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ABSTRAK 

Nama   : Jasmin  

Nim   :40200117116 

Judul   :Islamisasi Kerajaan Tanete Barru pada Abad Ke XVII-XVIII 

 

Penelitian ini membahas tentang Islamisasi Kerajaan Tanete Barru pada Abad 
Ke XVII-XVIII, adapun sub pembahasan pada Skripsi ini yaitu; (1) Bagaimana 
kondisi sosial politik kerajaan Tanete pra-islam, (2) Bagaimana proses kedatangan 
dan penerimaan Islam di Kerajaan Tanete,( 3) Bagaimana kondisi Masyarakat dan 
sistem sosial politik di Kerajaan Tanete pasca diterimanya Islam?  

 Jenis penelitian yang digunakan untuk mendapatkan dan menggunakan data 
informasi penelitian adalah penelitian sejarah atau pedoman yang di gunakan dalam 
melakukan penelitian adalah instrumen untuk merekonstruksi peristiwa sejarah 
(history as past partuality) menjadi sejarah sebagai kisah (history as written). Dalam 
ruang lingkup ilmu sejarah, penelitian ini disebut metode penelitian sejarah. Selain itu 
penelitian juga mengambil beberapa literatur dari jurnal dan buku-buku atau kajian 
pustaka sebagai bahan pendukung dalam tulisan. 

 Hasil Penelitian menunjukkan bahwa. Pertama, Kondisi politik Kerajaan 
Tanete pra-Islam dari pendekatan instituonal yang bertumpu pada pemahaman bahwa 
politik adalah pembahasaan mengenai Kerajaan. Namun perbedaannya terdapat pada 
konsepsi kepemimpinan To-Sangiang yang bukan sebagai raja pertama. To-
Sangiang justru memilih raja pertama (pertengahan abad XVI) yakni Arung Sigeri 
dengan gelaran Datu Gollae dan dapat diperhatikan asal-usul Kerajaan dan unsur-
unsur pembentukan (Kerajaan Tanete pra-Islam). Kedua, Islamisasi di Kerajaan 
Tanete tidak mengalami persoalan yang berarti, sebab kerajaan ini sudah akrab dengan 
penganut agama Islam, terutama para pedagang di Pelabuhan Pancana dan melalui 
peran penguasa dalam menyebarkan Islam pada masyarakat Kerajaan Tanete awal 
abad XVII. Ketiga, hubungan Islam dan sosial politik di Kerajaan Tanete serta 
perkembangan ekonomi abad XVII di mana Islam resmi menjadi agama Kerajaan 
dan pada saat itu Petta Pallase-Lase’E yang merupakan raja ke IX Kerajaan 
Tanete berhasil membangun dan mengembangkan bandar niaganya dan terlibat 
dalam perdagangan maritim. Kemudian Islam dalam konsep Pangngadereng yaitu 
budaya siri yang erat kaitannya dengan dakwah Islam terutama setelah Islam 
diterima sebagai bagian dari panngaderreng dan Islam dalam ritual maddoja bine 
mencakup nilai akidah, nilai ibadah dan nilai akhlak. Nilai akhlak lebih menonjol 
dibanding nilai lainnya. Seperti; adanya persatuan, silaturahmi, gotong-royong, 
kepedulian kepada sesama dan kepedulian terhadap lingkungan hidup. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama damai dan Ramatan lil’aramin yang membuat masyarakat 

nusantara lebih cenderung menerima agama tersebut, dan kedatangan Islam di 

Nusantara memunculkan beberapa teori. Teori Arab, Teori India, Teori Persia, Teori 

Cina. Proses penyebaran Islam ke nusantara dengan beberapa cara. Salah satunya 

jalur perdagangan, dan para pedagang ini diyakini sebagai pelaku utama penyebaran 

agama Islam di Nusantara dan Makassar. Hal ini terkait erat dengan teori Arab 

berdasarkan sumber-sumber Cina bahwa para pedagang Arab pada abad ke-7 M di 

Sumatera Barat yang menjadi pemimpin pemukiman Arab Islam di pantai Sumatera 

Barat.1 

Mengenai kapan untuk pertama kalinya Islam memasuki Indonesia baik sebagai 

agama ataupun sebagai kekuatan budaya, sebenarnya belum dapat di ketahui dengan 

pasti. Masih perlu diadakan pengumpulan data dan penelitian untuk dapat menyusun 

suatu rekonstruksi sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia yang ditunjang 

oleh fakta-fakta historis yang kuat.2 

Konsepsi kepemimpinan di Tanete diawali dengan adanya To-Sangiang yang di 

perkirakan muncul pada abad XVI Hal ini tentu berbeda dengan konsepsi 

kepemimpinan to-manurung yang muncul pada abad XIII-XIV, terakhir dalam sejarah 

Kerajaan Tanete merupakan kerajaan yang memiliki kedekatan terhadap kerajaan-

                                                   

1Husaini Husda, Islamisasi Nusantara (Analisis Terhadap Discursus Para Sejarawan), vol. 

18, h.20. 

2Prof. A. Daliman, (Islamisasi dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia), h. 

32. 
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kerajaan besar di Sulawesi Selatan seperti kedekatannya pada Kerajaan Gowa, Luwu, 

Bone dan Soppeng. Kedekatan tersebut bukan hanya dalam persoalan hubungan 

bilateral pemerintahan tetapi kedekatan pada hubungan sosial politik, dan lebih khusus 

lagi pada hubungan geneologis. Kedekatan itu telah berlangsung lama, bahkan dianggap 

sudah berlangsung sejak awal kesatuan Kerajaan Tanete. Namun kedekatan hubungan 

itu selalu terusik pada abad-abad berikutnya atau paling tidak dalam beberapa dekade 

pra dan pasca Perang Makassar. Dampak dan perubahan yang paling mencolok terjadi 

adalah pasca Perang Makassar karena terjadi perubahan peta politik secara umum dan 

juga posisi kerajaan- kerajaan di Sulawesi Selatan, termasuk Kerajaan Tanete. 

Sebelum perang, posisi kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan 

memiliki otonomi yang kuat, walaupun beberapa kasus kerajaan berada di bawah 

pengaruh kerajaan lain.  Tetapi itupun tidak dikuasai secara mutlak sistem politik 

pemerintahannya. Sehingga peta politiknya berdimensi banyak, tergantung banyaknya 

kerajaan yang eksis pada masa itu. Namun setelah perang, peta politik hanya terbagi dua, 

yaitu kelompok politik Bugis dan kelompok politik Makassar. 

Pemetaan ini adalah wujud dari politik memecah belah dan   menguasai (devide et 

empera) dari Kompeni Belanda. Selanjutnya kedaulatan kerajaan-kerajaan lokal juga 

terusik oleh campur tangan Belanda yang menempatkan dirinya sebagai pelindung dan 

perantara urusan internal kerajaan dan hubungan antara kerajaan. Selain itu, Kerajaan 

Gowa (Makassar) yang  sebelumnya  memiliki supremasi kekuasaan terhadap kerajaan-

kerajaan lokal di Sulawesi Selatan mengalami kemunduran yang sangat drastis, 

kemudian kedudukannya diambil alih oleh Kerajaan Bone atas dukungan Belanda.3 

                                                   
3Sahajuddin, Agama dan sosial politik kerajaan tanete terhadap kerajaan lain pada abad 

XVII (Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan Jalan Sultan Alauddin/Tala Salapang Km. 7 

Makassar, 90221), vol. 7, h. 344. 
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Kekuatan-kekuatan pribumi, Pemanfaatan orang-orang pribumi memang 

diperlukan oleh Belanda, karena secara militer lemah, maka ia melakukan pendekatan 

dan mencegah timbulnya sikap kebencian atau permusuhan. Mereka gerakkan itu ke arah 

kepentingan-kepentingannya sendiri, dan sebagai penjajah mereka merusak kesepakatan 

budaya dan keseimbangan kekuasaan yang semula dipelihara dengan nilai-nilai. 

Meskipun demikian, mereka bekerja dalam pola politik pribumi, memanipulasi dan 

dimanipulasi.4 pergolakan politik pada abad XVII di Sulawesi Selatan merupakan 

pergolakan yang paling   menggerus sandi-sandi  kehidupan dan nilai-nilai lokal yang 

ada. Tatanan sosial budaya dan politik yang ada pada waktu itu seperti tercabut dari akar 

rumput. Kepercayaan leluhur tidak lagi kokoh pada sumbuhnya tetapi tergeser begitu 

cepat dengan situasi zaman yang bergejolak. Kemudian muncul dan lahirnya nilai-nilai 

agama dan kepercayaan baru yang memberikan keniscayaan baru pula dengan 

gencarnya syiar-syiar agama Islam yang diperankan oleh pembesar kerajaan-kerajaan. 

Agama Islam menjadi magnet baru dalam kebatinan sebagian besar rakyat Sulawesi 

Selatan pada masa itu. Perkembangan dan kemajuan syiar agama Islam pun mengalir 

begitu cepat pada kerajaan-kerajaan besar yang memiliki kekuatan dan kekuasaan di 

wilayah ini. 

Masuknya agama Islam di kerajaan besar seperti Kerajaan Luwu dan Gowa 

dengan mudah sebagai pertanda bahwa agama Islam membawa nilai-nilai kebenaran 

dan nilai-nilai kebatinan yang luar biasa. Sebab jika tidak memiliki nilai- nilai itu, tentu 

tidak mungkin kerajaan-kerajaan besar itu mau menerima dan menganut agama Islam 

                                                   
 4Sahajuddin, Agama dan sosial politik kerajaan tanete terhadap kerajaan lain pada abad 

XVII (Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan Jalan Sultan Alauddin/Tala Salapang Km. 7 

Makassar, 90221), vol. 7, h. 345. 
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begitu cepat. Penerimaan agama Islam begitu cepat oleh Kerajaan Luwu dan Gowa, di 

samping karena nilai ajaran agama tersebut, tetapi juga karena seruan ajaran itu diterima 

langsung dari para ulama besarnya dari Sumatera sehingga mudah dipahami. Namun 

tidak semua kerajaan besar yang ada di Sulawesi Selatan pada saat itu mau menerima 

dan menganut agama Islam dengan mudah, terutama yang tergabung Tellu PoccoE. dan 

kerajaan-kerajaan lain, termasuk ke Kerajaan Tanete. Pada masa itulah terjadi pergeseran 

nilai- nilai sosial budaya pada satu sisi dan terjadinya intrik-intrik politik pada sisi lain. 

Walaupun intrik- intrik politik itu sesungguhnya tidak berkaitan langsung dengan adanya 

syiar-s yair Islam yang gencar digalakkan oleh Kerajaan Gowa. Tetapi intrik-intrik 

politik antarkerajaan telah terjadi sebelum proses Islamisasi abad XVII. Namun intrik-

intrik itu semakin menyeruak pada abad itu dan menjadikan seruan dan syiar-syiar 

agama Islam sebagai penyebabnya. Tetapi orang-orang (para pedagang di tempat itu) 

diangkut bersama barang dagangnya ke bandar niaga Kerajaan Gowa. 

Langkah yang diambil Kerajaan Gowa tersebut menjadi alasan kerajaan lain 

pada abad berikutnya ketika gencar mendapat seruan dan syiar Islam sebagai langkah 

untuk menguasai kerajaannya. Namun tidak semua kerajaan- kerajaan yang ada di 

Sulawesi Selatan bersikap seperti itu ketika mendapat seruan menganut agama Islam, 

sebut saja Kerajaan Tanete. Kerajaan Tanete menerima dengan mudah syiar Islam dan 

bahkan menjadikan kerajaannya sebagai salah satu pusat syiar Islam di Sulawesi 

Selatan. Tentu alasan penerimaan agama Islam dengan mudah bukan sekedar karena 

adanya seruan, tetapi penerimaan agama Islam dengan mudah karena nilai-nilai yang 

terkandung dalam agama tersebut. Sebab secara sosial budaya yang termuat dalam 

adat-istiadat di Sulawesi Selatan tidak memungkinkan untuk mau dipaksa-paksa 

menerima sesuatu ajaran agama dan kepercayaan secara sukarela dan ikhlas, sebab 
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sudah ada nilai-nilai kepercayaan yang dianut sebelumnya secara mapan pada waktu 

itu. 

Namun harus juga diakui bahwa Kerajaan Tanete tidak memiliki masalah pada 

masa lalunya dengan Kerajaan Gowa. Sebab Kerajaan Tanete pada masa ekspansi 

Kerajaan Gowa tidak termasuk dalam wilayah yang ditaklukkan, dan ekspansi itu pula 

sangat ditentukan oleh situasi politik pada masa itu. Di mana Kerajaan Tanete pada 

masa-masa awal ekspansi Kerajaan Gowa, Kerajaan Tanete belum terbentuk dalam 

organisasi kekuasaan politik yang utuh dan terstruktur. Namun setelah Kerajaan Tanete 

membangun kesatuan politik, maka Kerajaan Tanete berkembang pesat dan memiliki 

nilai tawar sendiri pada kerajaan lain.5 

Kerajaan Tanete memiliki sikap dan hubungan sosial politik yang baik pada 

kerajaan- kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Kerajaan ini mampu menempatkan 

dirinya dari dua kekuatan besar tanpa harus harus memihak secara utuh pada salah satu 

kelompok kekuatan tersebut. Sikap dan pandangan tersebut menjadi kekuatan tersendiri 

bagi Kerajaan Tanete. Namun perkembangan berikutnya, juga tidak dapat menepis 

adanya kelompok-kelompok yang pro dan kontra terhadap pengaruh kelompok Bugis 

dengan Makassar. Dua kelompok ini tidak bisa terpisahkan dengan kehadiran dan 

eksistensi Kerajaan Tanete. Demikian juga sikap dan pendirian Kerajaan Tanete pada 

persoalan syair Islam dan sosial politiknya terhadap dua kelompok kekuatan tersebut, 

menjadi persoalan tersendiri. Sehingga yang menjadi pertanyaan pada kajian ini adalah 

bagaimana Kerajaan Tanete menempatkan diri pada dua pengaruh kekuatan politik pada 

abad XVII? Pertanyaan ini dianggap penting untuk dikaji karena pada saat yang sama 

                                                   
5Sahajuddin, Agama dan sosial politik Kerajaan Tanete terhadap Kerajaan lain pada abad XVII 

(Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan Jalan Sultan Alauddin / Tala Salapang Km. 7 

Makassar, 90221), vol. 7, h. 346. 
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ada pengaruh besar dari kekuatan asing yang ingin menguasai dua kekuatan politik itu, 

termasuk Kerajaan Tanete.6 

B. Rumusan Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Berdasarkan latar belakang yang di jelaskan di atas, maka rumusan masalah 

yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu: bagaimana proses Islamisasi di 

kerajaan tanete dan sistem sosial politik di kerajaan tanete. Maka untuk membuat 

penelitian ini lebih terarah dan analisisnya mengenai sasaran, maka penulis membagi 

pokok permasalahan tersebut menjadi dua sub permasalahan, yaitu sebagai berikut:  

1. Bagaimana kondisi sosial politik kerajaan Tanete pra-Islam? 

2. Bagaimana proses kedatangan dan penerimaan Islam di Kerajaan Tanete? 

3. Bagaimana kondisi Masyarakat dan sistem sosial politik di Kerajaan Tanete 

pasca diterimanya Islam? 

C.  Fokus dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus penelitian 

 Proses Islamisasi di Kerajaan Tanete sangat terkait dengan proses Islamisasi 

yang dilakukan oleh pemerintah Kerajaan Gowa pada masa itu. Di mana pada abad 

XVII Kerajaan Gowa menjadikan agama Islam sebagai agama kerajaan, dan setiap orang 

muslim memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebenaran agama Islam, Yang 

menjadi ruang lingkup dari pembahasan ini yaitu mengenai proses Islamisasi di 

kerajaan tanete di tinjau pada abad XVII yang akan dibahas dalam penelitian yaitu: 

kedatangan Islam untuk pertama kali di sebuah daerah, penduduk setempat telah 

memeluk agama Islam. maka Islam di sebarkan ke masyarakat atau di sebarkan 

                                                   
6Sahajuddin, Agama dan sosial politik kerajaan tanete terhadap kerajaan lain pada abad 

XVII (Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan Jalan Sulatan Alauddin / Tala Salapang Km. 7 

Makassar, 90221), vol. 7, h. 348. 
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keluar daerah. Islamisasi tentu tidaklah mudah, berbagai hal perlu di lalui hingga 

agama Islam dapat di peluk secara sempurna. 

2. Deskripsi fokus 

Oleh karena itu, pembahasan terkait Islamisasi Tanete akan di tinjau 

berdasarkan proses atau tahap Islamisasi yang terkandung dalam judul penelitian ini, 

yaitu: 

a) Bagaimana kondisi sosial politik kerajaan Tanete pada masa Pra-Islam. 

Pokus pembahasan kerajaan Tanete pra-Islam yang di tekankan terkait negara 

dalam hal ini pembahasan tentang asal-usul Kerajaan Tanete dan unsur-unsur 

pembentukan Kerajaan. Meski demikian, perlu di sadari bahwa realitas yang terjadi 

pada masa itu lebih kepada politik yang bersifat lokal dan tentu sesuai dengan 

kepercayaan dan kebudayaan yang berkembang saat itu. 

b) Bagaimana proses kedatangan dan penerimaan di kerajaan Tanete.  

Islamisasi di Sulawesi Selatan pada umumnya dan Kerajaan Tanete pada 

khususnya mengalami kencenderungan yang sama, bahwa pelaksanaan syiar Islam 

banyak diperankan oleh elit politik, terutama Raja dan bangsawan lainnya. Demikian 

juga di Kerajaan Tanete, proses syiar Islam dimotori oleh raja Petta Palase LaseE. 

Proses itu mempercepat penerimaan Islam karena secara adat, di mana para pemimpin 

di daerah ini selalu menjadi panutan. 

c) Bagaimana kondisi Islam dan sosial politik di Kerajaan pasca di terimanya Islam. 

Selanjutnya prihal akhir yang di tinjau dalam penelitian ini iyalah hubungan 

Islam dan sosial politik di kerajaan Tanete. Fokus pembahasan Kerajaan Tanete akan 

ditekankan terkait Kerajaan, dalam hal ini pembahasan tentang asal-usul Kerajaan 

Tanete dan unsur-unsur pembentukan Kerajaan. Meski demikian, perlu disadari 



8 
 

 

 

bahwa realitas politik yang terjadi pada era Kerajaan Tanete berbeda realitas politik 

pada masa sekarang. Realitas politik pada masa itu lebih kepada politik yang bersifat 

lokal dan tentu sesuai dengan kepercayaan.7 

D. Tinjauan pustaka 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa referensi dalam penulisan 

karya ilmiah, dan melalui pembacaan materi berupa buku, jurnal, dan berbagai 

tulisan yang sangat erat kaitannya dengan pokok permasalahan penulis. Diantaranya 

adalah: 

1. Jurnal yang berjudul islamisasi nusantara yang di tulis oleh Husaini Husda 

yang membahas tentang proses islamisasi di indonesia terjadi dengan jalan 

yang sangat pelik dan panjang yang di dasari pada teori-teori dan di 

terimanya islam oleh penduduk pribumi. 

2. Buku yang berjudul Sejarah Peradaban Islam yang di tulis oleh Dr. Badri 

Yatim, M.A. yang membahas tentang proses Islamisasi di Indonesia serta 

tumbuh dan berkembangannya Kerajaan-Kerajaan Islam di Sulawesi. 

3. Buku yang berjudul Islamisasi dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di 

Indonesia yang di tulis oleh Prof. A. Daliman yang membahas tentang proses 

masuknya Islam di nusantara. Selain itu buku ini juga menjelaskan 

perkembangan kota-kota di kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. 

4. Buku yang berjudul sejarah peradaban Islam yang di tulis oleh Dr. Siti 

Zubaidah, M.Ag. yang berisi pembahasan tentang persoalan dalam 

historiografi dan Periodisasi Peradaban Islam. 

                                                   
7Lihat Mattulada, Sejarah, Masyarakat dan Kebudayaan di Sulawesi Selatan (Cet. I; Ujung 

Pandang: H asanuddin University, 1998). 
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5. Jurnal yang berjudul agama dan sosial politik kerajaan tanete terhadap 

kerajaan lain pada abad ke XVII hasil penelitian dari sahajuddin yang 

membahas tentang Islamisasi di kerajaan tanete dan hubungan sosial politik. 

6. Jurnal yang berjudul Kerajaan Agang Nionjo (Tanete) yang di tulis oleh 

Syarief Longi berisi pembahasan tentang awal mula Kerajaan Agangnionjo 

(Tanete) berdiri pada abad ke XVI dan juga merupakan salah satu Kerajaan 

Bugis yang berkembang pada masa lampau. 

7. Jurnal yang berjudul Kerajaan Tanete Abad XVI-XIX : Aspek Sejarah Dan 

Arkeologi yang di tulis oleh Muhaeminah membahas tentang sejarah yang 

termuat dalam naskah kuno menunjukkan bahwa pemerintahan tradisional 

Kerajaan Tanete abad XVII-XVIII telah banyak memiliki peranan yaitu 

dalam upaya pengembangan wilayah Tanete sampai ke desa-desa sebagai 

daerah kekuasaan. 

8. Jurnal yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Islam di Barru yang di 

tulis oleh idham yang membahas tentang kerajaan-kerajaan yang pernah eksis 

pada masa lalu (Khususnya Tanete) di Kabupaten Barru dengan Kerajaan 

Gowa-Tallo terjadi sejak awal terbentuknya sampai kerajaan ini melebur ke 

dalam Republik Indonesia.   

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut maka dapat di tentukan tujuan 

penulisannya sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengkaji pengetahuan tantang Kondisi kerajaan Tanete pra Islam. 

b. Untuk mengetahui Islamisasi kerajaan Tenete. 
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c. Untuk mengetahui kondisi Sosial Politik Kerajaan Tenete pasca di terimanya 

Islam. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan ilmiah: penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan 

terkhusus ilmu pengetahuan Islam dan memperkaya pengetahuan dalam bidang 

sejarah dan budaya. 

b. Kegunaan praktis: diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi peneliti sejarah 

budaya dan masyarakat pada umumnya. Penelitian ini dapat menjadi berguna di 

Sulawesi Selatan, terkhusus Kabupaten Barru sebagai referensi tambahan 

mengenai sejarah, Islam dan kehidupan sosial politik pada masa lampau. Tentu 

penelitian tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan untuk diimplementasikan 

dan tetap dilestarikan pada masa sekarang. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Islamisasi 

Islamisasi adalah proses konversi masyarakat menjadi Islam Dalam 

penggunaan kontemporer, mungkin mengacu pada pengenaan dirasakan dari sistem 

sosial dan politik Islam di masyarakat dengan latar belakang sosial dan politik 

pribumi yang berbeda. Islamisasi juga bermakna membebaskan manusia dari tradisi, 

mitodologis, animistis, kultur-nasional (yang bertentangan dengan Islam), kemudian 

dari belenggu paham sekuler atas pemikiran bahasanya.1 

 Mengenai awal mulanya Islam masuk di nusantara di mulai dari daerah 

pesisir pantai, kemudian di teruskan ke daerah pedalaman oleh para ulama penyebar 

agama Islam. Kedatangan Islam bukanlah sebagai penakluk seperti halnya bangsa-

bangsa barat: portugis. Spanyol, belanda, Inggris. Islam datang ke Nusantara dengan 

jalan damai tidak dengan pedang, tidak dengan merebut kekuasaan politik. Islam 

masuk ke Nusantara dengan cara yang benar-benar menunjukka sebagai agama yang 

rahmatan lil’alamin. Hal ini sangat berbeda dengan beberapa kasus awal masuknya 

Islam di Negara- Negara kawasan timur tengah dan eropa yang di mulai dengan 

kontak senjata ataupun penduduk wilayah oleh militer muslim, sehingga ada isitilah 

fathu al-makkah, perang nahawan, perang Qodisiah, pembebasan andalus, 

pembebasan konstantinopel dan lain-lain. Proses masuknya Islam ke Nusantara tidak 

berlangsung secara revolusioner, cepat, dan tunggal, melainkan berevolusi, lambat 

laun dan sangat beragam. 

 

                                                   
1Syamzan Syukur, Islamisasi Kedatuan Luwu Pada Awal Abad ke XVII, (Jakarta : Badan 

Litbang & Diklat Puslitbang Lektur Keagamaan, 2009). h. 41 
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B. Awal Masuknya Islam Di Sulawesi Selatan 

Pandangan yang berkembang di kalangan masyarakat Bugis dan Makassar 

Sulawesi Selatan, menyebutkan bahwa agama Islam pertama datang ke daerah ini 

pada awal abad ke 17. Islam diperkenalkan pertama kalinya oleh para muballig dari 

Minang Kabau, Sumatera Barat yang ketika masih berada di bawah kekuasaan 

Kesultanan Aceh. Mengenai hal ini, Mattulada dalam bukunya Sejarah masyarakat 

dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, menyebutkan bahwa seorang ulama dari 

Minangkabau Tengah, Sumatera Barat, bernama Abdul Kadir Khatib Tunggal tiba di 

pelabuhan Tallo pada tahun 1605 dengan menumpang sebuah kapal perahu.1 

Setibanya di pantai, ia kemudian melakukan shalat yang mengherankan 

rakyat. Ia menyatakan maksud kedatangannya untuk menghadap raja. Raja Tallo 

yang mendengar berita itu langsung bergegas ke pantai untuk menemui orang yang 

berbuat aneh itu. Di tengah perjalanan ke pantai, di pintu gerbang halaman istana 

Tallo, Raja bertemu dengan seorang tua yang menanyakan tentang tujuan perjalanan 

raja. Orang tua itu kemudian menulis sesuatu di atas kuku ibu jari Raja Tallo dan 

mengirim salam pada orang yang berbuat aneh di pantai itu. Ketika Raja bertemu 

dengan orang aneh di pantai itu, yang tiada lain Abdul Kadir Khatib Tunggal, 

disampaikanlah salam orang tua tadi. Kemudian mengenai tulisan yang ada di atas 

kuku ibu jari Raja Tallo, ternyata adalah tulisan yang berlafazkan “Surah alfatihah. 

Khatib Tunggal menyatakan bahwa orang tua yang menjumpai Raja adalah 

penjelmaan Nabi Muhammad SAW.  

Selanjutnya dari kisah itulah, kemudian orang Makassar menamakan 

                                                   

1.Syamzan Syukur, Islamisasi Kedatuan Luwu Pada Awal Abad ke XVII, (Jakarta : Badan 

Litbang & Diklat Puslitbang Lektur Keagamaan, 2009). h. 45 
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penjelmaan Nabi Muhammad, sebagai Peristiwa tersebut di atas membawa implikasi 

terhadap di Islamkannya Kerajaan Tallo, yang diterima oleh Rajanya yang pertama 

yang bernama I’ Mallingkang Daeng Mannyonri Karaeng Tumenanga ri 

Bontobiraeng. Setelah memeluk agama Islam, raja ini kemudian memakai nama 

Islam dengan gelar “Sultan Alauddin Awwalul Islam”. Peristiwa masuknya Islam 

Raja Tallo pertama terjadi pada malam Jumat 22 September 1605 atau 9 Jumadil 

Awwal 1014 H. Selain itu terdapat informasi yang masih perlu untuk diteliti dan diuji 

kebenarannya, bahwa sebelum kedatangan ketiga datuk yang berasal dari Sumatera, 

telah ada ulama keturunan Arab yang datang ke Sulawesi Selatan untuk menyebarkan 

Islam.2 

Ulama keturunan Arab yang dimaksud menurut laporan itu ialah Sayyid 

Jamaluddin al-Husayn al-Akhbar yang berada di daerah ini sekitar abad ke-14 M. 

Kehadiran masyarakat Melayu di Sulawesi Selatan, terutama di masa pemerintahan 

Kerajaan Gowa pada abad ke 16 M, menunjukkan bukti tentang masuknya agama dan 

peradaban Islam di kawasan ini. Mereka orangorang Melayu yang datang dari 

berbagai negeri, seperti Aceh, Campa, Patani, Johor dan Minagkabau umumnya 

bekerja sebagai pedagang. Kehadiran mereka telah mendahului ketiga muballig 

penyebar Islam dari Minangkabau Sumatera Barat.  

Orang-orang Melayu yang diberikan tempat oleh pemerintah kerajaan Gowa 

di daerah Mangallekana, sebuah perkampungan di dekat Somba Opu yang dilengkapi 

dengan Masjid, adalah menjadi bukti kehadiran Islam di kawasan ini sebelum para 

tiga muballig dari Minangkabau tersebut berhasil mengislamkan Kerajaan Luwu dan 

                                                   
2Anzar Abdullah, Islamisasi di Sulawesi Selatan Dalam Persfektif Sejarah Pendidikan 

Sejarah, FKIP, Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI), Makassar. h. 88 
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Kerajaan Gowa Namun demikian perlu diketahui bahwa dengan kedatangan Islam di 

daerah ini, tidak berarti secara langsung menghilangkan seluruh adat istiadat dan 

tradisi local yang dipegang teguh oleh masayarakat. 

Dalam konteks syiar Islam di dalam masyarakat Muslim, terdapat orang-orang 

yang diberi tugas khusus untuk mengajarkan, menyebarluaskan ajaran agama dan 

nilai-nilai Islam, serta peradabannya kepada seluruh masyarakat. Orang yang diberi 

amanah tersebut dinamakan muballigh atau ustadz atau guru. Mereka juga 

mengajarkan baca tulis al-Qur’an kepada anak-anak Muslim agar mereka dapat 

membaca alQur’an dengan baik. Mereka inilah yang berperan di dalam proses 

Islamisasi di Sulawesi Selatan pada masanya hingga kurun waktu memasuki abad ke-

20.3 

Pada periode pertama perkembangan agama Islam di Sulawesi Selatan, proses 

islamisasi ditandai dengan konversi keislaman para penguasa atau raja di daerah 

pesisir atau kota pelabuhan. Kemudian disusul peran mereka sebagai pelindung dalam 

pengembangan pusat penyiaran Islam di wilayah masing-masing. Demikian juga, 

akselerasi proses permulaan islamisasi di Sulawesi Selatan sangat ditunjang dengan 

system pendekatan dan metode dakwah yang dilakukan oleh tiga muballigh dari 

Minangkabau, yaitu Datuk ri Tiro, Datuk Patimang, dan Datuk ri Bandang. Mereka 

menggunakan pendekatan akomodatif, adaptasi struktural dan kultural, yaitu melalui 

jalur struktur birokrasi lewat raja, adat istiadat, serta tradisi masayarakat lokal. Hal ini 

memberikan penegasan bahwa Islamisasi di Sulawesi Selatan adalah melalui pintu 

istana. 

                                                   
3 Anzar Abdullah, Islamisasi di Sulawesi Selatan Dalam Persfektif Sejarah Pendidikan 

Sejarah, FKIP, Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI), Makassar. h. 90 
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Sementara itu, keberadaan ulama asal Bugis dalam peran islamisasi di 

Sulawesi Selatan pasca tiga muballigh asal Minangkabau, tidak ada informasi 

mengenai hal tersebut sampai munculnya ulama besar yang terkenal dalam sejarah 

Bugis dan Makassar, yakni Syekh Yusuf al-Makassari Tajul Khalwati (1626-1669). 

Demikian juga, setelah kepergian Syekh Yusuf. Hasil penelusuran literature sejarah 

sulit menemukan nama atau tokoh yang dapat digolongkan sebagai ulama Bugis dan 

Makassar yang memiliki peran penting dalam proses islamisasi di Sulawesi Selatan 

hingga memasuki abad ke20 M. 

Terdapat dua periode atau masa yang mengalami kehilangan jejak sejarah 

mengenai islamisasi di Sulawesi Selatan. Kedua periode ini ialah, pertama adalah 

masa yang dimulai sejak penerimaan Islam pertama kali oleh masyarakat Sulawesi 

Selatan hingga munculnya Syekh Yusuf al-Makassari. Kedua, adalah masa setelah 

kepergian Syekh Yusuf hingga masa peralihan menuju abad ke-20 M. 

 Ketika Kerajaan Gowa Tallo menjadi pemegang hegemoni kekuasaan Islam 

di Sulawesi Selatan, maka semua daerah yang belum memeluk agama Islam, terutama 

di daerah pedalaman, seperti Kerajaan Bone, Soppeng, Wajo, dan Sidenreng harus 

diislamkan. Gerakan ini merupakan gerakan politik atau ekspansi yang dlakukan oleh 

Kerajaan Gowa Tallo dalam rangka memperluas wilayah kekuasaannya. Dengan 

memakai media agama Islam, Gowa mengajak beberapa kerajaan di pedalaman 

Sulawesi selatan untuk memeluk agama Islam. Namun ajakan Gowa Tallo ini 

mendapat penolakan. Konsekwensi dari penolakan tersebut menyebabkan Gowa 

Tallo melancarkan serangan militer ke daerah Kerajaan Bone, Soppeng, Wajo dan 

Sidenreng. Setelah daerah kerajaan ini dikalahkan, maka barulah agama Islam 

diterima para penguasa dan rakyat kerajaan di pedalaman Sulawesi Selatan. 
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Tersebutlah, kerajaan yang memeluk agama Islam karena kalah dalam peperangan 

adalah Sidenreng Rappang dan Soppeng (masuk Islam tahun 1609 M), menyusul 

Wajo tahun 1610 M, dan terakhir adalah Bone pada tahun 1611 M.4 

C. Integrasi Islam Dalam Budaya Lokal Sulawesi Selatan 

Masuknya Islam di Sulsel tidak menjumpai ruang yang kosong dari 

kebudayaan. Masyarakat Sulsel sebelumnya sudah memiliki apa yang disebut 

kebudayaan dan kepercayaan yang telah diamalkan secara turun temurun dari zaman 

nenek moyang. Budaya Sulsel bersifat unik dan khas, karena berbeda dengan budaya 

di daerah jawa dan Sumatera yang cukup kental dengan pengaruh Sansekerta (India) 

maupun budaya Cina (untuk Sumatera) serta agama Hindu dan Buddha. Budaya 

Sulsel masih menampakkan keoriginalannya sebagai budaya yang lahir dari 

masyarakat pribumi yang tidak terlalu mendapatkan pengaruh dari budaya luar. 

Diterimanya Islam pada masyarakat Sulsel, maka beberapa sendi kehidupan 

masyarakat mengalami warna baru. Hal ini dapat dilihat dalam pola-pola sosial, 

sistem budaya, dan bahkan birokrasi kepemimpinan yang mengalami perubahan. 

Kedatangan Islam memunculkan pemahaman baru bahwa Islam datang untuk 

menguatkan adat yang baik dan merombak adat yang tercela.5 

Seluruh sendi kehidupan pribadi dan sosial masyarakat, sedikit-banyaknya 

mengalami persentuhan dan pengaruh ajaran Islam. Islam yang disebarkan di Sulsel 

dengan pendekatan formal-birokratis atau bersifat top down, namun ajaran Islam tetap 

ditanamkan melalui pendekatan kultural. Nyaris tidak ada pemaksaan secara formal 

                                                   
4 Anzar Abdullah, Islamisasi di Sulawesi Selatan Dalam Persfektif Sejarah Pendidikan 

Sejarah, FKIP, Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI), Makassar. h. 91-92 

 
5Sabara, Islam Dalam Tradisi Masyarakat Lokal Sulawesi Selatan, Balai Penelitian dan 

Pengembangan Agama Makassar Jalan A.1P. Pettarani No 72 Makassar No HP: 085242110913 Email: 

barackfilsafat@yahoo.co.id. h. 57  

mailto:barackfilsafat@yahoo.co.id
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tentang bagaimana aturan Islam harus dijalankan melalui kekuatan negara. Jika pun 

ada upaya untuk memaksakan penerapan Islam melalui jalur formal dan politik, maka 

secara sosiokultural dan politis akan terjadi penolakan yang massif. 

Sulsel sejak dahulu sampai sekarang terbangun dari pola tertentu yang disebut 

pola budaya atau budaya Sulsel. Berbagai studi menunjukkan bahwa budaya 

Sulawesi Selatan dapat ditemukan dan terangkum dalam konsep pangngaderreng 

(Bugis) atau pangngadakkang (Makassar). Dengan demikian, berarti sesuatu yang 

menjadi tempat berpijak perilaku dan kehidupan masyarakat Makassar dan Bugis. 

Pangngaderreng atau pangngadakkang merupakan tumpuan tradisi yang 

sudah lama ada, yaitu sejak manusia Sulawesi Selatan mulai ada dalam sejarah. 

Kedatangan Islam di wilayah Sulsel membawa perubahan besar bagi kehidupan 

sehari-hari masyarakatnya. Perubahan tersebut meliputi perubahan pada cara pandang 

terhadap dunia dan kehidupan (world view) serta perubahan yang berkaitan dengan 

kehidupan keagamaan. Orang-orang Bugis dan Makassar merupakan orang-orang 

yang taat dan memegang kukuh adat-istiadat mereka. Kehadiran Islam, memberikan 

warna pada pelaksanaan adat-istiadat dan berbagai tradisi dalam masyarakat Sulsel. 

Islam datang memperkaya budaya Sulsel dengan memasukkan unsur baru 

kedalamnya. Sebagaimana diketahui sebuah budaya akan berkembang manakala 

budaya itu terbuka terhadap masuknya unsur budaya dari luar. Tanpa itu maka 

budaya dan masyarakat itu sendiri akan vakum dan tertinggal, bahkan dapat 

mengalami kepunahan. Islam disatu sisi dan kebudayaan lokal disisi lain telah terlibat 

dalam proses dialog sepanjang sejarah awal datang dan masuknya Islam di Sulawesi 

Selatan hingga akhirnya terjadi akulturasi dimana keduanya berhasil mencapai tingkat 

kesepakatan kultural dengan masuknya saraq kedalam pangngaderreng. ini adalah 
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sebuah model kompromi dan akomodatif yang dilakukan kedua belah pihak yang 

berlangsung pada tingkatan antara Islam dengan aspek-aspek pangngaderreng.6

                                                   
6 Sabara, Islam Dalam Tradisi Masyarakat Lokal Sulawesi Selatan, Balai Penelitian dan 

Pengembangan Agama Makassar Jalan A.1P. Pettarani No 72 Makassar No HP: 085242110913 Email: 

barackfilsafat@yahoo.co.id. h. 60-61 

mailto:barackfilsafat@yahoo.co.id


 
 

19 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan untuk mendapatkan dan menggunakan data 

informasi penelitian adalah penelitian sejarah atau pedoman yang di gunakan dalam 

melakukan penelitian adalah instrumen untuk merekonstruksi peristiwa sejarah 

(history as past partuality) menjadi sejarah sebagai kisah (history as written). Dalam 

ruang lingkup ilmu sejarah, penelitian ini disebut metode penelitian sejarah. Selain itu 

penelitian juga mengambil beberapa literatur dari jurnal dan buku-buku atau kajian 

pustaka sebagai bahan pendukung dalam tulisan. 1 

B. Lokasi Penelitian 

Penentuan lokasi penelitian di dasarkan kepada hasil observasi awal penulis 

bahwa lokasi yang di tunjuk merupakan lokasi yang memungkinkan peneliti untuk 

mengumpulkan data sebanyak mungkin demi mendukung tujuan penelitian yang 

ingin dicapai oleh peneliti. Adapun lokasi penelitian adalah daerah bekas kerajaan 

Tanete yang lokasinya di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Pemilihan 

lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa lokasi tersebut dipandang 

sebagai lokasi yang potensial untuk diteliti dan mendukung peneliti dalam 

mengumpulkan data-data yang relevan dengan fokus kajian. 

C. Metode Pengumpulan Data 

1. Heuristik 

Heuristik berarti menemukan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua 

                                                   

1 Amirin Tatang M.1995 menyusun rencana penelitian. Jakarta Raja Grapindo Persada h. 10 
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sumber. Pertama, library research yaitu penelitian kepustakaan dengan cara 

membaca arsip dan kepustakaan ataupun literatur yang ada relevansinya dengan judul 

penelitian. Dalam library research ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut: 

1. Kutipan langsung, yakni mengutip suatu keterangan tanpa mengubah 

redaksi aslinya. 

2. Kutipan tidak langsung yakni peneliti mengutip suatu karangan 

dengan menggunakan bahasa peneliti sendiri. 

Kedua, data lapangan atau observasi arkeologis. Data lapangan atau observasi 

arkeologi ini berupa: pertama, data lisan dari informan yang berkaitan dengan 

penelitianKedua, data bendawi/arkeologi baik movable, seperti; makam, masjid tua, 

istana dan lain-lain, maupun nonmovable seperti; naskah ataupun benda lainnya yang 

dianggap ada keterkaitan dengan islamisasi di kerajaan Tanete. 

2. Kritik Sumber 

Setelah melalui proses pengumpulan data, tahapan berikutnya adalah langkah 

dalam pengolahan data. Dalam mengolah data, penulis tetap konsisten pada 

penggunaan tahapan metode penelitian sejarah yaitu pada tahapan validasi data atau 

verifikasi keabsahan sumber data. Tahapan ini dikenal dengan istilah kritik keabsahan 

sumber. Semua sumber yang dikumpulkan terlebih dahulu diverifikasi sebelum 

digunakan. Melalui tahapan verifikasi inilah, maka sumber yang pada awalnya masih 

memiliki status belum jelas akan berubah jadi fakta atau tidak digunakan sama sekali, 

ada dua aspek yang dikritik ialah otentitas sumber (keaslian sumber) dan kredibilitas. 
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3. Interpretasi 

 Interpretasi merupakan penafsiran terhadap data melalui analisis, dimana 

penulis berupaya membandingkan data yang ada dan yang menentukan data yang 

berhubungan dengan fakta yang diperoleh kemudian mengambil sebuah kesimpulan. 

Dalam tahap ini digunakan metode sebagai berikut: 

a. Metode induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian menarik 

kesimpulan yang bertsifat umum. Sebagai contoh tulisan yang mempergunakan 

teknik induktif ini adalah tentang Islamisasi di kerajaan Sidenreng yang 

dikemukakan terlebih dahulu tiap-tiap sumber kemudian menarik kesimpulan. 

b. Deduktif, yaitu berangkat dari teori-teori yang bersifat umum, untuk menjelaskan 

kejadian-kejadian yang bersifat khusus. Contoh dari deduktif ini adalah, penulis 

memulai suatu gambaran umum kemudian diakhiri dengan gambaran yang bersifat 

khusus. 

c. Metode Komparatif, yaitu menganalisa dengan jalan membanding- bandingkan 

data atau pendapat para ahli yang satu dengan yang lainnya kemudian menarik 

kesimpulan. 

4. Historiografi  

Historiografi atau penyajian merupakan tahap akhir dari rangkaian metode 

penelitian sejarah, dengan merekonstruksi data dari sumber-sumber yang telah 

diseleksi ke dalam bentuk cerita sejarah. 

D. Instrumen penelitian 

Instrumen penelitian merupakan fasilitas atau alat yang digunakan peneliti 
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dalam pengumpulan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnnya lebih baik, 

dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga dengan mudah diolah. 

Dengan demikian penelitian kualitatif Instrumen utamanya adalah manusia sebagai 

seorang peneliti. Dimana seorang peneliti sendiri yang melakukan pengumpulan data 

dengan cara menanyakan hal-hal yang bersangkut paut yang akan di teliti. Terdapat 

bentuk-bentuk instrumen yang digunakan dalam membantu peneliti memperoleh data 

di lapangan.2 

1. Instrumen Interview 

Istrumen ini adalah suatu bentuk percakapan yang dilakukan oleh peneliti dan 

narasumber. Dapat dikatakan sebagai melakukan wawancara. Dalam melakukan 

interview tidah harus terstruktur atau dapat dilakukan secara bebas.  

2. Instrumen Observasi 

Kata obserfasi dalam sebuah penelitian mengandung arti sebagai pusat 

perhatian terhadapt suatu objek yang melibatkan seluruh panca indra dalam 

memperoleh data. Observasi yang dimaksd disini adalah pengamatan secara langsung 

yang menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, dan pengecapan. 

Instrumen yang digunakan dalam observasi adalah pedoman pengamatan, teks, 

rekaman gambar, kuesioner, hingga rekaman suara. Instrumen ini digunakan dalam 

penelitian kualitatif. 

E. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 

Setelah melalui proses pengumpulan data, tahapan berikutnya adalah langkah 

dalam pengolahan data. Dalam mengolah data, penulis tetap konsisten pada 

                                                   
2 V. Wiratna Sujarweni. Metodlogi penelitian, h.76 
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penggunaan tahapan metode penelitian sejarah yaitu pada tahapan validasi data atau 

verifikasi keabsahan sumber data. Tahapan ini dikenal dengan istilah kritik keabsahan 

sumber.3 Dalam melakukan pengelolahan data terdapat metode-metode tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Metode Induktif yaitu bertitik letak dari unsur-unsur yang bersifat khusus 

kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum.  

b. Metode Deduktif yaitu, menganalisis data dari masalah yang bersifat umum dan 

kemudian bersifat khusus. 

c. Metode Komperatif yaitu, metode yang menganalisis data dengan jalan 

membanding-bandingkan data atau pendapat parah ahli yang satu dengan yang 

lain dengan menarik kesimpulan. 

  

                                                   
3 Dudung Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam, h. 108. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Kondisi Sosial Politik Kerajaan Tanete Pra-Islam 

Kerajaan Tanete (Agangnionjo) sebagai kerajaan Bugis yang mulai berdiri 

sekitar abad XVI, kira-kira pada zaman pemerintahan Raja Gowa X yakni Manriwa 

Daeng Bonto Karaeng Tunipalangga tahun 1547 M dengan Raja pertama yakni Datu 

GollaE Namun secara historis berdirinya Kerajaan Tanete tidak lepas dari mitos 

tentang To-Manurung. Pada dasarnya hal ini terjadi hampir disetiap kerajaan yang 

ada di Sulawesi Selatan. Umumnya ditandai dengan kehadiran To-Manurung atau 

ditandai dengan berbagai mitos-mitos untuk menyatakan keabsahan dari kerajaan 

tersebut. Namun perlu diakui bahwasanya sebelum mitos tersebut hadir ditengah 

masyarakat, kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan telah ada sebelumnya.1 

Proses awal keberadaan kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan pada 

umumnya selalu diawali dengan mitos-mitos sebagai bentuk pengesahan dan legalitas 

kerajaan. Memang diakui sebelum mitos-mitos itu muncul dan menjadi suatu konsep 

legalitas kerajaan, sebenarnya kerajaan- kerajaan itu telah lama ada dan eksis menurut 

pemikiran kolektif mereka seperti kerajaan Luwu, Bone, Soppeng, Wajo, Tanete dan 

kerajaan-kerajaan lain yang ada di Sulawesi Selatan.2 

Dari pernyataan di atas, kesadaran kolektif masyarakat tentang kerajaan 

mereka telah ada meskipun belum eksis dalam bentuk yang seutuhnya sebagai sebuah 

negara. Hal ini dimotivasi oleh kesatuan kultur masyarakat sekaligus kesatuan 

                                                   
1Muhaiminah Sejarah Dan Arkeologi Tanete Barru Sulawesi Selatan (Balai Arkeologi 

Makassar) h.72 

2Syarief Longi ed. Kerajaan Tanete (Tanete) (Cet. I Barru: Proyek Pengadaan Sarana 

Pendidikan Sekolah Dasar Dinas P Dan K, 2001). h.1 
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wilayah. Jika kerajaan lain diawali dengan mitos To-Manurung, maka berbeda 

dengan Kerajaan Agangnionjo yang ditandai dengan kehadiran To-Sangiang. 

Konsepsi tentang To-Manurung, kedatangaan To-Manurung sebagai pangkal 

terjadinya kerajaan-kerajaan Bugis Makassar pada zaman dahulu mencerminkan 

terjadinya eksperimen baru dengan bentuk kekuasaan yang melompat dari bentuk-

bentuk kekuasaan pada tingkat kaum yang dipimpin oleh Matoa, kebentuk kekuasaan 

baru yang lebih tinggi dan lebih dipusatkan dalam tangan satu orang yaitu To-

Manurung, yang dijadikan sebagai raja. Lahirnya suatu kerajaan dengan kedatangaan 

To-Manurung, tidak melalui penaklukan atau paksaan fisik atau dengan penindasan 

sesuatu golongan atau kelas masyarakat.3 

Pada hasil wawancara dari bapak Sakaria yang dimana beliau adalah juru 

bicara komplek makam raja yang terletak di Desa Lalabata Kecematan Tanete Rilau 

Kabupaten Barru, beliau mengatakan bahwa Setelah kerajaan Agangnionjo berubah 

nama menjadi kerajaan Tanete. Datanglah seorang raja perempuan dari johor 

(malaysia) dan tidak di ketahui nama aslinya kemudian tinggal di tanete di muara 

sungai, di riwayatkan bahwa raja perempuan tersebut ketika datang di wilayah 

kerajaan Tanete memakai usungan kerajaan yang di sebut “Pancana”. 

Tempat itu dikemudian hari dinamakan “Pancana” dan menjadi kerajaan 

sendiri dari lingkup kerajaan Tanete sebagai keluarga kerajaan Tanete. setelah raja To 

Mabulu Limanna menjalankan masa pemerintahannya kemudian diganti oleh Petta 

To Sogi’E (raja yang kaya) tidak di ketahui nama aslinya, iya di gelar juga Petta 

Palase-lase’E. 

                                                   
3Sahajuddin, To Manurung Versus To Sangiang (juni 2008) h. 21  
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Pada masa pemerintahan Petta Pallase-Lase’E, rakyat kerajaan tanete tetap 

makmur bahkan lebih banyak lagi pedagang yang berdatangan. Pada waktu Raja 

Tallo dan Raja Gowa mulai masuk islam pada abad XVII, Raja Tanete tersebut 

segera masuk islam kemudian ia memperistrikan Raja dari johor itu, kemudian 

mengangkatnya menjadi raja di Lipukasi yang masuk di lingkungan kerajaan Tanete.4 

Tulisan kecil ini mencoba mengungkapkan sejarah dan tradisi besar tanete 

yang sangat kurang di kenal dalam historiografi Sulawesi selatan. Substansi ulasan ini 

adalah menyangkup penggalian nilai-nilai positif dari peristiwa sejarah Sulawesi 

selatan khususnya tanete bagi kajian kritis sejarah perkembangan masyarakat. 

Sebenarnya telah banyak peneliti sejarah yang membahas sejarah raja-raja 

Sulawesi selatan secara meneyeluruh namun Sebagian kecil mengenai tanete, 

sumber-sumber yang ada kebanyakan dari naskah-naskah kuno (lontara) naskah kuno 

Lontara merupakan data tekstual yang banyak menguraikan tentang eksistensi 

kerajaan-kerajaan (kerajaan islam) begitu juga di riwayatkan jauh sebelum masuknya 

islam di Sulawesi selatan, bahkan sebelum terbentuknya Tomanurung sebagai cikal 

bekal dinasti. Naskah tersebut merupakan visualisasi aspek kehidupan sosial, politik, 

ekonomi dan ideologi masyarakat tanete masa lalu. 

Acuan pertama Sulawesi selatan di awali dengan mitos la-galigo meskipun 

naskah itu merupakan karya satra yang berkembang di kalangan masyarakat etnis 

bugis di jadikan penuntun hidup bermasyarakat dan bernegara  

Tanete dalam perkembangan sejarahnya menyimpan banyak kisah yang di 

riwayatkan dalam buku-buku naskah kuno yang telah di uraikan oleh sejarahwan dan 

                                                   
4 Hasil Wawancara Dari Narasumber Bapak Sakaria, Juru Bicara Makam Petta Pallase-Lase’E 
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lainnya telah mengembangkan otoritas sebagai sebuah kerajaan etnis bugis antara 

abad ke XVI-XIX sedangkan bagian lain dari data sejarah seperti arkeologi belum 

dapat di uraikan secara detil, tanete belum di teliti secara keseluruhan oleh para ahli 

arkeologi, hasil penelitian dari balai arkeologi makassar mengungkapkan tentang 

inskripsi huruf arab dan Lontara pada makam kuno di kabupaten barru.5 

1. Asal Usul Kerajaan Agangnionjo (Tanete) 

Sebelum Kerajaan Tanete atau Kerajaan Agangnionjo berdiri, di jumpai 

beberapa masyarakat yang hidup berdiri sendiri dan berkelompok dan masing-masing 

di perintah oleh kepala masyarakat sebagai raja kecil. Kelompok masyarakat yang di 

kenal adalah Arung Pangi dan Arung Alekale, Arung Pangi beserta pengikutnya 

punya kebiasaan berburu rusa di salah satu gunung yang di sebut Jangan-jangane. 

Saat pergi berburu mereka menemukan sebuah kendi atau balubu (Wadah keramik) 

wadah tersebut penuh air. Arung pangi mencari pemilik kendi tersebut, saat itu ia 

menemukan dua orang suami istri yang di atas orang tersebut ada burung-burung 

beterbangan mengelilinginya arung pangi bertanya tentang asal usul orang itu, kedua 

orang tersebut menjawab tidak mengetahui asal keberadaannya.6 

Selanjutnya di riwayatkan dalam lontara sewaktu Arung pangi beserta 

pengikutnya sedang makan, kedua suami istri itu di ajak untuk turut makan bersama 

tetapi kedua orang tersebut tidak makan nasi, ia mengkomsumsi ikan mentah yang 

sering di bawakan kepadanya oleh burung-burungnya yang kemungkinan burung 

                                                   
5Daeng Patuntung Razak 1967 “Sejarah Kerajaan Tanete”. Bingkisan Budaya Sulawesi 

Selatan Dan Tenggara h. 2  

6Daeng Patunrung Razak 1967 “Sejarah Kerajaan Tanete “Bingkisan Budaya Sulawesi 

Selatan Dan Tenggara h. 4 
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tersebut adalah burung piaraannya. Melihat sikap yang aneh oleh raja setempat, maka 

orang pangi bertanya-tanya dalam hati apakah orang itu berasal dari kayangan yang 

di sebut To-Manurung atau dari bawah yang digels Tau Tompo melihat keadaan yang 

demikian itu Arung Pangi beserta pengikutnya memanggil kedua orang tersebut 

bergabung. 

Sebelum Tosangiang (Tomanurung) itu meninggalkan tempat di puncak 

gunung, putrinya di kawinkan putra arung Alekale (Tanete sekarang) sedangkan 

ketiga putranya bersama meninggalkan tempat itu, ia keluar mencari tempat 

kediaman baru. Mereka mendapat suatu tempat di daerah perbukitan yang di beri 

nama Matampa Wali berarti mengajak kedua belah pihak tidak lama setelah 

Tomanurung tinggal di tempat itu tiba-tiba putra sulungnya berselisih dengan adiknya 

yang tengah, sehingga Tomanurung menyuruh anaknya untuk meninggalkan tempat 

itu dan pergi ke sebuah kampung yang bernama soga tempat ini belum diketahui 

sekarang dimana letaknya. Di situ putra Tomanurung berselisih paham lagi sehingga 

Tomanurung sangat kecewa dan ia mengajak putranya untuk pindah ketempat lain 

yaitu di tepi pantai di mana ia dapat melihat laut, putranya yang lain membuka lahan 

baru semacam area persawahan di dekat tanah ayahnya, maka di tempat itu di sebut 

Agang nionjo. Setelah itu Tomanurung pergi ke Segeri untuk menyatakan 

kesediaannya menjadi raja. Beliau beserta keluarganya keluarganya berangkat ke 

Agang nionjo dan selanjutnya di lantik menjadi raja oleh Tomanurung dan kepala-

kepala suku. Setelah beliau menjadi raja maka di gelar Datu Gollae.7 

                                                   
7Muhaiminah Sejarah Dan Arkeologi Tanete Barru Sulawesi Selatan (Balai Arkeologi 

Makassar) h. 73 
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Memang yang digambarkan dalam berbagai penelitian sebelumnya mengenai 

Kerajaan Agangnionjo (Tanete) bahwa terdapat sejumlah kelompok-kelompok 

kesatuan masyarakat pada waktu itu. Namun yang terkenal dan sekaligus tercantum 

pada awal kronik Tanete hanyalah Arung Pangi dan Arung Alekale, sebagai arung 

yang terkenal. Hal ini dapat dilihat dari kronik lontara tentang informasi yang 

disampaikan Arung Pangi kepada arung-arung lain. Namun yang tercantum hanyalah 

Arung Alekale. Sebagai berikut: 

Naiyaro Arung Pangi maeloqnasi menreq ri bulueE Napadang manenni 

padan na arung silaong seyajinna iyamaneng, makkedai engka tau manorang 

ri buluE tenrisseng napoleiye duwa mallaibine. Pada meloqni menreq 

Makkedani Arung Alekale, iyanae uwerekeng riko uwelorekko no ri 

wanuwakku, muwakku monro, tasiala soreq-soreq, tapada lolongeng deceng 

tapontennuwe, nosossossoreng to rimunritta, tapada tuwo, tapada mate 

nakko nadapini passuketta ri dewataE. 

Artinya: 

Sementara disisi lain Arung Pangi ingin lagi naik ke puncak gunung, 

disampaikanlah kepada sesamanya Arung serta seluruh keluarganya sambil 

berkata, bahwa ada “To-Manurung” dipuncak gunung tersebut yang tidak 

diketahui asal-usulnya dua suami istri. Maka semua ingin ikut berangkat 

berkata Arung Alekale, inilah pengharapan kami kepada engkau, saya 

mengharapkan kalian mau turun ke kampung kami dan disitulah menetap, 

sama-sama mengambil surat, kita akan sama-sama menemukan kebaikan 

yang diharapkan, yang akan diwarisi oleh keturunan kita, sama-sama hidup, 

sama- sama mati jika memang sudah sampai ukuran kita kepada Dewata. 

Dalam kutipan kronik tersebut hanya dua arung yang dapat diidentifikasi 

namanya (daerahnya) Pangi dan Alekale. Namun arung yang lain hanya disebutkan 

dalam redaksi napadang manenni padanna arung yang berarti disampaikanlah 

kepada sesamanya arung. Hal ini berarti ada arung lain selain arung Pangi dan 

Alekale yang disebutkan. Adapun hal menarik lainnya ialah terdapat istilah tau 
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manorang, jika diterjemahkan bisa bermakna orang sebelah utara atau orang turun 

yang dimaksud. Namun seandainya kata manorang digunakan setelah bulue mungkin 

arti “gunung di sebelah utara” lebih tepat digunakan.8 

Selanjutnya, jika diperhatikan secara bahasa, To-Manurung dan To-Sangiang 

sangatlah berbeda. To- Manurung bermakna sebagai orang yang turun, sementara To- 

Sangiang dalam Kamus Bahasa Bugis Indonesia karya M. Ide Said berasal dari kata 

Sangiang yang berarti dewa yang menumbuhkan atau menyuburkan padi. 

Menariknya kata tersebut telah terungkap dalam dikalangan masyarakat petani yang 

dikenal dengan kisah Meong Palo Karellae. Sebagaimana diungkap oleh Mattulada 

pada buku Sejarah, Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan bahwa dalam 

epos tersebut diceritakan We Oddang Riuq yang merupakan anak dari Batara Guru 

dan We Nyiliq Timo yang meninggal dalam usia tujuh hari setelah terserang penyakit 

perut. Setelah tiga hari dimakamkan, Batara Guru lalu mengunjungi makam 

puterinya. Ternyata yang didapatinya hanyalah padi yang menguning, itulah yang 

disebut Sangiasserri. Lebih lanjut Sang Hyang Seri dalam mitologi orang Jawa 

dikenal juga sebagai Dewi Pertanian utamanya pada zaman Hindu Jawa pada abad 

XIV M. 

Melalui pembahasan mengenai Sangiasserri serta To-Sangiang tidak dapat 

dipungkiri ada kaitan mengenai keduanya. Kaitan antara dua konsep ini, rupanya 

                                                   
8Lontara Attoriolong ri Tanete, manuskrip, transliterasi dan terj. Shaifuddin Bahrum, h. 2 
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muncul dalam kalangan masyarakat Bugis. Berdasarkan hal tersebut, jika berupaya 

menganalisis kapan munculnya istilah To- Sangiang, tampaknya istilah tersebut 

muncul setelah upaya To-Sangiang dalam membuka lahan-lahan pertanian (sawah).9 

Selanjutnya, mengenai kondisi To-Sangiang setelah menyetujui untuk turun 

dari gunung Jangang-Jangangeng diungkapkan Lontaraq Attoriolong ri Tanete. To- 

Sangiang mencari tempat untuk dirinya dan keluarganya yang bernama 

Mattampawalie dan membuat sawah diberi nama La-Ponrang. Mengenai episode 

kejadian tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 

Siareni ittana puranna botting anaqna, lokkani magguling namarang nadapi 

bola-bola nipare riasenqnge ri Mattapawali, nakkunaro punna onrong. Siarei 

ittana monro kuaro pinruna galung nasenni La-Ponrang ri Yajanna 

MallawaE 

Artinya:  

Tidak lama setelah anaknya menikah, maka pergilah ia berkeliling dan 

akhirnya sampai pada suatu tempat yang bernama (ri)MattampawaliE dan 

disitulah terdapat rumah kecil dan disitulah ia membuat tempat tinggal. Tidak 

lama setelah itu, mulailah ia membuat sawah dan diberi nama La Ponrang di 

sebelah barat Mallawae.10 

Dapat dilihat dari kutipan lontara di atas bahwa To-Sangiang setelah turun 

gunung dan menikahkan anaknya, memang telah berniat untuk membuat sawah. 

Namun perlu diketahui lebih lanjut bahwa dalam perkembangannya, To-Sangiang 

tidak hanya menetap pada satu tempat setelah turun dari gunung Jangang- 

                                                   
9Mattulada, Sejarah, Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan (Cet. I : Ujung 

Pandang: Hasanuddin University Press, 1998), h. 10-11. 
10Shaifuddin Bahrum Lontara Attoriolong ri Tanete, manuskrip, transliterasi dan terj., h. 4 
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Jangangeng. Sebagaimana diungkapkan lebih jauh dalam Lontara Attoriolong Tanete 

sebagai berikut: 

Temmaittato monro koro nassasana anaqna iya macowaE anrinna iya 

tenngaE. Nassurona lao manorang ri wanuwaE ri Soga maka bekka bulu. 

Pada koni ri empenna buluE. Temmaittai monrona koro nalliweng musi 

kakaqna nasolang-solangi parewa tedonna. Makkedani duwa mallaibini ri 

anaqna poqmaloloE, pusani nawa-nawakku ri kakaqmu iyaduwa 

teppajannamuasa massasa. Makkedai anaqna maloloE, kumui ridi tanngae 

puwang. Aga naiyasi rinawa-nawa meloe lele sappa onrong. Aga makkedai 

atinna ucallai iyyaq muto masolang. Lokkamuni majjai renngeng bawi nalao 

orai, nadapini tonronge mattironi ri tasiqE ri aja naitani onrong natanraE 

nappani mannawa-nawa, reweqni ri Mattampawali. Makkedani ri bainena 

engkana onrong madeceng. Narapini tanrangessoe nalelena sibawa anaqna 

macowaE. Anaqna maloloe kumui ri Pocci sibawa anaqna yaduwa. Anaqna 

tenngana kui ri Lempu monro, ritellani ri anaqna ye duwae Puwange To- 

Sangiang, maka bekkani galung puwange To-Sangiang nasenni La Mapadde. 

maka bekkani anqna maloloE ri Samang. Anaqna macowaE maka bekka 

galung ri maniyanna La Mangade. Anaq tenngana maka bekka ri ujunge. 

Siyarei ittana monro ri batu leppanae ri Pocci nasenni ri Yapanionjo, pada 

mabbija-bijani anaqna. Pada riwerenni dalle ri dewataE, sapuni nala galung 

ri attassalo, nakkuna ri Lamangade maddepungeng. Sianre ittana massasasi 

mappadaorowane meloq tongessisa siuno. Masero wegang sarana puwangE 

To-Sangiang mitai pangkaukanna anaqna, nadeqtona ri atinnamaeloq sapppa 

onrong langiE. Engkana naengkalinga arung ri Segeri anaurena Karaenge ri 

Gowa anaqdaranna Tunipalangga. Iyana nassiturusi Puwannge To-Sangiang 

mallaibine menreqE ri Arunge ri Segeri, powadai apusanna ri pangkaukanna 

anaqna. 

Artinya: 

Tidak lama setelah menetap disitu berkelahilah anaknya yang pertama dengan 

adiknya yang ditengah. Maka disuruhnya ke utara ke kampung yang bernama 

Soga untuk mengolah gunung. Maka tinggallah di emperan gunung. Tidak 

lama setelah menetap disana, menyeberang lagi kakaknya merusak-merusak 

peralatan kerbaunya. Berkatalah kedua suami isteri tersebut kepada anaknya 
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yang bungsu, saya sudah pusing memikirkan kedua kakakmu yang tiada henti- 

hentinya berkelahi. Berkatalah anak bungsunya, pada dasarnya tergantung 

kepada bapaklah keputusannya. Maka terpikirkan lagi untuk mencari tempat 

tinggal, sebab berkata dalam hatinya jika saya memukulnya maka saya sendiri 

yang rusak. Maka dia berpura-pura pergi berburu babi lalu menuju ke barat 

sampai pada TonrongE memandang ke lautan ke sebelah barat lalu dilihatnya 

tempat yang diincar untuk ditempatinya. Ia pun kembali ke Mattampawali, 

lalu berkata kepada istrinya bahwa sudah ada tempat yang baik. Setelah tiba 

pada hari yang ditetapkan maka pindahlah bersama anak pertamanya, 

sedangkan anak bungsunya serta yang kedua tetap menetap di Pocci, 

sedangkan anak yang ditengah menetap di Lempa, maka digelarilah oleh 

kedua anaknya Puang To-Sangiang. Anaknya yang bungsu juga membuat 

sawah di Samang. Anak pertamanya membuat sawah di sebelah selatan La 

Mangade. Sedangkan anaknya yang ditengah membuat sawah di Ujunge. 

Tidak lama setelah menetap di Batu LeppanaE di Pocci, disebutnya 

Apanionjo, anaknya pun sudah memiliki keturunan dan mereka pun masing- 

masing diberi rejeki oleh Dewata, dan semua disebelah selatan sungai sudah 

habis dijadikan sawah, dan di La Mangadelah mereka berkumpul. Tidak lama 

kemudia berkelahi lagi bersaudara bahkan hampir saling membunuh. Maka 

sangat resahlah hati To-Sangiang memikirkan perilaku anaknya, dan sudah 

tidak ada lagi niatnya untuk pindah lagi. Didengarnya kalau di Segeri ada 

seorang Arung kemenakan dari Karaeng di Gowa, anak dari saudara 

perempuan Tunipallangga. Maka disepakatilah oleh suami istri tersebut untuk 

datang ke Arung Sigeri untuk menyampaikan keresahan atas perilaku 

anaknya. Pergilah To-Sangiang.11 

Pertengkaran tersebut menyebabkan To- Sangiang meninjau ulang sekaligus 

mencari tempat baru hingga berkali-kali. Upaya ini nampaknya -sebagaimana telah 

dibahas sebelumnya- bahwa To-Sangiang pada posisi selayaknya Matoa Ulu Anang 

berupaya membuka lahan sekaligus menetapkan tempat (wilayah) yang layak bagi 

cikal bakal tumbuhnya kerajaan. Perpindahan dari RitampawaliE atau MatampawaliE 

                                                   
11Shaifuddin Bahrum, Lontara Attoriolong ri Tanete, manuskrip, transliterasi dan terj. h. 5. 
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hingga ke Laponcing dengan membangun istana bernama BatuleppanaE serta 

membuka sawah dengan diberi nama La Mangade merupakan upaya-upaya politis 

dalam upaya membangun kerajaan. 

Perpindahan tempat yang dilakukan oleh To-Sangiang dapat dimaknai sebagai 

gerak kaum nomaden dalam memenuhi kebutuhan hidup. Mengenai kaum nomaden 

telah dibahas lebih jauh oleh Ibnu Khaldun dengan pertanyaannya bahwa kaum 

nomad adalah basis dari pada peradaban. Pernyataan ini tentu berdasar karena kaum 

nomad adalah kelompok yang selalu bertujuan memenuhi kebutuhan hidup sebagai 

kebutuhan primer mereka. Ini berarti mereka tidak akan memenuhi kebutuhan 

sekunder sebelum kebutuhan primer tersebut telah dipenuhi. 

Oleh karena itu, maka tidak salah jika mengatakan upaya awal To-Sangiang 

mirip dengan kehidupan kaum nomad dalam memenuhi kebutuhan hidup. Namun 

yang menarik adalah pemenuhan kebutuhan hidup tersebut dengan jalan membuka 

sawah atau lahan pertanian. Jika diperhatikan upaya pembukaan lahan pertanian 

tersebut untuk memastikan status sosial serta kepemilikan tanah yang ujungnya pada 

pengendalian hak hidup seseorang. Apalagi jika tanah tersebut tergolong tanah 

produktif, dalam hal ini tanah yang dapat diolah seperti sawah, kebun dan lain-lain.  

Jika dianalisis lebih jauh, maka dapat dikatakan pada dasarnya sawah-sawah 

To-Sangiang itu berupa Arajang. Pada dasarnya Gaukeng atau Arajang adalah 

sebuah alat legitimasi untuk mendapatkan jaminan kekuasaan dan dianggap sebagai 
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restu dari penguasa alam bagi orang yang memiliki atribut atau ornamen tersebut. 

Dalam perkembangannya, penemu Gaukeng atau Arajang tersebut dimana benda itu 

ditemukan dipandang sebagai pusat bumi (Possi Tana). Sehingga dengan 

kepemilikan terhadap sawah sebagai bagian dari kebutuhan hidup seseorang dan pada 

akhirnya menjadi Gaukeng atau Arajang menjadikan To-Sangiang memastikan 

posisinya dalam kelas tertentu di tengah masyar akat Agangnionjo (Tanete). 

Berangkat dari penjelasan sebelumnya mengenai asal-usul kerajaan Tanete. 

Maka dapat dikatakan bahwa Kerajaan Tanete pada awal kemunculannya, dalam hal 

ini mengenai konsepsi kepemimpinan To-Sangiang jelas berbeda dari konsepsi 

kepemimpinan To-Manurung. Sehingga awal terbentuknya Kerajaan Tanete lebih 

merujuk kepada raja pertama yaitu Arung Sigeri yang digelari Datu GollaE 

memimpin sekitar tahun 1547 M.12 

2. Pembentukan Sistem Politik Kerajaan Tanete Pra-Islam 

Membahas mengenai konsep politik, utamanya dengan menggunakan 

pendekatan institusional, maka perlu meninjau unsur-unsur pembentuk negara 

tersebut. Pada dasarnya pembahasan mengenai hal tersebut telah disinggung 

sebelumnya dalam pembahasan mengenai asal usul Kerajaan Agangnionjo. Namun 

masih dirasa perlu untuk mengulas lebih jauh mengenai pengetahuan tentang kondisi 

politik Kerajaan Agangnionjo (Tanete) dalam perspektif sejarah. 

Mengenai unsur-unsur sebuah negara harus didasarkan oleh empat unsur 

                                                   
12Sahajuddin, “To-Sangiang vs To Manurung”, h. 31-32 
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konstitutif yaitu penduduk, wilayah, pemerintahan dan kesanggupan berhubungan 

dengan negara lain. Namun apabila yang dipenuhi hanya tiga unsur saja yaitu 

penduduk, wilayah dan pemerintah, maka negara tetap dinyatakan eksis karena telah 

memenuhi unsur konstutif minimal. Sekali lagi negara bukan hanya penduduk, negara 

tidak hanya wilayah dan pemerintah, namun gabungan antara ketiganya. 

Berdasarkan hal tersebut, perlu meninjau Kerajaan Agangnionjo (Tanete) pra- 

Islam dari empat unsur konsititutifnya. Namun disadari bahwa penelitian ini 

merupakan kajian historis, maka peneliti berusaha berangkat dari fakta historis yang 

terdapat dalam lontaraq dan literatur mengenai Tanete. Jika meninjau unsur-unsur 

negara berdasarkan literatur klasik yang sifatnya terbatas, maka upaya peninjauan 

tersebut dibatasi dalam construct historis pula. Seperti, upaya peninjauan penduduk 

dan wilayah akan digabung dalam satu pembahasan karena disadari dalam literatur 

klasik, umumnya berisi tentang raja dan perkembangan kerajaan. Sehingga 

pembahasan mengenai penduduk hanya dapat ditinjau dari wilayah yang menjadi 

bagian dari kerajaan tersebut. Selanjutnya, pembahasan mengenai pemerintah, 

undang-undang (aturan) serta hubungan dengan kerajaan lain akan disatukan pula 

dalam pembahasan struktur pemerintahan. Hal ini didasari sebagai upaya efektifitas 

terhadap pembahasan konsep politik Tanete karena ditakutkan pembahasan tersebut 

akan terulang pada sub pembahasan yang serupa. Oleh karena sub pembahasan 

mengenai unsur negara hanya terdapat dua saja, sebagai berikut:13 

a. Penduduk Kerajaan Tanete 

                                                   
13Sahajuddin, Agama dan sosial politik kerajaan tanete terhadap kerajaan lain pada abad 

XVII (Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan Jalan Sultan Alauddin/Tala Salapang Km. 7 

Makassar, 90221), vol. 7, h. 349. 
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Telah dijelaskan sebelumnya, jika berbicara mengenai penduduk Agangnionjo 

(Tanete), tidak dapat terlepas dari wilayah Agangnionjo (Tanete). Hal ini disadari 

karena dalam literatur klasik penjelasan tentang penduduk hanya dapat diketahui dari 

wilayah yang dikuasai oleh sebuah kerajaan. Maka sebelum mengetahui lebih jauh 

berapa jumlah penduduk Agangnionjo (Tanete) atau hal lainnya. Penulis merasa perlu 

membahas cakupan wilayah Kerajaan Agangnionjo (Tanete). Hal ini dianggap 

sebagai pra syarat eksistensi sebuah negara.14 

Wilayah administratif Kerajaan Agangnionjo (Tanete) pertama kali 

dipatenkan dalam lontaraq atau muncul pada masa Tomaburuq Limanna. Adapun 

wilayah kerajaan pada masanya mmeliputi: Alekale, Punranga, Tinco, Pangi, Beruru, 

Lemo, Belleyanging, Reya, Mameke, ampiri, Balenrang, Salomoni, Boli dan 

Canekko. Sementara itu ada juga daerah yang telah digabungkan sebelumnya seperti 

Lipukassi, Lalolang, Paopao, Palluda, Laponcing dan Lembang. Namun perlu 

diketahui perkembangan pada masa Tomaburuq Limanna adalah warisan dari raja- 

raja   sebelumnya   seperti   La-Tinulu   Daeng  Ngaseng  dan   Raja   Daeng Sanjai 

Sebagaimana diungkapkan dalam Lontaraq Attoriolongeng Tanete sebagai berikut:  

Iyatonae arung ri Tanete nalae palili passeyajingeng Pancana. Naiya palilina 

Tanete alekaleq, punranga, tancong, attang bulu, dengeng-dengeng, 

Gettaraeng,  Baraq,  Salo  puru,  wanuwanna,  pange,  pangi,  beruru,  

lemo,balengengai, mammeja, ampari, balareq boli cineko. Naiya tunrungnge 

rakkalana riyasennge emmeqi Lipukasi lalollang pao-aoi Palluda ponci 

paleppung. Naiya turunge rakkalani ri Pancana baraq masse. 

Artinya: 

 Dia juga berkuasa di Tanete yang mengangkat saudaranya yang ada di 

Pancana sebagai palili’ (anak kerajaan) Tanete, sehingga yang menjadi anak 

                                                   
14Chaerul Mundzir, Hubungan islam dan politik Kerajaan Tanete pada abad ke XVII-XVIII. 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2016. h. 80 
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kerajaan Tanete adalah Alekale, Punranga, Tinco, Ajang Bulu’, Denge’- 

Denge’, Gattareng, Barang, Salompuru, Wanua waru, Pange, Pangi, Beruru, 

Lemo, Balleyanging, Reya, Mameke, Ampiri, Balenrang, Salomoni, Boli dan 

Cinekko. Sedangkan tunrungnge rakkalana (yang mengikut) kepada 

Akkajengnge sebanyak enam, yaitu: Lipukasi, Lalolang, Pao-pao, Palluda. 

Laponcing dan Lempang. Dan yang mengikut pada Pancana hanyalah 

Baramase.15 

Perlu diketahui pada masa To-Maburuq Limanna ada hal menarik lain yang 

terjadi, yakni perubahan nama Agangnionjo menjadi Tanete. Perubahan nama ini 

tentu dipahami sebagai perubahan perihal administratif dalam sebuah wilayah. 

Perubahan ini terjadi tidak lepas dari campur tangan Kerajaan Gowa yang menjadi 

pihak penengah. Pergantian nama berawal dari kunjungan Arung Agangnionjo 

(Tanete) di Kerajaan Gowa untuk mempererat hubungan di antara kedua belah pihak. 

Pada sisi lain, Opu Tanete (Selayar) datang ke Gowa untuk menyampaikan dan 

membawa peti mayat (dunni) yang berisi jenazah putera Raja Luwu yang bernama 

LasoE. Sehingga berkatalah Karaeng Gowa pada waktu itu: 

Madecenno soro apaq iko uweloreng massuro silaongenngi to Tanete tiwiq i 

duniE lokka ri Luwuq. 

Artinya: 

Sebaiknya engkau kembali dulu, sebab engkaulah saya harapkan menemani 

orang Tanete (Selayar) membawa peti mati tersebut ke Luwu 

Melalui perintah inilah, maka Arung Agangnionjo bersama-sama dengan Opu 

Tanete (Selayar) membawa peti mati itu ke Luwu. Sepulang dari daerah tersebut, atas 

saran dari Karaeng Gowa maka dirubahlah nama Agangniojo menjadi Tanete untuk 

mempersaudarakan orang Agangnionjo dan Tanete (Selayar). 

                                                   
15Basrah Gissing, Sejarah Kerajaan Tanete, h. 47. 
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Berdasarkan hal tersebut, maka sejak saat itu nama Agangnionjo berubah 

menjadi Tanete. Bahkan jika dipahami hal ini juga mempengaruhi persoalan ikatan 

antar dua negeri. Sehingga hubungan bilateral diantara keduanya terbangun dengan 

baik. 

Mengenai wilayah kekuasaan yang bermunculan, tentu tidak hanya pada masa 

Tomaburuq Limanna saja. Bahkan jika ditelusuri lebih jauh, perkembangan ini tentu 

berawal sejak masa To-Sangiang hingga Raja pertama Tanete yakni Datu GollaE. 

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa, perpindahan-perpindahan To- 

Sangiang dari wilayah satu ke wilayah lain adalah upaya perluasan wilayah. Dari 

upaya ini, tentu To-Sangiang sebagai pemilik lahan atau pembuka lahan akan diikuti 

oleh banyak orang. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa pada masa pra Islam di Kerajaan Tanete 

telah mengenal upaya pewarga negaraan bagi individu yang sebelumnya tidak berada 

pada wilayah Tanete atau tidak memiliki ikatan darah. Pada akhirnya orang 

pendatang itulah yang memberi budaya berbeda kepada orang setempat, bahkan 

penetrasi pada aspek kepercayaan. Mengenai jumlah penduduk pada masa lampau, 

agaknya sulit untuk diketahui. Hal ini disadari bahwa dalam berbagai literatur sejarah 

klasik tidak secara spesifik menyebut berapa jumlah penduduk. Pada sisi lain, 

peristiwa sejarah pada masa lampau atau lebih tepatnya dalam lontaraq lebih 

menonjolkan peristiwa kronologis tentang raja dan kerajaannya. Sehingga upaya 

menemukan penduduk secara kuantitatif akan sangat sulit.16 

                                                   
16Sahajuddin, Keterlibatan Kerajaan Tanete dalam Perdagangan Maritim Balai Pelestarian 

Nilai Budaya Makassar Jalan Sultan Alauddin / Tala Salapang Km.7 Makassar, 90221 Telepon (0411) 

885119, 883748, Faksimile (0411) 865166, h.77 
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Dalam sebuah peristiwa peperangan antara Kerajaan Sawitto yang dipimpin 

langsung oleh Addatuang Sawitto melawan Kerajaan Tanete yang dipimpin oleh 

Raja Tanete IV bernama Daeng Ngaseng, sebagai berikut: 

Nasipepeqna to Apanionjo, pepeq maneppo nawatakku tona siaq siallamengi 

lettuq ri Lempa lalo alau ri Tiriwali. Makkasesempanuwamani nasigajang 

anregurunna, nassoqrona to SawittoE ri Bentenna pura mammusu. Naiyaro 

wettue lima ratu bola ri Panionjo, lima sebbu orowane nalae sulara elei pada 

puppusi bakkena nalemmeqi. 

Artinya: 

Pasukan Agangnionjo kemudian dipukul mundul hingga di Lempang, 

kemudian ke arah timur terus ke Corawali. Tidak lama kemudian, pasukan 

Sawitto memilih mundur masuk ke dalam bentengnya. Pada saat itu ada 

sekitar lima ratus rumah di Agangnionjo yang terbakar, ditambah dengan 

sekitar lima ribu laki–laki nalae sulara (yang akil baliq) yang meninggal. 

Dari peristiwa di atas, dapat diperhatikan bahwa ada sebanyak 5000 pria yang 

meninggal akibat perang. Berdasarkan jumlah tersebut, maka sangat memungkinkan 

bahwa jumlah penduduk secara umum di tiap kampung mendekati jumlah sebenarnya 

pada masa lampau karena ini dikuatkan oleh peristiwa kematian 5000 pria dalam 

perang antara Sawitto dan Agangnionjo. Hal ini juga dikuatkan oleh pernyataan 

Mattulada dalam Latoa mengenai jumlah kepala keluarga di desa pallaonruma (desa 

petani) bahwa desa tersebut biasa terdiri dari 100 hingga 500 kepala keluarga Artinya, 

jika dalam satu keluarga berjumlah minimal 5 -10 orang maka satu desa bisa 

sebanyak 1.000-10.000 orang. Hal ini karena di daerah Tanete didominasi oleh 

petani, tentu ini juga dikuatkan oleh kebiasaan To-Sangiang dalam bertani serta 

keahlian Datu GollaE selaku Raja Tanete I dalam mengolah tanah pertanian. Meski 

tidak jarang kita melihat para pelaut. Kehidupan melaut hanya pada daerah daerah 
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pesisir pantai di Tanete.17 

b. Sistem Dan Struktur Pemerintahan Kerajaan Tenete Pra-Islam 

Salah satu hal penting yang perlu dibahas dalam penelitian ini adalah 

persoalan mengenai sistem pemeritahan. Persoalan tersebut muncul melalui 

pendekatan institusional dalam memahami Kerajaan Tanete pra-Islam secara utuh. 

Sehingga ketika dibahas mengenai sistem pemerintahan, diharapkan telah dibahas 

pula aturan serta hubungan dengan kerajaan lain didalamnya. Pada sistem 

pemerintahan yang ada di Kerajaan Tanete pada umumnya sama dengan apa yang 

terjadi pada kerajaan-kerajaan lainnya di daerah Bugis-Makassar masa lampau. 

Sistem pemerintahan tersebut menempatkan raja/arung/datu sebagai penguasa 

tertinggi. Raja/Arung/Datu mengendalikan pemerintahan dalam negeri yang bersifat 

absolut monarki. Jadi terlihat jelas bahwa kedudukan raja/arung/datu seolah dia-lah 

yang menguasai hidup dan maut serta hak milik rakyatnya. Pengangkatan atau 

pergantian seorang raja pada masa lampau dipegang langsung melalui mekanisme 

hereditis pada otoritas politik tertinggi. 

Jadi kedudukan tersebut diperoleh berdasarkan hak waris yang turun temurun, biasa 

pula pergantian berlangsung ketika raja sedang melaksanakan pemerintahan 

meninggal dunia, usia lanjut, mengundurkan diri bahkan dimakzulkan.18 

Namun perlu dipertegas terlebih dahulu bahwa ada delapan kali pergantian 

                                                   
17Chaerul Mundzir, Hubungan islam dan politik Kerajaan Tanete pada abad ke XVII-XVIII. 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016. h. 85 

18Darwas Rayid, Sejarah Perjuangan Kemerdekaan di Daerah TK. II Kabupaten Barru 

(Ujung Pandang: Balai Kajian dan Nilai Tradisional, 1990), h. 75. 
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raja sebelum periode Islam pada Raja IX di Kerajaan Tanete. Delapan kali pergantian 

raja ini berlangsung sejak era Datu GollaE (1547 M.) hingga Tomaburuq Limanna 

(akhir abad XVI) sebagai Raja Tanete VIII. Jika Islam masuk pada masa Petta SugiE 

tahun 1605 M., maka durasi pemerintahan sejak Kerajaan Tanete terbentuk ialah 58 

tahun. 

Selanjutnya, mengenai perkembangan pemerintahan Kerajaan Tanete pra 

Islam, dalam hal ini pergantian raja akan dijelaskan lebih lanjut, sebagai berikut: 

1.) Raja Agangnionjo (Tanete) I ialah Datu GollaE yang memipin sejak tahun 

1547 M. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya Datu GollaE merupakan 

kemenakan dari Raja Gowa ke X, Tunipallangga yang memerintah  sejak 

tahun 1546-1565. Nama aslinya ialah I Mapeqdaka Tomakebo  Dg. Matena. 

Eksistensi Datu GollaE selaku Raja Agangnionjo (Tanete) I karena 

permintaan To-Sangiang untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di 

Agangnionjo. Datu GollaE yang saat itu merupakan Karaeng Segeri 

menyetujui permintaan tersebut setelah mengolah lahan pertanian rakyatnya.  

Setelah selesai panen, Karaeng Segeri datang ke Agangnionjo dan 

menyelesaikan perselisihan tersebut. Atas keberhasilannya, ia diminta tinggal 

sekaligus menjadi Raja Agangnionjo oleh To-Sangiang beserta para warga. 

Dalam rangkaian pelantikan itu pula To-Sangiang menyampaikan 

permohonan atas nama masyarakat Agangnionjo bahwa : “kami sekeluarga 

dan kerabat memohon diberkati, dikasihani, dan tidak putusnya dilindungi 

oleh paduka raja tuanku, seperti halnya dengan orang-orang Segeri”. To- 
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Sangiang kemudian melantik Karaeng Segeri menjadi Arung Agangnionjo I 

dengan diberi gelar Datu GollaE. 

2.) Raja Agangnionjo (Tanete) II ialah Puang Lolo yang merupakan anak dari To- 

Sangiang. Sebelum Datu GollaE pergi kembali ke Segeri melakukan beberapa 

hal dan ternyata meninggal disana, ia menitipkan pesan kepada seluruh rakyat 

Tanete bahwa anak laki-laki To-Sangiang yang paling tualah yang dilantik 

menjadi Puang Lolo (Putra Mahkota), serta beliau berhak memimpin dan 

memerintah. Sehingga dengan daulat tersebut, maka setelah Datu GollaE dan 

To-Sangiang meninggal, Puang Lolo yang sedang mappangara wampangE 

(memerintah) melantik dirinya sendiri menjadi Raja Agangnionjo. Setelah 

satu tahun berkuasa, keadaan di Tanete yang pada masa Datu GollaE subur 

dan kaya akan hasil laut berbanding pada masa Puang Lolo. Segalanya 

menjadi kering dan masyarakat menderita kelaparan. Oleh karena keadaan ini, 

maka Puang Lolo dengan hati besar mengundurkan diri dari jabatan raja serta 

mengasingkan diri ke Bulu Parekkosseng. 

3.) Raja Agangnionjo (Tanete) III adalah MatinroE ri Bokojuruqna. Tidak 

diketahui namanya secara pasti dalam lontaraq, namun dalam silsilah 

Kerajaan Tanete ia bernama I Mappakattana Daeng Pandulung Tumenanga ri 

Makkoajang. Jadi setelah Puang Lolo mengundurkan diri, rakyat Tanete 

kembali ke Sigeri dan meminta raja baru. Raja tersebut memiliki kebiasaan 

yang sama dengan pendahulunya yaitu bertani, menjala dan menjaring ikan.  

Mengenai raja ini, tidak dijelaskan secara spesifik mengenai kondisi rakyat 

dan cara memerintahnya. 
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4.) Raja Agangnionjo (Tanete) IV adalah Daeng Ngasseng dengan nama asli I 

Sambo Dg. Ngasseng La Tinulu. Mengenai lamanya memimpin tidak 

diketahui secara pasti. Namun ada beberapa hal yang menarik dari 

kemimpinan Daeng Ngasseng yaitu pada masanya ia mulai mengangkat 

seorang Pabbicara dan pada masanya terjadi pertempuran antara Agangnionjo 

dan Sawitto yang berniat menyerang Gowa. Melalui hal inilah, hubungan 

billateral antara Kerajaan Agangnionjo dan Gowa dapat berjalan semakin 

baik. Sejak saat itu pula Daeng Ngaseng mulai membangun istana 

kerajaannya dengan sangat mewah dan dilengkapi perlengkapan struktur 

birokrasi yang memadai. Berikutnya, kunjungan Bontolempangang salah 

seorang penasehat penting Raja Gowa Tumpaqrisi Kalonna, untuk 

mengadakan pemeriksaan setempat yang disertai dengan pemasangan bata 

sebagai batas wilayah. Perkembangan terakhir pada masa Daeng Ngaseng 

mulai berdatangan orang Minangkabau, Jawa dan lainnya di Tanete. 

5.) Raja Agangnionjo (Tanete) V adalah Daeng Majanna, tidak banyak diketahui 

mengenai raja yang satu ini. Menariknya, dalam Lontara Silsilah Kerajaan 

Tanete, tidak ditemukan nama raja ini, seperti halnya Raja Agangnionjo 

(Tanete) II Puang Lolo. Namun Puang Lolo patut dipahami karena garis 

keturunannya berasal dari To-Sangiang berbeda dengan Daeng Majanna yang 

memang tidak banyak diketahui tentang dirinya. Mengenai Daeng Majanna 

sendiri dalam Lontara Attoriolong Tanete di ketahui sebagai raja yang disukai 

oleh rakyatnya. Hal ini diketahui dari ungkapan dalam lontara bahwa Naiya 

Daeng Majanna naelori ritau tebbeqE. Pada masa Daeng Majanna mulai 
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ditetapkan izin serta pajak melaut. Setiap PaggaE (orang membawa pukat = 

gae) akan memberikan pabbisiq (upeti) kurang lebih satu uteq (satu ikat dari 

setiap perahu) yang merupakan tanggung jawab bagi seorang Punggawa 

(juragan). Jika tidak ia akan dikutuk. Pada masanya pula tambah banyak 

berdatangan suku bangsa ke Tanete, mungkin dapat dijadikan semacam 

petunjuk akan adanya kegiatan ekonomi yang meningkat pada waktu itu. 

6.) Raja Agangnionjo (Tanete) VI adalah Torijallo ri Adenna (1589-1593). 

Namun apa yang dilakukan Daeng Ngaseng dalam membangun kerajaannya 

tidak diteruskan oleh Torijallo ri Adenna. Raja ini dikenal sebagai orang yang 

hobi menyabung ayam. Kegiatannya lebih banyak pada kunjungan ke 

kerajaan-kerajaan tetangga dalam pesta sabung ayam. Sementara urusan 

kenegaraan dipercayakan kepada Pabbicara, Puang Lolo Ujung dan Puang 

Lolo Maneng. Jika diperhatikan pengembaraan raja ini justru membangun 

hubungan dengan kerajaan lainnya. Lebih lanjut diketahui bahwa raja ini 

memiliki istri dan anak di beberapa kerajaan, antara lain: Mandar, Sawitto, 

Barru, Soppeng, Labakkang, Rappocini, Jipa dan Bulo-Bulo. Perkawinan 

tersebut memiliki arti politik untuk menjalin hubungan kekuasaan dan 

persekutuan. Pada masa Torijallo, terjadi juga peperangan antara Agangnionjo 

dan Wajo yang bermarkas di Lisu akibat perbuatannya yang pergi-pulang ke 

tana lain. Peperangan tersebut berakhir dengan kekalahan Wajo, sehingga 

orang Wajo yang menjadi tawanan harus membayar sepuluh kati emas 

sebagai jaminan. 
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7.) Raja Agangniojo Tanete VII adalah Daeng Sanjai. Dalam silsilah Kerajaan 

Tanete ia bernama Tuan Peqka Daeng Sanjai.  Raja ini naik tahta setelah 

menggantikan Torijallo ri Adenna dan memerintah selama empat tahun dari 

1593 sampai 1597. Ia dikenal sebagai raja yang memperhatikan rakyatnya. 

Segala kebijakan selalu diperundingkan dengan pembesar kerajaan. Hal ini 

dapat dimaknai sebagai implementasi nilai-nilai demokrasi dalam 

pemerintahan Agangnionjo. 

8.) Raja Agangniojo Tanete VIII adalah Tomaqburu Limanna. Tampaknya dalam 

silsilah Kerajaan Tanete ia bernama I Daeng Memang, karena pada silsilah 

tersebut dijelaskan pada masanya nama kerajaan dirubah dari Agangniojo ke 

Tanete. Hal ini sejalan dengan lontara Attoriolong Tanete yang  menyebutkan 

bahwa setelah Agangniojo turut membantu Arung Tanete (Selayar) membawa 

jenazah putra Datu Luwu kembali ke tana-nya. Sehingga dengan peristiwa 

tersebut, atas usul Raja Gowa, nama kerajaan Agangnionjo dirubah menjadi 

Kerajaan Tanete. Pada masa Tomaqburu Limanna sebagaimana telah 

dijelaskan sebelumnya, wilayah administratif Kerajaan Tanete diperjelas. 

Setelah masa raja ini, Islam mulai melembaga di Kerajaan Tanete.19 

Pada kerajaan Tanete, raja membentuk beberapa jabatan untuk membantunya 

yakni pabbicara. Jabatan pabbicara mulai muncul pada masa Daeng Ngaseng yang 

digelari dengan pabbicara tomappammula. ada Kerajaan Tanete pejabat yang 

bergelar Pabbicara terdiri atas dua yaitu Pabbicara Macoa dan Pabbicara Malolo. 

                                                   
19Chaerul Mundzir, Hubungan islam dan politik Kerajaan Tanete pada abad ke XVII-XVIII. 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016. h. 88-92 
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Tugas Pabbicara Macoa adalah sebagai menteri keuangan kerajaan. Pemimpin inilah 

yang mengetahui seluruh kas kerajaan. Sedangkan tugas Pabbicara Malolo adalah 

sebagai orang yang mengurusi pembangunan dan pekerjaan umum. Jabatan lain di 

Kerajaan Tanete ialah Ponggawa. Peranan Ponggawa sangat dibutuhkan, utamanya 

bagi kerajaan-kerajaan besar yang sering melakukan ekspansi keluar wilayah, kini 

mungkin disebut sebagai Panglima Perang atau Menteri Pertahanan. Tugas 

Ponggawa selain sebagai pemimpin ekspansi, juga sebagai pemimpin laskar dalam 

sebuah peperangan. Hal ini dapat dilihat pada peperangan yang terjadi di Kerajaan 

Agangniojo (Tanete) antara Kerajaan Sawitto (pada masa Daeng Ngasseng), Kerajaan 

Wajo (pada masa Torijallo ri Adenna) dan Kerajaan Barru (pada masa Daeng 

Sanjai).20 

Selanjutnya terdapat pula jabatan PattampaqE yang diberikan kepada Arung 

Pangi untuk mengorganisir rakyat dalam kegiatan-kegiatan kerajaan dan 

mendampingi raja dalam mengantar kasuwiyang kepada Kerajaan Gowa. Mengenai 

kasuwiyang  sendiri adalah kebiasaan Raja Tanete dalam hal membangun hubungan 

dengan Kerajaan Gowa. Namun jangan disalah pahami bahwa Tanete adalah palili 

dari Gowa, karena Gowa sendiri telah menyatakan dalam ekspansi wilayah 

Tumapa’risi Kallonna bahwa Tanete adalah kerajaan independen bukan sebagai 

bawahan dari Kerajaan Gowa.21 

Pada dasarnya kegiatan Makkasuwiyang muncul pertama kali sejak Kerajaan 

                                                   
20 Basrah Gissing, Sejarah Kerajaan Tanete,h. 47 

21Darwas Rayid, Sejarah Perjuangan Kemerdekaan di Daerah TK.II Kabupaten Barru, h. 81. 
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Tanete resmi terbentuk dengan Raja pertama yakni Datu GollaE. Raja mengatakan 

dalam lontara kepada pattampaqE bahwa “iyanaro upowadakko pattampaq 

kuwatokkotu menreq ri Gowa, ajaqna naengka muala ampena kure ajaq musedding 

tekko” yang berarti “yang ingin kusampaikan kepada engkau Pattampa bahwa nanti 

saya akan membawa mu ke Gowa. Akan tetapi, jangan sampai kelak kalian memberi 

alasan, bahwa kalian capek”. Terdapat pula dalam peristiwa lain di Lontara bahwa 

kebiasaan raja raja di Tanete yang menghadap kepada Raja Gowa. Salah satunya 

ialah iyasi makkarung to rijallo, pada mui gauqna iyaduwa naolaiE gauqna arungE 

natolae. Naelorimuto menreq makkasiwiyang ri Gowa yang artinya Turijallolah yang 

menjadi Arung. Tingkah lakunya sama saja dengan arung yang digantikannya. 

Senang pula pergi makkasuwiyang di Gowa. Maka melalui hal ini dapat dilihat 

hubungan yang erat antara Kerajaan Gowa dan Kerajaan Agangniojo atau Tanete. 

Jabatan berikutnya ialah Matoa Bissu, Ata Ribola dan Syahbandar. Fungsi 

dari Matoa Bissu adalah bertugas menangani berbagai ritual keagamaan yang 

diselenggarakan oleh kerajaan sekaligus sebagai penasehati spiritual raja. Sedangkan 

Ata Ribola (abdi dalam) adalah jabatan bagi rakyat Laworong untuk mengatur 

urursan rumah tangga kerajaan, melayani kehidupan keluarga istana dan para tamu 

kerajaan. Adapun Syahbandar bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan ekspor- 

impor perdagangan.22 

3. Keterlibatan Kerajaan Tanete dalam Perdagangan Maritim. 

Keterlibatan kerajaan Tanete dalam perdagangan maritim bukan hal yang 

                                                   
22Suriadi Mappangara, et.al, Laporan Kompilasi dan Analisis Data Ensiklopedia Sejarah 

Barru-Periode Awal hingga 1905, h. 126-127. 
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baru, tetapi telah ada sejak lama dan berlangsung sejak masa pembentukan kerajaan 

ini. Banyak di beritakan bahwa keterlibatan Tanete dalam perdagangan maritim 

karena kontak-kontak dagang yang mereka lakukan terhadap banyak daerah yang ada 

di jazirah selatan Sulawesi seperti, Siang, Bacokiki, Suppa, dan Nepo sebelum 

mereka melakukan kontak dagang dengan Kerajaan Gowa di pelabuhan 

Makassar pada abad XVI dan XVII.  Bahkan lebih awal lagi Tanete telah menjalin 

hubungan perdagangan dan kerja sama dengan  kerajaan-kerajaan lainnya seperti 

Kerajaan Goari’E, Kerajaan Mario, Kerajaan Bila, Kerajaan Pattojo dan Kerajaan 

Batu-batu. Hubungan ini disertai dengan perjanjian persahabatan dengan 

menempatkan Kerajaan Tanete sebagai saudara  tertua. 

Perjanjian persahabatan itu melahirkan nota bersama dengan diberi nama 

Tulu’ Pitue (tali tujuh), yaitu ”Kita bertuju hendak bersatu laksana tali untuk saling 

mengingatkan dan memberitahu sesuatu yang besar”. Pernyataan bersama ini 

bermaksud untuk saling bekerja sama dalam berbagai hal, menyangkut 

kepentingan yang dapat menguntungkan bersama pula. Tentu saja di dalamnya 

termasuk kerja sama perdagangan di antara mereka. Sehubungan dengan itu dapat 

kita menelusuri lebih jauh lagi kebelakang, di mana kita dapat menemukan adanya 

tanda-tanda awal akan adanya perdagangan itu, baik maritim dilihat sebagai 

infrastruktur maupun maritim di lihat sebagai sumber daya kekayaan alam laut 

untuk dapat dipergunakan sebagai kemakmuran  manusia.23 

Sementara perdagangan maritim Kerajaan Tanete pada dunia luar tidak jauh 

                                                   
23Sahajuddin, Keterlibatan Kerajaan Tanete dalam Perdagangan Maritim Balai Pelestarian 

Nilai Budaya Makassar Jalan Sultan Alauddin / Tala Salapang Km.7 Makassar, 90221 Telepon (0411) 

885119, 883748, Faksimile (0411) 865166, h.76 
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berbeda dengan kerajaan-kerajaan maritim lainnya di Nusantara, khususnya kerajaan-

kerajaan lokal di Sulawesi Selatan. Dalam perdagangan di Nusatara selalu 

mengalami pola-pola yang sama, yaitu muncul  dan berkembangnya pusat 

perdagangan karena  dukungan oleh pusat-pusat perdagangan daerah  yang ada di 

sekitarnya. Kemudian pusat perdagangan daerah itu menjadi besar sebagai cerminan 

terjalinnya suatu integrasi perdagangan, dan sebaliknya menjadi hancur atau punah 

akibat ketidak mampuannya bersaing dan mengintegrasikan wilayahnya. Jadi 

berkembang maju dan mundurnya suatu kerajaan tergantung pusat-pusat 

perdagangan Kerajaan itu mampu menkonsolidasikan wilayahnya dalam dunia 

perdagangan. 

Kita lihat bagaimana perdagangan  di Malaka pada abad XV. Di mana 

sebelum hasil daerah diangkut kepusat perdagangan di Malaka, dan dari sana ke 

Asia Barat atau Asia Timur, sebab Malaka disuplai oleh pelabuhan daerah yang 

ada di sekitarnya, khususnya yang ada di Sumatera. Demikian juga kebesaran dan 

kejayaan pusat-pusat perdagangan maritim yang  terdapat di Jawa, Sulawesi, Maluku 

dan lain-lain karena disuplai oleh pelabuhan daerah yang ada di sekitarnya. Khusus di 

Sulawesi Selatan dimotori  oleh Kerajaan Gowa pada awal abad XVI dan 

memasuki abad XVII, juga menciptakan dan didukung oleh pusat-pusat 

perdagangan daerah  dari kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan termasuk 

Kerajaan Tanete. Perkembangan perdagangan maritim di Kerajaan Tanete telah 

berlangsung cukup lama (sejak namanya masih bernama Kerajaan Agangnionjo).24 

                                                   
24Sahajuddin, Keterlibatan Kerajaan Tanete dalam Perdagangan Maritim Balai Pelestarian 

Nilai Budaya Makassar Jalan Sultan Alauddin / Tala Salapang Km.7 Makassar, 90221 Telepon (0411) 

885119, 883748, Faksimile (0411) 865166, h.77-78 



51 
 

 

 

 

 
 

 

Pada umumnya Raja-raja Tanete  berorientasi pada bidang pertanian, 

kemaritiman dan perikanan laut untuk membangun negerinya. Orientasi pembangunan 

itu mengantar Kerajaan Tanete mampu bersanding dengan kerajaan- kerajaan besar 

lain yang ada di Sulawesi Selatan  seperti Gowa, Bone, Luwu, dan Wajo termasuk  

kerajaan-kerajaan Melayu seperti Johor dan Minangkabau. Sekali lagi bahwa 

keberhasilan itu merupakan akumulasi dari dedikasi raja-raja Tanete. Kita lihat apa 

yang dilakukan Datu GollaE yang dianggap berhasil memakmurkan Kerajaan  Sigeri. 

Kemakmuran yang ada di Sigeri juga berhasil diwujudkan di Tanete 

(Agangnionjo) dengan membangun bidang pertanian dan perikanan. Seperti yang 

telah dilakukan di Sigeri, Datu GollaE menggiatkan rakyatnya untuk memajukan 

pertanian dan penangkapan ikan di Agangnionjo, sehingga dalam waktu yang tidak 

begitu lama Kerajaan Agangnionjo menjadi makmur. Demikian juga penggatinya 

Pangara Wampang Puang Lolo Ujung ketika Datu GollaE  meninggal dunia.25 

Pangara Wampang Puang Lolo Ujung juga demikian menggiatkan pertanian dan 

penangkapan ikan, tetapi gagal. Kegagalan Pangara Wampang terkait dengan tidak 

berhasilnya para petani memperoleh hasil panen yang memuaskan, tetapi malah 

sebaliknya terjadi kerugian karena terserang penyakit tanaman. Demikian juga para 

nelayan selalu memperoleh hasil yang tidak memuaskan sehingga Pangara 

Wampang mengundurkan diri menjadi raja karena merasa tidak berhasil mengantar 

rakyatnya menjadi makmur. Kemudian Pangara Wampang digantikan  oleh MatinroE ri 

Bokokajuruna (tidak diketahui nama aslinya). Raja ini juga melanjukkan usaha Datu 

GollaE memajukan pertanian dan perikanandi Agangnionjo dengan sungguh-

                                                   
25Basrah Gising. 2002. Sejarah Kerajaan Tanete. Makassar: Sama Jaya Makassar. h. 14 
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sungguh sehingga rakyat kembali makmur. 

Kerajaan Tanete mengalami perkembangan pesat setelah Pangara Wampang 

mengundurkan diri sebagai raja Kerajaan Tanete. Selain alasan gagalnya pertanian 

dan perikanan, juga Pangara Wampang merasa bahwa kegagalan dirinya  karena 

memang tidak layak menjadi raja lantaran bukan keturunan raja dari Datu GolaE. Ia 

diangkat menjadi Raja Kerajaan Agangnionjo (Tanete) karena mendapat 

penghargaan dari kerajaan yang  berhasil mendampingi Datu GolaE membangun dan 

memajukan Kerajaan Tanete. Padahal secara adat kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi 

Selatan, bahwa yang dapat menjadi raja setelah raja yang berkuasa wafat adalah 

anak mattola (putra mahkota) sementara Pangara Wampang bukanlah  anak mattola. 

Namun pengunduran diri Pangara Wampang sebagai raja tanpa ada yang menyuruh 

dan menekannya, merupakan wujud teladan yang patut dicontoh oleh para pemimpin 

saat ini.26 

Setelah Pangara Wampang mengundurkan diri, ia digantikan oleh MatinroE ri 

Bokokajuruna sebagai keturunan dari Datu GolaE. Raja ini mampu 

membangkitkan kembali rakyatnya beraktifitas dalam bidang pertanian dan 

perikanan. Namun masa pemerintahannya tidak banyak diceritakan dalam sumber, 

dan setelah beliau wafat digantikan oleh Daeng Ngasseng. Raja ini tetap mengikuti 

jejak MatinroE ri Bokokajuruna, yakni memajukan pertanian, perikanan dan 

perdagangan maritim. Pada masa pemerintahan Daeng Ngasseng pula 

memperkenalkan Kerajaan Agangnionjo sebagai kerajaan yang memiliki perairan 

                                                   
26Poelinggomang, Edward L., dkk. 2004. Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I. Makassar: Badan 

Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan. h. 33 
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laut yang berpotensi mendirikan pelabuhan dan dapat dilalui, serta bisa disinggahi oleh 

kapal-kapal dari luar. 

Letak dan posisi Kerajaan Agangnionjo yang disebelah utara-baratnya 

adalah berbatasan dengan Selat Makassar. Daerah perbatasan yang dimaksud 

adalah Lamangngade Arung Nionjo sebagaimana disebutkan di atas, yang 

belakangan daerah itu terkenal dengan sebutan Pancana. Pancana merupakan 

wilayah laut yang memiliki kedalaman air yang memungkinkan dilabukannya 

perahu dan kapal-kapal pelayaran. Pancana begitu cepat berkembang dan merupakan 

daerah pelabuhan dan bahkan pernah menjadi  bandar niaga internasional 

mendampingi bandar  niaga Kerajaan Gowa, yaitu Somba Opu. Pancana  juga dijadikan 

pusat dan ibu kota Kerajaan Agangnionjo sampai tahun 1950 dan pada tahun itu 

dipindahkan ke PekkaE.27 

Pancana sebagai bandar niaga maritim yang cukup ramai pada masa itu tentu 

tidak lahir begitu saja tetapi melaui proses perkembangan yang cukup lama. Di 

samping faktor internal, terutama  berkaitan dengan letak laut di Pancana yang begitu 

dalam airnya dan rindang dari hempasan angin  kencang dan ombak besar. 

Sehingga memang sangat cocok dijadikan pelabuhan. Faktor internal lainnya adalah 

ketersediaan komoditas dagang sendiri yang berasal dari daratan seperti beras dan 

kacang-kacangan, termasuk ternak potong. Apa lagi orang Agangnionjo juga 

penghasil ikan yang produktif pada masa itu. Selain faktor internal sebagaimana 

disebutkan di atas, juga perkembangan dan kemajuan Pancana sebagai  bandar 

                                                   
27Syarief Longi ed. Kerajaan Tanete (Tanete) (Cet. I Barru: Proyek Pengadaan Sarana 

Pendidikan Sekolah Dasar Dinas P dan K, 2001). h. 2 
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niaga maritim karena faktor luar Kerajaan Agangnionjo, yaitu hubungannya 

dengan kerajaan-kerajaan lain dengan menjadikan laut sebagai infrastuktur dan 

juga Pancana dijadikan sebagai tempat transaksi barang komoditas. 

Namun legalitas Pancana sebagai bandar niaga maritim baru terwujud 

setelah mendapat penghargaan dan keistimewaan dari Kerajaan Gowa. Sejak 

abad XVI sampai memasuki paru kedua abad XVII Kerajaan Gowa merupakan 

pemegang supremasi dan pemegang otoritas perdagangan maritim di Sulawesi 

Selatan, termasuk berbagai macam pelabuhan yang ada di daerah ini. Kerajaan 

Gowa berkembang pesat  pada masa itu karena dukungan faktor dari luar dan faktor 

dari dalam kerajaan sendiri. Faktor  dari dalam, terutama berkaitan dengan letak dan 

posisi Kerajaan Gowa yang sangat strategis, memiliki struktur pemerintahan yang 

rapi dan boleh dikatakan sebagai kerajaan yang   paling sukses dan memiliki 

pengaruh besar pada masa  itu di Sulawesi Selatan. Faktor dari dalam juga  karena 

Kerajaan Gowa menciptakan sentralisasi bandar niaga, yaitu Pelabuhan Somba 

Opu, sementara pelabuhan daerah lain tetap dibiarkan berdiri tetapi para saudagar 

hebatnya diangkut  ke Somba Opu pada waktu Kerajaan Gowa melakukan 

ekspansi dan perluasan kekuasaan. Sementara pelabuhan yang ada di daerah tetap 

dibiarkan berkembang dan dijadikan sebagai penopan dan mensuplai Pelabuhan 

Somba Opu barang komuditas.28 

4. Eksistensi Tradisi Dan Budaya 

                                                   
28Sahajuddin, Keterlibatan Kerajaan Tanete dalam Perdagangan Maritim Balai Pelestarian 

Nilai Budaya Makassar Jalan Sultan Alauddin / Tala Salapang Km.7 Makassar, 90221 Telepon (0411) 

885119, 883748, Faksimile (0411) 865166, h.79-80 
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Penataan masyarakat dalam kerajaan-kerajaan lokal Sulawesi Selatan 

mengalami masa kemarakan. Sejak kedatangan konsep To Manurung sebagai konsepsi 

kekuasaan yang membangun negeri-negeri menjadi kerajaan-kerajaan yang lebih luas 

wilayah dan semakin banyak pula petugas penyelenggara kekuasaannya atas rakyat 

yang semakin banyak pula jumlahnya, memerlukan penataan masyarakat lebih baik 

pula. Pangngadereng (Bugis) atau pangngadakkang (Makassar). Pangngadereng, 

meliputi selain aspek-aspek norma dan aturan-aturan adat, yaitu hal- hal yang ideal, 

yang mengandung nilai-nila, norma-norma, juga meliputi hal-hal yang menyangkut 

perilaku seseorang dalam kegiatan sosial dan menjadi bahagian integral dari 

pangngadereng.29 

a. Budaya Siri 

Pangngadereng, dengan demikian adalah aktualisasi seseorang 

memanusiakan diri, dan realisasi perwujudan masyarakat membangun interaksi 

manusia dengan sesamanya dan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatannya. 

Pangngadereng itulah wujud kebudayaan orang Sulawesi Selatan. Unsur-unsur 

Pangngadereng memiliki 5 unsur material, yaitu : Ade’, sistem norma dan aturan-

aturan dalam kehidupan masyarakat meliputi segala keharusan bertingkah laku 

dalam semua kegiatan kehidupan bermasyarakat. Itu berarti ade’ merupakan tata 

tertib yang bersifat normatif, memberi pedoman kepada sikap hidup dalam 

mengahadapi, menanggapi, dan menciptakan hidup kebudayaan, baik ideologis, 

mental spiritual, maupun fisik. Bicara, adalah system bertalian dengan segala 

                                                   
29Basrah Gissing, Sejarah Kerajaan Tanete, h. 30. 
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kegiatan dan konsep-konsep yang bersangkut paut dengan masalah peradilan 

(hukum). Rapang, merupakan system yang mengatur dan menjaga 

kesinambungan dari satu keputusan hukum tak tertulis dari masa yang lampau 

sampai sekarang, dengan kasus yang telah berlangsung. Wari’ merupakan unsur 

yng menata klasifikasi dari segala benda, peristiwa dan segenap aktifitas dalam 

kehidupan masyarakat. Sara’ merupakan unsur yang membahas masalah religi 

atau kepercayaan keagamaan masyarakat Sulawesi Selatan. Struktur pemerintahan 

yang fungsional berdasarkan pangngadereng berjalan dengan kontrol budaya siri’ 

yang begitu ketat dengan menempatkan kejujuran keberanian, dan kepintaran 

sebagai pondasinya. Karenanya tidak mudah terjadi penyelewengan kekuasaan. 

Pola-pola hubungan yang dibangun antar warga masyarakat di Kerajaan Tanete, 

baik antara laki-laki dan perempuan adalah pola hubungan kesetaraan yang 

memberi tempat yang sama pada masyarakat tanpa ada perbedaan antara yang satu 

dengan yang lainnya. Meskipun tidak bisa dipungkiri ada perbedaan perilaku 

berdasarkan gender namun fleksibilitasnya tergambar lewat prinsip “meskipun dia 

laki-laki, jika memiliki sifat keperempuan, dia adalah perempuan, dan perempuan 

yang memliki sifat kelaki-lakian, adalah laki-laki” (mauni na woroanemua na 

makkunrai sipaqna, makkunrai mui. Mauni makkunrai na woroane sipaqna, 

woroane mui). Sebagai contoh penerapan prinsip ini terlihat dengan penunjukan 

perempuan sebagai pemimpin politik atau panglima perang. Konsep siri’ yang 

menjadi simbol kebanggaan masyarakat Kerajaan Tanete yang selama ini 

diterapkan dalam aspek kehidupan maupun dalam politik pemerintahan.30 

                                                   
30 Basrah Gissing, Sejarah Kerajaan Tanete, h. 33-34 
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b. Tradisi Maddoja Bine 

Tradisi Maddoja Bine merupakan salah satu tradisi pertanian yang biasa di 

laksanakan masyarakat Tanete sebagai bentuk penghormatan kepada Sangiang 

Serri(Dewi Padi) Nama Sangiasseri (dalam cerita melayu dikenal pula mitologi 

Sang Hyang Sri, apakah ada hubungannya?) kemudian lebih dikenal sebagai dewi 

padi dalam mitos “Meongpalo Karellae”. Pada mitos itu diceritrakan 

pengembaraan Sangiasseri bersama “joa” nya (pengikutnya) turun ke bumi, ke 

negeri-negeri Bugis untuk mencari “ade’ pangngampe madecengge” (tatanan 

kehidupan dan prilaku yang baik). Ayahanda We Oddang Riu (Sangiasseri) yaitu 

Batara Guru adalah putra tertua dari To Patoto (Sang Pengatur Takdir), yang 

digelari pula sebagai To Palanroe (Sang Pencipta). Ia digambarkan sebagai 

mahadewa yang berkuasa di Boting Langi. Bersama Datu Palinge (Wanita Sang 

Pencipta) mereka diutus turun ke Pertiwi (bumi) setelah para pemangku kekuasaan 

yang lain (para keluarga besar mahadewa) di Boting Langi (langit) melakukan 

musyawarah. Batara Guru bersama Datu Palinge diutus ke Pertiwi (bumi) untuk 

menegakkan “tiang bumi” yang ketika itu masih kacau balau, sehingga dapat 

didiami oleh manusia kelak.31 

Tapi dengan alasan bahwa Batara Guru sebagai sebagai pencipta tidak 

boleh tinggal di bumi, maka misi suci ini kemudian dijalankan oleh  kakak lelaki 

kembar ibunya –mahadewa dari dunia bawah bernama Guru ri Sa’lang dan istrinya 

dari saudari kembar Patotoe yang bernama Sinau Toja (dinaungi oleh air) dan anak 

                                                   
31Saharuddin, “Ritual maddoja Bine di tanete Riaja dari Masa Kerajaan tanete ke Masa 

Masuknya Agama Islam”, Universitas Negeri Makassar, 2017.h. 1. 
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perempuan mereka yang bernama We Nyili Timo To Ompoe Ri Busa Empong 

(yaitu orang yang muncul dari buih gelombang). Merekalah yang dikirim ke bumi 

untuk menciptakan kedamaian sehingga bumi dapat menjadi tempat tinggal yang 

aman bagi para manusia. 

Dalam kegiatan Maddoja Bine (Begadang Beni) di mana dalam kegiatan 

ini adalah suatu kegiatan warga dalam menyiapkan penyemaian benih padi. 

Semalam atau bahkan tiga malam suntuk masyarakat melakukan kegiatan 

Maddoja Bine atau menunggu Bibit Benih Padi yang akan di semai. 

Dalam Maddoja Bine ini, Yang mana Meong Mpalo KarellaE ini di yakini 

merupakan penjelmaan Sangiasseri yang menjaga benih padi agar tetap baik saat 

diperam di rumah, maupun setelah disebar di sawah nantinya. Upacara ritual 

Maddoja Bine dilakukan dengan dengan serangkaian kegiatan yang dimulai ketika 

sawah sudah siap ditanami. Benih padi dimasukkan ke dalam wadah yang disebut 

“Baka” (Semacam tas dari anyaman daun bambu”. Setelah itu direndam di sungai 

atau di telaga-telaga kecil yang berair. Setelah benih direndam benih-benih dalam 

wadahnya itu diperam di atas rumah mengelilingi tiang tengah rumah. Benih-benih 

itu ditumpuk menggunung dan dibungkus dengan karung atau terpal atas 

pembungkus lainnya. Pemeraman ini dilakukan hingga tiga hari saat diperkirakan 

benih tersebut sudah pecah dan tunas-tunas mudanya sudah mulai muncul. 

Pembacaan epos “Meong Palo Karellae” dilantunkan oleh “Passure”hingga 

tengah malam. Alunan-alunan nada dalam Massure ini demikian sakral sehingga 

orang-orang yang mendengarkannya ikut hanyut dalam kisah Meong Mpalo yang 

menyedihkan itu. Tak sedikit pendengar yang sampai meneteskan air mata 
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mendengarkan perlakuan kejam manusia terhadap Meongmpalo Karellae yang 

diyakini sebagai penjaga Sangiasseri.32 

B. Kedatangan Dan Penerimaan Islam Di Kerajaan Tanete  

Pada abad XVI dia nggap sebagai abad bahari di Sulawesi Selatan karena 

pada abad ini banyak orang Sulawesi Selatan melakukan pelayaran. Seiring dengan 

itu, maka lalu lintas dan aktifitas perdagangan yang terjalin antara berbagai pulau dan 

bangsa seperti Arab, India dan Cina semakin gencar.33 Bahkan beberapa catatan 

menyebutkan bahwa orang Melayu yang beragama Islam di Makassar sudah ada 

sejak abad XVI, termasuk keterangan dan catatan yang menyebutkan bahwa Islam 

masuk di Gowa sejak tahun 1540. Sehingga tidak heran jika banyak diantara warga 

masyar akat Sulawesi Selatan yang telah menganut agama Islam secara perseorangan 

sebelum agama itu dijadikan agama resmi kerajaan34. 

Perkembangan dan proses islamisasi di Sulawesi Selatan pada umumnya dan 

Tanete pada khususnya tidak terlepas dari semangat sufisme yang berpengaruh dari 

Gowa. Peranan Kerajaan Gowa dalam proses islamisasi yang mengintroduksikan 

kepada kerajaan lain pada awal abad XVII tidak bisa dipungkiri lagi. Proses 

islamisasi ini pulalah yang memperuncing pergolakan politik antar kerajaan di 

Sulawesi Selatan. Dengan demikian, maka proses Islamisasi di Kerajaan Tanete juga 

terkait dengan rancangan pemerintah Kerajaan Gowa yang menempatkan kerajaannya 

                                                   
32Saharuddin, “Ritual maddoja Bine di tanete Riaja dari Masa Kerajaan tanete ke Masa 

Masuknya Agama Islam”, Universitas Negeri Makassar,2017. h. 4. 

33Rasdiyanah Amir, 1982 bugis-makassar dalam peta islamisasi indonesia h. 28 

34 Sartono Kartodirjo,1988, Pengantar Sejarah Indonesia Baru h. 89 
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menjadi pusat syiar Islam di Sulawesi Selatan. Syiar Islam dilaksanakan oleh para 

mubaligh Islam dari Minangkabau melalui Aceh, yaitu Abdul Makmur Khatib 

Tunggal Dato Ibadah yang lebih dikenal dengan nama Dato ri Bandang, Sulaiman 

Khatib Sulung yang lebih dikenal dengan nama Dato Patimang, dan Abdul Jawad 

Khatib Bungsu yang lebih dikenal dengan nama Dato ri Tiro.35 Tiga mubaligh ini 

pada awalnya mengunjungi Kerajaan Luwu dan memuslimkan raja dan rakyat 

kerajaan itu. Setelah itu mulai menyiarkan ke kerajaan lain termasuk Kerajaan Gowa. 

Mubaligh yang menyiarkan Islam dan memusliminkan raja dan rakyat kerajaan ini 

adalah Abdul Makmur Khatib Tunggal Dato Ibadah. Ketika itu yang menjadi raja di 

Kerajaan Gowa adalah I Mangangarangi Daeng Mangrabbia Karaeng Lakiung (1593-

1639) dan mangkubumi kerajaan adalah I Malingkang Daeng Manyonri, dan setelah 

menjadi muslim masing-masing mendapat gelar, secara berurutan Sultan Alauddin 

dan Sultan Abdullah Awalul Islam. Mereka dimuslimkan pada tanggal 22 September 

1605. 

Setelah pengabsahan dan pengesyahan kedudukan kerajaan menjadi Kerajaan 

Islam, maka langkah selanjutnya adalah bergiat menyiarkan Islam kepada kerajaan-k 

erajaan sekutu lainnya. Rencana itu dilaksanakan berdasarkan kesepakatan 

sebelumnya dengan kerajaan-kerajaan sekutu lainnya seperti Bone, Wajo, Soppeng, 

Kerajaan Tanete, dan kerajaan lainnya, bahwa  barang siapa saja yang menemukan 

jalan yang lebih baik harus memberitahukan penguasa kerajaan lainnya yang ikut 

terlibat dalam perjanjian ini. Hal itu menjadi dasar penguasa Kerajaan Gowa 

                                                   
35Poelinggomang, Edward L. dkk.. Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I. Makassar: Badan Penelitian 

dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan, 2004. h. 45 
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memandang wajib menyerukan kepada kerajaan sekutunya untuk menerima ajaran 

Islam yang dipandang sebagai ajaran yang mulia, baik dan benar. 

Bersamaan dengan maraknya perdagangan di Tanete dan sistem kepercayaan 

tradisional serta gencarnya proses islamisasi yang dilakukan oleh Kerajaan Gowa 

memberikan warna baru dalam proses sejarah Kerajaan Tanete. Hal ini disebabkan 

karena dalam kondisi tersebut, datang utusan dari Kerajaan Gowa menyampaikan 

pesan untuk Raja Tanete agar datang ke Sombaopu Kerajaan Gowa, yang 

dalam lontara Tanete, dinyatakan bahwa: “setelah lima tahun lamanya Petta Palase 

Lase’E memerintah di Kerajaan Tanete, datanglah seruan raja Gowa kepada raja 

Tanete untuk datang ke Kerajaan Gowa guna menerima Islam. Ketika itu orang 

Makassar telah dinyatakan masuk Islam. Setelah agama Islam diterima dengan baik 

oleh Petta Palase Lase’E, maka kembalilah beliau menyampaikan atau menyeruhkan 

kepada rakyatnya, dan juga termasuk raja Nepo.36 

Kalau kita memperhatikan pernyataan di atas, maka dapat kita pahami bahwa 

proses islamisasi di Kerajaan Tanete dilakukan melalui penguasa atau raja Tanete 

sendiri. Namun terkadang ada yang meragukan proses islamisasi lewat penguasa 

karena terkait dengan introduksinisasi yang menjurus pada peningkatan secara 

kuantitatif dan bukan kualitatif.37 Walaupun demikian, dalam kenyataannya proses 

islamisasi di kerajaan ini sangat pesat dan bahkan kerajaan ini menjadi pusat syiar 

                                                   
36Poelinggomang, Edward L. dkk.  Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I. Makassar: Badan Penelitian 

dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan. 2004 h. 50 

37Aminuddin Raja, Pedagang, Tradisi dan Ulama dalam Sejarah Perkembangan Islam di 

Sulawesi Selatan (Studi Abad XVI-XVII)” Makalah Seminar Sejarah Masyarakat Sejarawan Indonesia 

di Sul Sel Kerja sama dengan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang. 1993 h.7 
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Islam. Masuknya Petta Palase Lase’E sebagai penganut dan penganjur Islam sejak 

memenuhi panggilang Kerajaan Gowa pada tahun 1608. Petta Palase Lase’E 

menerima Islam dengan kepercayaan dan keyakinan yang mendalam pada agama 

Islam yang telah tumbuh dan akrab pada dirinya lewat pedagang-pedagang Melayu 

yang menetap di kerajaannya. 

Masuknya Islam di Tanete memberi warna baru dalam tradisi politik 

pemerintahan karena kerajaan-kerajaan dan para pedagang menumbuhkan hubungan 

baik diantara mereka. Para pedagang muslim dan penguasa muslim senantiasa 

bersedia memberikan bantuan, baik penguasa di Sulawesi Selatan seperti Kerajaan 

Gowa, maupun penguasa dari kerajaan dimana para pedagang muslim yang 

mengunjungi atau menetap di kerajaan ini. Itulah sebabnya kegiatan perdagangan 

berkembang pesat, karena pedagang muslim diterima dalam sistem pengembangan 

perdagangan dan syiar Islam. Juga melapangkan jaringan hubungan niaga dengan 

kerajaan-kerajaan Islam yang berkembang di Nusantara ini. Dan sudah menjadi 

tradisi umum dan sekaligus melegitimasi kultusnisasi seorang raja bahwa raja adalah 

perwakilan Dewata dalam melaksanakan kekuasaan di bumi. Karena itu raja tampil 

menjadi pusat kultus masyarakat, baik pada periode sebelum Islam menjadi agama 

kerajaan maupun sesudahnya. Dalam hubungan itulah setiap pemegang kendali 

politik senantiasa berusaha berbuat yang terbaik bagi rakyatnya. Patut diakui bahwa 

penerimaan Islam itu juga telah membuka peluang bagi para penganjur Islam untuk 

hadir ditengah masyarakat dan bergiat mengajarkan ajaran Islam. 

Berita tentang islamisasi di Tanete berkaitan dengan proses yang sama di 

Gowa dan Tallo. Ada simber yang menyebut bahwa Islam pertama kali di terima di 
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kampung Lisu terletak di jalan poros Tanete-Soppeng dan Bone sekitar 9 kilometer 

dari ibu kota kecematan. Bukti kehadiran islam di Lisu (Tanete) masih menyisakan 

pondasi bekas masjid kuno, masjid kedua terletak di lalabata masjid yang terakhir 

pada masa kerajaan Tanete yang masih berdiri dan telah mengalami renovasi oleh 

penduduk setempat, islamisasi di mulai oleh dua penguasa local yang Bernama 

lawaru Daeng mateppu dan lasulo Daeng matajang yang di delegasikan oleh Raja 

Tenete. 

Kronologi tertua adalah 9 Rabiul Awal 1012 H atau 22 Sebtember 1603. Pada 

tahun ini raja tallo mengucapkan syahadat kemudian memakai gelas Sultan Alauddin 

meskipun beberapa sumber memperlihatkan bahwa sejak abad ke XV agama Islam 

sudah ada di Sulawesi selatan saat itulah di ancar-ancar islamisasi oleh mubalig dari 

minang-kabau, mubalig ini terdiri dari tiga datu ( datu tallua ) yaitu Datu Ri Bandang 

atau di sebut Abdul Makmur alias Khatib Tunggal, Datu Ri Riro atau Abdul Jawab 

Alias Khatib Bungsu dan Datu Ri Patimang atau Datu Sulaiman Khatib sulung. 

1. Islamisasi Jalur Perdagangan 

Pelembagaan Islam sebagai agama Kerajaan di Tanete merupakan proses 

yang panjang. Sebelum Islam menjadi agama resmi kerajaan, sama halnya dengan 

kerajaan-kerajaan lain yang ada di Sulawesi Selatan. Sebagaimana yang terjadi di 

Makassar, ditemukan oleh Antonio de Payva yang datang di Sulawesi Selatan pada 

tahun 1542, ia mendapati aktifitas perdagangan orang-orang Melayu di Makassar 

dengan bukti bermukimnya orang Melayu (Pahan, Patani, Campa, Minangkabau 

dan Johor) untuk melakukan aktivitas perdagangan. Pembuktian bahwa daerah 

Melayu telah menerima Islam terlebih dahulu dapat dilihat dari fakta sejarah 
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bahwa daerah-daerah itu telah melembagakan Islam di kerajaan-kerajaannya 

masing-masing. Fakta ini sepertinya sulit dibantah karena pada abad ke X Selat 

Malaka merupakan jalur laut yang terpenting di Asia Tenggara. Sehingga 

pelayaran dan hubungan perdagangan yang dilakukan orang Islam yang melewati 

Selat Malaka lambat laun menjadi sehingga pada awal abad ke XIII terbentuklah 

sebuah perkampungan bagi sejumlah orang Islam, terkhusus di daerah Samudra 

Pasai. Sehingga dengan superioritas Kerajaan Samudera Pasai mampu 

mengembangkan Islam di daerah-daerah lainnya di Sumatera, terkhusus pada 

daerah Minangkabau. 

Hal ini serupa yang terjadi Tanete, telah ada pendatang serta pedagang 

yang berkunjung dan menetap di daerah tersebut. Upaya tersebut tampaknya 

menjadi awal bagi Islam untuk mengenalkan diri kepada masyarakat Tanete. 

Sebagai bukti, dalam Lontara Attoriolong Tanete telah diutarakan bahwa raja-raja 

sebelum Islamisasi secara resmi di Kerajaan Tanete telah menerima pendatang dari 

daerah Minangkabau dan Jawa, bahkan Malaka yang secara historis telah 

menerima Islam terlebih dahulu. Sebagaimana dikdiketahui bahwa daerah 

Minangkabau merupakan sub-etnis dari Melayu.38 

Semakin diperkuat pula bahwa pada periode sebelum Petta Pallase-laseE 

menjadi raja sekitar abad XVI, telah menetap sejumlah pedagang dari luar 

Sulawesi Selatan antara lain pedagang Jawa, Portugis, Minangkabau dan Johor 

(Melayu). Para pedagang itu diberi pelindungan dan diawasi oleh raja serta 

                                                   
38Ahmad M. Sewang, Peranan Orang Melayu dalam Perkembangan Islam di Sulawesi 

Selatan (Cet. I: Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.2. 
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pembesar kerajaan untuk memeberikan pelayanan keamanan dan kenyamanan. 

Sementara urusan kegiatan perdagangan berada dalam kewenangan pabbicara 

yang mengorganisasikan kegiatan syahbandar.39 Maka berdasarkan fakta mengenai 

kegiatan perdagangan tersebut, banyak pedagang muslim yang berdatangan di 

wilayah Kerajaan Tanete. Sebagaimana terlihat bahwa salah satu hal yang 

mendorong kegiatan perdagangan semakin pesat karena sistem pelayanan dari 

Kerajaan Tanete terhadap para pedagang yang berlabuh di pelabuhan perdagangan 

Pancana pada masa itu sebagai salah satu daya tarik sendiri. 

Berdasarkan pemaparan mengenai jalur awal Islam masuk ke Tanete. Maka 

dapat diketahui hal ini tidak lepas dari kontribusi pedagang yang membawa Islam 

ke daerah tersebut. Seperti halnya ketika Islam pertama kali masuk ke Nusantara 

salah satu saluran islamisasi yang berperan di Nusantara ialah saluran 

perdagangan. Namun saluran islamisasi pada aspek perdagangan berlangsung pada 

periode awal perkenalan Islam sekitar permulaan abad XIII di Sumatera dan abad 

XVI di Jawa dan Nusantara bagian Timur.40 

Pada awal masuknya Islam di Sulawesi Selatan ditandai dengan kontak 

pedagang muslim dengan masyarakat setempat. Pada kontak awal ini saudagar- 

saudagar muslim tidak memperlihatkan usaha-usaha penyebaran Islam secara 

demonstratif kepada penduduk tetapi lebih banyak ke upaya penyebaran Islam 

melalui sikap dan tindakan sebagai pribadi muslim tanpa mempengaruhi orang 

                                                   
39Sahajuddin. “Proses Islamisasi di Kerajaan Tanete Barru pada Abad XVII”. Walasuji no 1 

(Juni 2010), h. 102. 

40Sartono Kartoddirjo, et. al, Sejarah Nasional Indonesia Jilid 3 (Jakarta: Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, 1975), h. 120. 
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lain. Sikap tersebut tampaknya timbul dari posisi mereka sebagai muslim. Selain 

itu sebagai orang asing yang berusaha menjaga tindakan dan perbuatan mereka 

agar tidak menimbulkan sikap anti dari penguasa dan rakyat. Serta timbul sebagai 

akibat dari orientasi mereka sebagai pedagang yang lebih terkosentrasi terhadap 

pencapaian ekonomi dibanding kesuksesan dakwah. Namun tidak berarti hal ini 

menihilkan peranan para saudagar/pedagang, karena berkat kontribusi mereka 

telah tercipta suatu kondisi persiapan yang mantap untuk penerimaan dan 

pengembangan Islam selanjutnya dikalangan masyarakat.41 

Peneliti juga berkesempatan mewawancarai bapak Abidin Sambo, beliau 

merupakan Ketua RT Tiga di Desa Lalabata, menurut beliau islam sebenarnya 

sudah ada di Kerajaan Tanete sebelum Raja Petta Pallase Lase.E mensyiarkan 

Islam di Kerajaan Tanete, karena sebelum masyarakat yang berada di area 

sekitaran Pelabuhan Pancana yang merupakan tempat di mana para pedagang dari 

berbagai daerah berdatangan dan di situ pula lambat laun masyarakat mulai 

memahami tentang agama Islam dari para pedagang dari johor dan nusantara 

karena mereka bahkan banyak yang memilh bertempat tinggal di sekitaran 

Pelabuhan Pancana apabila ombak lautnya tinggi dan dimana Raja juga menerima 

dan menyambut mereka dengan baik, dari situ awal mula masyarakat mulai 

mengetahui islam dari setiap budaya-budaya yang di terapkan oleh mereka dan 

banyak juga dari mereka yang menikahi hingga secara tidak langsung islam mulai 

di terapkan di masyarakat kerajaan tanete. 

                                                   
41Aminuddin Raja,Pedagang, Tradisi dan Ulama dalam Sejarah Perkembangan Islam di 

Sulawesi Selatan (Studi Abad XVI-XVII)” Makalah Seminar Sejarah Masyarakat Sejarawan Indonesia 

di Sul Sel Kerja sama dengan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang. 1993 h.5 
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Berbeda dengan Raja yamg menerima islam di Kerajaan Gowa kemudian 

kembali ke Tanete untuk mengislamkan sepenuhnya masyarakat Kerajaan Tanete 

dan proses ini cuma berlangsung selamat dua tahun karna memang sebelumnya 

sebagian masyarakat sudah memahami islam dari para pedagan hanya saja islam 

baru sepenuhnya di Kerajaan Tanete melalui Peran Raja sekaligus peresmian 

agama kerajaan. 

2. Syiar Islam Petta Pallase Lase’E dan Di Terimanya Islam Sebagai Agama 

Kerajaan. 

Syiar Islam merupakan proses pengembangan dan penyebarluasan ajaran-

ajaran Islam yang didasarkan pada Al-Qur’an dan Hadis. Namun kegiatan ini tidak 

muda dilakukan jika didasarkan pada situasi zamannya. Proses-proses itu 

mewarnai Sulawesi Selatan sepanjang abad XVII. Makanya proses Syiar Islam 

dimaknai sebagai sebuah proses historik yang diperankan oleh manusia 

penganutnya, atau sebuah gerak sejarah yang bertolak dari wahyu, dan wahyu itu 

melahirkan tradisi. Sementara tradisi bagaikan sebuah pohon yang akar-akarnya 

tertanam melalui wahyu di dalam sifat Ilahi, dan darinya tumbuh batang cabang-

cabang sepanjang zaman.42 Maka dengan demikian proses islamisiasi bukanlah 

persoalan yang mudah tetapi juga bukan persoalan yang sulit. Demikian juga 

masalah tempat-tempat syiar Islam di Sulawesi Selatan bukanlah perkara muda 

karena diterima tidaknya tempat itu sangat ditentukan oleh pemimpinnya. Begitu 

juga ketika Kerajaan Tanete ditunjuk sebagai tempat syiar Islam karena telah 

melalui pertimbangan. 

                                                   
42Seyyed Hossein Nasr, Islam Tradisi Di Tengah Kencah Dunia Modern, Bandung: Pustaka, 

1994 h. 5 
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Proses islamisasi yang dilakukan oleh Petta Palase Lase’E di Tallo  

didahului dengan acara penyunatan kepada beliau dan pengucapan “dua kalimat 

sahadat”. Kemudian dilanjutkan dengan pemahaman dan pendalaman tentang 

ajaran agama Islam. Oleh Sebab itu beliau menetap beberapa lama di Kerajaan 

Gowa untuk mempelajari ajaran agama, agar memiliki pengetahuan dan 

pemahaman untuk kelak disyiarkan kepada rakyatnya dan kerajaan lainnya. 

Setelah itu baru kembali ke negerinya dan menyiarkan ajaran agama Islam dan 

mengajar rakyatnya untuk menganut agama baru itu, yaitu agama yang menjamin 

ketentraman dan kesejahteraan kehidupan umatnya di dunia dan di akhirat. Dalam 

kegiatan syiar Islam itu raja mengangkat seorang ulama, yaitu Daeng Mattepu 

menjadi guru agamanya, dan sekaligus menjadi wakilnya dalam melakukan syiar 

Islam. 

Hubungan Kerajaan Tanete dengan Kerajaan Gowa sebagai penganjur 

agama Islam sejak Dato GollaE telah lama tertanam pada abad XVI. Saat itu 

hubungan antara kedua kerajaan sepakat dan berusaha menyiarkan agama Islam. 

Kemudian mengajak raja Nepo untuk menerima dan menganut agama Islam pula. 

Pilihannya pada Kerajaan Nepo berkaitan dengan kedudukan Kerajaan Nepo 

dalam jaringannya terhadap kerajaan lain. Kerajaan Nepo adalah kerajaan yang 

memiliki supremasi dan pengaruh sosial-kultural serta kekuasaan terhadap 

kelompok konfederasi Malusetasi, dan kelompok konfederasi Ajatapparang. 

Kerajaan-kerajaan yang masuk dalam kelompok Malusetasi adalah Soreang, 

Bacokiki, Bojo, Palanro, dan Nepo. Sementara kelompok konfederasi 

Ajatapparang meliputi Sidenreng, Rappang, Suppa, Sawitto dan Alitta. Dua 



69 
 

 

 

 

 
 

 

kelompok konfederasi tersebut dalam perkembangannya kemudian menjalin 

hubungan politik untuk saling membantu. Pada sisi lain penguasa Nepo memiliki 

jalinan kekeluargaan pula dengan Tanete dan Soppeng. Sementara penguasa 

Makassar mengembangkan tugas kepada raja Tanete untuk menawarkan kepada 

Arung Nepo agar juga diserukan untuk menerima dan menganut agama Islam. 

Jaringan hubungan sosial-budaya yang menjadi dasar bagi Petta Palase 

LaseE memilih untuk pertama-tama mengajak Arung Nepo menerima dan 

menganut agama Islam. Sebagai kerajaan yang memiliki hubungan kekerabatan 

inilah yang menjadi pertimbangannya bahwa jika kerajaan itu telah menerima 

Islam menjadi agama kerajaan maka dapat mempermuda syiar Islam ke kerajaan-

kerajaan lain yang bernaung dalam konfederasi Malusetasi dan Ajatapparang. 

Supremasi Kerajaan Nepo terhadap kedua konfederasi kerajaan tersebut sangat 

besar karena kerajaan-kerajaan itu memiliki pertalian kekeluargaan (hubungan 

kekerabatan). 

Tugas syiar Islam yang diemban oleh raja Kerajaan Tanete, dimana Petta 

Palase Lase’E kepada Kerajaan Nepo dibantu oleh mubaligh yang bernama Daeng 

Mattepu. Usaha syiar Islam itu diterima dengan baik oleh Arung Nepo dan 

menyatakan bersedia menjadi muslim. Sejak itu tugas selanjutnya diembankan 

kepada Daeng Mattepu untuk mengajarkan syahadat dan ajaran Islam lainnya 

kepada rakyat Nepo. Model pengajarannya lasim disebut sistem dakwah 

islamiyah, yaitu suatu model pengajaran yang dilaksanakan secara umum dengan 

berpodoman pada syariat Islam. Dalam masyarakat Tanete, ulama pendakwah 

model ini disebut “guru lahiriah” (panrita lahereng). Penyebutan ini berawal 
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ketika muncul dan berkembang aliran tarekat, khusus nya tarekat sattariyah dan 

ulama penganjurnya disebut “guru bathiniah” (panrita bathen). 

Lebih lanjut, mengenai masuknya Petta SugiE sebagai penganut dan 

penganjur agama Islam setelah memenuhi panggilan Kerajaan Gowa diperkirakan 

terjadi pada tahun 160843, berarti setahun setelah Islam resmi sebagai agama 

kerajaan di Gowa. Setelah Petta SugiE menerima dan mempelajari Agama Islam, 

maka ia berangkat kembali ke Kerajaan Tanete untuk mengajarkan Islam di 

daerahnya. Bahkan Petta SugiE menganjurkan kepada Raja Gowa untuk meng-

Islam-kan Arung Nepo selaku sanak saudaranya. Perihal ini diungkapkan dalam 

percakapan antara Raja Gowa dan Tanete sebagai berikut: 

Makkedai ArungE ri Tanete engkatoro mano siyajikku Arung Nepo engkai ri Tanete 

Makkedai ArungE ri Gowa ikotonasa paggurui sadaq Aga purani nreweqni lao mano 

ArungE ri Tanete, napagurui sadaq Arung Nepo. 

Artinya: 

Berkata Arung Tanete, ada juga sanak saudaraku di Tanete bernama Arung Nepo 
Berkata pula Raja Gowa, kamu saja yang mengajarinya mengucapkan dua kalimat 

syahadat Maka kembalilah turun Arung Tanete, dan mengajarkan syahadat ke Arung 

Nepo.44 

Perlu diperhatikan pilihan Kerajaan Tanete untuk meng-Islam-kan Raja 

Nepo bukan hanya karena ikatan kekeluargaan. Namun hal tersebut didasari oleh 

posisi Kerajaan Nepo selaku pemegang supremasi dan pengaruh kekuasaan 

terhadap kelompok Konfederasi Mallusetasi (Soreang, Bacokiki, Bojo, Palanro 

dan Nepo). 

                                                   
43Sahajuddin, “Proses Islamisasi di Kerajaan Tanete Barru pada Abad XVII”, h. 106. 

44Shaifuddin Bahrum, Lontara Attoriolong ri Tanete, manuskrip, transliterasi dan terj, h. 34-

35. 
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Petta Palase Lase’E dianggap berhasil sebagai penyiar Islam  setelah Nepo 

menerima Islam dan menjadikannya agama kerajaan. Kerajaan-kerajaan lain yang 

berada dalam naungan dan supremasinya juga bersedia menerima Islam. 

Keberhasilan Petta Palase Lase’E dalam pelaksanaan syiar Islam itu memberikan 

keuntungan kepada Kerajaan Gowa yang bertekad menyiarkan Islam.Proses 

islamisasi di Sulawesi Selatan khususnya abad XV II dikenal ada dua kerajaan 

yang menjadi pioner syiar Islam, yaitu Kerajaan Gowa dan kerajaan Tanete. 

Kerajaan Gowa yang pertama menganjurkan proses islamisasi terhadap kerajaan-

kerajaan di Sulawesi Selatan dan Kerajaan Tanete tampil menjadi pendukung dan 

pelaksana islamisasi di kerajaan-kerajaan yang tergolong dalam persekutuan 

Malusetasi dan Ajatapparang. 

Kenyataan itu berdampak pula dua kerajaan itu tampil menjadi pusat studi 

Islam. Pusat studi Islam di Kerajaan Gowa berpusat di Tallo. Pusat studi ini 

dikunjungi oleh utusan kerajaan dari kelompok Tellu PoccoE dan kerajaan-

kerajaan yang berada  dibagian selatan, seperti Bulo-Bulo. Lamatti dan Bantaeng, 

sementara kerajaan-kerajaan dari persekutuan Malusetasi dan Ajatapparang lebih 

memilih Tanete sebagai tempat memperdalam pengetahuan Islam. Pusat studi dan 

syiar Islam di dua kerajaan ini menunjukkan betapa besarnya perhatian kedua 

kerajaan ini dalam mengembangkan agama Islam. Walaupun penerimaan Islam itu 

belum diikuti dengan pelaksanaan syariat Islam secara murni dan konsisten. Itulah 

sebabnya tidak serta merta dirubah tradisi lama, karena terdapat pandangan dalam 

kehidupan kultural bahwa “sesuatu yang telah lurus jangan diluruskan lagi”. 

Pengaturan ini tampak pula dalam pesan raja Tanete, Petta Palase Lase’E kepada 
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rakyatnya “sandarkan dirimu pada adat wahai kalian, dan tetaplah berpegang teguh 

pada Islam, agar Allah SWT. Senantiasa memberikan berkat kepadamu. Ikutilah 

ajaran Muhammad S.A.W dengan mendirikan  syariat Islam dan carilah secara 

sungguh-sungguh sesuatu pemahaman teguh kepada Allah SWT”. 

Berdasarkan hal itu memang wajar jika mengatakan peran raja sangat 

sentral dalam melakukan Syiar Islam di tengah masyarakat, melalui peranan raja 

maka dapat di katakan pola islamisasi di Kerajaan Tanete pada tugas Syiar yang di 

emban oleh raja Kerajaan Tanete yaitu Petta Pallase Lase’E sesuai dengan teori 

yang di sebut top down Teori ini mengatakan bahwa Islam diterima langsung oleh 

kalangan elit penguasa kerajaan, kemudian disosialisasikan kepada masyarakat 

kalangan bawah.  

Petta Pallase LaseE atau Petta to SugiE merupakan Raja ke IX Tanete yang 

memeluk Islam pertama kali. Pendapat tersebut sejalan dengan yang terdapat 

dalam Lontara Attoriolong Tanete sebagai berikut: 

 SugiEsi makkarung ri Tanete, padamui pangkaukenna nusulleie. Naelori menreqE 

makkasuwiyang ri Gowa...Temmaittana muttamaqna arung ri Tanete naengkana 

riyaseng Datoq Bandang tiwi rokoq asellengeng ri Karaeng ri Gowa, maccinrolani 

KaraengE, naeloreng manenngi muttamaq selleng, jaji mancaji selleng 

MangkasaE. Naeloreng manenngi muttamaq selleng. Mammusu tauwE, engkatoi 

arungE ri Tanete, menreq ri Gowa maggurui asellengnnge 

Artinya:  

SugiE lah yang berkuasa di Tanete. Perilakunya masih sama dengan raja yang 

digantikannya: rajin naik makkasuwiyang di Gowa...Belum lama juga setelah 

ArungE ri Tanete ini bertahta, datang pula seorang bernama Datuk Ri Bandang, 

yang membawa ajaran syariat Islam kepada Karaeng Gowa, yang kemudian 

menerima baik ajaran tersebut, dan mengingingkan semua orang Makassar masuk 

Islam. Bahkan beliau menganjurkan agar orang yang tidak mau masuk Islam harus 
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dianiaya. Itulah sebabnya, sehingga pada waktu itu terjadi Perang Islam. Namun 

ArungE ri Tanete ketika itu datang juga ke Gowa dan belajar tentang Islam.45 

Hal yang menarik diperhatikan dari proses tersebut adalah SugiE memeluk 

Islam karena perilaku makkasuwiyang Arung Tanete tersebut raja-raja Gowa. 

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa perilaku makkasuwiyang  adalah 

upaya penghormatan Arung Tanete selaku Raja Tanete dalam membangun 

hubungan emosional serta kekeluargaan dengan Kerajaan Gowa. Lalu mengenai 

sejak kapan Petta SugiE memeluk Islam, setelah memerintah selama lima tahun 

Arunge ri Tanete datang ke Kerajaan Gowa untuk memenuhi panggilan memeluk 

dan mempelajari Islam. 

Selanjutnya upaya syiar Islam yang dilakukan oleh ArungE ri Tanete, Petta 

SugiE yakni perkawinan. Petta SugiE diketahui mempersunting seorang putri dari 

Johor. Secara historis hal ini diawali dengan kedatangan putri dari Johor pada 

masa Tomaburuq Limanna. Putri tersebut datang dan berkediaman di daerah 

Pancana, sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Tanete. Kedatangan putri ini 

dianggap penting, karena ialah sumber darah Melayu pada banyak bangsawan di 

Tanete. upaya syiar Islam melalui jalur perkawinan memang sangat efektif karena 

melibatkan ikatan kekeluargaan yang cukup kuat, dalam hal ikatan darah. Ikatan 

kekeluargaan inilah yang membentuk inti masyarakat muslim. Selain itu, lebih 

menguntungkan karena jika perkawinan dilakukan oleh elit penguasa maka ini 

melibatkan status sosial-ekonomi, sehingga mempercepat upaya islamisasi.  46 

                                                   
45Basrah Gissing, Sejarah Kerajaan Tanete, h. 47-48. 

46Basrah Gissing, Sejarah Kerajaan Tanete, h. 50 
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Proses Islamisasi di Kerajaan Tanete berlangsung dengan tertib dan damai 

karena dilandasi dengan sistem sosial budaya dan hubungan yang baik. Hal itu 

berkaitan dengan metode penyiaran yang tidak memaksa rakyat serta merta 

meninggalkan tatanan kulturalnya, tetapi dengan sikap persuasif mendorong 

mereka untuk mempelajari dan memahami ajaran agama. Itulah sebabnya dalam 

dua tahun kegiatan syiar Islam, Kerajaan Tanete telah menerima Islam dan 

dinyatakan sebagai agama resmi Kerajaan Tanete  pada tahun 1610. Jadi proses 

islamisasi yang terjadi di Tanete juga dipermudah dengan kondisi yang ada, bahwa 

kedatangan Islam di Sulawesi Selatan tidak mendapat resistensi yang berarti, yang 

hal itu disebabkan karena sistem kepercayaan pra-Islam yang animistic-

monoteistik yang menyakini adanya penguasa tunggal sebagai sang Pencipta dan 

prakondisi inilah yang mempermudah masuknya Islam.47 

C. Hubungan islam dan sosial politik Kerajaan Tanete 

Perkembangan agama Islam di Kerajaan Tanete terjadi pada abad XVII di masa 

pemerintahan Petta Palase-LaseE, namun tidak berarti agama Islam baru masuk di 

kerajaan ini pada abad itu Tetapi agama Islam telah lama dikenal  sebelum abad XVII 

melalui para pedagang di sekitar pelabuhan Pancana Kerajaan Tanete. Hubungan para 

pedagang yang beragama Islam dengan masyarakat di sekitarnya dan pejabat kerajaan 

berjalan lancar dan saling menghormati satu sama lain. Hubungan itu pula menyebabkan 

terjadinya interaksi dan komunikasi untuk saling memberi informasi tentang budaya 

mereka masing-masing. Melalui proses komunikasi itulah menyebabkan terjadinya 

                                                   
47Suardi Mappangara. “Konsep Kekuasaan Orang Bugis Makassar di Sulawesi Selatan”. 

Bosara No. 01/I/2005.h. 139 
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islamisasi. Proses Islamisasi di Kerajaan Tanete sangat terkait dengan proses islamisasi 

yang dilakukan oleh pemerintah Kerajaan Gowa pada masa itu. Di mana pada abad 

XVII Kerajaan Gowa menjadikan agama Islam sebagai agama kerajaan, dan setiap orang 

muslim memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebenaran agama Islam. Sehingga 

itulah sebabnya Kerajaan Gowa merasa berkewajiban untuk menyebarluaskan agama 

Islam kepada kerajaan-kerajaan yang memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan 

baik dengan Kerajaan Gowa.48 

1. Posisi Raja Setelah Penerimaan Islam 

Pada sub pembahasan ini akan dibahas tentang posisi raja dalam struktur 

kerajaan setelah penetrasi Islam. Dapat dilihat dari upaya meninjau perkembangan 

Tanete sejak abad XVII-XVIII setelah Islam melembaga. Peninjauan tersebut 

bertujuan untuk melihat posisi atau status raja setelah Islam diterima sebagai 

agama kerajaan. Lebih lanjut, peninjauan tersebut berdasarkan posisi, status atau 

peran terkait Islam dan perkembangannya. penerimaan Islam di kerajaan-kerajaan 

yang ada di Sulawesi Selatan sangat bergantung oleh peran seorang raja. Posisi 

raja sangatlah vital dalam proses islamisasi. hal ini berangkat dari konsepsi tentang 

raja sebagai wakil Tuhan di bumi yang diterima secara umum dalam masyarkat 

Nusantara saat itu.49  

Pada Kerajaan Tanete, proses islamisasi diketahui dimulai oleh Raja Tanete 

IX, Petta Sugie. Dalam perkembangannya, beberapa raja telah berupaya menjadi 

patron dalam penyebar Islam di daerah tersebut. Nampaknya gejala patronase 

                                                   
48 Sahajuddin “proses islamisasi kerajaan tanete barru pada abad ke XVII”, h. 106 

49Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan-Abad XVI sampai Abad XVII , h.160. 
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tidak hanya terjadi pada ranah sosial-ekonomi. sebuah hubungan kontraktual serta 

timbal-balik antara orang-orang yang tidak memiliki status sosial yang sama. 

Hubungan tersebut dibangun atas penguasaan kebutuhan memberi dukungan 

politik dan penghormatan. Lebih lanjut dikatakan bahwa hubungan antara 

masyarakat dengan tokoh spiritual dibangun atas kebutuhan masyarakat terhadap 

kekuatan spiritual sekaligus teladan. Keberadaan paham akan raja sebagai 

bayangan Tuhan ditambah sebagai teladan spiritual semakin membantu dalam 

proses islamisasi yang ada di Sulawesi Selatan, terkhusus Kerajaan Tanete.50 

Proses syiar Islam di Kerajaan Tanete dilanjutkan oleh raja-raja setelah 

Petta SugiE. Salah satu Raja Tanete setelahnya ialah Lasulo Daeng Matepu atau 

dalam lontaraq disebutkan sebagai Daeng Matulung diketahui melepas 

jabatannya. Hal ini dimotivasi oleh keinginan untuk fokus dalam menyebarkan 

Islam. Pada sisi lain, didasari atas ketidaksukaan terhadap perilaku 

makkasuwiyang terhadap Raja Bone. Perlu diketahui saat itu pada masa MatinroE 

ri Bulianna (Raja Tanete X), Raja Bone atau Arumpone-lah yang sangat superior 

terhadap kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan.51 Melalui hal ini dapat 

tergambar bahwa seorang raja sangat konsen terhadap Islam. Namun raja dalam 

hal ini, bukanlah seseorang dengan dua status atau posisi, selaku raja dan kadhi. 

Sehingga raja di Kerajaan Tanete hanyalah seorang raja yang menguasai negara 

dan pengontrol agama di jabat oleh seorang kadhi. 

                                                   
50 Musafir Pabbari, Islam dan Politik Lokal- Pola Hubungan Otoritas Agama  dan Politik, h. 

38-40 

51Suriadi Mappangara, et.al, Laporan Kompilasi dan Analisis Data Ensiklopedia Sejarah 

Barru-Periode Awal hingga 1905, h. 76. 
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Pada perkembangan selanjutnya, terkhusus sejak Islam melembaga hingga 

abad XVIII tidak ditemukan lagi dalam literatur peran raja yang signifikan dalam 

pengembangan Islam. Namun hubungan serta komunikasi intensif raja dengan 

khadi biasa terlihat dari beberapa diantaranya: 

1. Pada masa Daeng Mattiring, Raja Tanete ke XIV (1733-1744), sebelum 

mengunjungi Jendral Belanda di LonjiqE (benteng), raja tersebut terlebih 

dahulu mengunjungi guru-gurunya bernama Syekh Abdul Syukur, Syekh 

Umar, Syekh Muchsin. 

2. Pada masa We Tenri Leleyang, Raja Tanete XV (1744-1750). Suatu waktu 

Tenri Leleyang menyampaikan wasiatnya kepada Arumpone bahwa anaknya 

yang bernama La Maddussila yang akan menggantikan ia sebagai Raja Tanete 

setelah ia wafat. Setelah menyampaikan hal tersebut kepada Arumpone, ia pun 

mengunjugi KaliE yang merupakan anak dari Syekh Buhari di Bontoala (tidak 

diketahui namanya) untuk berkomunikasi mengenai hal tersebut kepada 

gurunya.52 

Dari dua peristiwa di atas tentu dapat dipahami sebagai hubungan serta 

komunikasi intensif antara penguasa dan tokoh agama, sebelum mengambil 

kebijakan. Namun bukan berarti hanya dua peristiwa itu saja yang memperlihatkan 

komunikasi intensif kepada tokoh agama. Akan tetapi jika ditinjau lebih jauh, 

tentu saja tradisi atau hubungan intensif tersebut telah dibangun sebelum masa 

Daeng Mantiring selaku Raja Tanete ke XIV (1733-1744) dan setelah masa We 

Tenri Leleyang, Raja Tanete XV (1744-1750). Perlu diketahui raja-raja sebelum 

                                                   
52 Sahajuddin. “Proses Islamisasi di Kerajaan Tanete Barru pada Abad XVII”, h. 93. 
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masa Daeng Mantiring adalah Daeng Tennisaga (Raja Tanete XIII, 1690-1733), 

Daeng Matajang (Raja Tanete XII), Daeng Matulung atau Matepu (Raja Tanete 

XI) dan MatinroE ri Bulianna (Raja Tanete X). 

Selain hal di atas, salah satu peran raja khususnya Raja Tanete IX, Petta 

Sugie sebagai raja pertama yang menerima Islam. Telah dibahas sebelumnya, raja 

ini mengambil langkah penting dengan menikahi wanita dari Johor. Selain 

berperan dalam proses pembentukan nucleus komunitas-komunitas Islam, melalui 

pernikahan ini berdatanganlah orang-orang Muslim lain dari berbagai daerah. 

Faktanya, pada tahun 1619, salah seorang guru tarekat dari Johor datang ke Tanete 

dan menetap di Kampung Coppoq (sebelah utara istana Kerajaan Tanete). 

Kedatangannya membawa perubahan, disamping berdagang, ia juga menyebarkan 

ajaran tarekatnya kepada penduduk. Ternyata permaisuri dari Johor yang 

mengundang guru tarekat tersebut. Maka setelah penetrasi tambahan dari tarekat 

tersebut, sistem baru yang berorientasi dalam Islam yakni saraq semakin jelas 

kedudukannya dalam pemerintahan. Melalui tarekat tersebut semakin menambah 

identitas keislaman masyarakat. 

Melalui pembahasan ini dapat dilihat peranan Raja dalam pembangunan 

Islam. meski pada posisi ini Raja bukanlah pemimpin agama, namun dapat 

diperhatikan bahwa Raja membangun komunikasi intensif dengan tokoh agama. 

hal ini berarti Raja dalam paradigma hubungan Islam dan politik mempunyai 

kedudukan yang strategis dalam menciptakan nuansa keagamaan di sebuah negara 

ada isyarat akan hubungan pararel antara agama dan negara, seperti dicontohkan 

dalam pararelism Nabi dan raja,  Jika Tuhan telah mengirim nabi-nabi dan 



79 
 

 

 

 

 
 

 

memberi wahyu pada mereka, maka Dia juga telah mengirim raja-raja dan 

memberi mereka kekuatan Ilahi. keduanya memiliki tujuan yang sama 

kemaslahatan kehidupan manusia. hal ini berarti berkaitan dengan peninjauan atas 

posisi raja, maka paradigma hubungan Islam dan politik yang mengena adalah 

paradigma simbiostik.53 

2. Islam dan Sosial Politik Kerajaan Tanete 

Sebagaimana diketahui hubungan Islam dan sosial politik adalah sebuah 

perbedaan cara pandang mengenai agama sebagai bagian dari negara atau negara 

merupakan bagian dari agama. Hal ini berawal dari sebuah perdebatan panjang 

tentang status negara dalam sudut pandang agama serta upaya menyelaraskan 

konsep dan kultur masyarakat muslim. Melalui wacana ini, secara sistematis 

tersebut terbagi menjadi tiga yaitu intergralistik, simbiotik dan sekularistik. 

Namun untuk memudahkan melihat dalam kajian historis, maka sebaiknya 

tinjauan ini didasarkan pada beberapa aspek yang menjadi indikator secara utuh. 

Beberapa aspek atau indikator dari tinjauan integrasi Islam dalam Kerajaan 

sehingga akhirnya dapat melihat sistem pemerintahan setelah Islam, lalu 

meninjau posisi raja dan Islam, Sebab Kerajaan Tanete baru muncul pada abad ke 

XVI tetapi memasuki abad ke XVII mengalami kemajuan yang sangat pesat dari 

sebelum Islam resmi menjadi agama Kerajaan dan setelah Islam telah resmi 

menjadi agama Kerajaan. Bukan hanya pada perkembangan sistem politik 

pemerintahan kerajaan Tanete tetapi juga perkembangan perdagangannya dengan 

dunia luar, baik lokal sulawesi selatan maupun nusantara perkembangan dan 

                                                   
53 Basrah Gissing, Sejarah Kerajaan Tanete h. 213 
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kemajuannya mendapat dukungan dari Kerajaan Gowa sebagai pemegang 

supremasi di sulawesi selatan sebelum perang Makassar.54 

Maka dalam perjalanan Kerajaan Tanete selama abad XVII-XVIII terdapat 

konsesus pada hubungan Islam dan politik yaitu simbiotik. Hal ini mengakomodir 

aturan adat (adeq) dan aturan agama (saraq). Ini juga atas keberhasilan pemimpin 

kerajaan yang mendobrak struktur pemerintahan lama dan menginjeksinya dengan 

pola baru yang saling mendukung satu sama lain. Pada sisi lain, tidak dapat 

dipungkiri kearifan lokal yang telah bertahan selama berabad-abad ternyata 

membuat Islam mampu melenggang dengan mudah. Kearifan lokal tersebut 

seakan menjadi pondasi bagi Islam sebelum tiba di tanah Bugis-Makassar 

tersebut.55 

3. Perkembangan Ekonomi Kerajaan Tanete Setelah Adanya Islam 

   Kemajuan suatu peradaban tidak lahir dengan sendirinya, tetapi lahir 

dengan penuh perjuangan dan dedikasi yang tinggi dari berbagai pihak yang 

merasa bagian dari peradaban itu. Demikian juga dalam pembangunan 

perdagangan  maritim suatu bangsa (kerajaan) pada masa lampau memerlukan 

inisiator yang mampu memberikan penjelasan akan pentingnya pembangunan 

itu.  Pembangunan pada masa lampau, inisiatornya lebih banyak diperankan oleh 

para raja, pejabat- pejabat kerajaan dan para bangsawan, Datu GollaE menggiatkan 

rakyatnya untuk memajukan pertanian dan penangkapan ikan di 

Agangnionjo(Tanete), sehingga dalam waktu yang tidak  begitu lama Kerajaan 

                                                   
54Sahajuddin. “Proses Islamisasi di Kerajaan Tanete Barru pada Abad XVII”, h. 106. 

55 Basrah Gissing, Sejarah Kerajaan Tanete, h. 51. 
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Agangnionjo(Tanete) menjadi  makmur. 

   Kerajaan Tanete mengalami perkembangan pesat setelah Pangara Wampang 

mengundurkan diri sebagai raja Kerajaan Tanete. Selain alasan  gagalnya 

pertanian dan perikanan, Setelah Pangara Wampang mengundurkan diri, ia 

digantikan oleh MatinroE ri Bokokajuruna sebagai keturunan dari Datu GolaE. 

Raja ini mampu membangkitkan kembali rakyatnya beraktifitas dalam bidang 

pertanian dan perikanan. 

Ekonomi kerajaan Tanete pada masa Pra-Islam telah mengalami kemajuan  

Pada umumnya Raja-raja Tanete berorientasi pada bidang pertanian, 

kemaritiman  dan perikanan laut untuk membangun negerinya. Hingga pada abad 

XVII dimana Islam resmi menjadi agama Kerajaan dan pada saat itu Petta 

Pallase-Lase’E yang merupakan raja ke IX Kerajaan Tanete berhasil dalam 

memajukan pembangunan dan mengembangkan bandar niaganya dan terlibat 

dalam perdagangan maritim Kerajaan Tanete yang berpusat di pelabuhan Pancana, 

tetapi tetap menjalin hubungan komersialnya dan hubungan persekutuannya 

dengan Kerajaan Gowa. Hal ini bisa dipahami karena Kerajaan Gowa memiliki 

andil atas keterlibatan Kerajaan Tanete dalam perdagangan maritim. Andil 

yang dimaksud adalah berkaitan dengan penghargaan dan keistimewaan yang 

diberikan oleh Kerajaan Gowa  kepada Kerajaan Tanete. Di mana Kerajaan Gowa 

memberi penghargaan dan status kepada Kerajaan  Agangnionjo sebagai kerajaan 

sekutu.56 

                                                   
56Sahajuddin, Keterlibatan Kerajaan Tanete dalam Perdagangan Maritim Balai Pelestarian 

Nilai Budaya Makassar Jalan Sultan Alauddin / Tala Salapang Km.7 Makassar, 90221 Telepon (0411) 

885119, 883748, Faksimile (0411) 865166, h.84 
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4. Islam Dalam Konsep Pangngedereng Di Kerajaan Tanete 

Integrasi Islam dalam Kerajaan Tanete perlu diketahui berlangsung secara 

berangsur-angsur. Setelah Islam diterima oleh Petta SugiE pada tahun 1608 M. 

melalui panggilan Raja Gowa.57 

Meskipun Kerajaan Gowa telah meresmikan Islam sebagai agama kerajaan 

satu tahun sebelumnya, pada 9 November 1607 M.58 Kerajaan Tanete sendiri 

meresmikan Islam sebagai agama kerajaan dua tahun setelah Islam diterima oleh 

Raja, yakni pada tahun 1610 M. Hal ini didasari oleh pertimbangan Petta SugiE 

selaku Raja Tanete untuk menyebarkan Islam secara persuasif ditengah 

masyarakat. Penyebaran Islam secara persuasif oleh Raja Tanete pada waktu itu 

dengan menunjuk Daeng Matepu sebagai guru agama dan wakil syiar Islam. 

Melalui proses ini maka dapat dilihat inilah awal dari integrasi Islam di 

Kerajaan.59 

Namun ketika berbicara mengenai kerajaan tentu membahas tentang 

struktur kerajaan serta perubahan dalam konsep pangngadereng dalam tanah 

Bugis, khususnya Kerajaan Tanete. Lebih lanjut mengenai perubahan dalam 

struktur tersebut diketahui setelah penunjukkan Daeng Matepu sebagai guru 

agama dan Wakil syiar Islam di Kerajaan Tanete. 

Sebelum Islam melembaga di Kerajaan Tanete, pemimpin yang mengurusi 

masalah keagamaan dijabat oleh Matoa Bissu. Pejabat ini diketahui sebagai 

                                                   

57Sahajuddin. “Proses Islamisasi di Kerajaan Tanete Barru pada Abad XVII”, h. 106. 

58Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa-Abad XVI sampai XVII, h. 106. 

59Sahajuddin. “Proses Islamisasi di Kerajaan Tanete Barru pada Abad XVII”, h. 107. 
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penjaga arajang kerajaan sekaligus mengurusi ritus-ritus keagamaan di kerajaan, 

berdasarkan kepercayaan lokal terhadap Dewata SeuwaE.60 Namun setelah Islam 

melembaga terjadi perubahan besar-besaran dalam struktur kerajaan. Raja 

membentuk sebuah lembaga keagaman yang disebut saraq yang dibawahi oleh 

seorang dalam jabatan kalie (kadhi). 

Pada masa inilah unsur saraq mendapati posisi penting pada masa 

pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut, dikenal kemudian hari dua pemimpin 

utama, yaitu pertama parewa adeq dan kedua parewa saraq. Sistem 

kepemimpinannya mempunyai hirarki yang sama dan pejabat-pejabat dari kedua 

kelompook tersebut mempunyai kedudukan protokoler yang diatur sedemikian 

rupa, baik dalam upacara formal maupun informal.61 

Lebih lanjut kadhi atau kalie terutama berfungsi untuk mendampingi Datu 

dalam melaksanakan peradilan adat, sebagai penasehat dalam persoalan-persoalan 

yang berkaitan dengan atau menyangkut pelaksanaan hukum Islam. Selain sebagai 

pendamping dan penasehat, kadhi juga melaksanakan fungsi sebagai ketua majelis 

syariah (saraq) atau pengadilan agama yang memeriksa dan mengadili perkara- 

perkara yang harus diadili menurut aturan-aturan Islam, seperti masalah warisan. 

Jabatan KaliE dalam Silsilah Kerajaan Tanete telah dijabat oleh beberapa 

orang, jika ditinjau pada abad XVII sampai abad XVIII. Nama-nama pemangku 

jabatan dalam Silsilah Kerajaan Tanete, sebagai berikut: 

                                                   
60Suriadi Mappangara, et.al, Laporan Kompilasi dan Analisis Data Ensiklopedia Sejarah 

Barru-Periode Awal hingga 1905, h. 74. 

61Suriadi Mappangara, et.al, Laporan Kompilasi dan Analisis Data Ensiklopedia Sejarah 

Barru-Periode Awal hingga 1905, h. 127 
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1) Syekh Ali (Aliyah) Puang Rijoleng dengan gelaran Kali 

mammulangE ri Tanete, 1625-1637. KaliE I 

2) Musa bin Syekh Aliyah, 1637. KaliE II 

3) I Yusufu Sultan Yusuf. KaliE III 

4) Muh Saleh Petta Janggo, KaliE IV 

Dari nama-nama di atas, diterangkan dalam Silsilah Kerajaan Tanete 

bahwa KaliE III adalah sempat menjadi Arung Tanete, namun melepaskan 

jabatannya dan memilih sebagai pemuka agama. Hal ini didasari setelah intervensi 

VOC Belanda terhadap anak cucu Syekh Yusuf al-Makassar. Dalam silsilah 

tersebut, ia juga diketahui sebagai cucu Syekh Yusuf al-Makassar, setelah anak 

Syekh Yusuf bernama Kae Sangging dinikahi oleh Arung Tanete XII bernama La 

Sulo Daeng Matajang.62 

Terdapat perbedaan antara silisilah kerajaan dan fakta dalam litertur lain 

mengenai istri Daeng Matajang, diketahui dalam literatur lain bahwa Daeng 

Matajang menikahi Datu dari Kerajaan Mario ri Wawo.63 akan tetapi, fakta 

membuktikan bahwa sepanjang sejarah, dari kerajaan manapun, raja-raja bahkan 

elite bangsawan dan agama biasa menikahi wanita lebih dari satu. Jadi sangat 

memungkinkan ketika Daeng Matajang memiliki istri selain Daru Mario ri Wawo, 

yaitu Kare Sanging binti Syekh Yusuf al-Makassary. Hal menarik lainnya dalam 

silsilah tersebut, kali pertama bukanlah dijabat oleh Daeng Matepu selaku wakil 

syiar Islam yang ditunjuk oleh Petta SugiE. Namun kali pertama dijabat oleh 

                                                   
62Chaerul Mundzir,  Hubungan islam dan politik Kerajaan Tanete pada abad ke XVII-XVIII. 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2016, h. 111  

63 Basrah Gissing, Sejarah Kerajaan Tanete, h. 58-59. 
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Syekh Ali (Aliyah) Puang Rijoleng. Memang dalam literatur berbeda Daeng 

Matepu atau dikenal dengan nama Lawaru Daeng Matepu diketahui sebagai Arung 

Tanete yang melepas jabatannya karena keinginannya untuk melanjutkan Syiar 

Agama Islam. Akan tetapi jika meninjau dalam memang ada seorang raja yang 

mengundurkan diri dari jabatannya bernama Daeng Matulung karena tidak 

menyukai kebiasaan makkasuwiyang. Perlu diketahui Daeng Matujung adalah raja 

yang menjabat sebelum masa pemerintahan Daeng Matajang atau Lasulo Daeng 

Matajang yang merupakan saudara Daeng Matepu. Namun nama Daeng Matulung 

selaku raja tidak terdapat dalam lontara. Maka bisa jadi Daeng Matulung adalah 

Daeng Matepu selaku wakil syiar Islam Petta Sugie.64 

   Konsep Siri yang menjadi simbol kebanggaan di kehidupan sosial 

kerajaan Tanete dalam bahasa Bugis dan Makassar berarti “malu.” Namun 

bukan malu dalam pengertian umum, melainkan malu yang mengandung dua 

makna, yakni pertama malu dan harga  diri.  Nilai  malu  dalam  sistem  

budaya  siri’ mengandung  ungkapan  psikis  sebagai perasaan malu karena 

seseorang telah berbuat sesuatu yang tidak baik dan dilarang oleh kaidah adat. 

Malu karena tidak melakukan hal yang baik; hal ini berarti bahwa malu yang 

dirasakan seseorang terkait dengan rasa bersalah karena tidak melakukan 

kebaikan. Nilai kedua yang juga terdapat dalam nilai siri’ adalah harga diri 

atau martabat. 

Sifat malu  dalam  ilmu  akhlak  disebut  al-Haya’merupakan  unsur  

yang sangat penting dalam kehidupan manusia menurut ajaran Islam dan 

                                                   
64 Basrah Gissing, Sejarah Kerajaan Tanete, h. 54-55. 
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mempunyai hubungan yang sangat erat dengan iman. Salah satuciri khas orang 

beriman adalah memiliki sifat malu, olehnya itu apabila sifat tersebut sudah 

hilang dari diri seseorang, maka imannya menjadi pincang, bahkan dapat 

menyebabkan tercabutnya iman dari diri seseorang, maka imannya menjadi 

pincang, bahkan dapat menyebabkan tercabutnya iman dari diri seseorang 

sebagaimana sabda Rasulullah saw bersabda yang terjemahnya yaitu: Dari 

Ibnu Umar berkata: Nabi saw telah bersabda malu dan iman adalah suatu 

rumpun, apabila terangkat (tercabut) salah satu dari keduanya, maka terangkat 

atau tercabut pula yang lain. 

Siri’dipahami dalam  pengertian  positif,  maka  akan  mendorong  

seseorang  untuk melaksanakan kewajibannya terhadap Allah swt, dan akan 

selalu berusaha menghindari perbuatan yang daoat menyebabkan jatuhnya 

martabat dirinya serta akan selalu menjaga dan memelihara hubungannya 

dengan sesama manusia. 

Disebutkan dalam ungkapan orang Bugis yaitu: Tellu riala sappo 

a. Tau’e ri Dewata-E. 

b. Siri’e ri watakaleta, 

c. siri’e ri padatta rupa tau. 

Artinya: 

Tiga hal yang dijadikan pagar; 

a. Rasa takut kepada Tuhan (Allah swt) 

b. Rasa malu kepada diri sendiri 

c. Rasa malu kepada sesama manusia 

Berdasarkan ungkapan di atas bahwa orang memelihara siri’nya dalam 

arti yang positif segala sifat, ucapan dan tindakan akan selalu dipertimbangkan 

secara cermat agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dapat menjauhkan 
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martabat dirinya, dan selalu berusaha berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang 

tercela. Orang memiliki sifat dan prilaku yang semacam itu apabila seorang 

muslim, maka tanpa melaksanakan dakwah dalam bentuk lisan, tingkah lakunya 

ditengah-tengah masyarakat sudah  merupakan dakwah dalam bentuk lisanul hal 

atau dakwah bi-al-haal (dakwah dengan perbuatan), 65 Olehnya itu dakwah Islam 

mempunyai kaitan yang sangat erat dengan siri’terutama setelah Islam masuk dan 

diterima agama Islam di kehidupan masyarakat Kerajaan Tanete eksistensi dari 

panngaderreng karena siri’mendapat format spiritual dari ajaran Islam. 

Maddoja bine mengandung banyak nilai yang relevan dengan Pendidikan 

Islam. di antara nilai yang dimaksud adalah nilai  akidah, nilai ibadah dan nilai 

akhlak seperti penghormatan kepada sesama makhluk ciptaan Allah (peduli 

lingkungan), kedekatan kepada Allah melalui lantunan zikir dan barzanji sebagai 

rangkaian acara dalam tradisi  maddoja bine (religius), mencintai budaya leluhur 

(cinta tanah air), ajang kumpul bersama keluarga (silaturahmi), tak jarang pula 

dihiasi dengan penuturan kisah Meong Palo Karellae yang mengandung seni dan 

nasehat.66 

Namun demikian sebagian besar  masyarakat Bugis sendiri khususnya yang 

beragama Islam menganggap ritual maddoja bine ini sesat, bahkan ada yang 

menganggap bagian dari perilaku syirik. Karena itulah tulisan ini bertujuan untuk 

mengungkapkan pelaksanaan ritual maddoja bine dan untuk menjabarkan nilai-nilai 

                                                   
65Mustari Idris Mannahao, Siri’ na pesse, Cet I, Penerbit Pustaka Refleksi,h. 156 

66Saharuddin,  “Ritual maddoja Bine di tanete Riaja dari Masa Kerajaan tanete ke Masa 

Masuknya Agama Islam”, Universitas Negeri Makassar, 2017 h. 22 
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pendidikan Islam yang terkandung di dalamnya. mengkaji lebih jauh tentang 

pentingnya pelestarian ritual maddoja bine sangat urgen karena mengandung 

banyak sisi positif. Hal positif yang dimaksud berupa adanya ajakan melakukan 

kebaikan dan meninggalkan sifat-sifat buruk sebagaimana tergambar dalam kisah 

Meong Palo Karellae. Melihat banyaknya nilai-nilai Pendidikan Islam yang 

terkandung dalam tradisi maddoja bine, maka peneliti menganggap tema ini 

penting untuk diteliti agar nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam 

ritual maddoja bine dapat tersosialisasi dengan baik dan dapat diamalkan dalam 

kehidupan sehari-hari komunitas petani Bugis di Sulawesi Selatan pada khususnya 

dan seluruh  masyarakat pada umumnya.67 

Eksistensi ritual maddoja bine sangat perlu dilestarikan saat ini di tengah 

bobroknya moral anak bangsa yang cenderung menipis nilai-nilai religius serta 

kepedulian akibat pengaruh gaya hidup modern ditandai sikap materialistis, 

pragmatis dan hedonistik. Ritual maddoja bine mengandung nilai-nilai positif yang 

dapat dilestarikan secara turun temurun agar generasi muda memiliki serangkaian 

sifat terpuji seperti peduli lingkungan, dan peduli sesama. Jika diamati lebih lanjut 

ritual maddoja bine ini mengandung nilai-nilai pendidikan Islam. 

1. Nilai Aqidah 

Ritual maddoja bine mengandung   unsur nilai akidah, ibadah dan akhlak. 

Nilai akidah ini tercermin dalam ritual maddoja bine dengan adanya keyakinan di 

dalamnya bahwa  Dewata (Allah swt.) akan memberikan hasil padi melimpah jika 

                                                   
67Sarifa Suhra dan Rosita, 2020. Nilai-nilai pendidikan islam dalam ritual maddoja bine pada 

komunitas masyarakat bugis di sulawesi selatan. h. 389 
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manusia berperilaku baik dalam hidupnya. hal tersebut tergambar dengan jelas 

dalam sure’ I Lagaligo. Buku ini mengandung sejarah dan sastra. 

2. Nilai Ibadah 

Nilai ibadah dalam ritual maddoja bine adalah aktivitas ber’doa kepada 

Allah SWT. adapun tujuan do’a maddoja bine adalah agar dipassalamai punna 

bolae sibawa binena (diselamatkan tuan rumah/pelaksana ritual maddoja bine 

sekeluarga dan bibit padinya). Karena itulah maddoja bine mengandung nilai 

ibadah bahkan dalam keyakinan umat Islam seluruh aktivitas yang diniatkan untuk 

ibadah kepada Allah dengan memulai aktivitas apapun dengan membaca 

Bismillahi Rahmani Rahim (dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih 

lagi Maha Penyayang), maka semuanya bernilai ibadah termasuk ketika 

melakukan ritual maddoja bine sepanjang tidak mengandung syirik. 

3. Nilai Akhlak 

Nilai akhlak dalam ritual maddoja bine tersirat dan tersurat dalam kisah 

Miong Mpalo Karellae yang dituturkan dengan langgam sure’ Ogi oleh passure’ 

Akhlak tidak terpuji berupa adanya  orang yang memperlakukan kucing secara 

tidak bertanggung jawab. Mereka melempari dan memukuli serta mengejar kucing 

tanpa ampun hanya karena memakan nasi hangus dan tulang ikan. Seharusnya 

sebagai manusia kita menjaga hubungan baik dengan sesama makhluk ciptaan 

Allah.Tidak ada satu pun makhluk diciptakan Allah di bumi sia-sia melainkan 

semua punya hikmah tersendiri dan  bermanfaat dalam kehidupan umat manusia 

termasuk kucing. Perlakuan manusia terhadap kucing sebagaimana tergambar 



90 
 

 

 

 

 
 

 

dalam kisah tersebut sungguh sangat menyayat hati bahkan tak jarang kita 

temukan saat ini masih ada orang yang sungguh tega menyirami punggung kucing 

dengan air panas hanya dengan kesalahan sedikit. Seharusnya manusia bersyukur 

kepada Allah atas segala nikmat yang Allah telah diberikan kepada manusia, maka 

sewajarnyalah jika setiap diri membiasakan berbagi kepada sesama makhluk 

ciptaan Allah termasuk kepada kucing. 

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa kisah Miong Mpalo 

Karellae  berisi tentang nasehat sejalan dengan nilai- nilai pendidikan Islam di 

bidang akhlak. Nasehat tersebut mengandung anjuran untuk berperilaku baik dan 

terpuji kapan dan dimana pun kita berada. Perilaku yang tertanam secara permanen 

tanpa berpikir terlebih dahulu saat melakukannya itulah yang disebut akhlak. 

Perilaku baik dan terpuji secara terus menerus itu disukai oleh semua baik itu 

Tuhan yang Maha Kuasa, sesama manusia bahkan makhluk lainnya seperti 

sangiang seri (padi) dan pengawalnya yakni kucing. Oleh karena itu seharusnya 

manusia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan saling mengasihi, saling 

menyayangi dan saling mencintai di antara sesama makhluk ciptaan Tuhan tanpa 

membeda-bedakan status.68

                                                   
68Sarifa Suhra dan Rosita, Nilai-nilai pendidikan islam dalam ritual maddoja bine pada 

komunitas masyarakat bugis di sulawesi selatan. 2020 h. 391-392 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Kondisi politik Kerajaan Tanete pra-Islam dari pendekatan instituonal yang 

bertumpu pada pemahaman bahwa politik adalah pembahasaan mengenai 

negara. Oleh karena itu berdasarkan pendekatan tersebut, dapat diperhatikan 

asal-usul negara dan unsur-unsur pembentuk negara (Kerajaan Tanete pra-

Islam). Berdasarkan pembahasan sebelumnya, asal usul negara Tanete pra-

Islam atau Agangnionjo dimulai sejak konsepsi kemimpinan tentang To-

Sangiang muncul. 

2. Proses islamisasi di Kerajaan Tanete adalah serangkaian proses panjang 

sebelum Islam melembaga. Tepatnya, ada dua kontak Islam dalam rangkaian 

proses islamisasi di Kerajaan Tanete. Kontak pertama diawali oleh saluran 

perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang Muslim dari daerah Malaka 

dan Minangkabau pada pertengahan abad XVI. Upaya mereka berdagang 

sekaligus memperkenalkan Islam melalui nilai-nilai yang tercermin dalam diri 

mereka. kedua dimulai sejak Islam resmi menjadi agama Kerajaan Gowa pada 

awal abad XVII. Islamisasi yang terjadi di Kerajaan Gowa berimbas terhadap 

Kerajaan Tanete selaku kerabat Gowa. Lalu pada tahun 1608 M. (setahun 

setelah Islam resmi menjadi agama Kerajaan Gowa), Petta SugiE (Raja Tanete 

IX) mendapat panggilan Raja Gowa melalui kebiasaan makkasuwiyang. 

Setelah Petta SugiE mempelajari Islam, ia pun kembali ke kerajaannya dan 

menyebarkan Islam dengan bantuan Daeng Matepu yang ditunjuknya sebagai 

wakil syiar Islam sekaligus guru agama. Sehingga kombinasi antara Petta 

SugiE dan Daeng Matepu berimbas terhadap peresmian Islam sebagai agama 

Kerajaan Tanete pada tahun 1610 M. Hal ini mengindikasikan bahwa metode 

raja dalam menyebarkan Islam di Tanete bersifat persuasif, dalam upaya tidak 

memaksakan hal tersebut kepada masyarakat Tanete. 
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3. Kerajaan Tanete bukan hanya berhasil memainkan perannya sebagai pusat syiar 

Islam tetapi juga dalam sosial politik. Abad XVII merupakan abad babak baru 

bagi Sulawesi Selatan dalam sejarah, khususnya masalah islamisasi dan persoalan 

sosial politik. Sikap dan pendirian Kerajaan Tanete dalam sosial politik dan 

perombakan dalam struktur kerajaan, upaya raja dengan memasukkan nilai 

Islam dalam tradisi dan budaya Kerajaan Tanete. 

B. Implikasi  

Dalam pembahasan, objek serta kesimpulan sebelumnya, maka penelitian ini 

berimplikasi pada suatu kajian sosial politik di Kerajaan Tanete masa pra-Islam. Oleh 

karena itu kepada para peneliti diharapkan untuk melakukan kajian semacam ini, baik 

dengan sasaran atau obyek sama maupun yang berbeda. Studi semacam ini sangat 

penting artinya karena dapat saling memperkuat penemuannya, sehingga 

memungkinkan disusun suatu kesimpulan yang memadai. 

Implikasi lain dari kajian ini ialah dari upaya menelusuri proses islamisasi di 

Kerajaan Tanete. Proses tersebut adalah gambaran dari metode dakwah atau 

penyebaran serta pengembangan Islam. Melalui metode yang dilakukan oleh 

penguasa pada masa lampau diharapkan dapat terimplementasi pada masa sekarang. 

Utamanya dalam upaya syiar Islam serta pengembangan Islam di tengah-tengah 

masyarakat kini. 
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SILSILAH RAJA TANETE1 

 

1. Datu Gollae (1552-1564) 

2. Mappangngara wampangnge/Puang Lolo Ujung (1565-1568) 

3. Matinroe ri Boko’ Juru’na (1567-1573) 

4. Datu Ngaseng (1573-1585) 

5. Daeng Majannang (1585-1589) 

6. To Rijallo ri Addenenna (1589-1593) 

7. Daeng Sanjai (1593-1597) 

8. To Maburu’ Limmanna (1597-1603) 

9. Petta Pallase’-lase’E/Petta Sugi’e (1603-1625) /  (Awal islamisasi 

pada Kerajaan Tanete-1607 M.) 

10. Matinroe ri Bulianna (1625-1666) 

11. Daeng Matulung (1666-1667) 

12. La Mappajanci Daeng Matajang (1667-1690) 

13. La Patteke Tana Daeng Tennisangnga (1690-1733) 

14. La Oddangriung Daeng Matinring Matinroe ri Musuna/Sultan Yusuf 

Fahruddin (1733-1744) 

15. We Tenrileleang (1744-1750) 

16. La Maddusilla (1750-1806) 

                                                   
 1Asba, Rasyid. Gerakan Sosial Di Tanah Bugis, Raja Tanete Lapatau Menentang Belanda. 

Yogyakarta: Penerbit Ombak 2010. h. 7 
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17. La Patau (Periode I; 1806-1824) 

18. Daeng Tennisangnga (1824-1829) 

19. La Patau (Periode II; 1829-1840) 

20. La Rumpang Megga Dulung Lamuru (1840-1855) 

21. We Tenri Olle/Siti Aisya (1855-1910) 

22. We Pancaitana Bung Walie (1910-1919) 

23. We Patteke Tana (1919-1928) 

24. Andi Baso (1928-1950) 

25. Andi Iskandar Unru (1950-1960) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Siti_Aisyah_We_Tenriolle
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PETA WILAYAH TANETE 

 

 

 

 

Peta Wilayah kekuasaan Kerajaan Tanete. 
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LAMPIRAN 

ARKEOLOGIS KERAJAAN TANETE 

 

 

 

 

 

 

Masjid Lailatul  Qaderi Lempang Bungi merupakan mesjid tertua di Tanete 

Kabupaten Barru  

 

 

 

 

 

 

Kompleks Makam raja Tanete IX Petta Pallase-Lase’E terletak di Laponcing 

Desa Lalabata Kecematan Tanete Rilau Kabupate Barru. 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian depan Makam Petta Pallase-Lase’E atau di kenal sebagai Petta Sugi’E Raja 
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Tanete IX yang menerima Islam sebagai agama Kerajaan. 

 

 

 

 

 

 

Dan bagian belakang Makam Petta Pallase-Lase’E atau Petta Sugi’E. 

 

 

 

 

 

 

Bersama bapak Sakaria (Juru Bicara komplek Makam Petta Palasse-lase’E)  

Desa Lalabata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poto Makam Petta Pallase-Lase’E atau Petta Sugi’E  

yang di ambil dari kejauhan. 
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