuk sebagai transformasi peradaban Islam tersebut untuk 

mengupas data historis secara akurat maka dalam penelitian sejarah 

terdapat empat tahap yang digunakan adalah Heuristik, kritik sumber, 

analisis sumber dan interpretasi historiografi. Dengan melalui tahap-tahap 

ini penelitian sejarah dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik 

tentang masa lalu dan dampaknya terhadap pemahaman sejarah yang 

lebih luas. 

a. Heuristik  

Heuristik berasal dari bahasa Yunani heuristiken yang mengacu 
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66 Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, Pengantar Ilmu Sejarah, h. 16-
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pada kemampuan menemukan atau mengumpulkan sumber-sumber. 

Dalam konteks penelitian sejarah, heuristik merujuk pada proses 

pengumpulan bukti, dokumen, catatan, kesaksian, dan fakta-fakta yang 

menjadi dasar bagi sejarawan untuk menulis sejarah dan mengungkap 

peristiwa masa lalu. 67pengumpulan sumber-sumber yang relevan 

adalah langkah awal sangat penting dalam penelitian sejarah. Dengan 

memiliki sumber-sumber yang kuat, sejarawan dapat membangun 

narasi sejarah yang lebih akurat dan komprehensif. Proses heuristik 

membantu memastikan bahwa sejarawan memiliki akses ke beragam 

sumber yang mencakup perspektif yang berbeda, memungkinkan untuk 

memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masa lalu. 

Langkah penelitian merupakan langkah yang sistematis yang 

urutannya tidak boleh dibolak-balik yang dimana semua jenis tulisan 

atau penelitian yang berkaitan dengan sumber sejarah. Sejarawan 

bergantung pada sumber-sumber ini untuk memahami, merekonstruksi 

dan menganalisis masa lalu. Tanpa sumber sejarah yang relevan, 

sejarwan akan kesulitan dalam upaya mereka untuk menggambarkan 

peristiwa masa lalu secara akurat.68 

b. Kritik Sumber 

Langkah selanjutnya adalah menentukan kredibilitas dan 

keautentikan sumber sejarah. Sebelum melakukan penelitian 

hendaknya sumber sejarah setelah dikumpulkan selanjutkan dilakukan 

verifikasi. Dua komponen yang menjadi fokus utama dalam melakukan 

kritik sumber yakni memahami keaslian dan kredibilas sumber sejarah 

                                                      
67 M. Dien Madjid, Ilmu Sejarah Sebagai Pengantar (Jakarta: Prenada Media Group, 

2014), h. 219 
68 Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, Pengantar Ilmu Sejarah, h. 43-

46. 



 

 

 

adalah langkah penting dalam penelitan sejarah. Peneliti harus 

mempertimbangkan dua aspek utama yakni kritik eksternal/fisik dan 

kritik internal saat menilai sumber sejarah. Kritik eksternal melibatkan 

penilaian terhadap fisik atau karakteristik fisik sumber sejarah. Yang 

termasuk analisis bahan, keadaan fisik, usia, dan provenansinya. Hal ini 

membantu menentukan apakah sumber itu adalah asli dan apa yang 

mungkin telah mengalami perubahan atau kerusakan seiring waktu. 

Kritik internal di sisi lain melibatkan evaluasi terhadap isi sumber 

sejarah.ini berkaitan dengan pertanyaan tentang siapa yang membuat 

sumber itu, tujuan pembuatannya, bias yang mungkin ada didalamnya 

dan sejauh mana sumber itu dapat diverivikasi melalui sumber lain69 

Proses penilaian kritik ekternal biasanya merupakan langkah 

awal dalam mengevaluasi keaslian sumber sejarah. Jika sumber lolos 

dari tahap ini barulah dilanjutkan kritik internal untuk memahami 

konteks dan akurasi informasi yang terkandung dalam sumber 

tersebut. Seiring dengan pendekatan yang sistematis dan teiliti 

terhadap kritik ekternaldan kritik internal, peneliti dapat dibuat 

penilaian yang lebih akurat tentang keaslian dan kredibilitas sumber 

sejarah, serta sejauh mana sumber tersebut dapat digunakan dalam 

penelitian sejarah. 

c. Interpretasi 

Sebelum sampai ketahap penulisan , fakta sejarah atau informasi 

sejarah yang didapatkan dikumpulkan terlebih dahulu (disintesiskan) 

berdasarkan pada subjek kajian. Kaidah yang digunakan dalam 

pengumpulan fakta ini adalah topik utama kajian yang diteliti. Data 
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yang tidak penting atau tidak menunjang penelitian dipisahkan agar 

tidak mengganggu tahan rekonstruksi sejarah. Seorang peneliti dalam 

melakukan tahap ini dituntut untuk cermat dan subjektif terhadap fakta 

sejarah. Sebagai seorang sejarawan bertugas untuk mendiskripsikan 

kejadaian masa lalu. Karena kelangkaan sumber terdapat penggalan 

cerita, untuk mencegah hal tersebut sejarawan harus menginpretasikan 

pengggalan cerita tersebut secara secara lacar, runut dan kronologis.70 

d. Historiografi 

Segala fakta sejarah yang disintesiskan tersebut kemudian 

dituangkan dalam bentuk cerita atau biasa disebut historiografi. Tahap 

ini disebut juga serialisasi  sejarah. Metode serialisasi didasarkan pada 

hasil pembacaan sejarawan dimana tidak ada kaidah atau aturan 

khusus yang harus dipatuhi oleh sejarawan. Akan tetapi, ada aspek 

yang harus diperhatikan yakni kronologi, kausalitas dan imajinasi. 

Serialisasi sejarah yang baik adalah rekonstruksi kejadian dimasa lalu 

dihidupkan ditengah-tengah kita. Karya sejarah yang seperti itu 

hendaknya didukung dengan kemampuan untuk menggunakan daya 

imajinasi yang kuat adalah kemampuan untuk menggabungkan kata-

kata dan ide-ide dengan cara yang kreatif dan terhubung dengan fakta 

atau informasi yang ada. Itu memuingkinkan seseorang untuk 

menciptakan gambaran yang detail, menyusun cerita, atau 

menghasilkan ide-ide beru berdasarkan pengetahuan dan informasi 

yang diperoleh daya imajinasi yang kuat sering kali menjadi kunci 

dalam proses kreatif, menulis, atau mengembangkan pemahaman yang 

lebih mendalam tentang suatu subjek. Historiografi merupakan puncak 
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keberhasilan dari metode penelitian sejarah.71 

G. Tujuan dan Kegunaan penelitian 

1. Tujuan  Penelitian  

Beberapa hal yang menjadi tujuan dalam penelitian tesis ini, 

antara lain: 

a. Menganalisis eksistensi Panrita Kitta di Sinjai dalam lintas historis. 

b. Menjelaskan peran dan pengaruh Panrita Kitta dalam penyebaran 

Islam di wilayah Sinjai pada abad XVII sampai XIX M 

c. Membahas proses Islamisasi di Sinjai pada masa tersebut dan 

dampaknya pada masyarakat setempat. 

d. Menganalisis peran ulama aatau tokoh agama dalam perkembangan 

agama Islam di Sinjai 

e. Mendeskripsikan korelasi Sinjai tana panritta kitta dalam lintas 

historis 

Tujuan-tujuan ini akan membantu dalam memahami peran panrita 

kitta dan Proses Islamisasi di Sinjai pada abad XVII sampai XIX  serta 

implikasi terhadap masyarakat setempat. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini memilki dua jenis manfaat yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. 

a. Secara teoritis 

Menambah pemahaman tentang eksistensi panrita kitta pada 

abad XVII, XVIII dan XIX serta perannya dalam penyebaran Islam di 

Sinjai. Memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang proses 

                                                      
71 Abd. Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, Pengantar Ilmu Sejarah, h. 51-

53. 
 



 

 

 

Islamisasi di wilayah Sinjai. Berkontribusi pada pengembangan ilmu 

pengetahuan terutama dalam bidang sejarah dan studi agama. 

Menyediakan informasi dan wawasan untuk penelitian lebih lanjut di 

bidang terkait. 

b. Secara Praktis 

Memberikan informasi yang berharga bagi masyarakat Sinja dan 

pihak-pihak terkait mengenai sejarah dan peran Islam di daerah 

tersebut. Sebagai referensi atau sumber informasi bagi pendidikan 

agama atau sejarah di Sinjai. Memungkinkan masyarakat setempat 

untuk lebih memahami akar budaya dan agama mereka. 

Dengan demikian penelitian ini memiliki nilai penting baik dari 

segi teoritis maupun praktis untuk memahami sejarah dan 

perkembangan agama di Sinjai pada abad XVII sampai XIX. 
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BAB II  

KEDATANGAN PANRITA DAN RESPON MASYARAKAT 

TERHADAP PENERIMAAN ISLAM DI SINJAI 

A. Kerajaan-Kerajaan PraIslam di Sinjai  

Periode abad VIII memberikan indikasi keberadaan manusia Sinjai, 

namun masih memerlukan pembuktian secara akurat dengan menngunakan 

metode radiokarbon. Metode radiokarbon merupakan salah satu cara yang 

digunakan untuk mengukur usia dari sebuah objek purba. Berdasarkan  bukti 

peninggalan artefak dan batu-batuan bahwa manusia Sinjai telah berbudaya 

sekitar abad XIII. Bukti-bukti peninggalan yang telah diidentifikasi berupa 

sumur-sumur batu kecil dan besar di Gojeng, Ale Lamatti, Lalengbata, Ale 

Pattontongan, Ale Tondong, Ale Bulobulo, Tallasa, Karampuang, 

Akkitangessioe, Kompang, Patontongan dll. Sumur-sumur terebut dalam ilmu 

arkeologi disebut lumpang batu. Selain lumpang batu ditemukan juga batu 

dakon (aggalecceneng), menhir (tiang batu), batu bergores (engraving), 

takhta batu (attudangeng arung), batu perjanjian, batu temu gelang, batu 

umpak, benteng alam, patung/arca dan lain-lain.1 

Zaman prasejarah di Sinjai mengalami puncak kejayaan sekitar abad 

XIII sampai abad XV. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya lebih dari 200 

buah  lumpang batu dikawasan Lalengbata yang merupakan pusat kerajaan 

Lamatti.2 Peninggalan-peninggalan tersebut merupakan bukti bahwa 

masyarakat Sinjai telah mengalami peradaban sejak zaman mesolitikum. 

Setelah periode zaman batu dilanjutkan dengan periode To Manurung. 

Sebelum kedatangan To Manurung di Sinjai terdapat empat gellarang yakni 

Tokka, Kolasa, Saukang dan Samatari. Keempat gellarang ini masing-masing 

                                                      
1 Muhannis, Hanua Sinjai (Makassar: Penerbit Inannawa, 2022), h.537. 
2 Muhannis, Hanua Sinjai, h. 538 



 

 

dipimpin oleh gella. Dalam melaksanakan kepemimpinannya para gella 

mengharapkan sosok tokoh pemersatu untuk dijadikan raja. Merekapun 

berdoa kepada Dewata untuk mengutus seseorang yang akan memimpin 

para gella tersebut. 

Cerita-cerita lontara menggambarkan To Manurung merupakan 

pangkal terbentuknya kerajaan-kerajaan yang yang ada di daerah 

Bugis/Makassar. Ada beberapa pendapat tentang To Manurung. Pendapat 

pertama To manurung berarti orang yang turun (Dewata Seuwae) dikenal 

sebagai rang yang turun dari langit. Pendapat kedua mengemukakan To 

Manurung  adalah orang yang diutus oleh Tuhan  (Dewa). Pendapat ketiga 

mengemukakan To Manurung adalah orang yang berasal dari wilayah lain 

yang telah direkayasa sedemikian rupa oleh kesepakatan orang bijaksana.3 

To Manurung digambarkan sebagai manusia yang tiba-tiba muncul 

dimuka Bumi, yang tak diketahui dari mana ia berasal.4 To Manurung ri 

Ujung Lohe di beri nama Bara Kelling kemudian ia menikah dengan seorang 

putri dari Gantarang Keke bernama Mara Mose. Dari pernikahan tersebut 

lahir anak kembar, laki-laki dan perempuan. Si anak laki-laki dibesarkan oleh 

neneknya kemudian anak yang perempuan dibesarkan orang tuanya. Setelah 

dewasa keduanya bertemu dan jatuh cinta akan tetapi orang tua menentang 

hal tersebut. Bara Kelling memerintahkan anak laki-lakinya untuk 

mengembara bersama beberapa orang pengikut. Bara Kelling berjanji tak 

akan pulang setelah mendengar saudara kembarnya telah menikah. 

To Manurung bernama Timpae Tana datang ke sebuah bukit yang 

                                                      
3 Abu Hamid, Jejak Kehadiran Sinjai Hingga Masuknya Islam (Makassar: Padat Daya, 

2002), h.21 
4 Mattulada, Latoa: Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis 

(Cet. 
I; Yogyakarta: Gajah Mada University Press 1995), h. 416/ 

 



 

 

disebut TonroE sekarang dikenal dengan daerah Tondong. Timpae Tana 

merupakan To Manurung yang masih mempunyai garis keturunan dari To 

Manurung ri Ujung Lohe.5Kedatangan Timpae Tana saat hujan turun lebat 

disertai guntur yang menyebabkan kekhawatiran bagi para gella akan 

datangnya bencana. Setelah hujan reda rakyat yang bermukim di daerah 

Tonroe melihat cahaya di atas bukt kemudian disusul kepungan asap tebal. 

Karena penasaran rakyat beramai-ramai mengunjungi asal cahaya tersebut 

dan melihat seorang laki-laki yang berpakaian serba kuning duduk bersilah 

di atas batu lappa. Keberadaan to Manurung di Sinjai diawali dengan 

perjanjian antara To Manurung dengan para gella. Perjanjian tersebut berupa 

penyerahan kekuasaan sekaligus terbentuknya kerajaan. 

Cerita To Manurung lain tentang putra To Manurung Tanralili (daerah 

Maros) mempunyai dua orang anak, laki-laki dan perempuan. Ketika dewasa 

keduanya jatuh cinta dan Lapatongai ingin mengembara. Sebelum pergi ia 

berpesan kepada orang tuanya agar sang adik tidak dinikahkan. Namun 

diketahui sang adik telah dinikahkan oleh orang tuanya. Lapatongai 

memutuskan untuk pergi membawa beberapa orang yakni 7 orang budak 

dari ayah dan perhiasan salokokatti (mahkota), gajang pulaweng, sampo 

bekkeng pulaweng (ikat pinggang emas). Selain perhiasan, ayah Lapatongai 

membekali putranya dengan bessi, bangkung, uhase, bingking, tarak (arit), pa’ 

dan paleppeng.6  

 Lapatongai mulai mengembara melalui Tapilasu ke Bulo Sapiri, 

Bongkeng dan terakhir Tonronna Bulukke (Tondong).7 Tiba di Tonronna 

Bulukke Lapatongai memerintahkan pengikutnya membabat hutan dan 

                                                      
5 Abu Hamid, Jejak Kehadiran Sinjai Hingga Masuknya Islam, h.22-23 
6 Abu Hamid, Jejak Kehadiran Sinjai Hingga Masuknya Islam, h.25 
7 Salahuddin, “  erajaan  ulo-bulo dalam Persekutuan Tellu  impoe  aerah Sinjai”. 

Sripsi (Ujungpandang: IKIP.FIS, 1997), h.18 



 

 

sebagaian lagi membabat hutan bambu kecil (Hulo-hulo). Tak jauh dari sana 

Lapatongai menemukan kelompok manusia yang berdiam di sebuah gubuk 

dibawah pohon “kolasa” yang besar dan rimbun. Selain itu Lapatongai juga 

menjumpai kelompok manusia yang berada di pohon “terro”.8 Kemudian 

terjadilah perbincangan sekaligus kesepakatan Lapatongai (Timpae Tana) 

diangkat menjadi arung dengan nama Arung Tondong yang kemudian diubah 

menjadi Tondong. Berdasarkan asal-usul To Manurung di atas dapat 

disimpulkan bahwa To Manurung merupakan pendatang dari wilayah lain 

yang direkayasa sedemkian rupa oleh kesepakatan orang-orang bijaksana. 

1. Kerajaan Tondong 

Setelah beberapa menetap di Tonrongna Bulukke, Timpae Tana 

bermaksud kembali ke Ujung Lohe meminang seorang gadis dari keturunan 

Arung ujung Lohe. Sebelum berangkat Timpae Tana mengutus pemuda yang 

berada di pohon Kolasa sebagai duta untuk melamar/meminang gadis yang 

dimaksud. Kemudian menunjuk pemuda yang berada di pohon terro untuk 

menjadi wakilnya memimpin rakyat yang akan ditinggalkan. Pinangan 

tersebut ditolak dengan alasan belum ada ade’ (adat). Kembalilah Timpae 

Tana bermusyawarah dengan rakyatnya untuk membentuk ade’ kemudian 

terjadi sebuah kesepakatan “asseddingemmi ritu ade’sibawa 

assamaturukenge” (bahwa hanya kesatuan dan kesepatakatan itulah yang 

disebut adat). Kemudian mengangkat pemuda yang menjadi wakil pemimpin 

pada saat Timpae Tana ke Ujung Lohe sebagai Gella Tokka. Dan pemuda yang 

menjadi duta untuk melamar gadis diangkat menjadi Gella Kolasa. Timpae 

Tana bersama gella Kolasa kembali ke Ujung Lohe untuk melamar yang 

kedua kalinya. Lamaran tersebut diterima dan perkawinan dilangsung.9 

                                                      
8 Kamaruddin, Silsilah Raja-raja Bulo-bulo Sinjai Kabupaten Sinjai (1984), h.2 
9 Sritimuryati, Islamisasi di Sinjai (Makassar: Pustaka Saweigading,2016),h. 53-55 



 

 

Lontarak Tondong dan Lontarak Bulo-bulo mencatat bahwa To 

Manurung yang pertama berasal dari seorang yang bergelar Puatta 

Manurungnge ri Wawo Tonro atau Puatta Mula Timpangeng TanaE yang 

menikah dengan anak dari To Manurunge ri Ujung Lohe. Dari pernikahan ini 

melahirkan dua orang anak, Sappe Ribulu (perempuan dan tidak menikah) 

kemudian menjadi raja kedua Tondong menggantikan La Kahireng Toa 

Labbasa, serta Barubbu Tana-E yang menjadi raja kedua Bulo-bulo setelah 

Mula Timpakke Tanah. Menikah dengan anak raja Sangkala Lombok di 

Kajang dan keturunannya menjadi pewaris kerajaan Bulo-bulo.10 

Keberhasilan Lapatongai mempersatukan kelompok-kelompok yang 

terpecah serta berhasil mendirikan kerajaan Tondong sehingga beliau 

diberikan gelar To Pasaja “yang mempersatukan”. Hal ini merupakan salah 

satu versi penamaan Sinjai dikemudian hari. 

Berbicara mengenai silsilah di kerajaan Tondongmenurut Basrah 

Gissing11 berawal dari Manurungnge ri Wawo Tondong menikah dengan 

 atu e Rilu yang melahirkan dua orang anak putra sulung bernama  aso 

Pammana dan si Bungsu yang berjenis kelamin perempuan bernama Besse 

Pammana, ia menikah dengan Manurungnge ri Rungkeke yang melahirkan 

dua orang anak. Putra sulung bernama La Maliang Tana kemudian menikah 

dengan Besse Tonrong atau Upunna Tana yakni putri dari Lette Warani. Anak 

bungsu yang berjenis kelamin perempuan bernama Besse Malianglangi yang 

dinikahi oleh Baso Pammana yang diberi julukan Timpangengngi Tonro’e 

(yang membentuk perkampungan) atau  atunna Tonro e.  a menikah dengan 

                                                      
10 Muhannis, Hanua Sinjai, h. 541 
11 Basrah Gissing, Attoriolonge ri Tondong, Bulo-bulo, Lamatti (Sejarah Kerajaan 

Bulo-bulo, Tondong, Lamatti :Suatu Bentuk Manifestasi “Sinjai Bersatu” Cet. 1 (Makassar: Era 
Media, 2002), h. 227-232. 
 



 

 

pamannya , yaitu Timpangengngi Hulo-hulo’e. 

Dari pernikahan tersebut melahirkan tiga orang anak yang bernama 

Barubbuttanae yang pertama menjadi Aru di Bulo-bulo yang bergelar 

Barubbuttanae. Beliau menikah dengan anak dari Manurungnge di Kalawu 

yang bernama Adilawu alias Towa Tajang, pernikahan tersebut diadakan di 

Ternate. Anak kedua bernama I Parada alias Towa Cora yang menjadi Aru 

Lamatti Kedua. Kemudian beliau menikah dengan Besse Maludatu yang 

merupakan cucu  atu e ri  amuru. Yang merupakan hasil perkawinannya 

dengan Besse Raja yaitu anak dari Talakaji Arung Raja. Anak ketiga bernama 

Colli  atu e yang bernama    ahireng Towa  abasa yang menjadi Aru Tonroe 

yang pertama. 

 eliau kemudian menikah dengan  esse Tonro  Opunna  ulu dan 

melahirkan anak yang bernama Sappe ri Bulu. Sappe ri Bulu merupakan Aru 

Tonro e yang kedua.    ahireng kemudian menikahi Cinralangi yang 

merupakan Aru Tonro e yang ketiga. Anak yang keempat bernama 

Manurungnge ri Rungkeke melahirkan anak keempat yang bernama Lette 

Warani yang menjadi Aru Tonro e yang keempat.  ette Warani menikahi 

Karaeng Manyangngara. Fari pernikahan tersebut melahirkan lima orang 

anak laki-laki. Putera pertama bernama I Topamuttu yang menjadi Aru 

Tonro e yang kelima dan menikah di  ulo-bulo. Putera yang kedua bernama I 

Topattoka menjadi Aru Tonro e yang keenam. Menikah dengan I Cakkuridi 

yang merupakan anak Arung Tompo Bulu yang bernama Lato Garimpang. 

Dari pernikahan tersebut melahirkan anak yang bernama I Magguliga atau 

Towa Puji yang menjadi Aru Tonro e yang ketujuh. 

Towa Puji kemudian menikahi Besse Gona yang bernama Wajo Lango 

yang merupakan anak dari Arung Gona. Dari pernikahan tersebut melahirkan 



 

 

anak yang bernama I Yottong Daeng Marumpa yang diangkat menjadi Aru 

Tondong-Kampala.12 Beliau menikah dengan saudari Aputappareng yang 

merupakan raja Bulo-bulo V yang bernama    unaji atau Sengngeng  pali e 

ri Bulo-bulo. Pernikahan tersebut melahirkan I Tohokke yang merupakan 

orang Tondong pertama yang mengikrarkan syahadat. I Tohokke merupakan 

Aru Tondong-Kampala yang kesembilan. I Tohokke menikah dengan We 

Tenri  alegge yaitu anak dari  oko e di  onto Rihu melahirkan lima orang 

anak, tiga anak laki-laki dan dua anak perempuan. 

Putera sulung bernama Sumpa Daeng Manassa yang diangkat menjadi 

Aru Tondong-Kampala yang kesepuluh. Beliau kemudian menikah dengan 

anak Arung Baringeng atau saudari dari I Paibbing Daeng Pataro yang 

bernama I Rasina. Pernikahan Sumpa Daeng Manassa dengan I Rasina 

melahirkan seorang puteri yang bernama I Siya. Sumpa Daeng Manassa wafat 

dan saudaranya yang bernama I Soddang Daeng Sitora diangkat sebagai Aru 

Tondong-Kampala yang kesebelas. I Soddang menikah dengan I Daimang 

yakni anak dari I Padampa Daeng Mangemba Arung Pangasa. I Soddang wafat 

dan digantikan oleh saudaranya yang bernama I Pasulle Daeng Mattola 

sebagai Aru Tondong-Kampala yang keduabelas. I Pasulle menikah dengan 

operempuan yang berasal dari Maroanging yang bernama I Pakemmeng yang 

merupakan anak dari Patoro Daeng Siamba. Melahirkan anak laki-laki yang 

bernama Pammula Daeng Maleppe. Beliau menikah dengan sepupu satu 

kalinya yang bernama I Siya (anak dari Sumpa Daeng Manassa) dan 

melahirkan anak yang bernama    akkawaru  aeng Paraga atau Petta Peso e 

yang diangkat menjadi Aru Tondong- ampala yang ketiga belas. Petta Peso e 

kemudian menikah dengan I Pamangida yang merupakan anak dari Petta 

                                                      
12 Pada saat itu “Tonro e” berubah menjadi Tondong. 



 

 

Mapute ri Lamatti dengan I Mattanete Daeng Palaha yang bertahta di 

Saukang. 

Petta Peso e memiliki empat orang anak laki-laki yang bernama I 

Karebu Daeng Parebbu, I Collong Daeng Pallolo, I Yodo Daeng Paesa dan I 

Pajeppu Daeng Pagala. Petta Peso e wafat dan digantikan oleh saudaranya 

yang bernama I Karaka Daeng Pahare untuk diangkat menjadi Aru Tondong-

Kampala keempat belas. Beliau menikah dengan sepupunya yang bernama 

Besse Deceng merupakan anaka dari I Soddang. Pernikahan tersebut 

melahirkan anak perempuan yang bernama I Lokka diangkat menjadi Aru 

Tondong-Kampala yang kelima belas. Beliau mempunyai istana di Paccing. I 

Lokka kemudian menikah dengan I Yottong Daeng Parumpa. Setelah I Lokka 

wafat, beliau digantikan oleh I Pajeppui Daeng Tappala yang tak lain adalah 

sepupunya sendiri. I Pajeppui Daeng Tappala menjadi Aru Tondong-Kampala 

yang keenam belas. 

I Pajeppui Daeng Tappala wafat dan I Lahare Daeng Mallaha dengan 

gelar Arungnge ri Benteng kemudian diangkat menjadi Aru Tondong-

Kampala yang ketujuh belas. I Lahare Daeng Mallaha menikah dengan I 

Yecceng yakni anak dari I Yuggu. Setelah Puatta ri Benteng wafat, beliau 

digantikan oleh anak perempuannya yang bernama I Yottong Daeng Parumpa 

sebagai Aru Tondong-Kampala yang kedelapan belas. I Yottong Daeng 

Parumpa wafat dan putrinya diangkat menjadi Aru Tondong Kampala yang 

keSembilan belas bernama I Ratena Daeng Moncong. Beliau dinikahi oleh 

Karaka Daeng Pahekke yaitu Aru Tondong-Kampala yang kedua puluh. 

Kemudian I Tolere Daeng Pawello diangkat menjadi Aru Tondong-Kampala 

yang kedua puluh satu. Beliau merupakan anak dari La Mappa Petta Siajeng 

yang bertahta di Raja dengan sepupu satu kalinya, yang bernama I Besse Ellu. 



 

 

I Tolere Daeng Pawello menikah dengan I Kati Karaeng Sompa merupakan 

anak dari Baso Gowa Karaenta Data dan melahirkan I Todado Daeng Pagiling. 

  Tolere  aeng Pawello merupakan cicit dari Risomba e ri  owa yang 

bernama Ammase Madina Sultan Sumbawa.13 Yang masih merupakan 

kemanakan dari Baso Gowa (Karaenta Data) dari pihak ibundanya. 

I Cella Karaeng Boro kemudian menikah dengan Indo Mai Daeng 

Malaka yaitu anak dari I Luluang Daeng Matteppo atau I Tuang ri Bonto Tana 

dengan saudari I La Loawasa Daeng Parani ( Anre gurunna Tellu Limpoe 

dalam peperangan Talle). I Cella Karaeng Boro kemudian menikah dengan 

Indo Mai Daeng Malaka melahirkan anak yang bernama Karaeng Ngimah 

menikah dengan sepupu yang beranam I Dado Daeng Pagiling dan 

melahirkan tiga orang anak. Anak perempuan pertama bernama Karaeng 

Ngabeng, Karaeng Lompo dan Karaeng Tappaja. Karaeng Tappaja diangkat 

menjadi Aru Tondong-Kampala yang kedua puluh dua. Anak dari I Lahare 

Daeng Mallaga merupakan anak dari pernikahan dengan I Pangecceng, 

bernama Becce Data atau Janda dari Daeng Pawello yang dinikahi oleh I 

Marala Petta Punna yaitu anak To Lamatti (yang berasal dari Lamatti) dari 

Ahemma Singkeru Rukka atau Matinroe ri Tengngana To Paccing Bone dari 

istrinya yang berasal dari Lamatti. 

Ahemma Singkeru Rukka juga pernah menjadi  angkau e ri  one 

yang bernama La Temmasonge dari pihak ayahnya. Becce Data melahirkan 

anak perempuan yang bernama Besse Duppa Petta Bau yang kemudian 

dinikahi I Marala Petta Taro merupakan sepupunya sendiri dari keturunan 

Petta Majjubae. I Marala Petta Taro kemudian diangkat menjadi Aru 

                                                      
13 Ammase Madina Sultan Sumbawa/Mas Madina merupakan suami dari Rakkia 

Karaeng Kanjene Arung Barru (Puteri Addatuang ri Sidenreng yang bernama I Mallewai). 
Karaeng Bontolangkasa berangkat ke Sumbawa untuk yang kedua kalinya pada tahun 1723 
disana beliau menikahi I Sugi Ratu Karaeng Bontoparang yaitu puteri dari Sultan Sumbawa. 



 

 

Tondong-Kampala yang kedua puluh tiga. Petta Bau melahirkan dua orang 

anak. Puteri sulung diberi nama Petta Sure dan putera Bungsunya diberi 

nama Petta Baso. Petta Sure dinikahi oleh La Baso Paduppai Daeng Mannarai 

yaitu anak dari orang yang diamuk oleh I Massalinri (I Laganing) dan menjadi 

Aru Tondong-Kampala yang kedua puluh empat. 

I Dado Daeng Pagiling kemudian menjadi Aru Tondong-Kampala yang 

kedua puluh lima. I  Dado Daeng Pagiling menikah dengan Karaeng Ngimang, 

yakni anak dari Karaeng I Cella Karaeng Boro Sebagai hasil pernikahannya 

dengan Indo Mai Daeng Malaka yang kemudian melahirkan Kareng Ngabeng. 

Karaeng Ngabeng kemudian dinikahi oleh I Tabbo Daeng Mappuji yang 

merupakan anak kedua dari Daeng Tapala yang kemudian diangkat menjadi 

Aru Tondong-Kampala yang kedua puluh enam. I Tabbo Daeng Mappuji 

melahirkan  anak yang bernama Andi Soi, Andi Pabbicari, Andi Maningkang 

dan Andi Bagenda yang kemudian diangkat menjadi Aru Tondong-Kampala 

yang kedua puluh delapan. 

2. Kerajaan Bulo-bulo 

Kerajaan Bulo-bulo berdiri disebabkan Lapatongai (Timpae Tana) 

mempunyai dua orang anak sekaligus pewaris kerajaan yang telah berdiri. 

Lapatongai membagi dua kerajaan yakni Tondong dan Bulo-bulo. Putra 

Lapatongai bernama Patimpa dg Tappaja yang kemjudian diberi gelar 

“ arumputtana-E/Barubbu Tana-E” menjadi raja Bulo-bulo yang pertama. 

Sementara kerajaan Tondong (Tonrona Bulu-E) diwariskan kepada anak 

perempuan bernama Sappe Ribulu yang diberi gelar “Puatta Ripalisu-E”. 

Setelah diangkat menjadi Raja Bulo-Bulo pertama Patimpa dg Tappaja 

kemudian mengadakan perjanjian dengan gella Tokka dan gella Kolasa untuk 

mengangkat gella Saukang dan Samataring sebagai dewan adat kerajaan 



 

 

Bulo-bulo. Setelah mengangkat gella Saukang dan gella Samataring, Patimpa 

dg Tappaja mengadakan perjanjian dengan dua dewan adat tersebut. Isi 

perjanjian tersebut adalah: 

“tessi urarampui, tessi lupperreng maccekongi, siala pappainge, 
Tessitajeng Alilungngi, pappatekke’ passammeng, tekkipaja sisappareng 
deceng Masekke Addenemmu Riola Menre, Pakaingeko Mumainge, 
Tessielorongngi Maja, Tessisalossomporengngi Manumpolo, Tessi 
Paddaungngi Marakko, Silaoangngi Ada Tongngeng”. 

Terjemahnya :  

“kita harus bersatu padu, tidak saling mengakali, saling menasehati, 
tidak saling membingungkan, saling tenggang rasa, tidak henti-
hentinya saling mencarikan kebaikan, Saling tenggang rasa, tanpa niat 
saling mencelekakan, tidak mengadu warga yang kalah perang, tidak 
membiarkan hamba-hambanya saling bermusahan satu sama lain, dan 
saling menjaga kejujuran.” 
 

Setelah Patimpa Dg Tappaja diangkat menjadi raja pertama di 

kerajaan Bulo-bulo, ia mulai merintis upaya untuk membangun hubungan 

yang baik dengan raja-raja di sekitarnya. Mereka saling mendukung satu 

sama lain demi kepentingan kerajaan dan rakyatnya. Seiring dengan 

pertumbuhan penduduk, lima perkampungan pun dibentuk, antara lain 

Rombo, Sapotinggi, Sanjai, Salompe, dan Batu Pake.14 

Raja Bulo-bulo VI yang dikenal sebagai La Mappasoko, dengan gelar 

 aomanorange Tanru na15. Kerajaan Bulo-bulo mencapai puncak kejayaan 

selama pemerintahan Beliau menjadi pemimpin terpanjang dalam sejarah 

Kerajaan Bulo-bulo. Beliau juga memperkuat ikatan kekeluargaan melalui 

pernikahan dengan kerajaan-kerajaan besar di Sulawesi Selatan, termasuk 

kerajaan Gowa, Bone, Luwu, Soppeng, dan Sidenreng. Raja ini menjalin 

hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan tetangga di Sulawesi Selatan 

                                                      
14 Thamar,  . Skripsi “ slam di  erajaan Tellu  impoe”, dikeluarkan oleh  akultas 

Adab IAIN Alauddin Ujung Pandang, 1984, h. 20 
15  elar  ao  anorange Tanru na artinya tanduknya menghadap ke arah utara. 



 

 

dan Sulawesi Tenggara. 

Pada masa pemerintahan La Mappasoko, Raja Gowa bernama Karaeng 

To Maparrisi Kallona datang untuk menjalin perjanjian sepakat sebagai tanda 

kesetiaan. Perjanjian ini diumumkan di Ale Bulo-bulo pada tahun 1563, 

memiliki latar belakang sejarah yang penting karena terkait dengan serangan 

Gowa terhadap Bone pada tahun 1557 M. Pada waktu itu, Bone yang 

dipimpin oleh  aulio  ote  E berhasil mengalahkan  owa. Namun, serangan 

Gowa terhadap Bone masih berlanjut setelah perjanjian Ceppa E ri Caleppa di 

Majalena (Bone). Oleh karena itu, Kerajaan Bulo-bulo turut serta sesuai 

dengan perjanjian Gowa dan Bulo-bulo. Isi perjanjian tersebut mencakup:16 

a. Meskipun Gowa mengalami kekalahan dalam perang, Kerajaan Bulo-

bulo tetap belum terkalahkan, yang berarti Gowa belum sepenuhnya 

kalah dalam konflik tersebut. 

b. Sebaliknya, jika Bulo-bulo mengalami kekalahan dalam perang, Gowa 

masih dianggap belum terkalahkan, menandakan bahwa Bulo-bulo 

belum sepenuhnya kalah dalam pertempuran. 

Setelah Raja Gowa menyatakan kesetiaannya, Raja La Mappasoko 

mengucapkan janji setia sebagai berikut: 

a. Bersatu untuk saling membantu dalam segala kesulitan dan berbagi 

kebahagiaan; keduanya dianggap sebagai satu keluarga. 

b. Kesukaan yang diperoleh merupakan milik bersama dan tidak boleh 

menimbulkan konflik di antara kedua kerajaan. 

c. Siapa pun yang menciptakan perang di antara mereka dianggap 

melanggar janji ganda dan akan dilaknat oleh dewata. 

Kerajaan Bulo-bulo berusaha memperbaiki hubungan dengan dua 

                                                      
16 Kamaruddin, Sejarah Ringkas La Mappasoko Raja ke VI Bulo-bulo di Kabupaten 

Sinjai (Cet. I; Sinjai: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sinjai, 1980), h. 2-3. 



 

 

kerajaan yang sedang bertikai melalui perundingan kerjasama di Topekkong, 

dikenal sebagai perjanjian Topekkong atau Lamung Patue ri Topekkong. 

Perjanjian ini merupakan kelanjutan dari perjanjian ri Caleppa di Majalena 

(Bone) pada tahun 1565, melibatkan Kerajaan Gowa yang dipimpin oleh raja 

ke IX, Kerajaan Bone yang dipimpin oleh raja ke VII bernama La Tenrirawe 

Bongkangnge, dan Kerajaan Bulo-bulo di bawah pimpinan Raja La 

Mappasoko dengan gelar Laomanorange Tanruna sebagai perwakilan dari 

Tellu Limpoe. Isi perjanjian Topekkong mencakup:17 

a. (Maddumme’ to sipalalo, mabbele’ to sipasoro’, seddi pabbanua pada 

riappunnai, lemmpa asepa mappannessa) Memberikan izin untuk 

mencari tempat perlindungan dan memberikan kesempatan untuk 

mencari ikan sebagai milik bersama, dengan pilihan tempat 

bergantung pada keputusan individu atau kerajaan. 

b. (Musunna Gowa musunna to Bone na Tellu Limpoe makkutopi 

assibalirenna) Musuh Kerajaan Gowa juga dianggap musuh oleh 

Kerajaan Bone dan Tellu Limpoe, demikian juga sebaliknya. 

c. (Sisappareng deceng tessisappareng ja’, sirui menre tessirui’ no’, 

malilu 

sipakainge’ mali siparappe) Memberikan kebaikan, tidak berbuat 

jahat, saling membantu, dan tidak menyebabkan bahaya satu sama 

lain. Dorongan untuk mengingatkan yang lupa diri dan 

menyelamatkan yang terombang-ambing. 

Maksud perjanjian ini melibatkan: 

a. Mengakhiri peperangan dengan tujuan menciptakan perdamaian dan 

mengurangi korban dari kedua pihak. 

                                                      
17 Moh. Yahya Mustofa & A. Wanua Tangke, Sinjai 10 Tahun dalam Memori (Cet. II; 

Makassar: Pustaka Refleksi bekerja sama dengan Humas Pemkab Sinjai,2002), h. 8 



 

 

b. Menetapkan batas kekuasaan untuk ketiga kerajaan tersebut. 

c. Membentuk kerajaan serikat yang disebut Tellu  impo e, terdiri dari 

Tondong, Bulo-bulo, dan Lamatti. 

Dengan adanya perjanjian Topekkong, konflik antara Bone dan Gowa 

serta Tondong, Bulo-bulo, dan Lamatti telah usai. Perjanjian ini diresmikan 

dengan penanaman batu sebagai simbol untuk mengubur sikap keras yang 

dapat merugikan semua pihak. Batu yang muncul di permukaan tanah 

menjadi lambang persatuan yang tidak dapat tergoyahkan. 

Susunan Aru atau Raja yang pernah bertahta di Bulo-bulo hingga 

awal abad XX menurut Basrah Gissing18 adalah : 

1) I Patimpa Daeng Tappajang/Barubu Tanae 

2) La Simpuanglangi 

3) La Maliampalu 

4) La Sampeyanglangi 

5) Aputappareng dengan gelar To  atinno e (sezaman dengan Raja 

Gowa ke IX Daeng Matanre alias Karaeng Manguntungi dengan gelar 

To  aparisi   allonna sekitar abad X V (1522-1546 M) 

6)  a  appasoko  ao  ano e Tanru na (Raja yang paling lama bertahta 

di Bulo-bulo, menaklukan tanah utara yakni Salomekko dan 

sekitarnya dan mempersatukan Bulo-bulo dan Wajo, pada bulan 

februari 1564 M sebagai penengah antara utusan kerajaan Gowa 

yang diwakili I Mangerai Daeng Mammeta dengan La Tenri Rawe 

Bongkangnge dari kerajaan Bone dan lahirlah perjanjiang 

Topekkong atau Lamungpatue ri Topekkong). 

                                                      
18 Basrah Gissing, Attoriolonge ri Tondong, Bulo-bulo, Lamatti (Sejarah Kerajaan 

Bulo-bulo, Tondong, Lamatti :Suatu Bentuk Manifestasi “Sinjai Bersatu”, h. 197-198. 
 



 

 

7) We  atu/To  atinno e bergelar Daeng Memang (gelar beliau 

sebagai raja Bulo-bulo dicopot berdasarkan kesepakatan orang 

Bulo-bulo, Arung Ripalessoe sakit hati dan hendak berperang 

dengan orang Bulo-bulo tetapi gagal. Berdasrkan hal tersebut Arung 

Sapotinggi mabuang karena dicurigai dinilai tidak jujur ia pun 

dipecat sebagai arung dan diutus ke Gowa untuk menerima 

purukanna deceng pole urai/ agama Islam). 

8)    aommo/Puatta  abbisuneng Eppa e (sezaman dengan raja Gowa 

X Karaeng Tunipallangnga alias I Monrogau Daeng Bonto Karaeng 

Lakiung yang memerintah 1546-1565 M. Wilayah Parigi, Pasaka, 

Palakka dan Bone-bone di serahkan ke Wawobulu) 

9) La Pateddungi (mengundang Datuk ri Bandang datang ke Bulo-bulo 

dan menerima Islam pada 11 November 1607 M) 

10) La Massiajeng/Mpelaiengngi Banna (saoraja Lamatti sudah 

didirikan untuk persiapan penobatan beliau sebagai Aru Lamatti, 

akantetapi kesepakatan orang Bulo-bulo untuk mengangkat menjadi 

Aru bulo-bulo beliaupun diberi gelar Mpelaiengngei Banna. Ketika 

menjadi Aru Bulo-bulo tidak ada perubahan dari keseluruhan 

perjanjian/ taro bicara seperti yang telah ditetapkan puatta 

 atinno e) 

11) I Bannang Kebo alias To Ri Lenrang alias Wennang Pute/ 

Daeng Tateya (pada masa pemerintahannya dilantik seorang 

kali/kadhi yang bertugas menyembelih hewan) 

12) Rante Patola/Daeng Nirata (sezaman dengan Arung Palakka La 

Teri Tatta To Unru Datu Mario dengan gelar Daeng Serang alias 

Sultan  akdu din Arumpone X V  atinro e ri  ontoala  bertahtah di 



 

 

Bone 1672- 5 April 1696 M, pada saat pemerintahan Rante Patola 

sebagai Aru Bulo-bulo diadakan perjanjian dengan kerajaan Bone di 

atas  aruga Tellu e Coppona di Cenrana yang ketika itu yang 

menjadi raja di Bone adalah La Patau Matanna Tikka Raja Bone ke 

XVI dengan nama Islam Sultan Alimuddin mulai memerintah pada 

tahun 1696 M menggantikan Arung Palakka). 

13)   Pada alias We Tenri Pada  aeng  ale le ((dilengserkan dari 

tahta kerajaan dan memilih hijrah ke Pammana disanalah ia wafat 

dan dikuburkan). 

14)    appakana  aeng  ajaji (   appakana Ripasalai e Elo tidak 

disenangi baik orang Bulo-bulo maupun Bone iapun dilengserkan 

dari tahta kerajaan Bulo-bulo dan kemudian pindah ke Barru) 

15) I Mappasessa Daeng Mamangung (memprakarsai penaklukan 

wilayah kerajaan Bone di Kepulauan Flores Nusa Tenggara Timur 

sampai Nusa Tenggara Barat yng dimulai dari sekitar gunung 

Tambora di Kepulauan Sumbawa Besar, namun terjadi 

kesalahpahaman antara I Mappasessa dan Karaeng  Minamo ketika 

menghadiri pesta yang diadakan Arungpone. Arungpone bertanya 

kepada Karaeng Minamo mana pusaka yang terkalahkan. Pusaka 

yang dimaksud adalah  amba e merupakan pusaka dari  ulo-bulo 

atau  olo e merupakan pusaka dari  inamo,  enneponto. araeng 

Minamo Mengklaim Pusakanyalah yang tidak terkalahkan. I 

Mappasessa menghadang Kareng Minamo ditengag perjalan dan 

menikam Karaeng Minamo hingga tersungkur. Mendengar kematian 

Karaeng Minamo, Arungpone memutuskan persaudaraan dengan I 

Mappasessa dan memerintahkan I Mappasessa ke Tambora. I 



 

 

Mappasessa diam-diam berangkat ke Tambora namun perahu yang 

ia tumpangi rupanya menuju pulau Kalawu. Disana ia diangkat 

menjadi raja di Killo atau Pulau Kalawu) 

16) I Mabbakassang/Daeng Mallulungang alias Towa Pasore alias 

Mpelaiengngi Lamattinna (akibat penyakit yang dideritanya beliau 

mengundurkan diri dari tahta kerajaan Bulo-bulo tetapi masih 

menjabat sebagai Arung Lamatti) 

17) I Manya/I Mappajaji/Daeng Sisila (merupakan anak dari I 

Mappakana, tidak lama setelah beliau bertahta di Bulo-bulo beliau 

wafat). 

18) I Jai Daeng Niyatu (beliau  menjabat sebagai aru Bulo-bulo dan 

Aru Lamatti yang ketika menjabat sebagai aru kekayaannya semakin 

melimpah dan dijaga oleh beberapa orang kemanapun beliau pergi) 

19) I Patimang (tak lama setelah menjabat sebagai aru Bulo-bulo ia 

kemudian dilengserkan dan pindah ke Barru) 

20) I Cella alias Taddampalie alias Puatta Mpilaiengngi Asugirenna 

(Tahun 1824 Gubernur Jenderal Hindia Belanda Vander Capellen 

datang dari Batavia membujuk I Cella Arung Bulo-bulo XXI agar 

menerima perjanjian Bongaya dan mengisinkan Belanda 

mendirikan Loji atau Kantor Dagang di Lappa tetapi ditolak dengan 

tegas. Belanda menyerang Sinjai dibawah pimpinan Jenderal Van 

Green dan Kolonel Biischaff. Pasukan Sinjai dibawah pimpinan 

Andi Mandasini dan Baso Kalaka berhasil memukul mundur 

pasukan Belanda, beliau memerintah dari tahun 1823 M sampai 

1835 M) 

21) Semmaila daeng Mallengu (memerintah mulai tahun1836-



 

 

1840 M, (Ismail Daeng Mallengu yang juga disepakati oleh pemuka 

kerajaan dan rakyat Bulo-bulo, beliau digantikan oleh We Mataesso 

Daeng Ritikka yang bergelar Besse Langello. Peristiwa ini 

menyebabkan kemarahan pemerintah Hindia Belanda. Belanda 

menyusun kekuatan baru untuk menyerang Bone terlebih dahulu, 

dengan pertimbangan bahwa selama Kerajaan Bone masih kuat, 

maka perlawanan Kerajaan Bulo-bulo tidak akan berhenti) 

22) Besse Langelo alias We Mataesso alias Daeng Ritikka 

(memerintah 1841-1856 M merupakan istri dari Arungpone  XXIV 

yang bernama La Mappatunru To Appasessu  yang berkuasa pada 

1812-1823 M. secara adat beliau memang tidak dinobatkan oleh 

gella Saukang-Samataring karena hanya merupakan Arung Pasanre/ 

raja perwakilan yang dikirim oleh suaminya. Raja perempuan berani 

yang melawan imprealisme Belanda. Mengangkat  La Makkaroda 

alias Baso Kalaka sebagai Sullewatang Bulo-bulo, melantik I 

Mandasini alias La Pute Isi sebagai panglima perang Tellu Limpoe. 

Dia juga melantik I Patimbangi, yaitu Arung Patimpeng sebagai 

Arung Pasanre (Raja Perwakilan) di Bulo-Bulo. Dia jugalah yang 

memulai membentuk kerajaan Taipa bagian bawah dan Arung 

Kalaka pada bagian atas. I Rannu alias Baco Balubu yang dilantik 

menjadi Arung di Kalaka, I Denggo sebagai Arung di Taipa bagian 

atas pada tahun 1824. Sebelum Langello, Perang dengan Belanda 

juga terjadi akibat sikap dari Kerajaan Bulo-bulo yang tidak 

memperkenankan Belanda memungut bea pada pelabuhan di muara 

sungai Tui dan sungai Tangka dan Kerajaan Bulo-Bulo tetap 

mengadakan hubungan. dengan Kerajaan Bone sebagai daerah 



 

 

"passiajingeng" yang oleh Belanda dilarang serta pengangkatan I 

Cella sebagai Raja Bulo-bulo ke-XIV pada tahun 1823 tanpa 

sepengetahuan Belanda dan didirikannya benteng pertahanan di 

Mangarabombang dan Tongke-tongke yang sebenarnya dilarang 

keras oleh Belanda. Usaha Belanda untuk memaksakan 

kekuasaannya di Sinjai,melahirkan suatu perlawanan rakyat yang 

berlangsung dari tahun I 823 - 1859 dipelopori oleh raja Bulo-bulo I 

Cella beserta ·Sullewatang Kerajaan Bulo-bulo Baso Kalaka. Masa 

perlawanan tersebut cukup lama yaitu 36 tahun. Besse Langelo 

wafat dan dimakamkan di Bulu Paijo sehingga digelari MatinroE ri 

Bulu Paijo.)) 

23) Ahmad Singkeru Rukka (menjabat mulai tahun 1856-1859 

M,  Pada bulan Maret 1855 Belanda mulai menyerang kembali Sinjai, 

dimana Baso Kalaka sebagai pimpinan lasykar perjuangan 

menghalau Belanda. Pertempuran berlangsung di benteng Mangara 

Passahakue. Pada tahun 1859 seluruh daerah Sinjai dikuasai oleh 

Belanda. Sebagai rangkaian penguasaan Belanda di daerah ini, 

Ahmad Singkeruruka meletakkan jabatannya sebagai raja Bulo-bulo 

pada tahun 1860). 

24) La Hemma Daeng Mallengu ( merupakan Regent pertama Bulo-

bulo yang dilantik oleh kolonial pada tanggal 1 Agustus 1862- 1863 

M). 

25) Abdul Gani sebagai Arung Bulo-bulo terakhir kemudian Bulo-

bulo dipecah menjadi dua wilayah yakni Bulo-bulo ri Lau dan Bulo-

bulo ri Aja. Bulo-bulo ri aja dipimpin oleh La Baju Daeng Si Jerra 

dilantik pada tanggal 1 februari 1872 M-1877 M, Baso Daeng 



 

 

Mallongi, La Kaba Daeng Patompo, Baso Lapaduppai Daeng Manarai 

dan Andi Mappatoba. Bulo-bulo ri Aja dipimpin oleh La Bare Daeng 

Mangiri yang dilantik kolonial pada tanggal 8 Agustus 1872-17 

Maret 1904), Baso Daeng Pangessa, Andi Tombong, Karaeng Mappa 

Situru, Andi Muri. 

3. Kerajaan Lamatti 

Muncul dan berdirinya Kerajaan Lamatti dimulai dengan kedatangan 

orang-orang dari ujung Lohe,Bulukumba. Pada awalnya, hanya beberapa 

orang yang tiba dan memilih tempat tinggal untuk menetap di wilayah 

Lamatti. Beberapa lama menetap di wilayah Lamatti, tiba-tiba terjadi 

kerusuhan dan perselisihan di antara mereka, yang bermula dari seekor 

babi. Perselisihan ini berlanjut tanpa adanya perdamaian. Para  tokoh-tokoh 

kelompok mulai merasa gelisah karena tidak ada harapan menciptakan 

perdamaian. Untuk menghindari kerusuhan lebih lanjut serta meredakan 

kegelisahan mereka, maka diputuskan untuk meninggalkan tempat 

tersebut. Namun, setelah tiba, di sebuah kampung bernama Popaganda, 

mereka bertemu dengan seorang pemuda yang tenang dan berwibawa. 

Setelah berinteraksi dengannya, mereka semakin terkesan dan akhirnya 

setuju untuk meminta pemuda tersebut menjadi penengah dalam 

perselisihan mereka. Tak ada yang menduga bahwa pemuda tersebut 

adalah anak Arung Bulo-Bulo. 

Kecakapan dan ketangkasan ilmu yang dimiliki pemuda tersebut 

mampu memecahkan konflik yang terjadi. Hal ini yang menjadikan pemuda 

tersebut diangkat menjadi pemimpin di Lamatti. Untuk membantu tugas 

pemeritahan sekaligus sebagai penasihat ditunjuk pula dua orang gella, 

yakni gella Bongki dan gella Panreng. Setelah pembentukan pemerintahan 



 

 

Lamatti, penduduk yang datang untuk menetap di wilayah Lamatti semakin 

bertambah, kedua gella sepakan untuk memperluas wilayah kekuasaan 

mereka dengan mendirikan perkampungan baru. Perkampungan tersebut 

adalah : 

a. Kampong/kampung Paruntu, Benteng, Kenari dan Lappa dipimpin 

oleh Arung Lamatti. 

b. Kampong Cinope, Soloreng, Salampe, Arung Balle, Kampa, dan 

Galumpang dibawah pimpinan gella Panreng. 

c. Kampong Manyumpu, Pecalita, Lempakoring,, Lempanan, Campa, 

Kaili dan Macoa Bongki dibawah pimpinan gella Bongki.19  

Versi lain asal muasal berdirinya kerajaan Lamatti yakni I Barakelling 

yang merupakan Manurung dari Ujung Lohe menikah dengan Daramosseng 

(orang yang pergi ke untuk membuka perkampungan) di Gantarangkeke. 

Dari pernikahan tersebut lahir seorang putri yang bernama Rante Patola. 

Rante Patola kemudian dilamar oleh tujuh orang dan semua pinangan 

tersebut diterima. I Barakelling kemudian memasukkan uttisulireng (Pisang 

raja) ke dalam tempayang dan setelah tujuh malam muncul tujuh wujud yang 

sama dengan anaknya. Setelah kematian I Barakelling ketujuh anaknya 

berpencar ke wilayah Gowa, Batuwa, Tinno, Bantaeng, Binamo, Tanatowa 

dan Gantarengkeke. Satu orang kemudian ke Ujung Lohe satu orang lagi 

membuat perkampungan di Pattuku bernama Tomera Buju. Tomera Buju 

melahirkan sepasang anak laki-laki dan perempuan. Tomera Buju bertemu 

dengan orang Luwu di Tanete dan mengajak orang Luwu yang bernama 

Dikoropopong untuk tinggal di Lamatti. Mereka sepakat untuk menikahkan 

anak laki-laki Tomera Buju yang bernama Gemmetana dan anak perempuan 

                                                      
19 Sritimuryati, Islamisasi di Sinjai, h. 59. 

 



 

 

Dikoropopong yang bernama Bunga Bulaeng. 

Akan tetapi pernikahan tersebut tidak bertahan lama karena 

kesalahpahaman. Gemmetana menikah di Bulutana dan mempunyai lima 

orang anak. Sedangkan Bunga Bulaeng yang tinggal di Bongki memiliki enam 

orang anak.  beberapa tahun menetap di sana banyak orang yang 

berdatangan dan anak-anak saling berselisih paham. Gemmetana dan Bunga 

Bulaeng berangkat ke Buluttana dan bertemu Arung Buluttana dan meminta 

anak Arung Buluttana untuk menjadi pemimpin  mereka. Arung Buluttan 

menyejutujui hal tersebut. Gemmetana dan Bunga Bulaeng kembali ke 

Lamatti  untuk bermusyawarah dengan keluarganya. Disepakati bahwa 

mereka akan berangkat ke Popanda dengan mengutus Bongki-Panreng dan 

mengangkat Arung Popanda (Pakkali Bulu/La owe Ri Lamatti) memimpin 

mereka. Diadakanlah perjanjian Arung Popanda dengan Bongki-Panreng 

yang berisi “tidak saling bertentangan, nanti mengankat dewan adat jika ada 

kesepakatan, barang siapa yang melanggar perjanjian ini akan hancur”. 

Arung Popanda dan Bongki-Panreng berangkat ke Lamatti. Setelah 

sampai di sana kemudian diadakan musyawarah dengan seluruh rakyat 

Lamatti. Bongki-panreng diangkat menjadi gella. Selanjutnya Gella Bongki 

dan gella Panreng kemudian mengusulkan lima aturan yakni: Tasie (laut), 

Tellupenniye (sumber penghasilan), Tenre’(kekuasaan), Lembangnge 

(lembah), Pappikung (Hutan atau gunung). Tasie ada tiga bagian yang 

pertama inabbale (pajak perikanan), kedua sessung minanga (pajak 

kesahbandaran) dan tenre’ tasi (pajak kelautan). Mengenai Tellupennie 

(sumber penghasilan) terbagi pula menjadi tiga bagian yakni sawah, baruga 

dan rumah termasuk perahu. Bagian tenre’e dibagi menjadi tiga bagian yaitu 

orang  yang berzinah/selingkuh, langkaiye baringeng addene (orang yang 



 

 

suka melanggar aturan) topaenre’engi alemu (sombong). Sipae juga terdiri 

dari tiga bagian yaitu : tengingina pogauk na pogau’motoni (berbuat bukan 

pada tempatnya), pautamarengngekko arajang musengngengi (tidak tahu 

terima kasih) dan malaiyengngi gau’mu natennia elomu (melakukan sesuatu 

yang bertentangan dengan hati nurani). Setelah perjanjian tersebut rampung 

maka mereka akan berangkat ke Luwu untuk mengambil batu yaitu tanah 

Manurungnge. 

Setelah pulang dari Luwu Arunge, gella Bongki dan gella Panreng 

memangku batu masing-masing sebelum memulai perjanjiannya. Mereka 

sama-sama sepakat untuk saling menghormati, saling  mengingatkan jika ada 

kekeliruan, perjanjian tentang pernikahan. Setelah melalukan perjanjian 

batu-batu tersebut ditanam yang diikuti dengan pemecahan telur. 20 

Memasuki abad XVI adalah babak pencaturan kekuasaan  kerajaan-

kerajaan besar di Sulawesi Selatan. Kerajaan Gowa yang kian memperluas 

wilayahnya melalui penguasaan kerajaan-kerajaan kecil disekitarnya. Untuk 

menghadapi pencaturan kekuasaan tersebut kerajaan Tondong, kerajaan 

Lamatti, dan kerajaan Bulo-bulo membentuk persekutuan yang dikenal 

dengan Tellu Limpoe. Federasi Tellu Limpoe secara etimologis terdiri dari 

dua kata yakni Tellu (tiga) dan Limpoe (limpu) yang berarti tempat.21 

 Sebagai kerajaan yang berserikat ketiga kerajaan ini memiliki wilayah 

kekuasaan sebagaimana  yang termaktub dalam Lontara Bulo-bulo bahwa 

wilayah kerajaan Tondong meliputi daerah Kampala, Pao, Salohe, Lengkese, 

                                                      
20 Basrah Gissing, Attoriolonge ri Tondong, Bulo-bulo, Lamatti (Sejarah Kerajaan 

Bulo-bulo, Tondong, Lamatti :Suatu Bentuk Manifestasi “Sinjai Bersatu” Cet. 1 (Makassar: Era 
Media, 2002), h. 199-211. 
 

21  haerul Amri, “  olonialisme  encengkram Tellu  impoe: Perubahan Politik dan 
Tatanan Birokrasi Pemerintahan di Sinjai, Sulawesi Selatan1861-1942.”  urnal Penelitian 
Sejarah dan Budaya 7, No. 2, 2021, h.146-147. 



 

 

Tokka, Kolasa dan Camba. Wilayah kerajaan Bulo-bulo terdiri dari Saukang, 

Rombo, Mattoanging, Bontopale, Kaloling, Maroanging, Biringere, 

Pattalassang, Sanjai, Bua Pattongko, Mannati, Biroro, Bikeru, Talle, Bulu, 

Takkuro, Saoanging, Ammesing, Serre, Nangka, Baringeng dan Kalaka. 

Sedangkan kerajaan Lamatti yang berbatasan langsung dengan wilayah 

kerajaan Bone terdiri dari Bongki, Panreng, Lappa, Balamngnipa, Aruhu, 

Jerrung, Bulupoddo, Mangngopi, Sereng, Barang, Cenrana, Raja dan Kading.22 

Kerajan yang paling berpengaruh dalam persekutuan Tellu Limpoe 

adalah kerajaan Bulo-bulo dikenal di wilayah Sulawesi Selatan bahkan 

sampai di Indonesia Timur. Kerajaan Bulo-bulo mengadakan hubungan 

diplomatik  dengan kerajaan tetangga di Sulawesi Selatan seperti kerajaan 

Gowa, Kerajaan Bone, Kerajaan Wajo, Kerajaan Soppeng, dan kerajaan 

Sidenreng bahkan kerajaan di wilayah Sulawesi Tenggara. 

Terbentuknya aliansi Tellu Limpoe untuk membendung ekspansi dari 

luar kerajaan terutama kerajaan Gowa pada masa pemerintahan I Manriogau 

Daeng Bonto Karaeng Lakiung atau yang dikenal dengan Karaeng 

Tunipalangga Ulaweng (raja Gowa ke X, 1546-1565 M). Setelah dinobatkan 

menjadi raja Gowa X, kerajaan Gowa telah menaklukan negeri Bajeng, 

Lengkese, Lamuru, Cenrana, Salomekko, Bulo-bulo, Lamatti Bulukumba, 

Kajang dan lain-lain. Ekspandi yang dilakukan kerajaan Gowa dibantu oleh 

Arung Matowa Wajo X, La Pakkoko Tabbale dengan La Mungkace Toudama 

sebagai panglima perangnya. Ekspansi tersebut dihadang oleh aliansi Tellu 

Limpoe dengan membagi penempatan Laskar menjadi tiga bagian:23 

                                                      
22 Kamaruddin. 1966. Perkembangan Kerajaan Tondong, Bulo-Bulo Dan Lamatti. 

(Terjemahan Lontara). 
23 Patunru, Sejarah Gowa (Makassar:Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan 

Tenggara, 1967) h.4 



 

 

a. Pasukan perlawanan dari kerajaan Lamatti dipimpin oleh raja 

Lamatti V,Lamapadering. 

b. Pasukan perlawanan dari kerajaan Tondong dipimpin oleh Raja 

Tondong VII, Lottong Daeng Marumpa. 

c. Pasukan perlawanan dari kerajaan Bulo-bulo dipimpin oleh Raja 

Bulo-bulo VI, Lamappasoko. 

Ekspansi yang dilakukan kerajaan Gowa dan sekutunya sangat besar 

dan kuat. Sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk menaklukan 

Laskar aliansi Tellu Limpoe. Berdasarkan kekalahan tersebut hubungan tiga 

kerajaan lebih erat hal ini ditandai dengan mengadakan perjanjian 

persekutuan di wilayah kerajaan Bulo-bulo, Topekkong. Yang dikenal dengan 

Lamumpatue ri Topekkong. Dengan diadakannya perjanjian Topekkong maka 

sepakatlah tiga kerajaan meleburkan diri menjadi satu federasi. Perjanjian ini 

bermakna untuk lebih mempererat hubungan kerjasama juga sebagai usaha 

penyatuan kekuasaan terhadap ancaman dari luar. Perjanjian tersebut 

diselenggarakan pada bulan Februari 1564 M.24 

Kekalahan kerajaan Tondong, Kerajaan Bulo-bulo dan Kerajaan 

Lamatti yang mengakibatkan munculnya perserikatan Tellu Limpoe tidak 

membendung hasrat kerajaan Gowa untuk melakukan ekspansi di wilayah 

sekitar. Hal ini menimbulkan pertentangan dari kerajaan Bone, akan tetapi 

ketegangan tersebut dapat diatasi dengan diadakannya perjanjian yang 

dikenal dengan cappaya ri Celeppa (perjanjian di Caleppa) pada tahun 1565, 

salah satu isi perjanjian adalah : 

a. Sungai Tangka didaerah Tellu Limpoe menjadi batas daerah 

kekuasaan yakni wilayah dibagian utara sungai menjadi kekuasaan 

                                                      
24 Sritimuryati, Islamisasi di Sinjai, h. 63-64. 



 

 

kerajaan Bone sedangkan wilayah di sebelah selatan sungai 

menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Gowa.25 Berdasarkan 

perjanjian tersebut wilayah kerajaan Tellu Limpoe dibawah 

kekuasaan (palili) kerajaan Gowa. 

b. Negeri Cenrana menjadi daerah kerajaan Bone karena telah 

dibebaskan oleh raja Bone V, Latenrisukki dari raja Luwu yang 

bernama raja Dewa.26 

Hal ini menimbulkan hubungan kerajaan Gowa dan Tellu Limpoe 

sangat erat. Hal ini dibuktikan dengan diadakannya perjanjian persahabatan, 

federasi Tellu Limpoe diwakili Raja Bulo-bulo VI, Lamappasoko sedangkan 

dari kerajaan Gowa yakni I Manggorai Daeng Mammeta Karaeng 

Bontolangkasa yang merupakan raja Gowa ke X (1565-1590 M). isi perjanjian 

tersebut adalah : 

Massiajingi Tanae ri Bulo-bulo na Tanae ri Gowa 
Ia Muassesi adaipi na siadatta 
Maunni beta Gowa tenna tenri seppi beta Bulo-bulo 
Maunni beta Bulo-bulo tenri seppi beta Gowa. 
 
Terjemahnya : 
Negeri Bulo-bulo bersaudara dengan negeri Gowa 
Ia kuat bila seia sekata, dan saling memberi tahu 
Walaupun Gowa kalah belum tentu Bulo-bulo kalah 
Walaupun Bulo-bulo kalah belum tentu pula Gowa Kalah27 
 

Karena pengaruh pencaturan politik kekuasaan kerajaan Gowa dan 

kerajaan Bone, untuk mempertahankan eksistensinya federasi kerajaan Tellu 

Limpoe membangun benteng pertahanan di Balangnipa pada tahun 1557 M. 

Benteng ini sebagai pusat pemberantasan perampok yang berpusat di Pulau 

                                                      
25 Sritimuryati, Islamisasi di Sinjai, h. 65. 
26 Abu Hamid, Jejak Kehadiran Sinjai Hingga Masuknya Islam, h.72 
27 Makalah-makalah dan Pendapat yang berkembang dalam seminar Hari jadi Sinjai, 

2-3 September 1994. 



 

 

Sembilan yang berada di wilayah teluk Bone. Berdasarkan permintaan pihak 

kerajaan Bone karena di bagian selatan kerajaan Bone yakni daerah 

Salomekko banyak diganggu perompak dari pulau Sembilan. Benteng 

Balangnipa juga dijadikan sebagai tempat penahanan perompak yang telah 

ditangkap. Selain benteng Balangnipa dibangun juga beberapa benteng di 

daerah Sinjai yakni benteng  angara bombang dan benteng Tongke-

tongke.28 

Susunan raja-raja di Lamatti menurut Basrah Gissing29 dimulai dari La 

Makkaroda sebagai Arupertama di Lamatti. Kemudian digantikan oleh 

menantunya sebgaia Aru Lamatti kedua yang bernama I Parada Towa Cora. 

Tomera Buju diangkat menjadi Aru Lamatti ketiga yang tak lain adalah 

menantu dari I Parada Towa Cora. Tomera Buju menunjuk menantunya yang 

bernama Pakkali Bulu untuk menggantikan beliau menjadi Aru Lamatti 

keempat. Pakkali Bulu kemudia n menunjuk menantunya yang bernama 

Latenri Lase sebagai Aru Lamatti yang kelima. Latenri Lase digantikan oleh I 

Datu yang merupakan anak dari Baso Lamuru Timpangengngi Lamatti untuk 

diangkat menjadi Aru Lamatti keenam. La Uling diangkat menjadi Aru 

Lamatti ketujuh yang merupakan anak dari La Palellungi. La Uling digantikan 

oleh   a Paddenring atau Arung  pali e sebagai Aru  amatti kedelapan.  a 

Paddenring merupakan suami dari Aru Bulo-bulo yang bernama I Daommo 

atau Mabbissuneng Eppae. La Paddenring datang ke Gowa untuk membantu 

Gowa melawan pasukan Bone dan gugur dlam perang To Bala. La Paddenring 

kemudian digantikan oleh I Pelu atau Daeng Mallengu sebagai Aru Lamatti 

kesembilan. 

                                                      
28 Abu Hamid, Jejak Kehadiran Sinjai Hingga Masuknya Islam, h.55. 
29 Basrah Gissing, Attoriolonge ri Tondong, Bulo-bulo, Lamatti (Sejarah Kerajaan 

Bulo-bulo, Tondong, Lamatti :Suatu Bentuk Manifestasi “Sinjai Bersatu”, h. 221-224 
 



 

 

I Pelu merupakan anak dari La Tenri Lase. I Pelu kemudian digantikan 

oleh I Topacebba sebagai Aru Lamatti yang kesepuluh merupakan anak dari 

La Paddenring. I Topacebba digantikan oleh I Towa Suro sebagai Aru Lamatti 

kedua belas. I Towa Suro merupakan orang yang pertama kali memeluk 

Islam di Lamatti pada tahun 1606 M. I Towa Suro kemudian digantikan oleh 

anaknya yang bernama   To  aelo atau Puatta  pelaiengngi Paenre na 

sebagai Aru Lamatti yang kedua belas I To Maelo digantikan oleh I To 

 aliang  Puatta  pilaiengngi  akara na (kekayaan) sebagai Aru  amatti 

ketiga belas. I Madaeng diangkat menjadi Aru Lamatti yang keempat belas. I 

Madaeng digantikan oleh I La Ruwa Daeng Mannaba Puatta  anari e sebagai 

Aru  amatti kelima belas.    a Ruwa  aeng  annaba Puatta  anari e 

digantikan oleh I Pajelling Daeng Marala sebagai Aru Lamatti keenam belas 

merupakan anak dari Arung Raja Iyana Sappuru Alamengngi Lamatti. 

I Pajelling Daeng Marala digantikan oleh I Sangi Daeng Mangessa 

sebagai Aru Lamatti ketujuh belas merupakan anak dari I Towa Suro. Aru 

Lamatti kedelapan belas    anyappatau atau Rajapatau  atonro e ri 

Pakkanre Bawi. Aru Lamatti sembilan belas yakni Baso Maggalatung Daeng 

Masengngeng atau Matinroe ri powang anak dari La Bukaka Arung Lompo. 

Aru  amatti kedua puluh adalah    akota  aeng Situru/ atinro e ri Ugi 

merupakan anak Aru Bulo-bulo yang bernama La Mappasessa Daeng 

Mamangung Matinroe ri Killo. Aru Lamatti kedua puluh satu bernama La 

Palalengi  aeng  angawing  antinro e ri  ulo merupakan anak dari   

Makota. Aru Lamatti kedua puluh dua bernama I To Raja Daeng Matette 

 atinro e ri  ulo Paijo merupakan anak dari  a Palallengi. Aru  amatti kedua 

puluh tiga    arukka  aeng  arowa  atinro e ri  owa. Aru  amatti kedua 

puluh empat adalah  a Pajarungi Petta  akuju e  atinro e i  ulukumba 



 

 

merupakan keturunan dari Arumpone. 

Aru Lamatti kedua puluh lima adalah I La Jowa Matinro ri Bongo 

merupakan anak dari La Pallalengi. Aru Lamatti kedua puluh enam bernama 

Petta  apute  akkuraga digelar  atu e  atinroe ri Cappana Tangka. Aru 

Lamatti kedua puluh tujuh bernama I Sulampe Daeng Siyallu  arinro e ri 

Bongo merupakan anak dari I Larukka Matinroe ri Gowa. Aru Lamatti kedua 

puluh delapan adalah I Siddiqe Daeng Mamala merupakan anak dari I 

Banyapatau. Aru Lamatti kedua puluh sembilan adalah  Besse Langelo Denra 

Datu Matinroe ri Bulu Paijo. Aru Lamatti ketiga puluh bernama I Mappajaji/ I 

Manya Daeng Sisila merupakan anak dari I Mappakana Aru Bulo-bulo. Beliau 

berperang melawan Belanda ketika La Mandasini/ Petta Mapute Isinna 

menjadi Panglima di Tellu Limpoe.  

Aru Lamatti ketiga puluh satu adalah Borahima Daeng Paeha 

merupakan anak dari I Maali Daeng Sagala di Bulo-bulo. Beliau dilantik 

menjadi Regen pertama Lamatti oleh kolonial pada tanggal 23 Oktober 1862 

hingga 27 Otober 1864.. Aru Lamatti ketiga puluh dua bernama I Koji/ I Konji 

Daeng Mabela merupakan kemanakan dari Semmaila Daeng Malengu Aru 

Bulo-bulo atau anak dari I Mangngade Daeng Mangngolo perkawinannya 

dengan I Rajuna. Aru Lamatti ketiga puluh tiga Ahmad Singkeru Rukka 

Arumpone dengan gelar  atinro e ri To Paccing. Pelantikan ini atas dasar 

Belanda. 

Aru Lamatti ketiga puluh empat bernama I Baso Abedulla Hami 

merupakan anak dari La Pawawoi Karaeng Segeri tetapi hanya sebagai 

Sullewatang. Aru Lamatti ketiga puluh lima adalah Baso Cilellang Daeng 

Siyabeng merupakan anak dari Kamile Towa Paleke yang menjadi kadhi di 

Bulo-bulo. Aru Lamatti ketiga puluh enam bernama I Makkuraga Daeng 



 

 

Pagau Matinro e ri  asigi na. Aru  amatti ketiga puluh tujuh bernama   Pakki 

 aeng  assiga merupakan anak dari    akkuraga  aeng Pagau  atinro e ri 

 asigi na Aru Lamatti ketiga puluh delapan Nurdin Daeng Gassing/ I Lompi 

merupakan anak dari I Pakki Daeng Massiga. Aru Lamatti ketiga puluh 

sembilan adalah I Sallatu Daeng Ngampi  yang merupakan menantu dari I 

Pakki Daeng Massiga. Aru Lamatti keempat puluh adalah Indare merupakan 

anak dari I Nurdin Daeng Magassing. Aru Lamatti ketiga puluh satu bernama 

Ahmad Kahu merupakan anak dari H. Asape Makkuraga Arung Kahu. Pejabat 

Aru Lamatti keempat puluh dua H. Andi Abd. Jalil Asape merupakan adik dari 

Ahmad Kahu. 

4. Federasi Pitu Limpoe 

Terbentuknya Pitu Limpoe berasal dari kerajaan Wawo Bulu ialah 

kerajaan Turungeng. Kerajaan Turungen dipimpin oleh seorang wanita yang 

merupakan istri dari putera raja Tallo. Salah seorang turunan dari kedua raja 

tersebut kawin dengan seorang putra raja Bone. Dari perkawinan itu lahirlah 

tujuh orang terdiri atas satu putri dan enam laki-laki. Anaknya yang putri 

menggantikan ibunya menjadi raja di Turungeng dan mendapat gelar Datu 

Turungeng.30 

Maddara takku (bangsawan murni) yang dianggap masih keturunan 

To Manurung. Maka masyarakat di wilayah Turungeng berdatangan meminta 

kepada Datu Turungeng agar saudara Datu diperkenankan menjadi raja 

mereka. Maka keenam putera Raja masing-masing mendapat wilayaah 

kerajaan, yakni Manimpahoi, Terasa, Pao, Manipi, Suka, dan Balasuka. 

Nama raja yang pernah berkuasa di kerajaan Turungang adalah To 

                                                      
30  atbang, Zaenuddin, 1994. “Sejarah Singkat Sinjai”. ( akalah).  isusun 

Berdasarkan Makalah dan Pendapat yang Berkembang dalam Seminar Hari Jadi Sinjai 
Tanggal 2-3 September. 



 

 

Manurung Tenriawaru, Baco Paocani Daeng Patenreng, Besse Koppe, Besse 

Petta Emba, Besse Turungang, Datu Sadapotto, Rajuna merupakan raja 

Turungang yang pertama kali memeluk Islam. I cellak Daeng Matajang, I Cella 

Daeng Manurung, Syambangeng Daeng Sijerra, I Jamila, Raknang, Malluluang 

Daeng Parani, To Maeppe Daeng Situncu, Pacellai Daeng Ripakja, Supu Daeng 

Paroto, Teriliwang.31 

Raja Manimpahoi mendapat gelar Aru Manimpahoi karena rakyat 

yang dipimpin adalah orang Bugis, sedangkan yang lainnya mendapat gelar 

Karaeng karena rakyat yang dipimpin adalah orang Makassar yang 

berbahasa konjo. 32 

Kerajaan Manimpahoi merupakan kerajaan yang cukup kuat dalam 

perserikatan Pitu Limpoe. Manimpahoi adalah kerajaan yang sejak dahulu 

sudah eksis dan merupakan kerajaan yang disegani diantara kerajaan 

lainnya. Hal ini dikarenakan banyak gadis-gadis yang berasal dari 

Manimpahoi dipersunting oleh beberapa raja terkenal. Gadis-gadis di 

Manimpahoi bahkan diangkat menjadi Arung Makkunrai.  Manimpahoi 

secara etimologi berasal dari kata timpaho yang bermakna penanda 

bentangan kain yang biasa digunakan untuk menutupi langit-langit rumah 

atau rakkeang para bangsawan. Timpaho merupakan salah satu tanda strata 

sosial di masa lalu yang dihormati dan disakralkan. Matthes mengemukakan 

bahwa Manimpahoi adalah de trap van wawobulu (tangga menuju 

wawobulu).33 

Sebelum To manurung datang Manimpahoi terbagi pada beberapa 

                                                      
31 Muhannis, Hanua Sinjai, h.166. 
32  uh.Subair, “ erajaan Tellu  impoe dan Pitu  impoe abad XV   dalam 

 embendung Arus  Slamisasi”.  urnal Walasuji 5, No.1, 2014, h.175 
33 Muhannis, Hanua Sinjai, h.600. 

 



 

 

kelompok yang disebut anang (kelompok masyarakat tanpa adanya 

pemimpin).  ondisi masyarakat pada saat itu dikenal dengan istilah “sianre 

bale taue”.  ondisi ini masih sangat primitif, saling memangsa, siapa yang 

kuat dia yang berkuasa. Kondisi mulai membaik saat masyarkat sudah 

mempunyai pemimpin diantara mereka yang disebut ulu anang. 

Permasalahan baru muncul ketika banyaknya pemimpin ulu anang saling 

berebut kekuasaan. Solusi dari permasalahan tersebut adalah menunjuk 

pemimpin para ulu anang yang disebut gella yang berkuasa di sebuah 

kampung. Penguasa kampung yang disebut gella makin banyak bermunculan 

dan kemudian dipilih lagi pemimpin diantara mereka yang disebut to matoa. 

Gabungan dari beberapa kampung ini berubah menjadi hanua yang 

merupakan cikal bakal lahirnya kerajaan. 

Permasalahan yang terjadi pada saat itu  mulai menemukan solusi 

pada saat kemunculan sosok seorang yang tak diketahui asalnya di puncak 

bukit patontongang. Sebelum kedatangan sosok tersebut ditandai hujan 

deras dan petir yang menyambar. Sosok tersebut berpakaian serba kuning 

dan duduk di atas batu dalam posisi menyembah dan diam seribu bahasa.To 

Matoa Patontongan dan To Matoa Pattongko serta warganya mendatangi 

tempat tersebut kemudian meminta To Manurung untuk memimpin 

mereka.34 

Setelah tinggal di Patontongan dan Patongko Arung Manimpahoi I 

menikah dengan puteri Arung Pattongko di Tapillasa. Dari pernikahan 

tersebut melahirkan enam orang anak. Lima anak lainnya meninggalkan 

kampung Patongko dan hanya satu orang anak saja yang menjadi pewaris 

arung adalah sibungsu yang bernama Kammula sebagai Arung Tungkek. 

                                                      
34 Muhannis, Hanua Sinjai, h.608-610. 



 

 

Arung Tungkek naik tahta sebagai Arung Manimpahoi II setelah ayah dan 

ibunya hilang. Arung Manimpahoi menikah dengan anak Arung Turungang. 

Dari pernikahan tersebit melahirkan tiga orang anak yakni Tangtuang yang 

kemudian dinobatkan sebagai Aru Tapillasa, Pasorongi dinobatkan menjadi 

Aru Lengkese dan Tia yang dinobatkan menjadi Arung Turungang. 

Anak pertama Arung Manimpahoi II yang bernama Tantuang (Aru 

Tapillasa) berangkat ke Gowa dan menikah disana. Dari pernikahan tersebut 

melahirkan lima orang anak yakni Mattunruang yang kemudian dinobatkan 

menjadi Aru Tanete, Sallatang yang kemudian dinobatkan menjadi Aru 

Bonto, Langke kemudian dinobatkan menjadi Aru Saolohe ri Attang, Bajik 

dinobatkan sebagai Aru Saolohe ri Ahang, dan Painge dinobatkan menjadi 

Aru Saotanre. Aru Tanete (Mattunruang) diangkat menjadi Arung 

Manimpahoi III karena pada saat Arung Tungkek Kammula (Arung 

Manimpahoi II) meninggal, pewaris tahta Tantuang (Aru Tapillasa) tidak ada 

ditempat. 

Arung Manimpahoi III (Matunruang) kemudian menikah dengan cucu 

Arung Turungang bernama Petta Telleang. Dari pernikahan tersebut 

melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Cinnong. Pada saat itu 

Islam mulai menyentuh Manimpahoi, hal ini ditandai dengan diIslamkannnya 

Mattunruang oleh Puang Bellek dan Puatta Massabangnge pada tahun 1606 

M. Cinnong kemudian dinobatkan menjadi Arung Manimpahoi IV. Cinnong 

merupakan wanita pertama di Manimpahoi. Cinnong kemudian menikah 

dengan Bangsawan Bone yang disapa Petta ri Tanete. Dari pernikahan 

tersebut melahirkan seorang anak yang diberi nama La Maddumpu Langi. 

La Maddumpu Langi dinobatkan menjadi Arung Manimpahoi V setelah 

Cinnong wafat. Arung Manimpahoi V menikah dengan Tenriahu yang 



 

 

dikaruniai anak sebanyak empat orang. Anak perempuan tertua bernama 

Maulana, yang kemudian mempunyai tiga orang adik laki-laki yang bernama 

Sumpuan La Tenri Cau, Sumpala La Tenribali, dan Pabbatang La Tenriliweng. 

Maulana dinobatkan menjadi Arung Manimpahoi VI setelah ayahnya 

meninggal. Seorang bangswan Bone datang melamar Maulana yang bernama 

Mangumpeang Daeng Masuang yang merukan cucu Raja Bone XIII (La 

Maddaremmeng) berkuasa sekitar tahun 1631-1644 yang menggantikan 

pamannya La Tenripale To Akkappeang Matinroe ri Tallo. Menikahi banyak 

bangsawan dan  salah satu cucunya yakni putra Arung Cabalu Laloasa Petta 

Naga Towaranie ri Gowa Maturubelae Matinroe ri Bontomanai yang menikah 

dengan I Jamila anak dari Arung Saukang Bulo-bulo dan melahirkan anak 

yang bernama I Mangumpeang Daeng Masuang. I Mangumpeang juga 

merupakan kemanakan sepupu lain La Maddaremeng, Yakni Hadijah I 

Dasenrima anak Arung Matowa Wajo La Pakallongi To Ali. Karena kehadiran 

I Mangumpeang rumah-rumah di Manimpahoi sudsah mulai mattimpaho. 

Dari pernikahan Maulan dan I Mangumpeang melahirkan anak yang diberi 

nama I Malluluang Daeng Mattengnga. Maulana menyerahkan tahta kepada 

suaminya I Mangumpeang Daeng Masuang sebagai Arung Manimpahoi VII. 

I Malluluang Daeng Matengnga dinobatkan menjadi Arung 

Manimpahoi VIII kemudian menikahi anak dari Datu Pattiro Bone dan 

dikaruniai seorang anak yang bernama To Addi Daeng Paroto. To Addi Daeng 

Paroto kemudian mempersunting bangsawan Lamatti bernama Besse 

Kampiri. Dalam pernikahan tersebut melahirkan anak yang bernama I Bolong 

Daeng Maketti dan Bua. To Addi Daeng Paroto kemudian dinobatkan menjadi 

Arung Manimpahoi IX setelah ayahnya wafat.35 

                                                      
35 Muhannis, Hanua Sinjai, h.610-612. 



 

 

I Bolong Daeng Maketti dinobatkan menjadi Arung Manimpahoi X, dan 

yang menjadi Arung atau raja dikerajaan Manimpahoi selanjutnya adalah  La 

Oddung Daeng Paoala, I Fesyuk Daeng Palik, La Herrang Daeng Patompo 

merupakan Regen pertama Manimpahoi yang dilantik pada tanggal 1 Agustus 

1862 M sampai 1864 M. yang menjabat selanjutnya adalah Ciroro Daeng 

Paesa, Makkumpellek Daeng Paesong, Karaeng Mappasessu, Karaeng Indo 

Rukka dan Karaeng Paduppa.36 

Perserikatan Tellu Limpoe dan Pitu Limpoe tidak ditemukan satu 

kerajaan yang bernama kerajaan Sinjai, hanya sebuah tempat di daerah Sinjai 

Timur yang bernama desa Sanjai, hal inilah yang menimbulkan perdebatan 

asal usul nama “Sinjai”. Penamaan Sinjai versi To Saja (Timpae Tana) 

keturunan To Manurung Ujung Lohe. Kemudian banyak pula yang 

berpendapat bahwa nama “Sinjai” berasal dari perkampungan tua di 

kerajaan Bulo-bulo bernama Sanjai. Istilah nama Sinjai yanng berasal dari 

bahasa Makassar yan berarti sama banyak. Dan pada zama Belanda Sinjai 

disebut salah satu wilayah ondee of deling dalam lingkungan afdeling 

Bontaeng37 

Versi Gowa memaparkan ketika Sombaya (Raja Gowa X, I Manriogau 

Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tunipallangga Ulaweng), dalam perjalananya 

kembali ke Gowa setelah berperang dengan kerajaan Bone melalui perairan 

Teluk  one.  aginda menengok ke pantai  angara  ombang kemudian 

bertanya kepada perwiranya tentang negeri tersebut dan mana rumah yang 

lebih banyak dibandingkan Maccini Sombala. Perwira tersebut mengatakan 

Sanjai somangku (sama banyak tuanku) kemudian diulangnya kata Sanjai 

oleh raja Gowa. Dan orang-orang dikapal tersebut memahami sebagai nama 
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bagi negeri yang ada di seberang. Inilah yang menjadi awal disebutnya nama 

Sinjai.38 

Lontarak Manipi menyebutkan To Manurung Manipi muncul di Liju 

sehingga dikenal dengan To Manurung Liju.  To Manurung Liju mengajarkan 

penduduk Manipi untuk bercocok tanam seperti padi, memasang jerat, 

beternak, menangkap ikan, membuat bubu, menenun kain, sarung dan lain-

lain. 

Para leluhur di Manipi pada awalnya membangun pemukiman dengan 

memanfaatkan situs-situs megalitik. Situs tersebut menggambarkan aktivitas 

leluhur Manipi dengan mata pencarian bercorak agraris. Pengairan Balakia, 

Mata Air Carumbang, Buhung Toaya, Buhung Padaelo. Situs tersebut 

menggambarkan peradaban budaya masyarakat Manipi yang tersebar dan 

cenderung lebih maju. 

Sebelum Manipi menjadi kerajaan terdapat komunitas yang terdiri 

dari anang-anang kemudian berkembang lebih besar hingga muncullah 

gallak-gallak kemudian bersatu menjadi hanua atau kampong yang dipimpin 

oleh To Matoa. Muncullah sosok To Manurung yang mempersatukan hanua 

atau kampong menjadi satu kerajaan. 

Manipi dalam bahasa Bugis berarti liang lahat atau liang kubur atau 

bisa juga disebut alam kematian. Kata manipi lahir dari kata passipik yang 

berarti jepitan kemudian bertransformasi menjadi manynyipik yang berarti 

menyempit atau sempit. Kata Manynyipik inilah yang menjadi penanda 

sebuah pemukiman yang memiliki pemerintahan dan namanya dikenal 

dengan Manipi. 
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Raja atau Arung yang pernah berkuasa di Manipi adalah To Manurung 

Liju, Kasa Bulaeng Tali Bannang, Sawalang Daeng Manyobalang, Ampa Daeng 

Paola, Dapi Deppalallo, Puttiri Daeng Matekne, Patongko Daeng Pasampo, 

Nyampa Daeng Pabeta, Mangguliling daeng Sitonra, Besse Rameng dilantik 

oleh kolonial menjadi regen Manipi pada tanggal 1 Agustus 1862- 27 Oktober 

1865 M, Makkunase Daeng Matekko berkuasa mulai tahun 27 Oktober 1865 

M- 22 Maret 1873 M, Tammu Daeng Parenring, Lebu Daeng Malluru dilantik 

pada tanggal 18 April 1873 M sampai tahun 1881 M, Maddukelleng Puatta 

Loloa, Baso Daeng Pattinung dilantik pada 4 Maret 1881- 2 Agustus 1881, 

Baso Daeng Papada dilantik pada tanggal 25 Desember 1896 sampai 1913, 

Andi Jayalangkara Puatta Lombe, Puatta Tombong, Puatta Saleh dan 

Katodeng Daeng Sibatu.39 

Kerajaan lain yang melebur ke dalam federasi Pitu Limpoe adalah 

kerajaan Terasa. Berdasarkan letak geografisnya kerajaan Terasa berada di 

wilayah kerajaan Bone karena berada di sebelah utara Sungai Tangka. 

Kerajaan terasa berawal dari Laha-laha Toa yang merupakan peradaban tua. 

Salah satu bukti peninggalan artefak peradaban kuno di Laha-laha Toa adalah 

embae dan dua keramik berasal dari Dinasti Ching, Cina pada abad XVII-XVII 

yang dijadikan sebagai Kalompoang oleh masyarakat. 

Adapun raja yang pernah berkuasa di kerajaan Terasa adalah I Baso 

Cellak, Palocoi Petta Pada, La Donggo Daeng Paliheng, Beta Daeng Massiga, 

Pajagai Daeng Mangatta, Nuhung Daeng Pasanrang, Ringgang Daeng 

Mattimbang, I Becce Mattudng Daeng Matata, dan Keleng Daeng Patappu.40 

B. Kepercayaan Masyarakat Sinjai Pra-Islam 

Abu Hamid, menyimpulkan bahwa ada tiga bentuk kepercayaan pra-
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Islam di Sulawesi Selatan, yakni : 

a. Kepercayaan terhadap arwah nenek moyang 

b. Kepercayaan terhadap dewa-dewa patuntung. 

c. Kepercayaan pada pesona-pesona jahat41 

Kepercayaan tentang adanya arwah dan dewa bersifat abstrak, 

berbeda dengan pesona-pesona jahat yang bersifat konkrit berkaitan dengan 

mistisme. Sosok yang memiliki kekuatan supranatural. Masyarakat Bugis 

mengenal pesona-pesona tersebut dengan parakang (manusia jadi-jadian, 

menyakiti dan mencelakai ibu hamil, bayi), poppo (kepala manusia tanpa 

badan hanya terdapat organ saja yang terbang kemana saja), Paqdoti-Tujua 

(manusia yang mampu mengendalikan jin, untuk menyebar santet, guna-

guna dan ilmu sihir lainnya. 

Abdullah Renre mengemukakan kepercayaan patuntung berasal dari 

kelompok masyarakat yang mendiami kaki Gunung Bawakaraeng. Mereka 

membentuk komunitas tersendiri karena menolak ajaran Islam lalu turun 

gunung sampai ke arah Timur pesisir kemudian menamakan komunitas 

mereka dengan nama Kajang yang kemudian negeri tersebut disebut Tana 

Toa (Negeri Tua).42 

Buku De Patoengtoeng  yang ditulis oleh W.A Penard mengemukakan 

pada awalnya komunitas ini menempati Kompang di gugusan Timur Wawo 

Karaeng (Bawakaraeng) kini menjadi desa di daerah Manimpahoi (Sinjai). 

Komunitas kepercayaan Patuntung masih menganggap bahwa Kompang 

sebagai tanah leluhur mereka sebagai sumber tradisi Adaw Kompang, Panjai 

(Regalia) dari Lembaya yang disebut Sabilawangi ri Kompang; Panji keberian 
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Kompang. Dari daerah Kompang kemudian berpencar sampai ke daerah 

Luwu, Bone, Bantaeng dan Gowa, dari sana kemudian pindah ke Jawa dan 

tanah Rum (Roma). Jika orang Kajang mengaku daerahnya sebagai Posi Tana 

(Pusat Tanah/tanah tempat asal-usul manusia) rupanya ini juga diakui 

masyarakat Kompang.43 

Patuntung dapat diartikan sebagai tuntunan, penuntun. Patuntung 

merupakan suatu kepercayaan yang dianut oleh masyarakat disekitar lereng 

Timur Bawakaraeng-Sinjai Barat dan di Balagna-Kajang pesisir Timur 

Bulukumba.44 Dlam kepercayaan patuntung dewa tertinggi disebut 

Tokammaya Kanana, dewa yang menciptakan alam berserta isinya. Dewa 

yang bertindak sebagai pengawas yang menjaga bumi terutama manusia 

disebut Patanna Lino.45 

Masyarakat Kajang menyebut Tuhan Yang Maha Esa sebagai Turieq 

Aqraqna. Mereka percaya terdapat roh-roh yang menjaga tempat-tempat 

khusus seperti hutan. Kemudian tempat tersebut dikramatkan karena dijaga 

oleh roh baik maupun roh jahat. Kemudian terdapat dewa langin yang 

disebut dengan purung-purung, dewa ini dipuja pada saat ritual meminta 

hujan. Dewa bumi disebut dengan Sihaona Butta. Ciri khas masyarakat kajang 

yakni berpakaian serba hitam (Kajang Leqleng) yang merupakan perintah 

Turieq Aqraqna.  , simbolyang mereka gunakan yakni kesederhanaan dan 

kejujuran (Kamase-masea).46 

Selain terdapat komunitas kepercayaan patuntung, sebagaian 

masyarakat Sinjai mempercayai keberadaan arwah nenek moyang. Arwah-

                                                      
43 W.A Penard, De Patoengtoeng, diterjemahkan oleh Shamsuddin dan Mouhd. Mas 
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arwah ini dipercayai berada disuatu tempat yang kemudian tempat tersebut 

dikeramatkan (makarame). Tempat-tempat tersebut berupa pohon besar dan 

rindang seperti aju ara (pohon beringin), batu yang mempunyai bentuk aneh, 

puncak-puncak bukit/gunung, sungai-sungai dan benda-benda arajang yang 

biasa diistilahkan dengan pallohe.47pallohe berasal dari kata Puang Lohe yang 

artinya Yang Berrkuasa, yakni dewa tertinggi diantara penguasa alam lain. 

Pallophe merupakan  wadah persembahan/penghortmatan kepada leluhur 

yang biasanya ditempatkan di rakkeang. Pallohe dibuat seperti ranjang mini 

yang diberi kelambu warna kuning dan merah, berisi benda-benda antik 

maupun arca benda-benda kerajaan. Persembahan untuk pallohe paling 

sering dilakukan sebelum dan sesudah acara pernikahan. Hal yang sama 

dilakukan pada ritual mappano. Arwah nenek moyang yang berada pada 

tempat-tempat dikeramatkan disebut Puang Neneq dalam istilah umum 

disebut Pakkonroang. Penunggu tempat disebut La Marupeq (orang yang 

beruntung). Hal ini bermakna penghargaan sekaligus penghormatan kepada 

Pakkonroang agar tidak mengganggu dan menjaga dan memberi 

keberuntungan. 

Bagi masyarakat yang percaya mereka mendatangi tempat tersebut 

dengan membawa sesajian. Waktu-waktu melakukan ritual tersebut 

dijadikan sebagai momentum ziarah, pasca kelahiran, sebelum pernikahan 

dan acara hajata. Ritual memberikan sesajien tersebut diistilahkan dengan 

Mappano (sesaji diberikan kepada arwah dunia ghaib bawah) dan Mappaenre 

(sesaji yang diberikan kepada arwah dunia ghaib atas). 

Dengan melakukan ritual tersebut masyarakat percaya bahwa 

doa/hajatb mereka akan dikabulkan oleh Pakkonroang. Dengan mengikatkan 
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simpul pada tempat-tempat yang dikeramatkan. Apabila hajat/doa tersebut 

dikabulkan mereka akan kembali membuka simpul ikatan tersebut. Mereka 

membawa sesajen atau menyembelih hewan kambing atau sapi ditempat itu 

sebagai ungkapan syukur. 

Daerah Sinjai terkenal ritual persembahan sesajen kepada arwah 

nenek moyang dapat disaksikan pada acara adat Mappogau Sihanua, pesta 

adat Karampuang. Ritual ini dilaksanakan setahun sekali setelah panen. 

Ritual persembahan ini telah menjadi destinasi wisata life yang 

diselenggarakan pada bulan November atau Desember. Masyarakat 

Karampuang percaya adanya penjaga air yang disebut cinna gauqe dan cinna 

bolong sebagai penjaga gunung. Penjaga hutan yang disebut dewata ri tuli 

dan untuk padi dan beras memiliki penguasa khusus yang disebut 

sangiaseri.48 

Didaerah pesisir Sinjai juga terdapat ritual yang diadakan masyarakat 

muara Sungai Tangka di Kelurahan Lappa yang dikenal sebagai pesta 

Nelayan. Pesta Nelayan ini dimeriahkan dengan berbagai lomba seperti 

lomba hias perahu dan lomba balap Katinting (perahu tradisional). Untuk 

mengawali pesta ini sebelumnya diawali dengan ritual Mappaenre Tasiq 

(mengapungkan sesaji di lau) di muara sungai Tangka. 

Ritual Mappaenre dan Mappano yang dilakukan masyarakat Sinjai 

merupakan sisa kepercayaan cosmogini. Kepercayaan cosmogini 

mempercayai adanya tiga lapisan sarwa (alam) yakni Boting Langiq (dunia 

atas), Kale Lino (benua tengah) dan Paratiwi (dunia bawah). Menurut 

konsepsi pembagian lapisan alam ini masing-masing penguasa wajib 

diberikan persembahan sebagai wujud penghormatan oleh manusia. 
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Persembahan sesajen diperuntukkan bagi to halusq (makhluk halus) 

atau biasa juga disebut dengan totenrita (tak kasat mata). Dalam 

persembahan sesajen tersebut diikuti perapalan mantra-mantra/ kalimat-

kalimat doa yang disertai pembakaran kemenyan.49 

Kepercayaan masyarakat terhadap roh-roh dan dewa disebut 

animisme. Anismisme percaya pada dua jenis roh yakni roh manusia/hewan 

dan roh yang  bukan keduanya. Hal ini mengindikasikan roh akan tetap hidup 

walaupun jasadnya sudah mati. Konsep reinkarnasi dalam agama Hindu-

Buddha sangat mirip dengan kepercayaan animisme.50 

Mengenai kematian masyarakat Sinjai pra Islam mengenal empat 

macam yakni : Mallajang (menghilang), ri baluburu (ditumpuk), ri tunu 

(dibakar), dan ri lamung (ditenggelamkan).51 Mallajang hanya terjadi pada to 

manurung, kematian yang mendapat perlakuan dengan cara ri balubulu 

apabila terjangkit epidemi/ penyakit menular. Orang-orang yang terpapar 

penyakit tersebut kemudian meninggal di satukan dalam satu tempat untuk 

ri baluburu. Jenis pemakaman ini dapat dilihat di perkuburan Soppeng-

Turungang Sinjai Barat. 

Kepercayaan lain yang masih dilaksanakan  masyarakat Sinjai sampai 

sekarang adalah salli-massalli (berprilaku khusus) atau pemmali 

(pantangan). Massalli dan pemmali dilakukan dalam keadaan tertentu 

dengan perilaku khusus. Misalnya, wanita hamil massali tidak makan ikan 

pari karena dipercaya tulang bayi akan sama dengan tulang ikan pari yang 

lembek. Adapun pemmali yakni mengeluarkan uang pada malam hari karena 
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dipercaya uang yang tersisa akan diambil to alusuq. 

Pemmali merupakan pantang untuk berbuat atau mengatakan 

sesuatu. Pemmali dipercaya dapat melindungi diri dari bala (sesuatu yang 

dapat mencelaka atau merugikan).52 

Sampai kini, sebagaian masyarakat sinjai juga percaya akan hari-hari 

pantangan untuk beraktivitas. Moment waktu atau hari pantangan terkait 

dengan era perjalanan hidup manusia, misalnya : pernikahan , memulai 

usaha dagang, membeli barang, memulai menanam padi, merantau dan lain-

lain.53 kepercayaan pada adanya hari  baik dan buruk sulit untuk dihilangkan. 

Resiko atau dampak pelanggaran pemilihan waktu yang salah akan terjadi 

dikemudian hari. Adanya rasa takut mabusung (kualat) yang beresiko di 

pacidda (dicela atau dicibir) akibat ingkar dan meremehkan nasehat orang 

tua dahulu. 

Memilih waktu yang tepat sebelum memulai dan melakukan sesuatu 

sangat penting bagi masyarakat yang percaya, sehingga dicari waktu yang 

berkualitas tuwo (hidup) dan mallise (berisi) untuk mendapat keselamatan 

serta hasil yang memuaskan. Sebaliknya tiga kualitas waktu yaitu maddara 

(berdarah), mate (mati), lobbang (kosong) adalah petunjuk untuk tidak 

melakukan aktivitas pada hari itu. Hal ini karena ketiga istilah tersebit 

dimaknai sebagai kerugian atau kecelakaan. 

C. Kedatangan Panritta  di Sinjai dan Respon Masyarakat Terhadap 

Penerimaan Islam 

Indikasi awal terkait pembahasan kedatangan Islam di Sinjai 
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ditemukan keberadaan sebuah areal pemakaman umum yang dikenal 

Demmaq. Karena didalamnya dimakamkan seseorang dengan Puang 

Demmaq. Nama Demmaq identik dengan pelafalan bahasa Bugis untuk nama 

daerah di pulau Jawa yakni Demak. Walaupun tidak ada informasi yang pasti 

apakah Puang Demmaq adalah seorang muslim. Tetapi jika menelisik sejarah 

kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama dipulau Jawa yang 

didirikan oleh Raden Fatah pada tahun 1478 M. Raden Fatah merupakan 

salah satu putera raja Majapahit Brawijaya V.54 Kata Demma ditemukan pula 

pada nama seorang anak raja Bulo-bulo V Aputappareng yang sezaman 

dengan raja Tumaparrisi Kallona. Anak tersebut bernama La Sudewi 

Matinroe ri Demmaqna.55 

Terkait dengan Informasi diatas menguatkan asumsi bahwa Puang 

Demmaq adalah seorang muslim. Dan kedatangan Islam di Sinjai ditandai 

dengan makam Puang Demmaq di Demmaq. Pada naskah Attoriolongnge ri 

Ujung Loe (Kisah Silsilah Ujung Loe) ditulis, Tumaparrisi Kallona yang 

merupakan Raja Gowa IX (1510-146)56 berperang dengan demmaqe (orang 

Demak). Dibawah pimpinan  Arung Sanjai, orang Bulo-bulo dan satu daerah 

lagi yang tidak disebutkan Namanya diberikan garasi oleh raja Gowa IX jika 

mampu mengalahkan demmaqe. Perang yang berlangsung selama satu hari 

tersebut membuah demmaqe dikalahkan. Berkat kemenangan tersebut raja 

Gowa menempatkan Bulo-bulo sebagai saudara Kerajaan Gowa.57. 

Keterangan dalam naskah ini membuktikan hubungan yang erat 
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antara Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bulo-bulo yang makin dipererat ketika 

demmaqe berhasil dikalahkan. Serangan demmaqe yang berhasil digagalkan 

oleh pasukan dari Kerajaan Bulo-bulo yang mengakibatkan beberapa 

demmaqe tertinggal dan dijadikan tawanan perang. Tawanan yang tersissa 

dibawa pulang oleh pasukan Kerajaan Bulo-bulo. Diantara mereka ada yang 

dikenal menonjol yang kemudian dikenal Puang Demmaq. Terkait dengan 

informasi tersebut bahwa beberapa muslim menetap di Sinjai dalam kurun 

waktu 1510-1546 M. 

Raja yang mula-mula memeluk Islam di Tiro yakni Lauru Daeng Biasa 

pada tahun 1604 M yang di Islamkan oleh Abdul Jawad Khatib Bungsu atau 

yang dikenal dengan Datuk ri Tiro. Setelah Islam diterima raja dan datuk 

bekerja sama untuk menyebarkan Islam didaerah sekitarnya sampai ke 

wilayah Sinjai. Keislaman I Towa Suro terjadi sekitar 1604. Mengenai kapan 

masjid al-Mujahidin didirikan tidak diketahui secara pasti. Begitupun kapan I 

Towa Suro menyatakan diri memeluk Islam kemudian setelah memeluk 

Islam aktivitas penyebaran Islam yang dilakukan Datuk ri Tiro di Kerajaan 

Lamatti tidak ditemukan informasi yang valid. 

Keberhasilan Datuk ri Tiro menyebarkan Islam di tanah Tiro dan 

sekitarnya menjadi kabar yang menghebohkan. Kabar heboh tersebut tak 

hanya sampai dikerajaan Lamatti namun juga sampai dikerajaan Bulo-bulo. 

Pada masa pemerintahan I Datu Daeng yang merupakan arung Bulo-bulo VII 

terjadi kemelut interna yang berakhir dengan pemakzulan dan Aru 

Sapotinggi disinyalir sebagai provokator. Aru Sapotinggi kemudian dipecat 

dan digantikan. Aru Sapotinggi yang telah dipecat disarankan ke Gowa untuk 

mencari tahu kebenaran tentang purukanna decengnge pole riaja (kantong 



 

 

kebaikan dari barat).58 

Pemakzulan I Datu Daeng digantikan oleh I Daommo Mabbissuneng 

Eppaqe. Dua puluh malam sebelum meninggal I Mabbisuneng Eppae bertemu 

dengan utusan Gowa karaeng Cenrana. Karaeng Cenrana di utus ke kerajaan 

Bulo-bulo untuk menyampaikan maksud raja Bulo-bulo mengajak palili’ 

passiajengnya (raja bawahan) untuk bersama-sama memeluk Islam. Setelah 

seratus hari wafatnya ibunda La Pateddungi diangkat menjadi raja Bulo-

bulo.59 

Terkait dengan informasi tersebut menginformasikan bahwa kerajaan 

Gowa dalam mengajak elite kerajaan di Sinjai untuk menyatakan diri 

memeluk Islam secara damai. Kerajaan Gowa mengutus seorang wakil untuk 

memberi informasi terkait Islam. Raja yang didatangi tidak langsung 

menerima hal tersebut akan tetapi mendiskusikan terlebih dahulu kepada 

para elite lainnya. Hal ini mencerminkan seoarang raja tidak boleh membuat 

keputusan sebelum diadakannya musyawarah. 

La Pateddungi merupakan raja Bulo-bulo yang ke IX, beliau 

menggantikan ibunya Puatta Mabbissuneng Eppae yang wafat karena 

terserang penyakit. La Pateddungi pun bermusyawarah bersama gella 

Saukang dan Samataring untuk mendiskusikan ajakan kerajaan Gowa. La 

Pateddungi juga telah lama mencari keberadaan yang sebenar-benarnya 

Tuhan. La Pateddungi mengutus Aru Sapotinggi, salah seorang anak saukang, 

salah seorang anak Samataring dan salah seorang anak aru Tondong. 

Keempat orang ini diutus sebagai pemimpin kelompok yang tiap kelompok 

terdiri atas sepuluh orang. Aru Sapotinggi diberikan dua misi yang pertama 

                                                      
58 Basrah Gissing, Attoriolonge ri Tondong, Bulo-bulo, Lamatti (Sejarah Kerajaan 

Bulo-bulo, Tondong, Lamatti :Suatu Bentuk Manifestasi “Sinjai Bersatu”, h. 51-53 
59 Basrah Gissing, Attoriolonge ri Tondong, Bulo-bulo, Lamatti (Sejarah Kerajaan 

Bulo-bulo, Tondong, Lamatti :Suatu Bentuk Manifestasi “Sinjai Bersatu”, h. 173-183. 



 

 

adalah menyampaikan amanah kepada raja Gowa bahwa La Pateddungi 

menerima Islam dan bermaksud melamar I Sabesia Karaeng Lomoro anak 

Tunijallo. 

Tiga malam merupakan waktu yang ditempuh kelompok tersebut 

sampai ke kerajaan Gowa. Setelah sampai di wilayah kerajaan Gowa mereka 

tiba di kediaman karaeng Popo.60 Arung Sapotinggi kemudian bertemu 

dengan raja Gowa menyampaikan bahwa La Pateddungi menerima ajakan 

raja Gowa untuk memeluk Islam. 

 Rombongan kembali ke kerajaan Bulo-bulo kecuali Arung Sapotinggi 

untuk mempersiapkan kedatangan Datuk ri Bandang bersama keponakannya 

yang bernama Ince Ading.  Seusai shalat Jumat pertama pada tanggal 9 

November 1607 Arung Sapotinggi, Ince Ading dan Datuk ri Bandang berlayar 

ke Bulo-bulo dan tiba di muara Sungai Sanjai atau Babanna Bulo-bulo. Sungai 

ini merupakan jalan pintu masuk ke pusat Bulo-bulo di Kalaka. 

 Dua hari kemudian yakni pada hari Ahad menjelang Magrib 

rombongan tiba di Sungai Sanjai. Pada malam hari, Datuk ri Bandang datang 

menemui  raja Bulo-bulo. Arung Sapotinggi merupakan orang yang pertama 

kali menyatakan Islam kemudian raja Bulo-bulo dan kemudian Arung 

Tondong (meskipun sudah mengikrarkan syahadat yang dituntun oleh Puang 

Belle) mengikrarkan syahadat diikuti oleh para gella. Pada keesokan hari 

barulah seluruh rakyat Bulo-bulo menganut Islam. Raja Bulo-bulo La 

Pateddungi memeluk Islam adalah tanda  bahwa Islam telah resmi masuk di 

Tellu Limpoe61 

Keislaman La Pateddungi dan pernikahannya dengan I Sabesia 

Karaeng Lamoro berimplikasi pada dua hal penting yaitu keIslaman La 

                                                      
60 Karaeng Popo merupakan tomarilaleng (abdi dalem Kerajaan Gowa) 
61 Muhannis, Hanua Sinjai, h.49-53. 



 

 

Pateddungi secara otomatis menjadikan Islam sebagai agama kerajaan. 

Penyebaran Islam di kerajaan bulo-bulo mendapat kemudahan karena 

backup dari penguasa. Hubungan persaudaraan kerajaan Gowa dan kerajaan 

Bulo-bulo semakin erat tak hanya bersifat politis tetapi juga melibatkan 

relasi kekerabatan. 

Keislaman La Pateddungi dan beberapa penguasa lain, tidak semerta-

merta diikuti oleh penguasa lain di wilayah kerajaan Bulo-bulo. Tujuh hari 

setelah La Pateddungi menyatakan diri masuk Islam, Latoqe Aru Sanjai yang 

tak lain meruapak paman La Pateddungi belum memeluk Islam. Latoqe 

beralasan tidak rela ripacuku (rukuk) ripaconga (menghadap) kebarat 

berpapasan dengan matahari. Latoqe baru akan menyatakan diri masuk 

Islam setelah babi dihutan habis dan menghentikan kebiasaan judinya. Dan 

kemudian apabila La Pateddungi memaksanya memeluk Islam maka ia akan 

memisahkan diri dari kerajaan Bulo-bulo dan menyatakan perang. Akan 

tetapi beberapa hari berselang Latoqe kemudian memeluk Islam bersama 

aru Baringeng.62 

Keislaman Latoqe dan Aru Baringeng tidak hanya dipengaruhi oleh 

Datuk ri Bandang terdapat faktor lain yang memepengaruhi proses 

keIslaman mereka. Proses tersebut adalah belajar memahami Islam lebih 

spesifik dan peran kolega sesama penguasa lain. testimoni pengalaman 

keIslaman koleganya mampu menumbuhkan keyakinan dan kesadaran 

Latoqe dan Aru Baringeng untuk memeluk Islam. Pola keIslaman Latoqe 

hampir sama dengan pola keIslaman sahabat  Rasulullah Saw, Umar bin 

Khattab. 
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Setelah memeluk agama Islam sekaligus menjadikan Islam sebagai 

agama resmi, Kerajaan Bulo-bulo menyerahkan urusan Sara’ (syariat) kepada 

I Dato, dan pangaderreng diatur oleh sullewatang. Selama bermukim di 

wilayah kerajaan Bulo-bulo dalam otoritas Datuk ri Bandang meliputi 

penyembelihan kerbau, pernikahan, memandikan dan mengkafankan 

jenazah, menerima dan menyalurkan zakat fitrah/maal. 

 Setelah tiga tahun berada di kerajaan Bulo-bulo didirikanlah mesjid di 

Wattang. Mesjid tersebut dibangun dari batu yang berasal dari tiga buah 

gunung yakni gunung Pake, gunung Sanjata dan gunung Mamessong. Setelah 

mesjid selesai dibangun Datuk menyarankan agar dilantik mokki.63 

Dilantiklah ke empat puluh mokki oleh Datuk. Mokki tersebut merupakan 

keturunan dari para gella. Pembinaan empat puluh orang mokki tersebut 

mencerminkan Datuk ri Bandang melakukan pembinaan umat sekaligus 

kaderisasi pelanjut dan pengembang Islam dimasa yang akan datang. 

Pada bulan Ramadhan, Aru Batu Pake berulah, ia merokok terang-

terangan kemudian menyebar isu bahwa datuk plin plan dan isu tersebut 

disetujui oleh Arung, mengumpulkan zakat untuk menumpuk harta. Setelah 

melantik mokki, Datuk berniat kembali ke Gowa. Kepulangan datuk ke gowa 

tanpa adanya alasan yang jelas membuat masyarakat sekaligus penguasa 

gelisah. Penyebab kegelisahan tersebut terungkap karena ulah Aru Batu 

Pake. Aru Batu Pake kemudian dipecat. Atas perintah La Pateddung, Aru 

Sapotinggi bersama Aru Bonto Pale berangkat ke Gowa untuk membujuk 

datuk kembali akan tetapi permintaan tersebut ditolak oleh datuk. Datuk 

meminta Aru Sapotinggi tinggal untuk belajat adeq sara (aturan-aturan 

syariat). Kembalinya Aru Sapotinggi dari Gowa bersamaan dengan 

                                                      
63 Mokki merupakan orang yang selalu di Mesjid (pengurus masjid atau pegawai 

Syariat) 



 

 

meninggalnya La Pateddungi. La Pateddungi kemudian digantikan oleh 

adiknya La Massiajeng. Aru Sapotinggi di angkat menjadi kadi (pemimpin 

saraq).64 

Proses Islamisasi di Sinjai (negeri Tellu Limpoe dan Pitu Limpoe) 

dapat dibagi menjadi tiga arus yakni yang pertama, masa pemelukan agama 

Islam secara individu dari kalangan elite kerajaan (Arung) melalui jalur 

Datuk ri Tiro di daerah Tiro Bulukumba pada tahun 1604 M. kedua, raja 

Bulo-bulo mengucapkan dua kalimat syahadat menjadi tanda masuknya 

Islam secara resmi dan wajib diikuti oleh seluruh rakyat. Ketiga, setelah 

Islam resmi menjadi agama kerajaan yang selanjutnya dilakukan adalah masa 

syariah Islam. Tiga arus masuknya Islam di Sinjai yakni arus Datuk ri Tiro, 

arus Datuk ri Bandang dan arus dari Bone. 

a. Arus Datuk ri Tiro 

Gelombang pengajian ajaran Islam di Tiro Bulukumba yang 

berbatasan dengan kerajaan Bulo-bulo Sinjai. gelombang pengajian ini 

banyak menarik perhatian masyarakat belajar Islam termasuk masyarakat 

yang berada di kerajaan Bulo-bulo. Pihak kerajaan yang ada di Sinjai 

kemudian mengirim utusan untuk melakukan penelitian partisipatif dengan 

mengutus beberapa orang berangkat ke Tiro untuk belajar secara langsung. 

Setelah menerima Islam raja, bangsawan dan rakyat Istana berinisiatif  

melanjutkan syiar Islam. Raja dan tokoh tersebut adalah :65 

1) Pada Kerajaan Tondong terdapat nama Kahare Daeng Mallabasa, 

dan Puang Belle. 
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2) Pada Kerajaan Bulo-Bulo, terdapat raja La Pateddungi, dan Puatta 

Massabange di Talle bersama; Karaeng Bodo-Bodo di Bikeru, La 

Mappa di Talle dan sekitarnya. Di Bulo-Bulo juga ada, Syekh Ibrahim 

Bin Rahmat bergelar Tuan Sengngo di Bontopala, Puang Jawa di 

Baringeng, Puang Salama dan Puang Sapanang di Pattalassang, 

Puang Janggo dan Puang Pekkong di Dumme (Sinjai). 

3) Kerajaan Lamatti, Islam pertama kali diterima oleh Arung Lamatti VI 

yaitu Towasuro bersama Syekh Abu Bakar, dalam perkembangan 

Islam selanjutnya disebutkan nama; Syekh Husain, A.Makkuraga 

Daeng Pagau yang bergelar Matinroe ri Masiji na. Pada kerajaan ini 

juga disebutkan adanya “ aloggo” yang dikenal dengan Puang  elle 

bersama dengan tiga orang temannya; ..... Daeng Parani, Raja Daeng 

Mattojeng, dan .... Daeng Pahongin. Puang Belle dan Puang 

Maccambangnge kembali dari Tiro bersama Abdul Jawad Khatib 

Bungsu dan pertama-tama melakukan pengislaman kepada raja 

Tondong dan Lamatti. Disebutkan juga, datangnya utusan Islam dari 

Gowa (Mustafa Puatta Massambange) yang mendapat izin dari 

Datuk ri Bandang (Abdul Makmur Khatib Tunggal) untuk 

mengislamkan Aru Bulu di Talle Di Lamatti juga terdapat nama 

pengajur Islam abad XVII yang bernama Laming,Wali Pute, sezaman 

dengan Raja Bone XI Sultan Adam Matinroe ri Bantaeng. Baginda 

inilah yang memberikan izin kepada Wali Pute untuk menyebarkan 

agama Islam di Lamatti sekaligus mengajarkan shalat, puasa dan 

zakat. Dari data ini terdapat dua nama yang serupa disebutkan yaitu; 

Puatta Maccambangnge dan Puatta Massabangnge, ada 

kemungkinan kedua nama ini adalah orang yang sama hanya 



 

 

penyebutannya saja yang berbeda. Indikasinya terlihat dari periode 

yang sama dan gelaran yang sama pula yaitu puatta. Adapun 

disebutkan adanya Puatta Massabangnge berguru pada Tuanta 

Salamaka Syekh Yusuf pada tahun 1650, dapat dikompromikan 

dengan adanya masa tersebut tidak terlalu jauh dari masa Islamisasi 

Bulo-Bulo tahun 1607 

4)  erajaan Turungeng, Sallatang  aeng  a  Jumba putra raja 

Turungeng La Tenri Waru. La Tenri Waru mempunyai makam yang 

nisannya bercabang dua (Nisan Mappakae) sebagai tanda bahwa 

beliau belum menerima Islam. Anaknya Sallatang  aeng  a  umba 

menerima Islam dari Datuk Ri Bandang, dan menyerbarkannya di 

pesisir sebelah Utara Gunung Lompo Battang. 

5) Kerajaan Manipi Turungeng, To Maeppe Daeng Situnchu Puatta 

Bontosalama. Puatta Bontosalama dikenal dengan tujuh nama; 1) 

Tellettu Mangunjungi Dg. Paliheng, 2) Sallatang Dg. Rimoncong, 3) 

To Maeppe Daeng Situnchu, 4) Petta Lalo, bila berada di Turungeng, 

5) Petta Salabettae, bila berada di Korong, 6) Petta Lebba Songko, 

bila berada di Lempangan, 7) Puatta Magguliling. 

6) Kerajaan Manimpahoi, La Bolong Dg. Makketti Arung Manimpahoi X 

yang merombak struktur kepemimpinan Manimpahoi. Memperluas 

wilayah kerajaan Manimpahoi. Serta menambah dua unsur adat  

dengan memasukkan jabatan kali atau kadhi  sebagai anggota 

dewan adat baru. Pada era I Labolong Daeng Maketti pengembangan 

syiar Islam begitu fenomenal dan menyentuh hampir seluruh sendi-

sendi masyarakat.  

7) Kerajaan Pao. Kerajaan Pao adalah lebih tepatnya disebut 



 

 

kekaraengan yang merupakan persekutuan dari adat Pao. Demikian 

juga dengan Kerajaan Suka dan Kerajaan Belasuka keduanya 

merupakan kesatuan adat yang dipimpin oleh seorang karaeng dan 

keduanya bersekutu dengan Pao. 

8) Kerajaan Terasa, Kerajaan Suka dan Kerajaan Balasuka. Sebagai 

wilayah persekutuan dari kerajaan Turungeng kerajaan-kerajaan ini 

disebutkan sebagai pengikut dari arus islamisasi yang terjadi ketika 

itu. Bahkan mereka adalah pendukung setia dari Raja Turungeng 

Sallatang  aeng  a   umba putra Raja Turungeng La Tenri Waru. 

b. Arus Datuk ri Bandang 

Setelah mengislamkan La Pateddungi dan kemudian memilih menetap 

di Bulo- ulo,  atuk ri  andang juga menutun Sallatang  aeng  a  umba 

mengikrarkan dua kalimat syahadat dan kemudian menyebarkan Islam di 

pesisir sebelah utara Gunung Lompo Battang. Kerajaan-kerajaan kecil 

(ballitudang) menyambut baik syiar Islam tersebut, sehingga raja Turungeng 

kemudian dijuluki (Kaju Mallabakka Lekakna) atau Bangun Madingingnga 

Jeknekna. Ballitudang terhimpun dalam dua belas atau Punggawa atau hulu 

balang, yaitu : Turungeng, Lamatti, Tondong, Bulo-bulo, Terasa, Manimpahoi, 

Suka, Balassuka, Tokka, Kolasa, Pao dan Patukku (sampulo ruanna roko ri 

turungeng).66 

c. Arus dari Bone 

Raja Bone XI Sultan Adam Matinroe ri Bantaeng mengutus satu ulama 

untuk menyebar Islam di wilayah kerajaan Lamatti yang dikenal dengan Wali 

Pute. Penerimaan Islam melalui raja dianggap hal yang efektif juga 

memperlancar diterimanya Islam dalam suatu wilayah. 
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Pergaulan yang tidak merata dan tidak adanya persamaan hak dalam 

masyarakat mengakarkan perbudakan yang sistematis sehinga menciptakan 

kasta dalam masyarakat. Perbudakan tersebut mengakibatkan masyarakat 

terpinggirkan dan tidak terlaksana hak-haknya. Kelompok yang 

terpinggirkan tidak diberikan pilihan karena kebodohan dan kemiskinan, 

menuruti perintah yang berkuasa dan tidak berani menyampaikan pendapat 

apalagi menuntut hak sebagai warga. 

Hal-hal mistis yang penuh dengan takhayul, merupakan ciri 

masyarakat sebelum Islam datang. Mompokna Tajange ri Sinjai yang berarti 

terbitnya terang di Sinjai merupakan suatu konotasi sebelum Islam datang di 

Sinjai masyarakat berada dalam kegelapan baik dari pengetahuan maupun 

aspek sosial. Terdapat falsafah bugis yang masih dipertahankan setelah Islam 

datang di Sinjai yakni : maliliu sipakkainge, rebba sipatokkong, mali siparappe, 

sirui menre tessirui no tessikaereng alebbong : Lempu, getteng, ada tongeng, 

temmappasilaingeng, adapi na gau, nabolai sining jamang’e nenniya pangulu 

sagala’e. Riyoloi napatiroang, ri tengngai na paddaga-raga, ri munri na pa 

ampiri. Kemudian muncul ungkapan yang bernuansi islami; Tellumi parellu ri 

akkatenning; 1) Tau’e ri Puang Allaa Ta’ala, 2) Siri’e ri padatta ripancaji, 3) 

Siri’e ri watakkaleta 

Falsafah tersebut bermakna nasehat kepada bangsa agar masyarakat 

senantiasa saling mengingatkan akan kebaikan, saling membantu, dan 

senantiasa memiliki sikap jujur, teguh pendirian, menepati janji, adil dalam 

menegakkan hukum, konsisten dalam kebenaran, dan berpengetahuan luas. 

Selain itu terdapat juga nasehat kuno yang sudah bernuansa islami yaitu; 

hendaknya manusia menjaga ketakwaan kepada Allah Ta ala (ketakwaan 

tidak hanya berarti takut kepada Allah, tetapi di dalamnya terdapat cinta, dan 



 

 

ketaatan atas perintah dan laranganNya), hendaknya manusia juga menjaga 

harga dirinya dari sesamanya makhluk bahkan harga dirinya bagi segenap 

jiwa dan raganya.  
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BAB III  
STRATEGI ULAMA/ TOPANRITTA DALAM MENYEBARKAN 

ISLAM DI SINJAI 

A. Panrita Perintis Islam di Sinjai pada abad XVII 

Penyebaran agama Islam di daerah Sinjai tidak lepas dari peranan 

Dato ri Tiro (Abdul Jawad Khatib Bungsu). Keahlian dan kearifan Dato ri Tiro 

mempengaruhi Karaeng Launru Daeng Biasa yang merupakan raja Tiro ke V 

untuk memeluk Islam. Setelah Islam menjadi agama resmi kerajaan Tiro 

didirikan pula mesjid yang menjadi pusat penyebaran Islam di kawasan 

tersebut. Banyak masyarakat yang datang ke Tiro untuk belajar mengenal 

Islam. Karena letak wilayah Sinjai yang tidak jauh mengakibatkan berita 

tentang penyebaran agama Islam cepat diketahui masyarakat Sinjai. Pada 

tahun 1606 M raja Tondong Kahare Daeng Mallabasa mengutus Puang Belle 

dari Kerajaan Tondong dan Petta Massambangnge dari kerajaan Bulo-bulo 

untuk menemui Dato ri Tiro di Bonto Tiro.  

Taba Daeng Panolo menulis sebuah naskah yang didalamnya memuat 

tiga penyiar Islam. Mereka adalah Puang Belle, Puatta Massabange dan 

Tuanta Yusufu.1 

1. Puang Belle  

Puang Belle merupakan salah satu bangsawan dari kerajaan 

Tondong yang sebenarnya bernama Galoggo. Beliau ahli dalam membuat 

penangkap ikan yang disebut sero (belle) kemudian diajarkan kepada 

masyarakat. Sehingga beliau mendapat julukan Puang Belle. Puang Belle 

merupakan anak Arung Tondong I Yottong Daeng Marumpa dari ibu yang 
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1973. Disalin ulang oleh Muihammad Ahmad Talibe, 17 Juli 1979), Badan Perpustakaan dan 
Arsip Provinsi Sulawesi Selatan.  



 

 

bernama Rasina. Rasina merupakan Puteri yang berasal dari Baringeng, 

puteri Arung Baringeng Bunga Pute dan Malika. Saudara Puang Belle yang 

menikah ke Baringeng adalah La Tongeng dg Talesang. Dari pernikahan 

tersebut Melahirkan I Cudai Tenrisompa yang dipersunting oleh raja 

Tondong, Sondang daeng Sitonra. Dari pernikahan tersebut  lahir dua 

orang anak I Pucu dan I Becce Daeng Tabunga. I Becce menikah dengan I 

Baso Parojai Pettu Nerru, mempunyai beberapa orang anak Haya Petta 

Lolo dan Bua Tasa. Bua Tasa menikah dengan Arung Tondong Dado Daeng 

Pagiling. Dari pernikahan mereka melahirkan Petta Welong, Petta Sikki, 

Petta Lura, Petta Lenong. Buareng daeng Parani juga menikah I Lotong 

yang melahirkan I Hangkang Daeng Pasore dan menikah dengan I Mudda 

yang melahirkan anak Pasau daeng Mallasek, Baco Leppa (perempuan), 

dan I Matasa. Puang Belle merupakan cendekiawan, agamawan dan 

merupakan bangsawan keturunan Tondong dan Baringeng.2puang belle 

merupakan tomanang (tidak memiliki keturunan). 

Setelah berguru secara langsung dengan Dato ri Tiro Puang Belle 

kembali ke kerajaan Tondong dan mengajak raja Tondong untuk memeluk 

agama Islam. Pada tahun 1606 M Puang Belle menuntun raja Tondong 

(Arung I To Hokke), raja Lamatti (La Towa Suro), dan Arung Mattunruang 

dari Manimpahoi mengucapkan syahadat kemudian resmilah Islam 

diterima oleh raja Tondong sekaligus dijadikan sebagai agama resmi 

kerajaan. Setelah mengetahui raja Tondong memeluk Islam rakyat 

Tondong satu persatu ikut memeluk agama Islam. Akan tetapi pada saat 

itu Arung Bulo-bulo    aomo  abbissuneng Eppa E belum mangikrarkan 

syahadat karena suaminya La Patolai belum kembali dari medan perang 

                                                      
2 Muhannis, Hanua Sinjai (Makassar :Penerbit Ininnawa, 2022), h. 39 



 

 

musu Aselengngeng bersama Gowa. 

Pengislaman tersebut diadakan di wilayah Akkarungeng Pao, dekat 

Wae Pellae, kemudian dilanjutkan dengan mengkhitan raja di Salo 

Anggasangnge/ Sungai Kahulu. Kampung tersebut diabadikan dengan 

nama Timpak Laso Arung kemudian disederhanakan menjadi Timpak 

Lasoang yang sekarang di kenal dengan daerah Timbasoang. 

Ada beberapa hambatan dan rintangan yang dihadapi puang Belle 

dalam menyebarkan Islam di wilayah kerajaan Tondong. Hambatan 

tersebut datang dari elite kerajaan Tondong yang masih ingin 

mempertahankan kepercayaan lama. Menghadapi hambatan tersebut 

puang Belle memperlihatkan keahlian yang ada pada dirinya. Hal juga 

merupakan salah satu strategi yang puang Belle gunakan dalam 

menyebarkan Islam di Tondong.3 

Keahlian tersebut berupa menyusun 40 butir telur seperti sebatang 

bambu yang tertancap. Dalam susunan tersebut puang Belle mampu 

mangambil satu persatu susunan telur tanpa menggeser atau menjatuhkan 

telur tersebut. Kemampuan lain yang dimiliki puang Belle adalah mampu 

berjalan di atas air. Puang Belle pernah diajak bertanding oleh Dato ri Tiro 

berjalan bersama-sama melalui laut dari Bonto Tiro ke Sumba Opu 

(Gowa). Dato ri Tiro melakukan perjalanan didalam air, sedangkan Puang 

Belle berjalan di atas air. Keduanya sampai di Sumba Opu secara 

bersamaan.  

Kelebihan-kelebihan yang ditampakkan oleh Puang Belle dapat 

mempermudah proses penyebaran Islam dikalangan Masyarakat. Puang 

Belle merupakan penyiar Islam pertama di negeri Tellu Limpoe khususnya 

                                                      
3 Muhannis, Hanua Sinjai (Makassar :Penerbit Ininnawa, 2022), h. 40. 



 

 

kerajaan Tondong, beliau wafat sekitar tahun 1643 M kemudian 

dimakamkan di Tanah Tekko, Desa Kampala, kecamatan Sinjai Timur.4 

Meskipun Puang Belle berhasil menyebarkan Islam di wilayah 

kerajaan Tondong akan tetapi belum bisa dikatakan bahwa Islam telah 

memasuki negeri Tellu Limpoe. Karena pemegang hegemoni atau kakak 

tertua dari negeri Tellu Limpoe adalah Kerajaan Tondong. 

2. Puatta Massabangnge 

Setelah beberapa waktu kembali ke kerajaan Bulo-nulo Raja Bulo-

bulo Lapateddungi mengutus kembali petta Massabangnge untuk 

menjemput Dato ri Tiro datang ke Kerajaan Bulo-bulo untuk menyebarkan 

Islam.5 Namun belum ada sumber yang jelas bahwa Dato ri Tiro memenuhi 

undangan khusus Raja Bulo-bulo La Pateddungi melalui penjemputan 

secara langsung oleh puatta Massabangnge.  

Puatta Massabangnge berasal dari Gowa datang ke Bulu, sesuai 

dengan amanat ayah beliau Batara Matinggi. Puatta Massabangnge 

berdialog dengan Kandae Pampulu Makkunrai yang merupakan penguasa 

di Bulu, setelah dialog tersebut terbesit niat Kandae Pampulu Makkunrai 

untuk memeluk Islam. Akan tetapi niat tersebit tidak bisa langsung 

dilaksanakan sebelum meminta pendapat dari tokoh masyarakat. Kandae 

Kampulu Makkunrai meminta waktu untuk membahas keinginan 

memeluk Islam kepada keempat puluh tokoh masyarakat. Namun, Kandae 

Kampulu Makkunrai meninggal dunia sebelum melaksanakan keinginan 

tersebut.  

                                                      
4  aharuddin, “Analisis Historys tentang Pendidikan Islam dan Pengaruhnya 

Terhadap perkembangan kebudayaan  aerah  abupaten Sinjai”. Skripsi (Ujungpandang 
:IAIN Alauddin,1981), h. 12 

5 Abu Hamid, Hari Jadi Sinjai Kapan dan Mengapa. Seminar. Menelusuri Hari Jadi 
Sinjai Tanggal 2-3 September. 1994, h. 14. 



 

 

Puatta Massabangnge melakukan perjalan ke Gowa, kemudian 

sepulang dari Gowa beliau mengislamkan masyarakat Baranti dan Tanete. 

Puatta Massabangnge menikah dengan I Benno, penikahan tersebut tidak 

melahirkan keturuanan. Dalam melakukan syiar keIslaman Puatta 

Massabangnge tidak sendiri, beliau didampingi Barani Tanente sampai 

wafat di Moro (wilayah desa Talle).6selain menyiarkan Islam Puatta 

Masambangnge juga melakukan kaderisasi muballigh untuk menyiarkan 

Islam di masyarakat daerah pegunungan. Salah satu murid Puatta 

Massabangnge yakni I Bolong Daeng Maketti alias Puatta Matinroe ri 

Tanete. 

3. Tuanta Yusufu/Puang Salama 

Raja pertama yang memeluk Islam di Tondong adalah I Tohokke. 

Setelah raja bulo-bulo resmi memeluk Islam rakyat kerajaan Tondong juga 

ikut memeluk agama Islam. Puang Belle dan Tuanta Yusufu merupakan 

tokoh yang melakukan pemantapan pengislaman masyarakat Tondong. 

Gelar Puang Salama yang diberikan masyarakat Tondong karena beliaulah 

yang menyelamatkan (salama) masyarakat pada saat itu. Salama dalam 

bahasa bugis yang berarti selamat. Islam dipandang sebagai penyelamat 

dari kesesatan dan kemungkaran. Puang Salama dimakamkan di bukit 

Paliqe-Tondong. Puang Salama merupakan orang asli Tondong yang 

sezaman dengan puang Belle. Puang Salama diindikasikan merupakan 

orang yang sama dengan Tuanta Yusufu yang dikenal sebagai penyebar 

Islam di wilayah Sinjai Barat. 

4. To Maeppe Daeng Situncu 

                                                      
6 Taba Daeng Panolo, Naskah Puatta Massabangnge (ditulis di Talle- Lagora, 18 Mei 

1973. Disalin ulang oleh Muihammad Ahmad Talibe, 17 Juli 1979), Badan Perpustakaan dan 
Arsip Provinsi Sulawesi Selatan. 



 

 

Persebebaran Islam di wilayah Pitu Limpoe diprakarsai oleh 

beberapa tokoh salah satu diantaranya adalah To Maeppe Daeng Situncu. 

Pihak kerajaan Gowa mengutus To Maeppe Daeng Situncu untuk 

menyebar Islam khususnya di kerajan Pitu Limpoe. Ada enam nama alias 

yang biasa beliau gunakan yakni : Tellatu Mangngunjungi Daeng Paliheng, 

Sallatang Daeng ri Maneng, Petta Lele, Petta Salabetta, Petta Lebba Songko, 

Petta Maguliling. Nama alias tersebut digunakan tergantung dimana 

tempat beliau menyiar Islam. Diperkirakan aktifitas dakwah beliau 

dimulai pada tahun 1610.7 

Semasa hidupnya Tomaeppe Daeng Situncu juga menghasilkan 

ulama-ulama yang baru dengan keberhasilan murid-muridnya sebagai 

penganjur Islam ditempat-tempat lain di Sinjai bahkan diluar Sinjai 

khususnya didaerah pegunungan yang memiliki medan dakwah yang 

cukup sulit. 

5. Syekh Ibrahim Rahmat 

Syekh Ibrahim Rahmat merupakan seorang ulama yang 

menyiarkan Islam di Bonto Pale. Beliau datang ke Sinjai tepatnya di Bonto 

Pale pada tahun 1611 M usia Syekh Ibrahim Rahmat sudah 39 tahun 

dengan demikian dapat diperkirakan syekh Ibrahim Rahmat lahir pada 

1572 M. Syekh Ibrahim Rahmat dikenal dengan julukan “Puang Tuan” 

yang dapat dimaknai manusia yang terbaik. Puang merupakan panggilan 

untuk orang yang lebih tua, sedangkan Tuan merupakan panggilan untuk 

orang yang memiliki derajat yang lebih tinggi atau terhormat.  

Syekh Ibrahim Rahmat memiliki beberapa nama, seperti : 

a. Syekh Abd. Rahman bin Rahmat, merupakan nama beliau saat 

                                                      
7 Muh. Anis, Penerimaan Islam di Sinjai abad XVII (Perubahan Sosial-Politik dan 

Budaya) (Banyumas:PT. Pena Persana Kerta Utama, 2022), h.157. 



 

 

berada di Sumatera. 

b. Puang Sengngo, merupakan nama beliau saat berada di Pulau 

Sembilan. 

c. Puan Tuan, merupakan nama beliau saat berada di Bonto Pale. 

d. Syekh Ibrahim Rahmat, merupakan nama beliau saat berada di 

Bonto Tiro. 

Syekh Ibrahim Rahmat merupakan keturunan Arab yang lahir di 

Sumatera. Beliau mengembara dari Sumatera, pulau jawa, ke kalimantan 

sampai ke Sulawesi Selatan tepatnya di Burung Lohe, karena tidak 

mendapat respon yang baik dari masyarakat Burung Lohe, maka Syekh 

Ibrahim Rahmat pindah menuju pesisir pantai Pangasa Sinjai Timur yang 

merupakan daerah kerajaan Bulo-bulo. Setiba di pesisir Pantai Pangasa, 

Arung Bonto Pale datang mengahampiri beliau. Syekh Ibrahim rahmat 

mengutarakan maksud kedatangan beliau untuk menyiarkan Islam 

disambut baik oleh Arung Bonto Pale. Setelah mendapat respon baik dari 

masyarakat Bonto Pale, Syekh Ibrahim Rahmat menetap disana. 

Syekh Ibrahim Rahmat juga mempunyai beberapa kelebihan, yang 

membuat masyarakat tertarik untuk belajar tentang Islam, diantara 

kelebihan  beliau adalah : 

a. Puang Tuan datang ke Bonto Pale menggunakan sebuah batu yang 

berdiameter 50 cm menyebrangi Teluk Bone dari Pulau Burung 

Lohe. 

b. Sumur tua berukuran 3x3 m,  sumur ini dibangun pada saat 

kemarau panjang melanda Bonto Pale pada saat itu Syekh Ibrahim 

Rahmat menyarankan agar digalinya sumur bersama-sama. Tetapi 

masyarakat tidak menerima usulan tersebut.  Selama berhari-hari 



 

 

Syekh Ibrahim menggali sumur tersebut sendirian tetapi air belum 

muncul dari sumur tersebut. Merasa usahanya sia-sia Syekh Ibrahim 

Rahmat hendak meninggalkan galiannya akan tetapi secara tiba-tiba 

air muncul dari sumur tersebut. Sampai sekarang sumur tersebut 

masih digunakan masyarakat setempat sebagai sumber air bersih. 

c. Syekh Ibrahim Rahmat dibantu masyakat setempat membangun 

Mushola sebagai pusat penyiaran Islam di Bonto Pale pada tahun 

1612. Setiap malam diadakan pengajian di mushola tersebut. Karena 

jarak mushola yang cenderung jauh dari perkampungan masyarakat 

maka di tahun yang sama mushola tersebut dipindahkan di 

Mangarabombang. Pada tahun 1962 Muh. Cakur melakukan 

renovasi secara permanen yang kemudian mesjid tersebut diberi 

nama mesjid Istiqlal yang artinya orang berhijrah. 

Dalam menyiarkan Islam Syekh Ibrahim Rahamat dibantu seorang 

ahli agama yang bernama guru Cambang. Setiap bepergian Syekh Ibrahim 

Rahmat selalu bersama guru Cambang. Guru Cambang pernah diutus 

Syekh Ibrahim untuk mengislamkan salah satu raja di kerajaan Mampu 

Bone.8 

Syekh Ibrahim Rahmat tidak mengenyam pendidikan secara formal, 

akan tetapi dari pengalaman serta pengajaran Datuk ri Tiro. Dalam 

kunjungan ke Bonto Tiro untuk belajar Syekh Ibrahim Rahmat 

memperdalam hafalan al-Quran. Beliau berusaha untuk memahami inti 

yang terkandung dalam setiap ayat al-Quran yang kemudian 

diimplementasikan dalam kehidupan. Ayat-ayat yang telah dihafal dan 

ketahui maknanya Syekh Ibrahim Rahmat terapkan dalam pengajaran al-

                                                      
8 Zainal Abidin Ridwan, “Agama  slam di  onto Pale”, Sinjai Info, 21 mei 2018. 

http://sinjai.info/mengenal-syeikh-ibrahim, di akses pada tanggal 30 November 2023. 



 

 

Quran di Bonto Pale.  

Selain menghafal ayat al-Quran Syekh Ibrahim Rahmat juga 

menghafal hadis. Dalam masyarakat biasanya timbul perbedaan pendapat  

tentang ibadah, muamalah, kematian, masalah taharah, maupun tentang 

shalat. Menghadapi persoalan tersebut Syekh Ibrahim Rahmat mampu 

menyatukan serta memecahkan persoalan di seluruh lapisan masyarakat 

tanpa merugikan siapapun. 

Membaca buku-buku kajian Islam seperti Ihja al-Ghazali, Sunan 

Ibnu Majah, Kitab Jalalain, Sunan Bukhari dan masih banyak kitab kajian 

Islam lainnya. Dalam hal dakwah, Syekh Ibrahim Rahmat masuk ke desa-

desa untuk memberikan ceramah kepada masyarakat yang minim 

pengetahuan tentang Islam. Beliau menginformasikan hal yang 

bertentangan dengan Islam yang masih dilakukan masyarakat. Sekitar 

empat puluh satu tahun beliau menyiarkan Islam di kerajaan Bulo-bulo. 

Pelaksanaan dakwah lebih banyak menekankan pemurniar aqidah 

karena banyak masyarakat Bonto Pale yang memeluk Islam tetapi masih 

mempertahankan tradisi kepercayaan animisme dan dinamisme. Salah 

satu usaha yang Syekh Ibrahim Rahmat lakukan adalah menebang pohon 

yang dikeramatkan oleh masyarakat karena dinilai sebagai tempat 

perbuatan syirik. 

Mendirikan langgar-langgar sebagai pusat mendapatkan ilmu 

pengetahuan agama Islam juga sebagai tempat musyawarah pembentukan 

kelompok masyarakat dalam menyiarkan Islam. Selain berdakwah beliau 

juga berupaya melakukan kaderisasi muballigh sebagai penerus beliau 

ketika wafat.Syekh Ibrahim Rahmat juga mengajak para pemuda di Bonto 



 

 

Pale untuk belajar ilmu bela diri.9 

 Ditengah padatnya aktivitas syiar yang beliau lakukan, Syekh 

Ibrahim Rahmat mengidap penyakit Rihul Ahmar10 selama berbulan-

bulan. 

6. Wali Pute 

Dikerajaan Lamatti juga terdapat penyebar Islam yang berasal dari 

Bone. Penyebar Islam tersebut bernama Laming yang kemudian mendapat 

gelar Wali Pute. Beliau sezaman dengan Raja Bone 1611-1619 M (Sultan 

Adam Matinroe ri Bantaeng). Wali Pute berangkat ke kerajaan Lamatti 

atas izin dari Raja Bone untuk menyebarkan Islam, mengajarkan shalat, 

puasa dan zakat. 11Tidak ditemukannya informasi mengenai tempat Wali 

Pute dimakamkan, beliau menghilang di tempat tidurnya setelah selesai 

shalat Isya.12 

Wali pute merupakan julukan yang diberikan kepada beliau selalu 

bepergian menunggangi kuda putih dengan pakaian serba putih. Wali pute 

merupakan orang asli Mare (Bone). Selain berdakwah beliau juga dikenal 

sebagai saudagar kaya yang memiliki tiga puluh kuda sebagai pengangkut 

dagang. Beliau berangkat ke Bantaeng untuk menjual beras, setelah pulang 

dari Bantaeng beliau membawa kopi. Istri beliau merupakan keturunan 

Arab dan memiliki seorang anak yang bernama Bora.13 

7. To Palekke 

                                                      
9  ustaqima  nayah, “Peranan Syekh  brahim Rahmat dalam  enyebarkan  slam di 

 onto Pale  abupaten Sinjai,” Skripsi ( akultas Adab dan Humaniora Universitas  slam 
Alauddin Makassar, 2019). 

10 Rihul Ahmar merupakan penyakit yang juga dikenal dengan Angin duduk. 
Penyakit yang timbul akibat tidak normalnya 

11 Abu Hamid, Jejak Kehadiran Sinjai Hingga Masuknya Islam, h.95 
12  aharuddin, “Analisis Historys tentang Pendidikan  slam dan Pengaruhnya 

Terhadap perkembangan kebudayaan  aerah  abupaten Sinjai”, h. 13. 
13 Muh. Anis, Penerimaan Islam di Sinjai abad XVII (Perubahan Sosial-Politik dan 

Budaya), h.159-160.  



 

 

Pada tahun 1628 M, penyebar Islam di negeri Tellu Limpoe 

terutama di kerajaan Bulo-bulo dan kerajaan Lamatti adalah To Palekke. 

To Palekke merupakan sebuah gelar yang diberikan yang berasal dari 

istilah  ugis “malekke paddisengeng” yang mempunyai makna 

memperoleh pengetahuan dari Datuk ri Tiro. Makkadede merupakan 

nama To Palekke yang sebenarnya. To Palekke merupakan keturanan 

bangsawan kerajaan Tondong kemudian menikah dengan salah satu 

puteri dari anak Arung Mangottong di kerajaan Bulo-bulo. Raja Bulo-bulo 

bersama raja Lamatti  mengutus To Palekke berangkat ke Tiro untuk 

belajar langsung tentang ajaran-ajaran Islam yang disiarkan Datuk ri Tiro. 

Setelah beberapa waktu, To Palekke kembali ke kerajaan Bulo-bulo 

untuk menyebarkan Islam. Hambatan yang ditemui To Palekke pada saat 

menyebarkan Islam di kerajaan Bulo-bulo dan kerajaan Lamatti adalah 

masyarakat masih mempertahankan sistem kepercayaan yang dipimpin 

oleh para bissu. Dengan sabar dan hati yang tabahj dalam melakukan 

dakwahnya To Palekke mampu menarik minat masyarakat untuk 

menganut agama Islam. Oleh karenanya, kegiatan keagamaan yang 

dipimpin oleh para bissu semakin terdesak. Para bissu dan pengikutnya 

melakukan serangan secara tiba-tiba terhadap To Palekke. Peperangan 

tersebut dimenangkan oleh To Palekke dan menewaskan 40 orang pucuk 

pimpinan bissu. Para bissu yang tewas tersebut dimakamkan dalam satu 

lubang yang cukup besar dengan panjang sekitar 8 m dan lebar 5 m.14 

Pada tahun 1728 M To Palekke wafat dan kemudian di makamkan 

di Mangottong. Perjuangan beliau menyebarkan Islam di kerajaan Bulo-

bulo di lanjutkan oleh puteranya yang bernama Mallakade. Mallakade 

                                                      
14 Sritimuryati, Islamisasi di Sinjai, h. 83-85. 



 

 

mewarisi jabatan ayahnya sebagai arung Mangottong.15 

8. Abdul Rahman Lamatti 

Abdul Rahman Lamatti merupakan murid dari Haji Ahmad al-Bugisi 

yang dibaitan oleh al-Raniri kedalam tarekat sufi Qadariyah16 yang 

bermukim di Bira-Bulukumba. Guru al-Raniri, Ibrahim al-Kirani juga 

membaitan Ibrahim Barat dari kerajaan Bulo-bulo ke dalam Tarekat sufi 

Sattariyah. Ibrahim  Barat alias abdul Rahman wafat di Selayar. Silsilah ini 

diperkirakan terbentuk tahun 1637 M sampai 1644 M beberapa dekade 

awal penguasa memeluk Islam17 

Dalam temuan tersebut dapat dipastikan bahwa pada pertengahan 

abad XVII sudah ada masyarakat Sinjai yang merantau keluar daerah 

untuk berguru tentang Islam, seperti berguru pada al-Raniri dan Ibrahim 

al-Kirani. Nama lengkap Ibrahim al Kirani adalah Burhanuddin Ibrahim 

bin Hasan bin Syihabuddin al-Kirani. Seorang Ulama yang ahli Ushul Fiqh, 

Hadis dan Tawsawuf. Al-Raniri mempunyai nama lengkap Nuruddin al-

Raniri yang tinggal di Aceh.  Islamisasi di wilayah Sinjai juga diperankan 

orang Sinjai sendiri. Abdul Rahman Lamatti dan Ibrahim Barat Bulo-bulo 

adalah tokoh yang menyebar Islam pada saat itu. Dalam Naskah silsilah 

Bira yang juga dikutip oleh Thomas Ghibson, nama dan kedudukan 

mereka di Bira-Bulukumba adalah sebagai berikut : 

                                                      
15 Sritimuryati, Islamisasi di Sinjai, h. 100. 
16 Tarekat sufi Qadariyah adalah salah satu aliran atau tarekat sufi dalam Islam yang 

mengikuti ajaran dari Syekh Abdul Qadir al-Jilani pada abad XI. Pengikut tarekat ini dikenal 
sebagai Qadiri. Tarekat ini menekankan pentingnya zikir, meditasi dan pengabdian kepada 
Allah sebagai sarana untuk mencapai kedekatan spritual. Dalam konteks Qadariyyah, 
Qadariyah bukanlah kelompok yang sama dengan Qadariyyah yang dalam sejarah Islam 
merujuk pada kelompok yang memiliki pandangan tertentu terkait takdir atau takdir Allah. 
Jadi perlu diperhatikan konteks untuk memastikan pemahaman yang benar. 

17 Thomas Gibson, Islamic Narrative and Authority in Souttheas Asia From the 16 to 
the 21 st Century diterjemahkan oleh Nurhady Siemorok dengan judul “ Narasi Islam dan 
Otoritas di Asia Tenggara : dari Abad 16 sampai abad 21. cet I (Makassar : Ininnawa,2012), h. 
63. 



 

 

a. Haji Syekh al-Julaij Ahmad bin Abdullah al-Bugisi (panre lohe 

dimaknai sebagai pandai besar) 

b. Al-Syekh Abdul Rahman bin Abdullah Lamatti (panre keke dimaknai 

sebagai pandai kecil) 

c. Syekh Abdul Jalil bin Abdullah Bulo-bulo (guru toayya dimaknai 

sebagai guru tua) 

d. Syekh Abdul Basir bin Abdul Jalil al-Bira wa al-Bugisi (to ro 

masigiqna yang dimaknai sebagai orang yang berada dalam mesjid) 

merupakan pendiri mesjid di Bira. 

e. Syekh Abdul Fattah al Hidayatullah al-Sharmallahu (to Daba 

dimaknai sebagai orang Daba)18 

Keterangan lain dimuat dalam naskah yang dicatat oleh Thomas 

Ghibson bahwa Haji al-Syekh Julaij Ahmad bin Abdullah al Bugisi menikah 

dengan putri Arung Lamatti yang kemudian tinggal di Sinjai. Dari pernikahan 

tersebut melahirkan seoarng anak perempuan yang kemudian tinggal di Bira. 

Syekh Abdul Jalil bin Abdullah Bulo-bulo juga pindah ke Bira. Al-Syekh Abdul 

Rahman bin Abdullah Lamatti pindah ke Selayar. 

Selama beberapa dekade awal abad XVII perkembangan Islam di 

wilayah Sinjai berkembang pesat. 1604 M sampai 1610 M peletak dasar 

Islamisasi Datuk ri Tiro dan Datuk ri Bandang. Syiar Islam itu kemudian 

dilanjutkan oleh Puang Belle, Puatta Massabangnge, Tuanta Yusufu,To 

Maeppe Daeng Situncu, Syekh Ibrahim Rahmat, Wali Pute, To Palekke. Hingga 

pertengan abad XVII sudah ada beberapa masyarakat Sinjai yang pergi 

merantau untuk berguru tentang ajaran-ajaran Islam di luar Sulawesi 

Selatan. Setelah melakukan perjalan mereka kembali ke daerah asal asal 

                                                      
18 Thomas Gibson, Islamic Narrative and Authority in Souttheas Asia From the 16 to 

the 21 st Century, h. 71 



 

 

untuk menyebar jaringan Islam, khususnya tarekat seperti Abdul Rahman 

Lamatti. 

Persebaran Islam di wilayah Tellu Limpoe tidak terlepas dari 

pengaruh ulama dan raja dengan menggunakan  pendekatan sosial 

kemasyarakatan, seperti pendekatan adat, perkawinan pembebasan budak 

dan lain-lain. adapun faktor yang mempengaruhi Islam berkembang dengan 

cepat dan pesat di negeri Tellu Limpoe yakni : 

a. Ajaran Islam tentang prinsip ketauhidan, mempercayai Tuhan Yang 

Maha Esa. Islam juga mengajarkan tentang prinsip persamaan 

dalam hubungan masyarakat. 

b. Fleksibilitas ajaran Islam. Islam tidak langsung menggantikan 

tatanan nilai yang berkembang di masyarakat, akan tetapi sedikit 

demi sedikit mengurangi yang kemudian secara bertahap hal yang 

bertentangan dengan Islam akan hilang. 

c. Islam merupakan suatu institusi dominan dalam menghadapi 

ekspansi dari barat. 19 

Raja Bone XII La Maddaremmeng (1631 M-1644 M) melakukan 

gerakan konservatif yang menyebabkan kontraversi. Pada saat memimpin 

kerajaan Bone beliau mengeluarkan aturan yag mendapat pertentangan 

dari rakyat. La Maddaremmeng memecat bissu, memberantas judi dan 

miras serta, menghancurkan berhala-berhalan kuno.20 Aturan yang 

mendapat pertentangan keras dari rakyat termasuk ibunda La 

Maddaremmeng (We Tenrisoloreng). Penolakan terhadap kebijakan 

puteranya we Tenrisoloreng berangkat ke Makassar untuk mengadu 

                                                      
19 Abu Hamid, Jejak Kehadiran Sinjai Hingga Masuknya Islam, h.97-98 
20 Thomas Gibson, Islamic Narrative and Authority in Souttheas Asia From the 16 to 

the 21 st Century, h. 72. 



 

 

kemudain ia hijrah ke Bantaeng dan wafat di sana. Kebijakan tersebut 

adalah kecuali budak turunan (ata mana), jenis budak yang lain 

dimerdekakan dan jika ingin dipekerjakan harus dibayar sebagaimana 

mestinya. Kebijakan ini dianggap merusak tatanan masyarakat hingga 

menimbulkan perang. Kontraversi ini tidak hanya melibatkan internal 

kerajaan Bone akan tetapi juga melibatkan kerajaan Gowa. Keadaan 

semakin parah dengan keterlibatan VOC-Belanda yang memperpanjang 

masalah. 

Pada tahun 1643 M pasukan sekutu kerajaan Gowa menyerang 

kerajaan Bone. Perang tersebut mengakibatkan La Maddare bersama 

saudaranya yang beranama La Tenriaji diasingkan di Cimpu. 

Pada saat yang sama muncul ulama asli Makassar Syekh Yusuf al-

Makassari. Ulama yang mencari ilmu Islam sampai di luar Sulawesi Selatan 

seoerti Yaman, Hadralmaut, Mekah, Madinah sampai ke Syam (Damaskus). 

Dalam syiar Islam beliau menekuni ilmu fiqih dan tasawuf. Selama 22 

tahun lamanya beliau mengembara dan menemui tiga guru yakni Nur al-

Din al-Raniri, Ba Syaiban, dan Ibrahim al-Kuruni. Syekh Yusuf menjelma 

menjadi penghubung pemikiran gerakan pembaruan dari Timur Tengah 

pada abad XVII. Setelah kembali dari pengembaraannya beliau kembali ke 

Makassar dan melakukan pembaruan dari kepercayaan animisti8k dan 

praktek-praktek.  animistik. Hal ini kurang mendapat respon yang baik 

dari kalangan elite kerajaan Gowa, menyebabkan Syekh Yusuf al-

Makassari pindah ke Banten. Di Banten beliau diangkat menjadi Mufti 

kesultanan dan sebagai raja muda.21 

Syekh Yusuf al-Makassari dikenal di Sinjai dengan panggilan Tuanta 

                                                      
21 M. Yahya Harun, Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI dan XVII, Cet. I ( 

Yogyakarta:Kurnia Salam Sejahtera, 1995), h. 73. 



 

 

Salamaq. Belum ada informasi valid Syekh Yusuf al-Makassari pernah ke 

Sinjai. Akan tetapi keberadaan tarekat Khalwatiyah di Lenggo-lenggo 

Sinjai Timur dan Pattongko, Tafillasa di Sinjai Tengah sampai sekarang. 

Perang kerajaan Gowa dan kerajaan Bone juga berdampak pada 

kerajaan yang ada di Sinjai. Perang ini seakan menimbun catatan sejarah 

penting terkait Islamisasi di Sinjai. Rekam jejak Islamisasi di Sinjai pada 

abad XVII berarkhir pada pengaruh Syekh Yusuf al-Makassari. Hal ini 

ditandai dengan keberadaan penganut tarekat Khalwatiyah hingga kini.22 

 

9. Puang Janggo  

Puang Janggo merupakan gelar yang diberakan dikarenakan tidak 

ditemukannya informasi menganai nama asli beliau. Masyarakat 

menyebutnya demikian karena beliau memiliki jenggot yang cukup 

panjang dan lebat. Jenggot yang panjang dan lebat tersebut 

mencerminkan bahwa beliau adalah seoarang ulama besar dan beribawa. 

Puang Janggo dianggap sebagai orang yang pertama menerima Islam di 

desa Sanjai. dalam melaksanakan syariat Islam beliau dikenal sangat 

konsisten serta fanatik terhadap ajaran Islam. Disamping itu beliau 

dikenal jujur dan teguh dalam melaksanakan setiah ibadah. Banyak orang 

yang mengikuti beliau dan memutuskan memeluk Islam. Salah satu 

pengikut beliau yang juga dianggap sebagai salah satu penyebar Islam di 

Sinjai yakni Puang Topekkong. Ketika wafat Puang Janggo dimakamkan di 

Bisokeng, Desa Sanjai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.23 

10. Puang Topekkong 

                                                      
22 Muh. Anis, Penerimaan Islam di Sinjai abad XVII (Perubahan Sosial-Politik dan 

Budaya), h.167. 
23 Sritimuryati, Islamisasi di Sinjai (Makassar: Pustaka Sawerigading, 2019), h. 104-

1065 



 

 

Puang Topekkong meruapakan gelar yang diberikan oleh 

masyarakat karena tidak terdapat informasi yang jelas mengenai nama 

asli beliau. Gelar ini diberikan pada saat beliau telah wafat. Hal ini 

bersumber karena pada nisan makamnya berbentuk hulu keris. Karena 

nisan yang berbentuk hulu keris inilah yang membuat masyarakat 

memberikan nama puang Topekkong. 

Puang Topekkong merupakan murid dari Puang Janggo dan beliau 

dipercaya sebagai penerus amanat dari gurunya. Tak hanya amanat, akan 

tetapi Puang Topenkkong juga mewarisi ilmu Puang Janggo. Kisah yang 

berkembang dimasyarakat Puang Janggo bersama Puang Topekkong 

berkunjung ke kerajaan Bone dan mendapat sambutan yang baik oleh raja 

Bone bahkan diperkenankan untuk menginap didalam istana. Diadakan 

sebuah pesta sabung ayam dan raja Bone menjadi salah satu peserta pada 

saat itu. Sebelum ayam raja Bone turun ke gelanggang ia menginginkan 

ayamnya diberikan taji yang berasal dari taji raja Gowa.  

Pada saat itu waktu sudah menunjukan pukul 15.00 dan acara 

sabung ayam dimulai pada pukul 16.00. dalam keadaan tersebut tidak 

seorang pun yang bisa mengabulkan keinginan sang raja. Membaca situasi 

tersebut Puang Janggo mengacungkan tangan dan menyatakan bersedia 

mengabulkan keinginan raja Bone. Puang Janggo memerintahkan Puang 

Topekkong untuk berangkat ke Gowa dan membawa taji ayam yang 

dimaksud. Sebelum acara dimulai Puang Topekkong sudah kembali ke 

Bone dan membawa taji ayam yang dimaksud yang membuat masyarakat 

gempar atas kejadian aneh yang baru saja terjadi.24 

Namun tidak ditemukannya banyak data keterangan waktu yang 

                                                      
24 Sritimuryati, Islamisasi di Sinjai, h. 105-106 



 

 

valid mengenai aktivitas dakwah yang dilakukan oleh panrita di abad XII. 

Mengacu pada tokoh Puatta Massabangnge dan To Maeppe Daeng Situncu 

yang berasal dari Gowa. Puang Belle yang belajar Islam kepada Datuk ri 

Tiro serta keberadaan Datuk ri Bandang di Bulo-bulo antara tahun 1607-

1610 M. Dapat diprediksi bahwa aktivitas dakwah para Panrita dimulai 

pada tahun 1610 untuk melanjutkan perjuangan dakwah yang telah 

dilakukan oleh Datuk ri Bandang Sebelumnya. Strategi dakwah yang 

panrita  terapkan  tidak jauh beda dengan metode ajar yang didapatkan 

pada saat mereka masih berguru.  

Keislaman elit Aru atau raja di kerajaan federasi Tellu Limpoe 

maupun Pitu Limpoe merupakan modal sosial yang kuat dalam 

penyebaran Islam. Progres Islamisasi melejit karena legitimasi 

kepemimpinan  tradisional mereka. Eksistensi penyebar Islam dalam 

kerajaan justru tidak melemahkan raja. Sebaliknya kedudukan raja 

semakin kuat karena mem-backup kegiatan Islamisasi. Kedaulatan suatu 

negara terletak ditangan Raja karena kehendak raja merupakan kehendak 

Tuhan . Tuhanlah merupakan sumber tinggi dari segala kebijakan rakyat 

yang dijalankan oleh penguasa atau raja.25 

Keislaman para penguasa diikuti oleh rakyat, menunjukan pola 

Islamisasi top down (dari raja turun ke rakyat). Stategi yang terapkan 

panrita dengan menjadikan penguasa sebagai target awal dan utama 

Islamisasi merupakan langkah yang tepat. Jika seorang raja masuk Islam 

maka tidak ada alasan bagi anggota masyarakat untuk tidak taat dan 

patuh. 

Salah satu bentuk strategi yang diterapkan para panrita seperti 

                                                      
25 Soehino, Ilmu Negara  ( Yogyakarta: Liberty, 2005), h. 150. 



 

 

adalah melalui pendekatan tasawuf, pendekatan syariat Islam. 

Kemunculan  panrita di Sinjai dengan berbagai keahlian yang dimiliki 

seperti tasawuf dan syariat  Islam merupakan pintu utama dalam 

penyebaran Islam. Ilmu tasawuf yang memiliki kesesuaian dengan 

kepercayaan mistis di Sinjai. 

Panrita dengan cepat mengembangkan tradisi mistik khas mereka 

sendiri, menyesuaikan  Islam dengan kepercayaan dan praktik agama 

lokal.  Hal ini yang dimaksud dengan teori konvergensi yang digunakan 

panrita sehingga berjalan efisien dan efektif. Penekanan utama panrita 

dalam menyampaikan kesesuaian ajaran Islam dengan kepercayaan lokal 

sangat tepat. Panrita tidak merubah praktik keagamaan secara  

revolusioner, tetapi pengajaran Islam dengan cara tetap maka 

kepercayaan  lama sedikit demi sedikit berubah. Panrita juga memiliki 

karamah yang bisa menarik minat masyarakat  untuk mengenal Islam 

lebih dekat. 

Ajaran tasawuf melalui wadah tarekat yang mengajarkan 

pengenalan diri untuk mengenal sang pencipta  telah menghantarkan jiwa 

yang suci menjadi pribadi yang dalam istilah tasawuf disebut wali. Wali 

tidak hanya dikenal sebagai sosok yang suci dan sakti karena memiliki 

karomah atau kesaktian tertentu melainkan juga memiliki kekuasaan yang 

diakui oleh masyarakat.  

Kekuasaan atau kedudukan panrita dalam sistem pemerintahan 

biasa disebut dengan kali atau kadhi. Kedudukan kali dianggap sangat 

terhormat karena mewakili ketenangan jiwa dan kepercayaan masyarakat. 

Dalam acara adat yang diselenggarakan oleh kerajaan posisi kali sangat 

penting dan juga merupakan kunci dari keberhasilan acara tersebut. 



 

 

Konvergensi Islam dalam adat lokal di Sinjai dikenal dengan Istilah 

sulappa eppa yang melambangkan empat anasir pokok kejadian manusia, 

yakni tana na sifaq tuona (tanah dengan zat hidupnya), Wae na sifaq tuona 

(air dengan zat hidupnya), Anging na sifaq tuona (angin dengan zat 

hidupnya), Api na sifaq tuona (api dengan zat hidupnya). Keempat simbol 

sulappa eppa juga simbol filosofi gerakan shalat, yakni tettong berdiri yang 

disimbolkan dengan api, roko atau rukuk yang disimbolkan sebagai angin, 

tudang atau duduk yang disimbolkan dengan air dan sujuq atau sujud yang 

disimbolkan dengan tanah. Hal ini juga disimbolkan dnegan huruf Arab, 

yakni huruf Alif disimbolkan sebagai api tettong, huruf Jim disimbolkan 

sebagai anging roko, huruf Dal disimbolkan  sebagai wae tudang dan huruf 

Mim yang disimbolkan sebagai tanasujuq.26 

Penggunaan ayat-ayat popiler juga sering digunakan dalam 

menghadapi, menangkal, melumpuhkan jin kafir seperti Ayat Kursi, Surah 

al-Ikhlas, Surah al-Falaq dan Surah an-Nas. Ajaran Islam menemukan cara 

yang efektif dalam menghindari atau menghadapi hal-hal gaib yang 

dipercaya masyarakat dapat mencelakai. Membaca atau mengamalkan 

ayat al-Quran dapat ripapuliq (dilumpuhkan) pesona-pesona jahat seperti 

parakang, poppo, asu panting, pammana tana, pangonroang dan doti. 

Strategi Islamisasi melalui ajaran tasawuf dan syariat Islam juga 

dilakukan melalui pernikahan. Beberapa panrita mempersunting 

bangsawan maupun masyarakat untuk menguatkan syiar Islam yang 

mereka lakukan disuatu wilayah.

                                                      
26 Muh. Anis, Penerimaan Islam di Sinjai Abad XVII, h. 172 
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B. Bentuk-bentuk penyebaran Islam melalui Panrita Kitta di Sinjai pada 

abad XVIII  

1. Said Abubakar 

Pengembang ajaran Islam yang termahsyur di wilayah kerajaan 

Lamatti, negeri Tellu Limpoe (Sinjai). Beliau meninggal di Balangnipa 

sekitar tahun 1750 M.1 dalam melakukan syiar Islam Said Abu Bakar 

melakukannya secara diam-diam. Ia menari pengikut dari kalangan 

masyarakat setempat secara sembunyi-sembunyi barulah setelah 

pengikut Said Abubakar mulai banyak iapun melakukan dakwah secara 

terang-terangan. 

2. La Bolong Daeng Maketti 

 La Bolong Daeng Maketti merupakan Arung Manimpahoi X. Beliau 

merupakan alumnus sebuah pesantren di Aceh. Sepulang dari Aceh ia 

melakukan perombakan ditahun pertama kepemimpinannya. La Bolong 

Daeng Maketti sangat fenomenal karena kecerdasan dan beberapa 

terobosannya di Manimpahoi. Beliau pernah menikah anak Aru Banyira 

bernama I Bombang. Istri lainnya adalah Indo Rurung dan Dianca anak 

Arung Bululohe. 

Perombakan pada sistem birokrasi Manimpahoi. La Bolong Daeng 

Maketti membagi dua Saolohe, serta tidak lagi menempatkan Saotengnga 

sebagai Puatta karena dia sebagai pusat kekuasaan atau Puatta Tuppu 

Solok. Kedudukan Puatta pada saat itu merupakan legislatif sebagai 

penyambung aspirasi Masyarakat tetapi tidak mempunyai kuasa atas 

masyarakat karena berada dibawah naungan Arung atau Aru sebagai 

eksekutif. 

                                                      
1 Sritimuryati, Islamisasi di Sinjai, h. 103. 
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 La Bolong Daeng Maketti merombak struktur legislatif yang 

disebut dengan ade asera yang terdiri atas : 

1) Puatta ri Bonto 

2) Puatta Saolohe ri Attang 

3) Puatta Saolohe ri Ahang 

4) Puatta Saotanre 

Sedangkan perombakan pada struktur eksekutif yang disebut bali 

tudangeng terdir atas : 

1) Aru Banyira 

2) Aru Bacikoro 

3) Aru Bululohe 

4) Aru Tapillasa  

5) Aru Halimping 

Perkembangan selanjutnya  La Bolong Daeng Maketti melakukan 

perombakan pada adeq asera yang dirombak menjadi adeq seppulo karena 

kerajaan Manimpahoi mendapat satu wilayah baru yakni Songing yang 

sebelumnya menjadi wilayah kerajaan Bulo-bulo. 

 Labolong Daeng Maketti juga dikenal sebai seorang ulama yang 

banyak melakukan syiar Islam di wilayah kerajaan lain termasuk wilayah 

kerajaan Gowa.  La Bolong Daeng Maketti dalam melakukan dakwahnya 

fasih berbahasa konjo yang merupakan bahasa yang digunakan 

masyarakat pegunungan Gowa. Berkat kefasihan bahasa konjo La Bolong 

Daeng Maketti dalam berdakwa ia mendapat wilayah baru di Parigi dekat 

wilayah Malino yang kemudian disebut Manimbahoi. Pembentukan dewan 

adat yang baru tidak dilakukan seperti bergabungnya wilayah Songing, 

karena hanya dianggap sebagai wilayah transit saja di Kerajaan Gowa. 
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Sebagai seorang ulama yang menyiarkan Islam,  La Bolong Daeng 

Maketti juga menghadi rintangan dalam menyiarkan dakwahnya. Perang 

antara Pattontongan dan Bulo-bulo, pasukan Pattontongan dipimpin oleh 

Karaeng Paccinikang atas dukungan Gowa, sedangkan pasukan Bulo-bulo 

di Pimpin oleh To Bolle dengan dukungan Bone. Perang tersebut 

berlangsung di Pajjallokang (antara daerah Kompang dan Pattontongang 

saat ini). Dalam perang tersebut La Bolong Daeng Maketti bertindak 

sebagai penengah kaerna pada saat itu wilayah Pajjalokang sebagai lokasi 

perang masuk dalam wilayah kerajaan Manimpahoi. La Bolong Daeng 

Maketti membawa  pasukan Manimpahoi ke wilayah pertengan 

konsentrasi diantara kelompok pasukan Pattontongang dan pasukan Bulo-

bulo yakni di Babange. Kemudian diadakan perundingan disuatu tempat 

yang dinamakan Batu Bicara. Perundingan tersebut berlangsung alot 

namun mencapai kesepakatan damai. Pasukan Pattontongang mundur ke 

daerah Kombang yang dijaga oleh pasukan Manimpahoi atas Mandat 

kerajaan  Gowa sementara  pasukan Bulo-bulo mundur ke seberang 

Sungai Gofa dekat Songing atas mandat kerajaan Bone. Perdamaian ini 

membuat Kompang2 menjadi wilayah milik kerajaan Manimpahoi. 

Bergabungnya Kombang kedalam persekutuan Manimpahoi 

bernilai strategis karena masyarakat wilayah Kombang disegani oleh 

masyarakat sekitarnya. Masyarakat wilayah sekitar segan karena 

masyarakat Kombang gemar membawa senjata parang bertangkai yang 

dinamakan kandao. Bagi masyarakat Kombang kandao adalah alat yang 

digunakan untuk membuka lahan. Dari sisi historis, penggunaan kata 

kombang menjadi jargón penyemangat perang yang digunakan Karaeng 

                                                      
2 Dalam bahasa Konjo disebut Kombang 
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Paccinikang kaepada pasokan Pattontongang dengan teriakan “sikombang 

ngasengko”. 

Selain mendapat tambahan wilayah kerajaan Manimpahoi, La 

Bolong Daeng Maketti menambahkan dua unsur adat yakni memasukkan 

jabatan Kali atau kadhi sebagai anggota dewan baru termasuk wilayah 

Kombang sehingga disebut adeq seppulo seddi.adeq seppulo seddi terdiri 

atas : 

1) Aru Baccikoro dibantu oleh seorang kapala dan sulewatang 

2) Aru Banyira dibantu oleh seorang kapala dan gella (Bongki) 

3) Aru Tapillasa dibantu oleh seorang kapala dan gella 

4) Aru Halimping dibantu oleh seorang kapala 

5) Aru Bululohe dibantu oleh seorang kapala 

6) To Matoa Kessi 

7) Gellak Pepara 

8) Kapala Saohiring 

9) Aru Kompang dibantu oleh serang kapala dan gella 

10) Bili sebagai pemangku yang mengatur masalah adat istiadat 

11) Kadhi sebagai pemangku adat untuk urusan keagamaan, 

pernikahan dan kematian 

Jabatan puatta tetap sebagai legislatif sekaligus menjadi hakim 

pada pengadilan adat (bali tudangeng) sehingga menjadi sebuah struktur 

tersendiri. Puatta sebagai bali tudangeng yang juga merangkap sebagai 

hakim  dengan tanggung jawab masing-masing memili posisi yang sangat 

penting karena keputusan kerajaan dianggap tidak sah jika salah seorang 

anggota puatta menolak putusan tersebut. Suatu keputusan yang telah 

disetujui bersama oleh seluruh anggota puatta dalam suatu rapat kerajaan 
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yang dilaksanakan di Baruga Sarajae tidak bisa dibatalkan secara sepihak 

(tellura bicara) oleh salah seorang anggota puatta. Dalam pengambilan 

keputusan pengadilan adat ketika membicarakan keputusan yang 

berhubungan dengan kepentingan kerajaan, keputusan tersebut 

dihadapkan pada Puatta Tuppu Solok sebagai pemimpin tertinggi. 

Puatta Tuppu Solok atau Arung tidak otoriter pada pengambilan 

keputusan adat. Yang membawa keputusan adat kepada Puatta Tuppu 

Solok adalah Puatta yang bertanggung jawab pada delik kasus. Yang 

bertugas sebagai penanggung jawab masalah tanah adalah Puatta Saolohe 

sebagai pembawa suara pada wilayah terluas Manimpahoi, sedangkan 

yang bertugas sebagai penanggung jawab masalah hukuman berhubungan 

dengan delik hukum (nidosa) adalah Puatta Saotanre. Akan tetapi, 

keputusan tersebut tetap harus disetujui oleh puatta yang lain sebagai 

sesama bali tudangeng. 

Yang pernah menjabat sebagai Puatta adalah sebagai berikut : 

1) Puatta Saolohe dan salohe pernah dijabat oleh : 

a) Beddu bin La Mappasoko Arung Bulo-bulo VI 

b) Syekkuk Daeng Tabau binti Beddu 

c) Kumala Petta Cenning binti Syekku Daeng Tabau 

d) Sabe Petta Bunga Binti Kumala 

Setelah kekuasaan I Sabbe Petta Bunga, Saolohe dibagi menjadi dua 

puatta, karena seorang bangsawan yang disegani di Manimpahoi kembali 

dari Labuaja yaitu La Paremma Petta Tau yang diberikan kekuasaan di 

Saolohe dengan membagi dua wilayah yakni Salohe ri Ahang dan Saolohe 

ri Attang.  

1) Saolohe ri Ahang pernah dijabat oleh  
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a) La Premma Petta Tau 

b) Patenroi Daeng Mattara 

c) Lamborong Daeng Maketti 

d) Langngaru Matinroe ri Lembangnge  

e) Baso Bandu Petta Gassing 

f) Baso Mappegau Petta Kumba 

g) Baso Petta Tunru 

h) Petta Tallesang 

2) Saolohe ri Attang pernah dijabat oleh: 

a) Sabbe Petta Bunga 

b) Pinceng Daeng Sitaba 

c) Pahelloi Daeng Sirua Laoe ri Kindang 

d) Mattunruang Daeng Makkedo 

e) Pauling Daeng Massenge 

f) Puang Beccek Jamek 

g) Baso Pangngesoreng 

h) Pang Palili 

i) Petta Rakka 

j) Puang Palili (jabatan kedua) 

k) Petta Mappima 

l) Petta Lannasyo 

4) Puatta Bonto pernah dijabat oleh antara lain : 

a) Pahitte Karaeng Lotteng 

b) Puang sisila 

c) Karaeng Mattimpolo 

d) Fesyu Daeng Pali 
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e) Palo Daeng Palinge 

f) Indo Becce 

g) Patarai Daeng Talesang 

h) Petta Leha 

i) Karaeng Kangka 

5) Puatta yang pernah bertugas di Saotanre adalah : 

a) I Manrio Gau 

b) La Baso 

c) La Kati Daeng Sirihu 

d) La Makkasau 

e) La Massarasa 

6) Puatta di Saotengnga dan Satengnga : 

Semua yang pernah menjabat sebagai Puatta Tuppu Solok atau 

Arung Manimpahoi merangkap jabatan sebagai Puatta Satengnga.3 

Berlatar pendidikan yang bagus yakni sebagai alumnus sebuah 

pesantren di Aceh, pengembangan syiar Islam yang dilakukan oleh La Bolong 

Daeng Maketti menyentuh hampir seluruh sendi-sendi masyarakat. Beberapa 

informasi yang berkembang dimasyarakat perlu diluruskan adalah La Bolong 

Daeng Maketti sebagai pembawa syiar Islam pertama di Manimpahoi adalah 

keliru. La Bolong Daeng Maketti akhir abad XVIII sampai di awal abad XIX 

sementara Arung Manimpahoi III sudah memeluk Islam yang dibawa oleh 

petta Massabangnge di tahun 1606 M. 

Informasi yang berkembang dimasyarakat perlu diluruskan 

selanjutnya adalah mesjid Manimpahoi diklaim sebagai mesjid pertama yang 

berdiri pada tahun 1602 M. hal ini dianggap keliru dikarenakan Islam baru 

                                                      
3 Muhannis, Hanua Sinjai, h. 612-617 
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masuk di Sinjai pada 1606 kemudian Islam resmi masuk di Sinjai pada tahun 

1607 yang ditandai dengan Arung Bulo-bulo memeluk Islam. Terdapat 

informasi lain bahwa mesjid pertama di Manimpahoi didirikan pada tahun 

1617 M sekitar seabad sebelum La Bolong Daeng Maketti berkuasa. 

Terdapat mushaf al-Quran tua yang disinyalir sebagai tulisan tangan 

La Bolong Daeng Maketti. Mushaf tersebut dijadikan sebagai rujukan utama 

bagi para santri dan anak-anak yang belajar al-Quran di Manimpahoi dan 

Bulo-bulo. Kertas dari al-Quran tersebut berjenis kertas Eropa dengan cap air 

(watermark) merupakan man in the moon. Watermark tersebut 

menginkasikan kertas al-Quran tua itu berasal dari Swedia yang dibawa oleh 

orang belanda sebagai barang dagangan dipertengahan 1860-an. 

La Bolong Daeng Maketti dinyatakan telah wafat diwaktu yang sama. 

Tinta yang digunakan pada al-Quran tersebut merupakan tinta jenis Eropa. 

Dinaskah terakhir tertulis penyelesaian naskah tersebut pada hari Senin, 1 

Jumadil Awal 1286 H atau 17 November 1869 M. pada kolofonnya al-Quran 

itu ditulis oleh Yang Mulia Haji Muhammad Nur bin Haji Abdul Rahman Bugis 

di Mangarabombang kerajaan Bulo-bulo. Yang memegang kekuasaan di era 

tersebut adalah Arung Bulo-bulo XXIV Abdul Gani atau La Ganing, yang 

memegang kekuasaan di Manimpahoi adalah Arung Manimpahoi XIV atau 

Regen II yang bernama Ciroro Daeng Paesa. 

Mushaf al-Quran tersebut lama di Mangarabombang, upaya karaeng 

Indo Rukka Arung Manimpahoi XVII membawa ke Manimpahoi pada tahun 

1935 dengan tebusan seekor kerbau. Al-Quran tersebut diwariskan kepada 

Kepala Distrik Manimpahoi yakni Haji Andi Abdul Hai yang disimpan di 

Bikeru kecamatan SInjai Selatan. 

3. Abd. Rahman (puang Imang Timurung) 
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Tidak ditemukan informasi mengenai pada tahun berapa Puang Imang 

Timurung lahir namun beliau wafat pada tahun 1828 M. Puang Imang 

Timurung merupakan ulama yang berasal dari Pompanua (Bone).  Abd. 

Rahman diberikan julukan oleh masyarakat setempat dengan nama Puang 

Imam Timurung. Timurung merupakan nama sebuah desa di Kecamatan 

Pompanua Kabupaten Bone. Puang Imang berguru langsung ke Mekkah dan 

kemudian kembali ke Sinjai untuk menyiarkan ilmunya kepada generasi-

generasi baru Sinjai. Pendekatan yang dilakukan yakni melalui kekeluargaan, 

ceramah-ceramah dalam kegiatan pengajian maupun kegiatan keagamaan 

seperti barzanji, sikkiri. Kegiatan seperti ini menarik masyarakat untuk 

bergabung menimba ilmunya. 

Langkah-langkah yang ditempuh oleh Puang Imam Timurung saat itu 

mendapat respon baik dari para raja dan masyarakat. Dikalangan masyarakat 

terdapat saudagar kaya yang peduli dengan kemajuan Islam. Salah satunya 

adalah mendirikan Mesjid. Puang Imam Timurung kemudian menikah 

dengan salah satu keluarga saudagar di Sinjai yang bernama I Yasafe Daeng 

Mangawing cucu dari Daeng Mappuji yang merupakan keturunan dari Arung 

Timurung di Bone dan Datu Pammana Wajo. I Yasafe Daeng Mangawing 

merupakan saudagar hasil bumi di desa Biringere yang sekarang berubah 

menjadi kelurahan. Pembangunan mesjid tersebut merupakan mesjid dengan 

kontruksi batu pertama dalam wilayah kerajaan Bulo-bulo. Pembangunan 

mesjid ini juga atas dukungan Arung Bulo-bulo ke-36. Mesjid tersebut 

dikenal dengan nama Mesjid Raayatul Hidayah.4  

Mesjid Raayatul Hidayah dibangun diperkirakan sekitar abad XVIII 

yakni pada tahun 1778 M. Merupakan mesjid yang berlokasi dikelurahan 

                                                      
4 Ali Musa (61 tahun), Ketua Mesjid Raayatul Hidayah, Wawancara, Sinjai 1 

Desember 2023. 



132 

 

 

 

Biringere tepat di pusat kota Sinjai. Arsitektur yang mirip sama dengan 

arsitektur mesjid tua pada umumnya yakni kubah mesjid berbentuk limas 

yang terinspirasi dari mesjid di Pulau Jawa. Arsitektur mesjid Raayatul 

Hidayah sama dengan salah satu mesjid di Bantaeng. Tak seperti masjid tua 

lainnya yang awal pembangunannya dari bahan sederhana, masjid Raayatul 

Hidayah dibangun dengan menggunakan Batu bata merah dan semen yang 

didatangkan langsung dari pulau Jawa. Ekspedisi bahan material masjid 

tersebut menggunakan perahu yang langsung datang dari pulau jawa 

kemudian berlabuh di Sungai yang tak jauh dari lokasi masjid. 

Masjid tersebut mempunyai Sembilan jendela yang cukup besar dan 

dua buah pintu di depan dan di samping masjid. Didalam masjid tedapat 

empat tiang penyangga yang berbentuk persegi. Mimbar Masjid Raayatul 

Hidayah mempunyai ciri yang sama dengan mimbar di pulau Jawa. Kubah 

tersebut berasal dari kayu bayam yang didatngkan dari pulau Jawa. 

Masjid Raayatul Hidayah masih mempertahankan keasliannya, hanya 

saja beberapa diluar bangunan mesjid dilakukan renovasi demi kenyamanan 

jamaah. Di pintu masuk masjid Raayatul Hidayah terdapat kolam huna 

membasuk kaki jamaah pada saat masuk masjid akan tetapi saat renovasi 

dilakukan kolam di tiadakan. Dihalaman masjid Raayatul Hidayah terdapat 

dua sumur yang menjadi sumber mata air warga sekitar. Sumur tersebut 

tidak pernah kering walau musim kemarau melanda.5 

Dibagian belakang Masjid Raayatul Hidayah terdapat bangunan 

persegi dnegan makam Puang Imam Timurun di dalamnya. Disekitar makam 

tersebut juga terdapat banyak makam yang merpakan keturunan dari sang 

ulama.   

                                                      
5 Ali Musa (61 tahun), Ketua Mesjid Raayatu Hidayah, Wawancara, Sinjai, 1 

Desember 2023. 
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Puang Imam Timurung kemudian dimakamkan dibelakang Mesjid 

Raayatul Hidayah. Pada pertengahan abad XIX juga lahir beberapa ulama 

yang terkenal di Sinjai H. Abd. Razak, H. Muh. Kasim, H. Muh. Ali yang 

merupakan ulama-ulama yang berguru ke Mekkah dan kemudian kembali ke 

Sinjai. 

Ditinjau dari aspek pemahaman dan pengalaman ajaran Islam, 

masyarakat Muslim di Sinjai terbagi atas dua kelompok yakni Pagama dan 

Attoriolong. Pagama diistilahkan kepada kelompok yang menjalankan Islam 

tanpa adanya unsur kepercayaan leluhur. Sedangkan attoriolong merupakan 

kelompok yang menjalankan ajaran Islam berdasarkan keturunan. Artinya 

pemahaman dan pengamalan ajaran Islam mereka campur dengan 

kepercayaan nenek moyang. 

Dalam melaksanakan ibadah pagama terkesan lebih simpel dan 

sederhana. Sedangkan attoriolong terkesan kompleks dan banyak prosedur. 

Praktek ini pada dasarnya bertentangan dengan ajaran islam karena terdapat 

unsur kemusyrikan didalamnya. Kelompok ini meyakini nahwa Tuhan lebih 

mudah dicapai melalui bantuan makhluk spiritual atau roh-roh orang 

tertentu. 

Perbedaan mendasar sudut pandang kedua kelompok ini sering 

menimbulkan perdebatan. Bagi pagama sebagaian besar tradisi-ritual berbau 

kemusyrikan (dosa besar), karena itu harus ditinggalkan. Di sisi lain, 

penganut attoriolong tidak merasa melakukan kemusyrikan, sebab dalam 

pemahaman mereka hanya sekedar melanjutkan tradisi leluhur dan tidak 

menyembah selain Allah. Pemahaman dan pengamalan ajaran Islam yang 

dianut attoriolong merupakan bentuk asimilasi dan akulturasi pelaksanaan 

ritual keagamaan. 
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Terdapat beberapa kitab peninggalan Puang Imam Timurung yang 

berada di Bola Barue. Naskah kitab tersebut disinyalir merupakan tulisan 

tangan Puang Imam Timurung. Dulu sebelum mahir membaca kitab gundul 

maupun kitab kuning seorang panrita harus menguasai ilmu Bahasa Arab 

perlu menguasai ilmu nahwu dan Sharaf. Kitab tersebut digunakan dalam 

kajia-kajian yang dilaksanakan oleh Puang Imam Timurung. 

C. Panrita Kitta penyebar Islam di Sinjai pada abad XIX 

1. Said Husain 

Beliau merupakan salah satu penyebar Islam di wilayah Tellu 

Limpoe di kerajaan Lamatti khususnya bagian Aruhu. Said Husain lahir 

sekitar 1854 M. karena penyebaran Islam yang dilakukannya beliau 

dianggap tokoh yang amat mahsyur dan berjasa bagi masyarakat Aruhu. 

Said Husain juga memotori perjuangan menentang keberadaan 

Belanda di Sinjai pada tahun 1871 M dan menggunakan mesjid al-

Mujahidin sebagai basis perjuangan. Kemudian ia tertangkap dan 

terpaksa harus menghentikan perjuangannya. Ilmu yang dimiliki oleh 

Said Husain serta sifatnya yang ramah dalam waktu yang relatif singkat 

beliau mampu membentuk kader-kader yang dapat membantunya dalam 

menyebarkan Islam. Masyarakat juga menganggap Said Husai memilki 

ilmu yang mengakibatkan terjadinya peristiwa aneh. Peristiwa aneh 

terjadi saat Said Husain masuk penjara di Balangnipa. Sejak beliau masuk 

penjara, wilayah Balangnipa dilanda banjir besar bercampur Lumpur. 

Saat Said Husain dibebaskan banjir tersebut surut. Pada tahun 1880 M 

Said Husain wafat dan kemudian dimakamkan di Balangnipa.6 

2. Sayyid Abu 

                                                      
6 Sritimuryati, Islamisasi di Sinjai, h. 107 
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Merupakan keturunan Arab yang bermukim di Pammana 

Pompanua, Wajo. Sayyid Abu merupakan tokoh penting dalam 

pegembangan dan pengelolaan mesjid Nur di Balangnipa. Sayyid Abu juga 

menjadikan Mesjid Nur sebagai pusat penyiaran Islam di wilayah kerajaan 

Lamatti. Dalam menyiarkan Islam melalui dakwah Sayyid Abu mendapat 

dukungan dari bangsawan Lamatti. Sayyid Abu merupakan guru Kiai Haji 

Muhammad Tahir. 

Sayyid Abu mendapat kepercayaan menjadi takmir memegang 

kepemimpinan mesjid Nur setelah Andi Pakki Daeng Massiga wafat. 

Sayyid Abu membentuk organisasi pemuda mesjid untuk membantu 

segala aktivitas yang terjadi di mesjid. Sayyid Abu wafat pada 1902 yang 

kemudian takmir kepemimpinan mesjid Nur diamanatkan kepada 

muridnya  K.H. Muhammad Tahir atau yang lebih dikenal dengan Puang 

Kali Taherong.7 

3. Puang Kali Taherong 

Muhammad Tahir lahir di Sinjai pada tahun 1884 M dan wafat pada 

tanggal 20 Agustus 1977 di usia 93 tahun. Kepada beliaulah sematan 

istilah Panrita Kitta untuk daerah Sinjai melekat. Ditengah aktivitasnya 

sebagai pendakwah Islam beliau juga telah mencetak murid yang mampu 

menghafal dan menerjemahkan al-Quran. Ayah Muhammad Tahir 

merupakan seorang Sullewatang atau wakil Arung Lamatti (H. Pakki 

Daeng Massiga) yang bernama Andi Abdul Rahman Daeng Patawa. Andi 

Baso Cilellang Daeng Siabeng merupakan Arung Lamatti sebelum 

pemerintahan Andi Makkuraga Daeng Pagau adalah kakek Andi Abdul 

Rahman Daeng Patawa. Andi Muhammad Taherong adalah nama kecil 

                                                      
7 Abu  uslim, “Puang  ali Taherong:  iografi dan  aramahnya”.  urnal al-Qalam 23, 

No.2. 2017, h.303  
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panggilan akrab beliau sehari-hari. Andi Muhammad Taherong sempat 

mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat selama empat tahun. 

Pada tahun 1906-1907 Muhammad Tahir kemudian diangkat 

menjadi jaksa di Sinjai. Jabatan tersebut merupakan sebagai tanda 

penghargaan negara juga penghargaan masyarakat. Tak hanya sebagai 

tanda penghormatan jabatan sebagai jaksa mempertegas ketokohan beliau 

ditengah masyarakat dan mendapat tempat dalam pranata birokrasi 

negara. Dengan jabatan tersebut tidak membuat Muhammad Tahir 

Jumawa, ia melakukan ikhtiar sekaligus berintropeksi diri dengan dzikir 

yang tak henti dan semakin memperdalam ajaran Islam. Muhammad Tahir 

mengundurkan diri dari jabatan jaksa yang diberikan serta tidak bersedia 

untuk menjadi sullewatang di kerajaan Lamatti yang secara garis darah 

beliau yang paling tepat. Hijrah yang dilakukan oleh Muhammad Tahir 

dimulai ketika ia membuang semua hal yang berbau duniawi dan 

memperdalam ajaran Islam. 

Muhammad Tahir belajar di pesantren pada tahun 1909 M KH. 

Abdul Razak, KH. Daeng Parau dan puang Imam Timurung adalah guru 

beliau pada saat itu. Pada tahun 1914 M beliau berangkat ke Mekkah. 

Sekembalinya dari Mekah Muhammad Tahir diangkat menjadi kadhi 

Kerajaan Lamatti pada tahun 1923-1951 yang kemudian dikenal sebagai 

Puang Kali Taherong. 

KH. Muhammad Tahir juga dikenal aktif dalam organisasi 

kemasyarakatan. Beliau pernah menjabat sebagai ketua Jamiatul Islamiyah 

di Sinjai pada masa penjajahan Jepang. Pernah menjabat sebagai ketua 

Rabiatul Ulama/Ketua Dewan Syuriah Nahdatul Ulama Sinjai pada tahun 

1972. Dan Pembina GUPPI (Golkar) kabupaten Sinjai pada 1976. 
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KH. Muhammad Tahir mempunyai 11 orang anak dari dua orang 

istri. Istri pertama beliau Bernama Andi Rosi (putri Arung Lamatti) 

melahirkan empat orang anak yakni : KH. Achmad Tahir, KH. Abdul Aziz 

Tahir, Hj. Sukaenah Tahir, dan Hj. Aisyah Tahir. Istri pertama beliau 

meninggal tenggelam saat akan menyebrang pulau.8 

Istri kedua Bernama Hj. Fati melahirkan tujuh orang anak yakni 

Drs. M. Nur. Tahir (Mantan Bupati Sinjai), Hj. Sitti Husni Tahir, Hj. Hindong 

Tahir, Hj. Kalsum Tahir, Hj. Nafisah Tahir, Abdul Rahman Tahir,dan Andi 

Nurman Tahir. 

KH. Muhammad Tahir menjadi pelopor sistem Pendidikan 

keagamaan di Sinjai yang dikenal dengan manngngaji tudang. Pengajian 

tersebut dilaksanakan di Mesjid Nur Balangnipa para murid duduk bersila 

dihadapan KH. Muhammad Tahir. Mangngaji tudang adal proses audiensi, 

silaturahmi, menghadap kepada kiai dalam rangka mempelajari agama 

Islam di kediaman beliau. Mangngaji tudang bentuk pengajian dengan 

murid duduk membentuk lingkaran dihadapan sang guru. Ketika 

pengajian sedang berlangsung jika terdapat kesalahan atau kekeliruan KH. 

Muhammad Tahir akan menegur dan membetulkan bacaan. 

Bentuk serupa juga terjadi pada saat proses membaca kitab gundul 

atau kitab kuning maupun kitab-kitab klasik yang dikenal dengan pangaji 

kitta. KH. Muhammad Tahir mengadopsi metode belajar pada saat ia 

belajar di Mekah tepatnya di Masjidil Haram. Metode belajar yang terbaru 

dan unik ini mampu menarik minat murid untuk belajar. Tak hanya datang 

dari sekitar kedian KH.Muhammad Tahir akan tetapi banyak murid yang 

datang dari luar daerah untuk belajar. 

                                                      
8  H. Ade (cucu Puang Kali Taherong), wawancara, Sinjai 1 Desember 2023 
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Dalam proses mangngaji tudang KH. Muhammad Tahir membagi 

kelas belajar berdasarkan tingkat kemampuan muridnya. Ditingkat dasar 

sebagai kelas pemula yang belajar kitab-kitab kuning tingkat  dasar serta 

menyetor hafalan-hafalan al-Quran. Kelas tingkat selanjutnya digelar di 

lantai dua Menara masjid memuat beberapa murid yang kemampuannya 

diatas rata-rata. KH. Ahmad Marzuki Hasan, Ustadz Lanre Said adalah 

salah satu murid di tingkat atas. 

KH. Muhammad Tahir tak hanya mengajar ajaran Islam secara 

teknis berbasis literatur. Akan tetapi juga kesesuaian antara ucapan dan 

perbuatan yang secara falsafah Bugis dikenal taro ada taro gau. Metode 

belajar berbasis halaqah kemudian dikembangkan melalui sekolah yang 

diberi nama Madrasah Islamiyah al-Wathaniyah (M.I.A) yang selanjutnya 

berkembang Muallim. Perguruan inilah yang menjadi cikal bakal Pondok 

Pesantren  Modern At- Tahiriyah kabupaten Sinjai. 

KH. Muhammad Tahir juga dikenal karena karamahnya, salah satu 

karamah Muhammad Tahir diceritakan oleh cucunya yakni pak Aziz. 

Menurut oenuturan pak Aziz Ketika disuatu malam ia hendak 

mengunjungi kakeknya untuk memperkenal istri kedua beliau. Ketika pak 

Aziz dan Istrinya hendak pulang hujan mengguyur lebar, pak Aziz 

meminta izin kepada KH. Muhammad Tahir agar ia dan istrinya dizinkan 

menginap akan tetapi KH. Muhammad Tahir menolak. Pak Aziz dan 

Istrinya kemudian pamit pulang, kemudan KH.Muhammad Tahir 

menunjuk jalan supaya pak Aziz dan Istri lewat jalan tersebut. Pak Aziz 

dan istrinya kemudian pulang dengan meniti jalan sesuai petunjuk KH. 

Muhammad Tahir. Keajaiban terjadi pak Aziz dan istri tidak basah sedikit 

pun. 
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Dikisahkan pula Ketika KH.Muhammad Tahir hendak pulang dari 

tugas di Bonthaink terjadi kebakaran perumahan yang letaknya 

bersebrangan dengan pertamina pusat Bantaeng. Api yang melahap 

perumahan tersebut membuat warga panik dikarenakan arah mata angin 

akan meniup api kearah pertamina yang ada diseberang. KH. Muhammad 

Tahir yang lewat pada saat itu masuk kedalam perumahan yang menjadi 

pusat kebakaran kemudian mengibaskan sorbannya. Beberapa menit 

kemudian api padam karena kibasan sorban KH. Muhammad Tahir. 

Pada tahun 1960 terjadi peperangan di Bongki, pasukan DI/TII 

yang menyerang wilayah Bongki, Demmaq, sampai Bulupoddo. Wilayah 

Balangnipa terlihat gelap oleh pasukan gorilla karena karamah KH. 

Muhammad Tahir dan beras ketan hitam yang ditaburkan murid-murid 

beliau. Beras ketan itu ditaburkan dari jembatan Matimimbalo sampai 

jembatan Sinjai. 

Banyak Masyarakat yang berdatangan pada malam lima belas 

dibulan Sya ban untuk melihat  H.  uhammad Tahir melihat bulan 

apakah sudah masuk malam Nifsu Sya ban.  emudian  asyarakat 

mengambil air dikolam dikolam masjid Nur untuk dijadikan air berkah 

karena dipercaya air doa KH. Muhammad Tahir mujarab. Masyarakat 

setempat menyebutnya uwalli puang Kali Balangnipa. 

Tradisi mangngaji tudang yang dipelopori KH. Muhammad Tahir 

telah mengakar sampai saat ini. Pembelajaran al-Quran yang diistilahkan 

dengan mangaji korang dengan pembelajaran baca kitab dianggap belum 

sempurna bila hanya tammat membaca al-Quran saja. Kesempurnaan 

mangngaji korang bisa disematkan apabila dilanjutkan dengan  belajar 

kitab. Dibawah kepeloporan KH. Muhammad Tahir dan kawan-kawan, 
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sebab prilaku sosial keagamaan masyarakatnya sedikit banyaknya telah 

menyatu dalam kehidupan sehari-hari membaca kitab. Sehingga pantas 

kiranya Sinjai dahulu sangat dikenal dengan sebutan Panrita Kittaq. 
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BAB IV  
PENINGGALAN MONUMENTAL PANRITA KITTA DI SINJAI 

A. Mesjid al-Mujahidin Aruhu 

Mesjid al-Mujahidin Aruhu didaulat sebagai masjid pertama di Sinjai 

dan ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya berdasarkan Keputusan  

Bupati Sinjai No. 881 tahun 2019. Mesjid yang berada di Dusun Aruhu Desa 

Lamatti Riaja kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai didirikan pada tahun 

1613 M oleh Watesuro Ina Muttamaengngi Saddah Tanah Arung Lamatti ke-

VIII. 

Masjid al-Mujahidin Aruhu terdapat palang kayu dipintu masuk masjid 

tersebut yang bertuliskan “masjid ini didirikan oleh   Towa Suro  na 

Muttamaqengngi Sadda Tana. Ia diIslamkan oleh Dato ri Tiro yang kemudian 

dipugar oleh  akkuraga  aeng Pagau”.  eterangan ini diperkuat dengan 

naskah Lontara Lamatti Panreng Gowa, bahwa I Towa Suro adalah raja 

Lamatti XI yang pertama masuk Islam.1 

Pada abad yang sama didirikan masjid mangarabombang ditahun 

yang sama kemudian masjid Manimpahoi pada tahun 1617 M. akan tetapi 

dua masjid sudah tidak lagi mempertahankan keasliannya. Pada saat 

pemugaran dilakukan bentuk masjid diubah seperti yang Nampak hingga 

saat ini. Disaat masjid tua lain dilakukan pemugaran hingga mengubah 

bentuk masjid, Baso Cilaleng Daeng Siyabeng yang merupakan Putera dari 

Kamile Daeng Towa Paleke Kadhi Bulo-bulo bentuk joglo dan limas masjid 

masih dipertahankan sehingga bentuk asli dari masjid al-Mujahidin masih 

bisa disaksikan sampai sekarang. 

                                                      
1 Anonim, Lamatti Panreng Gowa (Lontara Rol 07 No. 24) Balai Perpustakaan dan 

Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 
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Nama masjid al-Mujahidin beberapa kali mengalami pergantian nama, 

diawal pembangunannya masjid ini dinamakan Mesjid Bulu Lohe Aruhu 

samp pada tahun 1805 M kemudian diganti menjadi Mesjid Arung Matinroe 

Rilalena sampai pada tahun 1940 dan kemudian berbah menjadi masjid al-

Mujahidin. Pada awal dibangunnya masjid ini sangat sederhana hanya 

bertiang kayu dengan dinding dari bambu yang beralaskan tanah dan 

atapnya dari daun rumbia.2 

Pada abad ke XIX Arung Lamatti yang ke yang Bernama Makkuraga 

Daeng Pagau Matinroe Rimasiginna melakukan pemugaran lantai yang 

dulunya beralaskan tanah saja diganti menjadi lantai batu bercampur kapur 

dan putih telur. Luas bangunan secara keseluruhan 90 m2 dan mesjid berdiri 

diatas lahan seluas 152 m2. Pada tahun 1985 mesjid dipugar/dibangun 

secara permanen oleh masyarakat setempat. Makam Arung Lamatti yakni 

Makkuraga Daeng Pagau Matinroe Rimasiginna dikeluarkan dari induk 

bangunan mesjid. Setelah makam Arung Lamatti dipndahkan luas mesjid 

menjadi 81 m2. Pemugaran yang terkahir dilakukan oleh Pemda tingkat 

Sulawesi Selatan pada tahun 1992.3 

Satu bukti peninggalan yang di masjid al-Mijahidin yang masih bisa 

kita lihat sampai sekarang adalah makam Arung Lamatti yang Bernama 

Makkuraga Daeng Pagau Matinroe Rimasiginna. Dahulu makam tersebut 

berada dalam induk bangunan mesjid yang letaknya sejajar dengan Imam 

mesjid, akan tetapi letak makam tersebut dinilai mengganggu aktivitas 

ibadah para jamaah. Oleh sebabnya makam dikeluarkan dari induk 

bangunan. 

                                                      
2 Miftah, koran : Mesjid Bersejarah di Sinjai (Sinjai, 1992) h. 2 
3 Harianto Ilkam (27 tahun), Guide Mesjid al-Mujahidin Aruhu. Wawancara. Sinjai 11 

Desember 2023. 
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Makam dikeluarkan dari induk bangunan dengan membangun tembok 

yang menjadi batas antara makam dengan bangunan mesjid dengan 

demikian tidak ada pemindahan makam. Makkuraga Daeng Pagau Matinroe 

Rimasiginna merupakan gelar yang diberikan karena beliaulah yang pertama 

Kali melakukan pemugaran mesjid dan di mesjid al-Mujahidin beliau 

dimakamkan ketika wafat. 

Ditemukan beberapa makam lain di pekarangan mesjid al-Mujahidin. 

Makam yang bisa teridentifikasi diantaranya makam istri dari Arung Lamatti 

Arung Makkuraga Daeng Pagau Matinroe Rimasiginna yang bernama Puang 

Cisyu .  isamping makam istri  akkuraga  aeng Pagau  atinroe 

Rimasiginna terdapat makam anak pertama beliau yang meninggal kecil yang 

bernama Andi Abdurrahman. Juga terdapat beberapa makam yang 

teridentifikasi merupakan makam Arung Bulupoddo dan beberapa makam 

lain yang belum bisa di identifikasi. Informasi yang ditemukan bahwa makam 

yang belum teridentifikasi tersebut salah satunya makam yang dipindahkan 

dari Bulukumba berupa tulang belulang. Namun sampai hari ini belum ada 

yang bisa mengidentifikasi beberapa makam tersebut. 

Mesjid Al-Mujahidin dulu pernah memiliki al-Quran raksasa dan 

tasbih sepanjang 3 m namun bukti ini hilang pada saat pemugaran dilakukan. 

Meskipun telah mengalami beberapa Kali pemugaran akan tetapi mesjid al-

Mujahidin masih tetap mempertahankan bentuk aslinya. Seperti halnya 

bentuk mesjid tua lainnya dengan atap bertingkat empat dengan kuncup 

yang dipasangi keramik.4 Mesjid-mesjid tua di nusantara hampir secara 

keseluruhan menampakkan ciri arsitektur yang sama terutama pada atap 

yang berbentuk limas atau joglo dengan kuncup di atasnya. Meskipun ukuran 

                                                      
4 Harianto Ilkam (27 tahun), Guide Mesjid al-Mujahidin Aruhu. Wawancara. Sinjai 11 

Desember 2023. 
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mesjid al-Mujahidin bisa dikatakan relatif kecil untuk ukuran mesjid raya 

akan tetapi mesjid al-Mujahidin termasuk mesjid peninggalan sejarah yang 

masih berdiri kokoh dan mempertahankan keasliannya. Bentuk mesjid al-

Mujahidin Aruhu memilih bentuk limas dan joglo merupakan lanjutan dari 

budaya megalithikum yakni punden berundak-undak. Pundek berundak-

undak merupakan warisan dari agama Hindu-Buddha.5 

Sebelum pemugaran pertama dilakukan oleh Makkuraga Daeng Pagau 

Matinroe Rimasiginna mesjid al-Mujahidin hanya memiliki satu tiang 

penyangga yang berada tepat ditengah-tengah mesjid. Tiang tersebut berasal 

dari kayu bitti. Pada saat pemugaran pertama dilakukan oleh Makkuraga 

Daeng Pagau Matinroe Rimasiginna didirikan empat tiang sebagai penyangga 

mesjid yang berasal dari kayu bayang didatangkan dari Irian. Terdapat lima 

Jendela mesjid al-Muijahidin terinspirasi dari mesjid al-Aqsa di Palestina. 

Mimbar mesjid al-Mujahidin pada awalnya terbuat dari batu dengan tiga 

anak tangga kemudian diganti dengan kayu.6 

Mesjid al-Mujahidin dahulu merupan satu-satunya tempat ibadah di 

kerajaan Lamatti sebelum didirikannya Mesjid Nur Balangnipa. Oleh sebab 

itu banyak masyarakat yang datang untuk melaksanakan ibadah. Jamaah dari 

Tompo Bulu dan sekitarnya banyak yang datang  pada hari kamis kemudian 

menginap di mesjid untuk melaksanakan shalat Jumat besok. Tak hanya 

masyarakat datang dari sekitar kerajaan Lamatti bahkan jamaah dari 

kerajaan Bone  datang menyebrang dari Sungai Tangka untuk ikut menhadiri 

shalat Jumat di Mesjid al-Mujahidin. Dibulan safar terdapat acara yang 

                                                      
5 Alm. Muhannis, Budayawan Sinjai. Wawancara Sinjai Info. Diupload pada tanggal 

17 Juni 2016. 
6 Sumarni, “ asjid al-Mujahidin (Suatu Kajian Sejarah dan Fungsinya dalam 

Penyebaran  slam di  erajaan  amatti abad XV  )”, Skripsi ( Makassar:Fak. Adab dan 
Humaniora UIN Alauddin, 2018), h. 45 
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dinamakan acara safareng dimana dua puluh orang duduk secara melingkar 

bertasbih dengan menggunakan tasbih sepanjang 3 m. 

Selain sebagai tempat ibadah mesjid al-Mujahidin juga dijadikan 

tempat perundingan oleh masyarakat pada saat terjadi suatu masalah.  Tak 

hanya sebagai tempat perundingan, banyak jamaah yang datang ke masjid al-

Mujahidin untuk berdoa dan kemudian bernazar jika doa tersebut 

dikabulkan mereka akan kembali untuk melepaskan nazarnya. Pada saat 

melepas nazar tersebut biasanya jamaah akan datang ke mesjid dan 

membawa berbagai macam makanan untuk dimakan bersama sebagai 

ungkapan syukur. Kegiatan ini dinamakan mabbaca mallohong. Selain 

membawa makanan, jamaah biasanya juga membawa ternak mereka untuk 

diserahkan kepada pengurus mesjid kemudian disajikan dan disantap 

bersama sebagai ungkpan syukur hasil ternak mereka berhasil. Selain 

masyarakat, banyak pejabat yang datang untuk sekedar berziarah ke makam 

Arung Lamatti.7 

B. Mesjid Nur Balangnipa 

Mesjid Raya Nur Balangnipa adalah mesjid didirikan oleh Sayyid 

keturunan Arab pada tahun 1660 M yang bermukim diatas gunung daerah 

Uloe Desa Pammanna Pompanua kabupaten Bone. Masjid ini berlokasi di 

pusat kota Sinjai daerah Balangnipa kec. Sinjai Utara. Masjid dengan luas 

lokasi 67x64 m2 dengan luas bangunan 25x45 m2. Masjid Nur diperkirakan 

mampu menampung jamaah sekitar 2000 orang. 

Sayyid tersebut menyiarkan Islam di Balangnipa karena Islam belum 

berkembang di Bone. Ditengah lantai mesjid Nur terletak sebuah kubah yang 

                                                      
7 Kammula (70 Tahun) Tokoh Masyarakat Desa Lamatti Riaja. Wawancara. Sinjai, 11 

Desember 2023. 
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terdiri dari tiga lantai. Pada lantai pertama digunakan sebagai tempat shalat, 

sebagai pusat dakwah dan pendidikan. Pada lantai kedua dengan lantai 

berbahan dasar kayu digunakan sebagai penghafal al-Quran dan pada lantai 

ketiga yang berbentuk persegi delapan dengan ukuran 3x3 m2 juga berbahan 

dasar kayu difungsikan sebagai tempat muadzin. 

Terdapat tiang dengan anak tangga sejumlah 32 buah yang terbuat 

dari kayu ulin sebagai akses naik ke lantai dua yang berada ditengah masjid. 

Tangga sebagai penghubung kelantai tiga sejumlah 19 buah telah direnovasi. 

Dinding lantai dua masih dalam bentuk asli  tetapi dinding lantai tiga sudah 

direnovasi. 

H.Mallo, H. Kacoa, H. Wahid, H. Salasa, dan Baraki merupakan daftar 

hartawan yang turut membantu Pembangunan masjid. Selain hartawan 

bangsawan dari Kerajaan Lamatti seperti Puatta Daeng Masiga sebagai Arung 

Lamatti ke-37 turut serta dalam Pembangunan masjid. Puatta Daeng Masiga 

diberi kepercayaan sebagai takmir kepemimpinan masjid Nur untuk 

menggantikan Sayyid. Setelah wafat takmir dilanjutkan oleh Sayid Abu yang 

kemudian tongkat estafet takmir kepemimpinan dilanjutkan oleh KH. 

Muhammad Tahir.8 

Saat menjadi takmir kepemimpinan masjid Nur KH.Muhammad Tahir 

melakukan renovasi masjid tepatnya pada tahun 1935 M. Bangunan masjid 

diperluas dari 15x15 m2 menjadi 25x45 m2. Sebanyak tiga buah menara juga 

didirikan pada saat itu. KH. Muhammad Tahir wafat pada usia 93 tahun yang 

kemudian KH. Abdul Aziz anak dari KH. Muhammad Tahir dipercaya sebagai 

takmir kepemimpinan masjid Nur. 

                                                      
8 Saheria, “ esjid Raya Nur  alangnipa Sinjai (Studi Sejarah Tentang Peran dan  ungsi 

 esjid)”. Skripsi. Universitas  slam Negeri Alauddin  akassar:  akultas Adab dan 
Humaniora,2021), h.41-42. 
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Renovasi masjid yang kedua dilaksanakan dibawah takmir 

kepemimpinan Ag. KH. Asnawi pada tahun 1992. Renovasi dilakukan dengan 

pemindahan tempat wudhu. Pada tahun 1998 dilakukan renovasi dengan 

meratakan lantai masjid bagian depan dan lantai bagian belakang, mengganti 

plafon dan membongkar dua kubah bagian depan. 

Imam masjid tersebut adalah nasab murid dari generasi ke generasi. 

Adapun nama imam Mesjid Nur sampai sekarang, adalah sebagai berikut: 

a. Sayyid 

b. Sayid Abu 

c. Ag. KH. Muhammad Tahir 

d. Ag. KH. Ahmad Tahir 

e. Ag. KH. Abd. Muin Husain 

f. Ag. KH. Abdul Asis Tahir 

g. Ag. KH. Asnawi  

h. Ag. KH. Syamsuddin  

i. H. Muh. Hisqil BA 

j. H. Muh. Yunus 

k. H. Henra Zakariah BA, MA 

Mesjid Nur dapat tujuh buah pintu masuk disebelah utara terdapat 

tiga buah pintu sedangkan disisi Selatan dan timur terdapat dua pintu. 

terdapat beberapa jendela di masing-masing lantai yakni dilantai satu 

terdapat empat buah jendela di sebelah timur yang berukuran lebar 230 cm 

dan tinggi 210,5 cm. Sedangkan disebelah utara dan Selatan masing-masing 

memilki lima jendela yang berukuran lebar 200 cm dan tinggi 230 cm. Pada 

tingkat kedua disebelah utara, timur dan Selatan masing-masing memiliki 

tiga buah jendela. pada tiang masjid Nur memiliki bentuk bundar dan bentuk 
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persegi. Tiang yang berbentuk bundar terdiri dari 14 tiang dan tiang yang 

berbentuk persegi terdiri dari empat buah tiang. 

Mimbar masjid sudah ada sejak zaman takmir KH. Achmad Tahir yang 

terinspirasi dari mimbar Nabi Muhammad di Madinah. Ukuran mimbar 

dengan tinggi 280 cm, lebar 100,4 cm dan Panjang 210 cm. 

Ditengah masjid Nur Balangnipa Sinjai terdapat sebuah tangga sebagai 

akses ke lantai dua. Tangga tersebut terdiri dari tiang kayu yang diapit oleh 

bilah-bilah kayu yang berfungsi sebagai anak tangga sebanyak 32 buah. Sejak 

300 tahun yang lalu tangga tersebut belum direnovasi dan sampai saat ini 

masih berdiri kokoh dan masih tetpa digunakan. Tangga tersebut dari “aju 

ladang” (kayu lombok/kayu cabai).9 Terdapat klaim yang sama dengan 

masjid Tua Jerrae Allaukang di kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan yang 

dibangun pada tahun 1609 M. Mesjid tersebut ditopang 20 tiang sebagai pilar 

penyangga , 4 tiang penopang dipercaya terbuat dari kayu ladang atau kayu 

cabai/kayu Lombok. Kepercayaan Masyarakat tentang tiang masjid dari kayu 

Lombok/cabai didasarkan pada keyakinan bahwa dulu semua tumbuhan dan 

manusia memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan manusia pada masa 

sekarang. 

Terdapat dua versi asal muasal kayu penopang masjid tua tersebut. 

Pertama, dulu terdapat tumbuhan yang besar Namanya pohon Lombok tapi 

bukan Lombok atau cabai pedas yang biasa kita makan. Pohon tersebutlah 

yang digunakan sebagai tiang atau penyangga masjid. Kedua, hal ini hanya 

cerita yang sengaja dibesar-besarkan supaya dianggap sakral. 

                                                      
9 Muhctar Lubis (40 tahun), Wakil Sekertaris Mesjid Raya Nur Balangnipa Sinjai, 

Wawancara, Yayasan Mesjid Nur Balangnipa Sinjai, pada 13 Desember 2023. 
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Sebagai tempat pusat ibadah tertua yang di Sinjai, masjid Nur juga 

digunakan sebagai tempat   tikaf bagi jamaah yang berlangsung selama 

sepuluh hari dibulan Ramadhan yakni mulai malam ke dua puluh satu 

Ramadhan sampai malam takbir.  amah yang melaksanakan   tikaf juga 

mengkaji kitab kuning, membaca al-Quran serta taklim-taklim Ramadhan. 

Masjid Nur juga dijadikan sebagi pusat Pendidikan. KH. Muhammad 

Tahir yang mempelopori metode belajar mangngaji tudang juga dilaksanakan 

di Mesjid Nur. Selain sebagai pusat Pendidikan masjid Nur juga dijadikan 

sebagai tempat berkumpulnya ulama maupun bangsawan dari Kerajaan 

Lamatti. Ulama ini berkumpul untuk mengkaji kitab yang datang dari luar 

daerah Sinjai. KH. Ambo Dalle datang dari Barru, KH. Muhammad Nur yang 

datang dari  akassar serta  H.  oh. As ad yang datang dari Sengkang. Para 

ulama ini berkumpul di Mesjid Nur untuk membimbing ulama-ulama penerus 

ulama terdahulu KH. Muh. Hasan, KH. Abd Gani, KH. Muh. Yacub, KH. Muh. 

Ramli, KH. Muh. Mustari dll.10 

Mesjid Nur juga dijadikan sebagai pusat dakwah ulama yang ada di 

Sinjai. Pada tahun 1800 M Pembina dan kepemimpinan (takmir) masjid 

dipegang oleh Puatta Andi Pakki Daeng Masiga Arung Lamatti ke-37. Setelah 

Andi Massiga wafat pembinaan masjid dilanjutkan oleh Sayyid Abu yang 

merupakan keturunan Sayyid generasi ke-15. Sayid Abu kemudian menata 

dan membangun masjid dengan membentuk pemuda masjid yang dapat 

membantu segala kegiatan masjid, disamping itu juga mengembangkan 

program peningkatan kegiatan syiar Islam dengan jalan memfungsikan 

masjid sebagai pusat dakwah dan Pendidikan.  Sayid Abu memberikan 

                                                      
10 Muhannis, Karampuang dan Bunga Rampai Sinjai (Yogyakarta:Pustaka Timur, 

2009), h.113. 
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dakwah kepada awak kapal yang sering mencuri. Para awak kapal ini 

bersandar dipintu dekat Benteng Balangnipa yang kemudian dikirim ke 

Mejid Nur untuk di Islamkan.11 

Tahun 1960 terjadi peperangan di Bongki  yang mengakibatkan 

banyak masyatakayt datang ke Mesjid Nur untuk mencari tempat berlindung. 

Oleh KH. Ahmad Tahir masjid Nur juga dijadikan sebagai kantor kementrian 

agama kabupaten Sinjai yang dikenal dengan bola siomangnge. Bola 

siomangnge berasal dari Bahasa Melayu yang memiliki makna tempat 

berkumpulnya pemuda masjid untuk membantu Masyarakat yang berada 

disekitar masjid. 

Pada bagian masjid dibangun pusat kantor urusan agama yang 

digunakan Masyarakat untuk mengurus pernikahan, warisan, muallaf dan 

lain-lain. Aktivias ini tidak mengganggu ibadah jamaah masjid justru 

mempermudah pegawai dan pengunjung kantor dalam beribadah. 

C. Bola Barue 

Rumah Bola Barue milik Puang Akkung di Sinjai tampaknya menjadi 

tempat yang sangat berharga dengan sejarah dan warisan kultural yang kaya. 

Beberapa poin menarik yang dapat diidentifikasi dari informasi yang Anda 

berikan melibatkan unsur-unsur seperti: 

1. Hiasan Figuratif dan Naturalis 

Hiasan-hiasan figuratif dan naturalis yang mendominasi rumah ini 

menunjukkan pengaruh seni rupa lokal dan kekayaan desain tradisional. 

Unsur-unsur ini sering kali memiliki nilai simbolis dan filosofis yang 

dalam. 

                                                      
11 Muhctar Lubis (40 tahun), Wakil Sekertaris Mesjid Raya Nur Balangnipa Sinjai, 

Wawancara, Yayasan Mesjid Nur Balangnipa Sinjai, pada 13 Desember 2023. 
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2. Penyimpanan Al-Qur'an 

Kehadiran Al-Qur'an yang disimpan dengan baik di dalam rumah 

menunjukkan penghormatan terhadap kitab suci dan keagamaan. 

Mungkin ada tradisi atau kebiasaan keluarga terkait dengan pemeliharaan 

dan penghormatan terhadap Al-Qur'an. Dan terdapat beberapa kitab 

kuning yang masih terjaga keutuhannya sampai sekarang. 

3. Lontara-lontara Kuno 

Penyimpanan lontara-lontara kuno, termasuk warisan dari I Yasafe, 

menambah nilai sejarah rumah ini. Lontara adalah sistem penulisan 

tradisional di Sulawesi Selatan dan memiliki nilai historis yang tinggi. 

4. Kondisi Pemeliharaan 

Meskipun sebagian lontara dalam kondisi memprihatinkan, 

keberadaannya mencerminkan tantangan dalam pemeliharaan dan 

pelestarian warisan budaya. Upaya pelestarian dapat menjadi kunci untuk 

menjaga kekayaan ini agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang. 

Rumah seperti ini tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga 

merupakan pusat kehidupan budaya, sejarah, dan agama di komunitas. 

Pelestarian dan penelitian lebih lanjut tentang rumah ini dapat 

memberikan wawasan yang lebih dalam tentang sejarah dan kekayaan 

budaya di Sinjai 
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BAB V  
PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kedatangan Panrita Kitta dimulai diutusnya Puang Belle dan Puatta 

Massabangnge datang ke Tiro untuk berguru secara langsung kepada Datuk 

ri Tiro dan kembali ke Sinjai. Setelah kembali dari Tiro Puang Belle dan 

Puatta Massabangnge mengislamkan Aru Tondong dan menyiarkan Islam di 

wilayah sekitar. La Pateddungi mengutus Puatta Massabangnge ke Gowa 

mengundang Datuk ri Bandang datang ke Bulo-bulo dan mengislamkan La 

Pateddungi serta rakyat Bulo-bulo. Setelah raja Bulo-bulo menyatakan diri 

masuk Islam pada 1607 barulah Islam secara resmi masuk ke Sinjai. Karena 

kerajaan Bulo-bulo merupakan kerajaan paling kuat dalam federasi Tellu 

Limpoe. Berita tentang Lapateddungi masuk Islam menyebabkan masyarakat 

memeluk Islam. Raja adalah repsentasi atas nilai kepercayaan masyarakat. 

Mengetahui rajanya masuk Islam maka tidak ada alasan bagi anggota 

masyarakat untuk tidak taat dan patuh. 

Bentuk-bentuk penyebaran Islam oleh Panrita yakni melalui 

pendekatan tasawuf. Kepercayaan masyarakat terdahulu yang erat kaitannya 

dengan mistisme dikonvergensi kedalam ajaran Islam. Ulama tidak langsung 

merubah kepercayaan masyarakat akan tetapi mengajarkan Islam secara 

bertahap. Dengan demikian kepercayaan lama yang dianut masyarakat 

semakin terkikis. Pendekatan melalui pernikahan juga banyak dilakukan 

panrita dengan menikahi bangsawan atau masyarakat setempat semakin 

memuluskan dakwah yang dilakukan. Panrita juga melakukan kunjungan ke 

Mekah untuk berguru langsung dari sumbernya kemudian pulang ke Sinjai 

dan mengamalkan ilmu yang didapat. Tak hanya ke Mekah Panrita dari luar 
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daerah  juga banyak datang ke Sinjai dan menyebarkan Islam. Aktivitas 

keagamaan yang diajarkan para panrita tidak jauh beda dengan apa yang 

mereka pelajari pada saat menjadi santri.  

Mesjid Tua Mujahidin Aruhu, Mesjid Nur Balangnipa, serta Bola Barue 

merupakan saksi bisu perjuangan panrita dalam menyebarkan Islam di 

Sinjai. Bangunan ini masih bisa kita lihat sampai sekarang. Peran pemerintah 

dan masyarakat dibutuhkan agar peninggalan ini tetap lestari dan tidak 

rusak dimakan zaman. 

B. Implikasi Penelitian  

Sejarah penyebaran Islam di Sinjai dan peran panrita memiliki 

beberapa implikasi yang signifikan, termasuk : 

Keputusan raja Bulo-bulo untuk masuk Islam dapat diartikan sebagai 

strategi politik yang membawa stabilitas. Perubahan agama raja dapat 

mempengaruhi kebijakan dan kestabilan politik dalam federasi Tellu Limpoe. 

Masuknya Islam melalui upaya panrita membentuk identitas 

keagamaan masyarakat Sinjai. Nilai-nilai Islam menjadi dasar bagi norma dan 

etika masyarakat. Proses masuknya Islam melalui pernikahan antara panrita 

dengan bangsawan atau masyarakat setempat menciptakan integrasi sosial. 

Ini mengukuhkan keterlibatan dan dukungan masyarakat terhadap ajaran 

Islam. Pendekatan tasawuf dalam penyebaran Islam menunjukkan adanya 

integrasi aspek mistis dan spiritual dalam budaya Islam di Sinjai. Ini dapat 

menciptakan keunikan dalam pemahaman dan praktik keagamaan 

masyarakat setempat. 

 Mesjid Tua Mujahidin Aruhu, Mesjid Nur Balangnipa, dan Bola Barue 

bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol perjuangan 
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dan sejarah. Pemeliharaan dan pelestarian bangunan ini memiliki implikasi 

penting terhadap identitas dan warisan budaya masyarakat Sinjai. 

masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama untuk menjaga dan 

meneruskan nilai-nilai yang dibawa oleh proses penyebaran Islam di Sinjai 

serta memastikan kelestarian warisan sejarah yang berperan penting dalam 

membentuk identitas budaya mereka. 
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