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ABSTRAK 

Nama Penulis :  Masniati 

NIM :  80100221011 

Konsentrasi :  Sejarah Peradaban Islam  

Judul Tesis : Perkembangan Islam di Kerajaan Bone: Studi Peranan Andi 

Mappanyukki Sultan Ibrahim (1931-1946)   

 

Tesis ini mengkaji tentang bagaimana peranan Andi Mappanyukki terhadap 

perkembangan Islam di Kerajaan Bone. Kajian ini dibagi menjadi 3 bagian: (1) 

Bagaimana kondisi Kerajaan Bone menjelang kepemimpinan Andi Mappanyukki 

Sultan Ibrahim, (2) Bagaimana strategi Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim dalam 

perkembangan Islam di Kerajaan Bone, (3) Bagaimana implikasi perjuangan Andi 

Mappanyukki Sultan Ibrahim dalam perkembangan Islam di Kerajaan Bone.  

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research. 

Pendekatan yang digunakan yaitu: (1) Pendekatan agama, (2) Pendekatan politik, (3) 

Pendekatan sosiologi, (4) Pendekatan budaya. Sumber data ada dua macam yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder, sedangkan langkah-langkah penelitian 

yakni: (1) Heuristik (pengumpulan data), (2) Kritik sumber (verifikasi), (3) 

Interpretasi, (4) Historiografi. 

Hasil penelitian ini menemukan, pertama: kondisi Kerajaan Bone pada saat 

menjelang pemerintahan Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim mengalami 

ketidakstabilan karena Kerajaan Bone pada tahun 1905 M berhasil ditaklukkan oleh 

pemerintah Belanda. Penaklukkan tersebut dikenal dengan Rumpa‟na Bone. 

Pemerintahan dijalankan Ade’ Pitue atas kekuasaan pemerintah Belanda. Kedua: 

Pada masa pemerintahan Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim mengalami banyak 

perubahan, seperti diadakannya “Pertemuan Ulama Celebes Sulawesi Selatan” pada 

tahun 1932 M. Tahun 1933 M didirikanlah Al-Madrasah Amiriyyah Al-Islamiyyah 

Watampone, politik dan ekonomi juga mengalami banyak perubahan, dan 

berkontribusi dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ketiga: Andi Mappanyukki 

berkontribusi dalam bidang agama dan bidang edukasi dan moral, seperti, beliau 

mendirikan Masjid Raya Watampone. Madrasah yang berhasil didirikan Andi 

Mappanyukki Sultan Ibrahim memiliki banyak kontribusi terhadap masyarakat dan 

mampu melahirkan banyak tokoh-tokoh agama di Sulawesi Selatan. 

Implikasi penelitian ini yaitu: Upaya untuk menelusuri perkembangan Islam 

di Kerajaan Bone. Sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangan yang positif untuk melestarikan nilai-nilai agama pada masyarakat Bone 

dan dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan untuk mengkaji dan mengetahui 

tentang perkembangan Islam pada masa Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim. 
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ABSTRACT 

Nama Penulis :  Masniati 

NIM :  80100221011 

Konsentrasi :  History of Islamic Civilization  

Judul Tesis : The Development of Islam in the Kingdom of Bone: A Study of 

the Role of Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim (1931-1946)   

 

This thesis examines the role of Andi Mappanyukki in the development of Islam 

in the Kingdom of Bone. This study is divided into three formulations of the problem: 

(1) What is the condition of the Kingdom of Bone before the leadership of Andi 

Mappanyukki Sultan Ibrahim, (2) What is Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim's 

strategy in the development of Islam in the Kingdom of Bone, (3) What are the 

implications of Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim's struggle in its development? 

Islam in the Kingdom of Bone. 

This research is library research. The approaches used are (1) religious 

approach, (2) political approach, (3) sociology approach, and (4) cultural approach. 

There are two kinds of data sources, namely primary data sources and secondary 

data sources, while the research steps are: (1) Heuristics (data collection), (2) 

Source criticism (verification), (3) Interpretation, and (4) Historiography. 

The results of this study found, first: the condition of the Kingdom of Bone at 

the time before the reign of Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim experienced instability 

because the Dutch government successfully conquered the Kingdom of Bone in 1905. 

The conquest is known as Rumpa'na Bone. Ade' Pitue ran the government under the 

authority of the Dutch government. Second: During the reign of Andi Mappanyukki 

Sultan Ibrahim underwent many changes, such as the holding of the "South Sulawesi 

Celebes Ulama Meeting" in 1932. In 1933 Al-Madrasah Amiriyyah Al-Islamiyyah 

Watampone was established. Politics and economics also underwent many changes, 

contributing to the Proclamation of Indonesian Independence. Third: Andi 

Mappanyukki contributed to the field of religion and in education and morals. For 

example, he founded the Watampone Great Mosque. The madrasa that Andi 

Mappanyukki Sultan Ibrahim successfully established has made many contributions 

to society, giving birth to many religious leaders in South Sulawesi. 

The implications of this research are: Attempts to trace the development of 

Islam in the Bone Kingdom. So that, this research is expected to positively contribute 

to preserving religious values in the Bone community and It is hoped that this 

research can be used as a reference or reference for studying and knowing about the 

development of Islam during the time of Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Agama Islam masuk dan berkembang pada awal abad ke-17 M di Sulawesi 

Selatan yang dibawah oleh tiga orang ulama besar yaitu: Abdul Makmur Khatib 

Tunggal (Datok ri Bandang), Khatib Sulaiman (Datok Patimang) dan Khatib Bungsu 

(Datok ri Tiro). Ketiganya berasal dari kota Tengah, Minangkabau dan Sumatera 

Barat. Beliau kemudian membagi diri pada tiga daerah utama yang akan dijadikan 

sebagai pusat penyebaran Islam yaitu; Karajaan Gowa dan Tallo oleh Datok ri 

Bandang (Khatib Tunggal) yang menyebarkan agama Islam dengan penekanan pada 

bidang syariat. Di daerah Bulukumba oleh Datok ri Tiro (Khatib Bungsu) yang 

menyebarkan agama Islam dengan jalan Tasawuf. Di Kerajaan Luwu oleh Datok 

Patimang (Khatib Sulaiman) mengajarkan dan menyebarkan agama Islam.
1
 

Menurut Taufik Abdullah dikutip dalam tulisan Abd Rahim Yunus bahwa 

dalam rentang waktu dari abad ke-13 M ketika pasai berdiri sampai abad ke-17 M, 

pada saat Kerajaan Gowa dan Tallo resmi menganut agama Islam. Terdapat tiga pola 

budaya yang nampak dalam proses pembentukan Islam sebagai kekuasaan. Ketiga 

pola tersebut adalah Pola Samudra Pasai, Pola Malaka, dan Pola Jawa. Diantara 

ketiga pola tersebut Kerajaan Gowa dan Tallo masuk pada Pola Malaka, 

                                                           
1
Abdurrazak Daeng Patunru, Sejarah Gowa (Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi 

Selatan Tenggara, 1969), h. 19.  
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2 
 

yangdimaksudkan Pola Malaka adalah bahwa Islamisasi terjadi melalui konvensi 

pusat kekuasaan atau kerajaan. Proses Islamisasi di kerajaan-kerajaan ini berlangsung 

dalam struktur kerajaan yang telah memiliki legitmisasi geneologis dan tidak 

memberi landasan bagi pembentukan kerajaan.
2
 

Secara resmi, raja Tallo yang menjabat sebagai Mangkubumi Kerajaan Gowa, 

bernama I Mallingkang Daeng Mannyori’ yang bergelar Sultan Abdullah Awwalul-

Islam ialah raja pertama yang memeluk agama Islam. Sedangkan raja Gowa yang 

bernama I Manngaranngi Daeng Manrabia dengan gelar Sultan Alauddin juga 

memeluk agam Islam.
3
 Penerimaan Islam pada Kerajaan Gowa dan Tallo bertepatan 

pada malam Jumat, 22 September 1605 M (9 Jumadil Awal 1014 H). Dalam waktu 

dua tahun rakyat Gowa dan Tallo telah memeluk Islam. Hal ini ditandai dengan 

dilakukannya Shalat Jumat yang pertama di Tallo, yakni pada tanggal 9 November 

1607 M (9 Rajab 1016 H).
4
  

Kerajaan Luwu merupakan kerajaan pertama yang memeluk agama Islam 

yaitu pada 4 Februari 1605 M
5
. Meskipun demikian, setelah raja Gowa dan Tallo 

menganut agama Islam, maka kedua kerajaan ini menjadi pusat penyiaran Islam dan 

memegang peranan penting dalam mengembangkan agama Islam ke seluruh daerah, 

                                                           
2
Abd Rahim Yunus, Damai Dalam Islam (Perspektif Cita dan Fakta) (Makassar: Alauddin 

University Press, 2012), h. 232. 

3
Mattulada, Sejarah, Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan (Ujung Pandang: 

Hasanuddin University Press, 1998), h. 150.  

4
Ahmad M. Sewang dan Wahyuddin G, Sejarah Islam di Indonesia (Makassar: Alauddin 

Press, 2010), h. 71.  

5
Syamzan Syukur, Islamisasi Kedatuan Luwu Pada Abad XVII (Jakarta: Departemen Agama 

RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur Keagamaan, 2009), h. 155.  



3 
 

3 
 

bahkan sampai keluar daerah Sulawesi Selatan. Sesuai dengan tradisi yang telah lama 

diterima oleh para raja, keturunan Tomanurung. Tradisi itu mengharuskan seorang 

raja untuk memberitahukan “hal baik” kepada yang lain.
6
 Kerajaan Gowa dan Tallo 

dalam hal ini, Sultan Alauddin dengan mengirim seruan kepada raja Bugis yang 

masih menganut agama lain, supaya masuk Islam sebagai jalan yang paling baik.
7
 

Poilitik pengislaman dijalankan oleh Kerajaan Gowa dan Tallo dengan kuat. 

Hal ini didasarkan pada perjanjian ulu ada‟ atau disebut “ikrar bersama” para raja-

raja lainnya di Sulwaesi Selatan: “bahwa barangsiapa (di antara raja-raja itu), 

menemukan sesuatu jalan yang baik, maka yang menemukan jalan itu berkewajiban 

memberitahukan pula kepada raja-raja sekutunya”.
8
 Raja Gowa dan Tallo kemudian 

melakukan penyebaran Islam ke wilayah tetangganya dengan mengajak mereka 

masuk Islam. Adapun daerah yang menerima Islam atas ajakannya itu adalah 

Bacukiki, Suppa, Sawitto, dan Mandar, Akkotengen dan Sakkoli pada tahun 1608 M. 

Namun Selayar tidak termasuk daerah yang diajak masuk Islam pada saat itu. Karena 

Selayar telah menerima Islam pada tahun yang sama dengan Kerajaan Gowa dan 

Tallo.
9
 

                                                           
6
Uka Tjandrasasmita, Sejarah Nasional Indonesia III (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), h. 

26.  

7
Abu Hamid, “Selayang Pandang Uraian Tentang Islam dan Kebudayaan Orang Bugis-

Makassar di Sulawesi-Selatan”, dalam Andi Rasdiyanah Amir (ed) Bugis Makassar dalam Peta 

Islamisasi (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1982), h. 74.  

8
Mattulada, “Penyebaran Agama Islam”, dalam Taufik Abdullah (ed), Agama dan 

Perubahan Sosial (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 25.  

9
Abd Rahim Yunus, “Sejarah Awal Masuknya Islam Di Selayar” Jurnal Rihlah 1, no. 2 

(2014): h. 116. 
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Berbeda dengan kerajaan-kerajaan yang kuat seperti Bone, Soppeng, dan 

Wajo yang tergabung dalam perjanjian Tellumpoccoe (tiga negeri puncak kerajaan), 

menolak ajakan Kerajaan Gowa tersebut dengan keras. Terutama Bone menolak keras 

ajakan tersebut, karena menganggap bahwa hal ini adalah semata-mata siasat raja 

Gowa untuk menguasai daerah-daerah Bugis. Seruan raja Gowa yang ditolak raja-raja 

Bugis mengakibatkan Kerajaan Gowa mengangkat senjata terhadap kerajaan-kerajaan 

Bugis.
10

 Pasukan Kerajaan Gowa menyerang Kerajaan Tellumpoccoe yang dikenal 

sebagai “musu‟ selleng” atau “perang Islam”. Tetapi, musu‟ selleng lebih dapat 

diartikan sebagai ekspansi politik ekonomi, terutama ketika dihubungkan dengan 

posisi Kerajaan Gowa sebagai Kerajaan Maritim yang menuntutnya untuk mencari 

daerah-daerah komoditi.
11

 Penyerangan yang dilakukan oleh Kerajaan Gowa terhadap 

Kerajaan Bugis, akhirnya kerajaan yang terikat dalam perjanjian Tellumpoccoe 

mengalami kekalahan dan memeluk agama Islam. Soppeng menerima agama Islam 

pada tahun 1609 M, Wajo menerima agama Islam tanggal 10 Mei 1610 M.
12

  

Setelah Kerajaan Sidenreng, Kerajaan Soppeng, dan Kerajaan Wajo memeluk 

Islam, sepertinya Raja Bone X We Tenrituppu (1603-1611M) secara diam-diam 

berangkat ke Sidenreng menemui Addatuang Sidenreng  La Patiroi yang telah 

memeluk agama Islam untuk membicarakan dan mempelajari lebih mendalam 

                                                           
10

Abu Hamid, “Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan”, dalam 

Taufiq Abdullah (ed), Agama dan Perubahan Sosial (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 

342. 

11
Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI sampai Abad XVII) (Ed. II; 

Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 120-121. 

12
Uka Tjandrasasmita, Sejarah Nasional Indonesia III, h. 26.  
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tentang agama Islam. Suatu rahmat dan hidayah dari Allah Yang Maha Kuasa, karena 

setelah We Tenrituppu memeluk agama Islam, ia terkena penyakit yang 

menyebabkan mangkatnya di negeri yang dikunjunginya. Sebab, negeri yang 

dipimpinnya yaitu Kerajaan Bone masih menentang keras ajakan raja Gowa-Tallo 

untuk menerima Islam. Maka We Tenrituppu kemudian diberi gelar oleh masyarakat 

Matinroe ri Sidenreng (raja yang meninggal dunia di Sidenreng).
13

 Menurut Andi 

Rasdiyanah We Tenrituppu masuk Islam pada tahun 1610 M.
14

 Setelah wafatnya We 

Tenrituppu di Sidenreng, maka yang menggantikan menjadi raja Bone adalah 

sepupunya yang bernama La Tenriruwa sebagai raja Bone XI (1611 M).
15

 

Sebelum Kerajaan Bone diserang, terlebih dahulu raja Gowa mengirim surat 

kepada Raja Bone La Tenriruwa supaya menerima Islam sehingga tidak diserang.
16

 

Ternyata beliau menyambut dengan baik ajakan raja Gowa, meski pada saat itu tidak 

langsung mengucapkan dua kalimat syahadat. La Tenriruwa kembali ke Bone 

mengumpulkan rakyatnya dan berseru agar agama Islam diterima sebagai agama 

resmi kerajaan. Ajakan raja Bone tidak mendapatkan tanggapan positif dari Dewan 

Ade’ Pitue, para pembesar kerajaan, dan juga rakyatnya. Hal ini sangat 

mengecewakan raja Bone. Dengan penolakan itu, maka raja Bone bersama 

                                                           
13

Muhammad Amir, “Islamisasi di Kerajaan Bone”, Walasuji 1, no. 1 (Juni 2010): h. 83.  

14
Andi Rasdiyanah, “Integrasi Sistem Pangngadereng (Adat) dengan Sistem Syari’at sebagai 

Pandangan Hidup Orang Bugis dalam Lontarak Latoa,” Disertasi (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 

1995), h. 65.  

15
Muhlis Hadrawi, dkk., Lontara Sakke‟ Attoriolong Bone (Tranliterasi dan Terjemahan) 

(Cet. I; Watampone: Penerbit Ininnawa, 2020), h. 329. 

16
Bahaking Ramang, Mengislamkan Daratan Sulawesi: suatu Tinjauan Metode Penyebaran 

(Cet. I; Jakarta: Paradotama, 2000), h. 24.  
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permaisurinya dan orang-orang yang masih setia kepadanya untuk meninggalkan 

Lalebbata (pusat Kerajaan Bone) dan berangkat ke Pattiro, selanjutnya La Tenriruwa 

terus berusaha meyakinkan rakyatnya di Pattiro, namun tetap gagal.
17

 La Tenriruwa 

memeluk agama Islam pada tahun 1611 M, dan diberi gelar Sultan Adam. Dia 

meninggalkan wilayah kekuasaannya menuju Gowa dan beliau wafat di Bantaeng dan 

diberi gelar La Tenriruwa Matinroe ri Bantaeng. 

Kerajaan Bone memilih dan melantik La Tenripale menjadi raja Bone XII 

(1611-1630 M).
18

 La Tenripale Arung Timurung diberi gelar Toakkeppeang Matinroe 

ri Tallo, adalah raja yang pertama menerima Islam secara resmi sebagai agama 

Kerajaan Bone, setelah mengakui kekalahannya dari Kerajaan Gowa, setelah itu 

diberi gelar Sultan Abdullah.
19

 Agama Islam resmi masuk di Kerajaan Bone Pada 

tanggal 23 November 1611 M,
20

 maka seluruh Sulawesi Selatan, kecuali Toraja, 

secara resmi telah memeluk agama Islam.
21

  

Proses perkembangan Islam di Kerajaan Bugis utamanya Kerajaan Bone 

begitu cepat, hanya beberapa lama saja setelah penaklukan yang dilakukan oleh raja 

Gowa terhadap raja Bone yaitu La Tenripale. Perkembangan dan penerimaan Islam 

                                                           
17

Andi Palloge Petta Nabba, Sejarah Kerajaan Tanah Bone: Masa Raja Pertama dan Raja-

raja Kemudiannya Sebelum Masuknya Islam Sampai Terakhir (Makassar: Yayasan Al Muallim, 2006), 

h. 102-103.  

18
Muhammad Amir, “Islamisasi di Kerajaan Bone”, Walasuji 1, no. 1 (Juni 2010): h. 87.  

19
Ahmad Ridha, “Islamisasi Kerajaan Bone (Suatu Tinjauan Historis)”, Tesis (Makassar: 

Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2013), h. 6.   

20
Kamaruddin dkk, Lontarak Bilang Gowa-Tallo (terjemahan) (Ujung Pandang: Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1986), h. 9. 

21
Christian Pelras, The Bugis, Terj. Abdul Rahman Abu, dkk., Manusia Bugis (Cet. I; Jakarta: 

Nalar, 2006), h. 161. 
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cepat dilakukan karena ini merupakan pola yang dipakai melalui penekanan elit 

penguasa atau raja. Raja dipandang sebagai pemimpin yang menunjukkan kebenaran 

dan kebaikan untuk rakyatnya.
22

  

Menurut Imam al-Ghazali sebagaimana yang ditulis dalam Disertasi 

Rahmawati Harisa Sahrul tentang “raja atau sultan merupakan bayang-bayang Allah 

di bumi” artinya setiap rakyat harus taat dan menghormati raja, karena raja 

merupakan bayangan Allah di bumi.
23

 Dalam terjemahan Mukkaddimah Ibnu 

Khaldun juga menjelaskan al-amah „ala dini malik artinya rakyat mengikuti agama 

raja. Ungkapan ini dimaksudkan bahwa raja berkuasa atas orang-orang yang berada 

dalam kekuasaannya. Sedangkan rakyat akan terdorong untuk mengikutinya karena 

meyakini kesempurnaan sang raja, layaknya keyakinan anak-anak atas kesempurnaan 

orang tua mereka dan para siswa kepada guru-guru mereka.
24

 Dikutip juga dalam 

tulisan Hukum Online.Com menyebutkan tentang teori kedaulatan raja, teori ini 

memandang raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas apa saja. Semua hal di 

wilayah kerajaan dianggap rendah, tidak lebih daripada budak bagi raja dan 

keluarganya. Titah raja adalah hukum itu sendiri. Dengan kata lain, raja bebas 

                                                           
22

Ilyas dan Husnul Fahimah, Lontaraq Suqkuna Wajo: Telaah Ulang Islamisasi di Wajo 

(Tangerang Selatan: LSIP, 2011), h. 435.  

23
Rahmawati Harisa Sahrul, “Perkembangan Islam di Kerajaan Bone Sulawesi Selatan, 

Indonesia Pasca Musu’ Selleng”,  Disertasi (Malaysia: University Utara Malaysia, 2016), h. 58.  

24
Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, Mukaddimah Ibnu Khaldun (Cet. I; 

Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2019), h. 238.  
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menentukan apa saja.
25

  Hal tersebut dapat dikatakan bahwa perkembangan Islam di 

Bone melalui peran raja dan kerajaan. Sehingga rakyat mengikuti raja Bone untuk 

masuk Islam sebagai agama resmi. 

Perkembangan Islam di Kerajaan Bone dimulai pada masa Raja Bone XIII La 

Maddaremmeng (1630-1644 M), setelah La Tenripale meninggal dunia di Tallo. Pada 

masa La Maddaremmeng memiliki banyak perubahan dan perkembangan ajaran 

Islam.
26

 Pada periode pertama kekuasaannya, La Maddaremmeng sangat semangat 

dalam upayanya menerapkan syariat Islam. Upaya yang dilakukan oleh La 

Maddaremmeng menjadi awal perkembangan Islam di Kerajaan Bone dengan 

berupaya menghilangkan perbudakan, Penambahan parewa‟ sara, pemberantasan 

berhala, menghilangkan tindakan semena-mena pada orang lain serta persamaan 

hak.
27

 

Perkembangan Islam selanjutnya pada masa pemerintahan La Maddaremmeng 

dan Kadi Faqhi Amrullah adalah membangun masjid pertama di Kerajaan Bone. 

Masjid yang pertama dibangun untuk mengajarkan agama Islam di Kerajaan Bone, 

terletak di kampung masjid yang diberi nama Masjid Al Mujahidin. Masjid Al 

Mujahidin yang disebut sebagai masjid tua atau masiji‟ laungnge‟ yang merupakan 

                                                           
25

“5 Teori Kedaulatan: Tuhan, Raja, Rakyat, Negara, dan Hukum”, Hukum Online.com. 

https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-kedaulatan-lt62fa0ca6652f6/?page=all (10 Februari 

2023). 

26
Abu Hamid, dkk., Sejarah Bone (Watampone: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Bone, 2007), h. 117.  

27
Andi Palloge Petta Nabba, Sejarah Kerajaan Tanah Bone (Masa Raja Pertama dan Raja-

Raja Kemudiannya Sebelum Masuknya Islam Sampai Terakhir), h. 111.  

https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-kedaulatan-lt62fa0ca6652f6/?page=all
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sebutan yang akrab bagi masyarakat Bone dalam bahasa bugis. Masjid ini dibangun 

untuk mengajarkan Islam di Kerajaan Bone. Kemudian masjid ini direnovasi oleh 

cucunya Kadi ke 5 Arab Harun (1775-1809 M), selanjutnya direnovasi lagi oleh 

putranya Kadi ke 6 Haji Pesona (1810-1823 M).
28

 

Kemudian dilanjutkan pembangunannya pada masa La Temmassonge 

Toappaweling Matinroe ri Mallimongeng Raja Bone ke XXII (1749-1775 M). Pada 

masa Raja La Temmassonge memerintahkan untuk merenovasi tempat masjid pada 

tanggal 4 sya’ban 1165 H.
29

 Masjid Tua Al Mujahidin tergolong masjid istana, karena 

disebelah selatan istana terdapat alun-alun dan sebelah barat alun-alun adalah Masjid 

Tua Al Mujahidin, letaknya sangat terikat pada letak alun-alun, dimana diketahui 

bahwa alun-alun merupakan sarana penting suatu kerajaan sebagai arena latihan 

prajurit dan sekaligus tempat raja dan rakyatnya.
30

 

Perkembangan Islam selanjutnya ditandai dengan tampilnya seorang raja dan 

juga seorang ulama, yaitu La Tenritappu Sultan Ahmad Shaleh Syamsuddin Raja 

Bone ke XXIII (1775-1812 M) adalah pengikut Tarekat Khalwatiayah Yusufiayah 

salah satu tarekat yang berkembang di Sulawesi Selatan yang dibawah oleh Syekh 

Yusuf, hingga La Tenritappu ini bahkan berkunjung dan tinggal di Maros untuk 

memperdalam ilmu tasawuf  lewat Tarekat Khalwatiayah Yusufiayah. Bahkan beliau 

                                                           
28

Usman, Islamisasi di Bone: Sejarah Masuk, Berkembang dan Pengaruhnya Terhadap 

Masyarakat  Abad  XVII-XIX (Cet. I; Jakarta: Simaharaja Publishing, 2018), h. 107. 

29
Asmat Riady Lamellongeng, Catatan Harian La Temmassonge Toappaweling Matinroe ri 

Mallimongeng (Raja Bone XXII) (Makassar: La Macca Press, 2006). 20-22.  

30
Usman, Islamisasi di Bone: Sejarah Masuk, Berkembang dan Pengaruhnya Terhadap 

Masyarakat  Abad  XVII-XIX, h. 108. 
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menghasilkan karya dua buah kitab dalam tulisan bahasa Arab.
31

 Dua buah kitab yang 

ditulis kedalam bahasa arab ialah kitab tasawuf sesuai dengan ajaran tarekat yang 

dianutnya, yakni Nur al-Hadi ilaa Tariqi al-Rasyaadi dan Siraaj al-Qalbi. Hal ini 

menunjukkan bahwa perkembangan Islam di Kerajaan Bone semakin meningkat 

ketika itu.
32

 

Perkembangan Islam di Kerajaan Bone semakin kuat, terutama perkembangan 

pendidikan Islam, ketika raja Bone XXXII naik tahta, yakni Andi Mappanyukki 

Sultan Ibrahim (1931-1946 M),
33

 perkembangan Islam yang dilakukan oleh Andi 

Mappanyukki Sultan Ibrahim sangat nampak dari segala aspek.
34

 Kehidupan sosial 

keagamaan meningkat, komitmen terhadap ajaran Islam diwujudkan dengan 

kepedulian menerapkan nilai-nilai keagamaan bagi masyarakat Bugis Bone. Selain itu 

juga diiringi  dengan sikap keteladanan yang ditunjukkan, beliau dikenal sangat taat 

dalam menjalankan syariat Islam.
35

 

Sebelum masa pemerintahan Andi Mappnyukki Sultan Ibrahim, Kerajaan 

Bone selama 26 tahun lamanya tidak memiliki Arung, hanya Ade’ Pitue yang 

                                                           
31

Abu Hamid, Syekh Yusuf: Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang (Jakarta: Yayasan Pustaka 

Obor Indonesia, 2005), h. 2018.  

32
Ridhwan, Pendidikan Islam Masa Kerajaan Bone: Sejarah, Akar dan Corak Keilmuan serta 

Peranan Kadi (Cet. I; Watampone: Unimal Press, 2016), h. 41. 

33
Ridhwan, Pendidikan Islam Masa Kerajaan Bone: Sejarah, Akar dan Corak Keilmuan serta 

Peranan Kadi, h. 42. 

34
Azhar Rasyid, Media Pembelajaran (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 18.  

35
Rahmwati dan Andi Reni, “Dinamika Islam dan Politik Kerajaan Bone Sebelum dan Setelah 

Memeluk Islam”, Jurnal Rihlah 5, no. 2 (2017): h. 179.  
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menjadi penyambung lidah Governamen Belanda kepada rakyat Bone.
36

 Hal ini 

dikarenakan pada tanggal 18 November 1905 M, prajurit Bone dan serdadu Belanda 

sudah berhadap-hadapan dan perang berkobar kembali. Kedua belah pihak, kemudian 

saling berperang habis-habisan mengeluarkan kemampuannya. Namun, pada akhirnya 

Petta Ponggawae Bone yang tidak lain adalah anak kandung Arumpone bernama La 

Patiwiri Baso diasapa Abdul Hamid tewas dalam perang. Arumpone kemudian 

mengambil pilihan untuk menyerah oleh karena hanya kepada anaknyalah yang 

menjadi tumpuan harapannya bertahan dalam peperangan ini menghadapi Belanda. 

Arumpone ditawan dan dibawa ke Parepare, disanalah di Parepare beliau 

diangkut menggunakan kapal perang Belanda menuju Betawi. Setelah sampai di 

Tanah Jawa, beliau ditunjukkan sebuah tempat pengasingannya yaitu Bandung. Kisah 

dan masa pemerintahan La Pawawoi Karaeng Segeri pun dinyatakan berakhir di 

Bone.
37

 Ketika Governamen Belanda merasakan kedudukannya sudah aman di 

wilayah Tellumpoccoe khususnya di Kerajaan Bone, maka La Pawawoi Karaeng 

Segeri segera dipindahkan ke Jakarta atau Betawi. Disanalah beliau tinggal menetap 

hingga ajalnya tiba, yaitu pada tanggal 11 November 1911 M dan diberi gelar 

Anumerta Matinroe ri Jakaretta.
38

 Pada masa kekosongan pemerintahan di Kerajaan 

Bone, banyak kemudian diantara rakyat Bone yang tidak mau tunduk kepada 

                                                           
36

Muhlis Hadrawi, dkk., Lontara Sakke‟ Attoriolong Bone Transliterasi dan Terjemahan (Cet. 

I; Makassar: Ininnawa, 2020), h. 514. 
37

Muhlis Hadrawi, dkk., Lontara Sakke‟ Attoriolong Bone Transliterasi dan Terjemahan, h. 

508. 
38

Muhlis Hadrawi, dkk., Lontara Sakke‟ Attoriolong Bone Transliterasi dan Terjemahan, h. 

512. 
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pemerintah Belanda, hal ini disebabkan karena mereka lebih memilih seorang 

bangsawan yang berasal dari negerinya sendiri untuk memerintah di Kerajaan Bone. 

Hal ini kemudian di usulkan oleh Ade’ Pitue kepada pemerintah Belanda untuk 

mengangkat seorang raja yang memiliki kebangsawanan, barulah pemerintah Belanda 

menyetujui untuk mengembalikan kedaulatan Kerajaan Bone. Ade’ Pitue bersepakat 

mengangkat seorang pakkatenning ade‟ di Bone. Mereka kemudian menunjuk salah 

seorang putra mahkota dari bangsawan murni yang berhak mewarisi jabatan 

Arumpone. Dialah orang yang bernama Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim.
39

  

Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim dikenal sebagai bangsawan, bahkan 

sebelum beliau menjabat sebagai sebagai raja Bone, beliau juga pernah menjabat 

sebagai Datu Suppa ke XXI yang memerintah antara tahun 1901-1905,
40

 yaitu salah 

satu kerajaan yang tergabung dalam lima Kerajaan Ajattappareng. Meskipun dalam 

usianya yang tergolong sangat muda, namun beliau tidak menemui kendala berarti 

dalam menjalankan pemerintahan, mengingat bahwa Andi Mappanyukki Sultan 

Ibrahim lahir dari lingkungan keluarga raja yang ketat. Sejak saat itu karier politik 

Andi Mappanyukki dimulai, beliau memulai saat kondisi politik kerajaan-kerajaan 

besar di Sulawesi Selatan seperti Gowa dan Bone mendapat tekanan berat dari 

Belanda, sehingga situasi tersebut berdampak pada diri beliau. Andi Mappanyukki 

Sultan Ibrahim harus melibatkan diri untuk mengambil bagian dalam konflik yang 

                                                           
39

Muhlis Hadrawi, dkk., Lontara Sakke‟ Attoriolong Bone Transliterasi dan Terjemahan, h. 

514.  
40

Syahrir Kila, Hubungan Kerajaan Suppa dan Bone (Cet. I; Makassar: De La Macca, 2013), 

h. 48.  
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terjadi di Kerajaan Gowa, karena selain adanya hubungan darah, Andi Mappanyukki 

Sultan Ibrahim juga menjabat sebagai Letnan pada Tentara Kerajaan Gowa.
41

 

Bertepatan pada tanggal 2 April 1931 dinobatkanlah Andi Mappanyukki 

Sultan Ibrahim di Watampone, ibu kota Kerajaan Bone, sebagai raja Bone yang ke 

XXXII. Pada waktu menjadi Raja Bone Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim 

menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang yang mempunyai harga diri yang tinggi 

dan memiliki kepribadian yang kuat. Beliau tidak begitu saja mau didikte oleh 

Belanda. Beliau tidak segan-segan membela kepentingan rakyatnya meskipun beliau 

harus berhadapan dengan pemerintah Belanda.
42

 

Pada tanggal 6 Februari 1957 Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim diangkat 

sebagai Bupati Bone ke IV. Akan tetapi, jabatannya sebagai Bupati Bone ke IV hanya 

dijalani selama kurang lebih tiga tahun lamanya, karena pada tahun 1960 Andi 

Mappanyukki Sultan Ibrahim memohon kepada pemerintah Rapublik Indonesia untuk 

diberhentikan dari jabatannya dengan alasan usia. Berkat keteguhan dan ketegasan 

serta jasa-jasa beliau terhadap bangsa dan negara Indonesia, maka Pemerintah Negara 

Republik Indonesia menganugrahinya berbagai macam bintang tanda jasa dan 

penghargaan antara lain: Tanda Jasa Pahlawan, Tanda Penghargaan Angkatan Perang 

Republik Indonesia di Sulawesi Selatan dan Tenggara, Tanda Kehormatan 

                                                           
41

Muhammad Amir, dkk., Pahlwan Nasional dari Sulawesi Selatan (Cet. I; Makassar: Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Sulawesi Selatan, 2008), h. 17. 

42
Andi Palloge Petta Nabba, Sejarah Kerajaan Tanah Bone (Masa Raja Pertama dan Raja-

Raja Kemudiannya Sebelum Masuknya Islam Sampai Terakhir), h. 210.  
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Satyalencana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan, Tanda Kehormatan Satyalencana 

Karya Satya, Gelar Mahaputra oleh Pemerintah Republik Indonesia.
43

 

Berdasarkan pada uraian diatas, bahwa perkembangan Islam di Kerajaan Bone 

sangat berpengaruh besar bagi kehidupan masyarakat di Kerajaan Bone, maka dengan 

demikian penulis tertarik serta terdorong untuk mengangkatnya menjadi sebuah 

penelitian yang dapat dijadikan sebagai topik pembahasan dalam dunia akademik. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat dan melakukan penelitian dengan 

judul, “Perkembangan Islam di Kerajaan Bone: Studi Peranan Andi Mappanyukki 

Sultan Ibrahim (1931-1946)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka yang 

menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan penelitian ini adalah “ Bagaimana 

Peranan Andi Mappanyukki Terhadap Perkembangan Islam di Kerajaan Bone”. 

Untuk memperoleh pembahasan secara detail dan terarah, maka pokok permasalahan 

dijabarkan dalam rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi Kerajaan Bone menjelang kepemimpinan Andi 

Mappanyukki Sultan Ibrahim? 

2. Bagaimana strategi Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim dalam perkembangan 

Islam di Kerajaan Bone? 

                                                           
43

Muhammad Amir, dkk., Pahlwan Nasional dari Sulawesi Selatan, h. 35. 
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3. Bagaimana implikasi perjuangan Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim dalam 

perkembangan Islam di Kerajaan Bone? 

C. Pengertian Judul 

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan baik, maka perlu dijelaskan 

pengertian batasan setiap kata yang menjadi fokus pada penelitian ini. Demikian juga 

diakhir alinea dalam sub bab ini akan dijelaskan pengertian judul secara konfrehensif 

tentang “Perkembangan Islam di Kerajaan Bone: Studi  Peranan Andi Mappanyukki 

Sultan Ibrahim (1931-1946)”. 

1. Kata “perkembangan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

perkembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan.
44

 Dan lebih 

dijelaskan lagi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya WJS 

Poerwadarminta, bahwa perkembangan adalah perbuatan menjadikan 

bertambah, berubah sempurna (pikiran, pengetahuan, dan sebagainya).
45

 

2. Kata “Islam” diartikan sebagai ajaran Tuhan yang universal, disampaikan 

kepada seluruh makhluk dengan perantaraan para Nabi dan Rasul, sesuai 

dengan tempat dan masa tertentu. Islam sebagai ajaran yang universal tersebut 

diterjemahkan sebagai sikap pasrah dan tunduk sepenuhnya kepada Allah.
46

 

                                                           
44

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasioanl 

Indonesia, 2014), h. 201.  

45
Sukiman, Perkembangan Media Pembelajaran (Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 

2012), h. 53.  

46
Azhari Akmal Tarigan, Islam Mazhab HMI: Tafsir Tema Besar Nilai Dasar Perjuangan 

(NDP) (Cet. I; Jakarta: Kultura GP Press Group, 2007), h. 6.   
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3. Kerajaan Bone adalah termasuk salah satu kerajaan yang berpengaruh dan 

sangat disegani di Sulawesi Selatan.  Kerajaan Bone sekarang merupakan 

salah satu Kabupaten Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan yang memiliki 

paling banyak kecamatan jika dibandingkan daerah tingkat II lainnya. 

Wilayah ini diperkirakan mulai berkembang menjadi suatu kerajaan pada 

akhir abad XIV, ketika tujuh desa di sekitar Watampone bersatu di bawah 

kekuasaan Arumpone. Kerajaan ini berkembang dan memiliki pengaruh yang 

sangat besar, tidak saja oleh penaklukan yang dilakukannya tetapi juga 

bergabungnya beberapa kerajaan-kerajaan kecil secara sukarela.
47

 

4. Kata “peranan” menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang 

diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa 

Inggris peranan disebut role yang defenisinya adalah person‟s task or duty in 

undertaking. Artinya tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau 

pekerjaan.
48

 Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan 

dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan 

peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu 

peristiwa.
49

 

                                                           
47

Suriadi Mappangara, Kerajaan Bone dalam Sejarah Politik Sulawesi Selatan Abad XIX 

(Cet. I; Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2004), h. 10.  

48
Hasan Mukmin, Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) 

dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung (Lampung: Pusat Penelitian dan 

Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung, 

2014), h. 62.  

` 49
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 

2007), h. 854.  
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5. Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim adalah seorang raja Bone ke XXXII, pada 

usia ke 16 tahun beliau pernah menjabat sebagai Datu Suppa ke XII, Andi 

Mappanyukki juga pernah menjabat sebagai Letnan Tentara Kerajaan Gowa. 

Beliau dikenal sebagai orang yang memiliki sikap teladan dan sangat taat 

dalam menjalankan syariat Islam. Selain kontribusinya dalam perkembangan 

Islam, Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim merupakan sosok pejuang dalam 

melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda untuk kemerdekaan 

Indonesia. Peran-peran itulah yang membuat beliau dinobatkan sebagai 

Pahlwan Nasional Indonesia. 

D. Kajian Pustaka 

Penelusuran terhadap berbagai sumber yang memiliki relevansi dengan pokok 

permasalahan dalam penelitian ini telah penulis lakukan. Tujuan pengkajian pustaka 

antara lain agar fokus penelitian tidak terjadi pengulangan dari penelitian-penelitian 

sebelumnya melainkan akan muncul sisi lain yang signifikan untuk diteliti dan 

dikembangkan. Adapun buku atau karya tulis ilmiah yang dianggap relevan dengan 

objek penelitian diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Ridhwan, Pendidikan Islam Masa Kerajaan Bone: Sejarah, Akar dan Corak 

Keilmuan Serta Peranan Kadi, tahun 2016. Buku ini membahas tentang 

esksistensi Islam di Kerajaan Bone serta perkembangan Islam yang dilakukan 
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oleh beberapa raja-raja Bone, yang ditandai dengan adanya sumbangsi 

terhadap perkembangan Islam di Kerajaan Bone.
50

  

2. Ridhwan, “Studi Historis Tentang Peranan Kadi dalam Pengembangan 

Pendidikan Islam di Bone”, tahun 2015. Disertasi ini membahas tentang usaha 

Kadi Bone dalam mengembangkan pendidikan Islam di Kerajaan Bone.
51

 

3. Rahmawati, “Transformasi Budaya Islam di Kerajaan Bone pada Abad ke 

17”, tahun 2016. Jurnal ini membahas mengenai proses pengislaman di 

Sulawesi Selatan tidak dapat terlepas dari proses Islamisasi Kerajaan Gowa 

pada tahun 1605 lalu mengislamkan Kerajaan Bone.
52

 

4. Rahmawati dan Andi Reni, “Dinamika Islam dan Politik Kerajaan Bone 

Sebelum dan Setelah Memeluk Islam”, tahun 2017. Jurnal ini membahas 

tentang masuknya Islam di Kerajaan Bone serta perkembangan Islam yang di 

lakukan oleh raja-raja Bone terutama Raja Bone Andi Mappanyukki. 

Perkembangan Islam sangat nampak dari segala aspeknya ketika dipimpin 

oleh Raja Bone Andi Mappanyukki, karena kehidupan keagamaan meningkat, 

komitmen terhadap ajaran Islam diwujudkan dengan kepedulian menerapkan 

nilai-nilai keagamaan bagi masyarakat Bugis Bone.
53

 

                                                           
50

Ridhwan, Pendidikan Islam Masa Kerajaan Bone: Sejarah, Akar dan Corak Keilmuan Serta 

Peranan Kadi, h. 42.  

51
Ridhwan, “Studi Historis Tentang Peranan Kadi dalam Pengembangan Pendidikan Islam di 

Bone”, Disertasi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2015), h. 212. 
52

Rahmawati dan Mohd. Azizuddin Mohd. sani, “Transformasi Budaya Islam di Kerajaan 

Bone pada abad ke 17”, Jurnal Adabiyah 16, no.1 (2016): h. 27. 
53

Rahmwati dan Andi Reni, “Dinamika Islam dan Politik Kerajaan Bone Sebelum dan Setelah 

Memeluk Islam”: h. 179. 
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5. Ahmad Ridha, “Islamisasi Kerajaan Bone”, tahun 2013. Tesis ini membahas 

tentang Proses Islamisasi yang dilakukan oleh Kerajaan Gowa dan Tallo 

kepada tiga kerajaan yang bergabung dalam Tellumpoccoe yaitu Kerajaan 

Bone, Kerajaan Soppeng dan Kerajaan Wajo.
54

 

6. Abubakar, “Kontribusi Al-Madrasah Amiriyyah Al-IslamiyyahWatampone 

Terhadap Pendidikan Islam di Bone”, tahun 2020. Jurnal ini membahas 

tentang sejarah bendirinya pendidikan Islam formal pertama di Kerajaan Bone 

yaitu Al-Madrasah Amiriyyah Al-Islamiyyah dan kontribusi madrasah yang 

sampai saat ini masih ada dikalangan masyarakat. 

7. Ridhwan, “Masjid Sebagai Pusat Pendidikan Islam Pada Masa Kerajaan 

Sampai Masa Orde Lama di Bone, Sulawesi Selatan”, tahun 2019. Jurnal ini 

membahas tentang perkembangan Islam yang pesat dan dibangunnya Masjid 

Raya Watampone oleh Andi Mappanyukki sebagai raja Bone XXXII bersama 

dengan Kadi Bone KH. Abdul Hamid.
55

 

8. Andi Palloge Petta Nabba, Sejarah Kerajaan Tanah Bone (Masa Raja 

Pertama dan Raja-Raja Kemudiannya Sebelum Masuknya Islam Sampai 

Terakhir), tahun 2006. Buku ini membahas tentang raja pertama di Kerajaan 

Bone sebeulm masuknya Islam di Kerajaan Bone sampai dengan raja terakhir 

                                                           
54

Ahmad Ridha, “Islamisasi Kerajaan Bone”, Tesis (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 

2013), h. 5. 
55

Ridhwan, “Masjid Sebagai Pusat Pendidikan Islam Pada Masa Kerajaan Sampai Masa Orde 

Lama di Bone, Sulawesi Selatan”, Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA 20, no. 1 (Agustus 2019), h. 92. 
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setelah masuknya Islam dan perkembangan Islam yang dilakukan oleh raja-

raja Bone. 

9. Tim Aksara, Biografi Pahlawan Andi Mappanyukki, Buku ini membahas 

tentang diangkatnya Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim sebagai raja Bone ke 

XXXII sampai dengan perjuangannya hingga kemerdekaan.
56

 

Dari beberapa buku karya tulis diatas, secara umum relevan dengan Tesis ini. 

Namun secara khusus ada perbedaan sebeb buku dan karya tulis lainnya hanya 

menyinggung perkembangan Islam di Kerajaan Bone pada masa Andi Mappanyukki 

Sultan Ibrahim, sedangkan Tesis ini menjelaskan secara rinci mengenai peran Andi 

Mappanyukki Sultan Ibrahim dalam melakukan perkembangan Islam di Kerajaan 

Bone. Bagi peneliti, penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya. 

Hal ini dapat ditelusuri dari fokus penelitian yang bertumpu pada peranan Andi 

Mappanyukki Sultan Ibrahim terhadap perkembangan Islam di Kerajaan Bone yang 

dapat dilihat dari aspek keagamaan, kebangsaan dan sosial-budayanya. Selain itu, 

penelitian ini bersifat penelitian pustaka (library research), yang mana peneliti 

menganalisa literatur-literatur yang berkaitan dengan Andi Mappanyukki Sultan 

Ibrahim. 
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Tim Aksara,  Biografi Pahlawan Andi Mappanyukki  (Makassar: CV. Aksara, 2008), h. 7.  
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E. Kerangka Teoretis 

Pemimpin dalam bahasa Inggris disebut “leader”. Kegiatannya disebut 

kepemimpinan atau leadership.
57

 Dari kata dasar leader berarti pemimpin dan akar 

katanya to lead yang terkandung beberapa arti yang saling erat berhubungan: 

bergerak lebih awal, berjalan di awal, mengambil langkah awal, berbuat paling dulu, 

mempelopori, mengarahkan pikiran-pendapat orang lain, dan menggerakkan orang 

lain dalam pengaruhnya.
58

 

Pemimpin terbagi dua, yakni pemimpin formal dan pemimpin informal. 

Pemimpin formal adalah orang yang oleh organisasi atau lembaga tertentu ditunjuk 

sebagai pemimpin, berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku 

suatu jabatan dalam struktur organisasi, dengan segala hak dan kewajiban yang 

berkaitan dengannya, untuk mencapai sasaran organisasi.
59

 Pemimpin informal 

adalah adalah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai 

pemimpin, namun karena ia memiliki kualitas unggul, ia mencapai kedudukan 

sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu 

kelompok atau masyarakat. 

Menurut Yulk yang dikutip oleh Ni Putu Depi Yulia Peramesti dan Dedi 

Kusmana, bahwa kepemimpinan adalah proses menghargai orang lain untuk 

memahami dan menyepakati tentang apa yang perlu untuk dilakukan dan bagaimana 

                                                           
57

Yunasril Ali, Kepemimpinan dalam Perspektif Islam (Bandung: Angkasa, 2008), h. 102.  

58
Baharuddin dan Umiarso,  Kepemimpinan Pendidikan Islam (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 

2012), h. 47.  

59
Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 9.  
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hal tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, dan proses memfasilitasi usaha 

individu atau kelompok (kolektif) untuk memenuhi tujuan-tujuan utama.
60

 Sedangkan 

menurut Kartono bahwa teori kepemimpinan adalah penggenaralisasian satu seri 

perilaku pemimpin dan konsep-konsep kepemimpinannya, dengan menonjolkan latar 

belakang historis, sebab-musabab timbulnya kepemimpinan, persyaratan menjadi 

pemimpin, sifat-sifat utama pemimpin, tugas pokok, dan fungsinya, serta etika profesi 

kemimpinan.
61

 

Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini didasarkan oleh teori Erving 

Goffman yaitu teori peran sosial. Ervin Goffman memandang peran sosial sebagai 

salah satu konsep norma yang paling sentral, yang didefenisikan dalam kerangka pola 

perilaku atau norma diharapkan dari orang yang menduduki posisi tertentu dalam 

struktur sosial. Teori dari Ervin Goffman ini mengkaji mengenai keahlian dramatik 

dalam kehidupan sehari-hari yang akan membawa kesan pada masyarakat.
62

 Teori 

Ervin Goffman digunakan untuk menganalisis peran Andi Mappanyukki Sultan 

Ibrahim dalam perkembangan Islam di Kerajaan Bone sebagai seorang pejuang 

pemimpin di masyarakat Bone. 

Selanjutnya teori peran yang dikemukakan oleh Bruce J. Cohen, 

mendefenisikan peran sebagai perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari 

                                                           
60

Ni Outu Depi Yulia Peramesti dan Dedi Kusmana, Kepemimipinan Ideal Pada Era Generasi 

Milenial, Jurnal Manajemen Pemerintahan 10, no. 1 (Maret, 2018): h. 74. 

61
Kartini Kartono,  Pemimpin dan Kepemimpinan, h. 27  

62
Diah Retno Dwi Hastuti, dkk., Ringkasan Kumpulan Mazhab Teori Sosial: Biografi, 

Sejarah,  Saran dan Kritikan (Cet.I; Makassar: CV. Nur Lina, 2018), h. 112-113.  
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seseorang yang memiliki status tertentu.
63

 Dari teori diatas yang dikemukakan oleh 

Bruce J. Cohen memeliki relevansi dengan peran yang dilakukan oleh Andi 

Mappanyukki Sultan Ibrahim di Kerajaan Bone. 

Berdasarkan kedua teori tersebut menjelaskan bahwa Andi Mappanyukki 

Sultan Ibrahim berperan dalam perkembangan Islam di Kerajaan Bone serta beliau 

dikenal sebagai seorang tokoh pejuang dan pemimpin dalam kemerdekaan. Sehingga 

kerangka teori penelitian tentang Perkembangan Islam Pada Kerajaan Bone: Studi 

Pada Peranan Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim dapat diilustrasikan sebagai berikut: 
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Bruce J. Cohen, Theory and Problems of Introduction to Sociology, terj. Sahat Simamora, 

Sosiologi: Suatu Pengantar (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 76-78.  
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian didefenisikan sebagai cara atau langkah-langkah dalam 

melakukan penelitian. Atau metode penelitian merupakan penjabaran secara teknis 

tentang (serangkaian atau sekumpulan) metode-metode penelitian yang digunakan 

dalam sebuah penelitian. Metode penelitian itu sendiri lebih merujuk kepada suatu 

cara-cara yang diikuti atau dipedomani dalam melaksanakan sebuah penelitian. Jadi 

jelas, bahwa metode penelitian lebih bersifat praktis dalam menjabar cara atau 

langkah-langkah yang akan digunakan dalam teknis penelitian yang akan dilakukan.
64

 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Strauss 

dan Corbin sebagaimana yang dikutip oleh Wiratna Sujarweni
65

, penelitian kualitatif 

adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat 

dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara 

lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat 

digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, 

fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain. 

Dalam mengumpulkan dan memperoleh data, penelitian ini menggunakan 

penelitian kepustakaan (library research).
66

 Penelitian kepustakaan (library research) 

                                                           
64

Sukiati, Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar (Cet. I; Medan: CV. Manhaji, 2016), h. 

10.  

65
V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 

2014), h. 6.  

66
Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 31. 



26 
 

26 
 

adalah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan 

menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, 

catatan kisah-kisah sejarah atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan 

obyek penelitian.
67

 

2. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan
68

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Pendekatan Agama 

Pendekatan agama merupakan pendekatan yang mengacu pada pemahaman 

keagamaan yang menekankan pada keyakinan dan simbol yang dianut oleh lapisan 

masyarakat. 

b. Pendekatan Politik 

Pendekatan politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan 

dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan 

mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat. 

Pendekatan ini menunjukkan perilaku atau tingkah laku manusia baik berupa 

kegiatan, aktivitas ataupun sikap yang tentunya bertujuan akan mempengaruhi atau 

mempertahankan tatanan kelompok masyarakat dengan menggunakan kekuasaan.
69
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M. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 27.  

68
Pendekatan adalah sudut pandang yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisa suatu 

masalah. Dari perspektif  mana peneliti melihatnya, dimensi mana yang dipertimbangkan, dan elemen-

elemen mana yang perlu di ungkapkan. Hasil kajian tersebut ditentukan dari jenis pendekatan yang 

digunakan. Sartono Kartodirjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah (Cet. II; Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 4.   

69
Abdulkadir B. Nambo dan Muhammad Rusdianto Puluhulua, Memahami Tentang Beberapa 

Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik), Jilimbar 21, no. 2 (2005): h. 265. 
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c. Pendekatan Sosiologi 

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan 

perhatian pada segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk 

mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat.
70

 Pendekatan sosiologi adalah 

pendekatan yang menggambarkan keadaan masyarakat, hubungan antara sesama 

manusia, hubungan antara kelompok didalam proses kehidupan bermasyarakat. 

Rekontruksi suatu peristiwa yang menggunakan pendekatan ini didalamnya 

akan terungkap segi-segi sosial dari peristiwa tersebut. Tujuan dari penggunaan 

pendekatan sosiologi dalam merekontruksi sejarah ialah untuk memahami arti 

subjektif dari pelaku sosial, bukan semata-mata menyelidiki arti objektifnya. Dengan 

demikian pengkajian sejarah lebih mengarah kepada pencarian arti dari tindakan 

individual berkenaan dengan peristiwa-peristiwa kolektif.
71

 

d. Pendekatan Budaya 

Titik temu antara budaya dan sejarah sangat jelas, keduanya mempelajari 

tentang manusia. Bila sejarah menggambarkan manusia pada masa lampau maka 

gambaran itu mencakup unsur-unsur kenbudayaannya. Unsur-unsur itu antara lain, 

kepercayaan, mata pencaharian, dan teknologi.
72
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Agus Sudarsono dan Agustina Tri Wijayanti, Pengantar Sosiologi (Yogyakarta: Universitas 

Negeri Yogyakarta, 2016), h. 7.  

71
Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, Pengantar Ilmu Sejarah (Cet. IV; 

Yogyakarta: Ombak, 2015), h. 95.  

72
Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, Pengantar Ilmu Sejarah, h. 94.  
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3. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh.
73

 

Pengumpulan data sangat penting karena tanpa adanya data, maka hasil penelitian 

tersebut diragukan keotentikannya. Adapun sumber data yang diperlukan dari 

penelitian library research (penelitian pustaka) dalam penelitian ini menggunakan 

sumber data sekunder dan sumber data primer. Sumber data sekunder yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini berupa buku-buku, artikel, jurnal maupun tulisan-

tulisan yang relevan dengan penelitian ini.
74

 Adapun sumber data primer Lontara 

Sakke’ Attoriolong Bone Transliterasi dan Terjemahan. 

4. Langkah-langkah Penelitian 

Adapun tahapan metode penulisan sejarah yang digunakan dalam penelitian 

adalah sebagai berikut: 

a. Heuristik (Pengumpulan Data) 

Heuristik adalah fase pengumpulan dan pencarian sumber-sumber sejarah, 

yang disebut data historis. Heuristik seringkali merupakan keterampilan dalam 

menemukan, menangani dan menyempurnakan referensi atau mengklarifikasi dan 

memelihara catatan.
75

 Penulisan terjadi karena tersedianya sumber-sumber sejarah 
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V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 

2014), h. 45. 

74
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 15.  

75
Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 

h. 69.  
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yang memberikan penjelasan tentang peristiwa masa lampau yang terdapat dalam 

buku-buku tertulis.
76

 

b. Kritik Sumber (Verifikasi) 

Setelah mengumpulkan beberapa sumber dalam tahapan heuristik, maka 

langkah selanjutnya melakukan penyaringan data atau menyeleksi sumber yang lebih 

faktual dan terjamin keasliannya. 

Kritik sumber terbagi menjadi dua, yaitu kritik internal dan kritik eksternal. 

Kritik internal adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan kesahihan atau 

kredibilitas sumber dengan menguji data yang telah dikumpulkan dengan cara 

menganalisis dan menjabarkan isi data tersebut. Kritik eksternal adalah cara yang 

dilakukan guna mendapatkan keaslian dan keotentikan sumber sehingga dapat 

digunakan sebagai sumber sejarah. Kritik ini digunakan untuk menguji informasi dari 

satu sumber dengan sumber lainnya.
77

 

c. Interpretasi 

Setelah mendapatkan fakta yang diakui kredibilitasnya, langkah selanjutnya 

adalah melakukan interpretasi atau tahap penafsiran. Interpretasi adalah penafsiran 

makna fakta dan hubungan antara satu fakta dengan fakta yang lain. Dalam hal ini, 

penulis mencoba membandingkan data yang ada kemudian penulis menentukan data 
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Suharto W. Pranoto, Teori dan Metodologi Sejarah (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 31.  
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Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah, h. 69.   
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yang berhubungan dengan fakta yang diperoleh, lalu kemudian menarik 

kesimpulan.
78

 

d. Historiografi 

Historiografi merupakan fase akhir dari seluruh rangkaian penulisan dan 

merupakan proses penyusunan fakta-fakta ilmiah yang telah diperoleh dan diseleksi 

sehingga menghasilkan suatu bentuk karya ilmiah. Historiografi disini merupakan 

cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian yang dilakukan. Penulisan 

hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang proses 

penelitian sejak fase perencanaan sampai penarikan kesimpulan sebagai fase akhir.
79

 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian membahas terkait apa yang ingin dicapai dari penelitian dan 

biasanya selalu menuliskan hal apa yang ingin dicapai dari rumusan masalah. Adapun 

tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk merekonstruksi dan menganalisis kondisi Kerajaan Bone menjelang 

kepemimpinan Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim. 

b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi Andi Mappanyukki Sultan 

Ibrahim dalam perkembangan Islam di Kerajaan Bone 

c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implikasi perjuangan Andi 

Mappanyukki Sultan Ibrahim dalam perkembangan Islam di Kerajaan Bone. 
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Abd. Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, Pengantar Ilmu Sejarah, h. 49.  
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2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut: 

a. Kegunaan Ilmiah 

1) Untuk memahami lebih mendalam lagi terkait dengan tokoh-tokoh yang 

pernah mengembangkan Islam di Kerajaan Bone. 

2) Untuk memahami peran Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim dalam 

mengembangkan Islam di Kerajaan Bone. 

3) Diharapkan  dalam penelitian ini dapat memnerikan kontribusi bagi kekayaan 

khasanah budaya, khususnya kebudayaan Islam. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Untuk membangun kesadaran masyarakat dalam mengenal dan mengetahui 

tokoh-tokoh pahlwan terutama tokoh-tokoh yang telah mengembangkan 

Islam. 

2) Untuk membangun kesadaran masyarakat dalam menghargai tokoh-tokoh 

yang telah memberikan kontribusi di msyarakat, seperti Andi Mappanyukki 

Sultan Ibrahim dan menjadikannya patron dalam bertingkah laku di 

masyarakat. 

3) Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para sejarawan, pendidik, 

mahasiswa dan peneliti dalam kajian studi tokoh khususnya Andi 

Mappanyukki Sultan Ibrahim. 
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BAB II 

LATAR BELAKANG KEHIDUPAN ANDI MAPPANYUKKI SULTAN 

IBRAHIM DAN SEJARAH KERAJAAN BONE 

 

A. Latar Belakang Kehidupan Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim 

1. Asal-Usul 

Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim dilahirkan di Jongaya pada tahun 1885 M. 

Beliau seorang bangsawan yang berdarah Gowa, Bone, dan Barru.
1
 Ayahnya bernama 

I Makkulau Daeng Serang Karaeng Lembangparang Sultan Husain Tu Menanga ri 

Bundu’na dan Ibunya bernama I Cella We Tenripada Arung Alitta. I Makkulau 

Karaeng Lembangparang Sultan Husain adalah putra raja Gowa XXXIII (1893-1895 

M), I Mallingkang Daeng Nyonri Karaeng Katangka Sultan Muhammad Idris Tu 

Menanga ri Kalabbirinna dan istrinya bernama Sultanah Sitti Aisyah Bau 

Tenripadang Arung Barru. Sedangkan I Cella We Tenripada Arung Alitta adalah 

putri dari raja Bone XXVII (1845-1857 M), La Parenrengi Ahmad Saleh Arumpugi 

Matinroe ri Ajabbenteng dan istrinya bernama We Tenriawaru Besse Kajuara 

Matinroe ri Majennang Raja Bone XXVIII (1858-1860 M).
2
 

                                                           
1
Drs. Rimba Alam A. Pangerang, dkk., Andi Pangerang Pettarani (Cet. I; Makassar: Pustaka 

Refleksi, 2007), h. 75. 

2
Abd. Razak Daeng Patunru, Sejarah Gowa (Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi 

Selatan, 1967), h. 108. Lihat, Andi Muh. Ali, Bone Selayang Pandang (Watampone: Damai, 1986), h. 

62-63. Lihat, Abd. Razak Daeng Patunru, Sejarah Bone (Cet. II; Ujung Pandang: 1989), h. 255-257. 
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Ayah Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim, yaitu I Makkulau Daeng Serang 

yang kemudian diangkat menjadi raja Gowa XXXIV (1895 M). Beliau telah tercatat 

dengan dalam sejarah dengan nama I Makkulau Daeng Serang Karaeng 

Lembangparang Sultan Husain Tu Menanga ri Bundu’na. Dari bahagian terakhir 

namanya Tu Menanga ri Bundu’na, yang berarti “orang yang gugur atau meninggal 

dalam peperangan”. Raja Gowa I Makkulau, adalah seorang pejuang yang pantang 

menyerah dan rela mengorbankan jiwanya dalam melakukan perlawanan atau 

peperangan terhadap pemerintah Belanda. Dengan semangat kepahlawanan 

“kualleangngi tallanga natowalia”, yang berarti “pantang mundur atau menyerah 

sebelum atau tanpa hasil”, yang telah diperankan oleh rakyat dan raja-raja Gowa pada 

abad XVII, ternyata tetap berkobar di dada dan tetap diperankan dalam abad XX. 

Kemudian, jika disimak dari gelar lain yang diberikan oleh rakyat atau masyarakat 

kepadanya dengan sebutan Tu Lengka ri Bundu’na, yang berarti “orang yang 

bersembunyi atau berlindung di balik peperangan”. Begitu pula gelar Lanyyaka ri 

Pabbundukang atau Ilanga ri Pabbundukang  yang berarti “orang hilang dalam 

peperangan”.
3
 

Demikian pula asal-usul Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim dari garis 

keturunan ibunya, yaitu raja Bone XXVIII (1858-1860 M), We Tenriawaru Besse 

Kajuara Matinroe ri Majennang. Meskipun beliau seorang perempuan yang 

mempunyai tanggung jawab sebagai seorang ibu dari anak-anaknya dan seorang istri 

                                                           
3
Sagimun M.D., Andi Pangerang Petta Rani Hasil Karya dan Pengabdian (Jakarta: 

Depdikbud, 1982/1983), h. 33. Lihat, Hamid Abdullah, Andi Pangerang Petta Rani Profil Pemimpin 

Yang Maninggal Dengan Rakyat (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1991), h. 12-13.  
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dari suaminya, tetapi dalam sejarah pemerintahannya di abad XIX, ia telah dua kali 

memimpin rakyat dalam melakukan peperangan melawan Belanda, yaitu Perang 

Bone Kedua (De Tweede Bonische Expeditie) pada tahun 1859 M dan Perang Bone 

Ketiga (De Derde Bonische Expeditie) pada tahun 1860 M. Atas kegagalan Belanda 

yang dipimpin oleh General Mayor E.C.C. Steinmenz untuk menaklukkan Kerajaan 

Bone pada tahun 1859 M, maka dilancarkan ekspedisi secara besar-besaran dibawah 

pimpinan Luttenant General Switen untuk menaklukkan Kerajaan Bone pada tahun 

1860 M. Walaupun Raja Bone We Tenriawaru Besse Kajuara yang mendapat 

dukungan dari segenap rakyatnya memberikan perlawanan habis-habisan dalam 

kedua peperangan itu, tetapi pada penghujung pertarungan mati-matian dalam 

peperangan 1860 M, pihak Belanda yang akhirnya keluar sebagai pemenang. Raja 

Bone We Tenriawaru Besse Kajuara, bersama pengikut-pengikutnya yang setia 

terpaksa meninggalkan daerah Bone menuju Suppa.
3
 

Demikianlah gambaran secara singkat tentang asal-usul Andi Mappanyukki 

Sultan Ibrahim. Sebagai suatu keluarga pejuang yang pantang menyerah dan rela 

mengorbankan harta bendanya, mahkota kerajaannya, dan bahkan jiwanya sekalipun 

dalam perjuangan melawan pemerintah Belanda. 

2. Dunia Kanak-Kanak 

Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim dilahirkan pada masa penjajahan kolonial 

Belanda, merupakan karunia dari Tuhan bagi pasangan suami istri I Makkulau Daeng 

                                                           
3
Abdurrazak Daeng Patunru, dkk., Sejarah Bone (Cet, II; Ujung Pandang: Yayasan 

Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1989), h. 267. 
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Serang Karaeng Lembangparang dan I Cella We Tenripada Arung Alitta. Oleh karena 

itu, kedua orang tuanya dan segenap anggota kerabat serta lingkungan masyarakatnya 

senantiasa menumpukkan harapan kepadanya untuk menjadi seorang manusia yang 

dapat berbakti kepada orang tua, terpuji tingkah lakunya, dan kelak menjadi 

pemimpin yang disegani serta dihormati di masyarakat. Itulah sebabnya Andi 

Mappanyukki Sultan Ibrahim, sejak masa kanak-kanak selalu ditempah dengan 

pendidikan moral dan etika oleh orang tua dan anggota kerabatnya, termasuk 

kelompok pemangku adat. Penilaian masyarakat kepada Andi Mappanyukki Sultan 

Ibrahim, baik yang menyangkut soal moral dan etika maupun yang menyangkut soal 

kehidupan religius, merupakan patokan untuk memperoleh simpati atau dukungan 

dari masyarakat secara keseluruhan. Petuah-petuah yang telah diberikan oleh ayahnya 

dan anggota kerabat terdekat yang berada dalam siklus kehidupannya, tertanam 

dengan baik dalam diri Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim, sehingga ia menjadi 

manusia yang berhati mulia, dermawan, dan bertanggung jawab dalam kehidupan 

masyarakat. Semua tingkah laku yang disebutkan ini terlihat dalam dunia realitas 

ketika Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim telah melibatkan diri secara langsung 

dalam kehidupan masyarakat. 

Kehidupan Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim pada usia sekitar tujuh sampai 

sepuluh tahun dilakukan pembinaan secara intentif dari ayahnya. Ketika Andi 

Mappanyukki Sultan Ibrahim berusia delapan tahun, kakeknya diangkat dan dilantik 

menjadi raja Gowa  ke XXXIII pada tahun 1893 M. Kurang lebih setahun menduduki 

tahta kerajaan, I Malingkaang Daeng Nyonria Karaeng Katangka Sultan Muhammad 
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Idris Tu Menanga ri Kalabbiranna, terpaksa menandatangani pembaharuan Perjanjian 

Bongaya pada tanggal 26 Oktober 1894 M. Perjanjian ini pada dasarnya menuntut 

pemerintahan Kerajaan Gowa untuk menyatakan taat dan tunduk pada Belanda serta 

Kerajaan Gowa merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda.
4
 Maka tidak dapat 

disangkal jika situasi politik yang dialami oleh Kerajaan Gowa saat itu, juga turut 

mempengaruhi kehidupan keluarga Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim dan sikap 

permusuhan terhadap Belanda turut membentuk kepribadian Andi Mappanyukki 

Sultan Ibrahim. 

Pada saat Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim berumur sepuluh tahun, Raja 

Gowa I Mallingkang Daeng Nyonri Karaeng Katangka Sultan Muhammad Idris Tu 

Menanga ri Kalabbirinna meninggal dunia. Ia kemudian digantikan oleh putra 

sulungnya, yaitu I Makkulau Daeng Serang Karaeng Lembangparang Sultan Husain 

Tu Menanga ri Bundu’na sebagai raja Gowa ke XXXIV pada tahun 1895 M.
5
 Andi 

Mappanyukki sultan Ibrahim sebagai putra raja Gowa yang berstatus Anak Pattola/ 

Anak Ti‟no, dapat dipahami jika ia ditempah atau dibina mentalnya secara intensif 

oleh ayanhya dan anggota kerabatnya sedemikian rupa, agar kelak dimasyarakat ia 

dapat menjadi seorang pemimpin yang melekat di hati rakyat, yang dicintai oleh 

masyarakat dan menjadi tumpuan harapan dari rakyat atau masyarakat yang 

dipimpinnya. 
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Abdurrazak Daeng Patunru, Sejarah Gowa, h. 99-100.  

5
Abdurrazak Daeng Patunru, Sejarah Gowa, h. 108-109.  
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Demikian secara singkat kehidupan keluarga dan dunia realitas Andi 

Mappanyukki Sultan Ibrahim di masa kecil. Perjalanan hidup dan kehidupannya di 

masa kecil telah menempahnya menjadi seorang manusia yang mengenal dan 

memahami kehidupan lingkungan masyarakatnya dengan sebaik-baiknya, meskipun 

Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim hidup dan ditempah di dalam tembok feodalisme, 

tetapi tidak menjeratnya sebagai seorang manusia yang bersifat dingin terhadap dunia 

luar atau kehidupan lingkungan masyarakatnya. Bahkan Andi Mappanyukki Sultan 

Ibrahim, di masa-masa selanjutnya telah memperlihatkan tingkah laku yang terpuji di 

masyarakat dan reputasi sosial yang mengagumkan. 

3. Masa Remaja dan Awal Karier 

Pembinaan mental yang dilakukan oleh orang tua dan segenap anggota 

kerabat terdekat yang berada dalam siklus kehidupannya sejak usia kanak-kanak, 

sehingga ketika Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim memasuki usia remaja, ia telah 

memperlihatkan kepribadian yang terpuji dalam pergaulan sosial di masyarakat. 

Kepribadian yang dimaksud, seperti rendah hati atau tidak sombong, suka memberi 

bantuan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan, berani dan teguh dalam 

pendirian, jujur, ramah terhadap siapa saja, dan taat beribadah selaku seorang muslim. 

Semua itu merupakan kunci yang menentukan karier Andi Mappanyukki Sultan 

Ibrahim selanjutnya di masyarakat. Sebab, penilaian masyrakat terhadap 

pangkaukeng seseorang merupakan patokan untuk memperoleh simpati atau 

dukungan dari masyarakat. 
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Oleh sebab itu, ketika Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim baru berumur enam 

belas tahun, ia telah diangkat dan dilantik menjadi Datu Suppa ke XXI pada tahun 

1901 M, salah satu dari lima Kerajaan Ajattapareng, yaitu Kerajaan Sidenreng, 

Rappang, Sawitto, Aliita, dan Suppa. Kelima kerajaan tersebut terikat pada suatu 

perjanjian untuk hidup dalam suatu persekutuan sebagai saudara, dan Kerajaan Suppa 

dianggap sebagai saudara tertua. Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim menggantikan 

bibinya saudara perempuan ibunya, sebagai datu Suppa.
6
 Ini merupakan awal karier 

Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim sebagai pemimpin di masyarakat. 

Selama periode kepemimpinan Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim sebagai 

datu Suppa, dapat dikatakan bahwa ia tidak pernah berperilaku yang tidak terpuji di 

masyarakat, seperti memperkosa hak orang lain, mementingkan dirinya sendiri dan 

keluarganya, bersifat angkuh dan sombong terhadap orang lain. Apa yang dijumpai 

oleh masyarakat selama kepemimpinannya yang penuh romantika dan dinamika itu 

adalah kerendahan hatinya untuk berpartisipasi dalam kehidupan rakyat. Siapa saja 

yang memerlukan bantuan serta membutuhkan nasehat dan gagasan, pasti dilayani 

dengan baik dan dengan hati yang ikhlas. Sikapnya yang terbuka dalam interakasi 

dengan semua lapisan sosial masyarakat, menyebabkan ia mengenal hati dan aspirasi 

masyarakat yang dipimpinnya. Dari hasil pengenalan apa yang berada di hati dan 

                                                           
6
Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Koloniualisme di Sulawesi Selatan (Jakarta: 

Depdikbud, 1985), h. 125. Lihat, La Side, Riwayat Ringkas Perjuangan Almarhum Haji Andi 

Mappanyukki Sultan Ibrahim Raja Bone XXXII (Ujung Pandang: BPPD Prop. Sulawesi Selatan, 
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dibenak rakyat, disitu ia mengambil kebijakan yang positif untuk memperjuangkan 

kepentingan rakyat.
7
 

Pada tahun 1901, Datu Suppa Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim termasuk 

salah seorang yang memprakarsai pertemuan raja-raja Kerajaan Lima Ajattappareng 

di Masjid Lanukkang, Parepare. Pertemuan tersebut, dimaksudkan untuk 

memperbaharui kembali Perjanjian Persaudaraan Kerajaan Lima Ajttappareng dan 

memperbaiki ketetapan adat istiadat karena adanya kelemahan-kelemahan dalam 

pelaksanaan pemerintahan dan merajalelanya orang-orang jahat. Pada pertemuan 

tersebut, selain diikuti oleh kelima raja dari Kerajaan Ajattappareng bersama 

hadatnya, La Parenrengi Karaeng Tinggimae mewakili Addattuang Sidenreng dan 

Arung Rappang bersama hadatnya. Akan tetapi juga diikuti oleh I Manggabarani 

Karaeng Mangepe, Raja Gowa I Makkulau Karaeng Lembangparang dan Arung 

Matowa Wajo sebagai peserta kehormatan atau peninjau. 

B. Sejarah Kerajaan Bone 

1. Kerajaan Bone Sebelum Islamisasi 

Tana Bone sebagai salah satu Kerajaan Bugis dalam peta Sulawesi Selatan, 

kini menjadi Kabupaten Bone setelah melalui proses sejarah yang panjang. Sebelum 

tumbuhnya masyarakat yang teratur pada masyarakat Bone, wilayah itu bernama 

Tana Bone.
8
 Namun, sebelum adanya keteraturan yang tumbuh pada masyarakat 

                                                           
7
Drs. Muhammad Arfah, dkk., Biografi Pahlawanan Andi Mappanyukki (Ujung Pandang: 

Depdikbud, 1993), h. 258-259.  
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Andi Rasdiyanah, Latoa Lontarak Tana Bone (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 
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Bone, pada masa itu manusia tidak saling menyapa dan tidak saling berbicara. 

Bahkan antara mereka terjadi perseteruan antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada 

dinamakan adat apalagi hukum. 

Sejarah Tana Bone sebagai satu kerajaan tersendiri baru mulai pada 

permulaan abad XIV ditandai dengan kedatangan Tomanurung ri Matajang bergelar 

Matasilsompoe sebagai Arumpone (raja Bone) pertama. Tomanurung dalam 

kehidupan masyarakat Bone merupakan awal terbentuknya organisasi sosial atau 

kemasyarakatan, institusi sosial, sistem politik dan sistem kekuasaan. Tomanurung 

adalah seorang makhluk yang berasal dari “dunia atas” yang kemudian turun ke bumi 

manusia Bugis yang sedang dilanda kekacauan.
9
 

Seperti halnya dengan makhluk-makhluk lainnya yang berasal dari “dunia 

atas”, Tomanurung dipercaya memiliki karakteristik yang membedakannya dengan 

manusia yang berasal dari bumi. Tomanurung dianggap memiliki kekuatan 

supernatural dan dilengkapi pula dengan benda keramat dengan data kemampuan 

melebihi benda hasil cipta manusia biasa di bumi yang berfungsi simbolik untuk 

memperkuat kewibawaan dalam kehidupan masyarakat. Benda itu disebut arajang 

atau onrosao yang dianggap kelak pemilik kerajaan.
10

 

Sekalipun Tomanurung konon dianggap dari langit akan tetapi rakyat juga 

masih meragukannya dan oleh karena itu wakil rakyat (Matoa) mengadakan 

                                                           
9
Andi Zainal Abidin Farid, “Wajo’ Pada Abad XV-XVI, Suatu Penggalian Sejarah 

Terpendam Sulawesi Selatan dari Lontarak”, Disertasi (Jakarta: Universitas Indonesia, 1979). H. 385-

386. 

10
Andi Rasdiyanah, Latoa Lontarak Tana Bone, h. 19. 
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perjanjian pemerintah dengan calon raja untuk menentukan hak dan kewajiban kedua 

belah pihak. Praktek mengadakan perjanjian demikian menurut Zainal Abidin yang 

ditulis dalam buku Andi Rasdiyanah, bahwa tidak dikenal di daerah lain Indonesia, 

bahkan di Asia dan Eropa. Itulah yang spesifik di Sulawesi Selatan karena di Eropa 

sendiri kemudian perjanjian sejenis merupakan teori belaka. Yang spesifik juga 

bahwa rumusan perjanjian tersebut datangnya dari wakil rakyat dan bukan dari calon 

raja . Calon raja sekedar mengiakan rumus yang diucapkan oleh matoa. Selain itu 

rakyat juga menciptakan counter myth, bahwa Tomanurung berbeda dengan orang 

biasa mempunyai siri‟ yang paling sempurna. Kalau ada raja yang bertingkah laku 

buruk, maka diragukanlah asal usulnya dan ia boleh dipecat. 

Walaupun konsep Tomanurung itu lebih bersifat simbolik tetapi masyarakat 

Bugis menjadikannya sebagai kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. 

Kehadiran Tomanurung dalam dunia realitas orang Bugis cukup unik, karena 

proses kehadirannya menempatkan tokoh ini secara langsung sebagai figur sentral 

dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan  dalam tulisan Hamid Abdullah, mengenai 

faktor yang mendorong Tomanurung untuk memilih kawasan yang menjadi hak waris 

orang Bugis. Sampai saat ini belum ada sumber tradisional yang dapat 

menjelaskannya. Sumber hanya menyebutkan bahwa dia berasal dari langit atau dari 

kayangan. Adapun maksud dari kedatangannya, apakah ia membawa misi khusus 

atau sekedar hanya melakukan perjalanan rutin, kemudian ketika ia menengok ke 

bawah, terpanggil jiwanya untuk turun ke bumi yaitu pada kawasan manusia Bugis 
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Makassar yang sedang dilanda kekacauan itu, semua serba tidak  jelas. Sumber hanya 

memberitakan kedatngannya secara tiba-tiba di tengah-tengah masyarakat yang perlu 

diselamatkan dari kehancuran.
11

 

Pandangan ini menunjukkan bahwa Tomanurung tidak sekedar berperan aktif 

dalam kehidupan anggota masyarakat sebagai suatu simbolisme, akan tetapi ia 

kemudian berubah menjadi manusia biasa. 

Matasilompoe inilah sosok Manurungnge ri Matajang, beliau kemudian 

memperistrikan sesamanya Manurung, yaitu Manurungnge ri Toro yang bernama We 

Tenriwale. Dalam perkawinannya ini lahirlah enam orang anak masing bernama
12

: 

1. La Ummasa; 

2. I Pantanrawanua; 

3. I Bolonglela; 

4. I Tenri Ronrong; 

5. We Arattiga; 

6. We Tenrisolongeng. 

Adapun beberapa kebijakan yang dilakukan Matasilompoe sebagai Mangkau 

di Bone, diantaranya: 

1. Mappololeteng, yang dimaksud mappololeteng adalah sistem hukum yang 

mengatur hak kepemilikan harta benda beserta bagi beserta semua pihak. 

Rakyat pun sudah merasa tenteram atas status harta bendanya. 

                                                           
11

Hamid Abdullah, Manusia Bugis Makassar Suatu Tinjauan Hidup Manusia Bugis Makassar 

(Jakarta: Inti Indayu Press, 1985), h. 69.  
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Abdurrazak Daeng Patunru, dkk., Sejarah Bone, h. 18. 
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2. Rapang Bicara, artinya bentuk keputusan, maksudnya ialah penggarisan-

penggarisan yang harus ditaati. Keputusan yang sama harus dipersamakan 

dengan yang lain, yang serupa harus diserupakan pula. 

3. Ade‟, artinya tatanan, maksudnya ialah tatanan hidup yang harus dipatuhi 

oleh semua pihak agar ketertiban hidup tidak terganggu. 

Setelah Tomanurung ri Matajang atau yang disebut Matasilompoe, raja Bone 

Ke-I bertahta di Kerajaan Bone sekitar 32 tahun lamanya (1326-1358 M), lalu beliau 

berkata mereka: 

“Tudanno aja mumareulleng. Iyana ritu anakku riasengnge La Ummasa 

Tolawa. Iyatona upatenning akkuluadangetta To Bone”. 

Artinya: “Duduklah semua kiranya tidak kurang sesuatu apapun. Adalah anak 

kami bernama La Ummasa To Lawa. Kepadanyalah kami serahkan membawa 

janji yang telah pernah kita ikrarkan itu”. 

Setelah beliau bertitah, tiba-tiba kilat dan petir sambar-menyambar. Pada saat 

itu pula baginda tidak nampak lagi di tempat duduknya semula bersama 

permaisurinya. Demikianlah Matasilompoe Manurungnge ri Matajang, raja Bone 

yang pertama telah pergi tak diketahui kemana perginya, sama pula waktu datangnya 

tidak diketahui dari mana negeri asalnya. 

Setelah Arumpone Matasilompoe tidak ada lagi, maka sepakatlah orang Bone 

menobatkan La Ummasa putra mahkota Kerajaan Bone menjadi Arumpone Ke II. 

Beliau inilah yang pertamakali dimakamkan oleh rakyatnya. Oleh karen aitu disebut 

pula To Mulaiye Panreng. Gelar ini diberikan setelah beliau mangkat. Arumpone ini 
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kedua ini tidak lagi memiliki payung keemasan, karena payung keemasan kerajaan 

dibawa oleh ayahanda beliau. 

Mengenai Arumpone kedua ini, dari segi fisik baginda terhitung orang yang 

besar tinggi perawakannya, kuat badannya, sesuai dengan kesukaan beliau senang di 

bidang pertukangan (besi). Dengan kegemaran tersebut beliau digelar setelah 

wafatnya “Petta Panre Bessi’e (tuanku pandai besi). Sejak masa pemerintahan La 

Ummasa, pengolahan besi dijadikan alat-alat keperluan rumah tangga terutama 

parang, pisau dan lain sebagainya sudah mulai maju.
13

 

Sebagai raja Bone Ke II, ia melakukan ekspansi atau perluasan wilayah 

taklukan di sekitarnya. Anro Biring, Matajang, Biru, Macege, dan Cellu (ditulis 

dalam Lontara Akkarungeng Bone. Politik ekspansinya berhasil menaklukkan 

kerajaan kecil tetangganya tadi, seperti: Macege, Biru, Matajang, Anro Biring, Cellu, 

Palakka, dan Tanete Riattang.
14

 

La Ummasa tidak memiliki putra mahkota yang kelak akan menggantikan 

kedudukannya sebagai raja Bone. Dia hanya memiliki anak perempuan, masing-

masing bernama: To Sulle dan To Sulewakkang dari isterinya yang berasal dari orang 

biasa, bukan keturunan bangsawan. Oleh karena itu, setelah dia tahu bahwa We 

Patanra Wanua akan melahirkan (saudara perempuan La Ummasa), maka La 

Ummasa menyuruh anaknya ke Palakka ke rumah saudaranya yang di peristerikan 

                                                           
13

Abdurrazak Daeng Patunru, dkk., Sejarah Bone, h. 21. 

14
Darwas Rasyid, Latenritatta Arung Palakka dalam Konteks Sejarah Sulawesi Selatan (Cet. 

I; Ujung Pandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Sulawesi Selatan, 1994), h. 61. 
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oleh Arung Palakka La Patikkeng. We Patanra Wanua pun melahirkan seorang anak 

laki-laki yang kemudian diberi nama La Saliyu Kerrampeluwa. 

Setelah La Saliyu (Raja Bone ke III pada tahun 1424 – 1496 M) 

Kerrampeluwa dewasa, maka beliau mengambil alih tampuk pemerintahan Kerajaan 

Bone dan menggantikan pamannya, La Ummasa. Dia diberi gelar Makkaleppie 

Massulappe Lawelarang atau Petta Lawelarang. Sebagai raja Bone ke III, La Saliyu 

Kerrampeluwa melanjutkan ekspansi pendahulunya, bahkan lebih gencar dan berhasil 

menduduki serta menaklukkan kerajaan kecil di sekitarnya, seperti: Pallengoreng, 

Sinring, Melle, Sancereng, Corawali, Apala, Bakke, Attang Salo, Soga, Lampoko, 

Lemoape, Parippung, Lempu, Limampanua Rilau Ale’, Barebbo, Pattiro, Cinennung, 

Ureng, Pasempe, Kaju, Ponre, dan Aserabate Riawang Ale.
15

 

Raja Bone Ke III yaitu La Saliyu Kerrampeluwa telah menguasai wilayah 

yang luas menurut ukuran kekuasaan pada waktu itu. Konsekuensinya ialah organiasi 

pemerintahan harus ditingkatkan. Maka dari itu La Saliyu membagi wilayah 

pemerintahan Kerajaan Bone menjadi tiga wilayah administratif, sesuai dengan 

pembagian warna bendera Kerajaan Bone: 

1. Negeri-negeri yang memakai bendera “Worongporong”, wilayahnya 

adalah Matajang, Maroanging, Bukaka Tengah, Kawerrang, Pallegoreng, 

dan Macege. Wilayah ini semuanya dibawah kooordinasi Matoa Matajang. 

                                                           
15

Anzar Abdullah, “Kerajaan Bone dalam Lintasan Sejarah Sulawesi Selatan (Sebuah 

Pergolakan Politik dan Kekuasaan Dalam Mencari, Menemukan, Menegakkan dan Mempertahankan 

Nilai-Nilai Entitas Budaya Bugis)”, Lensa Budaya 12, no. 2 (Oktober 2017): 18. 
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2. Negeri-negeri yang memakai bendera “Umbul Merah di sebelah kanan 

Worongporongnge”. Wilayahnya ialah: Paccing, Tanete, Lemo Ape, 

Maselle, dan Belawa. Semua wilayah ini dibawah koordinasi Kajao Ciung.  

3. Negeri-negeri yang memakai bendera “Umbul Merah di sebelah kiri 

Worongporongnge”. Wilayahnya ialah: Arasoe, Ujung, Ponceng, Ta’, 

Katumpi, Padaccengnga, dan Madello. Wilayah ini dibawah koordinasi 

Kajao Arasoe. 

Sejalan perkembangan Kerajaan Bone, kebijakan mengenai pertanahan dan 

hukum warisan diumumkan secara resmi untuk menjamin stalibilitas keamanan dan 

ketertiban rakyat kerajaan. Setelah raja Bone Ke III genap berusia 70 tahun, ia 

kemudian mengumumkan kepada seluruh rakyatnya, bahwa raja berikutnya adalah 

We Banrigau Daeng Marowa Makkaleppie. We Banrigau merupakan anak 

perempuan La Saliyu Kerrampelauwa Raja Bone Ke III dari isteri keduanya bernama 

We Tenri Ropppo Arung Paccing. Inilah pertama kalinya Kerajaan Bone dipimpin 

oleh seorang perempuan. We Banrigau Daeng Marowa Makkaleppie, menjadi raja 

Bone menggantikan ayahnya dengan gelar Bissu Lalempili. 

Pada masa pemerintahan raja Bone Ke IV, We Banrigau Daeng Marowa 

Makkaleppie yang bergelar Bissu Lalempili, Kerajaan Bone mencapai stabilitas 

dalam negeri yang baik, kesejahteraan rakyat yang terjamin, hasil-hasil pertanian 

melimpah. Raja perempaun pertama dari Kerajaan Bone ini memerintah dari tahun 

1470 – 1489 M. We Banrigau tidak melanjutkan pendahulunya dalam melancarkan 

ekspansi atau perluasan wilayah kekuasaan, tetapi beliau aktif dalam usaha pertanian 
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rakyat kerajaan. Meskipun usahanya begitu keras dalam menciptakan kesejahteraan 

rakyat kerajaan, di masa pemerintahannya terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh 

La Dati Arung Katumpi, karena persoalan pembelian area persawahan, tetapi 

pemberontakan itu dapat dipadamkan. 

Setelah memerintah selama kurang lebih 20 tahun lamanya, beliau kemudian 

menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada puteranya yang bernama La 

Tenrisukki. Kemudian di lantiklah La Tenrisukki sebagai raja Bone Ke V. Selama 

masa jabatan beliau banyak ditandai dengan peperangan-peperangan, antara lain yang 

besar sekali artinya bagi beliau ialah peperangan melawan Luwu semasa Datu Luwu 

Dewa Raja. Peperangan ini dapat diakhiri dengan kemenangan gemilang di pihak 

Bone. 

 Peperangan yang menelan banyak korban itu diakhiri dengan perjanjian 

berupa ulu-ada antara Kerajaan Bone dengan Kerajaan Luwu yang terkenal dengan 

perjanjian “Polo Malela’e ri Unnyi”. Kemudian dalam pertempuran ini “pajung” 

payung kerajaan berwarna merah dari datu Luwu berhasil dirampas oleh laskar Bone 

dan dipersembahkan kepada Raja Bone La Tenrisukki . Pada saat itulah Arumpone 

memakai lagi payung kerajaan, setelah payung kerajaan yang awalnya berwarna 

kuning keemasan, turut pula menghilang sewaktu raja Bone yang pertama 

Matasimlompoe menghilang.
16

 

Pemerintahan selanjutnya dipegang oleh anaknya yang bernama La Uliyo 

Bota’E, hasil perkawinannya dengan sepepunya We Tenri Songke, sebagai Raja Bone 
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Abdurrazak Daeng Patunru, dkk., Sejarah Bone, h. 28  
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ke VI. La Uliyo digelar Bota’E, karena putera Rajaini postur tubuhnya subur 

(gempal). Pada masa pemerintahan La Uliyo Bota’E, Kerajaan Luwu kembali 

menyerang Bone, namun berhasil kembali dikalahkan oleh tentara Bone. Bone 

setelah itu memperoleh bantuan dari Karajaan Gowa untuk memerangi sekutu utama 

Karajaan Luwu dan Kerajaan Wajo. Namun perlu diketahui, bahwa Kerajaan Gowa 

membantu Kerajaan Bone karena ada niat tersembunyi, yakni ingin merebut 

kekuasaan di sebelah Timur Semenanjung Sulawesi Selatan. Tetapi Gowa 

mengudurkan diri, dan berkonsentrasi untuk mencapai tujuannya di Semenanjung 

Barat Sulawesi Selatan. Pada masa pemerintahan La Uliyo Bota’E ini pula Kerajaan 

Bone mulai diincar oleh Kerajaan Gowa. 

La Uliyo Bota’E sebagai raja Bone ke VI, pada masanya inilah untuk pertama 

kalinya dalam sejarah Bone, seorang raja didampingi oleh Juru Bicara Kerajaan, 

yakni Kajao Laliddong. Kajao Laliddong adalah sebuah gelar bagi seorang pemikir 

politik dan negarawan dari tanah Bugis Bone. Kajao Laliddong pula yang mencoba 

menanamkan nilai-nilai atau sifat-sifat yang harus dimiliki oleh raja dan rakyat, 

diantaramya yaitu: lempu‟ (kejujuran), acca (kepandaian dan kecerdasan), 

assitinajang (kepatutan), getteng (keteguhan pada prinsip), reso (usaha dan kerja 

keras), siri‟ (harga diri dan martabat). Pada masa pemerintahannya diadakan 

perjanjian dengan Kerajaan Gowa dibawah kepemimpinan Raja Gowa Karaeng To 

Mapparisi Kallona.  

Peristiwa perjanjian diplomatik pertama antara Kerajaan Bone dan Kerajaan 

Gowa, diupacarakan dengan pergelaran senjata sakti dari kedua kerajaan 



49 
 

 

“sitettongenna sudeng‟nge Lateya Riduni” di Tamalate. Kunjungan Raja Gowa 

secara formal, dan berhasil membentuk hubungan persahabatan bilateral antara 

Kerajaan dan Kerajaan Bone. Dengan upacara khidmat, memperhadapakan senjata 

kebesaran Kerajaan Bone dan senjata kebesaran Kerajaan Gowa di Lacokkong, 

Watampone, ibu kota Kerajaan Bone pada tahun 1538 M. 

Setahun setelah perjanjian tersebut, maka Raja Bone Ke VI La Uliyo Bote’E 

melakukan kunjungan balasan ke Kerajaan Gowa dan berhasil membentuk 

dualaliance antara Kerajaan Bone dengan Kerajaan Gowa yang disebut “ulu ada‟e ri 

tamalate” (Perjanjian Tamalate). Perjanjian ini berisikan bahwa Kerajaan Bone dan 

Kerajaan Gowa bersepakat untuk saling memberikan bantuan militer, bilamana ada 

diantara mereka dalam keadaan bahaya, berupa ancaman militer dari negeri lain. 

Peristiwa ini kemudian, merupakan kesuksesan di bidang politik dari Raja Bone ke 

VI La Uliyo Bote’E. Setelah memerintah selama 25 tahun lamanya, La Uliyo Bote’E 

menunjuk puteranya La Tenri Rawe Bongkangng’E sebagai raja Bone ke VII 

menggantikannya. 

Pada masa pemerintahan La Tenri Rawe Bongkangng’E Raja Bone ke VII, 

ketika itu terjadi kesepakatan diantara ketiga Kerajaan Bugis yang bertempat di 

Bunne daerah Timurung. Adapun hasil dari perundingan ketiga raja Bugis ialah 

mempersaudarakan ketiga negeri mereka dalam bentuk “UNION”. Ketiganya duduk 

sama rendah berdiri sama tegak, tak ada yang lebih dari pada yang lain. Bagaikan 

orang bersaudara, maka Kerajaan Bonelah yang tertua. Kerajaan Wajo yang tengah 

dan Kerajaan Soppeng sebagai anak bungsu. Namun setelah menuturkan atau 
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mengikrarkan perjanjian tersebut tersbut, lalu kemudian disepakatilah ketiganya 

menamai negeri mereka Tellumpoccoe (tiga negeri puncak kerajaan).
17

 

Sebelum perjanjian dilakukan oleh ketiga Kerajaan Bugis, Bone Soppeng, dan 

Wajo ini, memang pada pemerintahan raja Bone ke VII, Latenri Rawe Bongkangng’E 

telah terjadi beberapa kali serangan militer dari Kerajaan Gowa yang disebabkan 

masuknya Kerajaan Bone ke dalam penggabungan Tellulimpo’E, yang terdiri dari 

Luwu, Gowa, dan Bone.
18

 

Ketika terjadi peperangan antara Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone. 

Kerajaan Wajo yang ketika itu bersekutu dengan Kerajaan Gowa ikut serta dalam 

pertempuran melawan Kerajaan Bone. Setelah tiga hari lamanya pertempuran 

berlangsung, pasukan Bone terdesak. Namun berkat dari semangat pasukan Bone, 

berhasil memukul mundurKerajaan Gowa. Namun Kerajaan Gowa tampaknya tidak 

mau menerima kekalahan itu, di bawah kepemimpinan Raja Gowa Tonibate, ia balik 

menyerang Kerajaan Bone. Tetapi raja Gowa jatuh sakit, dan tewas setelah kepalanya 

dipancung oleh tentara Bone. Lalu setelah itu, Juru Bicara Kerajaan Bone dan Kajao 

Laliddong mewakili Kerajaan Gowa mengadakan pertemuan yang menghasilkan 

perjanjian “cappa‟e ri caleppa”. Isinya tentang penentuan batas wilayah  kedua 

kerajaan, sebagai pembatasnya ialah Sungai Tangka di Selatan.
19

 

                                                           
17

Abdurrazak Daeng Patunru, dkk., Sejarah Bone, h. 54-57.  
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Mattulada, Bugis-Makassar: Manusia dan Kebudayaan (Jakarta: Fakultas Sastra UI, 1974), 

h. 5.  

19
Azhar Nur, Trialiance Tellumpocco‟e (Yogyakarta: Cakrawala, 2009), h. 64.  
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Raja Gowa Karaeng Bonto Langkasa memberi perintah kepada Arung 

Matowa Wajo sebagai abdi Gowa untuk mengangkut kayu dari pegunungan Barru ke 

pinggir laut untuk dipergunakan mendirikan istana di Tamalate sebagai Ibu kota 

Kerajaan Gowa. Namun Arung Matowa Wajo merasa tidak senang diperlakukan 

sewenang-wenang oleh oleh Kerajaan Gowa, maka perintah itu disampaikan kepada 

raja Bone. Setelah mendengar hal tersebut, raja Bone merasa tidak senang juga, dan 

mengajak Arung Matowa Wajo dan Datu Soppeng untuk bersama-sama ke Barru. 

Sesampainya di Barru. Sesampainya di Barru, di sana raja Gowa heran melihat ketiga 

pembesar Kerajaan Bugis tersebut datang, karena yang dipanggil hanyalah raja Wajo. 

Tetapi raja Bone menjawab, bahwa “orang Wajo takut melewati daerah yang tidak 

dihuni manusia”.  

Kemudian raja Bone, raja Soppeng, dan raja Wajo secara bersama-sama 

memotong tali pengikat kayu-kayu itu secara bergantian dengan menyanyikan lagu-

lagu, yang intinya sesama kerajaan yang terintimidasi atau dijajah ingin bersatu 

mengadakan perlawanan dengan menyatukan kekuatan. 

Setelah itu kejadian itu, ketiga Kerajaan Bugis, Bone, Soppeng, dan Wajo 

bermusyawarah untuk menyerang Cenrana tujuh hari ke depan. Pada hari yang 

ditentukan telah tiba, mereka pun menyerang dan membumi hanguskan Cenrana, 

yang merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Gowa yang dirampas pada masa 

penyerangannya ke Kerajaan Bone. Lalu, Bone, Soppeng, dan Wajo sepakat untuk 

kembali ke daerah Timurung lalu kemudian menyepakati perjanjian persaudaraan 

yang dinamai dengan “Perjanjian Tellumpoccoe”. 
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Raja Gowa marah ketika mengetahui bahwa ketiga Kerajaan Bugis yaitu 

Kerajaan Bone, Kerajaan Soppeng, dan Kerajaan Wajo membangun kekuatan baru 

dalam perjanjian tersebut, marah dan kemudian berencana menyerang sekutunya 

sendiri, yakni Wajo yang dicapnya sebagai penghianat. Dua tahun setelah Perjanjian 

Tellumpoccoe, La Tenri Rawe Bongkangng’E wafat karena sakit. Sebagai 

penggantinya ialah saudaranya yang bernama La Inca, yang ditunjuk sebaga raja 

Bone ke VIII. Pada tahun 1585 M, terjadilah perang antara Kerajaan Bone dan 

Kerajaan Gowa dalam memperebutkan wilayah pengaruh kekuasaan. Kepemimpinan 

La Inca, tidak sebaik dan setangkas saudaranya raja Bone ke VII. Pemberontakan 

terjadi di mana-mana, hingga akhirnya ia meninggal dunia di atas tangga istanan 

setelah berkuasa selama 11 tahun lamanya.  

Di tunjuklah La Pattawettu sebagai raja Bone ke IX menggantikan La Inca. 

Pada masa pemerintahan La Pattawettu, tidak banyak diungkap oleh Lontara 

Akkarungeng Bone. Juga tidak ada berita atau informasi sejarah tentang adanya 

serangan militer dari gowa ke Kerajaan Bone. Hanya ada informasi, bahwa setelah 

tujuh lamanya menjadi Mangkau di Bone (raja Bone), ia pergi ke Bulukumba dan 

disitulah ia sakit dan wafat pada tahun 1602 M. Setelah wafat, tahta Kerajaan Bone 

diserahkan kepada puterinya yang bernawa We Tenrituppu yang berkuasa dari tahun 

1602-1611 M. 

Pada tahun 1607 M, raja Gowa mengirimkan tentara untuk menyerang 

Kerajaan Bugis. Namun persekutuan Tellumpoccoe amat kuat pertahanannya untuk 

ditembus. Selama tiga tahun  peperangan berlangsung gabungan Kerajaan Bugis, 
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yaitu Kerajaan Bone, Kerajaan Soppeng, dan Kerajaan Wajo. Bahkan tentara dari 

gabungan aliansi Tellumpoccoe ini melancarkan serangan militernya terhadap 

kekuatan Gowa di Akkotengeng, dan berhasil memukul mundur Tentara Gowa.  

Enam bulan setelah peristiwa di Akkotengeng, Kerajaan Gowa memperkuat 

kembali pasukannya dan membangun benteng di daerah Rappang. Namun 

berlangsung tiga hati raja Gowa meninggalkan benteng itu lalu kembali ke Gowa. 

Melihat hal ini, pasukan Tellumpoccoe melakukan pengepungan dan menyerang sisi 

pertahanan Gowa di Rappang. Namun sekali lagi pasukan Tellumpoccoe terdesak 

mundur. 

Mundurnya pasukan Tellumpoccoe, memberikan inspirasi kekuatan, bahwa 

ini menunjukkan pasukan Tellumpoccoe tidak terkoordinir dengan baik, sehingga raja 

Gowa terus meningkatkan serangannya terhadap Tellumpoccoe dan sekutunya. Lima 

bulan setelah itu, Kerajaan Gowa melanjutkan ekspansinya dengan menyerang 

Kerajaan Soppeng, lalu dilanjutkan dengan serangan terhadap Kerajaan Wajo. Setelah 

Kerajaan Wajo ditaklukkan, kemudian terakhir Kerajaan Bone. 

2. Kerajaan Bone Setelah Islamisasi 

Agama Islam resmi masuk di Kerajaan Bone pada tanggal 23 November 1611 

M, setelah Kerajaan Bone mengakui kekalahannya dari Kerajaan Gowa, pada saat itu 

Kerajaan Bone dipimpin oleh La Tenripale Raja Bone Ke XII (1611-1630 M). 

Namun sebelumnya, Raja Bone ke X yaitu We Tenrituppu (1603-1611 M) secara 

diam-diam berangkat ke Sidenreng menemui Addatuang Sidenreng La Patiroi yang 

telah memeluk agama Islam dan mempelajari lebih mendalam tentang agama Islam. 
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Akhirnya We Tenrituppu memeluk agama Islam pada tahun 1610 M, tak lama setelah 

itu ia terkena penyakit yang menyebabkan mangkatnya di negeri yang di kunjunginya 

yaitu Sidenreng.  

Setelah wafatnya We Tenritappu di Sidenreng maka yang menggantikannya 

adalah La Tenriruwa sebagai raja Bone XI (1611 M). Pada masa pemerintahan La 

Tenriruwa  Raja Gowa mengirimkan surat kepadanya untuk supaya menerima agama 

Islam sehingga tidak diserang. Akhirnya Raja Bone La Tenriruwa menerima dengan 

baik ajakan raja Gowa untuk menerima Islam, meskipun pada saat itu belum 

mengucapkan dua kalimat syahadat, akan tetapi ajakan La Tenriruwa kepada seluruh 

rakyat untuk menerima Islam tidak mendapat tanggapan positif oleh Dewan Ade’ 

Pitue, para pembesar kerajaan dan juga rakyatnya. La Tenriruwa memeluk agama 

Islam pada tahun 1611 M. 

Setelah La Tenripale To Akkeppeang Arung Timurung wafat di Tallo tahun 

1631 M, beliau digantikan oleh kemanakannya yang bernama La Maddaremmeng 

Raja Bone Ke XIII 1631-1644 M. La Maddaremmeng sangat fanatik kepada ajaran 

Islam. La Maddaremmeng memerintahkan supaya agama Islam dijalankan dengan 

baik dalam kerajaan. Bahkan diusahakan pula agar kerajaan-kerajaan tetangganya 

seperti Kerajaan Soppeng, Kerajaan Wajo, dan Kerajaan Ajatappareng meniru 

teladannya. Antara lain ditetapkannya, bahwa semua hamba sahaya dalam Kerajaan 

Bone harus dimerdekakan, kecuali yang memang budak turun-temurun. 

La Maddaremmeng bertindak keras tanpa memandang bulu terhadap siapa 

saja yang melanggar ketetapannya itu. Akan tetapi banyak orang-orang besar 
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kerajaan, kaum bangsawan, bahkan rakyat jelata sekalipun yang kurang senang 

dengan peraturan tersebut. La Maddaremmeng ingin membela nasib sesama manusia 

yang malang itu sesuai dengan ajaran Islam. Akan tetapi ia mendapat banyak 

rintangan dalam usahanya yang mulia itu. Sanak keluarganya bahkan ibundanya 

sendiri We Tenrisoloreng yang bergelar Makkalarue dan menjabat datu Pattiro 

menjadi benteng tempat kaum reaksioner berlindung. 

Maka dari itu, untuk mematahkan kekuatan kaum reaksioner ini La 

Maddaremmeng memerintahkan menyerang Pattiro pada tahun 1640 M. Ibunya 

bersama dengan kaum pembesar dan kaum bangsawan menyingkir ke Gowa. Sultan 

Malikkusaid, merasa bahwa Kerajaan Bone merupakan duri dalam mata, satu-satunya 

Kerajaan di bumi Sulawesi yang belum takluk ke bawah daulat Kerajaan Gowa, 

memperoleh alasan untuk menyerang negara yang keras kepala itu. Namun sebelum 

itu Sultan Malikkusaid memberikan tawaran kepada La Maddaremmeng untuk 

berdamai kepada ibundanya, akan tetapi Lamaddaremmeng menolak tawaran 

tersebut.
20

 

Kerajaan Gowa yang tidak merasa senang dengan alasan ketertiban dan 

keamanan dalam negeri dan menentang penghapusan perbudakan. Pada masa 

pemerintahan Sultan Malikkusaid kembali melakukan serangan terhadap Kerajaan 

Bone. Dalam menghadapi Kerajaan Gowa, La Maddaremmeng dibantu oleh 

saudaranya La Tenriaji To Senrima. Karena Raja Gowa mengerahkan pasukan dalam 

jumlah besar, sehingga pertahanan Kerajaan Bone jebol, dan Raja Bone ke XIII 
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Lamaddaremmeng menyingkir ke daerah Larompong. La Maddaremmeng ditawan 

dan selanjutnya dibawa ke Gowa dan diasingkan di suatu tempat yang bernama 

Sanrangan pada tahun 1644 M.  

La Tenriaji To Senrima menggantikan saudaranya menjadi raja Bone ke XIV 

(1646 M). La Tenriaji To Senrima meneruskan kembali perlawanan Kerajaan Bone, 

namun Kerajaan Bone menderita kekalahan lagi. Beliau, La Tenriaji To Senrima 

diasingkan di Siang, sementara putra mahkota bersama anak bangsawan Rajeng 

Maddanreng dan bangsawan Rajeng Murni, satu persatu mereka dibagi-bagi oleh 

Hadat Gowa yang disebut Bate Salapang. Pada saat itulah terjadi kekosongan 

pemerintahan pada Kerajaan Bone. Maka dari itu Karaeng Gowa hanya menempatkan 

Jennang sebagai pengganti Arung (raja) yaitu To Abala Arung Tanete.
21

 

To Abala Arung Tanete ditunjuk oleh Karaeng Gowa untuk menjabat sebagai 

Jennang di Kerajaan Bone. Tujuh belas tahun lamanya To Abala Arung Tanete 

menjabat Jennang di Bone, selama itu pula Kerajaan Bone mengalami keterpurukan 

dibawah tekanan Kerajaan Gowa. Keadaan tersebut yang membuat banyak rakyat 

Bone yang pergi merantau meninggalkan Bone, karena tidak sanggup menerima 

tekanan beban yang diberikan oleh Kerajaan Gowa. Ketika To Abala Arung Tanete 

meninggal dunia, maka yang menggantikan menjadi Jennang di Bone adalah orang 

yang ditunjuk oleh Karaeng Gowa, yaitu La Sekati Arung Amali. 

La Sekati Arung Amali diangkat menjadi Jennang menggantikan To Abala 

Arung Tanete, La Sekati Arung Amali ditunjuk oleh Karaeng Gowa menjadi Jennang 
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Bone. Tujuh tahun lamanya La Sekati arung Amali menjabat sebagai Jennang di 

Kejaraan Bone, dan pada akhirnya La Maddaremmeng dipulangkan dari 

pengasingannya menuju Bone dan La Maddaremmeng kembali menjabat sebagai 

Raja di Kerajaan Bone. Namun pada saat itu Kerajaan Bone berstatus sebagai palili 

negeri bagian dari Kerajaan Gowa. Akan tetapi, kini kemuliaan kembali kepada 

Kerajaan Bone sampai kemudian wafatlah La Maddaremmeng ri Bukaka.
22

 

Setelah La Maddaremmeng wafat, maka yang menggantikan sebagai raja 

Bone ialah La Tenritatta Arung Palakka Petta Malampe’e Gemmena sebagai raja 

Bone Ke XV. Beliau merupakan orang yang bersekutu dengan Belanda bersama 

Buton dalam menaklukkan Kerajaan Gowa pada masa pemerintahan Sultan 

Hasanuddin. Kerajaan Bone bersekutu dengan Belanda untuk membebaskan Kerajaan 

Bugis dari penjajahan Kerajaan Gowa, akan tetapi Kerajaan Bone dianggap 

penghianat. Padahal dalam konteks zamannya waktu itu, Indonesia atau Republik 

Indonesia belum lahir. Yang ada waktu itu adalah negara-negara kerajaan yang 

memiliki penerintahan sendiri-sendiri. 

Dalam Lontara Akkarungeng Bone, disebutkan bahwa La Tenritatta Arung 

Palakka baru berusia 11 Tahun, ketika Kerajaan Bone diperintah oleh La Tenriruwa, 

dan masa itu Kerajaan Bone dapat dikalahkan oleh Kerajaan Gowa pada tahun 1611 

M. Penaklukkan Kerajaan Gowa terhadap Kerajaan Bone ini berlangsung pada masa 

pemerintahan Raja Gowa I Mangerangi Daeng Manrabia Sultan Alauddin. Orang tua 
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Muhlis Hadrawi, dkk., Lontara Sakke Attoriolong Bone, h. 368-370  
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Arung La Tenritatta Arung Palakka yang bernama Lapottobune ditangkap dan 

ditawan bersama raja Bone dan pembesar kerajaan lainnya, kemudian dibawa ke 

Gowa, lalu disana mereka semuanya dijadikan tenaga kerja paksa dalam membangun 

Benteng Somba Opu. Penaklukkan Kerajaan Bone oleh Kerajaan Gowa dalam sejarah 

dikenal juga dengan musu pasempe (perang di pasempe), oleh sebab itu di tempat 

inilah mereka dikalahkan.
23

 

La Tenritatta Arung Palakka dan seluruh bangsa bangsawan Kerajaan Bugis 

yaitu Kerajaan Bone dan Kerajaan Soppeng, merasakan penderitaan dan malu yang 

luar biasa atas diperlakukannya diluar dari prikemanusiaan. La Tenritatta Arung 

Palakka juga ikut bergabung dalam penggali parit dan pembuat benteng.
24

 Beliau 

turut merasakan penderitaan yang dirasakan oleh bangsanya, rakyat Bone disiksa oleh 

tentara dan bangsawan Kerajaan Gowa yang mengawasi pekerja paksa. Ayah La 

Tenritatta Arung Palakka, Lapottobune marah, karena membela dua pelarian pekerja 

paksa bangsanya yang disiksa dan dipukuli. Sejak peristiwa itu La Tenritatta Arung 

Palakka tidak bisa tidur dengan nyenyak karena memikirkan nasib bangsanya. Beliau 

memikirkan cara untuk mengembalikan harkat dan martabat kebesaran Kerajaan 

Bone. 

Perjalanan hidup La Tenritatta Arung Palakka dan para bangsawan Bugis 

Bone dan Soppeng yang melarikan diri dari barak-barak kerja paksa di Kerajaan 

                                                           
23

Edward. L. Poelinggomang, Sejarah Sulawesi Selatan (Makassar: Balitbangda, 2004/2005), 

h. 92.  

24
Darwas Rasyid, La Tenritatta Arung Palakka dalam Konteks Sejarah Sulawesi Selatan, h. 

2-3.  
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Gowa, dikejar oleh tentara Gowa, kemudian meminta bantuan kepada Buton, sumpah 

La Tenritatta Arung Palakka ketika ingin menyebrang dari Tanah Bugis ke Tanah 

Buton pada 1660 M.  

Pada saat La Tenritatta Arung Palakka berada di Kerajaan Buton, karena atas 

kebaikan raja Buton, La Tenritatta Arung Palakka kemudian menyebrang ke Pulau 

Jawa, tepatnya ke Batavia pada tahun 1663 M untuk meminta bantuan untuk 

menaklukkan Kerajaan Gowa. Ketika sudah di Batavia, La Tenritatta Arung Palakka 

menawarkan kerjasama dengan Belanda. Tetapi sebelum itu Belanda meminta 

bantuan La Tenritatta Arung Palakka untuk menghadapi Perang Padri. Belanda 

kemudian melihat keberanian dan ketangkasan yang dimiliki oleh La Tenritatta 

Arung Palakka berperang. Peperangan tersebut berhasil dimenangkan oleh Belanda 

atas bantuan dari La Tenritatta Arung Pallakka bersama dengan pengikutnya 

Pada tahun 1667 M, terjadilah perang terbuka antara Kerajaan Bone dengan 

bantuan Belanda melawan Kerajaan Gowa. Perang ini berhasil meruntuhkan dan 

mengakhiri kebesaran Gowa sebagai kerajaan yang besar di kawasan Timur 

Nusantara. Perang Makassar pada tahun 1667 M memaksa Kerajaan Gowa menyerah 

serta menanda tangani Perjanjian Bongaya pada tahun 1669 M. Sejak saat itu La 

Tenritatta Arung Palakka sebagai pemegang hegemoni kekuasaan di Sulawesi Selatan 

dan kawasan Timur Nusantara pasca Perjanjian Bongaya. Sementara itu Kerajaan 

Gowa semakin redup dalam percaturan politik dan perdagangan di Nusantara 

sepanjang abad ke 17 M. 
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La Tenritatta Arung Palakka telah meletakkan dasar-dasar pemerintahan dan 

hegemoni politik dengan cara “model tiga ujung”.  

1. Cappa Lila yaitu kelihaian berdiplomasi dan berunding. 

2. Cappa Tappi yaitu perjuangan bersenjata. 

3. Cappa Katawang yaitu dengan cara perkawinan atau kawin politik.  

Cara model ketiga ini ditempuh apabila cara model pertama dan kedua gagal. 

Cara ini juga yang dipakai oleh keturunan Bugis, sehingga orang Bugis eksis di mana 

saja di seluruh dunia. Pada tanggal 5 April 1696 M La Tenritatta Arung Palakka 

meninggal dunia dan beliau digantikan oleh kemanakannya yang bernama La Patau 

Matanna Tikka. 

La Patau Matanna Tikka disamping menjadi raja Bone ke XVI (1696-1714 

M), beliau juga menjadi datu Soppeng dan Ranreng Tuwa’ di Kerajaan Wajo. Jabatan 

yang dipegang oleh La Patau Matanna Tikka memegang peranan dalam percaturan 

politik dalam kedua kerajaan itu. Pada tahun 1710 M timbul peperangan antara 

Kerajaan Bone dan Kerajaan Gowa, peperangan tersebut  dinamai Perang Keluarga 

(dalam bahasa bugis: musu‟ seajing) perang tersebut dimenangkan oleh Kerajaan 

Bone atas bantuan Kerajaan Soppeng. 

Pada tahun 1714 m La Patau Matanna Tikka meninggal dunia dan di 

makamkan di Nagauleng di tepi sungai Cenrana. Oleh karena itu beliau diberi sebutan 

Matinroe ri Nagauleng. Setelah La Patau Matanna Tikka wafat, maka para pembesar 

kerajaan dan rakyat Bone mengangkat Batari Toja Daeng Talaga sebagai raja Bone 

ke XVII (1714-1715 M). Batari Toja Daeng Talaga merupakan puteri dari raja Bone 
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yaitu La Patau Matanna Tikka. Batari Toja menikah dengan Sultan Sumbawa Ammas 

Madina pada tanggal 17 Desember 1704 M, akan tetapi beliau bercerai tanpa 

memiliki seorang anak dari perkawinannya. Pada tanggal 19 September 1714 M 

beliau dinobatkan sebagai raja Bone dan disamping itu juga menjabat sebagai datu 

Luwu dan datu Soppeng. Pada tanggal 10 Agustus 1715 M beliau menyerahkan 

secara suka rela tahkta Kerajaan Bone kepada La Padassajati To Appaware yang 

setelah wafatnya diberi gelar Matinroe ri Beula. 

Disamping menjadi raja Bone, La Padassajati To Appaware menjadi pula datu 

soppeng. Karena suatu kesalahan maka tahkta Kerajaan Bone diserahkan kepada 

kakaknya La Pareppa To Sappewali Sultan Ismail yang setelah wafatnya diberika 

gelar Matinroe ri Somba Opu, beliau sebelumnya sempat menjabat sebagai Sultan 

Kerajaan Gowa. La Pareppa To Sappewali Sultan Ismail digantikan oleh saudaranya 

yang bernama La Panaongi To Pawawoi setelah wafatnya diberi gelar Matinroe ri 

Besei. Pada tahun 1724 M Batari Toja Daeng Talaga kembali menjabat sebagai raja 

Bone sampai pada tahun 1749 M beliau meninggal dunia. 

Setelah Batari Toja Daeng Talaga meninggal dunia maka yang 

menggantikannya ialah La Temmasonge To Appaseling (1749-1775 M). Sebelum 

sebagai raja Bone beliau pernah menjadi Ponggawa Kerajaan Bone, yang sering 

menghadapi La Maddukelleng dengan Lasykarnya. Akan tetapi pada saat banyak 

yang tidak menghendaki La Temmasonge sebagai raja Bone, nanti pada tahun 1752 

M kemudian beliau dinobatkan sebagai raja Bone. La Temmasonge To Appaseling 

meninggal dunia pada tahun 1775 M di Mallimongeng. 
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Pemerintahan selanjutnya pada Kerajaan Bone dipegang oleh La Terintappu 

To Appaliweng (1775-1812 M). Jika ditinjau keadaan Kerajaan Bone pada masa Raja 

Bone La Tenritappu To Appaweling. Mulai dari Raja Bone La Tenritatta Arung 

Palakka sampai dengan Raja Bone La Temmasonge To Appaseling, yaitu sejak tahun 

1667 M sampai tahun 1775 M, hubungan politik antara Kerajaan Bone dan Belanda 

masih terjaga dengan baik, akan tetapi pada masa Raja Bone La Tenritappu To 

Appaliweng hubungan politiknya dengan Belanda jauh dari kata baik. 

Pada bulan Februari 1812 M pemerintahan di Celebes dan daerah-daerah 

taklukkannya diserahkan oleh Belanda bangsa Inggris yang bernama Philips. 

Penyerahan kekuasaan tersebut sama sekali tidak disetujui dan ditentang oleh La 

Tenritappu To Appaliweng, dikarenakan antara dua penguasa yaitu Belanda dan 

Inggris yang paling menguntungkan baginya, yaitu Belanda. Sebab Belanda dianggap 

penjajah yang lemah, berbeda dengan Inggris jauh lebih kuat dan pasti akan lebih 

kejam. Pada bulan Juli 1812 M La Tenritappu To Appaliweng meninggal dunia di 

Rompegading, dekat Kota Makassar.
25

 

Setelah Raja Bone La Tenritappu To Appaliweng meninggal dunia, maka 

yang menggantikannya ialah puteranya yang bernama La Mappasessu To Appatunru 

Arung Palakka (1812-1823M). Pada masa pemerintahan La Mappasessu To 

Appatunru Arung Palakka hendak melakukan kebiasaan yang telah dilakukan oleh 

Raja Bone La Tenritatta bahwa raja-raja di Celebes hendak menghadap kepada 

pemerintah Belanda yang sekarang adalah Inggris, melalui perantara raja Bone. Akan 
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Abdurrazak Daeng Patunru, dkk., Sejarah Bone, h. 221-222.  
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tetapi Residen Philips tidak membenarkan adat kebiasaan itu, karena dianggapnya ada 

hal yang menjadi kebiasaan saja dan tidak menimbulkan hal kesukaran. 

Pada bulan Desember 1813 M La Mappasessu To Appatunru Arung Palakka 

mulai mengumpulkan senjata-senjata untuk memerangi pemerintah Inggris. Tidak 

lama setelah itu, pada 2 Juli 1814 M, tibalah Jendral Mayor Nigthingale dengan 

membawa 900 tentara dan lengkap dengan senjata-senjata modernnya di Makassar. 

Sebelum itu Raja Bone La Mappasessu To Appatunru Arung Palakka diberikan 

usulan oleh Inggris untuk berdamai, tetapi raja Bone tetap menolak ajakan 

perdamaian itu. Atas penolakan it, terjadilah pertempurang yang sengit antara 

Kerajaan Bone dan pemerintah Inggris dibantu oleh Lasykar Gowa dan lasykar 

Soppeng. Tidak lama setelah itu pemerintah Belanda kembali Ke Makassar. 

Kembalinya Belanda tidak banyak yang berubah, hanya saja Kerajaan Bone dibawah 

pimpinan La Mappasessu To Appatunru Arung Palakka menunjukka sikap 

permusuhan terhadap pemerintah Belanda. 1823 M Raja Bone La Mappasessu To 

Appatunru Arung Palakka meninggal dunia dan digantikan oleh putrinya. 

We Mane Arung Data menggantikan ayahandanya menjadi raja Bone (1823-

1835 M) Pada masa pemerintahan We Mane Arung Data, terjadi pembaharua 

Perjanjian Bongaya oleh Pemerintah Belanda yang tidak diketahui oleh raja Bone 

pada saat itu, akan tetapi Raja Bone tidak tinggal diam akan hal tersebut. Bone 

menyerbu daerah daerah yang menjadi kekuasaan pemerintah Belanda pada waktu 

itu. Beliau wafat pada tahun 1835 M di Kessi. Setelah beliau wafat yang 
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menggantikannya ialah saudaranya  yang bernama La Mappasiling Sultan Adam 

Najamuddin. 

La Mappaseling Sultan Adam Najamuddin menjadi raja Bone (1835-1945 M). 

Tumarilaleng (mangkubumi) Kerajaan Bone yaitu La Mappangara Arung Sinre, 

berhasil membujuk La Mappaseling Sultan Adam Najamuddin untuk membuka 

perundingan dengan peemrintah Belanda, dan hasil perundingan itu membuahkan 

hasil yang baik. Gubernur makassar yang teridiri dari Letnan Van Krovel dan 

Tumarilaleng berhasil menggerakkan La Mappaseling untuk menanda tangani 

Perjanjian Bongaya yang telah di perbaharui. Hubungan antara Belanda dan Kerajaan 

Bone senantiasa terjalin dengan baik hinggan beliau wafat pada tahun 1845 M. 

La Parenrengi Arumpugi menjadi raja Bone (1845-1857 M), menggantikan La 

Mappaseling Sutan Adam Najamuddin. Pada tahun 1846 M La Parenrengi 

menandatangani politik kontrak dengan Belanda. Hubungan Kerajaan Bone dengan 

Belanda kala itu masih terjalin dengan sangat baik. Tetapi pada tahun 1849 M terjadi 

perselisihan antara La Parenrengi dengan mangkubuminya, yaitu Tumarilaleng La 

Mapangara Arung Sinre. Maka dengan terpaksa La Mappangara Arung Sinre terpaksa 

meninggalkan Kerajaan Bone lalu berangkat ke Maros, di sana ia meminta 

pertolongan Belanda. Kemudian La Mappangara Arung Sinre meninggal dunia di 

kampung Sesse’e daerah Maros.  

Ketegangan antara Kerajaan Bone dan Belanda semakin runcing. Belanda 

berusaha mengadu domba pembesar-pembesar kerajaan dan anak-anak bangsawan di 

Kerajaan Bone. Akhirnya usaha Belanda untuk mengadu domba berhasil dilakukan. 
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Golongan yang satu memihak kepada Belanda dan golongan yang satu lagi memihak 

kepada raja Bone. Raja Bone La Parenrengi Arumpugi tidak hanya tinggal diam 

melihat situasi tersebut, beliau mengirim utusan kepada raja-raja keluarganya yaitu 

Kerajaan Wajo, Kerajaan Soppeng, Kerajaan Ajatappareng (Sidenreng, Rappang, 

Sawitto, Suppa dan Alitta), Kerajaan Barru dan Kerajaan Tanete. Beliau berusaha 

untuk mempertahankan derajat dan martabat Kerajaan Bone. Akan tetapi sikap 

Belanda pada saat itu passif dikarenakan banyak daerah-daerah jajahannya 

menimbulkan ketegangan politik. Pada bulan Februari 1857 M La Parenrengi 

Arumpugi meninggal dunia di Ajabenteng dan dibei gelar Amtinroe ri Ajabenteng
26

. 

We Tenriawaru Besse Kajuara menjadi raja Bone (1857-1860 M). Belanda 

pada mulanya menaruh harapan, dan berharap bahwa hubungannya akan terjalin 

dengan sangat baik dengan Kerajaan Bone dengan diangkatnya We Tenriawaru Besse 

Kajuara menjadi raja Bone. Akan tetapi We tenriawaru Besse Kajuara melihat 

bagaimana perlakuan-perlakuan kejam Belanda kepada rakyatnya.
27

 Beliau 

melanjutkan perjuangan suaminya untuk menentang pemerintah Belanda. Meskipun 

perlawanan We Tenriawaru Besse Kajuara terhadap Belanda mengalami kekalahan 

akan tetapi semangat dari perjuangan beliau patut dicontoh. Pada tahun 1862 M We 

Tenriawaru Besse Kajuara meninggal dunia di Majennang. 
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Abdurrazak Daeng Patunru, dkk., Sejarah Bone, h. 255-256.  

27
Harun Rasjid Djibe, Besse Kajuara Srikandi Tangguh dari Timur (Cet.I; Makassar: PT. 

Media Fajar, 2007), 81.  



66 
 

 

Singkeru Rukka Arung Palakka resmi menjadi raja Bone pada tanggal 31 

januari 1960 M menggantikan We Tenriawaru Besse kajuara. Jabatan yang dipegang 

oleh Singkeru Rukka Arung Palakka hanya berstatus sebagai pinjaman dari Belanda. 

Singkeru Rukka Arung Palakka yang menjadi pendukung Gubernur Belanda datang 

ke Bone untuk menyerang We Tenriawaru Besse Kajuara. Pada tanggal 13 Februari 

1860 M Singkeru Rukka Arung Palakka berhasil menandatangani kontrak singkat 

dengan Gubernur Belanda perihal kedudukannya pada Kerajaan Bone yang berstatus 

pinjaman kepadanya. Tahun 1871 M Singkeru Rukka Arung Palakka meninggal 

dunia di Topa’cing daerah Bone. 

Setelah Singkeru Rukka Arung Palakka meningal dunia, maka yang 

menggantikannya ialah puterinya yang bernama We Banrigau We Patima Arung 

Timurung sebagai raja Bone (1871-1895 M). Pada tahun 1879 M We Banrigau 

menikah dengan sepepu satu kalinya yang bernama I Magguliga Andi Bangkung 

Karaeng Popo. Setelah perkawinan We Banrigau dengan Karaeng Popo, maka beliau 

diberi jabatan sebagai Arung Palakka oleh istrinya. Pada tahun 1895 M We Banrigau 

meninggal dunia dengan gelar Anumerta Matinroe ri Bolampare’na. Setelah pemakan 

We Banrigau dilakukan, maka Karaeng Popo menyampaikan niatnya untuk menjadi 

Arumpone menggantikan istrinya akan tetapi ia dihalangi oleh iparnya yang bernama 

La Pawawoi Karaeng Segeri. Semasa We Banrigau berstatus sebagai istrinya, 

Karaeng Pop banyak melakukan tindakan yang terpuji kepada rakyat Bone. Itulah 

sebabnya juga Ade Pitue tidak menyetujui Karaeng Popo menjadi raja Bone 

menggantikan istrinya. Maka Ade pitue menunjuk puterinya yang bernama We Besse 
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Suttera Bau Bone Arung Apala, akan tetapi pemerintah Belanda tidak menyetujuinya. 

Maka yang menjadi raja Bone ialah La Pawawoi Karaeng Segeri. 

La Pawawoi Karaeng Segeri menjadi raja Bone (1896-1905M) menggantikan 

saudara perempuannya yang bernama We Banrigau. La Pawawoi Karaeng Segeri 

menandatangani perjanjian dengan Belanda pada tanggal 16 Februari 1896 M. 

Setelah terpilihnya La Pawawoi Karaeng Segeri menjadi raja Bone, pemerintah 

Belanda menaruh harapan besar terhadap Kerajaan Bone. Berharap hubungan 

Kerajaan Bone dengan pemerintah Belanda terjalin dengan baik. Akan tetapi harapan 

itu meleset. Satu tahun setelah perjanjian itu di tandatangani oleh La Pawawoi 

Karaeng Segeri, Hubungan Kerajaan Bone dan Belanda mulai memburuk. Hal itu 

disebabkan karena pemerintah Belanda mulai mempereluas wilayah kekuasaannya 

dan hak-hak kekuasaan Kerajaan Bone semakin sempit. 

Maka dari itu La Pawawoi Karaeng Segeri mengambil tindakan-tindakan 

untuk mempertahankan kehormatan dan martabat negerinya. Setelah semangat dan 

perjuangan La Pawawoi Karaeng Segeri, akhirnya Kerajaan Bone berhasil 

dilumpuhkan oleh Belanda. La Pawawoi Karaeng Segeri mengambil keputusan untuk 

menyerah karena anaknya yang bernama La Patiwiri Baso tewas dalam perang 

melawan Belanda, dan anaknyalah yang menjadi tumpuannya selama ini melawan 

Belanda.  

La Pawawoi ditahan dan dibawa ke Parepare, disana beliau diangkut 

menggunakan kapal perang Belanda menuju Betawi. Setelah sampai di Tanah Jawa, 

beliau ditunjukkan sebuah tempat pengasingannya yaitu di Bandung. Pada waktu 
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pengasingan La Pawawoi Karaeng Segeri di Bandung, Belanda tidak langsung 

melakukan pergantian Arumpone akan tetapi roda kepemimpinan Kerajaan Bone 

dijalankan oleh Ade’ Pitue. Mereka juga yang melakukan perjanjian kontrak dengan 

Goverenament Belanda dengan memperbaharui Perjanjian Bongaya.
28

 Selama 26 

tahun lamanya roda kepemimpinan Kerajaan Bone dijalankan oleh Ade’ Pitue. 

Setelah Belanda semakin kuat menancapkan kuasanya di Kerajaan Bone, barulah 

Belanda menyetujui untuk mengembalikkan kedaulatan Kerajaan Bone. Maka Ade’ 

Pitue bersepakat untuk mengangkat salah seorang putra mahkota dari bangsawan 

murni yang berhak mewarisi Arumpone, dialah yang bernama Andi Mappanyukki 

Sultan Ibrahim. 
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Abdurrazak daeng Patunru, dkk., Sejarah Bone, h. 273.  
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BAB III 

KONDISI KERAJAAN BONE MENJELANG KEPEMIMPINAN ANDI 

MAPPANYUKKI SULTAN IBRAHIM 

 

A. Kondisi Budaya dan Agama 

Agama dan kepercayaan di Sulawesi Selatan, dapat dikatakan bahwa periode 

zaman yang meliputi Kesusasteraan Suci I La Galigo, sampai pada zaman 

Tomanurung, diliputi oleh kepercayan mitologis dengan aspek-aspek kedewaan 

kepercayaan kepada kodrat-kodrat alam, yang terwujud dalam berbagai kegiatan ritus 

yang bersifat religios-magi. Kepercayaan-kepercayaan seperti itulah diduga dapat 

digolongkan ke dalam kepercayaan penduduk kepulauan Nusantara, sebelum 

bersetuhan dengan agama-agama profetis yaitu Islam dan Kristen, dan agama-agama 

besar dunia lainnya seperti Hindu, Buddha, dan lain-lain. 

Agama Islam masuk di Sulawesi selatan pada abad ke 17 M, dan dibawah 

oleh tiga orang ulama besar yaitu: Abdul Makmur Khatib Tunggal (Datok ri 

Bandang), Khatib Sulaiman (Datok Patimang), dan Khatib Bungsu (Datok ri Tiro). 

Ketiga datok ini kemudian membagi diri pada tiga daerah utama di Sulawesi Selatan 

yang akan dijadikan sebagai pusat penyebaran Islam yaitu: Kerajaan Gowa dan Tallo 

oleh Abdul Makmur Khatib Tunggal (Datok ri Bandang), Bulukumba oleh Khatib 

Bungsu (Datok ri Tiro), dan Kerajaan Luwu oleh Khatib Sulaiman (Datok Patimang). 

Setelah ketiga datok ini berhasil berhasil mengislamkan ketiga daerah utama yang 
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akan dijadikan pusat penyiaran Islam, maka Kerajaan Gowa dan Tallo mulai 

melakukan penyebaran Islam di Kerajaan Bugis, khususnya Kerajaan Bone. 

Agama Islam resmi masuk di Kerajaan Bone pada tanggal 23 November 1611 

M pada masa kemepimpinan La Tenripale To Akkepeang. Kemudian Islam mulai 

berkembang seiring berkembangnya zaman. Eksistensi Islam di Kerajaan Bone 

semakin kuat dengan dimasukannya syariat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari 

sistem pangadereng, sehingga syariat Islam atau sara‟ menjadi satu kesatuan yang 

utuh dalam sistem pangadereng. Antara keduanya tidak saling merusak, apa lagi 

saling menafikan. Ketaatan terhadap nilai-nilai ade‟ berbanding lurus dengan 

ketaatan mereka terhadap nilai-nilai ajaran Islam  (sara‟).
1
  Hal inilah yang menjadi 

landasan bagi para raja Bone dan para kadi Bone untuk memantapkan Islam sebagai 

keyakinan yang menjiwai seluruh aspek kehidupan masyarakat Bone. 

Bermula dari keberhasilan pemerintah Belanda menaklukkan dan menguasai 

secara penuh kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan pada tahun 1905 M. 

Hingga pada akhirnya pembekuan beberapa kerajaan, terutama Kerajaan Bone yang 

kemudian diikuti pengangkatan pejabat birokrasi kolonial menyebabkan tercorengnya 

pranata sosial tradisional yang disebut pangadereng pada satu sisi dan tersingkirnya 

sebagian bangsawan penguasa tradisional dari lingkaran birokrasi pemerintah 

Belanda pada sisi lainnya. Mereka yang tersingkir itu bukan hanya para pemangku 

                                                           
1
Ridhwan, Pendidikan Islam Masa Kerajaan Bone (Sejarah, Akar dan Corak Keilmuan Serta 

Peranan Kadi, h. 42-43.  
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adat yang bergelar mangkau, tetapi termasuk di dalamnya para ulama yang 

menduduki betbagai jabatan parewa‟ sara.
2
 

KH. Muhammad Yusuf merupakan kadi Bone ke XIII (1879-1905 M). Pada 

masa jabatannya terjadi peristiwa paling bersejarah dalam perjalanan Kerajaan Bone, 

yakni hancurnya pertahanan Kerajaan Bone oleh pasukan Belanda. Peristiwa tersebut 

dikenang oleh rakyat Bone sebagai rumpa‟na Bone atau hancurnya pertahanan Bone. 

Pada masa itu yang menjabat sebagai raja Bone adalah La Pawawoi Karaeng Segeri 

Raja Bone ke XXXI. Pada tanggal 19 Juli 1905 M pasukan Belanda bergerak lewat 

mendekati pantai Bajoe, tepatnya di daerah Pallime. Hari itu juga pihak Belanda 

mendarat di Pallime, dan langsung mengutus utusan menghadap raja Bone. 

Utusannya menyampaikan maksud kedatangan Belanda, yakni berkeinginan 

mempersatukan seluruh kerajaan di Sulawesi Selatan dalam kekuasaannya, termasuk 

Kerajaan Bone. Khusus untuk Kerajaan Bone, Belanda berkeinginan menguasai 

pelabuahn Pallime guna membantu Raja Bone memungut bea atau pajak di pelabuhan 

itu.
3
 Keinginan Belanda ditolak oleh raja Bone. 

Kadi Bone, KH. Muhammad Yusuf wafat pada hari jumat 11 Agustus 1905 

dalam usia 90 tahun. Ia dimakamkan di samping Masjid Al-Mujahidin Watampone. 

Selama menjabat sebagai kadi Bone, ia mendampingi dua orang raja Bone yakni: We 

Banrigau Arung Timurung dan La Pawawoi Karaeng Segeri. Setelah wafat beliau 
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Mustari Bosra, “Otoritas dan Gerakan Keagamaan Daengguru: Studi Sejarah Islamisasi di 

Sulawesi Selatan”, Jurnal Falasifa 11, no. 2 (2020): h. 69.   
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Andi Muhammad Ali, Rumpa‟na Bone: Perang Bone 1905 (Watampone: Damai, 1984), h. 
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digantikan oleh KH. Abdul Wahid sebagai kadi Bone ke XIV (1906-1917 M), ketika 

itu, Bone berada dalam masa pemerintahan transisi yang dipegang oleh Ade’ Pitue. 

Hal itu terjadi karena Bone dikuasai oleh Belanda setelah sebelumnya mengalami 

dalam peritiwa Rumpa‟na Bone tahun 1905 M. KH. Abdul wahid berangkat ke 

Mekah melanjutkan pendidikan setelah menjabat sebagai kadi. Mungkin hal ini 

disebabkan karena tekanan dari pemerintah pendudukan Belanda di Bone. KH. Abdul 

Wahid kembali ke Bone sekita tahun 1932 M dan wafat pada tahun 1937 M. Ia 

kemudian dimakamkan di Salo’ Sinalie Pallime, Cenrana.
4
 

Dalam tulisan Andi Muhammad Ali kurang dijelaskan mengenai kedudukan 

dan peran Petta Kalie dalam Kerajaan Bone. Dua karyanya tentang Bone, yakni 

Rumpa‟na Bone (1984) dan Bone Selayang Pandang (1986) sama sekali tidak 

menyebut peran Petta Kalie. Khusus pada peristiwa rumpa‟na Bone, Andi 

Muhammad Ali sama sekali tidak menyinggung peran kadi Bone yaitu KH. 

Muhammad Yusuf dan KH. Abdul Wahid. 

B. Kondisi Sosial Politik 

Pemerintah Belanda pada umumya di Sulawesi Selatan dan khususnya di 

Kerajaan Bone baru terlaksana setelah ekspedisi militer Belanda pada 1905 M. Pada 

umumnya wilayah Sulawesi Selatan dilakukan pembaharuan ataupun perubahan-

perubahan dalam berbagai bidang, akan tetapi yang paling mencolok adalah bidang 

politik dan pemerintahan. Perubahan dalam pengaturan tanah dan kepemilikannya, 
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serta perubahan infrastruktur.
5
 Perubahan-perubahan tersebut dilakukan oleh 

pemerintah Belanda dengan tujuan penguasaan kekuasaan dan dominasi atau 

monopoli perdagangan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. 

Perubahan sistem politik pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah 

Belanda di Kerajaan Bone menjadi sangat penting. Perubahan ini terkait dengan 

sistem kerajaan sekutu antara kerajaan satu dengan kerajaan lainnya di Sulawesi 

Selatan. Sebelumnya sistem ini dilaksanakan sendiri oleh kerajaan yang 

bersangkutan, kemudian berubah menjadi kerajaan yang dikuasai langsung oleh 

pemerintah Belanda. Adapun perubahan pertama yang dilakukan oleh pemerintah 

Belanda adalah melakukan pembagian wilayah Bone menjadi dua bagian. Bagian 

Selatan dibentuk menjadi suatu wilayah Onder Afdeling yang baru dengan nama 

wilayah Distrik-distrik Bone ri Attang (Bone Selatan) dan digabungkan ke dalam 

wilayah Asisten Residensi Timur menurut Keputusan Gubernemen pada tanggal 13 

Juli 1906 M No. 32. Sedangkan wilayah pada bagian Utara termasuk vasal Lamuru 

lama, menjadi bagian dari wilayah Afdeling Bone yang baru dibentuk dengan nama 

Onder Afdeling Bone dan berstatus sebagai Onder Afdeling.
6
 

Wilayah Landschap Wajo dan Soppeng dimasukkan ke Afdeling Bone dengan 

status Onder Afdeling (SK. Gubernemen tanggal 2 Desember 1905 No.34). 

Landschap Pitumpanua yang dahulunya termasuk wilayah Bone digabungkan 
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kedalam wilayah Onder Afdeling Wajo melalui Keputusan Gubernur Celebes dan 

daerah bawahannya tertanggal 25 Mei 1906 No. 22 1912. Opsir yang menjadi 

komandan di Watampone diberi jabatan Penguasa Sipil dan mengemban tugas 

sebagai pimpinan pemerintahan Onder Afdeling. Adapun SK Gubernemen pada 

tanggal 2 Februari 1907 No. 4 terjadi perubahan pembagian Afdeling Bone, 

sementara di bagian Onder Afdeling Bone tidak ada perubahan. 

Adapun SK Gubernemen pada tanggal 3 September 1908 No. 28 telah 

ditentukan bahwa Onder Afdeling Bone akan dipimpin oleh seorang kontrolir dari 

Pemerintahan Dalam Negeri, sementara sebagai dampak dari SK Gubernemen pada 

tanggal 24 Februari 1909 No. 38, opsir yang memegang komando di Watampone 

akan tetap diberi tugas sebagai pejabat sementara di Onder Afdeling Bone. Struktur 

pemerintahan besereta prasarananya dalam wilayah Gubernemen Celebes, SK 

Gubernemen pada tanggal 15 November 1911 No. 19 dan Lembaran Negara No. 19, 

pembagian Afdeling Bone telah diatur secara defenitif, dimana pemerintahan Onder 

Afdeling Bone yang sudah ada tetap dipertahankan. Karena Onder Afdeling Bone 

yang memiliki pusat-pusat pemerintahan di Pompanua dan Watampone serta wilayah 

pelabuhan Pallime, dan juga karena luasnya wilayah ini, maka sebenarnya Onder 

Afdeling ini terlalu berat jika hanya dinahkodai oleh satu orang saja sebagai kepala 

Onder Afdeling.  

Pengakuan atas kesulitan ini sudah ada sejak lama, dan selalu diajukan 

keberatan ini secara terus menerus oleh para kepala di Afdeling Bone yang 

pemerintahannya berkedudukan di Pompanua, yang kini menjalankan pemerintahan 
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langsung atas ke tiga Distrik yaitu Cenrana, Sailong dan Timurung. Pada beberapa 

waktu ke depan hal ini harus dibenahi, dari ke tiga Distrik itu harus menjadi Onder 

Afdeling tersendiri maupun menetapkan seseorang pegawai dengan status pemerintah 

bertugas menjadi kepala pemerintahan dengans status sebagai bawahan langsung dari 

kepala Onder Afdeling Bone. Kerajaan Bone yang berhasil dikuasai dan ditklukkan 

dari Raja Bone ke 31 yaitu La Pawawoi Karaeng Segeri pada tahun 1905 M. Pada 

saat itu juga tidak yang mengisi jabatan Raja di Kerajaan Bone selama 25 lamanya. 

Pada masa kerajaan, wilayah Bone terdiri dari banyak landschap, negeri-

negeri vasal atau taklukan, wanua dan kampung-kampung yang diperintah langsung 

oleh raja. Kini berbagai bagian-bagian itu digabungkan menjadi satu bagian. Lalu 

diubah menjadi 16 distrik. Dalam Keputusan Asisten Residen Bone pada tanggal 23 

Mei 1906 No. 229 dan 223, dan tanggal 10 Juli 1906 No. 287 telah dibentuk distrik-

distrik sebagai berikut: 

1. Watampone, yang terdiri atas lalang batang Bone, yang dahulu adalah 

kampung-kampung: Bukaka, Ujung, Tibojong, Ponceng, Tanete ri Awang 

atau Lappabatue, Tanete ri Attang atau Tamausing, Ta, Bajoe, Lonrae, 

Bena, Tippulue, Panjula, dan yang dahulu merupaka pabate wanua: Toro, 

Biru, Cellu Palengoreng dan Maloe. Distrik ini diperintah oleh Arung 

Tanete Riattang. 

2. Awampone, yang terdiri atas Bone Tangnga, yaitu Landschap Awampone 

dan federasi dan dari lili Limampanua ri Lau Ala, yaitu Jaling, Paccing, 

Matuju, Unra dan Cumpiga Distrik ini dipimpin oleh Arung Ta. 
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3. Palakka, dahulu merupakan wilayah Bone Tangnga, yaitu landschap 

Palakka, yaitu kampung-kampung mandiri: Macege, Anre Biriring, 

Majang, Tanete Boang dan Wanua-wanua Pabate: Panjili, Maduri, dan 

Mallae yang dahulu merupakan Wanua Jowa: Lemoapa dan Jampu. 

Distrik ini ditempatkan di bawah Arung Macege, yang didampingi oleh 

seorang wakil kepala distrik yan digaji, dengan gelar Sulewatang Palakka. 

4. Tanete ri Awang, yang terdiri dari federasi lili terdahulu Lamanpanua ri 

Ajangale, yaitu: Palongki, Tajong, Otting Landschap distrik ini dipimpin 

oleh Arung Tanete ri Awang. 

5. Cenrana, terdiri atas yang terdahulu Pitu Teddung Tanre, Landschap 

Mampu atau juga disebut Patang Kae, yaitu wanua-wanua Mampu ri Aja’ 

Mampu Awang, Kung dan Sijelling, serta kampung-kampung yang dahulu 

mandiri, Ta Datu, Pallima, Langkero, Latonro, La Opo, Laoni, Nagauleng 

dan daetah Jowa Cenrana. Distrik ini dipimpin oleh Arung Cenrana. 

6. Sailong, terdiri atas yang dahulu adalah Tadung Tanre (ke tujuh payung 

tinggi), Landschap Sailong, ditambah dengan sejumlah kampung yakni: 

Tawaroe, Unnyi, Uleo dan Tuan Lea. Distrik ini dipimpin oleh 

Sulewatang dari Sailong. 

7. Timurung, dahulu Pitu Tanre Teddung. Distrik yang di dalamnya 

termasuk juga pusat pemerintahan Pompanua, berada di bawah 

kepemimpinan Sulewatang dari Timurung. 
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8. Amali, dahulu Landschap Pitu Teddung Tanre, di mana ditambahkan 

wanua Calaganrang. Distrik ini berada di bawah kepemimpinan 

Sulewatang dari Amali. 

9. Ulaweng, dahulu merupakan Pitu Teddung Tanre, Landschap Ulaweng, di 

mana ke dalamnya ditambahkan kampung-kampung mandiri Ulue, Tanete, 

Paijo, Tamusu, Sura dan Aliange. Distrik ini berada dibawah 

kepemimpinan Sulewatang dari Ulaweng. 

10. Ponre, terdiuri atas yang dahulu disebut Pitu Teddung Tanre, Landschap 

Ponre, dimana ikut digabungkan kampung-kampung mandiri: Bakunge, 

yang dahulu adalah federasi lili Sapulu wanua, kini termasuk Onder 

Afdeling Bone ri Attang. Distrik ini dipimpin oleh Sulewatang Ponre. 

11. Barebbo, terdiri atas Bone Tanga, Landschap Barebbo, dengan federasi lili 

Awang Ala yaitu: Bacu Wolangi, Lampoko, Menegalung, Cinnong, di 

mana ditambahkan kampung-kampung yang mandiri: Ujung, Lalidong, 

Paroto, Parippung, Campaniga, Teko-Teko, Jampu, dan wanua-wanua 

pabate: Pajako, Apala Bulu, Lempang, Cirewali. Distrik ini ditempatkan di 

bawah pimpinan Arung Tibojong dibantu seorang wakil kepala distrik 

(yang digaji pemerintah) yang berjabatan Sulewatang Barebbo. 

12. Cina, terdiri atas Bone Tanga, Landschap Cina, di mana wanua-wanua 

mandiri: Teko, Lompu Talaga, Lerang dan wanua-wanua pabate: 

Kawerrang, Karella, Awo, Soga. Distrik ini berada di bawah pimpinan 
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Arung Poncceng, dengan wakil kepala distrik (yang digaji pemerintah) 

yang berjabatan Sulewatang Cina. 

13. Sibulue, terdiri dari yang dahulu adalah federasi lili ri Lau, yaitu: Pattiro, 

Kaju, Balieng, Bulu Sampubia, Kalibong, Maroangin dan Panjili. Distrik 

ini berada di bawah kepemimpinan Arung Sulampe Pattiro. Mula-mula ia 

adalah kepala Onder distrik yang digaji pemerintah, yang diperbantukan 

pada Tomarillaleng, di mana distrik ini dijadikan sebagai resort. 

14. Bengo, dahulu disebut Pitu teddung Tanre, Landschap Ponre. Distrik ini di 

bawah kepemimpinan oleh Sulewatang Bengo. 

15. Lamuru, termasuk Tellu Limpoe dan Wanua Bua. Distrik ini dipimpin 

oleh Sulewatang Lamuru. 

16. Attang Lamuru: semula sebagai federasi lili Asera Bate di bawah 

kekuasaan Lamuru. Distrik ini berada di bawah kekuasaan Lamuru. 

Distrik ini berada di bawah kepemimpinan Sulewatang Attang Lamuru. 

Selanjutnya mengenai pembagian distrik-distrik ini menjadi onder distrik, 

wanua dan kampung dapat merujuk pada lampiran terkait.
7
 

Para kepala distrik dan onder distrik memakai gelar Arung atau Sulewatang, 

kepala wanua atau kepala kampung menyandang gelar Matoa, kapala, Mado, Anregu 

(dulu kepala dari suatu golongan masyarakat seperti Jowa, Pakawalieng Epu, to 

Angke Pasossong), Pabbicara, Sulewatang, Arung, Jennang (dahulu pemungut pajak), 
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Pawang (dahulu damai dalam kasus-kasus perikanan dan kehutanan), Madanreng, 

Gala, Mangepa. 

Adapun mengenai para kepala-kepala ini menurut pembagian 

kewilayahannya, telah dibuat daftar-daftar yang setiap waktu dilengkapi. Hadat 

(dewan para kepala daerah) dari Landschap-landschap yang semula kini sudah 

dihapus, karena telah terjadi perubahan-perubahan sehingga mereka tidak dapat lagi 

difungsikan. Hanya mereka yang saat itu memimpin kampung-kampung tetap 

dipertahankan dengan gelar adat mereka sebagai kepala kampung, atau kepada 

mereka yang paling bisa fungsikan diberi kepemimpinan atas sebuah kampung. 

Pengangkatan dan pemutusan hubungan kerja dengan para kepala, 

berlangsung menurut peraturan yang berlaku, yaitu berdasarkan SK Gubernemen 

Celebes tertanggal 18 Juni 1912 No.3418/136, yang diubah dan disempurnakan 

dengan SK tanggal 23 April 1913 No. 2281157. Menurut peraturan ini, maka 

berkaitan dengan azas hukum menurut pasal 5 alinea 2 dari format Kontak Celebes 

pada 1904 Mengenai pembesar-pembesar di wilayah ini, dan khususnya mengenai 

Arung Pitu yang diangkat dan diberhentikan oleh gubernur. Sementara kewenangan 

untuk mengangkat dan memberhentikan para kepala yang lebih rendah posisinya 

berada ditangan pemerintahan swantantra. 

Berdasarkan SK Gubernemen tanggal 3 September 1908 No. 28 Onder 

Afdeling yang baru dari Afdeling Distrik Timur (Oosterdistricten) dipisahkan dan 

digabungkan dengan Afdeling Bone. Onder Afdeling ini akan dipimpin oleh seorang 

Penguasa Sipil (Civil Gezaghebber). Dalam pelaksanaan penataan kembali organiasi 
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pemerintahan serta sarana pemerintahan pada Gubernemen Celebes beserta daerah 

bawahannya, yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernemen tanggal 15 November 

1911 No. 19 (Lembaran Negara No. 605), pembagian pemerintahan Afdeling Bone 

ditetapkan secara permanen dimana juga pemerintahan yang sudah ada dari Onder 

Afdeling Bone ri Attang tetap dipertahankan. Pada Lembaran Negara 1914 No. 334 

dan 1914 No. 289, akhirnya masalah polisi dan karyawan penajara telah diatur. 

Dalam SK Gubernemen tanggal 16 Juli 1914 No. 3283/C3 dibuat petunjuk 

pelaksanaan dari Lembaran Negara 1914 No. 334. 

Landschap-landshap yang kurang penting, disatukan dengan landschap lain 

agar dapat berdiri secara mandiri, namun telah dilakukan dengan memperhatikan 

aspek historisnya secara cermat. Demeikianlah dari landschap-landschap yang 

disebutkan tadi, telah tercipta 7 distrik yaitu: 

1. Mare 

2. Tonra 

3. Salomekko 

4. Kajuara 

5. Kahu 

6. Libureng 

7. Cani 

Distrik Patimpeng yang terdahulu, dengan adanya SK Gubernemen tanggal 13 

Juli 1913 No. 3304/57 telah dihapuskan dan digabungkan dalam distrik Salomekko 

status Onder Distrik. Kepala Onder Distrik dan kepala kampung yang dahulu 
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diangkat dan diberhentikan oleh pemerintahan landschap (walaupun disini juga 

diperhatikan faktor keturunan). Kini diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah 

swantantra. Namun dalam hal ini pertama-tama, mereka harus mendapatkan 

persetujuan dari gubernur dan ke dua harus ditunggu juga persetujuan dari kepala 

Afdeling.
8
 

Setelah banyaknya perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah 

Belanda, perubahan tersebut bukannya disetujui oleh rakyat Bone atas kebijakan dan 

tindakan pemerintah Belanda. Akan tetapi pada kenyataannya di Bone 

memperlihatkan perbedaan yang cukup mecolok dengan daerah-daerah lain dalam 

menghadapi pemerintah Belanda dengan perlawanan-perlawanan fisik. Protes-protes 

dan tindakan keonaran seperti perampokan. 

Perlawanan rakyat Bone bukan hanya merupakan reaksi terhadap kehadiran 

penjajah sebagai kelompok luar yang dapat mengancam kelembagaan dan pranata 

masyarakat. Tetapi juga karena sikap dan tindakan pemerintah Belanda pada waktu 

itu yang ingin mendominasi kekuasaan politik, kehidupan sosial, dan ekonomi serta 

merusak jalinan hubungan antar kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Hubungan 

yang telah lama dibangun oleh kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi Selatan ini dengan 

berbagai macam cara dan penuh kesederhanaan, ketulusan, keikhlasan dan semangat 

persatuan, namun tiba-tiba dipatahkan oleh pemerintah Belanda. Hubungan-hubungan 

yang dilakukan tersebut, seperti hubungan perkawinan sebagai sarana ikatan jalinan 
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politik, disamping perjanjian politik yang mendasari jalinan antar kerajaan. Pola-pola 

itu, telah menciptakan jaringan keutuhan di wilayah ini, namun pelaksanaa 

pemerintahan Belanda membuat daerah ini terpecah-pecah dalam tindakan 

perlawanan dan saling curiga mencurigai antar kerajaan yang satu dengan kerajaan 

yang lainnya, serta perlawanan terhadap pemerintah Belanda. 

Sebab terjadinya gerakan-gerakan rakyat menentang pemerintah Belanda 

karena tabiat masyarakat di daerah itu yang cenderung untuk melakukan kejahatan, 

tidak senang akan keteraturan, mudah terpengaruh oleh harapan-harapan eskatologis. 

Sesengguhnya persepsi pemerintah tersebut adalah kenyataan yang terlihat dalam 

masyarakat. Namun apa yang dilakukan oleh masyarakat itu terkait dengan kenyataan 

pula bahwa pemerintah Belanda tidak pernah berpihak pada masyarakat sehingga 

mereka melampiaskan dalam bentuk gerakan-gerakan seperti itu. Masyarakat tidak 

mengerti dan memahami segala peraturan yang dilaksanakan dan hanya tekanan dari 

peraturan yang dirasakan sangat memberatkan dan menekan.
9
 

Jika tidak dipulihkan kembali kedudukan bekas kerajaan menjadi suatu 

kerajaan berdaulat dan kembali menempatkan bangsawan pusat pada kedudukannya 

sebagai pejabat pemerintahan di kerajaan itu. Maka sikap penolakan dan sikap 

menetang akan terus berlangsung. Itulah sebabnya pada 1931 M bekas Kerajaan Bone 

dipulihkan kembali kedudukannya sebagai kerajaan. 
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Alat-alat kebesaran kerajaan atau yang lebih dikenal dengan nama 

kalompoang atau arajang itu perlu dihadirkan, agar dapat memberikan kewibawaan 

bagi Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim di mata masyarakat Bone. Arajang 

merupakan inti kerajaan, siapa yang dapat mengambil arajang tersebut berarti dia 

adalah seorang penguasa yang sah. Ia juga dapat dianggap atau diibaratkan sebagai 

kerajaan itu sendiri. Setelah alat kebesaran tersebut tiba dan langsung dibawa ke 

Bone, maka pada tanggal 2 April 1931 M, Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim dilantik 

menjadi raja Bone ke XXXII. 

C. Kondisi Ekonomi 

Kerajaan Bone merupakan salah satu Kerajaan Bone yang sangat potensial 

dalam bisang pertanian maupun perdagangan, karena dengan adanya Pelabuhan 

Bajoe dan Pallime. Pelabuhan tersebut merupakan akses utama atau bisa dikatakan 

sebagai tulang punggung perekonomian Kerajaan Bone. Ini merupakan salah satu 

penyebab pemerintah Belanda ingin menguasai Kerajaan Bone karena ingin 

menguasai pelabuhan tersebut. Setelah Kerajaan Bone berhasil ditaklukkan oleh 

Belanda, maka seluruh pemerintahan di Kerajaan Bone dipegang oleh pemerintah 

Belanda. 

Belanda kemudian membagi wilayah Bone menjadi dua bagian. Bagian 

selatan dibentuk menjadi suatu wilayah Distrik-distrik Bone ri Attang (Bone Selatan) 

dan digabungkan ke dalam wilayah Asisten Residensi Timur menurut SK 

Gubernemen tanggal 13 Juli 1906 No. 32. Sedangkan wilayah bagian utara termasuk 
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Vasal Lamuru lama, menjadi bagian dari wilayah Afdeling Bone yang baru dibentuk 

dengan nama Onder Afdeling Bone dan berstatus sebagai Onder Afdeling.
10

 

Para anggota pemilihan swantantra, kepala distrik dan sejumlah kepala onder 

distrik menerima gaji atau tunjangan tetap dari kas landschap. Penggajian ini 

ditetapkan sesuai dengan azas-azas yang ditetapkan pemerintah mengenai hal itu, 

dimana diusahakan bahwa jumlah penggajian itu kurang dari ½ bagian dari total 

anggaran kas landschap. Selain daripada gaji atau tunjangan tetap tersebut, para 

kepala tersebut di atas juga dibiarkan tetap meliki pendapatan yang berasal 

kepemilikan tanah ornamen mereka (tanah jabatan, kebun, sero, empang dan lain-

lain). 

Menurut hasil pendataan kepemilikan ornamen, diambil tolak ukur bahwa 

para kepala distrik harus mendapatkan 1000 hingga 2000 ikat padi sebagai hasil dari 

sawah jabatan mereka, sedangkan kepala onder distrik 800-1000 ikat, kepala wanua 

3000-6000 ikat dan para kepala kampung 200-300 ikat, dimana persawahan itu 

dikerjakan secara rodi oleh penduduk yang tinggal di wilayah para ketua tersebut. 

Para kepala pada kerajaan memegang jabatan dan memperoleh pendapatan 

dari tanah-tanah jabatan, setelah tidak difungsikan lagi, perlu dikurangi tanah 

jabatannya, sementara kebanyakan kepala, karena memperoleh tanah lebih banyak 

telah memperoleh peningkatan pendapatan. Para kepala wanua dan kepala kampung 

kesemuanya ada SK pengangkatan, jadi mereka yang memungut pajak sima 
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M. Thamrin Mattulada, Kuasa Penjajah Imprealisme Belanda di Kerajaan Bone 1906-1931, 

h. 90.  
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assapareng atuong, serta yang pada dasarnya harus, mempertanggungjawabkan uang 

ini secara langsung kepada kolektor atau pengumpul pajak.
11

 

Kepala onder distrik dan kepala kampung yang dahulu diangkat dan 

diberhentikan oleh pemerintah landschap. Kini diangkat dan diberhentikan oleh 

pemerintah swantantra. Namun dalm hal ini pertama-tama, mereka harus 

mendapatkan persetujuan dari gubernur dan kedua harus ditunggu juga persetujuan 

dari kepala afdeling (afdelingchef). Diatur dalam SK Gubernemen tanggal 18 Juni 

1912 No. 341/136 dan tanggal 23 April 1913 No. 2281/57. Pembayaran gaji para 

kepala distrik di Mare, Tonra, Salomekko, Kajuara, Kahu, Libureng dan Canimasing-

masing adalah 90 gulden, 80 gulden, 60 gulden, 50 gulden. Ini masih jauh dari dasar 

ketetapan pemerintah, yaitu bahwa jumlah gaji mereka harus dibawah 1/5 bagian dari 

pendapatan landschap. 

Bagi kepala Distrik Salomekko, diajukan usulan untuk meningkatkan 

pendapatannya menjadi 75 gulden setiap bulannya. Hal ini berkaitan dengan 

penambahan beban tugas yang dimilikinya, karena yang dahulu merupakan Distrik 

Patimpeng, sekarang digabung dengan wilayahnya. Selain memperoleh pendapatan 

tetap, para kepala distrik juga diizinkan mendapatkan hasil panen dari tanah-tanah 

ornamen. Sementara bagi para kepala onder distrik dan kepala kampung, jika hal itu 

dimungkinkan, maka diberikan hak kepemilikan karena jabatan. Para kepala distrik, 

kepala Distrik Kajuara yang memperoleh pendapatan terbesar dari tanah ornamen 
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M. Thamrin Mattulada, Kuasa Penjajah Imprealisme Belanda di Kerajaan Bone 1906-1931, 

h. 100-101.  
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yang berupa sawah yaitu jika panen sedang baik, maka ia memperoleh 4000 ikat padi 

senilai dengan 1000 gulden. 

Kepala Dsitrik Libereng mendapat paling sedikit yaitu 500 ikat kecil setara 

dengan 80 gulden. Kebanyakan kepala kampung di wilayah pantai mendapat 

pendapatan rata-rata dari tanah ornamen mereka sebesar 200 ikat padi yang senilai 

dengan 50 gulden. Sedangkan di wilayah pedalaman hanya kepala kampung tertentu 

yang memiliki tanah ornamen namun mereka menikmati 8% upah dari pajak yang 

dikumpulkan. Pendapatan ini hanya merupakan upah yang kecil. Jika dibandingkan 

dengan jumlah pekerjaan yang begitu banyak, yang dituntut dari seorang kepala 

kampung.
12

 Para soreang (pembantu kepala kampung) yang bertugas menolong para 

kepala kampung boleh dikatakan tidak pernah memperoleh pendapatan dari tanah 

jabatan, mereka hanya dibebaskan dari pajak dan pelaksanaan kerja rodi. 
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M. Thamrin Mattulada, Kuasa Penjajah Imprealisme Belanda di Kerajaan Bone 1906-1931, 

h. 103-105.  
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BAB IV 

STRATEGI ANDI MAPPANYUKKI SULTAN IBRAHIM DALAM 

PERKEMBANGAN ISLAM DI KERAJAAN BONE 

 

A. Bidang Keagamaan 

Islam diterima di Kerajaan Bone secara resmi melalui jalur politik atau 

kekuasaan. Kerajaan Bone resmi menerima dan masuk Islam pada tanggal 23 

November 1611 M. Proses perkembangan Islam di Kerajaan Bone berkembang 

dengan sangat cepat. Akan tetapi perkembangan Islam di Kerajaan Bone sangat 

nampak dari segala aspek yang dipimpin oleh Raja Andi Mappanyukki Sultan 

Ibrahim, yang juga disebut sebagai raja terkahir Kerajaan Bone. Salah satu faktor 

pendorong bagi Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim dalam melakukan perkembangan 

Islam di Kerajaan Bone adalah pengajaran ayahnya I Makkulau Daeng Serang, sejak 

masa kanak-kanak Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim sudah di tempa pengajaran 

Islam. Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim juga mewarisi watak dari ayahnya yang 

taat akan agama Islam. 

Kehidupan sosial keagamaan meningkat kala itu, komitmen terhadap ajaran 

Islam diwujudkan dengan kepedulian menerapkan nilai-nilai keagamaan bagis 

masyarakat Bugis Bone. Selain itu juga diiringi dengan sikap keteladanan yang 

ditunjukkan, beliau dikenal sangat taat dalam menjalankan syariat Islam. Pada tahun 

1932 M Andi Mappanyukki mengadakan “Pertemuan Ulama Celebes Selatan” di 

Watampone, ibu Kota Kerajaan Bone. Musyawarah tersebut diikuti oleh puluhan 
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ulama terkemuka dari seluruh Sulawesi Selatan, termasuk yang hadirnya pada waktu 

itu adalah Haji M. As’ad, untuk kemudian membahas dan membicarakan cara-cara 

pengolahan pendidikan Islam bagi masyarakat umum.
1
 

Mengenai dengan pendidikan agama, memang sudah disadari oleh Raja Bone Andi 

Mappanyukki Sultan Ibrahim dengan beranggapan bahwa pendidikan adalah usaha 

utama dalam mengantarkan dan mewujudkan anak didik ke arah kedewasaan lahir 

batin. Kelangsungan hidup pendidikan dalam masyarakat, ditumbuhkan melalui 

dasar-dasar pendidikan budi pekerti dan mempertinggi rasa kemanusiaan. Konsep ini 

dapat dipahami dan dirasakan oleh Raja Bone Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim 

dalam kehidupannya. Maka dari itu, pengembangan dalam pendidikan tidak cukup 

hanya pembinaan dalam lingkup keluarga saja, akan tetapi diperlukan sebuah 

pendidikan formal dalam rangka peningkatan wawasan pengetahuan bagi anak didik. 

Konsep pendidikan Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim memang memiliki 

pandangan jauh kedepan, dikarenakan pemahaman beliau tentang pendidikan juga 

diungkapkan oleh pakar pendidikan modern dengan konteks yang sama. Salah satu 

diantaranya Sidi Gazalba yang menurutnya bahwa asasnya pendidikan dipandang dari 

sudut kebudayaan, terbagi atas tiga bagian yakni, pendidikan keluarga atau rumah 

tangga sebagai lingkaran pendidikan yang utama, pendidikan lembaga-lembaga 

formal sebagai lingkaran pendidikan kedua, pendidikan masyarakat sebagai lingkaran 

pendidikan umum.
2
  Akhirnya Pada tahun 1933 M berdirilah lembaga pendidikan 

                                                           
1
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 18.  

2
Sidi Gazalba, Pendidikan Islam dalam Masyarakat (Jakarta: Pustaka Antara, 1962), h. 89. 
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formal pertama di Watampone yakni bernama Al-Madrasah Amiriyyah Al-

Islamiyyah Watampone yang berarti sekolah Kerajaan Islam. Namun berdirinya Al-

Madrasah Amiriyyah Al-Islamiyyah Watampone tidak dapat dilepaskan dari peran 

kadi Bone waktu itu, yakni KH. Abdul Hamid. Walaupun berdirinya diprakarsai oleh 

Raja Bone Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim dan ulama, namun peran KH. Abdul 

Hamid tidak dapat diabaikan.
3
 

Perkembangan selanjutnya pada tahun 1940 M di ibu kota Kerajaan Bone 

tepatnya Watampone, berdiri sebuah masjid yang dibangun oleh Raja Bone Andi 

Mappanyukki Sultan Ibrahim bersama dengan Kadi Bone KH. Abdul Hamid. Masdji 

ini dikenal sebagai Masjid Raya Watampone. Sejak berdirinya masjid ini, shalat 

jumat sebelumnya dilaksanakan di Masjid Al-Mujahidin, dipindahkan ke Masjid 

Raya Watampone. Maka para imam dan khatib Kerajaan Bone berkedudukan di 

masjid ini.
4
 

Perpaduan yang sangat harmonis antara ulama dan umara pada masa Andi 

Mappanyukki Sultan Ibrahim membawa angin segar bagi penegakan perkembangan 

syariat Islam di Kerajaan Bone, pemerintah memberikan kewenangan pada ulama, 

dalam bidang keagamaan, sehingga keduanya mampu berjalan beriringan dengan 

semboyan, riappakatenningi ade‟e patuppui ri sara‟, artinya ada tempat berpegang 

dan sara‟ tempat saudaranya. Sejak masa itu peran ulama tidak hanya tergabung 

                                                           
3
Abubakar, “Kontribusi Al-Madrasah Amiriyyah Al-Islamiyyah Watampone Terhadap 

Pendidikan Islam di Bone”, Jurnal Al-Qayyimah 3, no. 1 (Juni 2020): h. 7  

4
Ridhwan, Pendidikan Islam Masa Kerajaan Bone (Sejarah, Akar dan Corak Keilmuan Serta 

Peranan Kadi Bone), h. 115.  
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dalam organisasi kadi, tetapi banyak di antara mereka melakukan aktivitas 

keagamaan di luar dari koordinasi formal. Para ulama lebih banyak memberikan 

pengajaran agama di masyarakat, termasuk yang dilakukan di tempat-tempat ibadah.
5
 

Demikianlah perkembangan Islam pada masa pemerintahan Andi Mappanyukki 

Sultan Ibrahim. Dari segala aspek, Islam berkembang di Kerajaan Bone pada masa ia 

menjabat sebagai raja Bone. Dengan ketaatan beragama dan sikap yang selalu rendah 

hati yang dimilikinya, bahkan beliau tidak segan memberikan bantuan moral dan 

materil agar bisa memajukan agama Islam di Kerajaan Bone. 

B. Bidang Sosial Poilitik 

Kerajaan Bone selama kurang lebih 25 tahun lamanya mengalami kekosongan 

pemerintahan akibat dari kekalahan Kerajaan Bone melawan penjajah Belanda, 

dimana tragedi tersebut dinamai rumpa‟na Bone 1905 M. Pemerintah Belanda 

mengalami kesulitan untuk menguasai rakyat Bone, maka dengan usukan dari Ade’ 

Pitue dipilihlah Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim sebgaia raja Bone menggantikan 

pendahulunya yaitu La Pawawoi Karaeng Segeri, tepatnya pada tanggal 2 April 1931 

M.  

Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim pada saat menjadi raja Bone, ia 

memperlihatkan dirinya sebagai seseorang yang mempunyai harga diri yang tinggi 

dan memiliki kepribadian yang kuat. Beliau tidak suka didikte dengan Belanda, 

bahkan beliau tidak segan untuk membela kepentingan rakyatnya meskipun harus 

                                                           
5
Rahwati dan Andi Reni, “Dinamika Islam dan Politik Kerajaan Bone Sebelum dan Sesudah 

Memeluk Islam”: h. 180.  
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berhadapan dengan Belanda. Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim sangat 

memperhatikan keadaan para rakyatnya, baik itu ketika ditimpa bencana ataupun 

malapetaka.
6
 Tidak lama Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim memegang tampuk 

pemerintahan di Kerajaan Bone, terjadi penyerahan kekuasaan dari Penjajah Belanda 

ke Penjajah Jepang. Akibat dari penyerahan kekuasaan tersebut ialah dikalahkannya 

tentara sekutu dalam hal ini Belanda dalam perang dunia ke II oleh tentara Jepang. 

Maka Jepang yang menggantikan Belanda pada tahun 1942 M,
7
 untuk menjajah dan 

berkuasa yang termasuk daerah jajahannya adalah Kerajaan Bone. 

Pada saat masa jabatan Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim, pada waktu itu 

pendudukan Jepang di Sulawesi Selatan terjadi suatu peristiwa perlawanan ataupun 

pemberontakan terhadap Jepang. Peristiwa tersebut terkenal dengan nama Peristiwa 

Unra yang terjadi pada tahun 1943 M, peristiwa itu terjadi di Desa Unra Kecamatan 

Awangpone Onder Distrik Jaling. Perlawanan dan pemberontakan muncul 

diakibatkan Jepang memaksakan kehendaknya untuk membeli pangan rakyat dengan 

harga ang sangat murah, alasannya untuk kepentingan perang Asia Timur Raya. 

Karena tindakan-tindakan tersebut terus dilakukan, maka terjadilah pemberontakan 

dan perlawanan.
8
 Tejadilah pertempuran antara rakyat dan polisi alat pemerintahan 

Jepang, di pihak rakyat banyak korban yang jatuh, akan tetapi di pihak Jepang pun 

banyak yang tewas. 

                                                           
6
Abdurrazak Daeng Patunru, dkk., Sejarah Bone, h. 210.  

7
Suriadi Mapangara, Kerajaan Bone Dalam Sejarah Politik Sulawesi Selatan Abad XIX, h. 

36.  

8
Abdurrazak Daeng Patunru, dkk., Sejarah Bone, h. 289.  
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Selanjutnya tentara Jepang akan dikerahkan untuk melawan rakyat Unra 

dibawah pimpinan Haji Temmale. Namun, sebelum tentara Jepang datang, maka 

dengan segera Raja Bone Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim datang ke tempat 

terjadinya insiden tersebut yang sudah menelan banyak korban. Rakyat sudah bersiap 

untuk melawan tentara Jepang, akan tetapi pada saat meliha dari kejauhan Raja Bone 

Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim, dengan segera rakyat menghentikan perlawanan 

tersebut. Sangat besar pengaruh Raja Bone Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim 

terhadap rakayatnya.Pemimpin dari perlawanan rakyat Unra yaitu Haji Temmale 

dibawa dan dibunuh oleh Kenpetai Jepang.  

Jepang sudah semakin terdesak oleh tentara sekutu, Jepang berusaha untuk 

memberi tawaran kepada rakyat Indonesia untuk membela tanah airnya. Hal ini 

sangat disadari oleh rakyat Indonesia bahwa, tawaran tersebut hanya merupakan 

siasat Jepang. Akan tetapi rakyat Indonesia memanfaatkan keadaan tersebut dengan 

baik, karena jika Jepang kalah dari perang dunia II, maka Belanda datang ke tanah air 

untuk kembali menjajah dan berkuasa di Indonesia yang sudah diserahkan kepada 

Jepang. Di Sulawesi Selatan, pada tanggal 9 Juli 1945 didirikanlah organisasi dengan 

nama SUDARA, yakni Sumber Darah Rakyat. Organisasi ini merupakan suatu 

persiapan Badan perjuangan yang sesungguhnya bertujuan mencegah kembalinya 

penjajah Belanda di Indonesia. 

Ketua Umum dari organisasi SUDARA ialah Andi Mappanyukki Sultan 

Ibrahim, beliau seorang pejuang anti penjajahan Belanda yang sudah sejak awal abad 

ke 20 M berjuang dan menentang penjajahan Belanda. Ketua SUDARA dipilih Dr. 
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Ratulangi sebagai seorang tokoh pergerakan nasional yang tidak asing lagi namanya. 

Kepala Staf terpilih Lanto Daeng Pasewang. Ketua SUDARA Afdeling Bone yang 

meliputi wilayah Kerajaan Bone, Kerajaan Wajo dan Kerajaan Soppeng, terpilih Andi 

Pangerang Petta Rani,
9
 sedangkan di daerah Parepare, Barru, Sidenreng, Rappang, 

Mandar, dan Pinrang diketuai oleh Andi Abdullah Bau Massepe. Keduanya 

merupakan putra dari Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim. Kerjasama Andi 

Mappanyukki Sultan Ibrahim dengan Dr. Ratulangi merupakan kerjasama yang 

sangat menguntungkan rakyat Sulawesi Selatan. Karena otak perjuangan ada pada Dr. 

Ratulangi, sedangkan perjuangan ada pada Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim. 

Pada bulan Agustus 1945 M, dari Makassar (Ujung Pandang) dikirim suatu 

perutusan ke Jakarta sebagai Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Utusan 

Sulawesi dipimpin oleh Dr. Ratulangi dan anggota-anggotanya terdiri dari Andi 

Pangerang Petta Rani, Andi Sultan Daeng Raja dan Mr. A. Zainal Abidin. Pada 

waktu itu Andi Mappanyukki diminta turut hadir, akan tetapi beliau menolak dan 

menyerahkan semuanya kepada perutusan yang dipimpin oleh Dr. Ratulangi. Pada 

saat itu juga ada yang bertanya kepada beliau kenapa bukan dirinya yang memimpin. 

Maka dijawablah oleh beliau dangan sangat tegas bahwa “ Dr. Ratulangi adalah orang 

cerdas kita juga, saudara sebangsa kita juga”.  

Jawaban Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim sangat sederhana, meskipun 

beliau tidak pernah mendapatkan pendidikan cara barat, akan tetapi beliau memiliki 

                                                           
9
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Raja Kemudiannya Sebelum Masuknya Islam Sampai Terakhir), h. 213-214.  
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kesadaran nasional yangs sangat tinggi. Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim dan Dr. 

Ratulangi berbeda suku dan berbeda agama. Tetapi Andi Mappanyukki Sultan 

Ibrahim mengakui kecerdasan yang dimiliki oleh Dr. Ratulangi. Dr. Ratulangi tidak 

dianggap orang lain oleh Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim, beliau mengetahui 

bahwa Dr. Rtaulangi beragam Kristen dan Bukan dari Suku Bugis dan Suku 

Makassar. Beliau kelahiran abad ke XIX, akan tetapi beliau tidaklah kolot dan rasa 

kebangsaannya tidak picik, tetapi sangat luas. Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim 

tidak merasa dirinya sebagai seorang Suku Bugis atau Suku Makassar, melainkan 

sebagai seorang bangsa Indonesia, sebagai seorang putera yang berbangsa, berbahasa 

dan bertanah air satu dengan rakyat Indonesia.
10

 

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia di proklamasikan pada tanggal 17 

Agustus 1945, maka semua perutusan kembali ke Sulawesi dengan membawa 

keputusan penting bahwa Presiden Rapublik Indonesia telah diangkat Gubernur 

Sulawesi yang pertama yaitu Dr. Ratulangi. Bagi Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim  

bukanlah soal siapa yang menjadi Gubernur di Sulawesi, yang terpenting bahwa 

Negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat telah lahir dan di 

proklamsikan.
11

 Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim memperlihatkan dirinya sebagai 

seorang nasionalis dan patriotik. Bukan hanya sikap dukungan Andi Mappanyukki 

Sultan Ibrahim terhadap Republik Indonesia tetapi dengan sikap tegasnya 
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Andi Palloge Petta Nabba, Sejarah Kerajaan Tanah Bone (Masa Raja Pertama dan Raja-

Raja Kemudiannya Sebelum Masuknya Islam Sampai Terakhir), h. 214-215.  
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Andi Palloge Petta Nabba, Sejarah Kerajaan Tanah Bone (Masa Raja Pertama dan Raja-

Raja Kemudiannya Sebelum Masuknya Islam Sampai Terakhir), h. 215.  



95 
 

 

menyatakan berdiri dibelakang Republik Indonesia, dan pernyataannya mengenai 

daerah kekuasaannya adalah bagian dari Republik Indonesia. 

Kemudian pada bulan September 1945 mendaratlah tentara Australia sebagai 

bagian dari tentara sekutu yang harus melucuti tentara Jepang. Tentara sekutu ini 

digandengi oleh Belanda yang terkenal dengan nama NICA atau Nethelands Indies 

Civil Administrasion. Tidak lama berkunjunglah tentara sekutu di Kerajaan  Bone 

dibawa pimpinan Mayor J. Herman. Adapun team yang ikut serta ke Bone yaitu 

pegawai-pegawai NICA antara lain Immanuel yang merupakan bekas Controleur 

Wajo. Mereka kemudian mencoba membujuk Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim 

dengan Ade’ Pitue untuk bersedia bekerjasama dengan NICA. 

Segera Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim mengadakan rapat dengan Ade’ 

Pitue, para Kepala Jawatan dan para pemimpin masyarakat serta orang-orang 

terkemuka. Rapat tersebut dihadiri juga oleh Gubernur Sulawesi yaitu Dr. Ratulangi 

yang pada waktu itu berada di Watampone. Pada rapat tersebut dibicarakan mengenai 

sikap dan kebijaksanaan yang harus diambil ataupun ditempuh dalam menghadapi 

situasi yang sangat cepat berkembang di Sulawesi Selatan terutama dengan datangnya 

tentara sekutunyang digandengi oleh Belanda yang disebut sebagai NICA. Hasil dari 

rapat tersebut ialah tentang sikap dan pendirian raja Bone serta rakyat Bone, yaitu 

tetap berdiri di belakang Pemerintah Republik Indonesia dan menolak untuk 

berhubungan dengan NICA. Lalu pernyataan tersebut dikirim ke Ujung Pandang 

kepada pimpinan Tentara Sekutu. 
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Pada bulam Oktober 1945 pimpinan Tentara Sekutu mengundang Andi 

Mappanyukki Sultan Ibrahim dan Ade’ Pitue untuk segera ke Ujung Pandang, lalu 

undangan tersebut dipenuhi oleh Andi Mappanyukki dan Ade’ Pitue. Tentara sekutu 

mencoba kembali membujuk Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim dan Ade’ Pitue agar 

mau memberikan tempat dan bekerja sama dengan NICA, akan tetapi dengan tegas 

Andi Mappanyukki tetap tegas menolak NICA. Kemudian Tentara Sekutu 

mengadakan suatu musyawarah dengan tema “ Pemerintahan dan Keamanan di 

Sulawesi Selatan” dengan mengundang raja-raja di Sulawesi Selatan yang bertempat 

di Watampone. Pada tanggal 1 Desember 1945 diadakan musyawarah yang turut 

hadir ialah: 

1. Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim, raja Bone bersama Hadatnya. 

2. I Mangngi-Mangngi Karaeng Bontonompo, raja Gowa bersama Hadatnya. 

3. Andi Jemma, Datuk (Raja) Luwu bersama Hadatnya. 

4. Andi Mangkona, Arung Matowa (Raja) Wajo bersama Hadatnya. 

5. Andi Wana, Datuk (Raja) Soppeng bersama Hadatnya. 

6. Andi Cibu, Addatuang (Raja) Sindenreng bersama Hadatnya. 

7. Andi Nojeng, Karaeng Tanete-Bulukmba. 

8. Andi Sultan Daeng Raja, Karaeng Gantrang. 

9. Andi Mappatoba, Arung Bulo-Bulo Timur. 

10. Andi Muri, Arung Bulo-Bulo Barat. 

11. Andi Bapak, Karaeng Kajang. 
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12. Andi Abdul Gani, Karaeng Ujung Loe.
12

 

Tentara sekutu yang diwakili oleh Mayor J. Herman didampingi oleh 

pegawai-pegawai NICA yaitu Mayor Lion Cachet dan Kapiten Immanuel. Adapun 

yang bertindak sebagai juru bicara ialah Rogahan dan Muhammad Yahya. Mayor J. 

Herman atas nama tentara Sekutu mengumumkan bahwa: 

1. NICA adalah suatu bagian dari pemerintah Sekutu di Sulawesi Selatan dan 

berada di bawah perintah dan pimpinan Komandan Tentara Sekutu di 

Makassar (Ujung Pandang). 

2. Oleh karena itu maka pegawai-pegawai NICA menjalankan perintah atas 

nama dan atas perintah Komandan Tentara Sekutu. 

3. Tidak mau bekerjasama dengan NICA berarti pelanggaran terhadap 

Komandan Tentara Sekutu. 

Apa yang diharapkan oleh Mayor J. Herman tampaknya tidak sesuai dengan 

harapan dan tidak dapat diterima oleh raja-raja yang hadir dalam pertemuan tersebut. 

Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim dengan seluruh raja-raja yang turut serta hadir 

berikrar berada di belakang Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 

17 Agustus 1945. Keputusan tersebut sangat mengecewakan Tentara Sekutu terutama 

NICA. Oleh Sebab itu pimpinan Tentara Sekutu mengeluarkan sebuah pengumuman 

kepada rakya Bone untuk manakut-nakuti mereka, pengumuman tersebut ialah: 
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1. Diberitahukan bahwa NICA adalah suatu bahagian dari Pemerintah Militer 

Sekutu di Sulawesi Selatan dan berada dibawah pimpinan Komandan 

Tentara Sekutu. 

2. Pegawai-pegawai NICA menjalankan perintah atas nama dan atas perintah 

Komandan Tentara Sekutu. 

3. Tidak mau bekerjasam dengan NICA berarti pelanggaran terhadap 

Pemerintah Tentara Sekutu. 

4. Tentara Sekutu memberi perintah kepada penduduk Sulawesi Selatan agar 

bekerjasama dengan NICA. 

5.  Tentara Sekutu akan memakai kekerasan  jika perlu agar semua perimtah 

Tentara Australia (Sekutu) dan juga NICA dituruti dengan seksama dan 

segera.
13

 

Pengumuman tersebut ditanda tangani oleh Mayor J. Herman sebagai Mayor 

Tentara Australia atas nama Komandan Tentara Sekutu di Makassar. Pengumuman 

itu juga tidak membuat raja Bone dan rakyat Bone takut, bahkan seorang pemudi 

(puteri Dr. Ratulangi) menurunkan bendera Belanda yang berwarna Merah-Putih-Biru 

dikibarkan di depan penginapan pegawai-pegawai NICA, bendera tersebut 

direobeknya dengan menghilangkan warna biru dan menjadi warna Dwi warna, yakni 

Merah-Putih. Andi Mappanyukki memberi dukungan dan restu kepada pemuda-

                                                           
13

Suriadi Mappangara, Kerajaan Bone Dalam Sejarah Politik Sulawesi Selatan Abad XIX, h. 

39-40. 
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pemuda Bone untuk membentuk suatu badan perjuangan bersenjata yang bernama 

Pengawal Tanah Bone atau disingkat dengan nama PTB.
14

 

Segala upaya dilakukan oleh NICA, termasuk mencoba mendekati seorang 

bangsawan tinggi di Kerajaan Bone yaitu Andi Pabbenteng, NICA menjadikannya 

sebagai Komisaris Polisi Tingkat I, diberi juga Pangkat Kapiten Tituler. Maka 

mulailah tejadi perpecahan antara di kalangan rakyat Bone. Sebagai besar tetap setia 

kepada Raja Bone Andi Mappanyukki dan Republik Indonesia, akan tetapi sebagian 

juga berpihak kepada Andi Pabbenteng yang pro dengan NICA. Pihak Andi 

Pabbenteng dibiayai dan dibantu persenjataan oleh NICA. Terjadilah bentrokan-

bentrokan antara pasukan-pasukan Pengawal Tanah Bone. 

Belanda mampu memecah belah bangsa Indonesia. Senjata utama Belanda 

dalam menghadapi Indonesia yakni terkenal dengan istilah “divide et impera” atau 

pecah dan jajahlah. Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim mengajukan protes atas 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh NICA kepada Komandan Tentara Sekutu di 

Ujung Pandang. Beliau akan meletakkan jabatannya jika Tentara Sekutu tidak segera 

menarik NICA dari Bone. Namun Komandan Tentara Sekutu tidak menghiraukan 

protes beliau. 

Selain itu juga kedudukan Belanda di luar daerah-daerah defakto Republik 

Indonesia, dengan menggandengi Tentara Sekutu yang semakin kuat. Demikian juga 

di Sulawesi Selatan. Belanda memperkuat dan menambah jumlah tentara. Tidak lama 
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Andi Palloge Petta Nabba, Sejarah Kerajaan Tanah Bone (Masa Raja pertama dan Raja-

Raja Kemudiannya Sebelum Masuknya Islam Sampai Terakhir), h. 220. 
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kemudian NICA dibubarkan, lalu diganti oleh Pemerintah Hindia Belanda, semakin 

nampak maksud dan tujuan Belanda untuk mengembalikan penjajahannya di 

Indonesia. Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yaitu Van Mook sudah kembali 

ke Batavia (Jakarta). Pasukan-pasukan Koninklik Leger (KL) dan pasukan-pasukan 

Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger (KNIL) sudah tersebar dan meraja lela di 

kota-kota besar di seluruh Indonesia di luar wilayah defakto Republik Indonesia. Di 

Sulawesi Selatan tentara Belanda makin kuat dan bertambah jumlahnya. 

Pada bulan Februari 1946, seorang wakil dari Letnan Gubernur Jenderal Van 

Mook yaitu Dr. Noven datang ke Makassar (Ujung Pandang), untuk kemudian 

bertemu dengan Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim. Dr. Noven mengundang Andi 

Mappanyukki Sultan Ibrahim untuk pertemuan khusus, pertemuan tersebut diadakan 

di Hotel Empress. Dalam pertemuan itu Dr. Noven atas nama Letnan Gubernur 

Jenderal Van Mook menawarkan kerjasama antara Kerajaan Bone dan Belanda 

dengan menjanjikan fasilitas-fasilitas istimewa. Akan tetapi Andi Mappanyukki 

Sultan Ibrahim tetap menolak ajakan kerjasama yang ditawarkan, beliau tetap pada 

pendiriannya dan beliau tetap setia pada Republik Indonesia yang diproklamasikan  

17 Agustus 1945. Andi Mappanyukki tetap yang tetap memegang teguh semboyan 

“sekali merdeka tetap merdeka” dan beliau menjawab dengan tegas “Saya hanya 

sekali dilahirkan. Sekali saya menyatakan berdiri di belakang Republik Indonesia 
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yang di Proklamsikan pada tanggal 17 Agustus 1945, saya akan tetap pada pendirian 

itu, sungguh pun saya harus hancur-lebur”.
15

 

Demikianlah pernyataan Andi Mappanyukki Sultan Ibrhaim terhadal ajakan 

kerjasama yang diajukan oleh pemerintah Belanda. Setelah itu, beliau tidak kembali 

lagi ke Bone, akan tetapi beliau kembali ke rumahnya di Jongaya. Karena kekuatan 

fisik Belanda di Sulawesi Selatan melebihi kekuatan pendukung kemerdekaan.  Di 

Bone beliau sangat mudah dijadikan kambing hitam oleh Belanda dan titahan bahkan 

mungkin dibunuh oleh Belanda. Di Jongaya beliau lebih leluasa meberikan bantuan 

moril dan materil kepada para pejuang kemerdekaan di Ujung Pandang, dan para 

pejuang kemerdekaan di daerah Bone bahkan di daerah-daerah lainnya tanpa 

sepengetahuan Belanda.  

Pemerintah Belanda tidak bisa lagi untuk membujuk Andi Mappanyukki 

Sultan Ibrahim, dan Belanda takut jika pengaruh penolakan kerjasama dengan 

Belanda semakin meluas, maka pada bulan November 1946 Andi Mappanyukki 

Sultan Ibrahim ditangkap oleh Polisi Militer Belanda di rumah beliau di Jongaya 

bersamaan dengan penagkapan anaknay yaitu Andi Pangerang Petta Rani. Kedunya 

di tahan di sebuah Tangsi Kis (biasa disebut demikian karena bekas Kaserne Voor 

Indlandsche Schpelingen Pemerintah Belanda dahulu), sebelan kemudian beliau 

dibawah dan diasingkan ke Tanah Toraja tepatnya di Rantepao.
16

 

                                                           
15

Andi Palloge Petta Nabba, Sejarah Kerajaan Bone (Masa Raja Pertama dan Raja-Raja 

Kemudiannya Sebelum Masuknya Islam Sampai Terakhir), h. 222.  

16
Andi Palloge Petta Nabba, Sejarah Kerajaan Tanah Bone (Masa Raja Pertama dan Raja-

Raja Kemudiannya Sebelum Masuknya Islam Sampai Terakhir), h. 224-225.  
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Demikianlah kondisi sosial politik Kerajaan Bone pada masa pemerintahan 

Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim. Beliau merupakan seorang yang anti penjajah, 

sejak awal ke XX sudah ikut serta dalam melawan penjajah Belanda. Beliau juga 

seorang nasionalis, yang tetap berdiri di Belakang Republik Indonesia meskipun 

sudah berulang kali Belanda menawarkan kerjasama antara Kerajaan Bone dan 

Belanda. Sampai pada akhirnya beliau ditangkap dan diasingkan di Rantepao, Tanah 

Toraja selama 3 tahun lamanya. 

C. Bidang Pendidikan 

Raja Bone Andi Mappanyukki dikenal sebagai orang yang taat  dalam 

melaksanakan syariat Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkah laku dan tindakan 

Andi Mappanyuki Sultan Ibrahim dalam pemerintahannya yang selalu 

mengutamakan musyawarah untuk memperoleh mufakat dalam hal-hal yang menjadi 

wewenang pemerintahannya. Usaha mengembangkan syariat Islam pada masa 

pemerintahannya nampak menonojol. Termasuk diantaranya sebagai bukti berdirinya 

sekolah Islam yaitu Al-Madrasah Amiriyyah Al-Islamiyyah di Watampone, ibu kota 

Kerajaan Bone. 

Berdirinya Al-Madrasah Amiriyyah Al-Islamiyyah merupakan hasil dari 

“Pertemuan Ulama Celebes Sulawesi Selatan”, yang dimana pertemuan tersebut 

dihadiri oleh puluhan ulama. Haji M. As’ad merupakan salah satu diantara para 

ulama yang hadir. Haji M. As’ad mengusulkan gagasan dan gagasan tersebut 

disetujui oleh Raja Bone Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim, gagasan itu antara lain: 
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1. Mengembangkan pendidikan melalui sistem madrasah disamping 

melanjutkan pola pendidikan melalui pengajian. 

2. Sumber pembiayaan pengembangan madrasah diambil dari zakat fitrah 

dan zakat harta masyarakat. 

3. Madrasah bebas dari segenap aliran politik dan mazhab. 

4. Madrasah dapat membuka cabang di mana saja atas permintaan 

masyarakat. 

5. Para ulama menhindari pertengkaran dalam perkara khilafiyah.
17

 

Adapun yang menjadi tema utama dari pertemuan tersebut ialah 

membicarakan tentang pendidikan Islam di Sulawesi Selatan khususnya di Bone. 

Salah satu faktor berdirinya Al-Madrasah Amiriyyah Al-Islamiyyah Watampone 

ialah atas saran KH. Husein Umar. Menurut hasil wawancara yang dikemukakan oleh 

Abu Bakar dengan Husain Rauf, dalam tulisannya yang berjudul “Kontribusi Al-

Madrasah Amiriyyah Al-Islamiyyah Watampone terhadap pendidikan Islam di 

Bone”, Bahwa: 

Pernah suatu hari Raja Bone Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim merasa 

gelisah dan cemas terhadap situasi  Kerajaan Bone pada saat itu, tepatnya 

menjelang perang ke 2. Setelah shalat subuh, Raja Bone menghadap ke KH. 

Husein Umar seorang ulama yang pernah berguru di Mekah selama 16 tahun 

lamanya. Raja Bone memohon kepada KH. Husein Umar untuk supaya Bone 

                                                           
17

Abd. Kadir Ahmad, Ulama Bugis (Cet. I; Makassar: Balai Penelitian dan Pengembangan 

Agama Makassar, 2008), h. 21.  
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didoakan agar aman, tidak diganggu oleh pihak sekutu. Raja Bone juga 

memerintahkan supaya dibenahi pendidikan, olahraga, dan pemerintahan. 

Sehingga hasil dari perbincangan Raja Bone dengan KH. Husein Umar, maka 

berdirilah Al-Madrasah Amiriyyah Al-Islamiyyah Watampone, gedung 

olahraga, dan kantor Ade’ Pitue untuk menjalankan tugasnya.
18

 

Ada tiga ulama besar yang berpengaruh terhadap berdirinya Al-Madrasah 

Amiriyyah Al-Islamiyyah, yaitu: 

1. KH. Husein Umar adalah kakek dari Husein Rauf yang sekarang menjabat 

sebagai Ketua Yayasan Amier Islam Bone. KH. Husein Umar sebagai 

ulama kharismatik pada masa Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim. KH. 

Husein Umar pernah berguru di Mekah selama 16 tahun lamanya serta 

orang tuanya juga bermukim dan berguru di Mekah. Orang tua KH. 

Husein Umar selalu membawa anak-anaknya ke Mekah dikalas sejak kecil 

untuk bersekolah di Mekah. 

2. KH. Abd Hamid (Petta Kalie Hamid) merupakan Kadi Bone yang ke 13 

menggantikan saudara sepupunya KH. Abd Wahid  (Petta Kalie Wahe). 

Beliau menggantikan Petta Kalie Wahe pada bulan April 1918 M sampai 

tahun 1942 M. 
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Abubakar, “Kontribusi Al-Madrasah Amiriyyah Al-Islamiyyah Watampone Terhadap 

Pendidikan Islam di Bone”, h. 6.  



105 
 

 

3. H. Assafe (Petti Kahu) adalah salah satu ulama kharismatik  yang ikut 

serta berpengaruh untuk mendirikan Al-Madrasah Amiriyyah Al-

Islamiyyah Bone. 

Madrasah ini bernama Al-Madrasah Amiriyyah Al-Islamiyyah  Watampone 

karena didirikan oleh raja dan ulama. Sehingga namanya Amir Islam artinya 

pemimpin Islam.
19

 Adapun pemimpin madrasah pertama dipegang oleh ulama dari 

Mesir yaitu Abdul Azis Asysyimie, dua tahun setelahnya pimpinan madrasah beralih 

kepada Syekh Abdul Hamid Al-Misri. Tidak lama setelah Syekh Abdul Hamid Al-

Misri, pimpinan madrasah dipegang oleh Syekh Mahmud Al-Jawad yang merupakan 

mufti Madinah, karena pergolakan politik ia melarikan diri ke Indonesia. Dari Garut 

ia menuju Cimpu, Luwu dan terus ke Palopo. Di ibu kota Luwu ia mendirikan 

Madrasah Al-Falah. Demikianlah sehingga mulai tahun 1935-1948 M Syekh 

Mahmud Al-Jawad mempimn Al-Madrsah Amiriyyah Al-Islamiyyah. 

Pada tahun 1939 pengurus madrasah mengadakan perbaikan mutu pendidikan. 

Maka didatangkanlah beberapa orang guru dari Sumatera, diantaranya ialah Ustad 

Zainuddin dan Darwis Aminy. Adapun dari Jawa didatangkan Z.Arifin Jabbar. 

Kedatangan beberapa guru dari luar Sulawesi menyebabkan sistem pendidikan sedikit 

mengalami perubahan. Dari 100% agama, kemudian menjadi 75% saja. Pelajaran 

yang digolongkan pendidikan umum mulai diberikan, bahkan diajarkan juga bahasa 
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Abubakar, “Kontribusi Al-Madrasah Amiriyyah Al-Islamiyyah Watampone Terhadap 

Pendidikan ISlam di Bone”, h. 7.  
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Belanda dan Bahasa Inggris. Jenjang pendidikan terbagi dua, yaitu Ibtidaiyah dan 

Tsanawiyah. Adapun mata pelajaran yang diberikan ialah: 

1. Ilmu Fiqih. 

2. Ibadah. 

3. Merperdalam Al-Quran. 

4. Tafsir. 

5. Ilmu batu baca Al-Quran. 

Kemudian pada tahun 1940 M, dilakukan lagi perubahan dengan datangnya 

Ustad H. Darwisy Amini dari Sumatera, maka madrasah ini dikatakan sebagai 

madrasah modern dan formal pertama di Bone.
20

 

1. Tingkat Ibtidaiyah, lama belajar 3 tahun (dari kelas I sampai kelas III). 

Anak-anak yang dapat diterima adalah yang berumur 4-5 tahun. 

2. Tingkat Tsanawiyah, lama belajar 3 tahun (dari kelas I sampai kelas III). 

Anak yang diterima adalah tamatan Ibtidaiyah. 

3. Tingkat Muallimin (Pendidikan Keguruan), lama belajar 2 tahun (dari 

kelas I sampai kelas III). Calon siswa yang dapat diterima adalah mereka 

yang tamat di tingkat Tsanawiyah. 

Adapun rencana pelajarannya yaitu: 

1. Pada tingkat Ibtidaiyah diajarkan ilmu agama 50% dan pengetahuan 

umum 50%. 
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Ridhwan, Pendidikan Islam Masa Kerajaan Bone (Sejarah, Akar dan Corak Keilmuan Serta 

Peranan Kadi Bone, h. 123.   
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2. Pada tingkat Tsanawiyah diajarkan ilmu agama 60% dan pengetahuan 

40%. 

3. Pada tingkat Muallimin diajarkan ilmu agama 80% dan pengetahuan 

umum 20%. 

Atas dukungan keuangan dari Raja Bone Andi Mapanyukki Sultan Ibrahim, 

gedung yang memenuhi syarat dapat dibangun. Sebuah gedung yang memiliki tujuh 

ruangan di atas sebidang tanah yang luas memberi pertanda bahwa madrasah sedikit 

maju. Untuk menampung murid-murid dari luar kota, disediakan sebuah rumah besar, 

Rumah itu merupakan tanah wakaf, yang dapat digunakan untuk selama diperlukan 

madrasah.
21

 

Perjalanan Al-Madrasah Amiriyyah Al-Islamiyyah mengalami pasang dan 

surut. Pada masa pendudukan Jepang madrasah ini ditutup untuk sementara. Setelah 

masa pendudukan Jepang berakhir dibuka kembali, tepatnya pada tahun 1946 M, 

akan tetapi hanya tingkat Tsanawiyah.
22

 Setelah pengurus-pengurus lama bubar, yaitu 

pengurus semasa pendidikan Islam bernama Al-Madrasah Amiriyyah Al-Islamiyyah, 

maka atas inisiatif pengurus Partai Islam, yaitu PSII, Masyumi, dan NU bekerjasama. 

Maka pada tahun 1952 dibentuklah organisasi yang bernama Lembaga Pendidikan 

Islam Bone (LPIB). Pengurus-pengurus inilah yang yang mengambil alih Al-

Madrasah Amiriyyah Al-Islamiyyah yang dahulu. Kini menjadi Pendidikan Guru 

                                                           
21

Drs. Sarita Pawiloy, dkk., Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Selatan, h. 87.  

22
Ridwan, “Studi Historis Tentang Peranan Kadi dalam Pengembangan Pendidikan Islam di 

Bone”, h. 245.  
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Agama Pertama (PGAP) terbagi dua yakni PGAP putra dan PGAP putri. Selanjutnya 

dibuka Pendidikan Guru Agama Atas (PGAA). Perkembangan selanjutnya, PGAP 

menjadi PGA 4 tahun dan PGAA menjadi PGA 6 tahun. Selanjutnya PGA 4 tahun 

berubah menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Semgkamg, Wajo dan PGA 6 tahun 

menjadi Madrasah Aliyah Negeri 2 Watampone sampai sekarang.
23
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Abu Bakar, ”Kontribusi Al-Madrasah Amiriyyah Al-Islamiyyah Watampone Terhadap 

Pendidikan Islam di Bone”, h. 9-10  
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BAB V 

IMPLIKASI PERJUANGAN ANDI MAPPANYUKKI SULTAN IBRAHIM 

DALAM PERKEMBANGAN ISLAM DI KERAJAAN BONE 

 

A. Bidang Agama 

Pada masa pemerintahan raja Bone ke XXXII yaitu, Andi Mappanyukki 

Sultan Ibrahim pada tahun 1931-1946 M. Beliau melakukan banyak perubahan pada 

masa ia menjabat sebagai raja Bone, terutama dalam bidang keagamaan. 

Perkembangan Islam pada masa beliau, nampak dari segala aspek. Andi 

Mappanyukki Sultan Ibrahim dikenal sebagai seorang raja yang taat dalam 

melaksanakan syariat Islam. Hal tersebut dapat dilihat pada tingkah laku dan tindakan 

beliau dalam pemerintahan yang selalu mengutamakan musyawarah untuk 

memperoleh mufakat dalam hal-hal yang menjadi wewenang pemerintahannya. 

Usaha dalam mengembangkan syiar Islam di masa pemerintahannya nampak 

menonjol. Termasuk diantaranya sebagai bukti dengan dibangunnya Masjid di Bone, 

Masjid tersebut dinamai dengan nama Masjid Raya Watampone. 

Masjid Raya Watampone berdiri pada tahun 1940 M di Ibu kota kerajaan 

Watampone. Masjid Raya Watampone dibangun oleh Andi Mappanyukki Sultan 

Ibrahim bersama dengan Kadi Bone KH. Abdul Hamid. Sejak berdirinya masjid ini, 

shalat jumat yang sebelumnya dilaksanakan di Masjid Al-Mujahidin, lalu kemudian 
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dipindahkan ke Masjid raya watampone. Maka dari itu, para imam dan khatib 

Kerajaan Bone berkedudukan di masjid ini.
1
 

Masjid Raya Watampone ini merupakan sebutan yang lazim dan akrab bagi 

masyarakat Bone dengan nama lemgkap Masjid Al-Jami’ Al-Ihsan. Andi 

Mappanyukki Sultan Ibrahim Memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan 

Masjid Raya Watampone, sehingga nama beliau terukir dalam inskripsi huruf Arab 

dalam bahasa Bugis pada gafura mimbar Masjid Raya Watampone, yang 

menunjukkan atas perannya yang besar dalam memakmurkan dan membangun 

Masjid Raya Watampone pada tahun 1940 M.  

Dalam hasil penelitian yang ditulis oleh Muslihin Sultan dengan Judul Makna 

Inskripsi Huruf Arab Mimbar dan Ragam Hias Masjid Raya Watampone Kabupaten 

Bone Sulawesi Selatan. Pada penelitiannya ia memperoleh informasi dari Hj. St. 

Hadijah Abbas, yang mengatakan bahwa tanah yang di tempati oleh Masjid Raya 

Watampone sekarang ini adalah tanah waqaf yang diserahkan dari pemiliknya 

bernama Nusu dengan luas 80 are, untuk dibangun sebuah masjid, pemberian tersebut 

disaksikan oleh Raja Bone Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim.
2
 

Masjid Raya Watampone bukan merupakan masjid pertama di Bone, akan 

tetapi masjid pertama di Bone ialah Masjid Al Mujahidin Watampone dikenal dengan 

                                                           
1
Ridhwan, “Studi Historis Tentang Peranan Kadi Dalam Pengembangan Pendidikan Islam di 

Bone”, Disertasi (Makassar: Pascasarjaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015), h. 232.  

2
Muslihin Sultan, “Makna Inskripsi Huruf Arab Mimbar dan Ragam Hias Masjid Raya 

Watampone Kabupaten Bone Sulawesi Selatan”, Jurnal Khazanah Keagamaan 1, no. 1 (Mei 2013): h. 

2-3.  
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nama Masigi Laungnge atau Masjid Tua. Masjid ini berdiri pada tahun 1639 M,
3
 

Masjid Al Mujahidin dibangun oleh Faqhi Amrullah sebagai kadi pertama di kerajaan 

Bone bersama dengan Raja Bone La Maddaremmeng yang merupakan raja ke XIII. 

Selain ini masjid ini berperan sebagai tempat ibadah (seperti shalat, dzikir, dan itikaf). 

Masjid Al Mujahidin juga dijadikan sebagai tempat pendidikan Islam non formal, 

bentuk dari pendidikan yang dimaksud yakni pengajian Al-Quran dan kitab kuning 

(mangaji kitta) atau mangaji tudang (mengaji sambil duduk didepan guru). 

Pengajaran ini dilakukan oleh Kadi Bone ke I Kerajaan Bone yaitu Faqhi Amrullah.
4
 

Pengajaran ini terus dilakukan dan dikmebnagkan oleh Kadi selanjutnya bahkan 

sampai dengan berdirinya Masjid Raya Watampone. 

Sejak awal masjid ini dijadikan sebagai tempat pengajian Al-Quran dan 

pengajian Kitab Kuning. Pengajian tersebut dibina oleh beberapa ulama yang juga 

menjabat sebagai Imam dan Khatib di Kerajaan Bone. Beberapa Imam Masjid Raya 

Watampone yang juga sekaligus imam Kerajaan Bone yang terkenal adalah: 

1. KH. Abdul Jabbar 

2. KH. Kudaedah 

3. KH. Andi Poke 

Sementara itu khatibnya yang terkenal di kerajaan Bone ialah: 

1. Khatib Haji Nusu 

                                                           
3
Ridhwan, “Masjid Tua Almujahidin Watampone (Sejarah Pendirian dan Fungsinya: 

Kaitannya dengan Pendidikan Islam)”, Jurnal Ekspose 16, no. 2 (Juli-Desember 2017): h. 391.  
4
Ridhwan, “Masjid Sebagai Pusat Pendidikan Islam Pada Masa Kerajaan Sampai Masa Orde 

Lama di Bone, Sulawesi Selatan”, Jurnla Ilmiah Didaktika 20, no. 1 (Agustus 2019) :h. 87.  
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2. Khatib Haji Baco 

3. Khatib Haji Abbase 

4. Khatib Haji Muhammad Amin 

5. Khatib Haji Mallanre 

6. Khatib Haji Abu Bakar 

7. Khatib Haji Muahmmad Said 

Memasuki era tahun awal tahun 1960-an sampai dengan akhir tahun 1970-an 

di Masjid Raya Watampone secara intensif berlangsung pengajian dasar dan tahfidz 

atau penghafal Al-Quran serta pengajian kitab kuning yang dibina oleh Imam Masjid 

Raya Watampone, KH. Muhammad Junaid Sulaiman (Gurutta Junaide). Ia adalah 

putra dari KH. Sulaiman, kadi Bone ke-18 dan saudara dari KH. Muhammad Rafi 

Sulaiman, kadi Bone ke-20 (terakhir). Dalam Menjalankan kegiatan pengajian 

tersebut KH. Muhammad Junaid Sulaiman dibantu oleh beberapa kiai lainnya, yakni: 

1. KH. Hudzaifah (Gurutta Hudzaifah) 

2. KH. Abdul Hamid Jabbar (Gurutta Hamid) 

3. KH. Dahlan (Gurutta Dahlan) 

4. KH. Mas Yunus (Gurutta Yunus) 

5. KH. Radhi Sulaiman (Gurutta Radhi) 

Kemudian ada beberapa kitab dikaji dalam pengajaran tersebut, yaitu: 

1. Mattu Al-Zubad 

2. Mushthala Al-Hadits 

3. Tafsir Jalalain 
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4. Tafsi Ibn Al-Katsir 

5. Al-Hadits Al-Arba‟iin 

6. Ilmu Al-Arud 

7. Alfiyah Ibnu Malik 

8. Subul Al-salam 

Berawal dari pengajian Masjid Raya Watampone ini, KH. Muhammad Junaid 

Sulaiman (Gurutta Sulaiman) mendirikan Pesantren Ma’had Biru yang secara resmi 

berdiri pada tahun 1972 M.
5
 Demikianlah kontribusi Masjid Raya Watampone 

terhadap masyarakat. Di Masjid tersebut yang bermula dari pengajian hingga banyak 

dikaji kitab-kitab melalui pengajaran yang dilakukan oleh para ulama. 

B. Bidang Edukasi dan Moral 

Pendidikan di Kerajaan Bone sudah ada sejak zaman raja-raja sebelum Andi 

Mappanyukki Sultan Ibrahim, akan tetapi pendidikan tersebut termasuk pendidikan 

non formal. Ketika masuk pada zaman kepemimpinan Andi Mappanyukki Sultan 

Ibrahim, barulah pendidikan formal dibentuk dan dihadirkan di Kerajaan Bone. 

Pada tahun 1932 M diselenggarakan pertemuan ulama se-Sulawesi Selatan, 

pertemuan tersebut dinamai dengan “Pertemuan Oelama Celebes Selatan” tepatnya di 

Watampone, ibu kota Kerajaan Bone. Pertemuan tersebut digagas oleh raja Bone ke 

XXXII, yaitu Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim bersama dengan kadi Bone ke XIII, 

yakni KH. Abdul Hamid. Adapun yang menjadi tema utama dari pertemuan tersebut 

                                                           
5
Ridhwan, Pendidikan Islam Masa Kerajaan Bone (Sejarah, Akar dan Corak Keilmuan Serta 

Peranan Kadi), h. 116.  
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ialah membicarakan tentang pendidikan Islam di Sulawesi Selatan khususnya di 

Bone.  

Maka pada tahun 1933 didirikanlah sebua sekolah Islam di Bone, yaitu Al-

Madrasah Amiriyyah Al-Islamiyyah. Tujuan sekolah Al-Madrsah Amiriyyah Al-

Islamiyyah Bone, ialah untuk mencetak kader ummat Islam yang dapat 

mengembangkan agama dikemudian hari.
6
 Al-Madrasah Amiriyyah Al-Islamiyyah  

Watampone sebagai lembaga pendidikan Islam formal pertama di Kabupaten Bone 

tentunya mempunyai banyak kontribusi terhadap pendidikan Islam di Kabupaten 

Bone. Madrasah tersebut banyak mencetak pelajar-pelajar yang berjuang di tengah-

tengah masyarakat.
7
 

Al-Madrasah Amiriyyah Al-Islamiyyah banyak mencetak alumni yang 

menjadi cendikiawan maupun ulama di Bone, bahkan Sulawesi Selatan, diantaranya: 

1. Prof. Dr. Abu Hamid, Guru Besar Antropologi Universitas Hasanuddin. 

2. KH. Abdul Rasyid, pernah menjadi pemimpin Ma’had Hadis Biru. 

3. KH. Aziz Palaguna, salah seorang pendiri IAIN Alauddin Ujung Pandang 

Filiah Watampone. 

4. KH. Abdul Latif Amin, pernah menjabat sebagai Ketua MUI Kabupaten 

Bone dan pembina Ma’had Hadis Biru.
8
 

                                                           
6
Drs. Sarita Pawiloy, dkk., Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Selatan, h. 86.  

7
Abubakar, “Kontribusi Al-Madrasah Amiriyyah Al-Islamiyyah Watampone Terhadap 

Pendidikan Islam di Bone”, h. 10.  

8
Ridhwan, Pendidikan Islam Masa Kerajaan Bone (Sejarah, Akar, dan Corak Keilmuan Serta 

Peranan Kadi), h. 328. 
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5. Prof. Dr. H. Hijaz Yunus, Mantan Rektor UMI Makassar. 

6. KH. Ali Yafie, Mantan Ketua MUI Jakarta. 

7. H. Jusuf Kalla, Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia. 

8. Samad Suhaib, Mantan Bupati Luwu/Palopo, sekaligus mantan Wakil 

Gubernur Sulawesi Selatan. 

9. Drs. H. Bustani Syarief, Pensiunan Dosen UIN Alauddin Makassar. 

10. Drs. Bakri Tandrama, Mantan Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan.
9
 

Al-Madrasah Amiriyyah Al-Islamiyyah Watampone dapat dikatakan, bahwa 

madrasah ini mampu menjadi pelopor cendikiawan muslim pada saat itu, dibuktikan 

banyaknya alumni yang menjadi ulama. Selain itu ada beberapa alumni yang berhasil 

di bidang politik atau pemerintahan, dan lain sebagainya yang sukses di bidangnya 

masing-masing. 

Selain dari pada itu, Al-Madrasah Amiriyyah Al-Islamiyyah Watampone 

memiliki kontribusi terhadap berdirinya Madrasah Aliyah Negeri 2 Watampone, 

Kabupaten Bone. Keberadaan Madrasah Aliyah Negeri 2 Watampone berasal dari Al-

Madrasah Amiriyyah Al-Islamiyyah Watampone yang pada awalnya dari PGA 6 

tahun hingga menjadi Madrasah Aliyah Negeri. Karena pengurus Al-Madrasah 

Amiriyyah Al-Islamiyyah Watampone pada saat itu tidak menginginkan madrasah ini 

diambil oleh pemerintah, maka PGA ini dilepas kemudian diambil alih pemerintah 

                                                           
9
Abubakar, “Kontribusi Al-Madrasah Amiriyyah Al-Islamiyyah Watampone Terhadap 

Pendidikan Islam di Bone”, h. 10-11.  
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menjadi MAN 2 Watampone Kabupaten Bone, tepatnya di jalan Bajoe dan Kepala 

Sekolah pertama adalah KH. Muh. Rasyid. 

Selain itu, MTsN 1 Sengkang juga berasal dari Al-Madrasah Amiriyyah Al-

Islamiyyah Watampone. Bahwa PGA 4 tahun tersebut menjadi Madrasah Tsanawiyah 

kemudian diminta oleh pemerintah Sengkang, Kabupaten Wajo. Sehingga menjadi 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sengkang. Ini merupakan salah satu bukti bahwa Al-

Madrasah Amiriyyah Al-Islamiyyah Watampone tidak hanya berkontribusi pada 

daerah Kabupaten Bone saja, akan tetapi juga berkontribusi pada derah luar Bone 

yaitu Sengkang Kabupaten Wajo. Adapun pengurus madrasah ini ialah Najamuddin, 

BA dan istrinya adalah Kepala Sekolah Pertama.
10

 

Al-Madrasah Amiriyyah Al-Islamiyyah Watampone juga berkontribusi 

terhadap pengadaan pembantu Kadi Bone pada saat itu. Pada masa Kerajaan Bone, 

semua Imam Desa harus pernah dibina di Al-Madrasah Amiriyyah Al-Islamiyyah 

Watampone, dan selanjutnya diberikan Ijazah atau Sertifikat yang dikeluarkan oleh 

Al-Madrasah Amiriyyah Al-Islamiyyah Watampone dan ditanda tangani oleh Kadi 

Bone. Semua Imam-imam pelaksana syariat Islam pada saat itu harus mempunyai 

sertifikat yang dikeluarkan oleh Al-Madrasah Amiriyyah Al-Islamiyyah Watampone. 

Perguruan Tinggi Al-Gazali Bone pernah menempati Al-Madrasah Amiriyyah 

Al-Islamiyyah Watampone sebagai kampus atau tempat proses belajar mengajar. 

Akan tetapi Perguruan Tinggi Al-Gazali megalami perkembangan karena jumlah 

                                                           
10

Abubakar, “Kontribusi Al-Madrasah Amiriyyah Al-Islamiyyah Watampone Terhadap 

Pendidikan Islam di Bone”, h. 12-13  
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mahasiswa yang bertambah banyak sehingga meilih untuk pindah di lokasi lain.
11

  

Al-Madrasah Amiriyyah Al-Islamiyyah memiliki banyak kontribusi baik dalam 

bidang agama maupun pendidikan. Sebagai sekolah unggulan dan sekolah modern 

pertama yang ada di Kabupaten Bone. Pada zaman sebelum kemerdekaan hinggan 

setelah kemerdekaan, madrasah ini telah berkontribusi terhadap kemajuan dan 

perkembangan pendidikan Islam di Kabupaten Bone. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

Abubakar, “Kontribusi Al-Madrasah Amiriyyah Al-Islamiyyah Watampone Terhadap 

Pendidikan Islam di Bone”, h. 14.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan beberapa rumusan masalah yang telah dibahas pada sub 

pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebegai berikut: 

1. Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim dilahirkan di Jongaya pada tahun 1885 

M. Baliau merupakan keturunan bangsawan murni, yaitu bangsawan yang 

berdarah Gowa, Bone dan Barru. Ayahnya bernama I Makkulau Daeng 

Serang Karaeng Lembangparang Sultan Husain Tu Menanga ri Bundu’na 

dan Ibunya bernama I Cella We Tenripada Arung Alitta. Andi 

Mappanyukki Sultan Ibrahim pada saat berumur enam belas tahun, beliau 

diangkat dan dilantik menjadi Datu Suppa ke XXI pada tahun 1901 M, ia 

menggantikan bibinya saudara perempuan ibunya sebagai datu Suppa. 

Pada tahun 1901 M, Datu Suppa Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim 

termasuk salah seorang yang memprakarsai pertemuan raja-raja Kerajaan 

Lima Ajattappareng di Masjid Lanukkang, Parepare. Pada tahun 1931-

1946 M, Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim diangkat dan dilantik menjadi 

raja Bone ke XXXII menggantikan La Pawawoi Karaeng Segeri. Kerajaan 

Bone sebagai salah satu Kerajaan Bugis dalam peta Sulawesi Selatan, 

yang kini menjadi Kabupaten Bone setelah melalui proses sejarah 
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yang panjang. Sebelum tumbuhnys masyarakat yang teratur pada 

masyarakat Bone, wilayah itu bernama Tana Bone.  

2. Kondisi agama dan budaya, kondisi sosial politik, dan kondisi ekonomi di 

Kerajaan Bone menjelang kepemimpinan Andi Mappanyukki Sultan 

Ibrahim, mengalami banyak perubahan. Kondisi agama setelah Rumpa’na 

Bone ada beberapa Kadi Bone yang meninggalkan Kerajaan Bone untuk 

berangkat ke Mekah melanjutkan pendidikan, hal ini disebabkan karena 

banyaknya tekanan dari pemerintah Belanda. Setelah Kerajaan Bone di 

taklukkan pada tahun 1905 M, tidak terlalu nampak dan juga tidak ada 

yang mengulas secara terperinci kondisi keagamaan di Kerajaan Bone 

pada saat itu. Kondisi sosial politik di Kerajaan Bone, terjadi banyak 

perubahan. Belanda melakukan pembagian wilayah Bone menjadi dua 

bagian, dengan nama Onder Afdeling Bone. Kondisi ekonomi di Kerajaan 

Bone secara keseluruhan diatur penuh oleh pemerintah Belanda serta 

pajak dan kerja rodi diberlakukan kepada masyarakat Bone. 

3. Bidang keagamaan, bidang sosial politik dan bidang pendidikan di 

Kerajaan Bone pada masa pemerintahan Andi Mappanyukki Sultan 

Ibrahim pada tahun 1931-1946 M. Bidang keagamaan dan pendidikan di 

Kerajaan Bone setelah tampuk pemerintahan di pegang oleh Andi 

Mappanyukki Sultan Ibrahim meningkat kala itu. Dengan sikap 

keteladanan dan ketaatan dalam menjalankan syariat Islam, beliau mampu 

mengembangkan Islam di Kerajaan Bone. Beliau mengadakan “Pertemuan 
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Oelama Celebe Selatan” di Watampone, ibu kota Kerajaan Bone dengan 

mengundang puluhan ulama terkemuka. Pada pertemuan tersebut 

membahas dan membicarakan cara-cara pengolahan pendidikan Islam 

bagi masyarakat. Perkembangan sosial politik di Kerajaan Bone mulai 

sangat tegang pada masa pemerintahan Andi Mappanyukki Sultan 

Ibrahim, disebabkan Belanda menyerahkan kekuasaannya pada Jepang 

dan pada saat itu terjadi peristiwa Unra yang mengakibatkan jatuhnya 

korban. Setelah kemerdekaan Indonesia di proklamasikan, tentara Sekutu 

datang kembali ke tanah air yang digandengi oleh Belanda, yang terkenal 

dengan NICA atau Netherlands Indies Civil Administrasion. Belanda 

mencoba dan menawarkan sebuah perjanjian kepada Raja Bone Andi 

Mappanyukki Sultan Ibrahim, akan tetapi tawarannya ditolah oleh raja 

Bone dan tetap berdiri di belakang Republik Indonesia. Sampai pada 

akhirnya Belanda menangkap dan mengasingkan Andi Mappanyukki 

Sultan Ibrahim selama kurang lebih 3 tahun lamanya di Rantepao, Tanah 

Toraja. 

4. Implikasi perjuangan Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim dapat dilihat dari 

bidang agama dan bidang edukasi dan moral. Andi Mappanyukki Sultan 

Ibrahim dikenal sebagai Raja Bone yang memiliki sikap rendah hati serta 

taat dalam menjanlakan syariat Islam. Pada tahun 1940 M, beliau 

mendirikan Masjid Raya Watampone di ibu kota Kerajaan Bone yaitu 

Watampone. Masjdi Raya Watampone dibangun oleh Andi Mappanyukki 
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Sultan Ibrahim bersama dengan Kadi Bone KH. Abdul Hamid. 

Sebelumnya pada tahun 1933 M, Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim 

mendirikan Sekolah Islam dengan nama Al-Madrasah Amiriyyah Al-

Islamiyyah. Pada tahun 1952 M Al-Madrasah Amiriyyah Al-Islamiyyah 

diubah menjadi Sekolah Menengah Pertama Islam, meskipun demikian 

Sekolah Islam ini banyak mencetak alumni yang menjadi cendekiawan 

maupun ulama Bone, bahkan di Sulawesi Selatan. 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka akan dikemukakan implikasi penelitian, 

sebagai berikut: 

1. Keberhasilan pengembangan Islam pada masyarakat di Kerajaan Bone 

pada masa pemerintahan Andi Mappanyukki Sultann Ibrahim tidak 

terlepas dari kerjasama dan bantuan ulama Bone. Maka peristiwa sejarah 

tersebut, sebaiknya ulama dan pemerintahan saling bergandengan sebagai 

mitra syiar Islam di masyarakat. 

2. Penelitian tentang Perkembangan Islam di Kerajaan Bone pada masa 

pemerintahan Andi Mappanyukki Sultan ibrahim sangat kurang dilakukan 

oleh sejarawan lokal bahkan nasional. Meskipun penulis menyadari 

adanya keterbatasan dalam menyajikan data yang sangat terperinci tentang 

perkembangan Islam di Kerajaan Bone pada masa Andi Mappanyukki 

Sultan Ibrahim, tetapi penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk 

melakukan pengkajian dasar yang lebih mendalam. 
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3. Penelitian tentang pengembangan Islam di Nusantara, khususnya di 

Kerajaan Bone maish kurang dilakukan oleh peneliti sejarah. Oleh Karena 

itu dapat dikembangkan untuk mengelaborasi sejarah penyebaran dan 

perkembangan Islam di yang lebih valid dan akuntabel. 

4. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang positif untuk 

melestarikan nilai-nilai agama pada masyarakat Bone. 

5. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan 

untuk mengkaji dan mengetahui tentang perkembangan Islam pada masa 

Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

A. Susunan Raja-Raja Bone 

1. Matasilompoe Manurungnge ri Matajang 

2. La Ummasa Puatta Mualaie Panreng 

3. La Saliyu Petta Kerampeluwa 

4. We Banrigau Daeng Marowa Mallajangnge ri  Cina 

5. La Tenrisukki  Mappajungnge 

6. La Ulio Botee Matinroe ri Itterrung 

7. La Tenrirawe Bokngkangnge Matinroe ri Guncinna 

8. La Icca Matinroe ri Addenenna 

9. La Pattawe Daeng Soreang  

10. We Tentipatuppu Matinroe ri Sidenreng 

11. La Tenriruwa Matinroe ri Bantaeng 

12. La Tenripale To Akkeppeang 

13. La Maddaremmeng 

14. La Tenriaji To Senrima Matinroe ri Siang 

15. La Tenritatta To Unru Arung Palakka Petta Malampee Gemmena 

16. La Patau Matanna Tikka Matinroe ri Nagauleng 

17. Bataritoja Daeng Talaga Matinroe ri Tippulunna 

18. La Paddasajati To Appamole 

19. La Pareppa To Sappewali 
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20. La Panaungi To Pawawoi 

21. We Bataritoja Daeng Talaga 

22. La Temmassonge To Appaseleng Arung Baringeng 

23. La Tenritappu To Appaweling Matinroe ri Rompeganding 

24. We Maneratu Arung Data Matinroe ri Lalebattas 

25. La Mappasiling Arung Pannyili Matinroe ri Kessi 

26. La Parenrengi Aumpougi Matinroe ri Ajabbenteng 

27. We Tenriawaru Besse Kajuara Matinroe Majennang 

28. Singkeru Rukka Arung Palakka Matinroe ri Paccing 

29. We Fatimabanri We Banrigau Arung Timurung Matinroe ri Bolamparena 

30. La Pawawoi Karaeng Segeri Matinroe ri Jakaretta 

31. Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim Matinroe ri Amaradekangenna 

32. La Pabbenteng Daeng Palawa Arung Macege  
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Gambar (1) 

Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim Raja Bone ke XXXII 
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Gambar (2) 

Makam Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim Raja Bone ke XXXII 

Taman Makam Pahlawan Panaikang Makassar 
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Gambar (3) 

Makam Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim Raja Bone ke XXXII 

Taman Makam Pahlawan Panaikang Makassar 
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Gambar (4) 

Masjid Raya Watampone, Kabupaten Bone 
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Gambar (5) 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Bone 
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Gambar (6) 

Piagam Gelar Pahlawan Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim 
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Gambar (7) 

Andi Ali Bau Sawa Mappanyukki, ST., MT.  

Anak Andi Bau Datu Sawa yang merupakan anak ke-8 Andi Mappanyukki Sultan 

Ibrahim 
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Gambar (8) 

Rumah Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim 

Jongaya (Jl. Kumala No.160) 
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