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KATA PENGANTAR 

ِمِ يِ حِ الرِ ِِنِ ح مِالرِ ِِاللِ ِِمِ سِ بِ 
مِمِ المِالعمِِب ِ رمِِللِ ِدِ مِ ل مِامِ ِامِلمِعمِمِِ لمِالسِ ومِِةِ لمِالصِ ومِِي  مِِفِ رمِشِ ى ِلمِعمِومِِدِ مِ م مِِنآدِ ي ِ سمِِيمِلِ سمِرِ مِ الِ ومِِاءِ يمبِ نِِ ال  ِهِ ل آِى

مِعِ ج مِامِِِهِ بِ حِ صمِومِ ِ.دِ عِ اِب مِمِ .ِامِي 
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt karena atas limpahan 

rahmat, taufik, hidayah-Nya, petunjuk, dan pertolongannya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tesis ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada 

junjungan Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan seluruh dan pengikutnya 

yang setia hingga akhir zaman. 
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penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang turut 

memberikan andil, baik secara langsung maupun tidak langsung, moral maupun 

material. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang 

setinggi-tingginya kepada: 
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v 

 

penulis, serta keluarga besar atas doa, kasih sayang, dan motivasi selama 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 żal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ʻ apostrof terbalik‘ ع

 gain g ge غ
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 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

 ha h ha ه

 hamzah ʼ apostrof ء

 ya y ye ي

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

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(ʼ). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah a a ا َ

 kasrah i i ا َ

 ḍammah u u ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yāʼ ai a dan i ـَىَ 

وَ ـَ  fatḥah dan wau au a dan u 

Contoh: 

فمِيِ كمِ  : kaifa 

لمِوِ همِ   : haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 fatḥah dan alif atau yāʼ ā a dan garis di atas …ؘ  ا |  …ؘ  ى

 Kasrah dan yāʼ i i dan garis di atas ـِى

 ḍammah dan wau ū u dan garis di atas ـُوَ

Contoh: 

 māta : مماتمِ

 ramā : رمممى
 q𝑖la : ق ي لمِ
 yam𝑢tu : يَم و تِ 

4. T𝒂’ Marb𝒖ṭah 

Transliterasi untuk tā’ marb𝑢ṭah ada dua, yaitu: tā’ marb𝑢ṭah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’ marb𝑢ṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marb𝑢ṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 

marb𝑢ṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ة ِالأمط فمالِ ضمِو رِمِ  : rauḍah al-aṭ fāl 

لمة ِ  al-mad𝑖nah al-fāḍilah : امل ممد ي  نمة ِامل فماض 

ممة ِ  al-ḥikmah :  امل  ك 

5. Syaddah (Tasyd𝒊d) 

Syaddah atau tasyd𝑖d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasyd𝑖dَ (  َّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 rabba𝑛𝑎 : رمب  نما
نما  najjai𝑛𝑎 : نَم ي  

 al-ḥaqq : امل مقِ 

 nu"ima : ن  ع  ممِ

 ʻaduwwun : عمد وِ 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــِىَ 

Contoh: 

ل ىِ عمِ  : ʻAli (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)  

 ِ  Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عمرمب 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 
(alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 
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qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

لشمم سِ امِ  : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ل زملمةِ املزِ   : al-zalzalah (az-zalzalah) 

 al-falsafah : امل فمل سمفمةِ 

دِ   al-bilādu : امب لم

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (ʼ) hanya berlaku bagi 

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

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

م ر و نمِت ِ   : ta’murūna 

 ’al-nau : املن  و عِ 

ءِ   syai’un : شمي 

 umirtu : أ م ر تِ 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, 

atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam 

dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 

Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 
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F𝑖  Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

ي ن ِللّ ِ دِ   d𝑖 nullāh  ِ ِّلل  billāh بِ 

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum f𝑖  raḥmat𝑖llāh ه م ِفِ  ِرمح مة ِاللِِ

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedomaan ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 

Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri 

(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

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

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lalla�̇�𝑖 bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-la�̇�𝑖  unzila f𝑖h al-Qur’ān 
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Naṣi𝑟 al-Din al-Ṭūsi 

Abū Naṣr al-Farābi 

Al-Gazāli 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

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

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 
 
Abū al-Wali Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid 

Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muḥammad Ibnu) 
 
Naṣr Hāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaid, 

Naṣr Ḥamid Abū) 
 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subḥānahū wa ta’ālā 

saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H  = Hijriah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

l  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama Penulis : Hesti Andriani 
NIM  : 80100221135 
Konsentrasi : Sejarah Peradaban Islam 
Judul Tesis : Kontribusi Raja ke-XIII La Maddaremmeng Terhadap 
                          Perkembangan Islam di Kerajaan Bone Pada Abad XVII 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) merekonstruksi kondisi di Kerajaan 
Bone menjelang pemerintahan Raja La Maddaremmeng, 2) mengetahui strategi 
Raja La Maddaremmeng dalam mengembangkan Islam di Kerajaan Bone, 3) 
mendeskripsikan dan menganalisis hasil perjuangan Raja La Maddaremmeng 
dalam mengembangkan Islam di Kerajaan Bone. 

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research. Dalam 
menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan pendekatan historis 
(sejarah), sosiologi, politik, dan antropologi. Sumber data ada dua macam yakni 
sumber data primer dan sumber data sekunder, sedangkan metode pengumpulan 
dan pengolahan data yakni: heuristik, wawancara, dokumentasi, kritik sumber, 
interpretasi, dan historiografi. 

Hasil penelitian ini menemukan bahwa: Pertama, Kerajaan Bone 
merupakan kerajaan yang sangat berpengaruh di Sulawesi Selatan tidak hanya 
dalam bidang politik, akan tetapi dalam bidang agama, sosial, dan kebudayaan. 
Penerimaan Islam yang penuh keraguan di Kerajaan Bone terjadi pada tahun 1611 
M yang dimulai dengan berbagai konflik sehingga memunculkan peperangan 
yang disebut musu selleng pada masa Raja ke-XI La Tenriruwa Sultan Adam 
(1611 M). Masa Raja ke-XII La Tenripale Sultan Abdullah (1626-1631 M) 
sebagai penerimaan Islam secara resmi di Kerajaan Bone, akibat kekalahan Bone 
pada peperangan musu selleng yang terjadi untuk kedua kalinya. Kedua, Raja ke-
XIII La Maddaremmeng Sultan Muhammad Saleh (1631-1644 M) dikenal fanatik 
dalam beragama yang melakukan ekspansi wilayah, pembentukan struktur baru 
Kerajaan, memerdekakan budak, dan penghapusan keyakinan lama untuk 
mengembangkan Islam di Kerajaan Bone agar dilaksanakan sesuai syariat Islam. 
Ketiga, pembentukan Pare Sara yang diketuai oleh Qadhi merupakan awal 
terbentuknya tempat ibadah pertama di Watampone disebut Masigi Laungnge 
(Masjid Tua) atau Masjid Tua Al-Mujahidin yang merupakan bentuk akulturasi 
dalam politik, sosial, dan budaya masyarakat Bone yang memperlihatkan 
negosiasi dimana dilaksanakannya secara bersama-sama antara syariat Islam 
dengan tradisi lokal. 

Implikasi penelitian ini adalah keberhasilan pengembangan Islam pada 
masyarakat di Kerajaan Bone pada abad XVII, karena adanya kerjasama antara 
pemimpin dan ulama. Pengalaman sejarah ini mengajarkan akan pentingnya 
kolaborasi antara seorang ulama dengan pemimpin dalam mengembangkan syiar 
Islam pada masyarakat dan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 
sumbangan yang positif untuk melestarikan nilai-nilai religius yang pernah 
menyatu dalam tradisi masyarakat muslim di Bone. 
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ABSTRACT 

Name  : Hesti Andriani 
Student’s ID : 80100221135 
Major  : History of Islamic Civilization 
Title  : The Contribution of the XIII King La Maddaremmeng to the  
                           Development of Islam in the Kingdom of Bone in the XVII 

Century 

The aim of this research is to:1) reconstruct the conditions in the Kingdom 
of Bone before the reign of King La Maddaremmeng, 2) know the strategy of 
King La Maddaremmeng in developing Islam in the Kingdom of Bone, 3) 
describe and analyze the results of King La Maddaremmeng's struggle in 
developing Islam in the Kingdom of Bone. 

This research is library research. In answering these problems, the author 
used historical, sociological, political, and anthropological approaches. There are 
two types of data sources: primary and secondary data sources. Data collection 
and processing methods are heuristics, interviews, documentation, source 
criticism, interpretation, and historiography. 

This study result found that: First, the Kingdom of Bone is very influential 
in South Sulawesi, not only in the political field but also in the religious, social, 
and cultural fields. The doubtful acceptance of Islam in the Kingdom of Bone 
occurred in 1611 AD, which began with various conflicts that gave rise to a war 
called musu selleng during the time of the XIth King La Tenriruwa Sultan Adam 
(1611 AD). The period of the XII King La Tenripale Sultan Abdullah (1626-1631 
AD) was the official acceptance of Islam in the Kingdom of Bone due to the 
defeat of Bone in the battle of musu seleng, which occurred for the second time. 
Second, The XIII King of La Maddaremmeng Sultan Muhammad Saleh (1631-
1644 AD), was known to be very fanatical in religion which carried out territorial 
expansion, the establishment of new Kingdom structures, the freeing of slaves, 
and the abolition of old beliefs to develop Islam in the Kingdom of Bone to be 
carried out according to Islamic law. Third, The establishment of Parewa Sara 
chaired by Qadhi was the beginning of the formation of the first place of worship 
in Watampone called Masigi Laungnge (Old Mosque) or Old Mosque Al-
Mujahideen, which is a form of acculturation in politics, social, and culture of the 
Bone community which shows negotiations where it is carried out jointly between 
Islamic law and local traditions. 

The implication of this research is the success of the development of Islam 
in society in the Kingdom of Bone in the XVII century due to the cooperation 
between leaders and scholars. This historical experience teaches the importance of 
collaboration between a scholar and a leader in developing Islamic syiar in the 
community. Furthermore, this research, is expected to make a positive 
contribution to preserving religious values that were once integrated in the 
traditions of the Muslim community in Bone. 



 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan agama terbesar di dunia saat ini. Tanah Arab merupakan 

tempat lahir dan berkembangnya agama tersebut. Pada tahun 611 M, Nabi 

Muhammad saw memperkenalkan Islam untuk pertama kali kepada bangsa Arab 

Mekkah.1 Lahirnya Islam sebagai jalan yang ditempuh manusia agar terbebas dari 

zaman kebodohan (jahiliah). Penyebaran agama Islam tidaklah mudah, bahkan 

Rasulullah saw ketika menyebarkan Islam mendapat tantangan dari 

lingkungannya, seperti pada saat penyebaran Islam di Mekkah ia ditentang oleh 

orang-orang Quraisy di bawah pimpinan Abu Sofyan. Meskipun mendapat 

tantangan, Rasulullah saw berhasil menancapkan tonggak iman kepada 

pengikutnya yang kelak menjadi penyebar ajaran-ajaran syariat Islam ke berbagai 

belahan dunia, terutama di Indonesia. 

Agama yang sangat dominan di Indonesia adalah agama Islam. 

Keberadaan agama Islam di Indonesia sudah ada sejak dahulu. Penduduk Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mayoritas menganut agama Islam. Agama 

Islam tidak sepenuhnya diyakini, karena sebagian penduduk di Indonesia masih 

meyakini kepercayaaan sebelum datangnya Islam seperti kepercayaan Animisme 

dan Dinamisme. Dakwah merupakan salah satu cara penyebaran agama Islam 

yang dilakukan Wali Songo ketika menyebarkan agama Islam di daerah Jawa. 

Selain berperan sebagai pedagang, para pedagang Islam juga berperan sebagai 

 

1I Wayan Badrika, Sejarah Nasional Indonesia dan Umum, Jilid. 2 (Jakarta: Erlangga, 

2003), h. 69-70. 
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mubaligh bahkan mubaligh datang bersamaan dengan para pedagang dengan misi 

agamanya. 

Islam masuk di berbagai suku bangsa kepulauan Indonesia tidak 

menempuh jalan yang sama. Demikian juga penyebaran Islam di berbagai daerah 

Nusantara tidak berlangsung secara bersamaan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor 

geografis dan geografi penyebaran agama-agama. Islamisasi di Nusantara 

merupakan suatu proses yang bersifat evolusioner. 

Proses kedatangan dan penyebarannya dilakukan melalui cara yang 

berbeda, yaitu: (1) Perdagangan, diantara saluran islamisasi di Indonesia pada 

taraf permulaannya ialah melalui perdagangan. Penggunaan saluran islamisasi 

melalui saluran perdagangan itu sangat menguntungkan. Hal ini menimbulkan 

jalinan diantara masyarakat Indonesia dan pedagang2; (2) perkawinan, saluran 

islamisasi melalui perkawinan yakni antara pedagang atau saudagar dengan 

wanita pribumi juga merupakan bagian yang erat berjalin dengan islamisasi dan 

juga merupakan saluran-saluran islamisasi yang paling memudahkan. Jalinan baik 

ini kadang diteruskan dengan perkawinan antara putri kaum pribumi dengan para 

pedagang Islam. Melalui perkawinan ini terlahir seorang muslim; (3) tasawuf3, 

tasawuf merupakan salah satu saluran yang penting dalam proses islamisasi. 

Tasawuf termasuk kategori yang berfungsi dan membentuk kehidupan sosial 

bangsa Indonesia yang meninggalkan bukti-bukti yang jelas pada tulisan-tulisan 

antara abad ke-XIII dan ke-XVIII. Hal itu bertalian langsung dengan penyebaran 

Islam di Indonesia4; (4) pendidikan, para ulama, guru-guru agama, raja berperan 

besar dalam proses islamisasi, mereka menyebarkan agama Islam melalui 

 

2Uka Tjandrasasmita, Sejarah Nasional Indonesia III (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), 

h. 200. 

3Athoullah Ahmad, Antara Ilmu Akhlak dan Tasawuf (Serang: Saudara, 1995), h. 109. 

4Uka Tjandrasasmita, Sejarah Nasional Indonesia III, h. 218. 
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pendidikan yaitu dengan mendirikan pondok-pondok pesantren yang merupakan 

tempat pengajaran agama Islam bagi para santri5; (5) kesenian, saluran islamisasi 

melalui seni seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, seni tari, musik dan seni 

sastra. Misalnya pada seni bangunan ini terlihat pada Masjid Kuno Demak, 

Masjid Agung Banten, Baiturrahman di Aceh dan sebagainya6; (6) politik, 

pengaruh kekuasaan raja sangat berperan besar dalam proses islamisasi. Ketika 

seorang raja memeluk Islam, maka rakyat juga akan mengikuti jejak rajanya. 

Misalnya di Sulawesi Selatan dan Maluku, kebanyakan rakyatnya masuk Islam 

setelah rajanya memeluk agama Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja 

sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini.7 

Kondisi politik dan sosial budaya di daerah-daerah ketika didatangi Islam 

juga berbeda. Oleh karena itu, metode para ulama menyebarkan ajaran Islam di 

Nusantara sangat beragam, metode penyebaran ajaran Islam di Sumatera berbeda 

dengan metode yang digunakan untuk menyebarkan Islam di daerah Jawa, begitu 

juga dengan ulama pembawa ajaran Islam di daerah Sulawesi Selatan.  

Secara historis, proses penyebaran Islam di Indonesia memunculkan 

beberapa pendapat. Para tokoh berbeda pendapat dalam mendeskripsikan 

penyebaran Islam di Indonesia. Beberapa tokoh yang mengemukakan pendapat itu 

ada yang langsung mengetahui tentang masuk dan tersebarnya budaya serta ajaran 

Islam di Indonesia, ada pula yang melalui berbagai bentuk penelitian seperti yang 

dilakukan oleh orang-orang Barat yang datang ke Indonesia karena tugas oleh 

 

5Zamachsyari Dhofier, Tradisi Pesantren (Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai dan 

Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia) (Jakarta: LP3S, 1982), h. 16-33. 

6Uka Tjandrasasmita, Sejarah Nasional Indonesia III, h. 205. 

7Uka Tjandrasasmita, Sejarah Nasional Indonesia III, h. 206-207. 
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pemerintahannya di Indonesia. Tokoh-tokoh itu diantaranya Muhammad Ghor, 

Dego Lopez de Sequeira, dan Sir Richard Weinsted.8  

Sumber-sumber pendukung masuknya Islam di Indonesia diantaranya: (1) 

Berita dari Arab, berita ini diketahui dari pedagang Arab yang melakukan 

aktivitas perdagangan dengan bangsa Indonesia, masa Kerajaan Sriwijaya pada 

abad ke-VII M para pedagang Arab telah datang ke Indonesia dan menguasai jalur 

pelayaran perdagangan di wilayah Indonesia bagian Barat termasuk Selat Malaka; 

(2) berita Eropa, berita ini datangnya dari Marcopolo pada tahun 1292 M. 

Marcopolo adalah orang yang pertama kali menginjakkan kakinya di Indonesia 

pada saat ia kembali dari Cina menuju Eropa melalui jalan laut. Marcopolo 

mengantarkan putrinya kepada kaisar Romawi, dari perjalanannya itu ia singgah 

di Sumatera bagian Utara dan di daerah ini ia menemukan adanya kerajaan Islam, 

yaitu kerajaan Samudera dengan ibu kotanya Pasai; (3) berita India,berita ini 

menyebutkan bahwa para pedagang India dari Gujarat mempunyai peranan 

penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia; (4) berita 

Cina, berita ini diketahui melalui catatan dari Ma Huan, seorang penulis yang 

mengikuti perjalanan Laksamana Cheng-Ho. Ia menyatakan melalui tulisannya 

bahwa sejak tahun 1400 telah ada saudagar-saudagar Islam yang bertempat 

tinggal di pantai Utara pulau Jawa; (5) sumber dalam negeri, terdapat sumber-

sumber dari dalam negeri yang menerangkan berkembangnya pengaruh Islam di 

Indonesia yakni penemuan sebuah batu di Leran (Gresik). Batu bersurat itu 

menggunakan huruf dan bahasa Arab, batu itu memuat tentang meninggalnya 

seorang perempuan bernama Fatimah Binti Maimun (1028 M), makam Sultan 

Malikul Saleh di Sumatera Utara yang meninggal pada bulan Ramadhan tahun 

676 H atau tahun 1297 M, makam Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang 

 

8Uka Tjandrasasmita, Sejarah Nasional Indonesia III, h. 122. 
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wafat tahun 1419 M. Jirat makan didatangkan dari Gujarat yang berisi tulisan-

tulisan Arab.9 Ada empat teori tentang masuknya Islam ke Indonesia, yaitu: Persia 

(Iran), Eropa, Gujarat (India), Cina (Tiongkok), dan Arab (Mekkah).10 Teori Arab 

menjelaskan tentang datangnya Islam pada abad ke VII M tetapi belum tersebar. 

Sedangkan, teori Gujarat menjelaskan penyebaran Islam di Indonesia terjadi pada 

abad ke VII H atau ke-XIII M. 

Proses islamisasi di Indonesia terjadi pada abad ke XIII sebagai bukti 

adanya kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri pada abad itu salah satunya berada di 

daerah Aceh yaitu Kerajaan Perlak dan Kerajaan Samudera Pasai di daerah 

Sumatera Utara. Kerajaan-kerajaan ini merupakan pintu masuk Islam di kerajaan 

Nusantara. 

Kedatangan Islam di Sulawesi dikategorikan sedikit terlambat jika 

dibandingkan dengan daerah-daeah lainnya di Indonesia, seperti Sumatera, Jawa, 

Kalimantan, dan Maluku. Hal ini disebabkan karena Kerajaan Gowa baru 

berpengaruh dalam bidang perdagangan pada akhir abad XVI dan awal abad 

XVII.11 Mattulada, Abu Hamid, Andi Zainal Abidin Arif, Abdul Razak Daeng 

Patunru, dan Ahmad Sewang merupakan peneliti tentang sejarah penyebaran 

Islam di Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa pada abad ke XVII Islam 

menjadi agama resmi di kerajaan-kerajaan Sulawesi Selatan.12 Secara resmi 

kerajaan yang pertama memeluk Islam di Sulawesi Selatan adalah Kerajaan 

Gowa. Pendapat ini banyak yang menentang termasuk Hasaruddin menurutnya, 

 

9Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2007), h.191-192. 

10Binarto, “Teori dan Proses Islamisasi di Indonesia”, Prosiding Pascasarjana IAIN 

Kediri 3 (2020): h. 288. 

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

Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 1. 

12Hasaruddin, dkk, “Islamization in Sinjai in the 17th Century: The Arrival of Islam and 

Social Change”, Al-Shajarah 23, no. 2 (2018): h. 341. 
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Islam pertama masuk di Sulawesi Selatan tepatnya di daerah Takalar karena 

ditemukannya Prasasti-prasasti (Diskusi dengan Hasaruddin di Makassar, 13 

Oktober 2022). 

Kerajaan Gowa-Tallo biasanya disebut dengan Kerajaan Makassar. 

Kerajaan ini terletak di Semenanjung Barat Daya pulau Sulawesi, yang 

merupakan transito sangat strategis. Sejak Gowa tampil sebagai pusat 

perdagangan laut, kerajaan ini menjalin hubungan baik dengan Ternate yang telah 

menerima Islam dari Gresik.13 Di bawah pemerintahan Sultan Babullah dari 

Ternate yang dijuluki “Raja Tujuh Puluh Dua Pulau” karena pengaruhnya hampir 

keseluruh Pulau Maluku dan pulau-pulau sekitarnya.14 Pada masa Datuk ri 

Bandang Abdul Makmur Khatib Tunggal orang Minangkabau-Sumatera, datang 

bersama Khatib Bungsu yang bernama Datuk ri Tiro, Raja Gowa baru menerima 

Islam. Dengan demikian, mulailah islamisasi dilakukan di Kerajaan Gowa.15 

Ahmad M. Sewang menilai, bahwa kedatangan Datuk tiga serangkai merupakan 

babakan baru terhadap islamisasi di Sulawesi Selatan.16 Pada tahun 1605 Raja 

Gowa dan Mangkubumi mulai memeluk agam Islam. Yang mula-mula menerima 

agama itu adalah Raja Tallo/Mangkubumi Kerajaan Gowa “I Malingkaang Daeng 

Manyonri Karaeng Katangka”, sebagai raja yang mula-mula memeluk agama 

Islam di Sulawesi Selatan maka Baginda diberi gelar Sultan Abdullah Awalul 

Islam dan pada waktu itu juga Raja Gowa yang bernama I Mangarangi Daeng 

Manrabbia, memeluk agama Islam dan Baginda memperoleh gelar Sultan 

 

13Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II (Cet. I; Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2006), h. 223. 

14Christian Pelras, The Bugis, terj. Abdul Rahman Abu, dkk, Manusia Bugis (Cet. I; 

Jakarta: Nalar, 2006), h. 157. 

15Mukhlis Paeni, dkk, Sejarah Kebudayaan Sulawesi (Jakarta: Depdikbud, 1995), h. 90. 

16Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI sampai Abad XVII), h. 88. 



7 

 

 
 

Alauddin. Tanggal resmi penerimaan Islam pada Kerajaan Gowa adalah pada 

malam Jum’at, 22 September 1605 M, atau 9 Jumadil Awal 1014 H.17  

Kedua Raja Gowa-Tallo tersebut diislamkan oleh seorang ulama yang 

bernama Abdul Makmur khatib tunggal yang lazim disebut Datuk ri Bandang, 

yang menyebarkan ajaran syariat. Beliau bersama dua orang temannya yaitu 

Datuk ri Pattimang, yang menyebarkan agama Islam di Kerajaan Luwu, teman 

Datuk ri Bandang yang lainnya bernama “Chatib Bungsu” yang mengajarkan 

Islam dan tasawuf di Tiro dan di daerah-daerah sekitarnya sesuai dengan 

keinginan penduduk disana yang lebih menyukai paham kebatinan, sering disebut 

Datuk ri Tiro.18 

Pada abad ke-XVII, Islam masuk ke Kerajaan Gowa sebagai agama resmi 

yang menjadi cikal bakal lahir dan berkembangnya Islam di Sulawesi Selatan. 

Ketiga kerajaan besar yaitu Luwu, Gowa, dan Bone bekerjasama. Peran penting 

dalam misi islamiah dipegang oleh Kerajaan Gowa, karena Islam telah menjadi 

agama resmi kerajaan, maka kerajaan itu menjadi pusat penyiaran Islam dan 

memegang peranan penting dalam mengembangkan agama Islam ke seluruh 

daerah, bahkan sampai keluar daerah Sulawesi Selatan. 

Menurut Ahmad M. Sewang, utusan Kerajaan Gowa membawa hadiah 

kepada setiap raja di kerajaan yang didatangi. Hadiah yang dibawah utusan 

Kerajaan Gowa kepada raja di kerajaan Sulawesi Selatan sebagai bukti 

perdamaian.19 

Raja Gowa memiliki keinginan untuk menyampaikan agama Islam ke 

kerajaan-kerajaan Bugis khususnya yang ada di Sulawesi Selatan. Dari keinginan 

 

17Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI sampai Abad XVII), h. 100. 

18Abdurrazak Daeng Patunru, Sejarah Gowa (Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan 

Sulawesi Selatan, 1993), h. 18-19. 

19Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI Sampai Abad XVII), h. 111. 



8 

 

 
 

tersebut, Raja Gowa kemudian menyerukan Islam ke kerajaan-kerajaan 

tetangganya.20 Seruan ini meniti pada perjanjian raja-raja sebelumnya, isi seruan 

itu berbunyi sebagai berikut: 

Siapa diantara kita (raja-raja) yang menemukan jalan terbaik, maka wajib 
menyampaikan kepada kerajaan tetangganya.21 

Karena adanya seruan itu, maka Sultan Alauddin menyerukan Islam ke 

Kerajaan Bone. Kerajaan Bone merupakan salah satu kerajaan yang sudah ada 

sejak lama dan juga merupakan kerajaan yang luas dan berkembang. Kerajaan 

Bone terletak di Sulawesi Selatan, sehingga dakwah tentang Islam juga masuk 

pada kerajaan tersebut. Dalam kehidupan politik, hubungan antara kekaraengan 

atau wanua dengan lainnya tidak harmonis karena adanya keinginan untuk 

mendapatkan kekuasaan yang lebih luas lagi. Hal ini menimbulkan perselisihan, 

pertengkaran, dan peperangan diantara mereka. Kekaraengan tersebut berjumlah 

tujuh wanua, yaitu: Wanua Ujung, Wanua Tibojong, Wanua, Wanua Ta’, Wanua 

Tanete Riattang, Wanua Tanete ri Awang, Wanua Ponceng, dan Wanua Macege. 

Kekacauan yang terjadi di Tanah Bone berakhir berkat kedatangan seorang To-

Manurung.22 To-Manurung dengan ketua Anang mempunyai janji bakal setia 

dengan raja mereka. Pemimpin wanua yang dipimpin seorang Matowa menjalin 

satu kesatuan yang disebut Matowa Pitu’e, kemudian didirikanlah Kawerang Tana 

Bone yang berkembang menjadi Watampone.23 

Awal pembentukan Kerajaan Bone sudah dikenal dengan sistem 

pemerintahan Monarki. Pola kepemimpinan yang berkembang di Kerajaan Bone 

 

20Edward L. Poelinggoman, Sejarah Perkembangan Kerajaan-kerajaan di Sulawesi 

Selatan (Makassar: BALIKBAN, 2003), h. 129. 

21Abu Hamid, dkk, Sejarah Bone (Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Bone, 2007), h. 123. 

22Suriadi Mappangara, Kerajaan Bone: Dalam Sejarah Politik Sulawesi Selatan Abad 

XIX (Cet. I; Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2004), h.19. 

23Suriadi Mappangara, Kerajaan Bone dalam Sejarah Politik Sulawesi Selatan Abad XIX, 

h. 21. 
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pada saat itu adalah pola matajang, To-Manurung beserta keturunannya 

difungsikan secara maksimal pada pola pemerintahan Kerajaan Bone. Para 

pemimpin wanua ditempatkan pada pusat pemerintahan sebagai penasehat raja 

dan keturunan To-Manurung mengisi posisi pemimpin wanua. Kerajaan Bone 

memiliki daerah jajahan (palili) atau kerajaan-kerajaan kecil, antara lain: Citta, 

Bone Tengange, Ajangngale, dan Lili ri Lau. 

Kerajaan Gowa menjadikan Islam sebagai agama resmi pada abad ke-

XVII sehingga dakwah tentang Islam mulai dikembangkan sampai pada Kerajaan 

Bone. Meskipun sempat terdapat penolakan ajakan tersebut oleh rakyat dan pihak 

Kerajaan Bone. Rakyat dan pihak Kerajaan Bone tidak meragukan ajaran Islam24, 

melainkan karena menganggap itu adalah politik Kerajaan Gowa untuk menguasai 

daerah-daerah Bugis, tetapi pada akhirnya Islam masuk pada masa pemerintahan 

La Tenriruwa Raja Bone ke-XI.25 Dengan masuknya Islam di Kerajaan Bone, 

maka perlu adanya pengembangan Islam di kerajaan tersebut karena meskipun 

Islam sudah diterima di Kerajaan Bone, akan tetapi syariat Islam belum dijalankan 

dengan baik. Pengembangan itu dilakukan oleh Raja Bone ke-XIII La 

Maddaremmeng (Sultan Muhammad Saleh) saat memimpin Kerajaan Bone. La 

Maddaremmeng lebih fokus pada Islam agar Bone mampu menjadi salah satu 

kerajaan di Sulawesi Selatan yang menjalankan dengan baik syariat Islam. Selain 

itu, dianjurkan pula kepada daerah-daerah atau kerajaan-kerajaan tetangganya 

supaya menjalankan syariat Islam. 

La Maddaremmeng sebagai Raja Bone ke-XIII yang diberi gelar Teddung 

Salaka’e26 mengeluarkan kebijakan-kebijakan penuh kontra dalam membentuk 

 

24Abu Hamid, dkk, Sejarah Bone, h. 117. 

25H. L. Purnama, Kerajaan Bone Penuh Pergolakan Heroik (Makassar: Arus Timur, 

2014), h. 58. 

26Abu Hamid, dkk, Sejarah Bone, h. 117. 
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pemerintahan yang islami, peneliti menganggap bahwa La Maddaremmeng 

menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk berdakwah. Menurut 

syariat Islam, bahwa setiap muslim adalah seorang dai’, seorang muslim 

diperintahkan berdakwah kepada kebaikan. Hal ini sesuai dengan yang 

terkandung dalam QS Ali-Imran/3: 104, Ali-Imran/3: 110, An-Nahl/16: 125, dan 

Al-Qasas/28: 87, sebagai berikut: 

ِنمِوِ حِ لِ فِ مِ الِ ِمِ هِ ِكمِئ لِ وِمِأ وِمِِرِ كمِنِ مِ الِ ِنِ عمِِنمِوِ همِن ِ ي موِمِِفِ و رِِ عِ ممِل بِِِ ِنمِو رِِ مِ يمِ ومِِي ِ لىِال مِإ ِِنمِوِ عِ دِ يمِِةِ مِ أ ِِمِ كِ ن مِِ ِنِ كِ تملِ وِمِ
﴿۱۰٤﴾ِ

Terjemahnya:  

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang mengajak 
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang 
munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”27 (Ali-Imran/3: 104) 

Penafsiran ayat di atas menjelaskan tentang perintah Allah kepada orang 

yang beriman untuk mengajak orang lain menempuh jalan kebajikan dan makruf. 

Tidak dapat disangkal bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang, bahkan 

kemampuannya mengamalkan sesuatu berkurang, bahkan terlupakan dan hilang, 

jika tidak ada yang mengingatkannya atau tidak dia ulang-ulangi mengerjakannya. 

Maka, manusia dan masyarakat perlu selalu diingatkan dan diberi keteladanan. 

Inilah inti dakwah islamiah. Dari sini lahir tuntunan ayat ini. 

Kalaulah tidak semua anggota masyarakat dapat melaksanakan fungsi 

dakwah, maka hendaklah ada diantara kamu wahai orang-orang yang beriman 

segolongan umat, yakni kelompok yang pandangan mengarah kepadanya untuk 

diteladani dan didengar nasihatnya yang mengajak orang lain secara terus-

menerus tanpa bosan dan lelah kepada kebajikan, yakni petunjuk-petunjuk Ilahi, 

menyuruh masyarakat kepada yang makruf, yakni nilai-nilai luhur serta adat 

istiadat yang diakui baik oleh masyarakat mereka, selama hal itu tidak 

 

27Achmad R. Hidayat, Al-Qur’anul Karim Tafsir Per Kata Tajwid Kode (Cet. V; Jakarta: 

Al-Fatih, 2013), h. 523. 
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bertentangan dengan nilai-nilai ilahiyah dan mencegah mereka dari yang munkar; 

yakni yang dinilai buruk lagi diingkari oleh akal sehat masyarakat. Mereka yang 

mengindahkan tuntunan ini dan yang sungguh tinggi lagi jauh martabat 

kedudukannya itulah orang-orang yang beruntung, mendapatkan apa yang 

mereka dambakan dalam kehidupan dunia dan akhirat. 28 

ِلِ هِ امِِنمِممِآِوِ لموِمِِللِ بِِ ِنمِوِ ن ِ مِ ؤِ ت  وِمِِرِ كمِنِ مِ الِ ِنِ عمِِنمِوِ همِن ِ ت موِمِِفِ و رِِ عِ ممِل بِِِ ِنمِو رِِ مِ تمِ ِاسِ لنِ ل ِِتِ جمِر خِِ ا ِِةِ مِ ا ِِي مِخمِِمِ تِ ن ِ كِ 
ِ﴾۱۱۵﴿ِِِنمِوِ قِ سِ فِ الِ ِِمِ هِ رِ ث مِكِ اموِمِِِنمِوِ ن ِ مِ ؤِ مِ الِ ِِمِ هِ ن ِ مِ ِِمِ اِلّ ِ ي رِخمِِِانمِكمِلمِِِبِ تِ كِ الِ 

Terjemahnya: 

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
(karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang 
mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, 
tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, 
namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.”29 (Ali-Imran/3: 
110) 

Maksud dari ayat di atas setelah menjelaskan kewajiban berdakwah atas 

umat Islam, pada ayat 104, persatuan dan kesatuan mereka yang dituntut kini 

dikemukakan bahwa kewajiban itu dan tuntunan itu pada hakikatnya lahir dari 

kedudukan umat ini sebagai sebaik-baik umat. 

Kamu wahai seluruh umat Muhammad dari generasi ke Generasi 

berikutnya, sejak dahulu dalam pengetahuan Allah adalah umat yang terbaik 

karena adanya sifat-sifat yang menghiasi diri kalian. Umat yang dikeluarkan, 

yakni diwujudkan dan dinampakkan untuk manusia seluruhnya sejak Adam 

hingga akhir zaman. Ini karena kalian adalah umat yang terus-menerus tanpa 

bosan menyuruh kepada yang makruf, yakni apa yang dinilai baik oleh 

masyarakat selama sejalan dengan nilai-nilai Ilahi dan mencegah yang munkar, 

yakni bertentangan dengan nilai-nilai luhur, pencegahan yang sampai pada batas 

 

28M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, vol. 

2. (Cet. III; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.172-173. 

29Muhammad Shahib Thohur dan Ahsan sakhai Muhammad, Mushaf Aisyah: Al-Qur’an 

dan Terjemah untuk Wanita (Bandung: Jabal Raudhatul Jannah, 2010), h. 64. 
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menggunakan kekuatan dan karena kalian beriman kepada Allah, dengan iman 

yang benar sehingga atas dasarnya kalian percaya dan mengamalkan tuntunan-

Nya dan tuntunan Rasul-Nya, serta melakukan amr makruf dan nahhi munkar itu 

sesuai dengan cara dan kandungan yang diajarkannya. Inilah yang menjadikan 

kalian meraih kebajikan itu dan menjadi pula bagian dari sebaik-baik umat, tetapi 

jumlah mereka tidak banyak kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. 

Yakni keluar dari ketaatan kepada tuntunan-tuntunan Allah swt.30 

ِ بِ ِ ِمِ لّ ِ ادِ جمِومِِةِ نمِسمِالمِِةِ ظمِعِ وِ ممِالِ ومِِةِ ممِكِ ل ِ بِِ ِكمِب  رِمِِلِ ي بِِ ِسمِلىمِا ِِعِ د اِِ  ِِنِ سمِحِ امِِيمِهِ ِلت 
ِلِ ضمِِنِ ب مِِمِ لمِعِ امِِومِهِ ِكمِب رِمِِنِ ا 

ِ﴾۱۲۵﴿ِِنمِي دِِ تمهِِ مِ ل بِِِ ِِمِ لمِعِ امِِِومِهِ هِومِل يِ بِِ سمِِِنِ عمِ
Terjemahnya:  

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran 
yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat 
dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat 
petunjuk.” 31 (An-Nahl/16: 125) 

Tafsir ayat di atas berisi perintah kepada Rasululllah Saw untuk mengajak 

(dakwah) siapa pun pada ajaran Islam dengan cara terbaik.32 Ayat ini menjadi 

dasar hukum dakwah suatu kewajiban. Kewajiban dakwah diperoleh dari ayat 

yang menjelaskan perintah dakwah. 

مِك رِ شِِ مِ الِ ِِنمِمِ ِنِ نموِِ كِ تمِلمِومِِكمِب ِ ِرمِلىمِا ِِِعِ ادِ ومِِِكمِي لِماِ ِِِتِ لمذِِ ن اِ ِِِذِ ا ِِدمِعِ ب مِِِاللِ ِِتِ يماِمِِِنِ عمِِِكمِن دِِ صِ ِيمِلمِومِ ِ﴾۸۷﴿ِِي 
Terjemahnya: 

“Dan Janganlah sampai mereka menghalang-halangi engkau (Muhammad) 
untuk (menyampaikan) ayat-ayat Allah, setelah ayat-ayat itu diturunkan 
kepadamu, dan serulah (manusia) agar (beriman) kepada Tuhanmu, dan 
janganlah engkau termasuk orang-orang musyrik.”33 (Al-Qasas/28: 87) 

 

30M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, vol. 

2, h. 184-185. 

31Fahrur Rozi Abdillah, Al-Qur’anul Karim Al-Muttaqin (Bandung: al-Qosbah, 2021), h. 

281. 

32M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, vol. 

7, h.385-386. 

33Muhammad Shahib Thohur dan Ahsan sakhai Muhammad, Mushaf Aisyah: Al-Qur’an 

dan Terjemah untuk Wanita, h. 396. 
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Ayat di atas menjelaskan bahwa dan janganlah sekali-kali mereka dapat 

menghalangimu dari tugas menyampaikan dan mengamalkan ayat-ayat Allah, 

sesudah ia yakni ayat-ayat itu diturunkan kepadamu, dan serulah mereka dengan 

sekuat kemampuanmu menuju jalan Tuhanmu, yakni lanjutkan seruan yang telah 

engkau lakukan selama ini, jangan bosan berdakwah kendati mereka enggan 

mendengar atau menghalang-halangi, dan janganlah sekali-kali dalam keadaan 

apapun engkau diam tidak menegur kedurhakaan yang mengandung kemusyrikan, 

apalagi merestuinya dan jangan juga menjadi penolong mereka dalam 

kemusyrikan karena jika demikian engkau termasuk orang-orang musyrik yang 

mempersekutukan Tuhan. Dan jangan juga engkau menyembah bersama dengan 

penyembahan kepada Allah, tuhan apapun yang lain, apa dan siapa pun penguasa 

yang dianggap tuhan itu, karena sebenarnya tidak ada tuhan pengendali dan 

penguasa seluruh alam lagi berhak disembah melainkan Dia Yang Maha Esa lagi 

Maha kekal itu. Tiap-tiap sesuatu pasti akan binasa dan fana’, kecuali wajah-Nya, 

yakni kecuali Allah swt. Bagi-Nya sendiri tanpa campur tangan siapa dan apapun, 

segala penentuan, dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan hanya kepada-Nya 

kamu dikembalikan. Tidak dapat disangkal bahwa perintah-perintah tersebut, 

walau redaksinya ditujukan kepada Nabi Muhammad saw, tetapi maksudnya tidak 

mungkin tetuju kepada beliau. Ia tertuju kepada kaum muslimin.34 

Dalam hal ini, ayat-ayat al-Qur’an di atas berkaitan dengan tradisi dahulu, 

dimana seorang raja diwajibkan atau diperintahkan untuk menyampaikan hal-hal 

baik kepada orang lain.35 Hal ini dilaksanakan Raja Gowa, Sultan Alauddin 

dengan cara menyerukan kepada raja Bugis yang menganut agama lain agar 

 

34M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, vol. 

10, h. 425-426. 

35Uka Tjandrasasmita, Sejarah Nasional Indonesia III, h. 26. 
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masuk Islam.36 Dalam pengembangan Islam pada suatu daerah termasuk yang 

dilakukan La Maddaremmeng dalam mengembangkan Islam pada kerajaannya. 

Oleh karena itu, hal-hal inilah yang membuat penulis tertarik mengkaji La 

Maddaremmeng dalam mengembangkan Islam di Kerajaan Bone. Beberapa uraian 

di atas maka penulis akan menarik suatu fokus masalah yang kemudian akan 

terjawab pada hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian 

ini adalah: Bagaimana kontribusi Raja La Maddaremmeng terhadap 

perkembangan Islam di Kerajaan Bone? Untuk mengkaji pokok masalah tersebut 

maka peneliti merinci tiga submasalah, yaitu: 

1. Bagaimana kondisi di Kerajaan Bone menjelang pemerintahan Raja La 

Maddaremmeng? 

2. Bagaimana strategi Raja La Maddaremmeng dalam mengembangkan Islam 

di Kerajaan Bone? 

3. Bagaimana hasil perjuangan Raja La Maddaremmeng dalam 

mengembangkan Islam di Kerajaan Bone? 

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan 

1. Pengertian Judul 

Untuk lebih memudahkan pembahasan dan menghindari kesimpangsiuran 

dalam memberikan pemaknaan, maka perlu didefinisikan kata-kata yang dianggap 

penting terkait dengan permasalahan yang dibahas sebagai berikut: 

 

36Andi Rasdiyanah Amir, Bugis Makassar dalam Peta Islamisasi (Ujung Pandang: IAIN 

Alauddin, 1982), h. 74. 
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Kontribusi mencakup norma-norma berdasarkan status seseorang dalam 

masyarakat. Kontribusi adalah perihal apa yang dapat dilakukan seseorang yang 

penting dalam struktur sosial masyarakat. Kontribusi dalam pengertian ini adalah 

peraturan-peraturan yang membimbing kehidupan seseorang dalam masyarakat.37 

Kepemimpinan (raja) merupakan kemampuan seseorang dalam 

mempengaruhi orang lain yang berada di sekitarnya, baik berupa bawahannya 

atau para pengikut-pengikutnya agar orang-orang lain tersebut melakukan hal 

sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemimpin (raja) tersebut.38 

La Maddaremmeng (Sultan Muhammad Saleh), merupakan keponakan 

dari La Tenri Pale (Raja Bone ke-XII) yang menjabat sebagai raja ke-XIII, serta 

pemikiran beliau lebih agamais dan condong kepada ajaran Islam. 

Perkembangan, artinya: “kemajuan dan perihal bertambah besar”.39 

Perkembangan adalah tahapan pertumbuhan ke arah yang lebih maju. 

Islam, merupakan keyakinan yang benar, yang ajarannya disebarkan oleh 

Nabi dan Rasul untuk ummat dan bangsa di seluruh dunia. 

Kerajaan merupakan konsep awal pemerintahan yang ada di Indonesia 

khususnya di Sulawesi Selatan. Kerajaan Bone merupakan salah satu kerajaan di 

Sulawesi Selatan.  

Berdasarkan pengertian dari kata-kata kunci di atas, maka penelitian ini 

membahas tentang kontribusi Raja La Maddaremmeng dalam mengembangkan 

Islam di Kerajaan Bone melalui tinjauan historis. 

 

 

37Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Press, 1982), h. 238. 

38Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu Pengantar, edisi revisi 

(Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 250. 

39W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. IV; Jakarta: Balai 

Pustaka, 1993), h. 569. 
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2. Ruang Lingkup Pembahasan 

Adapun ruang lingkup penelitian ini yaitu hanya tertuju kepada kontribusi 

Raja La Maddaremmeng terhadap perkembangan Islam di Kerajaan Bone pada 

abad ke-XVII. Dalam penelitian ini akan menguraikan masalah pokok yang 

menjadi bahan penelitian, yakni: Kondisi di Kerajaan Bone menjelang 

pemerintahan La Maddaremmeng, strategi La Maddaremmeng dalam 

mengembangkan Islam di Kerajaan Bone, dan hasil perjuangan La 

Maddaremmeng dalam mengembangkan Islam di Kerajaan Bone. 

D. Kajian Pustaka  

Upaya penelusuran terhadap berbagai sumber yang memiliki relevansi 

dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini telah penulis lakukan. Tujuan 

dilakukannya kajian pustaka yaitu untuk mencari sisi lain yang signifikan untuk 

diteliti dan dikembangkan. 

Hasil penelusuran peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan 

dengan penelitain ini, seperti: 

Jurnal yang berjudul “Islam dalam Pemerintahan Kerajaan Bone pada 

Abad XVII”, ditulis oleh Rahmawati pada tahun 2017. Dari tulisan ini 

menjelaskan tentang Islam pada masa pemerintahan Kerajaan Bone pada abad 

XVII. Serta membahas penerimaan Islam pada Kerajaan Bone, kedudukan dan 

posisi raja setelah menerima Islam, Islam dalam kehidupan sosial, Kerajaan Bone 

dan pengaruh Islam dalam struktur kerajaan.40 Hal tersebut memiliki kesamaan 

dalam penelitian ini, yaitu terlihat pembahasan terkait Islam pada masa 

pemerintahan Kerajaan Bone pada abad XVII dan pengaruh Islam dalam struktur 

kerajaan. Namun yang menjadi pembeda dalam penelitian ini yaitu lebih fokus 

 

40Rahmawati, “Islam dalam Pemerintahan Kerajaan Bone Pada Abad XVII”, Rihlah 5, no. 

1 (2017): h. 17-23. 
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pada satu Raja Bone yang ke-XIII La Maddaremmeng dan hasil perjuangan La 

Maddaremmeng dalam mengembangkan Islam di Kerajaan Bone. 

Jurnal yang berjudul “Kerajaan Bone dalam Lintasan Sejarah Sulawesi 

Selatan (Sebuah Pergelokan Politik dan Kekuasaaan dalam Mencari, 

Menemukan, Menegakkan dan Mempertahankan Nilai-Nilai Entitas Budaya 

Bugis)”, ditulis oleh Anzar Abdullah pada tahun 2017. Dari tulisan ini 

menjelaskan proses pertumbuhan dan perkembangan Kerajaan Bone, Perjanjian 

Tellumpoccoe, islamisasi di Kerajaan Bone, Arung Palakka dan Kompeni Belanda 

(VOC), runtuhnya Bone sebagai kerajaan.41 Hal tersebut memiliki kesamaan 

dalam penelitian ini, yaitu terlihat pada pembahasan Perjanjian Tellumpoccoe. 

Namun yang menjadi pembeda dalam penelitian ini yaitu pertama terlihat pada 

pembahasan strategi dan hasil perjuangan La Maddaremmeng dalam 

mengembangkan Islam di Kerajaan Bone pada abad XVII. 

Jurnal yang berjudul “Perbudakan di Kerajaan Bone pada Masa 

Pemerintahan Raja La Maddaremmeng:1631-1644”, ditulis oleh Fatma, Fitriana, 

dan Syahrun pada tahun 2020. Tulisan ini menjelaskan tentang faktor penyebab 

perbudakan, wujud perbudakan, dan dampak perbudakan di Kerajaan Bone pada 

masa pemerintahan La Maddaremmeng.42 Hal tersebut memiliki kesamaan dalam 

penelitian ini, yaitu terlihat pada pembahasan terkait perbudakan di Kerajaan 

Bone pada masa pemerintahan La Maddaremmeng (1631-1644 M). Namun yang 

menjadi pembeda dalam penelitian ini yaitu pertama terlihat pada pembahasan 

kondisi masyarakat menjelang pemerintahan La Maddaremmeng, strategi dan 

 

41Anzar Abdullah, “Kerajaan Bone dalam Lintasan Sejarah Sulawesi Selatan (Sebuah 

Pergelokan Politik dan Kekuasaaan dalam Mencari, Menemukan, Menegakkan dan 

Mempertahankan Nilai-Nilai Entitas Budaya Bugis)”, Lensa Budaya 12, no. 2 (2017): h. 16-25. 

42Fatma, dkk, “Perbudakan di Kerajaan Bone pada Masa Pemerintahan Raja La 

Maddaremmeng: 1631-1644”, Idea of History 3, no. 2 (2020): h. 44-56. 
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hasil perjuangan La Maddaremmeng dalam mengembangkan Islam di Kerajaan 

Bone. 

Tesis yang berjudul “Islamisasi Kerajaan Bone”, ditulis oleh Ahmad 

Ridha pada tahun 2013. Dari hasil penelitian menjelaskan secara total Islamisasi 

Kerajaan Bone, kondisi Kerajaan Bone sebelum datangnya Islam, serta akulturasi 

Islam dengan masyarakat Bone, dan membahas beberapa Raja Bone.43 Hal 

tersebut memiliki kesamaan dalam penelitian ini, yang terlihat pada pembahasan 

terkait kondisi Kerajaan Bone pra Islam, dan membahas beberapa Raja Bone. 

Namun yang menjadi pembeda dalam penelitian ini yaitu penelitian ini lebih 

fokus pada satu Raja Bone ke-XIII La Maddaremmeng mengenai strategi dan 

hasil perjuangannya ketika mengembangkan Islam di Kerajaan Bone pada abad 

XVII. 

Buku “Batarana Tanah Bone Matasilompoe Manurunge ri Matajang” 

oleh Abdul Qahhar pada tahun 2011. Buku ini menjelaskan tentang Bone mulai 

dari awal pembentukan kerajaannya sampai pada pembahasan Raja Bone XXXIII 

dari abad ke-14 hingga masa kemerdekaan 1945.44 Hal tersebut memiliki 

kesamaan dalam penelitian ini, yaitu ketika membahas Raja Bone. Sehingga dari 

hal tersebut penelitian ini lebih terarah untuk menghubungkan kondisi Kerajaan 

Bone di setiap pemerintahan Raja Bone yang berbeda menjelang Islam. Namun 

yang menjadi pembeda, yaitu penelitian ini lebih fokus pada satu Raja Bone 

bernama La Maddaremmeng Sultan Muhammad Saleh mengenai strategi dan hasil 

perjuangannya dalam mengembangkan Islam di Kerajaan Bone pada abad XVII. 

 

43Ahmad Ridha, “Islamisasi Kerajaan Bone”, Thesis (Makassar: UIN Alauddin, 2013), h. 

27-103 

44Abdul Qahhar, Batarana Tanah Bone Matasilompoe Manurunge Ri Matajang (Gowa: 

Yayasan Al Muallim, 2011), h. 135 
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Buku “Kerajaan Bone penuh Pergolakan Heroik” oleh H.L. Purnama 

pada tahun 2014. Buku ini menjelaskan tentang masuknya Islam serta pengaruh 

Islam pada Kerajaan Bone.45 Hal tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian 

ini, yaitu ketika membahas masuknya Islam dan pengaruh Islam terhadap 

Kerajaan Bone. Namun yang menjadi pembeda, yaitu penelitian ini lebih fokus 

terhadap Raja Bone ke XIII La Maddaremmeng Sultan Muhammad Saleh 

Matinroe ri Bukaka. 

Buku “Sejarah Kerajaan Tanah Bone (Masa Raja Pertama dan Raja-raja 

Kemudiannya sebelum Masuknya Islam sampai Terakhir)” oleh Andi Palloge 

Petta Nabba pada tahun 2006. Buku ini menjelaskan masa pemerintahan Raja 

Bone pertama sampai terakhir, dari raja sebelum masuknya Islam sampai 

masuknya Islam di Kerajaan Bone serta menjelaskan perubahan-perubahan yang 

ada pada wilayah Kerajaan Bone.46 Hal tersebut memiliki kesamaan dalam 

penelitian ini, yaitu ketika membahas Raja Bone. Namun yang menjadi pembeda, 

yaitu penelitian ini lebih fokus pada satu Raja Bone ke-XIII La Maddaremmeng 

Sultan Muhammad Saleh mengenai strategi dan hasil perjuangannya dalam 

mengembangkan Islam di Kerajaan Bone pada abad XVII. 

Buku “Sejarah Bone” oleh Abu Hamid pada tahun 2007. Buku ini 

menjelaskan masa awal masuknya Islam, dari awal Kerajaan Gowa menyiarkan 

Islam pada beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan.47 Hal tersebut memiliki 

kesamaan dalam penelitian ini, yaitu ketika membahas masuknya Islam di 

Kerajaan Bone. Namun yang menjadi pembeda, yaitu penelitian ini lebih fokus 

 

45H.L. Purnama, Kerajaan Bone penuh Pergolakan Heroik, h. 11 

46Andi Palloge Petta Nabba, Sejarah Kerajaan Tanah (Masa Raja Pertama dan Raja-raja 

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

2006), h. 102. 

47Abu Hamid, Sejarah Bone (Bone: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone, 

2007), h. 19. 
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pada satu Raja Bone ke-XIII La Maddaremmeng Sultan Muhammad Saleh 

mengenai strategi dan hasil perjuangannya dalam mengembangkan Islam di 

Kerajaan Bone pada abad XVII. 

E. Kerangka Teoretis 

Sejak zaman dahulu, manusia selalu mengamati kejadian-kejadian yang 

terjadi di sekitarnya. Louis Gottschalk berkata bahwasanya setiap orang memang 

memiliki sejarahnya sendiri dan harus menjadi sejarawan dirinya, setiap orang 

bukan saja merupakan sejarawan yang menyusun sejarahnya sendiri. Akan tetapi 

mempunyai peluang agar catatan-catatannya menarik minat sejarawan 

selanjutnya.48 

Tujuan dari kerangka konseptual yaitu sebagai plot berpikir dalam 

memudahkan pembaca, baik secara teori maupun konsep. Teori dan konsep sangat 

dibutuhkan untuk menganalisa, serta teori dan konsep berfungi mengatur fakta-

fakta dalam kajian sejarah. 

Konsep yang digunakan dalam penyebaran dan penerimaan Islam 

masyarakat di Kerajaan Bone yaitu konsep yang diperkenalkan Ibnu Khaldun an-

nas ‘ala din al-malik (agama raja akan agama rakyat).49 Kemudian, pepatah orang 

bugis polo pappa, polo panni (patah tulang, patah sayap), maksud dari pepatah itu 

bahwasanya rakyat mematuhi perintah raja karena raja penentu segalanya.50 

Adapun beberapa teori yang yang dikemukakan oleh para ahli tentang islamisasi, 

 

48Louis Gottschalk, Understanding History: A Primer of Historical Method, terj. Nugroho 

Notosusanto, Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 

h. 17. 

49Abdul Rahman Ibnu Khaldun, Tarikh Ibn Khaldun (Beirut: Maktabat al-Lubnan, 1992), 

h. 24. 

50Mattulada, Latoa: Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), h. 401. 
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peranan, kepemimpinan, dan kontribusi. Mulai dari teori secara umum maupun 

teori-teori yang dikembangkan. 

Hurgronje berpendapat ada tiga elemen yang mesti dibedakan dalam 

islamisasi, yaitu: masuknya Islam, pendudukan muslim, pendirian kerajaan-

kerajaan yang bercorak Islam.51 Adapun teori yang dikemukakan Noorduyn, 

bahwa islamisasi terdiri atas tiga tahapan yaitu kedatangan, penerimaan dan 

perkembangannya atau dimaknai dengan kerajaan yang bercorak Islam.52 Teori 

yang sama dikemukakan Syamzan Syukur bahwa ada tiga teori dalam islamisasi, 

pertama: Teori proselitisasi (kegiatan penyebaran Islam), teori ini terdiri tiga 

tahap yaitu kedatangan Islam, penerimaan Islam, dan perkembangan atau 

pembentukan kerajaan Islam; kedua, teori konvergensi (persamaan budaya lokal 

dan ajaran Islam); ketiga, teori propagasi (penyebaran dan perkembangan 

Islam).53 Tahap kedatangan Islam merupakan salah satu tahap dimana individu 

atau kelompok masyarakat beragama Islam yang berasal dari luar wilayah datang 

ke suatu daerah. Tahap penerimaan Islam merupakan suatu tahap dimana telah 

terdapat masyarakat setempat yang menerima Islam sebagai agamanya. 

Sedangkan, tahap perkembangan atau pembentukan kerajaan Islam merupakan 

suatu tahap dimana nubuat Islam telah memasuki struktur masyarakat. Dengan 

demikian, teori konvergensi dan teori propagasi ini digunakan untuk melihat 

Kerajaan Bone pasca islamisasi. 

Perkembangan Islam di Bone terjadi pada masa Raja ke XIII La 

Maddaremmeng. Pada masa Raja La Maddaremmeng terjadi banyak perubahan 

 

51C. Snouck Hurgronje, Muhammadanism: Lectures on Its Orogin, Its Religion, and 

Political Growth, and Its Present State (New York: G. P. Putnam’s Sons, 1916), h. 53. 

52J. Noorduyn, De Islamisering Van Makassar, terj. S. Gunawan, Islamisasi Makassar 

(Jakarta: Bhratara, 1972), h. 10 

53Syamzan Syukur, Islamisasi Kedatuan Luwu pada Abad XVII (Jakarta: Departemen 

Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur Keagamaan, 2009), h. 22. 
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dan perkembangan ajaran Islam. Raja La Maddaremmeng dikenal sebagai sosok 

atau pemimpin yang dapat membuat payung putih bagi Kerajaan Bone. 

Kepemimpinan merupakan penggabungan perangai yang membuat 

seseorang dapat mendorong beberapa pihak lain untuk menyelesaikan 

pekerjaannya. Kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang disengaja atau 

disadari oleh kemampuan pribadi yang mampu mendorong atau mengajak orang 

lain dalam melakukan sesuatu berdasarkan atas penerimaan oleh kelompoknya 

dan mempunyai keahlian yang khusus secara tepat bagi situasi yang khusus.54 

Secara umum kepemimpinan atau leadership merupakan kemampuan 

seorang pemimpin dalam mempengaruhi orang yang berada disekitarnya supaya 

orang tersebut melakukan hal sesuai dengan keinginan pemimpin tersebut, seperti 

para pengikutnya. 

Menurut Hadari Nawawi, kepemimpinan adalah: Pertama, proses 

mempengaruhi aktivitas suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Kedua, proses 

seseorang dengan kemampuannya melakukan wewenangnya untuk mempengaruhi 

tata laku mereka. Ketiga, perwujudan kepribadian seseorang terbentuk disebabkan 

oleh kondisi kelompok. Keempat, hubungan kekuasaan dimana ada satu pihak 

yang mempunyai hak untuk menentukan prilaku orang lain. Kelima, proses 

menjadikan orang-orang sadar tentang apa yang sepantasnya mereka lakukan. 

Adapun pendapat Hadari Nawawi menyatakan kepemimpinan merupakan 

kegiatan menggerakkan, menasehati, membimbing, menyuruh, memerintah, 

melarang, dan bahkan menghukum (bila perlu), serta membina dengan maksud 

 

54Wendy Sepmady Hutahaean, Teori Kepemimpinan (Cet. I; Malang: Ahlimedia Press, 

2021), h. 2. 
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agar manusia sebagai media manajemen mau bekerja dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi secara optimal, efektif dan efisien.55 

Menurut Nanang Fatah, kepemimpinan adalah kemampuan untuk 

mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan 

kekuasaan.56 

Menurut Hasibuan, kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin 

mempengaruhi perilaku bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja secara 

produktif untuk mencapai tujuan.57 

Teori kepemipinan menurut Ibnu Khaldun yakni, dalam setiap kelompok 

dari suatu suku memiliki keyakinan kuat dan rasa sosial sebab mempunyai garis 

keturunan yang sama secara umum, tetapi diantara mereka ada juga yang 

memiliki keyakinan yang lain sesuai dengan garis keturunan mereka secara 

khusus, seperti halnya kepemimpin (raja) akan selalu dimiliki orang-orang 

tertentu yang memiliki keyakinan dan sesuai dengan garis keturunan mereka yang 

terdekat. 

Pada saat kepemimpinan hanya dapat diraih melalui kekuasaan, maka 

keyakinan yang dimiliki oleh seseorang menjadi hal penting untuk memperoleh 

suatu kepemimpinan untuk bersaing dengan keyakinan yang ada diantara orang-

orang yang bersaing tersebut, untuk meraih puncak kepemimpinan dengan baik 

dengan mengutamakan garis keturunan, dengan itu suatu kepemimpinan turun 

temurun kegaris keturunan selanjutnya. Kepemimpinan tidak akan berpindah dari 

satu keturunan ke keturunan yang lain jika mempunyai keyakinan yang kuat, 

begitupun dengan kekuasaan dalam suatu keyakinan kesukuan sangatlah penting 

 

55Hadari Nawawi, Kepemimpinan Menurut Islam (Yogyakarta: UGM Press, 2001), h. 

122-140. 

56Nanang Fatah, Landasan Manajemen Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2001). h. 88. 

57Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), h. 167. 
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dimiliki untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dalam satu garis keturunan. 

Seperti halnya pemerintahan Raja La Maddaremmeng dalam Kerajaan Bone ia 

mempunyai keturunan yang mulia sehingga berdampak baik dalam mencapai dan 

menjalankan kepemimpinannya.58 

Sanapiah Faisal berpendapat bahwa untuk mencapai pelayanan yang baik, 

pemimpin harus memiliki keberanian untuk berubah. Tentu saja, ada hambatan 

internal dan eksternal untuk membuat perubahan. Teori ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti karena meskipun mengalami berbagai 

kendala, baik internal maupun eksternal, Raja La Maddaremmeng pada masa 

pemerintahannya memiliki bukti kemajuan perkembangan Islam di kerajaan 

Bone.59 

Berbagai teori telah memberikan landasan pemikiran dan konsep 

kepemimpinan yang menyebutkan bahwa keberhasilan seorang pemimpin 

ditentukan oleh potensi dan faktor lain yang mempengaruhi serta sejauh mana 

seorang pemimpin tersebut dapat memenuhi persyaratan sebagai pemimpin.60 

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa peran merupakan bagian dari 

status, jika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya, 

maka ia menjalankan suatu peranan.61 

Levinson menjelaskan peranan mencakup tiga hal sebagai berikut: 

Pertama, peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 

 

58Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, Mukaddimah Ibnu Khaldun 

(Cet. I; Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2011), h. 201-204. 

59Nashuddin, Manajemen dan Kepemimpinan dalam Pelayanan Publik (Cet. I; Mataram: 

Sanabil, 2016), h. 27. 

60Nurmiati Andi Patongai, Kepemimpinan dan Produktivitas Kerja Pegawai (Makassar: 

Alauddin University Press, 2012), h. 5. 

61Soerjono Soekanto, Teori Peranan (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 243. 
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peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. 

Kedua, peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Ketiga, peranan juga dapat 

dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial 

masyarakat.62 

Menurut Poerwadarminta, peran merupakan tindakan yang dilakukan 

seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa.63 Maksud pendapat 

Poerwadarminta tentang tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok 

orang dalam suatu peristiwa tersebut adalah perangkat tingkah laku yang 

diharapkan dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. 

kedudukan dan peranan tidak dapat dipisahkan karena saling berhubungan. 

Menurut Merton, definisi peranan adalah sebagai pola tingkah laku yang 

diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu.64 

Teori kontribusi individu atau kelompok, menurut Rustam E. Tamburaka, 

bahwa kontribusi individu atau kelompok orang sangat menentukan dalam 

konteks sebagai subjek atau pelaku suatu peristiwa sejarah. Dalam teori kontribusi 

ini beranggapan bahwa peranan seseorang itu merupakan hasil interaksi dari diri 

dengan posisi menyangkut perbuatan yang mempunyai nilai dan normatif.65 

La Maddaremmeng merupakan individu yang memiliki potensi sebagai 

tokoh pelaku sejarah, posisi La Maddaremmeng sebagai pemimpin/raja 

merupakan peluang yang sangat strategis bagi kebijakannya untuk membentuk 

 

62Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru (Jakarta: PT. Rajawali Press, 

2009), h. 213. 

63W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 

1995), h. 751. 

64Bernard Raho, Teori Sosiologi Modern (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2007), h. 67. 

65Rustam E. Tamburaka, Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah 

Filsafat dan IPTEK (Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), h. 80. 
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pemerintahan yang berbasis Islam. sebagai seorang pemimpin pada masanya ia 

telah banyak memberikan kontribusi dalam mengembangkan Islam di Kerajaan 

Bone. 

Untuk mengetahui kontribusi raja ke XIII La Maddaremmeng terhadap 

perkembangan Islam di Kerajaan Bone pada abad XVII. Sesuai dengan penelitian 

penulis, dapat dilihat dalam kerangka fikir sebagai berikut: 

 

  

                   Teori Islamisasi dan Ibnu Khaldun (an-nas ‘ala din al-malik) 

 

 

                                        Teori Kepemimpinan                                            

 

 

 

                                                       Teori Kontribusi 

 

 

 

F. Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian membahas tentang konsep berbagai metode, 

kemudian dilanjutkan dengan pemilihan metode yang akan digunakan dalam 

penelitian. Penelitian adalah usaha yang sistematis untuk menyelidiki masalah 

Sejarah dan 

Sosiologi 

Hasil Perjuangan La Maddaremmeng 

dalam Mengembangkan Islam di 

Kerajaan Bone 

Kondisi Kerajaan Bone Menjelang 

Pemerintahan La Maddaremmeng 

Strategi La 

Maddaremmeng dalam 

Mengembangkan Islam 

Di Kerajaan Bone  

Antropologi 

 

Politik 

Kontribusi La Maddaremmeng 

Terhadap Perkembangan Islam di 

Kerajaan Bone 
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tertentu yang memerlukan jawaban. Setiap orang mempunyai motivasi yang 

berbeda, seperti dipengaruhi oleh profesi dan tujuan masing-masing. Secara 

umum motivasi dan tujuan peneliti adalah keinginan manusia untuk mengetahui 

hal-hal yang baru serta tekad untuk memperoleh dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan. 

Metodologi penelitian yang berisi keterangan tentang metode-metode yang 

peneliti gunakan dalam tahap-tahap penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (library 

research), penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif,66 dimana 

penelitian ini berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan objek penelitian 

apa adanya, tidak menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara 

kuantifikasi lainnya dengan mengambil rujukan dari buku-buku, jurnal, media 

elekronik maupun sumber-sumber ilmiah lainnya yang berhubungan dengan 

penelitian. 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan adalah suatu langkah yang harus ditempuh oleh seorang 

peneliti dalam mengkaji penelitiannya. Pendekatan yang dimaksud adalah 

menjelaskan perspektif yang digunakan dalam membahas objek penelitian. 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Pendekatan Sejarah 

Melalui pendekatan ini seseorang diajak untuk memasuki keadaan yang 

sebenarnya berhubungan dengan penerapan suatu peristiwa.67 Pendekatan sejarah 

 

66 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 

h. 6. 

67 Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Majid, Pengantar Ilmu Sejarah 

(Yogyakarta: Ombak, 2011), h. 1-5. 
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ini dilakukan agar penyajian data dan informasi lebih mengarah kepada unsur 

kesejarahan, waktu dan peristiwa. Prosesnya terjadi dari penyelidikan, pencatatan, 

analisis lalu menginterpretasikan guna mengambil generalisasi menjadi sebuah 

historiografi. Pendekatan sejarah ini diolah dengan menyusun dan 

menggeneralisasikan data, baik data primer atau pun data sekunder. Melalui 

pendekatan ini maka peneliti mengkaji peristiwa-peristiwa sejarah yang 

berhubungan dengan kontribusi Raja La Maddaremmeng dalam mengembangkan 

Islam di Bone. 

b. Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan sosiologi adalah adalah pendekatan yang memusatkan 

perhatiannya pada pola-pola perubahan dan perkembangan yang ada di dalam 

masyarakat. pola-pola tersebut berhubungan dengan perilaku, tradisi, 

kepercayaan, bahasa, serta interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan gejala 

sosial yang selalu mewarnai kehidupan masyarakat sebagai wujud dari sifat 

manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan manusia lain. 

Interaksi dalam konsep sosiologi adalah hubungan manusia dengan manusia di 

dalam kehidupan sosial. 

Pola-pola hubungan tersebut akan menghasilkan hasil interaksi, yaitu nilai-

nilai dan norma yang dijadikan sebagai pedoman dalam pergaulan sosial. 

Pendekatan sosiologi digunakan untuk mendeskripsikan peristiwa zaman dahulu 

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

dan peranan serta status sosial.68 Pendekatan sosiologi adalah penelitian yang 

menggunakan logika dan teori sosiologi, baik teori klasik maupun teori modern 

untuk mendeskripsikan fenomena sosial keagamaan serta pengaruh suatu 

 

68 Dudung Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam (Yogyakarta: Ombak, 

2011), h. 11-12. 
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fenomena terhadap fenomena lain.69 Hal ini sesuai dengan gambaran pola 

kehidupan di Kerajaan Bone. Kehidupan masyarakat yang ada di Bone tentunya 

memiliki fenomena sosial. Pendekatan sosiologi digunakan dalam memahami 

aktualisasi ajaran Islam di Kerajaan Bone. 

c. Pendekatan Politik 

Politik merupakan suatu tindakan yang melibatkan kekuasaan dalam 

mengatur suatu nilai dan norma sosial. Joyce Mitchell menjelaskan bahwa politik 

adalah pengambilan keputusan kolektif dalam pengertian pembuatan 

kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya.70 Melalui pendekatan politik 

dapat mengetahui perencanaan-perencanaan La Maddaremmeng dalam 

mengembangkan Islam di Kerajaan Bone. 

d. Pendekatan Antropologi 

Pendekatan antropologi ini mengarah pada perkembangan Kerajaan Bone 

dengan diterimanya agama Islam. Sebaliknya agama Islam di Kerajaan Bone juga 

mengalami perkembangan karena pengaruh dari kebudayaan lokal serta melalui 

pendekatan ini dapat diketahui sejauh mana pengaruh Raja La Maddaremmeng 

dalam mengembangkan Islam di Bone. 

3. Langkah-langkah Penelitian 

Sejarah merupakan rekonstruksi zaman dahulu yang terikat pada prosedur 

ilmiah.71 Suatu karya ilmiah pada dasarnya merupakan hasil penyelidikan yang 

 

69 M. Sayuthi Ali, Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktik (Jakarta: 

PT. Raja Grapindo Persada, 2002), h. 100. 

70Hatamar Rasyid, Pengantar Ilmu Politik: Perspektif Barat dan Islam (Cet. I; Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2017), h. 2. 

71 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2001), h. 12. 
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bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menuju kebenaran.72 Sejarah 

sebagai sebagai ilmu mempunyai metode dalam menghimpun data sampai 

menyajikan dalam bentuk ungkapan ilmiah. Oleh karena studi dan bentuk 

penelitian ini bersifat historis, maka metode yang digunakan adalah metode 

sejarah. Metode sejarah yaitu proses mengumpulkan data dan menafsirkan suatu 

gejala peristiwa atau gagasan yang timbul di zaman dahulu.73 Oleh sebab itu 

diupayakan sistematis, objektif dan terbuka. 

Prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Heuristik 

Heuristik berasal dari bahasa Yunani yang berarti menemukan atau 

mengumpulkan sumber. Heuristik adalah kegiatan menghimpun jejak masa 

lampau. Dalam kaitannya dengan sejarah tentulah yang dimaksud sumber yaitu 

sumber sejarah yang tersebar berupa catatan, kesaksian dan fakta-fakta lain yang 

dapat memberikan penggambaran tentang sebuah peristiwa yang menyangkut sisi 

kehidupan manusia, hal inilah yang dapat dikategorikan sumber sejarah.74 Sumber 

sejarah yag dimaksud dapat berupa naskah-naskah kuno (manuskrip) atau 

suntingan filolog dan referensi-referensi asing atau dalam negeri (Indonesia) yang 

terkait dengan penelitian ini.75 Bahan-bahan sebagai sumber sejarah tersebut 

kemudian dijadikan alat, dengan kata lain orang harus mempunyai data terlebih 

dahulu untuk menulis sebuah penelitian sejarah. Tahap ini adalah tahap awal 

 

72 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h. 3. 

73 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, h. 94.  

74 M. Dien Madjid dan Johan Wahyudi, Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar (Cet. I; Jakarta: 

Prenada Media Grup, 2014), h. 219. 

75 Satori dan Aan Komariah, Metode Penelitian Kualitatif (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 

2010), h. 61. 
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dalam penelitian dengan menelusuri literatur yang relevan dengan judul 

penelitian. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu: 

1) Data primer, yaitu sumber-sumber dasar yang merupakan bukti utama dari 

kejadian zaman dahulu atau kajian yang ditulis oleh para pelaku peristiwa, 

seperti sumber-sumber tertulis dalam lontarak. Sumber primer dari 

lontarak yaitu: Lontarak Akkarungeng (Bone), Lontarak Attoriolong ri 

Bone, dan Lontarak Latoa. 

2) Data Sekunder, yaitu data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak 

bersifat autentik karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan 

selanjutnya. Sumber data tersebut berupa tulisan-tulisan, baik yang ditulis 

oleh penulis dari dalam maupun luar negeri, seperti: buku-buku, artikel, 

arsip, dan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

Dalam pengumpulan data melalui sumber, penulis menggunakan library 

research (pustaka), yakni membaca sumber-sumber bacaan yang ada 

hubungannya dengan permasalahan, mengumpulkan beberapa literatur-literatur 

yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dan akan dijadikan 

bahan acuan dalam penulisan ini.76 

Teknik yang digunakan dalam library research (pustaka) adalah sebagai 

berikut: 

1) Kutipan langsung, yaitu mengutip suatu materi, pendapat tokoh, tulisan, 

dengan tidak mengubah redaksinya. 

2) Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip materi atau pendapat tokoh 

dengan menggunakan ikhtisar dan ulasan, sejauh tidak mengurangi 

 

76 Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 

1999), h. 55. 
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sebagian garis besar redaksinya sehingga tidak jauh berbeda dengan 

aslinya. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan tekhnik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban 

dari responden dicatat dan direkam. Wawancara merupakan percakapan antara 

peneliti dengan informan yang dilakukan secara berhadapan berdasarkan 

pertanyaan yang telah disiapkan, untuk menggali lebih dalam informasi yang 

terkait dengan penelitian yang dilaksanakan.77 Wawancara merupakan alat re-

checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh 

sebelumnya.78 

Wawancara dalam sebuah penelitian merupakan hal yang cukup penting 

mengingat dalam proses wawancara sering dilakukan secara langsung tanpa 

adanya perantara sehingga informasi yang diterima lebih akurat dan lebih terarah. 

Wawancara bisa dilakukan dengan siapa saja, baik itu anak-anak, sampai kepada 

mereka yang buta huruf atau tidak dapat membaca dan menulis.79 Adapun yang 

akan menjadi informan dalam penelitian ini yaitu: Kepala Museum La Pawawoi, 

tokoh agama, tokoh masyarakat serta masyarakat umum khususnya yang 

berkecimpun di daerah Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. 

 

 

 

77S. Nasution, Metode Research (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 113. 

78Syamsuddin AB, dkk, Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal (Pendekatan 

Kualitatif, Kuantitatif, Pengembangan dan Mix-Method (Cet. I; Ponorogo: Wade Group, 2015), h. 

559. 

79Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2011), h. 68. 
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c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan data dari dokumentasi yang telah tersedia, dengan cara mencatat 

atau menyalin data tersebut. Dokumen adalah pengumpulan yang diperoleh dari 

data yang berbentuk tertulis, berupa arsip-arsip atau buku-buku yang terkait 

dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi Penelitian ini juga berupa 

pengumpulan data dari informan (narasumber). 

d. Kritik Sumber 

Kritik adalah suatu teknik yang ditempuh dengan menilai data yang telah 

dikumpulkan. Dalam kritik ini ditempuh dua tahap yaitu krtitik ekstern dan kritik 

intern.80 

Kritik intern adalah isi yang terdapat dalam sumber data disisi kevalidan 

atau menentukan keabsahan suatu sumber, kredibilitas sumber biasanya mengacu 

pada kemampuan sumber untuk mengungkap kebenaran suatu peristiwa sejarah. 

Kritik ekstern adalah pengujian terhadap asli atau tidaknya sumber dari 

segi fisik atau penampilan luar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

keabsahan dan autentisitas sumber. Kritik terhadap autentisitas tersebut misalnya 

dengan melakukan pengecekan tanggal penerbitan dokumen, pengecekan bahan 

yang berupa kertas atau tinta apakah cocok dengan masa dimana bahan semacam 

itu bisa digunakan atau diproduksi. Memastikan suatu sumber apakah sumber asli 

atau salinan. 

Dalam penulisan ini menggunakan kritik intern dan kritik ekstern. Karena 

dengan menggunakan kritik intern peneliti menyelidiki sumber tentang peristiwa 

sejarah yang didapat dengan meneliti secara cermat teks-teks dari sumber yang 

 

80 M. Dien Madjid dan Johan Wahyudhi, Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar, h. 223-224. 
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dikumpulkan untuk menentukan keabsahan sumber atau yang sesuai dengan fakta 

sejarah. Sedangkan peneliti juga menggunakan kritik ekstern untuk memastikan 

apakah sumber tersebut asli atau salinan. 

e. Interpretasi  

Tahap ketiga dalam metode sejarah ini ialah interpretasi. Langkah yang 

penulis tempuh adalah data yang sudah dikritik dan dibaca kembali dengan 

pendekatan hermeneutic. Sebelum sampai pada tahap historiografi terlebih dahulu 

fakta sejarah tersebut digabungkan dan di jelaskan atau diberi penafsiran terhadap 

sumber yang sudah melalui kritik, penulis berupaya membandingkan data yang 

ada dan menentukan data yang relevan dengan fakta yang diperoleh, kemudian 

mengambil sebuah kesimpulan. 

Dalam pengolahan data penulis menggunakan dua macam metode, dan 

untuk mencapai hal yang diinginkan, maka penulis mengolah data 

mengklasifikasi, membandingkan dan selanjutnya diinterpretasikan dalam bentuk 

konsep yang dapat mendukung objek pembahasan dalam penulisan ini. Metode 

penulisan yang digunakan dalam pengolahan data tersebut sebagai berikut: 

1) Metode induktif, yaitu menganalisis data yang bertolak dari hal-hal yang 

bersifat khusus untuk selanjutnya mengambil kesimpulan ke hal-hal yang 

bersifat umum. 

2) Metode deduktif, yaitu menganalisis data yang yang didasarkan pada hal-

hal yang bersifat umum, kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat 

khusus. 

f. Historiografi  

Historiografi atau penyajian merupakan langkah terakhir dari sebuah 

rangkaian metode penelitian sejarah, tahap ini merupakan proses penyusunan 
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fakta-fakta ilmiah dari berbagai sumber yang telah diseleksi sehingga 

menghasilkan suatu bentuk penulisan sejarah yang bersifat kronologi atau 

memperhatikan urutan waktu kejadian, serta menggunakan bahasa yang mudah di 

pahami.81 

Dalam historiografi bukanlah semata-mata rangkaian fakta belaka, tetapi 

sejarah merupakan sebuah cerita, cerita yang dimaksudkan ialah penghubung 

antara kenyataan yang sudah menjadi kenyataan peristiwa, dan suatu pemberian 

tafsiran interpretasi terhadap kejadian tersebut. 

Langkah terakhir penelitian ini adalah penulisan kembali menjadi susunan 

atau laporan penelitian yag konstruktif dan konseptual dengan konfigurasi yang 

mudah dipahami. Melalui pendekatan deskriptif analisis, seluruh rangkaian fakta 

yang beragam itu disusun kembali (reconstruction) menjadi penjelasan yang utuh 

dan komprehensif supaya mudah dipahami. 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Secara umum tesis merupakan salah satu persyaratan guna penyelesaian 

studi pada perguruan tinggi. Oleh karena itu penulis mempunyai satu kewajiban 

secara formal terkait dengan aturan-aturan perguruan tinggi tersebut. Namun, 

secara khusus penelitian ini bertujuan: 

a. Untuk merekonstruksi kondisi di Kerajaan Bone menjelang pemerintahan Raja 

La Maddaremmeng. 

b. Untuk mengetahui strategi Raja La Maddaremmeng dalam mengembangkan 

Islam di Kerajaan Bone. 

 

81 Nugroho Notosusanto, Mengerti Sejarah (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 32-

33. 
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c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasil perjuangan Raja La 

Maddaremmeng dalam mengembangkan Islam di Kerajaan Bone. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagi berikut: 

a. Kegunaan Teoretis 

Kegunaan tesis ini diharapkan bermanfaat pada perkembangan ilmu 

pengetahuan khususnya sejarah dan peradaban Islam. Hasilnya dapat 

dimanfaatkan lebih lanjut baik sebagai bacaan bagi generasi penerus maupun 

menjadi bahan acuan dalam penelitian yang lebih lanjut, serta memberikan 

informasi bagi para pembaca tentang Kontribusi Raja ke XIII La Maddaremmeng 

terhadap Perkembangan Islam di Kerajaan Bone pada Abad ke XVII, kepada 

peneliti dan peminat sejarah. 

b. Kegunaan Praktis 

Secara praktis kegunaan tesis ini diharapkan dapat menambah keluasan 

pemahaman tentang kontribusi seorang Raja La Maddaremmeng dalam 

tercapainya perkembangan Islam di Kerajaan Bone pada masanya, dan dapat 

memberikan inspirasi bagi semua kalangan.
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BAB II 

BIOGRAFI LA MADDAREMMENG 

Dalam kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, biografi merupakan riwayat 

hidup seseorang atau bagian kesusastraan yang menguraikan perjalanan hidup 

seseorang.1 Biografi merupakan catatan kehidupan atau riwayat hidup seorang 

tokoh yang ditulis oleh orang lain meskipun tokoh itu masih hidup atau sudah 

meninggal.2 Biografi ditulis bersumber dari kisah nyata hidup seseorang. Biografi 

memuat tentang masa kelahiran sampai kematian seorang tokoh. 

Penulisan biografi La Maddaremmeng akan ditulis berdasarkan dari 

sumber-sumber yang didapat. 

A. Perkawinan dan Asal Usul Keluarga La Maddaremmeng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Lontarak Attoriolong ri Bone 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (2023) 

“La Maddaremmeng aseng ri alena, Saleh aseng Jawana (Arab). Pawelai 
mani na riaseng Matinro’e ri Bukaka, iyana Mangkau (Bone) na winru 
pajung pute, iyana ma’bawine ri Wajo siala I Dasenrima, aseng ri anana. 
Ana’na arung matowa’e ri Wajo ri tella’e La Pakolongi To Ali. Ana ri 
Dasenrima iyamuwa riasengnge La Pakkoe......” 

 

1Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Cet. I; Jakarta: 

Modern English Press, 1995), h. 210. 

2Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah (Yogyakarta: Ombak, 2003), h. 203. 
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Artinya: 

“La Maddaremmeng nama pribadinya, Saleh nama Islamnya. Ketika 
meninggal diberi gelar Matinroe ri Bukaka, inilah Mangkau di Bone yang 
membuat payung putih, inilah yang kawin di Wajo dengan I Dasenrima, 
nama kecilnya. Anak dari Arung Matowa di Wajo bernama La Pakolongi 
To Ali. Anak I Dasenrima bernama La Pakkoe…...”3 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Lontarak Akkarungeng (Bone) 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (2023) 

“La Maddaremmeng aseng ri alena, Sultan Saleh aseng Jawana (Arab) 
menre’e ri hotebba Juma’e. 

Artinya: 

“La Maddaremmeng namanya, Sultan Saleh nama Islamnya yang disebut 
ketika membacakan khutbah Jumat.4 

Dalam Lontarak Akkarungeng (Bone) disebutkan pula dengan jelas 

bahwasanya La Maddaremmeng nama kecilnya, sedangkan nama Islamnya Sultan 

Saleh, ketika meninggal diberi gelar Matinroe ri Bukaka. Tidak ada sumber yang 

didapat mengenai kapan dilahirkannya La Maddaremmeng. 

La Maddaremmeng menikah dengan Khadijah, I Dasenrima nama kecilnya 

yang digelari Arung Pugi anak dari Arung Matowa di Wajo bernama La 

Pakolongi To Ali, istrinya bernama We Jai Ranrengtuwa Wajo Arung Ugi.5 

Pernikahan antara La Maddaremmeng dengan I Dasenrima melahirkan anak laki-

laki bernama La Pakkoe Towakone, dia diberi gelar Arung Timurung seperti 

Ayahnya. La Pakkoe menikah dengan saudara perempuan La Tenritata To Unru 

bernama We Tenri Wale Mappolo Bombange Maddanreng di Palakka, anak dari 

 

3Anonim, Lontarak Attoriolong ri Bone (Diterbitkan dengan Biaya Pemerintah Daerah 

Tingkat I Sulawesi Selatan, 1982), h. 15. 

4Anonim, Lontarak Akkarungeng (Bone) (Diterbitkan dengan Biaya Pemerintah Daerah 

Tingkat I Sulawesi Selatan, 1985), h. 48. 

5Anonim, Lontarak Akkarungeng (Bone) (Diterbitkan dengan Biaya Pemerintah Daerah 

Tingkat I Sulawesi Selatan, 1985), h. 48. 
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We Tenri Sui Datu Mario ri Wawo dengan suaminya bersama La Potobune Arung 

Tanatenga. Pernikahan antara La Pakkoe Towakone bersama We Tenri Wale 

melahirkan anak laki-laki bernama La Patau Matanna Tikka yang digelari 

Matinroe ri Nagauleng ketika sudah meninggal.6 

La Maddaremmeng juga menikah dengan We Mappanyiwi Arung Mare 

anak dari We Cakka Datu Ulaweng. Pernikahan antara La Maddaremmeng 

dengan We Mappanyiwi melahirkan anak perempuan yang bernama We Daompu 

yang kemudian menikah dengan La Ancu Arung Paijo yang melahirkan anak 

bernama La Tenri Lejja, yang digelari To Riwetta ri Pangkajenne ketika 

meninggal. La Tenri Lejja memiliki anak bernama To Sabengngareng 

Maddanreng di Bone.7 

La Maddaremmeng Matinroe ri Bukaka mempunyai istri lain yang 

bernama Arung Manajeng yang melahirkan anak laki-laki bernama To Wacalo 

Arung Jali yang menikah dengan We Bunga Bau Arung Maccero.8 We Bunga Bau 

anak dari Karaeng Maseppe dan We Impu Arung Maccero. 

La Maddaremmeng merupakan keturunan dari bangsawan tinggi yang 

mewarisi kerajaan dan merupakan sepupu satu kali dengan Raja Bone9 ke XI yang 

bernama La Tenriruwa Sultan Adam Matinroe ri Bantaeng dan La Tenri Pale To 

Wakkeppeyang Raja Bone ke XII.10 

La Tenripale Matinroe ri Tallo mempunyai saudara perempuan yang 

bernama We Tenrisoloreng yang menikah dengan La Panci Arung Sumaling 

merupakan orang tua dari La Maddaremmeng Matinroe ri Bukaka sekaligus 

 

6Anonim, Lontarak Akkarungeng (Bone), h. 49. 

7Anonim, Lontarak Akkarungeng (Bone), h. 50. 

8Anonim, Lontarak Akkarungeng (Bone), h. 51. 

9Anonim, Lontarak Akkarungeng (Bone), h. 49. 

10Tatiek Kartikasari, Lontarak Tellumpoccoe (t.t: Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, 1992), h. 134-136. 
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diangkat menjadi Arung Timur.11 La Maddaremmeng mempunyai saudara laki-

laki yang bernama La Tenriaji yang juga merupakan Arung di Awampone, dan 

saudara perempuan yang bernama We Tenriampareng yang menjadi Arung di 

Cellu. La Maddaremmeng merupakan anak pertama dari pernikahan La Panci 

Arung Sumaling dengan We Tenrisoloreng, disusul adiknya We Tenriampareng 

anak kedua dan La Tenriaji anak ketiga. 

Berdasarkan Lontarak Akkarungeng (Bone) di atas, dijelaskan bahwa 

pemberian gelar “Sultan” pada Raja Bone ke XIII La Maddaremmeng diberikan 

pada saat pembacaan khutbah. Akan tetapi peneliti tidak menemukan sumber 

tentang siapa yang memberikan gelar tersebut kepada Arung Pone La 

Maddaremmeng. 

B. Keislaman dan Pendidikan La Maddaremmeng 

1. Keislaman La Maddaremmeng 

Secara bahasa (etimologi), Islam berasal dari bahasa Arab dari kata سلم-ِ
ِ ِِ-يسلم وسلمةِ–سلما  (salima-yaslamu-salaman-wa salamatan) yang memiliki 

arti selamat (dari bahaya) dan bebas (dari cacat).12 

Sebagaimana yang terdapat dalam QS Ali-Imran/3: 20, sebagai berikut: 

ِيمِهِ جِ ومِِتِ مِ لمِسِ امِِلِ قِ ف مِِكمِوِ جِ اِ حمِِنِ ا فِمِ
ِالِ ت وِِ ا ِِنمِي ذِِ ل لِ  ِِلِ ق وِمِِنِ عمِب مِات ِ ِنِ ممِومِِللّ  ِ  ِ ومِِبمِتمِكِ وا مِم ِ ال  ِنِ ا فِمِِمِ تِ مِ لمِسِ امءِمِِي  

ِ﴾۲۰﴿ِِادِ بمعِِ ل بِِِ ِِي ِ صِ بمِِِاللِ ومِِِغِ لمِب مِالِ ِِكمِي لِمِاِعمِنّ مِاِ اِفمِوِ ل وِمِت مِِِنِ ا وِمِِِاوِ دمِتمِاهِ ِِدِ قمِاِف مِوِ مِ لمِسِ امِ
 
Terjemahnya: “Kemudian jika mereka membantah engkau (Muhammad), 

katakanlah, “Aku berserah diri kepada Allah dan (demikian pula) 
orang-orang yang mengikutiku.” Dan katakanlah kepada orang-
orang yang telah diberi Kitab dan kepada orang-orang buta huruf, 
“Sudahkah kamu masuk Islam?” Jika mereka masuk Islam, berarti 
mereka telah mendapat petunjuk, tetapi jika mereka berpaling, 

 

11La Side, Lontara Petta Malampe’e Gemme’na, Terj. Ahmad Saransi, Arung Palakka 

Sang Pembebas (Cet. I; Jakarta: Pustaka Sawerigading, 2014), h. 9. 

12Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap 

(Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 654. 
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maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha 
Melihat hamba-hamba-Nya.13 

Islam sebagai the way of life merupakan suatu ajaran yang yang di 

dalamnya memuat petunjuk dan syariat terhadap seluruh aspek kehidupan 

manusia untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Islam merupakan 

seorang manusia atau hamba yang tunduk dan berserah ketika berhadapan dengan 

Tuhannya. 

Ketika raja menerima Islam maka seluruh masyarakat akan menerima 

Islam sebagai wujud kepercayaan terhadap To-Manurung. Konsep ini merupakan 

yang sangat penting dalam kajian islamisasi. 

Setelah La Tenri Ruwa Matinroe ri Bantaeng Raja Bone ke XI yang 

pertama kali memeluk Islam dan Raja Bone ke XII La Tenripale Matinro’e ri 

Tallo, mulailah Islam itu didakwahkan di wilayah Kerajaan Bone dan merupakan 

permulaan diterimanya Islam. Dianutnya Islam oleh kedua Raja Bone itu, maka 

Islam diterima oleh bangsawan tinggi dan masyarakat Bone, termasuk La 

Maddaremmeng. Hal ini sesuai dengan konsep kepercayaan terhadap To-

Manurung atau konsep yang diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun “an-nas ala’ din 

al-malik” (rakyat mengikuti agama raja)14 dan diperkuat oleh pepatah orang bugis 

Polo Papa, Polo Panni (patah tulang, patah sayap) yang bermaksud rakyat harus 

mengikuti perintah raja.15 Dijelaskan dalam Lontarak Akkarungeng (Bone), 

setelah La Maddaremmeng menganut agama Islam kemudian diberi nama Sultan 

Muhammad Saleh. 

 

 

13Mushaf Aisyah: Al-Qur’an dan Terjemah Untuk Wanita (Bandung: Jabal Raudhatul 

Jannah, 2010), h. 52. 

14Abdul Rahman Ibnu Khaldun, Tarikh Ibn Khaldun (Beirut: Maktabat al-Lubnan, 1992), 

h. 24. 

15Mattulada, Latoa: Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), h. 401. 
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2. Pendidikan La Maddaremmeng 

Secara etimologi, pendidikan menurut bahasa Yunani yang berasal dari 

kata paedagogie yang terdiri dari kata paes artinya anak dan agogos artinya 

mendidik. Pendidikan dalam pandangan Bangsa Jerman sebagai erziehung sama 

dengan educare, yakni meningkatkan kemampuan tersembunyi anak.16 

Pendidikan merupakan bimbingan yang diberikan oleh seorang guru atau 

orang dewasa kepada para pelajar. Hakikat pendidikan merupakan usaha yang 

ditempuh manusia untuk menemukan jati diri sepanjang hidup. Di dalam al-

Qur’an dijelaskan pentingnya pengetahuan, karena tanpa pengetahuan maka 

kehidupan manusia akan sengsara. Menuntut ilmu pengetahuan merupakan hal 

yang penting bagi kehidupan manusia, hal ini dijelaskan dalam QS At-Taubah/9: 

122. Sebagai berikut: 

ِف ِوِ هِ قِ فمِت مِي مِل  ِِةِ فمِئ آِطمِِمِ هِ ن ِ مِ ِةِ قمرِ فِِ ِل ِ كِ ِِنِ مِ ِرمِفمِن مِلمِِوِ لمِف مِِةرِفِ آاِكمِو رِِ فِ نِ ي مِل ِِنمِوِ ن ِ مِ ؤِ مِ الِ ِانمِكمِِِاممِومِ اِو رِِ ذِ نِ ي ِ ل وِمِِنِ يِ ِالد ِ ا
ِ﴾۱۲۲﴿ِِنمِوِ رِ ذمِيمِ ِمِ هِ لِ عمِلمِِِمِ هِ ي لِماِ ِِِاو ِ عِ جمِاِرمِذمِا ِِِمِ هِ ممِوِ ق مِ

Terjemahnya: “Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke 
medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara 
mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka 
dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka 
telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya.17 

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami pentingnya pengetahuan bagi 

kehidupan manusia. Melalui pengetahuan, manusia dapat membedakan yang baik 

dan buruk, yang benar dan salah, yang bermanfaat dan mudarat. 

Salah satu cara yang ditempuh orang pada zaman dahulu untuk menuntut 

ilmu yaitu dengan mendatangi seseorang yang dianggap menguasai bidang 

keilmuan yang akan dipelajari kapan dan dimana pun, karena belum terdapat 

lembaga pendidikan yang formal pada zaman dahulu, seperti Madrasah Ibtidaiyah 

 

16Rahmat Hidayat dan Abdillah, Ilmu Pendidikan: Konsep, Teori dan Aplikasinya (Cet. I; 

Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2019), h. 23. 

17Mushaf Aisyah: Al-Qur’an dan Terjemah Untuk Wanita, h. 206. 
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(MI) setara dengan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) setara 

dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Aliyah (MA) setara dengan 

Sekolah Menengah Atas (SMA), Pesantren, dan Perguruan Tinggi. 

Secara historis, ajaran Islam lebih giat dipelajari setelah raja-raja dan 

rakyat Bone menerima Islam.18 Cara yang ditempuh La Tenripale untuk 

mempelajari dan mendalami Islam yaitu dengan mendatangi Datuk ri Bandang di 

Gowa. Hal ini menandakan bahwasanya di wilayah Kerajaan Bone belum terdapat 

guru atau ulama untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. 

La Maddaremmeng Sultan Muhammad Saleh belajar dan memperdalami 

agama Islam pada seseorang yang bernama Faqih Amrullah,19 anak dari Sayyed 

Muhsin dan cucu I Mallingkaan Daeng Manyonri Sultan Abdullah Awwalul Islam 

(Raja Tallo) dan Mangkubumi Kerajaan Gowa.20 

C. Karier La Maddaremmeng 

Istilah karier mempunyai makna yang berbeda-beda sesuai perspektif 

masing-masing seseorang. Karier dalam kehidupan manusia merupakan pola 

hidup seseorang yang dipelajari dan ditekuni secarah terarah dan bertujuan 

terhadap pekerjaan seseorang kehidupannya.21 Aspek karier tidak dapat 

dilepaskan dari masalahnya, seperti aspek perkembangan, pekerjaan, dan jabatan. 

Karier diartikan serangkaian pengalaman seseorang yang mengalami 

 

18Abu Hamid, dkk, Sejarah Bone (Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Bone, 2007), h. 128. 

19Abu Hamid, dkk, Sejarah Bone, h. 129. 

20Ridhwan, Pendidikan Islam Masa Kerajaan Bone: Sejarah, Akar dan Corak Keilmuan 

Serta Peranan Kadi (Cet. I; t.d: Unimal Press, 2016), h. 47-48. 

21Nursyamsi, “Hakikat Karier”, Al-Taujih 3, no. 1 (2017): h. 1. 
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perkembangan dalam hal pekerjaan.22 Karier merupakan urutan posisi yang terkait 

dengan pekerjaan seseorang yang diduduki sepanjang hidupnya.23  

Karier La Maddaremmeng lebih berkembang ke jalan yang benar. 

Perkembangan karier La Maddaremmeng dalam bidang, sebagai berikut: 

1. Bidang Politik 

La Maddaremmeng berasal dari keluarga bangsawan tinggi yang mewarisi 

kerajaan, anak dari We Tenrijello yang menikah dengan Arung Sumaling yang 

bernama La Panci.24 We Tenrijello Makkalaru’e adalah saudara dari La Tenripale 

Raja Bone ke XII dan juga merupakan kerabat dari La Tenriruwa Raja Bone ke 

XI. 

Kerajaan Bone memiliki daerah jajahan (palili) atau kerajaan-kerajaan 

kecil.25 Sebelum La Maddaremmeng menjadi Raja Bone ke XIII, beliau menjadi 

kepala daerah atau raja di Timurung pada wilayah kerajaan palili menggantikan 

La Tenripale karena diangkat menjadi Raja Bone ke XII, La Maddaremmeng 

diberi gelar Arung Timurung. Timurung merupakan wilayah “Pitu Payung 

Tanre” (tujuh payung tinggi) di Kecamatan Ajangngale atau Lili-Ri-aja. 

Ketika La Tenripale masih hidup beliau pernah berpesan, isi pesannya 

yaitu:  

“Apabila kelak ia (La Tenripale) wafat, maka yang menggantikan dirinya 
sebagai raja adalah keponakannya yang bergelar Arung Timurung (La 
Maddremmeng).26 

 

22Rahmi Widyanti, Manajemen Karir (Teori, Konsep dan Praktik) (Makassar: Rizky 

Artha Mulia, 2018), h. 10. 

23Nurmasari, “Peranan Penting Perencanaan dan Pengembangan Karier”, Publika 1, no. 2 

(2015): h. 269. 

24Abu Hamid, dkk, Sejarah Bone, h. 115-116. 

25Suriadi Mappangara, Kerajaan Bone: Dalam Sejarah Politik Sulawesi Selatan Abad 

XVX (Cet. I; Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2004), h. 24. 

26La Side, Lontara Petta Malampe’e Gemme’na, Terj. Ahmad Saransi, Arung Palakka 

Sang Pembebas, h. 10. 
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Sepeninggal Raja Bone ke XII La Tenripale To Wakkeppeyang Matinro’e 

ri Tallo, berdasarkan pesan beliau serta kesepakatan rakyat dan Dewan Adat Bone 

maka ditetapkan La Maddaremmeng sebagai Raja Bone ke XIII. Pada masa La 

Maddaremmeng memangku Kerajaan Bone, baliau melakukan ekspansi wilayah 

Bone dari arah Timur maupun Barat, serta kreativitasnya dibarengi watak dan 

kepribadian yang taat dan beragama.27 

Menurut penulis, La Maddaremmeng diberi amanah untuk menduduki 

tahta Kerajaan Bone karena beliau merupakan keturunan bangsawan sehingga 

memiliki karakter yang baik disebabkan faktor lingkungannya. Adapun sumber 

yang mengatakan Raja Bone ke XII La Tenripale Matinro’e ri Tallo tidak 

memiliki keturunan sehingga memilih La Maddaremmeng sebagai penggantinya, 

akan tetapi dari pernikahan La Tenripale dengan istrinya yang bernama 

Kaunangnge melahirkan seorang anak perempuan bernama I Dabeq. I Dabeq 

dijodohkan dengan anak Karaeng Gowa I Manuntungi Daeng Mattola, sebelum 

memiliki keturunan I Dabeq meninggal dunia. Setelah kematian I Dabeq, maka 

tidak ada lagi keturunan La Tenripale. Oleh karena itu, Matinro’e ri Tallo 

mewariskan tahtanya kepada anak saudara perempuannya We Tenrisoloreng yang 

bernama La Maddaremmeng Sultan Muhammad Saleh Matinroe ri Bukaka. 

2. Bidang Keagamaan 

La Maddaremmeng selain sebagai Mangkau di Bone juga sebagai 

pendakwah. La Maddaremmeng sebagai pendakwah yang bukan hanya sekedar 

manyampaikan hal yang baik tetapi mengajak dan mendorong orang untuk 

mengamalkan ajaran Islam.28 

Adapun perintah berdakwah terdapat dalam sebuah hadis, sebagai berikut: 

 

27Tatiek Kartikasari, Lontarak Tellumpoccoe, h. 137. 

28Ahmad Zaini, “Dakwah Melalui Mimbar dan Khitabah”, At-Tabsyir 1, no. 2 (2013): h. 

74. 
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ِآيمِ ِوملمو  :ِب مل  غ واِعمنّ   عملمي ه ِومسمل ممِقمالم ِالن بِ  ِصمل ىِاللِ  ر وِامن  ِعمب د ِالل ِب ن ِعمم  رمائ ي لمِِعمن  ِا س  ِبمنّ  ةرِومحمد  ث واِعمن 
ِالن ار .ِ)رواهِالبخارِ ممق عمدمه ِم ن  اِف مل ي مت مب مو أِ  ِم ت معمم  در ِعملمي  كِمذمبم ِحمرمجمِومممن  ِى(وملم

Terjemahnya: 

“Dari Abdullah ibn Amr bahwa Nabi Muhammad Saw berbersabda:” 
Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Ceritakanlah apa yang 
telah aku beritahukan mengenai Bani Israil karena demikian itu tidak 
berdosa. Barang siapa sengaja berdusta tentang aku, kelak tempatnya di 
Neraka.” (H. R. al-Bukhari no. 3202) 

Isi kandungan dalam hadis di atas tentang perintah Rasulullah saw kepada 

umatnya untuk menyampaikan ajaran-ajaran beliau. Hadis ini juga menjelaskan 

bahwa dakwah dilakukan menurut kemampuan masing-masing. Meskipun hanya 

satu ayat (sedikit ajaran Islam) yang kita terima, kita mempunyai kewajiaban 

untuk menyampaikannya kepada orang lain. Dalam berdakwah, kita juga 

diperbolehkan menyampaikan tentang kisah-kisah Bani Israil sebagai pelajaran 

tentang perjalanan umat terdahulu. Dengan catatan, kisah-kisah itu yang sudah 

disampaikan Rasulullah saw. 

Dengan demikian, La Maddaremmeng sebagai Mangkau di Bone tidak 

hanya sukses dalam bidang politik, melainkan juga dalam bidang agama. La 

Maddaremmeng Sultan Muhammad Saleh tidak hanya meminta para Qadhi untuk 

menyiarkan Islam, tetapi beliau juga ikut serta dalam kegiatan menyiarkan Islam 

atau sebagai seorang aktor dakwah. Keinginan La Maddaremmeng melibatkan diri 

sebagai mubaligh atau seorang misionaris sangat didukung oleh tingginya 

pemahaman tentang Islam yang dimiliki Sang Mangkau, serta keberanian dan 

ketegasan yang luar biasa dalam mendakwahkan ajaran Islam seperti watak Umar 

bin Khattab ketika membela Islam dan Rasulullah saw.
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BAB III 

KERAJAAN BONE MENJELANG PEMERINTAHAN LA 

MADDAREMMENG 

A. Selayang Pandang Kerajaan Bone 

1. Sejarah Kerajaan Bone 

Kedatangan To-Manurung mengubah situasi yang terjadi di daerah Bone 

pada saat itu sekaligus menjadi awal pembentukan Kerajaan Bone. Kedatangan 

To-Manurung dijelaskan dalam Lontarak Attoriolong yang disusun oleh B. F. 

Matthes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.1 Lontarak Attoriolong dalam B. F. Matthes 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (2023) 

“….. Engka seuwa esso nasiyanre billa’e lette werowe, mpewatowi tana’e, 
riyasengi si pasa makkuwa, na iya pajanna billa’e lette, wewatana’e, 
takko engka muwa tau rita tettong ritengana padange, masangi mpute, 
riyasenni To Manurung ……” 

Artinya: 

“Suatu hari petir sambung-menyambung, guntur bergerumuh, serta gempa 
bumi selama satu pekan. Saat petir tidak berhenti menyambar, gempa 
bumi, ada seseorang terlihat berdiri di tengah padang yang luas/lapangan, 
berseragam putih, dinamakan To-Manurung.” 1 

Masyarakat setiap wanua berkumpul dan sepakat menemui To-Manurung 

yang dikisahkan awal kemunculannya dimulai dari peristiwa yang menegangkan 

 

1Anonim, Lontarak Attoriolong, dalam B. F. Matthes, Boegineesche Chrestomathie, jilid 

3 (Amsterdam: Batavia Landsdrukkerij, 1919), h. 5. 
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dalam Lontarak Attoriolong yang disusun oleh B. F. Matthes, untuk meminta agar 

To-Manurung tinggal bersama mereka dan menjadi arung atau pemimpin bagi 

mereka dan menyelesaikan konflik diantara wanua. 

Akan tetapi, yang dianggap To-Manurung oleh masyarakat dari berbagai 

wanua adalah seseorang yang menjadi bawahan To-Manurung. Kemudian, 

bawahan To-Manurung membawa masyarakat ke Matajang diiringi petir dan 

guntur bergerumuh. To-Manurung berpakaian serba kuning yang sedang berada di 

atas batu lebar bersama tiga hambanya ditemui oleh bawahannya dan masyarakat 

Bone. 

Dijelaskan dalam Lontarak Akkarungeng (Bone) perkataan masyarakat 

Bone kepada To-Manurung yang berpakaian serba kuning pada saat menemuinya. 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Lontarak Akkarungeng (Bone) 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (2023) 

“Makkeddani to maegae, ri To Manurung sangiya ridie, iyana maiye 
kilaowang, na kiengka, ikkeng silise puwang, maeloki kiyamasei, 
tamaradde ri tanata, ajanna tallajang, tudanni mai, na idi kipopuwang, 
elo’mu, elo’rikeng, passuromu makkuwa, na mau anammeng, na 
pattarommeng, muteiwi, kitayai toi, rekkuwa tudang muni mai, nai ikona 
powatakkeng.” 

Artinya: 

“Berkata orang banyak (masyarakat Bone) kepada To-Manurung yang 
berpakaian serba kuning:”Kedatangan kami ketempatmu ini bermaksud 
agar engkau mengasihi kami, menetaplah di tanahmu ini, dan janganlah 
engkau menghilang, duduklah (menetaplah), dan engkaulah kami pertuan, 
kehendakmu adalah kehendak kami, kami turuti titahmu/perintahmu, jika 
anak dan istri kami engkau tolak, maka kami pun menolaknya, jika tuan 
tinggal di tanah ini, maka engkaulah menjadi raja/pemimpin.” 2 

 

2Anonim, Lontarak Akkarungeng (Bone) (Diterbitkan dengan Biaya Pemerintah Daerah 

Tingkat I Sulawesi Selatan, 1985), h. 1. 



49 

 

 
 

Kemudian, terjadi kesepakatan To-Manurung dengan ketua wanua. 

dijelaskan dalam Lontarak Attoriolong yang disusun oleh B. F. Matthes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Lontarak Attoriolong dalam B. F. Matthes 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (2023) 

 “Makkeddani To Manurunge, te’ duwa nawa-nawao, temmaballepokko, 
purai kuwa, sikaddoni adanna To Manurunge to maegae, rilekkeni To 
Manurunge lao pole ri Bone, iyana’e Manurunge mangkau ri Bone, na 
ripatettongeng langkana, tepui langkana’e, ri patenni Manurunge tudang 
ri langkana’e.” 

Artinya: 

“To-Manurung berkata: “Yakin pikiran kalian tidak bercabang, apalagi 
berbohong.” setelah itu, sosok yang disebut To-Manurung menerima 
permohonan para rakyat, kemudian To-Manurung berjalan diiringi menuju 
Bone, inilah Manurung yang bergelar Mangkau di Bone, istana 
kerajaannya pun didirikan, ketika istananya sudah rampung, maka 
dibawalah sang Manurung menempati istananya.” 3 

Setelah terjadinya kesepakatan antara To-Manurung dengan ketua wanua 

(Matowa) untuk dijadikannya To-Manurung (orang yang berdiri di tengah 

lapangan dan melihat orang di lapangan) yang diberi gelar Mata Silompo’e 

Manurunge ri Matajang sebagai raja merupakan awal berdirinya Kerajaan Bone. 

Giambattista Vico dalam Teori lingkaran roda sejarah (Cyclical Theory of 

History) terdapat tiga tingkatan. Pertama, The Age of The Gods (zaman dewa-

dewa). Zaman ini manusia dikuasai oleh rasa takut terhadap kekuatan super 

natural dan menurut Vico awal munculnya suatu keyakinan. Kedua, The Age of 

 

3Anonim, Lontarak Attoriolong, dalam B. F. Matthes, Boegineesche Chrestomathie, h. 7. 
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The Heroes (zaman pahlawan-pahlawan). Zaman ini terbentuk oleh keluarga yang 

memimpin akibat persekutuan, sebagai bapak-bapak keluarga untuk menjaga dan 

menghadapi serangan dan tantangan dari luar berupa orang-orang yang ingkar 

kepada hukum. Ketiga, The Age of Men (zaman orang-orang). Zaman ini lahir 

akibat adanya pertentangan kelas.4 

Teori lingkaran roda sejarah yang digagas oleh Giambattista Vico pada 

zaman pahlawan-pahlawan (The Age of The Heroes) sangat berkaitan dengan 

dipilihnya To-Manurung sebagai Raja Bone pertama oleh masyarakat Bone akibat 

adanya persekutuan atau sianre bale antar wanua untuk menyelesaikan pertikaian 

dan mempersatukan masyarakat Bone. 

Menurut Syamzan Syukur, pada saat kondisi masyarakat mengalami 

kekacauan mereka mencari seseorang yang dapat mendamaikan masyarakat yang 

mengalami pertikaian. Setelah melakukan pencarian, maka muncul seseorang 

yang mereka perlukan yaitu To-Manurung (orang turun).5 

Menurut penulis, To-Manurung merupakan sosok yang muncul secara 

tiba-tiba yang tidak diketahui asal usulnya, sehingga masyarakat Bone pada saat 

itu mengakui To-Manurung sebagai titipan Sang Dewa untuk menjadi pemimpin 

bagi rakyat Bone dan menciptakan kedamaian masyarakat Bone. 

Watampone yang dikenal merupakan ibu kota dari Kabupaten Bone. 

Kabupaten Bone merupakan peralihan dari sebuah kerajaan tua di Sulawesi 

Selatan, yang disebut Kerajaan Bone. Kerajaan Bone mempunyai luas sekitar dua 

kilometer persegi pada awalnya. Akan tetapi, adanya pengaruh dari Raja Bone 

pada masa pemerintahannya yang membuat kerajaan tua seperti Kerajaan 

 

4Agustianto Asyral, “Teori Lingkaran Roda Sejarah dalam Filsafat Sejarah Giambattista 

Vico”, Ilmu Budaya 1, no. 2 (2014): h. 48-49. 

5Syamzan Syukur, “Pemerintahan Demokrasi Perspektif Masyarakat To Manurung 

Kedatuan Luwu”, Rihlah 1, no. 2 (2014): h. 4. 
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Awangpone, Pattiro, Cina, dan Kerajaan Palakka bergabung, baik secara sukarela, 

maupun dengan cara pernikahan dan peperangan. Hal ini memberikan dampak 

yang baik terhadap perkembangan Kerajaan Bone. 

Adapun penamaan lain dari Bone, yaitu: (1) Tanah bangkala, merupakan 

sebutan untuk Bone yang berarti tanah berwarna kuning yang bercampur dengan 

pasir; (2) Tanah Aggelareng, merupakan tempat pelantikan raja-raja Bone, dan 

sekaligus tempat menyampaikan kebijakan Raja Bone kepada masyarakatnya; (3) 

Tanah ri Tappae, merupakan tanah yang diberikan anugerah dan rahmat dari 

Puang Dewata Seuwwae, karena ditemukannya To-Manurung ri Matajang (raja 

pertama Kerajaan Bone); (4) Laleng Bata atau Laleng Benteng, sebutan untuk 

Bone karena dikelilingi benteng atau tanggul.6 

Benteng-benteng perlindungan dibuat pada masa pemerintahan Raja Bone 

ke-VI La Uliyo Bote’e Matinroe ri Itterrung sampai Raja Bone ke-VII La Tenri 

Rawe Bongkangng’e Matinroe ri Gucinna, yang bentuknya segi empat dengan 

luas sekitar dua kilometer persegi. Kajao Laliddong seorang penasehat Kerajaan 

Bone sekitar tahun 1543-1584 M7 yang menjadi pelopor pembuatan benteng yang 

terbuat dari batu merah, sehingga disebut Laleng Bata. 

Saat ini, benteng-benteng tersebut hanya sebagian yang terlihat pada 

wilayah Bone karena masyarakat meruntuhkkannya untuk dijadikan area 

pemukiman, perkuburan, dan persawahan. Laleng Bata diganti nama menjadi 

Watampone tahun 1905 pada masa pemerintahan Belanda dan menjadi ibu kota 

Kabupaten Bone. Kota Bone dapat dikembangakan dari berbagai arah dan 

mempunyai pesona tersendiri jika dibandingkan dengan ibu kota lainnya, seperti 

 

6Abdullah K, Suku Bajo di Kabupaten Bone (Asal Muasal dan Pola Hidup di Laut) (Cet. 

I; Watampone: Luqman al-Hakim Press, 2013), h. 5-6. 

7Suriadi Mappangara, Kerajaan Bone dalam Sejarah Politik Sulawesi Selatan Abad XIX, 

h.  48. 
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Palopo karena letaknya yang simetris. Watampone berasal dari kata Watang yang 

artinya pusat atau central, dan Bone berarti tanah berwarna kuning yang 

bercampur pasir. Kemudian digabungkan kedua kata tersebut menjadi Watang-

Bone kemudian diubah menjadi Watampone. Masyarakat sekitar Watampone 

lebih sering menyebut Bone, karena pada umumnya ketika hendak ke ibu kota, 

mereka mengatakan “Mau ke Bone”.8 

Hari Jadi Bone pada awalnya diprakarsai Bupati Bone ke XII Andi 

Syamsu Alam yang memerintah tahun 1983-1988, kemudian dilanjutkan oleh 

Andi Syamsoel Alam Bupati Bone ke-XIII yang memerintah tahun 1988-1993 M. 

Pada tanggal 6 April tahun 1330 M ditetapkan sebagai hari jadi Bone berdasarkan 

Peraturan Daerah Dati II Bone No. 1 Tahun 1990 seri C Nomor 1.9 Pada tahun 

1990, diperingatilah untuk pertama kali sebagai hari jadi Bone, tepatnya tanggal 6 

April sekitar 660 tahun yang lalu setelah kemunculan To-Manurung ri Matajang. 

2. Kondisi Geografis dan Demografis 

Kabupaten Bone adalah salah satu kabupaten di pasisir timur Provinsi 

Sulawesi Selatan yang letaknya sekitar 174 Km dari arah Timur Kota Madya 

Ujung Pandang (Makassar) merupakan salah satu daerah tingkat II di Provinsi 

Sulawesi Selatan.10 Bone merupakan kabupaten terluas ketiga yang ada di 

Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis Kabupaten Bone terletak di pesisir 

timur Provinsi Sulawesi Selatan dan memiliki luas wilayah sekitar 4.559 km2 atau 

7.35% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas tanah datar, daerah 

perbukitan, rawa-rawa, dan daerah pegunungan, sedangkan secara astronomis 

 

8Abdullah K, Suku Bajo di Kabupaten Bone (Asal Muasal dan Pola Hidup di Laut), h. 8-

9. 

9Syamsu Rijal, dkk, Kebijakan Pengembangan Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten 

Bone Tahun 2021-2036 (Cet. I; Makassar: Politeknik Pariwisata Makassar, 2022), h. 43. 

10Abdullah K, Suku Bajo di Kabupaten Bone (Asal Muasal dan Pola Hidup di Laut), h. 

10. 
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Kabupaten Bone terletak antara kordinat 119o42’ sampai 120o40’ Bujur Timur dan 

4o13’ sampai 5o6’ Lintang Selatan.11 Pantai Barat Teluk Bone memiliki garis 

pantai yang cukup panjang dari Utara ke Selatan menelusuri Teluk Bone. Sumber 

daya alam sangat melimpah pada bagian Barat Teluk Bone sehingga sangat 

menjanjikan apabila ingin dikembangkan.  

Data kependudukan afdeling Bone pada Kerajaan Bone tahun 1920 

berjumlah 45,153 orang, sedangkan pada tahun 1930 jumlah penduduknya 

346.000.12 Penduduk Kerajaan Bone pada tahun 1920 dan 1930 umumnya asli 

orang bugis yang berjumlah 345.262 dan sebagian kecil penduduknya terdiri 84 

orang Eropa, 313 orang Cina, dan 482 penduduk bangsa asing. Pada tahun 1989-

1990, tercatat di Kantor Statistik Kabupaten Bone terdapat 21 kecamatan, 6 

kelurahan, 199 desa dan 16 desa persiapan dengan jumlah penduduk 649.065 

Jiwa. Sedangkan, pada tahun 2021 terdiri atas 27 kecamatan, 372 kelurahan dan 

desa, serta jumlah penduduk sekitar 806.750 jiwa yang terdiri atas 394.159 jiwa 

penduduk laki-laki dan 412.591 jiwa penduduk perempuan. Penduduk Bone pada 

tahun 2021 mengalami pertembuhan sebesar 0,62 %. Besarnya angka rasio jenis 

kelamin tahun 2021 penduduk laki-laki terhadap perempuan sebesar 96. 

Kepadatan penduduk di Kabupaten Bone tahun 2021 mencapai 177 jiwa/km2. 

Kepadatan penduduk di 27 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan 

penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tanete Riattang dengan kepadatan 

sebesar 2.206 jiwa/km2 dan terendah di Kecanatan Bontocani sebesar 39 

jiwa/km2.13 

 

11Mirsa Ayu, dkk, “Analisa Keruntuhan Bendungan Salomekko Kabupaten Bone dengan 

Menggunakan Aplikasi Zhong Xing HY21”, Teknologi dan Rekayasa Sumber Air 1, no. 2 (2021): 

h. 687. 

12Abu Hamid, dkk, Sejarah Bone (Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Bone, 2007), h. 5. 

13Yunus, Bone dalam Angka 2022 (Bone: BPS Kapubaten Bone, 2022), h. 49. 
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Secara geografis Kabupaten Bone termasuk juga di dalamnya Lamuru di 

sebelah Utara berbatasan dengan Wajo dan Sungai Cenrana, di sebelah Timur 

dengan Teluk Bone, dan pada bagian Selatan berbatasan dengan Sungai Tangka 

dan tanah-tanah pemerintahan yang terdapat di Utara Gunung Katanorang, 

Bowolangi, dan Bontouli, dan di sebelah Barat dengan Tanete, Mario, Soppeng, 

Sungai Walana’e dan Danau Tempe. Batas ini ditetapkan setelah perang Bone 

selesai pada tahun 1860. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Bone 

memiliki batas-batas, diantaranya: Utara (Kapubaten Wajo dan Soppeng), Selatan 

(Kabupaten Sinjai dan Gowa), Barat (Kabupaten Maros, Pangkep, dan Barru), 

Timur (Teluk Bone).14 Wilayah Kabupaten Bone tidak memiliki gunung-gunung 

yang tinggi tetapi memiliki Sungai Walana’e dan Cenrana yang merupakan sungai 

paling penting.15 Pada bagian Selatan dan Tenggara Kabupaten Bone terdapat 

sebagian besar gunung-gunung, diantaranya: Pattiongi, Kalamisu, Ponce, Lawi, 

Tarapong, Salakang, Tanete, Latempu, Wawodada, Garaccing, Ati-Matiro, Gona, 

dan Botto’e. 

Daerah dibagian pesisir yang tanahnya datar, seperti Barebbo, Mare, 

Tonra, Tanete Riattang, Salomekko, dan daerah yang berawa-rawa memiliki 

kondisi tanah yang subur. Akan tetapi, secara keseluruhan tanahnya bercampur 

batu, mengandung kadar yang rendah (tanah jenis alluvial hidromorf glei), 

complex mediteran coklat kekuningan sehingga tidak sesuai digunakan untuk 

daerah persawahan. 

Bone termasuk daerah tropis, karena hanya terdapat dua musim, yaitu 

musih hujan dan kemarau. Pada bulan Maret sampai Juni di daerah ini curah 

 

14Yunus, Bone dalam Angka 2022, h. 5. 

15Abu Hamid, dkk, Sejarah Bone, h. 3-4. 
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hujannya sangat lebat, sedangkan bulan Juli, Agustus, September, dan November 

agak sedikit curah hujannya. 

B. Kondisi Kerajaan Bone 

1. Bidang Politik dan Bidang Militer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Lontarak Attoriolong dalam B. F. Matthes 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (2023) 

 “Iya gare puwatta Arung menre’e ri Galigo, pappuni, dena riyaseng 
Arung, agi tennasisenna siyewa ada tauwe, siyanre baleni tauwe, 
siyangelli-ngelliya, dena ade, appagisiya riyasenge bicara, riyasenge pitu 
tuturenna ittana de Arung, sikuwatonni ittana tesisenna tauwe siyewa ada, 
tekke ade tekke bicara, na iya maneng naungeng engka Arung……” 

Artinya: 

“Adapun turunan Puatta Menre’e ri Galigo telah hilang, sehingga tidak ada 
yang dinamakan arung. Manusia tidak berkomunikasi, manusia seperti 
ikan dimana yang lebih besar dan kuat memakan yang lebih kecil dan 
lemah. Saling bermusuhan, tidak ada aturan, apalagi keadilan. Dinamakan 
tuju turunan atau generasi lamanya tidak ada arung, begitupun lamanya 
manusia tidak berkomunikasi, tidak ada aturan, tidak ada keadilan. Karena 
itu semua di bawah naungan arung.” 16 

Sebelum Kerajaan Bone dibentuk, sudah terdapat unit-unit politik yang 

dipimpin oleh Matowa Anang (pemimpin kaum). Kemudian, dari anang terbentuk 

wanua dengan sistem kepemimpinan patrimonial (garis keturunan dari pihak 

Ayah). Permusuhan antara wanua yang terdiri atas Wanua Ujung, Ta’, Tanete ri 

 

16Anonim, Lontarak Attoriolong, dalam B. F. Matthes, Boegineesche Chrestomathie, h. 5. 
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Attang, Tanete ri Awang, Ponceng, Tibojong, dan Macege,17 disebabkan oleh 

persekutuan teritorial, tidak ada raja yang mengatur sehingga terjadi kekacauan 

pada saat itu. Hal ini dijelaskan dalam Lontarak Attoriolong di atas yang disusun 

oleh B. F. Matthes. 

Dalam sejarah, Bone di zaman dahulu menganut sistem pemerintahan 

monarki atau kerajaan. Kedatangan To-Manurung dan dijadikannya sebagai Raja 

Bone pertama menjadi awal dimulainya disebut masa kerajaan, dan berlangsung 

sampai tahun 1905. Pada awal pengangkatan Raja Bone pertama, terjadi 

perjanjian politik antara To-Manurung dengan ketua anang (Matowa).  

Kesuksesan Kerajaan Bone di bidang politik dan militer terjadi pada masa 

pemerintahan La Tenrisukki dan La Uliyo Bote’e. Hal ini ditandai dengan 

terciptanya suatu perjanjian yang disebut Perjanjian Unnyi antara La Tenrisukki 

dengan Datu Luwu To Serangeng Dewaraja, yang isi perjanjian itu tidak memuat 

unsur-unsur yang menetapkan pembayaran kerugian perang dari pihak Luwu 

(kalah perang) kepada pihak Bone (pemenang perang). Dalam sejarah Kerajaan 

Bone, persekutuan ini terjadi pertama kali. “Polo Malella’e ri Uunyi” atau 

Perjanjian Unnyi bagi Kerajaan Bone berarti kesuksesan di bidang politik dan 

militer. Melalui peristiwa itu, menempatkan Kerajaan Bone dalam posisi strategis 

dan prestisius yang kuat terhadap kerajaan kecil disekitar wilayah Kerajaan Bone, 

bahkan kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan. Sedangkan, pada masa pemrintahan 

La Uliyo Bote’e, untuk pertama kalinya dalam sejarah Bone didampingi oleh juru 

bicara kerajaan yang bernama Kajao Laliddong (seorang pemikir politik dan 

negarawan di Tanah Bugis Bone) dan ditandai dengan terbentuknya Perjanjian 

Tamalate atau “Ulu Ada’e ri Tamalate”, perjanjian ini berisi kesepakatan antara 

Bone dan Gowa untuk saling memberi bantuan militer, jika diantara mereka 

 

17Abd. Razak Daeng Patunru, Sejarah Bone (Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan 

Sulawesi Selatan,1989), h. 11-12. 
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mendapat ancaman militer dari negeri lain. Peristiwa ini adalah kesuksesan Raja 

Bone ke V La Uliyo Bote’e.18 

Pada masa pemerintahan La Tenrirawe Bokkang’e (1568-1584 M) terjadi 

Perjanjian Tellumpocco’e (perjanjian persaudaraan) antara Bone, Soppeng, dan 

Wajo (BOSOWA), selain itu untuk bersatu menentang agresi Kerajaan Gowa 

sebagai adi daya di Sulawesi Selatan. Enam bulan setelah peristiwa kemunduran 

tentara Gowa di Akkotengeng yang disebabkan oleh serangan militer tentara 

BOSOWA, Kerajaan Gowa memperkuat kembali pasukannya dan membangun 

benteng di Rappang (sekarang masuk wilayah Kapubaten Sidrap). Gowa 

melanjutkan ekspansinya mula-mula menyerang Soppeng, kemudian Wajo, dan 

yang terakhir pada tahun 1611 M berhasil menjatuhkan Bone.19 

Proses islamisasi yang dilancarkan Gowa terhadap semua kerajaan di 

Sulawesi Selatan yaitu dengan cara politik ekspansi atau melalui tekanan politik, 

khususnya Kerajaan Bone pada masa pemerintahan Raja Bone ke XI La 

Tenriruwa Sultan Adam Matinro’e ri Bantaeng (1611 M) dan La Tenripale Sultan 

Abdullah Matinro’e ri Tallo (1611-1631 M). 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Lontarak Akkarungeng (Bone) 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (2023) 

 “Na seppulo pitu taunna Jennang Tobala ri Bone sikotoni ittana 
mannessa akkonge puppuna tana’e ri Bone poleri Gowa. 

 

18Anzar 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 (2017): h. 19-20. 

19Anzar Abdullah, “Kerajaan Bone Dalam Lintasan Sejarah Sulawesi Selatan (Sebuah 

Pergolakan Politik dan Kekuasaan Dalam Mencari, Menemukan, Menegakkan dan 

Mempertahankan Nilai-Nilai Entitas Budaya Bugis)”: h. 22. 
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Artinya: 

“Tujuh belas tahun Jennang Tobala di Bone, maka begitu pun lamanya 
Tanah Bone (Kerajaan Bone) ditaklukkan oleh Kerajaan Gowa.” 20 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Lontarak Akkarungeng (Bone) 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (2023) 

“Arung Amali’na rijello ri Karaengnge ri Gowa Manccaji Jennang ri 
Bone, na pitu taungngi Arung Amali Jennang ri Bone.” 

Artinya: 

“Arung Amali ditunjuk oleh Karaeng Gowa menjadi Jennang, tujuh tahun 
lamanya Arung Amali menjabat sebagai Jennang Bone.”21 

Kerajaan Bone pada abad ke XVI-XVII menjadi saingan politik Kerajaan 

Gowa-Tallo, hal ini ditandai sering terjadinya peperangan antara kedua kerajaan 

tersebut dan Kerajaan Gowa-Tallo. Dijelaskan dalam Lontarak di atas 

bahwasanya Kerajaan Gowa menaklukkan Kerajaan Bone selama dua puluh 

empat tahun, hal ini ditandai dengan lamanya Jennang Tobala dan La Sekati 

Arung Amali menggantikan Arung di Bone. 

Struktur pemerintahan Kerajaan Bone pra Islam dan pasca Islam tidak jauh 

berbeda, meliputi: 

a. Arung Pone (raja) 

Arung pone atau raja adalah jabatan tertinggi dalam suatu wilayah 

kekuasaan. Arung Pone (Arung Mangkau) dalam struktur Kerajaan Bone menjadi 

pemegang kekuasaan terpenting dalam bidang politik maupun bidang keagamaan 

dan merupakan inti kerajaan. Arung Pone hidup dalam lingkungan tersendiri 

disebut saoraja yang berada di Lalebbata, serta dilengkapi petugas-petugas istana 

 

20Anonim, Lontarak Akkarungeng (Bone), h. 55. 

21Anonim, Lontarak Akkarungeng (Bone), h. 59. 
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seperti abdi dalam (Ata ri Bola), Ana’karung beserta Anregurunya masing-

masing.22 

Pengangkatan raja untuk pertama kali sebelum dibentuk Ade’ Pitu 

dilakukan berdasarkan garis keturunannya. Sedangkan, setelah pembentukan Ade’ 

Pitu dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat. Di Kerajaan Bone, laki-

laki dan perempuan berhak menjabat sebagai pemimpin (raja), yang terpenting 

masih dalam garis keturunan To-Manurung. Kerajaan Bone pernah dipimpin oleh 

enam perempuan, yaitu: We Benrigau IV (±1496-1516 M), We Tenrituppu X 

(±1602-1611 M), Bataritoja XVII (±1714-1715 M dan ±1724-1749 M), We  

Maneng XXV (±1823-1835 M), We Tenriwaru Besse Kajuara (±XXVIII (±1857-

1860 M), dan We Banrigau XXX (±1871-1895 M). 

 

 

Gambar 3.7 Lontarak Akkarungeng (Bone) 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (2023) 

 “Appa nappai siwenni jajinna (La Saliyu) naripalessori memenni 
Akkarungeng.” 

Artinya: 

“Selanjutnya, baru satu malam kelahiran La Saliyu diletakkanlah kerajaan 
(dilantik menjadi Raja Bone).” 23 

Dijelaskan dalam lontarak di atas bahwasanya garis keturunan memegang 

peranan penting dalam menunjuk siapa yang berhak menjadi raja. Hal ini sesuai 

yang dialami La Saliyu, yang dilantik menjadi Raja Bone ke III ketika masih 

berusia satu hari. Pergantian posisi Raja Bone bukan hanya digantikan oleh putra 

dan putri mahkota. Akan tetapi, banyak Raja Bone yang digantikan posisinya oleh 

istri, keponakan dan saudaranya. Misalnya, Raja Bone ke XII La Tenripale 

 

22Sahajuddin, Mengenal Bone hingga Ekspedisi Militer Belanda 1859-1860 (Cet. I; 

Makassar: Penerbit De La Macca, 2014), h. 320. 

23Anonim, Lontarak Akkarungeng (Bone), h. 4 
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(±1611-1631 M) digantikan oleh keponakannya La Maddaremmeng menjadi Raja 

Bone ke XIII (±1631-1644 M), kemudian La Maddaremmeng digantikan oleh 

saudaranya yang bernama La Tenriaji To Senrima Raja Bone XIV (±1644-1667 

M). Ada pun seorang Raja Bone ke XXVII La Parenrengi (±1845-1857 M) 

digantikan oleh istrinya Ratu Bone XXVIII We Tenriwaru Besse Kajuara (±1857-

1860 M). 

b. Ade’ Pitu 

Pembentukan badan musyawarah (Matowa Pitu’e) yang berasal dari 

ketujuh wanua bertugas menjalankan pemerintahan dari wanua asalnya dan juga 

sebagai anggota Dewan Pemerintahan dalam Kerajaan Bone24 serta sistem di 

Kerajaan Bone yang disebut kawerang berlangsung hanya pada abad ke XVI 

(1590 M). Setelah terjadi perubahan pemusatan kekuasaan di Kerajaan Bone dari 

kawerang berkembang menjadi Watampone (Pusat Bone), kemudian terjadi upaya 

peningkatan pusat kekuasaan menjadi Negara Kesatuan Tanah Bone (Kerajaan 

Bone). Hal ini menjadi akhir tugas para Matowa Pitu’e sebagai kepala wanua 

karena mereka di bawah ke pusat pemerintahan Kerajaan Bone dan berubah 

menjadi Ade’ Pitu.25 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 3.8 Lontarak Akkarungeng (Bone) 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (2023) 

 

24Suriadi Mappangara, Kerajaan Bone dalam Sejarah Politik Sulawesi Selatan Abad XIX, 

h.  21. 

25Sahajuddin, Mengenal Bone Hingga Ekspedisi Militer Belanda 1859-1860, h. 293. 
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 “Iyana’e Mangkau ri Bone (We Tenrituppu), na patettong riyaseng Arung 
Pitu manccaji pakkatenni ade’ ri Bone, iyanaritu pitu matowa najello, 
matowae’nna ri Tibojong riyaseng Arung Tibojong, matowae’nna ri Ta’ 
riyaseng Arung Ta’, matowae’nna ri Tanete riyaseng Arung Tanete ripuwe 
duwani amatowange’ ri Tanete iyanaritu Tanete riyawang, Tanete 
riyattang, aga na engkana riyaseng, Arung Tanete riyawang, Arung 
Tanete riyattangnge, matowae’nna ri Macege riyaseng Arung macege, 
matowae’nna ri Ujung riyaseng Arung Ujung, matowae’nna ri Ponceng 
riyaseng Arung Ponceng. 

Artinya: 

“Inilah raja di Bone (We Tenrituppu) yang mendirikan Arung Pitu (Ade’ 
Pitu) menjadi pemegang adat (Ade’), inilah Matowa Pitu’e yang ditunjuk, 
Matowa di Tibojong dinamakan Arung Tibojong, Matowa di Ta’ 
dinamakan Arung Ta’, Matowa ri Tanete dinamakan Arung Tanete dibagi 
menjadi dua matowa di Tanete meliputi Tanete ri Awang, Tanete ri 
Atttang, sehingga muncullah dinamakan, Arung Tanete ri Awang, Arung 
Tanete ri Attang, sehingga muncullah dinamakan, Arung Tanete ri Awang, 
Arung Tante ri Attang, Matowa ri Macege dinamakan Arung Macege, 
Matowa di Ujung dinamakan Arung Ujung, Matowa di Ponceng 
dinamakan Arung Ponceng.” 26 

Dalam Lontarak di atas dijelaskan Matowa Pitu diubah menjadi Arung 

Pitu (Ade’ Pitu) pada masa pemerintahan Raja Bone ke X We Tenrituppu. Jabatan 

Ade’ Pitu berdasarkan garis keturunan, diturunkan oleh Ayah kepada putra dan 

putrinya.27 Pemberian nama arung yang berarti orang yang diberi wewenang dan 

kekuasaan dalam mengendalikan pemerintahan serta orang yang dihormati.28 

Adapun tugas masing-masing Arung Pitu, sebagai berikut:29 

1) Arung Macege (Bidang Pemerintahan Umum). 

2) Arung Poncenng (Bidang Keamanan dan Pertahanan). 

3) Arung Tibojong (Bidang Peradilan/ Kehakiman). 

4) Arung Tanete ri Attang (Pembangunan dan Pekerjaan Umum). 

5) Arung Tanete ri Awang (Bidang Keuangan dan Perekonomian). 

 

26Anonim, Lontarak Akkarungeng (Bone), h. 32. 

27Abu Hamid, dkk, Sejarah Bone, h. 239. 

28Andi Rasdiyanah, LATOA: Lontarak Tana Bone (Cet. I: Makassar: Alauddin University 

Press, 2014), h. 40. 

29Suriadi Mappangara, Kerajaan Bone dalam Sejarah Politik Sulawesi Selatan Abad XIX, 

h.  22. 
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6) Arung Ta (Bidang Pendidikan). 

7) Arung Ujung (Bidang Kerohanian). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Lontarak Akkarungeng (Bone) 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (2023) 

 “Makkeddani Arung Pone ri Arung Pitu’e ri Bone, iya upatettomu 
maneng Arung Pitu, maelo’ma mai muwampiri rilaonrumae enrengnge 
duppaini tanae ri Bone, ri towanana, appa makkunraiya, enrengnge 
melokka musapparang lisena salassae, ta terre-terre, naiyakiya 
upatettongmu Arung Pitu temmulangriwin tanae ri Bone, temmuaddimpa 
massorang, temmumannako riyana’mu ri eppomu, rekko tekkuissengi, 
sangadinna rekko situdangengngi idi maneng mappajunge, nasituru 
makkarungnge ri Bone, pasilisae, inappa tonasaya, lao papammanamu 
riyana, naeppomu.” 

Artinya: 

“Berkata Arung pone kepada Arung Pitu di Bone, adapun saya 
mengangkat engkau Arung Pitu, untuk membantu saya dalam menjalankan 
pemerintahan, mengawasi pertanian, mengatur dan menerima tamu 
Kerajaan Bone sebab saya seorang wanita, begitu pula untuk mencari dan 
memelihara harta benda Istana yang telah terpencar-pencar, akan tetapi 
saya mengangkat engkau Arung Pitu sama sekali tidak berhak 
memindahkan jabatan, yang engkau pangku kepada anak cucumu sebelum 
mendapat persetujuan dari Raja Bone yang berkuasa pada waktu itu.” 30 

Dijelaskan dalam lontarak di atas bahwasanya tugas pokok dari Ade’ Pitu 

sebagai pemegang adat dan jabatan Ade’ Pitu bisa diwariskan kepada 

keturunannya, tetapi harus melalui musyawarah dan disetujui oleh Arung Pone. 

 

30Anonim, Lontarak Akkarungeng (Bone), h. 32-33. 
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Ade’ Pitu bertugas dalam beberapa bidang untuk kepentingan raja dan 

rakyat, kecuali yang berhubungan dengan perdagangan, perhubungan laut, bea 

cukai, keagamaan, dan perkawinan, karena itu tanggung jawab Syahbandar atau 

Majelis Ulama. Setiap Ade’ Pitu memiliki bawahan yang bernama Arung Palili, 

sedangkan bawahan Arung Palili disebut Mado. Mereka bertugas menghadiri 

acara untuk menggantikan Ade’ Pitu yang berhalangan hadir.31 

Dalam struktur Kerajaan Bone, Ade Pitu mempunyai tugas penting. Ketika 

raja ingin mengambil keputusan, terlebih dahulu harus meminta pendapat atau 

pertimbangan Ade’ Pitu. Jika raja mengambil keputusan tanpa ada pertimbangan 

mereka dan tidak sesuai keinginan rakyat, maka Ade’ Pitu dapat menghentikan 

raja tersebut dari tahtanya dan memilih pengganti raja tersebut. Pada masa 

pemerintahan Raja Bone ke XI, La Tenriruwa (1611 M) dilepas jabatannya 

sebagai raja oleh Ade’ Pitu karena tidak sesuai dengan pertimbangan dan 

keinginan rakyat tentang Islam masuk di Kerajaan Bone. Ade’ Pitu mempunyai 

tugas, yakni: (1) mengurus yang berkaitan dengan peradilan; (2) menghayati, 

menyelenggarakan, dan mempertahankan pangadereng; dan (3) mengurus 

pelanggar pangadereng.32 

Ade’ Pitu bertugas mengurus peradilan dan disebut To Mabbicara (hakim), 

termasuk mengurus pelanggaran pangadereng. To Mabbicara bertugas mendidik 

putra dan putri mahkota bahkan rakyat Bone untuk memahami dan mendalami 

pangadereng. To Mabbicara dalam struktur pemerintahan sangat penting karena 

masalah kesejahteraan rakyat dan keselamatan negara berhubungan jabatan dan 

tugas To Mabbicara.33 To Mabbicara sebagai penyelenggara pangadereng untuk 

 

31Sahajuddin, Mengenal Bone Hingga Ekspedisi Militer Belanda 1859-1860, h. 43. 

32Ahmad Ridha, “Islamisasi Kerajaan Bone”, Thesis (Makassar: Pascasarjana, Universitas 

Islam Negeri Alauddin, 2013), h. 43. 

33Mattulada, Latoa: Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), h. 434. 
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kepentingan raja, kerajaan, dan rakyat Bone. Seperti, melindungi kepentingan 

orang-orang yang lemah dan mematahkan kezaliman dari orang-orang kuat.34 

c. To Marilaleng 

To Marilaleng artinya orang di dalam atau orang yang dekat dengan raja 

atau biasa disebut To Mabbicara sama halnya dengan Ade’ Pitu. Dalam struktur 

pemerintahan, To Marilaleng sejajar dengan Perdana Menteri saat ini. To 

Marilaleng diangkat oleh Ade’ Pitu sekaligus mengetuai Ade’ Pitu pada masa 

pemerintahan Raja Bone ke X We Tenrituppu karena disebabkan keterbatasan 

kemampuan We Tenrituppu sebagai seorang Ratu Bone. 

To Marilaleng menjabat sebagai pakkatenni ade’ (pemegang adat) seperti 

Ade’ Pitu sekaligus mengatur semua urusan pengadilan, polisi, dan rumah tangga 

pemerintah. To Marilaleng menjalankan kekuasaan umum bersama Ade’ Pitu. 

Adapun yang merangkap jabatan menjadi To Marilaleng Lolo yaitu Arung 

Ujung.35 Hanya keturunan bangsawan yang bisa menduduki jabatan To 

Marilaleng dan salah seorang dari neneknya pernah menjabat kepala 

pemerintahan. Tidak bisa diangkat sebagai raja pada saat menjabat sebagai To 

Marilaleng. Adapun yang dinamaka To Marilaleng Lolo yaitu seorang yang 

mengetuai seluruh raja-raja kecil (palili). To Marilaleng Lolo menyampaikan titah 

raja kepada penguasa daerah-daerah raja palili.36 

d. Jemma Tongeng 

Jemma Tongeng merupakan ketua dari Suro Patappulo (kurir 40 orang), 

bertugas menyampaikan berita atau amanat dari raja atau pejabat-pejabat kerajaan 

 

34Mattulada, Latoa: Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, h. 

436-437. 

35Andi Rasdiyanah, LATOA: Lontarak Tana Bone, h. 56. 

36Sahajuddin, Mengenal Bone hingga Ekspedisi Militer Belanda 1859-1860, h. 41. 
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kepada pihak-pihak tertentu, sekaligus memastikan undangan dapat hadir dalam 

pertemuan. 

Jemma Tongeng wajib hadir dalam pertemuan untuk memberikan 

penjelasan, karena sesuai dengan tugasnya dianggap mengetahui banyak tentang 

titah raja maupun pegawai pemerintahan kerajaan.37 

e. Anre Guru Anak Karaeng 

Mempunyai tugas untuk mendidik putra dan putri raja, sekaligus 

bertanggung jawab terhadap kepala pemerintahan. Anrong Guru memiliki 40 

sampai 100 pengikut. 

f. Tomalompona Towangke 

Sebagai ketua semua Towangke. Towangke merupakan pasukan pengawal 

istana, baik dalam perang maupun dalam keadaan damai. 

g. Empat Anre Guru Pukalawing Epu 

Sebagai ketua dayang-dayang di istana yang berjumlah empat orang. 

Dayang-dayang ini diambil dari kampung-kampung. Tugas para dayang-dayang 

ini adalah melayani raja di istana maupun di perjalanan. 

h. Dua Belas Suro 

Suro (orang yang disuruh) sebagai pengantar surat-surat dan perintah baik 

di dalam maupun di luar negeri.  Jumlah mereka sebenarnya adalah 40 orang akan 

tetapi sering tidak hadir dengan lengkap, hanya dua belas yang sering hadir. Suro 

juga bertugas mengambil sesuatu di daerah palili. Secara umum, semua suro 

menangani komunikasi antara pusat pemerintahan dan daerah atau antara raja 

dengan pejabat-pejabat kerajaan. 

 

 

 

37Abu Hamid, dkk, Sejarah Bone, h. 239-240. 
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i. Pannennung 

Tugasnya untuk menyampaikan secara lisan pesan-pesan raja kepada putra 

mahkota. Mereka ini berada di bawah pimpinan kepala pemerintahan 

j. Juru Bahasa 

Juru bahasa terdiri dua orang. Tugasnya utuk menerjemahkan Bahasa 

Bugis ke Bahasa Melayu. 

k. Juru Tulis 

Juru tulis Kerajaan Bone berjumlah dua orang. Tugasnya untuk menulis 

surat-surat resmi dan surat-surat pribadi.38 

2. Bidang Sosial dan Budaya 

Kerajaan Bone lahir bersamaan dengan sistem sosial budaya dan telah 

mengalami proses mempertahankan eksistensinya dalam sistem sosial. Namun, 

mengalami perubahan yang mereka tidak disadari.39 

Kerajaan Bone terdiri dari kumpulan wanua dengan adanya pengecualian 

terhadap wanua yang lemah, semua termasuk kelompok wanua dan kerajaan 

karena memiliki ikatan sosial, serta termasuk inti kerajaan dan daerah pinggiran. 

Di dalam struktur Kerajaan bone terdapat perbedaan antara daerah inti dan daerah 

pinggiran. Inti Kerajaan Bone terdapat di daerah yang rendah, yaitu sekitar istana 

Watampone yang ditempati oleh bangsawan utama. Wilayah ini meliputi Macege, 

Ponceng, Tibojong, Tanete ri Attang, Tanete ri Awang, Ta’, dan Ujung. 

Sedangkan di luar wilayah ini termasuk daerah pinggiran atau palili. Fenomena ini 

terdapat kesamaan dalam hal lapisan atau stratifikasi sosial dalam masyarakat 

Bugis. 

 

 

38Harun Rasjid Djibe, Besse Kajuara Srikandi Tangguh dari Timur Ratu Bone XXVIII 

(Cet.I; Makassar PT. Media Fajar, 2007), h. 13-14. 

39Sahajuddin, Mengenal Bone hingga Ekspedisi Militer Belanda 1859-1860, h. 21. 
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a. Strata Sosial 

Lahirnya pelapisan sosial dalam masyarakat dipengaruhi oleh adanya unsur-

unsur yang bersifat supranatural dan adanya keinginan manusia untuk saling 

menguasai sehingga tercipta perbedaan golongan antara pemimpin dan bawahan.40 

Keberadaan nenek moyang orang Bugis yang dinyatakan dalam konsep mereka, 

bahwasanya hanya ada dua golongan manusia pada mulanya, yaitu golongan 

manusia berdarah putih (keturunan dewata) dan golongan manusia berdarah 

merah (budak). Pada umumnya, masyarakat Bugis-Makassar termasuk masyarakat 

Bone berpendapat,41 bahwasanya pelapisan sosial dibentuk berdasarkan 

kemunculan tokoh mitologis To-Manurung yang merupakan awal kehidupan 

pranata sosial mereka. 

Stratifikasi sosial digunakan untuk mengetahui latar belakang pandangan 

hidup atau sifat, bahkan watak suatu masyarakat yang mendasari kebudayaannya. 

Lapisan masyarakat sangat penting diketahui untuk menjelaskan tingkah laku 

masyarakat termasuk kegiatannya. Pembagian masyarakat Bugis merupakan 

faktor penting yang berpengaruh dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi. 

Islamisasi di Kerajaan Bone dengan konsep top down, sehingga stratifikasi sosial 

berpengaruh terhadap penyebaran dan perkembangan Islam. Masyarakat Bone 

terbagi dalam dua kelompok, orang merdeka dan tidak merdeka. Selanjutnya, 

orang merdeka terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan bangsawan dan 

golongan biasa. Kemudian, terbagi lagi golongan bangsawan dari segi 

tingkatannya.42 

 

40Sahajuddin, Mengenal Bone hingga Ekspedisi Militer Belanda 1859-1860, h. 20. 

41Makmur, “Refleksi Stratifikasi Sosial Masyarakat Bugis pada Situs Kompleks Makam 

Kalokkoe Watu Soppeng”, Walennae 14, no. 1 (2016): h. 39. 

42Sahajuddin, Mengenal Bone hingga Ekspedisi Militer Belanda 1859-1860, h. 21. 
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Kelas-kelas sosial pada struktur masyarakat Bone sesuai dengan kosmogoni 

masyarakat Bugis, meliputi: Bangsawan (Anakkarung), orang merdeka (To 

Maradeka) dan budak (Ata) masyarakat Bone sesuai dengan kosmogoni 

masyarakat Bugis.43 

Pada umumnya, pelapisan sosial masyarakat Bugis-Makassar tidak berbeda 

dengan pelapisan masyarakat Bone. Menurut Friedericy, stratifikasi sosial 

masyarakat Bugis-Makassar terbagi tiga golongan, yaitu: 44 

1) Golongan bangsawan (Anakkarung). Terbagi menjadi tiga, yakni: 

a) Anak Mattola Matasa, merupakan anak yang lahir dari ayah dan ibu 

bangsawan. 

b) Anak Mattola Malolo, merupakan anak yang lahir dari ayah yang 

kebangsawanannya lebih tinggi dari ibunya. 

c) Anak Cera’ merupakan anak yang lahir dari orang tua campuran (pihak ibu dari 

golongan ata). 

2) Golongan orang merdeka (To Maradeka) 

a) To-Deceng45 adalah golongan yang tidak berketurunan campuran. Yang 

termasuk golongan ini adalah keturunan matowa, anang, anreguru, pengulu ade 

pra Islam. 

b) To-Sama adalah golongan yang bebas atau tidak diketahui asal-usulnya. 

3) Golongan hamba sahaya (Ata) 

a) Ata Manak adalah budak yang diwariskan. 

b) Ata Mabuang adalah budak yang dijatuhi hukuman adat karena berbuat 

kesalahan atau mengalami kekalahan dalam peperangan. 

 

43Andi Rasdiyanah, LATOA: Lontarak Tana Bone, h. 51-52. 

44Makmur, “Refleksi Stratifikasi Sosial Masyarakat Bugis pada Situs Kompleks Makam 

Kalokkoe Watu Soppeng”, h. 42. 

45Abu Hamid, dkk, Sejarah Bone, h. 245. 
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c) Ata Inreng46 adalah golongan yang mempunyai hutang tetapi tidak dapat 

melunasinya. 

“Naiyya abboderengnge ri Bone, abbumpungngengi pakanna, mula-
mula’na Ata, madduanna Maradeka, mattellunna Anakarung Sule, 
maeppanna Wija Mappajung, mallimanna To Lebbi’e, maennenna 
Amaeppona Mappajungng’e. (Wawancara dengan Khaidir Sirajuddin, 24 
Oktober 2022) 

Artinya: 

“Lapisan sosial di Bone, terbagi atas: Pertama, ata (budak); Kedua, 
maradeka (merdeka); Ketiga, Anakkarung Sule (cucu raja bawahan); 
keempat, Wija Mappajung (keturunan bangsawan); kelima, To Lebbi’e 
(orang mulia); keenam, Amaeppona Mappajung’e (cucu bangsawan). 

Seorang laki-laki bisa menikah dengan perempuan dari golongan yang 

sama, bahkan bisa menikahi perempuan di bawah golongannya. Akan tetapi tidak 

diperbolehkan menikah dengan perempuan yang berada di atas golongannya. Hal 

ini sesuai dengan stratifikasi masyarakat Bone.47 

Dalam kehidupan masyarakat, sistem pelapisan sangat berpengaruh dalam 

kehidupan politik. Misalnya, jabatan-jabatan di dalam pemerintahan khusus untuk 

golongan bangsawan dan jika seorang bangsawan itu, menikah dengan orang yang 

status sosialnya rendah dapat memunculkan aib dalam pernikahan. Sehingga 

mengakibatkan adanya pemilihan jodoh untuk bangsawan dari golongan 

bangsawan juga. 

Seiring kemajuan yang dicapai dalam bidang pendidikan, dapat menunjang 

kemajuan untuk bidang lainnya, seperti bidang pemerintahan, sosial, budaya, dan 

ekonomi. Hal ini yang mempengaruhi pandangan tentang pemilihan jodoh dan 

pemegang jabatan-jabatan pemerintahan. Pada zaman dahulu jabatan-jabatan 

pemerintahan merupakan milik golongan bangsawan, tetapi saat ini dapat dimiliki 

dari semua golongan. Hal-hal yang cenderung berkembang dan berlaku di daerah 

 

46Pawennari Hijjang dan Lia Amelia, “Assajingeng: Politik Kekerabatann di PILKADA 

Kabupaten Bone (Analisis Antropologi Politik)”, Socius 6, no. 2 (2019): h. 127. 

47Mattulada, Latoa: Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, h. 

27. 
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Bone maupun daerah-daerah lainnya sekarang ini adalah tinggi rendahnya jabatan 

dalam sistem birokrasi kepegawaian, tinggi rendahnya pendidikan, dan agama 

seseorang. 

b. Adat Istiadat 

Kerajaan Bone merupakan kerajaan yang berkembang luas, di dalamnya 

terdapat susunan pemerintahan, budaya dan adat istiadat tersendiri dengan terikat 

nilai-nilai dalam sebuah sistem disebut pangadereng. Pangadereng adalah wujud 

kebudayaan yang meliputi norma, aturan-aturan, dan tata tertib kehidupan 

bermasyarakat. Pangadereng adalah sistem budaya dan sosial berisi petuah-

petuah (paseng) para raja atau orang bijak di tanah Bugis (Bone) pada abad 

XVI/XVII meliputi norma-norma agama, budaya, hukum negara, dan 

sebagainya.48 Petuah-petuah itu diharapkan menjadi pegangan setiap generasi, 

petuah tersebut meliputi:49 

1) Ada tongeng (bertutur dengan benar). 

2) Lempu (jujur). 

3) Getting (berpegang teguh). 

4) Sipakatau (saling menghormati sesame manusia). 

5) Mappesona ri dewata’e (berserah diri kepada Allah Swt). 

 

 

 

 

 
Gambar 3.10 Lontarak Latoa 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (2023) 
 

48Nurnaningsih, “Asimilasi Lontara Pangadereng dan Syari’at Islam: Pola Perilaku 

Masyarakat Bugis-Wajo), Al-Tahrir 15, no. 1 (2015): h. 25. 

49Harnida, “Peranan Nilai-Nilai Pangadereng Bugis Bone Terhadap Peningkatan Akhlak 

Siswa Sekolah Menengah Umum di Watampone”, Al-Qayyimah 3, no. 1 (2020): h. 73. 



71 

 

 
 

 “Makkeddatoppi Arung Bila, naiyya riyasenge pangadereng, limai 
wuwangeng’na. Seuwanni, Ade’ Maraja. Madduwanna, Ade’ Puraonro. 
Mattellunna, Tuppu. Maeppanna, Wari. Mallimanna, Rapang.” 

Artinya: 

“Arung Bila berkata: “Adapun yang disebut pangadereng adalah terbagi 
lima aspek yaitu: Pertama, ade’ maraja. Kedua, ade’ puraonro. Ketiga, 
tuppu (ketetapan). Keempat, wari. Kelima, rapang.” 50 

Sistem pangadereng di daerah Bone tidak berbeda dengan Bugis-

Makassar. Lontarak di atas menjelaskan bahwa terdapat lima unsur pangadereng 

menurut Arung Bila, karena ade’ maraja dan ade’ puraonro dipisahkan padahal 

termasuk dalam satu unsur yang disebut ade’. Sedangkan dijelaskan dalam 

Lontarak di bawah, menurut To Riolo (orang dahulu kala) terdapat empat unsur 

sebelum Islam dan sesudah Islam terdapat lima unsur penting Pangadereng.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Lontarak Latoa 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (2023) 

 “Makkeddatoppi To Riyolo’e, eppa mui uwangenna pedecengi tana, 
iyamani nagenne lima mpuwangeng, narapi mani asellenge, naripaittama 
tonna sara’e, seuwanni Ade’e, madduwanna Rapangnge, mattellunna 
Wari’e, maeppanna Bicara’e, mallimanna Sara’e.” 

Artinya: 

“Berkata To Riolo (orang zaman dahulu): “Hanya empat macam yang 
memperbaiki negara, itupun cukup lima ketika datang Islam, ditambahlah 
dengan Sara (syariat Islam). Pertama, Ade’; Kedua, Rapang; Ketiga, Wari; 
Keempat, Bicara; dan Kelima, Sara.” 51 

Sistem pangadereng di daerah Bone tidak berbeda dengan Bugis-

Makassar. Berdasarkan penjelasan Lontarak di atas dapat disimpulkan bahwa 

terdapat empat unsur penting pra Islam dalam pangadereng, yaitu: (1) Ade’ 

 

50Anonim, Lontarak Latoa, dalam B. F. Matthes, Boegineesche Chrestomathie, jilid 2 

(Amsterdam: Batavia Landsdrukkerij, 1872), h. 20. 

51Anonim, Lontarak Latoa, h. 9-10. 



72 

 

 
 

(adat); (2) bicara (peradilan); (3) wari (tata tertib keturunan, kekeluargaan, dan 

lainnya/pelapisan sosial); dan (4) rapang (kaidah hukum yang telah 

terjadi/yurispuridensi).52Secara ringkas penulis uraikan unsur-unsur pangadereng 

sebagai berikut: 

1) Ade’ 

Ade’ adalah salah satu unsur dari pangadereng yang mengatur 

pelaksanaan sistem norma dan aturan-aturan adat dalam kehidupan masyarakat 

orang Bugis.53 Ade’ adalah sistem yang digunakan untuk mengatur sistem 

kemasyarakatan sebelum datangnya Islam di Bone. Pandangan masyarakat Bone 

tentang ade’ yaitu aturan yang bersifat normatif sebagai pedoman sikap hidup 

dalam menghadapi, menciptakan hidup kebudayaan, baik ideologis, mental 

spiritual, dan fisik yang mendominasi kehidupan masyarakat.54 Ade’ terbagi 

menjadi dua yaitu: Ade’ akkalabinengnge (hal ihwal dalam berumah tangga) dan 

ade’ tanah (berkaitan tentang kekuasaan).55 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Lontarak Latoa 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (2023) 
 

52Jumadi, “Lontarak Latoa Salah Satu Sumber Informasi Tentang Hukum Bagi 

Masyarakat Bugis”, Jurisprudentie 5, no. 1 (2018): h. 118. 

53Slamet Riadi, “LATOA: Antropologi Politik Orang Bugis Karya Mattulada Sebuah 

Tafsir Epistemologis”, Pangadereng 5, no. 1 (2019): h. 37-38. 

54Rahmatunnair, “Kontekstualisasi pangadereng dalam Penegakan Syari’at Islam pada 

Masyarakat Bugis Bone”, Al-Qalam 17, no. 1 (2011): h. 99. 

55Hardianto Rahman, “Konsep Budaya Sirik na Pacce dan Pendidikan Karakter (Studi 

Model Pembelajaran Integratif)”, Al-Qalam 6, no. 2 (2014): h.  32. 
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 “Naiyya ade’ maraja’e, padamui ade’ abiyasangnge, riyarungengi monro 
nariyaseng ade’ maraja, nakko kuwi ritau ammengnge, makkeddani 
tauwe, ade’ abiyasang, iyanaro natulekkeng jancci, bettuwanna, pada 
engkamaneng jancinna, enrengnge beccinna” 

Artinya: 

“Adapun ade’ maraja dan ade’ abiasang sama saja, dinamakan ade’ maraja 
karena berlaku pada raja, dan jika berlaku pada rakyat umum, maka orang 
berkata ade’ abiasang, itulah yang disertai janji (janji bersama antara raja 
dan rakyat tentang batasan-batasan (beccik) yang berlaku pada 
keduanya).” 56 

Dijelaskan dalam lontarak di atas, antara ade’ abiasang dan ade’ maraja 

merupakan hal yang sama, tetapi berubah nama ketika berlaku dalam pelapisan 

sosial. Dalam kehidupan masyarakat dikenal dengan: Pertama, institusi sosial, 

berupa Pakkatenni Ade’ yang merupakan lembaga masyarakat yang bertugas 

menjalankan pengawasan dan pelaksanaan ade’. Mereka dalam melaksanakan 

kewajibannya harus melepaskan diri dari keinginan-keinginan pribadinya. Kedua, 

sebagai institusi sosial ade’ merupakan pola-pola ideal dalam suasana yang 

beraneka ragam. Inilah yang menentukan pola-pola formil dari ade’, serta 

pelaksanaannya. Ade’ sebagai pranata sosial terdapat beberapa jenis, antara lain: 

Ade’ puraonro (norma yang sulit diubah), ade’ abiasang (norma kebiasaan), dan 

ade’ maraja (norma baru).57 

2) Bicara  

Bicara dalam pangadereng merupakan ketentuan-ketentuan yang 

memberikan perlakuan yang sama pada setiap orang dalam tata peradilan. 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Lontarak Latoa 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (2023) 
 

56Anonim, Lontarak Latoa, h. 20. 

57Jumadi, “Lontarak Latoa Salah Satu Sumber Informasi Tentang Hukum Bagi 

Masyarakat Bugis”, h. 119. 
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 “Makkeddatoppi Arung Bila, naiyya riyasengnge bicara, ritanga’i tuttuwe 
wali-wali, sabbiye wali-wali, onrowe wali-wali, barangkau’e wali-wali.” 

Artinya: 

“Arung Bila Berkata: “Adapun yang disebut Bicara adalah menyatukan 
keterangan, saksi/bukti, pendirian, dan perbuatan kedua belah pihak.” 58 

Untuk mencapai kebenaran selaku anggota Pakkatenni Ade’, Bicara 

berpegang kepada tongetellu/tiga pangkal kebenaran. Pertama, mengakui 

kesalahan dengan jujur disertai bukti. Kedua, pembenaran secara ikhlas terhadap 

kebenaran. Ketiga, mufakat pakkatenni ade’ terhadap suatu kesalahan atau 

kebenaran.59 

3) Wari 

 

 

 

Gambar 3.14 Lontarak Latoa 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (2023) 

 “Nakko denni wari’e, tessituruni tau tebbe’e.” 

Artinya: 

“Apabila tidak ada wari, maka tidak ada kesepakatan dalam 
masayarakat.”60 

Wari adalah peraturan tentang perbedaan status masyarakat, sehingga 

setiap orang mengetahui hal-hal yang bisa dan tidak bisa dilakukan dalam 

berinteraksi sosial. Berdasarkan penjelasan lontarak di atas tentang wari, maka 

penulis menyimpulkan pengertian wari adalah kegiatan menata dan menertibkan. 

Wari umumnya berfungsi sebagai protokoler. Terdapat tiga hal yang perlu 

diperhatikan dalam menjalankan tugasnya,61 yakni: 

 

58Anonim, Lontarak Latoa, h. 20. 

59Mattulada, Latoa: Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, h. 

373. 

60Anonim, Lontarak Latoa, h. 10. 

61Mattulada, Latoa: Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, h. 

380. 
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a) Menjaga garis nasab berbentuk pelapisan sosial. 

b) Menjaga tata-susunan sesuai urutan semestinya. 

c) Menjaga hubungan kekeluargaan antara raja dengan raja lainnya, sehingga 

mudah ditentukan tua dan muda dalam tata pangadereng (upacara-upacara 

kenegaraan). 

Wari sebagai penata dan penertib pangadereng terdiri atas:62 

a) Wari’ tana merupakan dasar tata kekuasaan dan tata pemerintahan, mengenai 

cara berperilaku raja terhadap terhadap rakyatnya, cara berperilaku rakyat 

terhadap rajanya, dan tata cara menghadap raja. 

b) Wari’ asseajingeng merupakan tata tertib yang menentukan garis keturunan 

dan kekeluargaan, serta pelapisan masyarakat. 

c) Wari’ pangoriseng merupakan tata urutan dari hukum yang berlaku dalam 

sistem hukum yang menentukan berlaku atau batalnya suatu undang-undang 

atau hukum dilihat dari sisi jenis kekuatan formal dan materialnya. 

4) Rapang 

 

 

 

Gambar 3.15 Lontarak Latoa 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (2023) 

 “Naiyya rapang’nge, iyana peuwatangiwi Arajang’nge.” 

Artinya: 
“Rapang itu ialah yang mengokohkan kerajaan (negara).” 63 

Pengertian rapang dalam Lontara di atas berarti sebagai pengokohan 

kerajaan (negara). Rapang diartikan gau pura lalo (aturan yang telah ada terlebih 

 

62Mattulada, Latoa: Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, h. 

380-381. 

63Anonim, Lontarak Latoa, h. 10. 
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dahulu) yang wajib dijadikan landasan dalam memutuskan suatu perkara, dan juga 

diartikan sebagai kumpulan undang-undang. 

Rapang mempunyai tiga fungsi,64 sebagai berikut: 

a) Memberi petunjuk mengenai latar belakang sistem yang berakar dalam pola 

kebudayaan (stabilisator) yaitu menjaga agar ketetapan, keseragamann, dan 

kontinuitas suatu tindakan berlaku konsisten dari zaman dahulu sampai 

sekarang dan masa yang akan datang. 

b) Bahan perbandingan bijaksana dan tidak berpandangan sempit, rapang sebagai 

yurisprudensi sebelum adanya undang-undang yang mengatur suatu hal. 

c)  Melindungi milik bersama (umum) dari gangguan-gangguan seseorang, 

melindungi seseorang dalam keadaan darurat atau bahaya. 

c. Kepercayaan Masyarakat Bone 

Istilah dewa dan upacara persembahan telah dikenal sejak dahulu oleh 

penduduk Sulawesi Selatan. Attoriolong artinya “aturan nenek moyang” yang 

merupakan sebutan orang Bugis untuk agama mereka pada masa pra-Islam yang 

dijadikan pedoman dalam kehidupan masayarakat Bugis.65 

Penduduk daerah Bone sebelum masuk Islam telah menganut kepercayaan 

yang dibawa oleh nenek moyangnya. Mitos mengatakan bahwasanya silsilah 

bangsa ini melalui nenek moyang sampai ke dewa-dewa disertai aturan-aturan 

hidup yang dibawanya. 

Masyarakat Kerajaan Bone sebelum masuk Islam terdiri atas kepercayaan 

Animisme (sistem pemujaan terhadap roh leluhur) dan kepercayaan Dinamisme 

 

64Mattulada, Latoa: Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, h. 

378. 

65Halilintar Latief, Bissu: Pergulatan dan Perananya di Masyarakat Bugis (Cet. I; t.t: 

Desantara, 2004), h. 8-9. 



77 

 

 
 

(benda-benda tertentu yang dipercayai memiliki kekuatan magis sehingga benda 

itu dikeramatkan),66 kepercayaan tersebut meliputi:67 

1) Kepercayaan terhadap Dewatae Seuwae atau Patotoe 

Tradisi dan upacara adat merupakan bukti-bukti dari adanya kepercayaan 

terhadap Dewata Seuwae. Konsep ketuhanan yang dianut oleh masyarakat Bugis, 

menunjukkan bahwa masyarakat Bugis telah meyakini suatu entitas yang 

transendent yang dinamakan Dewata Seuwae (Tuhan Yang Maha Esa).68 Hal ini 

menunjukkan bahwa masyarakat Bugis sejak dulu sudah memahami esensi ke-

tauhid-an Yang Maha Tunggal. Pandangan kosmogoni masyarakat Bugis tentang 

konsep alam semesta yang diyakini terdiri atas tiga lapisan, yaitu boting langi’ 

(dunia atas/langit), lino atau ale kawa (dunia tengah/bumi), paretiwi (dunia 

bawah/air). Tiga lapisan alam ini ibarat bangunan rumah panggung yang terdiri 

atas lapisan atas (rakkeng) yang digunakan untuk menyimpan padi, lapisan tengah 

(ale bola) untuk tempat tinggal manusia, dan lapisan bawah (awa sao) untuk 

tempat hewan peliharaan.69 Tiga dunia tersebut dianggap memiliki penghuni yang 

saling mempengaruhi bahkan berpengaruh juga terhadap kehidupan manusia, 

seperti lapisan atas merupakan arung, lapisan kedua merupakan todeceng, dan 

lapisan bawah merupakan rakyat atau ata.70 

 

 

 

66Lilik Ummi Kaltsum, dkk, “Kepercayaan Animisme dan Dinamisme dalam Masyarakat 

Muslim Nusa Tenggara Timur”, Masyarakat dan Budaya 24, no. 1 (2022): h. 19. 

67Ahmad Ridha, “Islamisasi Kerajaan Bone”, Thesis (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 

2013), h. 57-59. 

68Abdullah, M. Wahyuddin, dkk, “Bisnis Berbasis Kearifan Lokal: Imtegrasi Siri’ na 

Pacce dan Etika Bisnis Islam”, Iqtisaduna 5, no. 2 (2019): h. 237. 

69Abu Hamid, dkk, Sejarah Bone (Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Bone, 2007), h. 7. 

70Muslimin Machmud, Kepercayaan Orang Bugis daripada Animisme ke Islam (Cet. I; 

Malaysia: Institut Peradaban Melayu Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2013), h. 79. 
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2) Kepercayaan terhadap makhluk halus dan tempat keramat 

Kepercayaan ini berawal dari kejadian-kejadian yang dirasakan oleh 

manusia, misalnya manusia bermimpi mendatangi tempat terpencil dan merasakan 

roh meninggalkan tubuhnya. Kepercayaan tersebut akhirnya berkembang terhadap 

pandangan bahwa makhluk halus menghuni alam manusia yang secara literatur 

kontemporer dikenal tuyul, kuntilanak, jin, dan sebagainya. Makhluk halus 

memperoleh kedudukan yang krusial dengan diadakannya penyembahan seperti 

menyediakan sesajen, pembacaan doa, dan sebagainya. Tempat-tempat yang 

dianggap sebagai tempat bersemayan makhluk halus adalah batu besar, pohon 

besar, kuburan, dan sebagainya.71 

3) Kepercayaan terhadap arajang 

To-Manurung yang turun di Bone bernama Mata Silompoe membawa 

benda-benda yang dianggap sakti seperti gendang, payung, dan sebagainya yang 

disebut arajang.72 Melalui kepercayaan terhadap arajang, para leluhur meyakini 

akan mendatangkan keselamatan bagi anak cucu yang masih hidup serta isi negeri 

seluruhnya. 

Benda tersebut dianggap memiliki kekuatan gaib, karena kedatangannya 

dalam bentuk yang tidak lazim.73 Hal ini yang membuat masyarakat mempercayai 

adanya kekuatan supranatural. Pemujaan kepada adanya kekuatan supranatural 

dilakukan dengan cara melakukan upacara sesembahan kepada yang dianggap 

memiliki kekuatan supranatural sebagai bentuk pengabdian mereka. 

 

 

 

71Chaerul Mundzir, dkk, “Persepsi Masyarakat Bugis Makassar Terhadap Keberadaan 

Makhluk Halus”, Al-Hikmah, h. 86. 

72Cristian Perlas, The Bugis, terj. Abdul Rahman Abu, dkk, Manusia Bugis (Cet. I; 

Jakarta: Nalar, 2006), h. 114. 

73Halilintar Latief, Bissu: Pergulatan dan Perananya di Masyarakat Bugis, h. 32. 
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3. Bidang Ekonomi 

Kerajaan Bone merupakan kerajaan agraris yang sumber produksi 

kebutuhan, pendapatan ekonomi, dan kekayaan utama bersumber dari tanah. 

Sehingga penguasaan tanah mempunyai arti dan kedudukan yang tinggi. 

 

 

 

 

Gambar 3.16 Lontarak Akkarungeng (Bone) 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (2023) 

“To Suwallena mawingi, nariwai naripalessori akkarungeng, To 
Sulawakana Makkedang Tana.” 

Artinya: 

“To Suwalle mendampingi, memangku dan diserahi tahta (La Saliyu), To 
Sulawaka sebagai Makkedang Tana (juru bicara negeri/Perdana 
Menteri).”74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.17 Lontarak Akkarungeng (Bone) 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (2023) 

 “Puwatta’na Kerrampeluwa betai Pallengoreng, Sinri, Anrobiring, iya 
tonna betai Melle, iya tonna betai Saccenreng, Cirowali, Bakke’e, Apala, 
Tanete, Attassalo, Satangnga, Laccokkong, Lemoape, Bulu riattassalo, 
Parigi, Lompu. Iya tonna’e Mangkau ri Bone napasseuwai to Bone to 
Palakka’e, anani tana’e ri Palakka pole ri Bone. Naengka tonna 
Limampanuwa’e pole Rilau Ale, maddowangi tanana ri Bone.” 

 
74Anonim, Lontarak Akkarungeng (Bone), h. 4. 
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Artinya: 

“Raja Kerrampeluwa mengalahkan Pallengoreng, Sinri, Anrobiring, beliau 
juga mengalahkan Melle, dan mengalahkan Saccenreng, Cirowali, 
Bakke’e, Apala, Tanete, Attassalo, Satangnga, Laccokkong, Lemoape, 
Bulu riattassalo, Parigi, Lompu. Beliau pula yang Mangkau (raja) Bone 
yang bisa menggabungkan orang Bone dan orang Palakka. Palakka sebagai 
anak dari Bone. Wilayah Limampanuwa (Otting, Lanca, Ulo, Palongki, 
dan Tajong) datang dari Rilau Ale (Ajangngale) dengan menyerahkan 
tanahnya untuk bergabung ke Kerajaan Bone.”75 

Dalam Lontarak Akkarungeng di atas dijelaskan bahwa pada masa 

pemerintahan Raja Bone ke III La Saliyu (1424-1496 M) yang memerintah sekitar 

72 tahun di Kerajaan Bone, merintis gagasan mengenai penguasaan tanah dengan 

cara ekspansi wilayah melalui peperangan dan penggabungan wilayah dari 

kerajaan-kerajaan disekitar wilayah Kerajaan Bone. Daerah-daerah yang 

mengalami kekalahan pada waktu peperangan memberikan upeti kepada Kerajaan 

Bone, sedangkan yang sukarela menggabungkan diri, sebagai tanda persahabatan 

dan perlindungan bagi daerahnya memberikan passolo kepada Mangkau di 

Bone.76 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18 Lontarak Akkarungeng (Bone) 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (2023) 

“Iyana’e Makkalempi’e Mangkau ri Bone, na suroi Arungnge ri Katumpi 
riyasengnge La Dati mellauwi melliwi bulu ri Cina asera pulona tedong 
tenrilase, naripabellina Mangkau Makkalempi’e bulu riajanna Ladiddong. 
Tellupulo tedong naelliangngi purai kuwa nasurona monroiwi bulu’e ri 
Cina, nasuro tonna palai, nasurotonna laoiwi bulu’e ri yajanna 
Ladiddong.” 

 

75Anonim, Lontarak Akkarungeng (Bone), h. 6. 

76Andi Palloge Petta Nabba, Sejarah Kerajaan Tanah Bone (Masa Raja Pertama dan 

Raja-Raja Kemudiannya Sebelum Masuknya Islam sampai Terakhir (Gowa: Yayasan Al Muallim, 

2006), h. 324. 
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Artinya: 

“Makkalepie inilah menjadi raja di Bone, dan memerintahkan Arung di 
Katumpi yang bernama La Dati untuk membeli gunung di Cina seharga 90 
kerbau jantan, maka gunung yang berada di sebelah Barat Ladiddong itu 
pun di jual kepada Mangkau Makkalempi’e. Tiga puluh kerbau harganya, 
setelah itu, beliau meminta bawahannya menjaga gunung Cina, ia juga 
meminta memagarinya, ia juga menyuruh mengelolah gunung di sisi 
baratnya Ladiddong.”77 

Pada masa pemerintahan Ratu Bone ke IV We Benrigau (1496-1516 M), 

beliau melanjutkan usaha ayahnya Raja Bone ke III La Saliyu untuk melakukan 

ekspansi wilayah kekuasaan khusus di bidang pertanian. Misalnya, beliau 

membeli gunung untuk dijadikan lahan pertanian yang ditukarkan dengan kerbau 

sebanyak 90 ekor dan sawah ditukarnya dengan 30 ekor kerbau. Dengan 

demikian, pada masa pemerintahan We Benrigau mengalami stabilitas dalam 

negeri yang bagus, kesejahteraan rakyat terjamin, dan hasil-hasil pertanian 

melimpah.78 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19 Lontarak Akkarungeng (Bone) 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (2023) 

“Naiyya marajanana Puwatta Kerrampeluwa, silasani tappi makkunrai 
riwa awiseng, inappani laorai ri Palakka sita jajiangengngi, naiyya 
lattu’na orai ri Palakka, ritowanani ricajiyangengi, nari manari iyanaritu 
salasae nakepunangi, iyatonnaro rimanariyang pasa’e ri Palakka.” 

Artinya: 

“Ketika umur raja Kerrampeluwa memasuki masa remaja, sudah pantas 
memangku istri, beliau pun pergi ke Palakka menjumpai orang tuanya, 
ketika tiba di Palakka, beliau disambut dengan bahagia oleh orang tuanya, 
dan diberi warisan yaitu istana langkana dan pasar di Palakka.”79 

 
 

77Anonim, Lontarak Akkarungeng (Bone), h. 8-9 

78Darwas Rasyid, Latenritatta Arung Palakka dalam Konteks Sejarah Sulawesi Selatan 

(Cet. I; Ujung Pandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Sulawesi Selatan, 1994), h. 61. 

79Anonim, Lontarak Akkarungeng (Bone), h. 4. 
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Gambar 3.20 Lontarak Akkarungeng (Bone) 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (2023) 

“Nariwawana pasa’e ri Palakka, lao alau ri Bone, laoni pasa’e Palakka ri 
Bone, nakomani ri Bone tauwe mappasa.” 

Artinya: 

“Pasar Palakka kemudian dipindah ke Timur di Bone, beralih pula pembeli 
dan pedagang Palakka menuju Bone, sehingga di Bone tempat orang-orang 
berpasar.”80 

Pasar merupakan pusat kegiatan ekonomi masyarakat Kerajaan Bone. 

Pasar merupakan sumber penghasilan bagi raja dan pejabat-pejabat lainnya dari 

barang-barang yang diperjual belikan. Sumber penghasilan Kerajaan Bone juga 

berasal dari pemungutan pajak di pasar. Pemungutan pajak juga dilakukan pada 

wilayah perairan milik Kerajaan Bone dari tiap-tiap nelayan dan pedagang yang 

berlabuh tanpa terkecuali meskipun perahu milik Mangkau, dan kemudian 

diserahkan kepada Mangkau.81 

Buruh tani atau budak merupakan harta bagi Kerajaan Bone terutama 

dalam menjalankan roda perekonomian. Para bangsawan pemilik tanah 

memerintahkan para buruh tani atau budak untuk menggarap sawah dan ladang 

untuk bercocok tanam dengan sistem bagi hasil. Penyerahan passolo (sumbangan) 

dilakukan satu kali dalam setahun di istana. Setelah masuknya Islam di Kerajaan 

Bone, besarnya sumbangan sudah ditentukan dan dilaksanakan pada malam ketiga 

bulan Ramadhan.82 

 

80Anonim, Lontarak Akkarungeng (Bone), h. 5. 

81Andi Palloge Petta Nabba, Sejarah Kerajaan Tanah Bone (Masa Raja Pertama dan 

Raja-raja Kemudiannya Sebelum Masuknya Islam sampai Terakhir, h. 328. 

82Andi Palloge Petta Nabba, Sejarah Kerajaan Tanah Bone (Masa Raja Pertama dan 

Raja-Raja Kemudiannya Sebelum Masuknya Islam sampai Terakhir, h. 329. 
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C. Islam Menjelang Pemerintahan La Maddaremmeng 

1. We Tenrituppu Matinro’e ri Tallo (1602-1611 M) 

We Tenrituppu merupakan pewaris Mangkau di Bone dilantik menjadi 

Raja Bone ke-X atas kesepakatan menggantikan ayahnya (La Pattawe Matinro’e ri 

Bettung Raja Bone ke-IX).83 Di dalam Lontarak Akkarungeng ri Bone dijelaskan 

bahwa We Tenrituppu di gelari I Da Dussila dan ketika meninggal diberi gelar 

Matinro’e ri Sidenreng. 

Di dalam Lontarak Akkarungeng (Bone) dijelaskan bahwasanya We 

Tenrituppu memerintah bertepatan ketika Raja Gowa Sultan Alauddin (1593-1639 

M) membawa Islam ke Ajatappareng tetapi dihadang dan dikalahkan oleh 

pasukan Tellumpoccoe BOSOWA (Bone, Soppeng, dan Wajo). Sultan Alauddin 

kembali menyerang Pandang-pandang (Pare-pare) dan berhasil mengalahkan 

pasukan Tellumpoccoe setelah Satu tahun setelah mengalami kekalahan di 

Ajatappareng (Sidenreng, Suppa, Rappang, Sawitto, dan Alitta).84 Setelah satu 

tahun kekalahan pasukan Tellumpoccoe, kembalilah pasukan Gowa menyerang 

dan mengislamkan Soppeng dan Wajo dengan waktu berselang satu tahun. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.21 Lontarak Attoriolong ri Bone 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (2023) 

 “Nasitaung purana selleng to Wajo’e, nalao Arung Pone ri Sidenreng ma 
elo makkutanangngi akkuwanna assellengengnge, nalettu’na muwa ri 
Sidenreng, nasellenna, nateppa tonni lasa.” 

 

83Tatiek Kartikasari, Lontarak Tellumpoccoe (t.t: Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, 1992), h. 133. 

84Muhammad Amir, “Persekutuan Lima Ajatappareng di Sulawesi Selatan Abad ke-16”, 

Penelitian Sejarah dan Budaya 1, no. 2 (2015): h. 211. 
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Artinya: 

“Satu tahun orang Wajo memeluk Islam, berangkatlah Raja Bone ke 
Sidenreng mempelajari hal ikhwal agama Islam, ketika sampai di 
Sidenreng beliau masuk Islam dan pada akhirnya disana beliau terkena 
penyakit.”85 

Dijelaskan pula dalam Lontarak Attoriolong ri Bone di atas berselang satu 

tahun sesudah Wajo memeluk Islam, maka Raja Bone ke-X We Tenrituppu 

mempelajari dan memeluk Islam di Sidenreng yang saat ini dikenal dengan 

Sidrap. Keberangkatan We Tenrituppu ke Sidenreng disebabkan berasal dari 

Kedatuan Luwu yang lebih dahulu menerima Islam sebagai agama resmi 

Kedatuannya dan menyebarkan agama Islam dengan konsep tauhid dan secara 

damai. Hal ini kemungkinan didasarkan karena antara Kerajaan Bone dan 

Kedatuan Luwu memiliki kepercayaan pra Islam yang sama dengan konsep al-

Tauhid dalam Islam artinya menyatakan keesaan Allah yang kepercayaannya 

terhadap Dewata Seuwae. Kata “Dewata” tidak diartikan sebagai “Allah” seperti 

dalam Islam. Dengan demikian, adanya kesamaan konsep sehingga mudah 

mengenalkan kalimat tauhid kepada Kerajaan Bone. 

Berdasarkan peristiwa pengislaman We Tenrituppu, menurut penafsiran 

bahwasanya beliau sudah tertarik dengan Islam sebelum diserukan oleh Raja 

Gowa. Beliau meninggal setelah memeluk agama Islam di Sidenreng dan belum 

sempat mendakwahkan Islam ke Kerajaan Bone. 

Masuknya Islam Raja Bone ke-X, belum menjadi agama resmi Kerajaan 

Bone, namun merupakan sejarah penting dalam Kerajaan Bone mengenai raja 

yang pertama memeluk agama Islam adalah seorang penguasa wanita.86 

 

 

 

85Anonim, Lontarak Attoriolong ri Bone, h. 12. 

86Andi Rasdiyanah, LATOA: Lontarak Tana Bone, h. 39-40. 
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2. La Tenriruwa Sultan Adam Matinro’e ri Bantaeng (1611 M) 

La Tenriruwa merupakan penguasa di Pattiro dan Palakka. Setelah sepupu 

satu kalinya meninggal Raja Bone ke-X We Tenrituppu Matinro’e ri Sidenreng, 

maka diangkatlah beliau menjadi Raja Bone ke-XI.87 

 

 

 

 
 

Gambar 3.22 Lontarak Akkarungeng (Bone) 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (2023) 

 “La Tenriruwa, Arung Palakka akkarungenna tolai sappo sisenna 
Matinro’e ri Sidenreng, iyanae La Tenriruwa, anana ana dara seunna 
seyamanna Matinro’e ri Gucinna, Matinro’e ri Addenenna, riyasengnge 
We Lempe, nangurusiye riyasengnge La Saliyu Arung Palakka, iyana’e 
mula selleng.” 

Artinya: 

“La Tenriruwa, Arung Palakka mewarisi tahta dari sepupunya anak dari La 
Pattawe, Matinro’e di Sidenreng, La Tenri Ruwa merupakan anak dari 
saudari seibu dan sebapak Matinro’e ri Gucinna dan Matinro’e ri 
Addenenna, yaitu We Lempe dari suami bernama La Saliu Arung Palakka, 
La Tenriruwa inilah yang disebut pertama kali memeluk agama Islam.”88 

Pada masa pemerintahan Raja Bone ke-XI, ajakan Raja Gowa I 

Manngarangi Daeng Manrabiya Sultan Alauddin agar raja dan rakyat Bone 

memeluk agama baru yaitu Islam dapat diterima dengan baik oleh La Tenriruwa 

karena ajakan tersebut berdasarkan perjanjian raja-raja terdahulu yang disebut 

Perjanjian Uluada dan masa ini merupakan masa ditegakkannya agama Islam bagi 

orang Bone.89  

 

87Tatiek Kartikasari, Lontarak Tellumpoccoe, h. 134. 

88Anonim, Lontarak Akkarungeng (Bone), h. 199. 

89Rahmawati, “Islam dalam Pemerintahan Kerajaan Bone Pada Abad XVII”, Rihlah 5, no. 

1 (2017): h. 17. 
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Setelah diterima secara pribadi ajakan Raja Gowa I Manngarangi Daeng 

Manrabiya oleh Raja Bone untuk memeluk Islam, maka mulailah Sultan Adam 

Matinro’e ri Bantaeng mengajak dan membujuk rakyat Bone serta mengingatkan 

perjanjian-perjanjian raja-raja terdahulu agar meninggalkan kepercayaan nenek 

moyang dan memeluk agama Islam, tapi ditolak oleh rakyat Bone, seperti yang 

dijelaskan dalam Lontarak Akkarungeng (Bone) berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.23 Lontarak Akkarungeng (Bone) 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (2023) 

 “Makkeddani Arung Pone, iya mennang laona, iya mupesonaiyang 
paoppang palengengngi tana’e ri Bone mupasekkoriya pajung, nae, 
natanrereyangi deceng Karaengnge, madecengngi tacecca assellengeng’e, 
apa iyya uluadatta riyolo ri Karaengnge, iya lolongeng deceng, iya 
mappaita, nakkedanna Karaengnge, uwasengi deceng, enrengnge 
makkatennikku ri agamana nabi’e, makkedda toppi Karaengnge, rekko 
mutarimai adakkum, duwa mui maraja, Bone muwa enrengnge Gowa, 
napada makkasiwiyang ri Dewata Seuwae, makkeda tonni Arung Pone ri 
to Bone, rekkowaro tetarima madeceng adanna Karaengnge, 
natongengngiwi, natellomupi, tanyompa, napowatani asenna, naiyya 
rekkua tatarima madecengngi ada-ada madecenna Karaengnge 
nawelaiyangngi janci, nasorosiyangi uluada mattie, ri ewani ewaemmuwa 
asenna, muasengi teyyawa mewai, inappa tongenni ri ewa, rekkuwa 
nawelaiyangngi ada nasorokiangngi janci, samateyya manengngi to Bone 
kaddoiwi assellengnge.” 
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Artinya” 
“Arung Pone berkata: “Kalian telah menyerahkan kekuasaan untuk 
menjalankan pemerintahan Tanah Bone, telah memayungiku, namun kini 
Karaeng akan menegakkan kebaikan bagi kita, baik kiranya kalian 
memeluk agama Islam, sebab dahulu kita telah membuat perjanjian dengan 
Karaeng bahwa, “Barang siapa yang melihat kebaikan, maka dialah yang 
memberikan petunjuk”. Karaeng telah menyampaikan bahwa, aku mengira 
sebuah cahaya kebaikan manakala aku berpegang kepada agama Nabi. 
Karaeng juga berkata: “Apabila kalian menerima tawaranku, maka dualah 
yang besar yaitu Bone dan Gowa, bersama-sama menyembah kepada 
Tuhan Yang Maha Esa. Berkatalah Arung Pone kepada rakyatnya: 
“Apabila kita tidak menerima baik ucapan Karaeng Gowa padahal beliau 
menyampaikan kebenaran, kemudian beliau akan menyerang dan 
menaklukkan kita, maka kita menjadi budak. Jika kita menerima ajakan 
baik Karaeng Gowa lantas dia berkhianat dan tidak menepati perjanjian, 
maka itu artinya kita melawannya, jangan kira aku tidak mau melawannya, 
kita akan melawann sekuat tenaga apabila ia mengingkari perjanjian. 
Namun, orang Bone bersepakat menolak memeluk agama Islam.”90 

Penolakan untuk menerima agama Islam tidak hanya dilakukan oleh rakyat 

Bone, tetapi juga dilakukan oleh Ade’ Pitu. Tidak semua rakyat Bone menolak 

Islam karena masyarakat yang disekitar Kerajaan Bone sudah lama bersentuhan 

dengan agama Islam. Melihat keadaan rakyat Bone yang berbeda pilihan dengan 

Raja Bone, maka Raja Bone mengambil tindakan untuk meninggalkan tempatnya 

(istana Kerajaan Bone di Watampone) menuju ke Pattiro dengan diikuti oleh 

orang-orang kepercayaannya. Ketika sampai di Pattiro, muncul keinginan La 

Tenriruwa Raja Bone Sultan Adam Matinro’e ri Bantaeng untuk mengajak orang-

orang di Pattiro memeluk Islam dengan harapan Islam dapat diterima penduduk 

disana, tetapi orang-orang di Pattiro juga menolak ajakan La Tenriruwa.91 Setelah 

penolakan yang dilakukan oleh rakyat Bone, La Tenriruwa merasa mawas diri dan 

tidak ditaati oleh rakyatnya sehingga dia kembali ke singgasanannya di Pattiro dan 

menemui keluarganya. 

Saat Raja Bone berada di Pattiro, rakyat Bone bersama Ade’ Pitu 

melakukan musyawarah untuk menurunkan La Tenriruwa dari tahtanya sebagai 

 

90Anonim, Lontarak Akkarungeng (Bone), h. 35-36. 

91La Side, Lontara Petta Malampe’e Gemme’na, Terj. Ahmad Saransi, Arung Palakka 

Sang Pembebas, h. 3. 
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Raja Bone karena menyetujui Islam masuk di Kerajaan Bone. Adanya perselisihan 

paham antara raja dan rakyat bersama Ade’ Pitu membuat La Tenriruwa 

memerintah di Kerajaan Bone dengan masa yang paling singkat yaitu tiga bulan.92 

Rakyat Bone tidak meragukan Islam. Akan tetapi, penolakan terhadap Islam 

didasarkan karena cara yang dilakukan Raja Gowa dalam menyiarkan Islam di 

Kerajaan Bone disertai kekerasan sehingga rakyat Bone curiga adanya keinginan 

Raja Gowa untuk memperluas kekuasaannya atau menguasai Kerajaan Bone 

melalui syiar Islam, dan ketika musuh (Gowa) mendatangi Kerajaan Bone, La 

Tenriruwa memilih pergi ke Pattiro sehingga rakyat Bone mengira mereka tidak 

disukai oleh rajanya sendiri. 

Setelah La Tenriruwa diturunkan tahtanya di Kerajaan Bone oleh Ade’ 

Pitu, maka beliau mendatangi Karaeng Gowa di Pallette dengan tujuan untuk 

mengucapkan kalimat syahadat. Seperti yang dijelaskan dalam Lontarak berikut: 

 

 

 

 

Gambar 3.24 Lontarak Akkarungeng (Bone) 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (2023) 

 “Makkeddani Karaengnge ri Puwatta, assahadano naiyyatonnatu 
sikuwae muttama sahada, Bone temmuonroi makke Puwang, Gowa 
teppoatao, metteni Puwatta, makkedda sahadaememenna Karaeng 
kulowang mai.” 

Artinya: 

“Karaeng Gowa berkata kepada Puwatta (La Tenriruwa): “Bersyahadatlah, 
apabila engkau telah mengucapkan kalimat syahadat, maka bukanlah Bone 
menjadi tempat pertuanmu dan Gowa tidak memperbudakmu. Kemudian, 
Puwatta berkata: “Syahadatlah yang menjadi tujuanku datang kemarin 
Karaeng.93” 

 

92La Side, Lontara Petta Malampe’e Gemme’na, Terj. Ahmad Saransi, Arung Palakka 

Sang Pembebas, h. 1. 

93Anonim, Lontarak Akkarungeng (Bone), h. 37. 
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La Tenriruwa selesai mengucapkan kalimat syahadat maka terciptalah 

kesepakatan yang isinya saling membantu jika di antara keduanya mengalami 

masalah. Setelah pertemuan di Pallette, La Tenriruwa kembali ke Pattiro dan 

serangan Gowa pun dimulai terhadap Kerajaan Bone yang menolak ajakan Raja 

Gowa untuk memeluk agama Islam. 

Puwatta Matinro’e ri Bantaeng meninggalkan negeri Bone setelah diusir 

oleh orang Bone karena dianggap sebagi pencetus penyerangan yang dilakukan 

oleh pihak Gowa terhadap orang Bone sampai terjadi pembakaran rumah-rumah 

penduduk mengakibatkan Bone ditaklukkan, orang-orang Bone mengucapkan 

kalimat syahadat menerima Islam dengan penuh keraguan, serta menjadi daerah 

palili dari Gowa. Beliau tinggal di Tallo dan memperdalam agama Islam pada 

Datuk ri Bandang dan diberi nama Sultan Adam. Kemudian, memilih Bantaeng 

sebagai tempat tinggal menetapnya sampai akhirnya wafat. Maka diberilah gelar 

anumertanya Matinro’e ri Bantaeng. Dialah raja di Kerajaan Bone yang pertama 

kali memeluk agama Islam dengan mengucapkan syahadat. Agama Nabi lebih 

dipilihnya daripada tahta di Kerajaan Bone, sehingga Keislaman beliau tidak 

dapat dianggap remeh.94 

Penerimaan Islam yang dilakukan oleh La Tenriruwa karena beliau 

menganggap bahwa ajakan Raja Gowa tentang Islam merupakan kebaikan dan 

untuk menghindari kehancuran Kerajaan Bone. Karena beliau mengetahui apabila 

seruan Raja Gowa ditolak maka akan tercipta peperangan dan Kerajaan Bone akan 

mengalami kekalahan akibat tidak mampu menandingi kekuatan Kerajaan Gowa. 

 

 

 

94La Side, Lontara Petta Malampe’e Gemme’na, Terj. Ahmad Saransi, Arung Palakka 

Sang Pembebas, h. 7. 
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3. La Tenripale Sultan Abdullah Matinro’e ri Tallo (1611-1631 M) 

La Tenripale merupakan anak dari Raja Bone ke-VIII La Icca Matinro’e ri 

Addenenna. Ia menggantikan sepupunya Raja Bone ke-XI La Tenriruwa menjadi 

Raja Bone ke-XII. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.25 Lontarak Akkarungeng (Bone) 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (2023) 

 “Iyanae Arung ri Bone, nallumpasi parimeng apinna riyasengnge uraga 
ri to Bone, apa deppa natattimpa atinna to Bone tarimai madecengi 
asellengenge, aga naiyyana’e Mangkau  ri Bone, nasiturusi to Bone 
napaewai paimeng to Bone ri Musu Sellengnge, nari tellosi paimeng to 
Bone ri Karaengnge Gowa, iyakiya tenriyala sebbukatinna, tenriyala 
rebba batena, tenritippato nattanrona to Bone, naiyya purana 
manynyompa to Bone ri pasahada matoni, aga naripatudang palilina, iya 
maneng purana ri pasahada, tarimai assellengange, naiyya purana ri 
pasahada to Bone sipalili, lisu tonni Karaengnge ri wanuwanna.” 

Artinya: 

“Inilah masa beliau sebagai Raja Bone, api peperangan menyala lagi, 
karena hati rakyat Bone belum terbuka menerima Islam dengan baik pada 
masa pemerintahan La Tenripale, rakyat Bone bersepakat bangkit kembali 
melakukan perlawanan dalam perang Islam, negeri Bone dibakar lagi oleh 
Karaeng Gowa, namun pusakanya belum direbut, begitupun bendera 
pusakanya, dan rajanya pun tidak ditawan oleh Gowa, setelah rakyat Bone 
mengucapakan janji, kemudian mengucapkan syahadat, maka ditetapkan 
Bone sebagai palili, setelah seluruh orang Bone mengucapkan syahadat 
untuk menerima Islam, maka Karaeng kemudian pulang ke negerinya.”95 

Dijelaskan dalam Lontarak di atas bahwa La Tenripale memimpin kembali 

rakyat Bone dalam musu selleng (perang keislaman) untuk menentang syiar Islam 

yang dilakukan Kerajaan Gowa. Akan tetapi, kekuatan dari Kerajaan Gowa 

berhasil mematahkan serangan dari Kerajaan Bone. Sejak peristiwa itu Bone 

 

95Anonim, Lontarak Akkarungeng (Bone), h. 45. 
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menjadi daerah taklukan Gowa dan secara resmi pun Islam diterima di Kerajaan 

Bone pada tanggal 23 November 1611 H.96 Islam masuk di Bone dibawah tekanan 

politik dan militer Gowa. Hal ini ditandai dengan mengundang seluruh Arung 

Palili untuk mengucapkan kalimat syahadat sebagai bukti bahwa Islam telah 

diterima di Kerajaan Bone secara formal.97 Setelah seluruh orang Bone 

mengucapkan kalimat syahadat, maka Karaeng Gowa pulang ke negerinya karena 

merasa tugasnya sudah selesai. 

Setelah Puwatta La Tenripale menerima Islam, dalam waktu satu tahun ia 

sering ke Makassar (Tallo) belajar dan memperdalam Islam di Datuk ri Bandang 

dan puwatta diberi nama Islam Sultan Abdullah. Suatu hari ketika berada di Tallo, 

beliau tiba-tiba jatuh sakit. Penyakitnya itulah yang membawa ajalnya. Ia 

dimakamkan di Tallo dan diberi gelar anumertanya Matinro’e ri Tallo. 

Menurut penulis, keislaman sepupunya La Tenriruwa yaitu Matinro’e ri 

Sidenreng masih diragukan karena tidak ada sumber yang menjelaskan ia 

mengucap kalimat syahadat sebelum meninggal. Sedangkan pada pemerintahan 

La Tenriruwa Matinro’e ri Bantaeng dan La Tenripale Matinro’e ri Tallo 

merupakan masa dimana Islam diterima dengan penuh keraguan, namun secara 

resmi penerimaan Islam ditandai dengan pengucapan kalimat syahadat oleh kedua 

raja Bone tersebut seperti yang dijelaskan dalam Lontarak Akkarungeng (Bone) 

disusul para penguasa daerah-daerah palili dan rakyat Bone. 

Setelah Islam resmi diterima di Kerajaan Bone, para raja menggunakan 

gelar “Sultan” di depan namanya. Namun, terdapat tiga raja yang tidak memakai 

gelar “Sultan”, yaitu La Panaongi (1721-1724 M), La Pawawoi (1895-1905 M), 

 

96Muslihin Sultan, Petta Kalie Bone (Cet. I; Gowa: Yayasan Al-Muallim, 2011), h. 21. 

97Nasruddin, “Peranan Raja La Maddaremmeng dalam Penyebaran Islam di Bone”, 

Adabiyah 14, no. 1 (2014): h. 79. 
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dan La Pabentteng (1946-1950 M).98 Tidak ditemukannya sumber tertulis maupun 

tidak tertulis perihal tidak diberikannya gelar “Sultan” pada awal nama ketiga raja 

tersebut.

 

98Ridhwan, Pendidikan Islam Masa Kerajaan Bone: Sejarah, Akar dan Corak Keilmuan 

serta Peranan Kadi (Cet. I; t.d: Unimal Press, 2016), h. 62. 
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BAB IV 

STRATEGI DAN HASIL PERJUANGAN LA MADDAREMMENG 

DALAM MENGEMBANGKAN ISLAM DI KERAJAAN BONE 

A. Strategi La Maddaremmeng dalam Mengembangkan Islam di Kerajaan 

Bone 

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos/strategia, gabungan 

dari kata stratos berarti militer dan ag berarti memimpin, yang artinya ilmu untuk 

menjadi seorang pemimpin atau jendral. Istilah strategi mula-mula digunakan 

dikalangan militer dan diartikan sebagai seni dalam merancang peperangan yang 

erat kaitannya dengan gerakan pasukan perang yang dipandang paling 

menguntungkan untuk memperoleh kemenangan.1 Menurut Quinn, strategi adalah 

rencana yang menggabungkan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan 

rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh.2 

Strategi merupakan kumpulan keputusan dan langkah dalam peluang dan 

tantangan yang dihadapi yang ditujukan untuk mencapai tujuan dengan 

menyesuaikan sumber daya suatu kelompok.3 Strategi merupakan alat untuk 

mencapai suatu tujuan. 

Setelah Islam diterima di Kerajaan Bone, raja-raja Bone antusias belajar 

agama Islam dan menerapkannya, akan tetapi belum diterapkan sesuai dengan 

syariat Islam di wilayah Kerajaan Bone. Oleh karena itu, La Maddaremmeng 

Sultan Muhammad Saleh melakukan pembaruan ketika menduduki tahta Kerajaan 

 

1Mohammad Asrori, “Pengertian, Tujuan dan Ruang Lingkup Strategi Pembelajaran”, 

Madrasah 5, no. 2 (2013): h. 164. 

2Eris Juliansyah, “Strategi Pengembangan Sumber Daya Perusahaan dalam Meningkatkan 

Kinerja PDAM Kabupaten Sukabumi”, Ekonomak 3, no. 2 (2017): h. 21. 

3Mudrajad Kuncoro, Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif (Jakarta: 

Erlangga, 2006), h. 12. 
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Bone selama 13 tahun, khususnya dalam mengembangkan Islam di Kerajaan 

Bone. La Maddaremmeng (1631-1644 M) dikenal sangat fanatik terhadap Islam 

dan berupaya menjalankan secara murni di tengah masyarakat.4 

Dalam upayahnya untuk mengembangkan Islam di Kerajaan Bone, La 

Maddaremmeng menyusun strategi dalam berbagai bidang, sebagai berikut: 

1. Ekspansi Wilayah 

Terdapat lima pandangan mengenai politik. Pertama, upaya-upaya warga 

negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, segala hal yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga, kegiatan yang terencana dalam 

memilih dan membentengi kekuasaan dalam masyarakat. Keempat, kegiatan yang 

berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Kelima, sebuah 

konflik dalam rangka mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.5 

Menurut penulis, dari kelima pandangan mengenai politik yang berkaitan 

dengan politik ekspansi wilayah yang dilakukan La Maddaremmeng adalah 

pandangan ketiga yang menyatakan kegiatan yang terencana dalam memilih dan 

membentengi kekuasaan dalam masyarakat. Pandangan tersebut merujuk pada 

pendapat Robson yang menyatakan penggunaan kegiatan politik sebagai sarana 

perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, melaksanakan 

kekuasaan, dan mempengaruhi pihak lain.6 

 

 

 

Gambar 4.1 Lontarak Akkarungeng (Bone) 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (2023) 

 

4Muhammad Idris Patarai, Arung Palakka Sang Fenomenal (Cet. I; Makassar: De La 

Macca, 2016), h. 3. 

5Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 2. 

6Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 7. 
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 “Iyatona’e Mangkau ri Bone, na palowangngi tanae ri Bone, 
napasakkariwi batae ri Bone, na pangesa alau’i, na pangesa maniyangi.” 

Artinya: 

“Inilah Raja Bone (La Maddaremmeng) yang memperluas wilayah Bone, 
menggeser ruang benteng di Bone ke arah timur dan selatan.”7 

Ekspansi berarti “memperluas atau mengembangkan”.8 Ekspansi adalah 

suatu proses meningkatkan atau memperluas suatu bisnis, tempat dan sebagainya. 

Ekspansi wilayah adalah strategi yang digunakan suatu negara atau kerajaan untuk 

memperluas daerah kekuasaannya. 

Pada masa pemerintahan La Maddaremmeng Islam dikalangan masyarakat 

Bone sudah menyeluruh. La Maddaremmeng sangat fanatik dalam ajaran agama 

Islam atau dikenal seorang raja yang sangat taat dan patuh dalam melaksankan 

syariat Islam.9 Sifat fanatik tersebut dipengaruhi oleh Kerajaan Gowa. 

Menurut penulis, perluasan daerah yang dilakukan oleh La 

Maddaremmeng Matinro’e ri Bukaka, selain memperluas wilayah, sekaligus akan 

memperkuat pertahanan Kerajaan Bone. Bertambahnya kekuatan dan wilayah 

Kerajaan Bone menjadi modal utama La Maddaremmeng Sultan Muhammad 

Saleh dalam menyiarkan dan mengembangkan Islam dalam wilayah Kerajaan 

Bone maupun ke kerajaan-kerajaan tetangganya, seperti Wajo, Soppeng, 

Sidenreng, dan sebagainya agar Islam dijalankan secara teguh. Karena, dengan 

kekuasaan dan pertahanan yang kuat membuat La Maddaremmeng disegani dan 

ditakuti oleh kerajaan-kerajaan tetangganya. 

 

 

 

 

7Anonim, Lontarak Akkarungeng (Bone) (Diterbitkan dengan Biaya Pemerintah Daerah 

Tingkat I Sulawesi Selatan, 1985), h. 49. 

8Muh. Luthfi Arrohman, Kompetensi Kognitif Geografi (t.d: Guepedia, 2022), h. 173. 

9La Side, Lontara Petta Malampe’e Gemme’na, Terj. Ahmad Saransi, Arung Palakka 

Sang Pembebas (Cet. I; Jakarta: Pustaka Sawerigading, 2014), h. 10. 
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2. Mengembangkan Struktur Kerajaan Bone 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Lontarak Latoa 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (2023) 

 “Makkeddatoppi To Riyolo’e, eppa mui uwangenna pedecengi tana, 
iyamani nagenne lima mpuwangeng, narapi mani asellenge, naripaittama 
tonna sara’e.” 

Artinya: 

“Berkata To Riolo (orang zaman dahulu): “hanya empat macam yang 
memperbaiki negara, itupun cukup lima ketika datang Islam, ditambahlah 
dengan sara (syariat Islam) (pada masa pemerintahan La 
Maddaremmeng).” 10 

Pada masa pemerintahan raja Bone ke XIII La Maddaremmeng Sultan 

Muhammad Saleh Matinro’e ri Bukaka (1631-1644 M), mengatur struktur 

pemerintahan di dalam Kerajaan seperti adanya Ade Pitu dan Bissu beserta 

fungsinya dengan membentuk lembaga Sara untuk pertama kali di Kerajaan Bone 

setelah 28 tahun setelah Islam diterima di Kerajaan Bone.11 

Lembaga Sara atau Parewa Sara (Pejabat Syariat) dibentuk dengan tujuan 

untuk mengembangkan struktur Kerajaan Bone dengan memasukkan unsur-unsur 

Islam. Pejabat tertinggi pada lembaga Sara disebut Kadhi. Seorang kadhi dipilih 

berdasarkan abbatireng atau keturunan bangsawan dan keahlian dibidang hukum 

syariat. Kadhi pertama di Kerajaan Bone adalah Faqih Amrullah seorang cucu 

Sultan Abdullah Awwalul Islam Raja Tallo dan Mangkubumi Kerajaan Gowa. 

 

10Anonim, Lontarak Latoa (dalam B. F. Matthes, Boegineesche Chrestomathie, jilid 2 

(Amsterdam: Batavia Landsdrukkerij, 1872), h. 9. 

11Ridhwan, Pendidikan Islam Masa Kerajaan Bone: Sejarah, Akar dan Corak Keilmuan 

Serta Peranan Kadi (Cet. I; t.d: Unimal Press, 2016), h. 28-38. 
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Kadhi termasuk bagian dari struktur Kerajaan Bone yang memegang fungsi 

sebagai penegak hukum Islam, mengatur persoalan muamalah islamiyah, dan 

dakwah Islam di wilayah Bone. 12 

Sebelum Islam pangadereng terdiri empat bagian seperti yang dijelaskan 

dalam Lontarak Latoa yakni ade’, bicara, rapang, dan wari. Setelah Islam diterima 

di Kerajaan Bone, maka pada masa pemerintahan La Maddaremmeng dibentuklah 

unsur terbaru pangadereng yang disebut Sara. Kadhi termasuk dalam unsur sara 

dan dalam sistem pangadereng diangkat beberapa aparat-aparat bawahannya 

seperti seorang imam, khatib, bilal dan doja.13 Keempat aparat ini bertugas di 

daerah-daerah palili. Para pejabat agama ini bertugas melayani upacara-upacara 

ritual, perkawinan, perceraian, dan pembagian harta warisan. 14 Lembaga Sara 

memperoleh gelar bangsawan Petta Kalie, Petta Imam, dan Puang Doja.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Lontarak Akkarungeng (Bone) 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (2023) 

 

12Muslihin Sultan, Petta Kalie Bone (Cet. I; Gowa: Yayasan Al-Muallim, 2011), h. 21-22. 

13Sagimun, Sultan Hasanuddin: Ayam Jantan dari Ufuk Timur (Jakarta: Balai Pustaka, 

2021), h. 33.  

14Abu Hamid, dkk, Sejarah Bone (Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Bone, 2007), h. 129. 

15Nasruddin, “Peranan Raja La Maddaremmeng dalam Penyebaran Islam di Bone”, 

Adabiyah 14, no. 1 (2014): h. 82. 
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 “Iyatonnae Mangkau ri Bone, na massole riyagelli, temmassole’e, 
nasuroni massole ri Pattiro nateya, appa mangiwi suroi Ade Pitu’e 
massole ade’e ri Bone, naiyya napowada, Ade Pitu’e ri Bone silaong lilie, 
makedda, magi na idi mukekellaitu masole? nengkatu cajiyangekko ri 
Pattiro lebbi riyolo musuro massole, appa iyatu cajiyangekko kaminang 
maega atanna ri Tana’e ri Bone. Appa nasuro tongengni indonna 
massole.” 

Artinya: 

“Inilah Mangkau di Bone (La Maddaremmeng) sangat saleh (alim). Beliau 
tidak menyukai orang yang tidak saleh dan memerintahnya agar menjadi 
orang yang saleh. Ia juga menghimbau rakyat di Pattiro, tetapi ditolak. Ia 
(La Maddaremmeng) putus asa menghimbau Ade Pitu untuk menjadi 
orang yang saleh. Akan tetapi, berkata Dewan Adat dan daerah palili: 
“Mengapa Anda memaksa kami menjadi orang yang saleh? orang tuamu 
(ibu) di Pattiro yang lebih utama engkau himbau menjadi orang yang 
saleh, ibumu di Pattiro yang memiliki banyak budak di Bone. Maka La 
Maddaremmeng menyuruh ibunya untuk beribadah”16 

3. Memerdekakan Budak dan Persamaan Hak 

Budak artinya hamba atau jongos. Sedangkan perbudakan merupakan 

segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk dipekerjakan demi 

kepentingan orang lain atau orang bangsawan dengan upah yang tidak sesuai 

bahkan tanpa diberi upah.17 Perbudakan adalah keadaan seseorang untuk 

melakukan suatu pekerjaan di bawah seorang pemimpin dan berkewajiban hanya 

melaksanakan pekerjaan dari perintah tuannya. Budak merupakan tingkatan 

terendah dalam pandangan sosial dan politik.18 

Perbudakan dijelaskan dalam QS Al-Balad/90: 12-13, sebagai berikut: 

 ﴾۱۲﴿ِِةِ بمقِمِعمِاالِ ممِِىكمِرمِدِ امِِِآممِومِ
 ﴾۱۳﴿ِِةِ بمِق مرِمِِِكِ فمِ

Terjemahnya: 

12. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar? 

 

16Anonim, Lontarak Akkarungeng (Bone), h. 49. 

17Abdul Hakim Wahid, “Perbudakan dalam Pandangan Islam Hadith and Sirah 

Nabawiyyah: Textual and Contextual Studies”, NUANSA 8, no. 2 (2015): h. 142. 

18Fatma, dkk, “Perbudakan di Kerajaan Bone pada Masa Pemerintahan Raja La 

Maddaremmeng: 1631-1644”, Idea of History 3, no. 2 (2020): h. 46. 
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13. (Yaitu) melepaskan perbudakan (hamba sahaya).19 

Ayat pertama mengisyaratkan pentingnya menelusuri jalan mendaki 

(sulit). Sedangkan ayat berikutnya memberikan gambaran tentang jalan itu adalah 

pelepasan budak yakni memerdekakan budak atau membebaskan orang yang 

terlilit oleh kesulitan atau penganiayaan.20  

Rasulullah Saw menciptakan sebuah tradisi yang disebut “Pemerdekaan 

Budak”, bertepatan dengan munculnya gerhana. Ketika muncul gerhana maka 

banyak budak yang terbebaskan.21 Hal ini terdapat dalam hadis, sebagai berikut: 

ِأمِِتِ ن بِ ِِاءمِس مِأمِِنِ عمِ ِ النِ ِرمِممِ:ِأمِتِ المِقمِا،ِممِهِ ن ِ عمِِاللِ ِيمِضِ رمِِرِ كِ ِبمِب  ِِةِ اقمِتمِلعمِبِِ ِممِلِ سمِومِِهِ ي لِمِعمِِىِاللِ لِ صمِِبِ  ِفِ وِ سِ كِِ فِ 
 ﴾اخرجهِالبخاري﴿ِِسِ مِ الشِ 

Terjemahnya: 

Dari Asma binti Abi Bakr radhallahu ‘anhuma, mengatakan: “Rasulullah 
memerintahkan pada saat terjadi gerhana matahari, agar kami 
memerdekakan budak.” 22(HR. Bukhari) 

 
ِأمِِتِ ن بِ ِِاءمِس مِأمِِنِ عمِ ِنِ كِ ِ:تِ المِقمِ ا،ممِهِ ن ِ عمِِاللِ ِيمِضِ رمِِرِ كِ بمِِب  هِرجاخ﴿ِةِ اقمِتمِلعمِبِِ ِوفِ سِ الِ ِدمِن عِِ ِرِ ممِؤِ ن ِ ا

ِ﴾البخاري
Terjemahnya: 

Dari Asma binti Abi Bakr radhallahu ‘anhuma, mengatakan: “Kami 
diperintahkan untuk memerdekakan (budak) pada saat terjadi gerhana 
bulan”.23 (HR. Bukhari) 

Hadirnya perbudakan dalam Kerajaan Bone memperkuat status sosial para 

bangsawan. Banyaknya budak yang dimiliki seorang bangsawan menjadi tolak 

ukur tentang tingginya status seorang bangsawan (tuan) sehingga para bangsawan 

berlomba-lomba dalam memperbanyak kepemilikan budak. Ibu La 

 

19Achmad R. Hidayat, Al-Qur’anul Karim Tafsir Per Kata Tajwid Kode (Cet. V; Jakarta: 

al fatih, 2013), h. 594. 

20M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, vol. 

15. (Cet. III; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 279. 

21Abdul Hakim Wahid, “Perbudakan dalam Pandangan Islam Hadith and Sirah 

Nabawiyyah: Textual and Contextual Studies”, h. 148. 

22Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari (Juz. III; Beirut: Dar al-Fikr, 

1993), h. 144. 

23Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, h. 144. 
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Maddaremmeng Matinro’e ri Bukaka memiliki banyak budak seperti yang 

dijelaskan dalam Lontarak Akkarungeng (Bone). 

Kedudukan manusia dalam Islam adalah sama dan Islam mengajarkan 

untuk berbuat adil terhadap sesama manusia.24 Stratifikasi sosial dalam Islam 

hanya dapat dilihat dan dinilai dari segi ketaatan beribadah seseorang. Kondisi 

para budak di Kerajaan Bone tidak mendapat perlakuan sesuai dengan Hak Asasi 

Manusia (HAM) dan para budak tidak mendapat upah dari hasil pekerjaanya, 

sehingga Sultan Muhammad Saleh Matinro’e ri Bukaka (La Maddaremmeng) 

membebaskan para budak di Kerajaan Bone dengan berpedoman pada al-Qur’an 

dan Hadis. Arung Pone Sultan Muhammad Saleh membebaskan seluruh budak 

belian, budak karena utang dan sebagainnya, kecuali budak turun-temurun atau 

warisan, tetapi harus mendapat perlakuan adil.25 Pada masa pemerintahan La 

Maddaremmeng, beliau tidak membeda-bedakan masyarakat Bone menurut 

stratifikasi sosialnya. 

4. Menghilangkan Keyakinan Nenek Moyang 

Sistem Kepercayaan dalam analisis antropologi agama adalah suatu aspek 

kepercayaan sebelum datangnya Islam yang telah dimiliki oleh masyarakat 

Bugis.26 Sistem kepercayaan adalah pedoman hidup yang diyakini suatu 

masyarakat dalam menjalankan kehidupan sosial agamanya.27 Menurut 

Koentjaraningrat, sistem kepercayaan suatu agama berasal dari gagasan manusia 

yang absolut tentang wujud dari alam ghaib dan wujud kekuatan-kekuatan 

 

24Nurul Husna, “Kasta dalam Hukum Pidana Islam (Tinjauan dalam Al-Qur’an dan 

Hadits)”, LEGALITE 3, no. 1 (2018): h. 45. 

25Fatma, dkk, “Perbudakan di Kerajaan Bone pada Masa Pemerintahan Raja La 

Maddaremmeng: 1631-1644”: h. 52. 

26Nasruddin, “Peranan Raja La Maddaremmeng dalam Penyebaran Islam di Bone”, 

Adabiyah 14, no. 1 (2014): h. 83. 

27Deni Miharja, “Sistem Kepercayaan Awal Masyarakat Sunda”. Al-AdYaN 10, no. 1 

(2015): h. 19. 
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ghaib.28 Sistem kepercayaan nenek moyang merupakan suatu kepercayaan yang 

dianut manusia pada masa jahiliyyah diberbagai daerah seperti di Sulawesi 

Selatan, termasuk wilayah Bone. 

Islam telah resmi diterima oleh raja, bangsawan dan masyarakat di 

Kerajaan Bone pada tahun 1611 M. Meskipun hal demikian, keyakinan nenek 

moyang masih melekat pada rakyat Bone. Masyarakat Bone masih meyakini 

adanya kekuatan tersembunyi pada benda-benda mati dan adanya kekuatan ghaib 

di semua tempat yang dipercaya bisa membantu mereka dalam segala hal.29 

Melihat kondisi itu, dijelaskan dalam Lontarak Akkarungeng (Bone) pada masa 

pemerintahan La Maddaremmeng raja ke XIII Bone yang dikenal sangat taat 

menjalankan syariat Islam dan tidak menyukai orang yang tidak beribadah, 

memerintahkan agar para bangsawan, masyarakat Bone, dan bahkan orang tuanya 

sendiri yaitu ibunya yang bernama We Tenrisoloreng Makkalaruwe Datu Pattiro 

agar taat beribadah dan meninggalkan kemusyrikan. Salah satu contohnya yaitu, 

dalam tradisi mappano’. Sesajen yang dibawa ke sungai biasanya disebut 

mappano’ (persembahan ke laut atau sungai). Adapun persembahan yang dibawa 

ke pegunungan biasanya diletakkan di dekat batu-batu besar, pohon-pohon tua 

yang besar, dan sumber air panas.30 

La Maddaremmeng Matinro’e ri Bukaka menganut ajaran thariqah atau 

tarekat yang radikal31 saat memerdekakan ata (hamba sahaya) dan menghilangkan 

kemusyrikan. Thariqah berarti jalan, cara, atau metode. Sedangkan menurut sufi 

 

28Koentjaraningrat, Sejarah Teori Antropologi I (Jakarta: UIN Press, 1987), h. 80. 

29Ridwan Hasan, “Kepercayaan Animisme dan Dinamsme dalam Masyarakat Islam 

Aceh”, MIQOT 36, no. 2 (2014): h. 284. 

30Hasaruddin, dkk, “Islamization in Sinjai in the 17th Century: The Arrival of Islam and 

Social Change”, Al-Shajarah 23, no. 2 (2018): h. 348. 

31Andi Rasdiyanah, LATOA: Lontarak Tana Bone (Cet. I; Makassar: Alauddin University 

Press, 2014), h. 40. 
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adalah perjalanan menuju Allah swt yang ditempuh dengan cara memperbanyak 

amalan-amalan lahir dan batin.32 Tarekat merupakan bagian dari ajaran ilmu 

tasawuf. Tarekat dianggap bid’ah oleh banyak orang, akan tetapi tarekat 

merupakan pelaksanaan dari aturan-aturan syariat Islam yang sahih atau sah.33 

La Maddaremmeng dalam menerapkan syariat Islam di Kerajaan Bone 

mendapat pencerahan dari Syekh Yusuf al-makassari, sehingga beliau dianggap 

menganut tarekat khalwatiyah (wawancara dengan Khaidir Sirajuddin, 24 Oktober 

2022). Tarekat khalwatiyah berasal dari kata khalwaf yang berarti menyendiri 

untuk merenung.34 Tarekat khalwatiyah di Indonesia dianut oleh suku bugis abad 

ke-XVII, dibawa pertama kali ke Indonesia yang oleh Syekh Yusuf al-makassari 

al-Khalwati35 pada tahun 1670 M.36 Tarekat ini memiliki ajaran-ajaran dasar, 

yaitu yaqza, taubah, inabah, tafakkur, i’tisam, firar, riyadah, tasyakur, dan 

sima’.37 

Dari sumber-sumber yang peneliti dapat tentang ajaran yang dianut oleh 

La Maddaremmeng dianggap tidak jelas, meragukan, dan tidak kuat. Di dalam 

buku Andi Rasdiyanah yang berjudul LATOA: Lontarak Tana Bone hanya 

menjelaskan bahwasanya La Maddaremmeng menganut ajaran tarekat tetapi tidak 

dijelaskan tentang nama tarekat yang diikuti. Sedangkan pendapat tentang tarekat 

khalwatiyah yang diikuti La Maddaremmeng dianggap meragukan karena tarekat 

 

32Ummu Kalsum Yunus, Ilmu Tasawuf (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 80. 

33Arminn Tedy, “Tarekat Mutabaroh di Indonesia (Studi Tarekat Shiddiqiyyah dan 

Ajarannya), El-Afkar 6, no. 1 (2017): h. 31-32. 

34Mukhamad Anieg, “Fase Perkembangan Tarekat”, DIDAKTIKA ISLAMIKA 12, no. 2 

(2021): h. 69. 

35Arminn Tedy, “Tarekat Mutabaroh di Indonesia (Studi Tarekat Shiddiqiyyah dan 

Ajarannya): h. 34. 

36Muhammad Anas, Tarekat Khalwatiyah di Sebatik (Sejarah Perkembangan dan 

Kontribusinya Terhadap Masyarakat Sebatik (Cet.I; Jawa Timur: CV. Madza Media, 2018), h. 21-

22. 

37Mukhamad Anieg, “Fase Perkembangan Tarekat”: h. 69.-70 
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ini ada sesudah berakhirnya masa jabatan La Maddaremmeng, hal ini dilihat dari 

tahun pertama kali tarekat ini ada di Indonesia (1670 M) dan masa pemerintahan 

Matinro’e ri Bukaka di Kerajaan Bone (1631-1644 M). 

Sumber-sumber sejarah Bugis lainnya tidak ada yang menyebutkan ajaran 

yang dianut oleh La Maddaremmeng. Menurut penulis, ajaran Islam yang 

menekankan pada syariat Islam dibawa oleh para saudagar Arab atau Jawa pada 

waktu itu, namun tidak ditemukan sumber yang sahih. Akidah Wali Songo adalah 

Ahlussunnah dan fikihnya mengikuti mazhab Imam Syafi’i. Sanad mazhab dan 

pemikirannya dari leluhurnya yang banyak berasal dari Hadramaut, Yaman, yang 

bermazhab Syafi’i.38 Sunan Giri adalah salah satu dari Wali Songo yang 

memegang peranan penting dalam proses islamisasi, khususnya di pulau Jawa.39 

Sunan Giri merupakan guru dari Datuk ri Bandang (Abdul Makmur dengan gelar 

Khatib Tunggal), seorang yang menyebarkan agama Islam di Sulawesi Selatan. 

Datuk ri Bandang dalam mengajarkan Islam ia mengunjungi daerah-daerah yang 

melakukan perbuatan yang dilanggar oleh Allah swt, dengan menekankan 

pemahaman kepada hukum-hukum syariat.40 Strategi dakwah Datuk ri Bandang 

sama dengan yang dilakukan oleh Wali Songo. Faqih Amrullah adalah murid dari 

Datuk ri Bandang sekaligus guru dari Raja Bone ke-XIII La Maddaremmeng. Jika 

ditelusuri dari silsilah gurunya dan pendekatan dakwah yang digunakan menurut 

penulis, Raja Bone ke-XIII La Maddaremmeng Sultan Muhammad Saleh 

Matinro’e ri Bukaka (1631-1644 M) menganut mazhab Syafi’i dengan 

menggunakan pendekatan cultural dalam mengembangkan Islam di Kerajaan 

Bone seperti yang dilakukan Wali Songo dan Datuk ri Bandang. 

 

38Kholili Hasib, “Menelusuri Mazhab Walisongo”, Tsaqafah 11, no. 1 (2015): h. 149. 

39I Putu Adi Saputra, “Analisis Peranan Sunan Giri dalam Proses Islamisasi di Jawa 

berdasarkan Fungsi Agil”, Langgong 1, no. 1 (2021): h. 23. 

40Andi Rasdiyanah Amir, Bugis Makassar dalam Peta Islamisasi (Ujung Pandang: IAIN 

Alauddin, 1982), h. 75. 
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Pemurnian agama Islam di Kerajaan Bone yang dilakukan oleh Raja Bone 

ke-XIII La Maddaremmeng merupakan suatu hal yang tidak mudah dan instan 

untuk dilakukan. Hal itu dipengaruhi oleh keyakinan-keyakinan pra Islam yang 

masih diyakini oleh masyarakat Bone yang sulit untuk dihilangkan meskipun telah 

diterimanya Islam sebagai agama resmi Kerajaan Bone. 

Para ulama, sejarawan dan pemerhati gerakan pembaruan menyatakan 

bahwa Umar bin Abdul Aziz merupakan mujaddid pertama dalam Islam. Umar 

sebagai mujaddid mengamalkan ilmunya dengan menghapus bid’ah atau hal-hal 

yang menyimpang dari dasar-dasar agama.41 Menurut peneliti, La 

Maddaremmeng merupakan seorang mujaddid atau orang yang membawa 

pembaruan atau seorang pembaru yang melakukan perbaikan terhadap kerusakan 

yang ada pada urusan atau praktik agama Islam yang dilakukan oleh umat muslim, 

seperti menghilangkan keyakinan nenek moyang, penghapusan perbudakan dan 

persamaan hak khususnya yang dilakukan oleh masyarakat Bone pada saat itu, hal 

ini sesuai dengan yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Abdull Aziz. 

B. Tantangan-tantangan yang dihadapi La Maddaremmeng dalam 

Mengembangkan Islam 

Manusia memiliki banyak tantangan yang harus dihadapinya dalam 

menjalani kehidupan bermasyarakat. Tantangan merupakan kondisi yang dihadapi 

oleh seorang pemimpin dalam melaksanakan keputusan-keputusan yang telah 

dirancang sebelumnya, baik berupa kritik untuk menentang suatu kebijakan-

kebijakan pemimpin yang dianggap tidak sesuai dilaksanakan dalam suatu 

pemerintahan. Arnold J. Toynbee menghubungkan teori challenge dan response. 

Setiap tantangan akan menimbulkan respon positif maupun negatif seperti yang 

 

41Ali Muhammad ash-Shalaby, Biografi Umar bin Abdul Aziz (Cet. I; Jakarta: Ummul 

Qura, 2017), h. 143. 
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dikatakan oleh Arnold J. Toynbee seorang sejarahwan dalam karyanya “A Study 

of History”.  

La Maddaremmeng Sultan Muhammad Saleh dalam melaksanakan 

strategi-strateginya untuk mengembangkan Islam di Kerajaan Bone maupun 

sampai ke kerajaan-kerajaan tetangganya seperti Kerajaan Ajatappareng, 

Soppeng, dan Wajo menghadapi berbagai perlawanan, baik di dalam maupun di 

luar wilayah Kerajaan Bone. Adapun hambatan-hambatannya, sebagai berikut: 

1. Para Bangsawan dan Rakyat Bone 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Lontarak Attoriolong ri Bone 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (2023) 

 “Iyatonna Arung, riaseng maserro magama, iyatonna massole, riagelliwi 
temmassole’e, nasurotonni massole cajiangengi, naiyya napowada, 
makkalarue: “Tekkullesa temmusuro-suro’e”. 

Artinya: 

“Inilah raja (La Maddaremmeng) disebut fanatik dalam beragama. Inilah 
raja yang sangat alim, beliau memarahi orang yang tidak saleh. La 
Maddaremmeng menyuruh ibunya untuk menjadi orang yang saleh. Sang 
ibu lalu berkata: “Saya tidak bisa membebaskan para budak.”42 

Dalam menegakkan syariat Islam, La Maddaremmeng mengeluarkan 

kebijakan pemberantasan kepercayaan lama dan menghapus sistem ata. Akan 

tetapi, kebijakan itu dibantah oleh rakyat Bone, khususnya dari kalangan 

bangsawan seperti Ade Pitu dan Datu Pattiro We Tenrisoloreng Makkalaruwe ibu 

kandung La Maddaremmeng. Bangsawan dan para golongan menengah tidak 

melaksanakan perintah La Maddaremmeng, sehingga membuat marah beliau. 

Rakyat Bone berpedoman kepada ibu kandung Arung Pone yang melahirkan sang 

 

42Anonim, Lontarak Attoriolong ri Bone (Diterbitkan dengan Biaya Pemerintah Daerah 

Tingkat I Sulawesi Selatan, 1982), h. 15. 
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Mangkau yang tidak memerdekakan budak dan meninggalkan kepercayaan 

lamanya. 

Seorang ibu yang seharusnya mendukung setiap keputusan baik anaknya 

terutama dalam hal menegakkan syariat Islam, justru menolak dan 

membantahnya. Dijelaskan dalam Lontarak Attoriolong ri Bone bahwasanya Datu 

Pattiro menolak perintah anaknya La Maddaremmeng untuk membebaskan para 

budaknya dan meninggalkan keyakinan pra Islam karena menganggap 

keyakinannya itu adalah benar dan beliau tidak sanggup memenuhi segala 

kebutuhannya tanpa memanfaatkan tenaga budak.43 Antara La Maddaremmeng 

dengan ibunya We Tenrisoloreng tercipta permusuhan. Hal tersebut, 

menyebabkan sang Mangkau menyerang Pattiro dan berhasil menguasai Pattiro. 

We Tenrisoloreng tidak menerima dengan baik perlakuan putranya yang telah 

menaklukkan daerah Pattiro mengakibatkan beliau melarikan diri, berlindung, dan 

mengaduh pada Karaeng Gowa I Manuntungi Daeng Mattola Karaeng Lakiyung 

Sultan Malikussaid Matinro’e ri Pepembatunna (anak dari Sultan Alauddin 

Karaeng Mula Islam).44 

2. Kerajaan Gowa 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Lontarak Akkarungeng (Bone) 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (2023) 

 

43Tatiek Kartikasari, Lontarak Tellumpoccoe (t.t: Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, 1992), h. 137. 

44La Side, Lontara Petta Malampe’e Gemme’na, Terj. Ahmad Saransi, Arung Palakka 

Sang Pembebas, h. 11. 
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 “Massuroni Karaengnge pakaingei Arumpone ri assisalannae 
cajiyangengi, aga nateya ripakainge Arumpone ritettongenna, apa naseng 
muto-mutoi tuju alena, pole ri singkeru’na atinna, nariterrisi Bone ri 
Karaengnge ri Gowa, naritellosi to Bone, beta mano’si ri Cimpu 
Arumpone, nariolaina ri mangkasae to ri Cimpu, nakonaro ri awa riratte, 
aga narilalinna Arumpone, riwawa ssuni ri manassae, nakona ri Siyang 
ritaro.” 

Artinya: 

“Karaeng mengutus orang untuk memberi peringatan kepada La 
Maddaremmeng atas perselisihan beliau dengan orang tuanya, namun 
beliau menolak dinasehati untuk tetap kukuh pada pendiriannya. Hal itu 
beliau lakukan karena menganggap dirinya benar dan sesuai dengan 
ketetapan hatinya. Maka Karaeng Gowa pun menyerang Bone, orang Bone 
dipukul mundur dan akhirnya menderita kekalahan lagi. Benteng Raja 
Bone di Cimpu jatuh ke tangan lawan. Pasukan Makassar mengejarnya 
dan ia pun tertawan disebelah utara benteng, maka Raja Bone ditawan dan 
dibawa pergi oleh pasukan Makassar. Di Kampung Siang beliau 
diasingkan.”45 

Setelah permusuhan antara La Maddaremmeng dengan ibunya We 

Tenrisoloreng Makkalaruwe terciptalah kembali peperangan antara Kerajaan Bone 

dengan Kerajaan Gowa.  

Dijelaskan dalam Lontarak Akkarungeng (Bone), Sultan Malikussaid 

memberikan nasehat kepada sang Mangkau sebagai usaha penyelesaian 

perselisihan La Maddaremmeng dengan ibunya, namun nasehat sang Karaeng 

tidak dilaksanakan Arumpone/Arung Pone. Menurut La Maddaremmeng 

Matinro’e ri Bukaka, bahwa yang dilakukannya adalah benar. Apabila tidak 

melakukan hal demikian, beliau takut akan ditagih di hari kemudian karena 

mengabaikan perintah Tuhan dan Nabi.46 Mengetahui tanggapan La 

Maddaremmeng, mengakibatkan Karaeng Gowa marah dan menyerang Bone. 

Penyerangan yang dilakukan Gowa terhadap Bone dengan alasan untuk 

melindungi seorang ibu dari anaknya yang durhaka.47 

 

45Anonim, Lontarak Akkarungeng (Bone), h. 49-50. 

46La Side, Lontara Petta Malampe’e Gemme’na, Terj. Ahmad Saransi, Arung Palakka 

Sang Pembebas, h. 12. 

47Abu Hamid, dkk, Sejarah Bone, h. 130. 
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La Maddaremmeng dalam mengembangkan Islam di Kerajaan Bone tidak 

dipermasalahkan oleh Karaeng Gowa. Hal tersebut menjadi bukti keberhasilan 

Karaeng Gowa Sultan Alauddin dalam menyebarkan Islam sampai di Kerajaan 

Bone.  

Menurut peneliti, adapun yang menjadi alasan pengumuman perang yang 

dilakukan Gowa terhadap Bone berdasar pada keinginan raja Bone ke-XIII La 

Maddaremmeng Sultan Saleh Matinro’e ri Bukaka untuk menyiarkan Islam di 

kerajaan-kerajaan tetangganya yaitu, Soppeng, Wajo dan Ajatappareng. Karaeng 

Gowa menduga adanya unsur politik Arumpone untuk menguasai kerajaan-

kerajaan tetangga seperti yang dilakukan Karaeng Gowa pada saat menyiarkan 

Islam ke kerajaan-kerajaan lain termasuk Kerajaan Bone. Hal itu menyebabkan 

Karaeng Gowa menyerang Bone yang pada saat itu memerintah adalah Sultan 

Malikussaid. 

C. Hasil Perjuangan La Maddaremmeng dalam Mengembangkan Islam di 

Kerajaan Bone 

Hasil artinya wujud konkret. Hasil merupakan sesuatu yang diperoleh dari 

suatu tindakan, baik yang bersifat negatif maupun positif. 

Pengangkatan La Maddaremmeng sebagai Raja Bone ke-XIII pada tahun 

1632-1640 M oleh Ade Pitu yang tidak lain adalah kemanakan La Tenripale To 

Akkapeang Sultan Abdullah Raja Bone ke-XII 1611-1632 M.48 sebagai Raja Bone 

La Maddaremmeng Matinro’e ri Bukaka (1625-1640)49 sangat antusias dalam 

mengembangkan Islam di Kerajaan Bone agar dilaksanakan secara taat sesuai 

syariat Islam di wilayah Bone maupun di luar wilayah Bone. Kondisi rakyat Bone 

 

48Ridhwan, “Masjid Sebagai Pusat Pendidikan Islam pada Masa Kerajaan Sampai Masa 

Orde Lama di Bone, Sulawesi Selatan”, DIDAKTIKA 20, no. 1 (2019): h. 85. 

49Anzar Abdullah, “Kerajaan Bone dalam Lintasan Sejarah Sulawesi Selatan (Sebuah 

Pergolakan Politik dan Kekuasaan dalam Mencari, Menemukkan, Menegakkan, dan 

Mempertahankan Nilai-Nilai Entitas Budaya Bugis)”, Lensa Budaya 12, no. 1 (2017): h. 23. 
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yang masih meyakini kepercayaan lama setelah masuknya Islam membuat sang 

Mangkau mengeluarkan keputusan agar Islam berkembang di daerah Bone. Setiap 

keputusan seorang pemimpin pasti tidak mudah langsung diterima oleh 

masyarakat. Seperti halnya dengan keputusan Arumpone Matinro’e ri Bukaka 

yang penuh dengan kontra di dalam maupun di luar daerah Bone. 

Berbagai rintangan yang dihadapi La Maddaremmeng (1626-1643 M dan 

1667-1672 M)50 dalam menegakkan syariat Islam membuat beliau tidak pantang 

menyerah, meskipun salah satu yang menjadi tantangan adalah ibunya sendiri We 

Tenrisoloreng Makkalarue. Kegigihan Sultan Muhammad Saleh memberikan 

pengaruh besar terhadap berkembangnya Islam khususnya di Kerajaan Bone. 

Adapun hasil dari usaha-usaha yang dilakukan La Maddaremmeng Sultan 

Muhammad Saleh Matinro’e ri Bukaka selama masa pemerintahannya (1631-

1644 M) sebagai raja ke-XIII di Kerajaan Bone, sebagai berikut: 

A. Bidang Politik, Sosial, Budaya, dan Militer 

Dijelaskan dalam Lontarak Latoa bahwa setelah Islam masuk di Kerajaan 

Bone sistem pangadereng bertambah menjadi lima macam yang awalnya hanya 

terdiri dari empat macam. Sistem pangadereng tersebut, yakni: Ade’, bicara, 

rapang, wari, dan ditambahkan oleh sara. 

Lembaga Sara pertama dibentuk di Kerajaan Gowa setelah Islam diterima 

secara resmi pada tahun 1607 M, kadhi pertama di Kerajaan Gowa adalah Datuk 

ri Bandang dibantu oleh pejabat-pejabat Sara lainnya dalam menjalankan tugasnya 

seperti Daeng Imam, Katte, Bilal, dan Doja.51 Datuk ri Bandang merumuskan dua 

prinsip dalam membentuk Parewa Sara. Dua prinsip tersebut sebagai berikut: 52 

 

50Ahmad Ridha, “Islamisasi Kerajaan Bone”, Thesis (Makassar: Pascasarjana, Universitas 

Islam Negeri Alauddin, 2013), h. 70. 

51Ahmad Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI sampai Abad XVII (Jakarta 

Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 134. 

52Ahmad Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI sampai Abad XVII, h. 146. 
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a. Membuat sebuah piagam yang disebut Piagam Sara untuk menghindari 

pertentangan antara ade dan sara. Piagam tersebut berisi perjanjian antara 

adat dan syariat Islam. Isi piagam tersebut, yaitu:53 Syariat menghormati 

adat; adat menghormati syariat; adat tidak dapat membatalkan keputusan 

syariat; syariat tidak dapat juga membatalkan keputusan adat; apabila 

suatu hal tidak ditemukan dalam aturan adat, maka dicari dalam aturan 

syariat; apabila suatu hal tidak ditemukan dalam aturan syariat, akan dicari 

dalam aturan adat; syariat dan adat tidak mungkin saling mengaburkan; 

adat dan syariat tidak saling bertentangan. 

b. Aparat Sara hanya diambil dari keturunan bangsawan. 

Lembaga Sara juga dibentuk di Kerajaan Wajo pada tahun 1610 M setelah 

resmi diterimanya Islam dan juga termasuk dalam struktur Kerajaan. Pada masa 

pemerintahan La Sangkuru Patau Mulajaji Sultan Abdurrahman, ditunjuk Qadhi 

pertama di Kerajaan Wajo adalah Datuk Sulaiman yang memilih orang biasa 

untuk menjadi pejabat Sara, kemudian digantikan oleh Datuk ri Bandang sebagai 

qadhi kedua yang menggantikan aparat-aparat Sara dari keturunan orang biasa 

manjadi orang yang mempunyai keturunan bangsawan. Datuk ri Bandang 

menerapkan dua prinsipnya dalam membentuk Parewa Sara di Wajo.54  

Dua prinsip itu yang menjadi latar belakang acuan pembentukan pejabat 

Sara di Kerajaan Bone. Selain struktur kerajaan, sara juga merupakan sistem 

pangadereng di Tana Bone yang tidak dibentuk secara langsung setelah 

diterimanya Islam tahun 1611 M pada masa pemerintahan Raja Bone ke-XI La 

Tenriruwa Matinro’e ri Bantaeng, seperti Kerajaan Wajo. Sara dibentuk pada 

 

53Abu Hamid, Selayang Pandang Uraian tentang Islam dan Kebudayaan Orang Bugis-

Makassar di Sulawesi Selatan: Bugis-Makassar dalam Peta Islamisasi (Ujung Pandang: IAIN 

Alauddin, 1982), h. 79-80. Lihat juga, Muslihin Sultan, Petta Kalie Bone, h. 38. 

54Umar Shihab, “Hukum Kewarisan Islam dan Pelaksanaannya di Wajo”, Disertasi 

(Makassar: Universitas Hasanuddin, 1987), h. 180. 
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pemerintahan raja Bone ke-XIII La Maddaremmeng karena keinginannya untuk 

mengembangkan Islam mendapat sambutan baik dari Raja Gowa ke-XV Sultan 

Malikussaid dengan mengirimkan Faqih Amrullah ke Kerajaan Bone sebagai 

kadhi pertama. 

Parewa Sara/Syara’ mempunyai kedudukan yang sama dengan Pampawa 

Ade’ yang ada sebelum datangnya Islam karena posisi tempat duduk kedua 

lembaga tersebut berada disamping raja.55 Sara menjalankan fungsinya sebagai 

struktur kerajaan di pemerintahan raja-raja Bone selanjutnya setelah La 

Maddaremmeng diturunkan tahtanya dan mengakhiri masa baktinya bersama 

Dewan Adat dan menyerahkan kekuasaan kepada Komite Nasional Indonesia 

Daerah Bone pada pemerintahan Raja Bone ke-XXXIII La Pabentteng Arung 

Macege Petta Lewa Matinro’e ri Matuju (1946-1950 M).56 Akan tetapi, saat ini 

pejabat Syara masih ada dan dikenal dengan istilah imam, khatib, muazin, dan 

marbot yang masih menjalankan fungsinya dalam penyelengaraan zakat, sedekah, 

perkawinan, pembagian warisan, dan perceraian.57 

Pada tanggal 15 April 2001 dibentuklah Komite Persiapan Penegak Syariat 

Islam (KPPSI) sebagai payung lahirnya Undang-Undang Otonomi Khusus, karena 

adanya wadah tersebut penerapan syariat Islam di Sulawesi Selatan dapat 

terwujud mengingat lapisan masyarakat muslim masih banyak yang tidak 

memahami tentang syariat Islam.58 

 

55Rahmawati, “Islam dalam Pemerintahan Kerajaan Bone pada Abad XVII”, Rihlah 5, no. 

1 (2017): h. 25. 

56Suriadi Mappangara, Kerajaan Bone dalam Sejarah Politik Sulawesi Selatan Abad XIX 

(Cet. I; Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2004), h. 50. 

57Ariesman dan Iskandar, “Studi Eksistensi Hukum Islam pada Peraturan Daerah di 

Sulawesi Selatan”, BUSTANUL FUQAHA 1, no. 1 (2020): h. 99. 

58Ariesman dan Iskandar, “Studi Eksistensi Hukum Islam pada Peraturan Daerah di 

Sulawesi Selatan”: h. 99-100. 
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Kegiatang memperluas wilayah Bone yang dilakukan La Maddaremmeng, 

dengan cara melakukan pergeseran benteng ke arah timur (Teluk Bone) dan 

selatan (Kabupaten Sinjai dan Gowa) dapat memperkuat pertahanan dan 

keamanan pada Kerajaan Bone. 

B. Bidang Agama, Pendidikan, dan Arsitektur 

Islam di Kerajaan Bone mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini 

ditandai dengan ditambahnya Sara/Syara dalam sistem pangadereng dan 

dibentuknya suatu lembaga yang disebut Parewa Syara yang dipimpin oleh Petta 

Kalie atau Kadhi. Petta Kalie (Ulama)59 sangat berperan penting membantu 

Arumpone dalam mendakwahkan Islam di Kerajaan Bone, berperan dalam 

pengembangan hukum Islam, dan meneguhkan integrasi hukum Islam dan adat.60 

Perkembangan Islam di wilayah Kerajaan Bone di masa pemerintahan La 

Maddaremmeng juga ditandai dengan berdirinya tempat beribadah untuk pertama 

kali di daerah Bone yang dikenal dengan sebutan Masigi Laungnge (Masjid Tua) 

atau Masjid Tua Al-Mujahidin yang masih dapat disaksikan sampai saat ini 

berdiri kokoh di tengah Kota Watampone di Jl Sungai Citarum, Kelurahan 

Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dan saat 

ini berusia 385 tahun. 

Perihal kapan berdirinya Masjid Tua Al-Mujahidin terdapat beberapa 

pendapat. Beberapa warga masyarakat dan tokoh-tokoh lainnya di wilayah Bone 

berpendapat bahwa Masjid Tua Al-Mujahidin tidak berdiri pada masa 

pemerintahan Raja Bone ke-XIII La Maddaremmeng Sultan Muhammad Saleh 

Matinro’e ri Bukaka, akan tetapi dibangun pada masa Raja Bone ke-XXII Puatta 

 

59Rahmawati, “Relasi dan Legitimasi Raja dengan Ulama dalam Sistem Pemerintahan 

Islam di Bone”, Rihlah 7, no. 1 (2019): h. 35. 

60Ridhwan dan A. Nuzul, “The Petta Kalie’s Contribution in The Development of Islamic 

Law During the Kingdom of Bone”, Samarah 5, no. 1 (2021): h. 65. 
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La Temmassonge Sultan Abdul Razak Jalaluddin Matinro’e ri Malimongang 

(1749-1775 M) (wawancara dengan Mahyudin, 05 November 2022). 

Menurut peneliti, pada masa Puatta La Maddaremmeng dibangun Masigi 

Laungnge. Hal tersebut ditandai dengan pengiriman Kadhi pertama di Kerajaan 

Bone Faqih Amrullah yang dikirim langsung oleh Raja Gowa ke-XV Sultan 

Malikussaid (1639-1653 M) untuk mengajarkan agama Islam kepada rakyat 

Bone61 dengan langkah pertama membangun masjid yang dikenal dengan nama 

Masjid Tua Al-Mujahidin. Tidak ditemukannya sumber tentang tahun Pengiriman 

Faqih Amrullah sebagai Kadi ke Kerajaan Bone, namun dilakukan perbandingan 

antara masa pemerintahan Raja Gowa Sultan Malikussaid dengan Raja Bone La 

Maddaremmeng. Raja Gowa ke-XV Sultan Malikussaid memerintah pada tahun 

1639-1653 M, sedangkan Raja Bone La Maddaremmeng memerintah tahun 1631-

1644 M. Dengan demikian, pengiriman Faqih Amrullah diperkirakan terjadi pada 

awal pemerintahan Raja Gowa Sultan Malikussaid yaitu pada tahun 1639 M 

bertepatan dengan menjelang akhir pemerintahan Raja Bone La Maddaremmeng 

Matinro’e ri Bukaka.62 Menurut peneliti, pendapat yang mengatakan bahwasanya 

tempat beribadah tersebut dibangun pada masa pemerintahan Raja Bone La 

Temmassonge (1749-1775 M) adalah tidak tepat karena di masa itu dilakukan 

renovasi untuk pertama kali pada tahun 1775 M kemudian direnovasi kembali 

pada masa Raja Bone ke-XXXII dan ke-XXXIV La Mappanyukki Sultan ibrahim 

Matinro’e ri Gowa (1895-1905 M) dan (1957-1960 M).63 

 

61Ridhwan, Pendidikan Islam Masa Kerajaan Bone: Sejarah, Akar dan Corak Keilmuan 

serta Peranan Kadi, h. 39. 

62Ridhwan, “Masjid Tua Al-Mujahidin Watampone (Sejarah Pendirian dan Fungsinya: 

Kaitannya dengan Pendidikan Islam”, Ekspose 16, no. 2 (2017): h. 392. 

63Muslihin Sultan, “Makna Inskripsi Huruf Arab Mimbar dan Ragam Hias Masjid Raya 

Watampone Kabupaten Bone”, PUSAKA 1, no. 1 (2014): h. 84. 
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan berdirinya Masjid 

Tua Al-Mujahidin Watampone diperkirakan pada tahun 1639 M bertepatan awal 

pemerintahan Raja Gowa Sultan Malikussaid 1639-1653 M dan menjelang akhir 

pemerintahan Raja Bone La Maddaremmeng Sultan Muhammad Saleh Matinro’e 

ri Bukaka (1631-1644 M).  

Masjid pada umumnya hanya diketahui masyarakat sebagai tempat untuk 

beribadah seperti shalat, akan tetapi masjid mempunyai fungsi yang lebih luas 

selain dari tempat beribadah. Pada zaman Nabi Muhammad saw, masjid dijadikan 

sebagai pusat peradaban Islam. 

Masjid Tua Al-Mujahidin atau Masigi Laungnge menjadi pusat peradaban 

pada masa pemerintahan La Maddaremmeng sampai sekarang. Masjid tersebut 

bukan hanya digunakan sebagai tempat untuk penyelenggaraan peribadatan pada 

umumnya seperti shalat, dzikir, dan berdoa tetapi juga dilaksanakan kegiatan 

pembinaan pendidikan Islam berupa pembelajaran al-Qur’an dan kitab kuning. 

Hal tersebut berlangsung pada masa pemerintahan raja-raja Bone berikutnya, 

misalnya ketika Arung Palakka menjabat sebagai Raja Bone ke-XV pada tahun 

1667-1669 M pengajian al-Qur’an dan kitab kuning berlangsung pesat di Masjid 

sesuai dalam pidato La Tenritatta Arung Palakka Malampe’e Gemme’na yang 

mengingingkan pembangunan langkara (masjid) di setiap kampung agar 

masyarakat dapat memperdalam ilmu agama Islam.64 Setelah pembangunan 

Masjid Tua Al-Mujahidin pada tahun 1639 M, kadhi pertama Faqih Amrullah 

melaksanakan pendidikan dan pengkaderan bagi para mubaligh untuk 

mengembangkan dakwah Islam di Kerajaan Bone, salah satu muridnya adalah 

 

64Ridhwan, “Masjid Tua Al-Mujahidin Watampone (Sejarah Pendirian dan Fungsinya: 

Kaitannya dengan Pendidikan Islam”: h. 393-394. 
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anak dari beliau sendiri bernama Syekh Ismail.65 Masa pemerintahan La 

Maddremmeng hanya terdapat satu kadhi yaitu Faqih Amrullah (1639-1644 M).66  

Masjid Tua Al-Mujahidin Watampone juga digunakan masyarakat sebagai 

tempat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan kaum muslimin, 

perayaan Maulid dan Isra Mikraj Nabi Muhammad saw dan lain sebagainya 

(wawancara dengan Mahyudin, 05 November 2022). 

Kondisi Masigi Laungnge sudah mengalami banyak perubahan setelah 

direnovasi sebanyak empat kali. Pertama, pada tahun 1775 oleh Raja Bone ke 

XXIV To Appatunru Matinro’e ri Lalebbata. Penampilan sesudah mengalami 

perombakan masih memakai atap tradisional yang bersusun tiga tiga dengan corak 

yang lebih runcing dan curam, dengan atap-atap tambahan yang serupa tetapi 

dalam ukuran lebih kecil untuk mengatapi bangunan-bangunan tambahan. Atap 

dari bangunan tambahan tersebbut bentuknya sama dengan atap bangunan induk 

dan berjumlah dua buah, sehingga perubahan masjid itu tidak kehilangan simetri 

dari bangunan masjid sebelumnya. Kedua, perbaikan masjid dilakukan pada tahun 

1980 oleh Raja Bone ke XXXI La Pawawoi Matinro’e ri Bandung (1895-1905 M) 

pada masa penjajahan Belanda. Renovasi masjid dengan mengganti bahan 

konstruksi yang sudah lapuk dan bentuk bangunan masih dipertahankan. Ketiga, 

perubahan masjid dilakukan pada tahun 1922 oleh kadhi Bone KH. Abd. Hamid, 

yaitu pada masa kedudukan Belanda. Perubahan yang paling tampak terlihat pada 

bentuk atapnya yang diubah dengan atap kubah. Keempat, bantuan penambahan 

bangunan menara speaker yang terpisah dari masjid oleh Gubernur Sulawesi 

 

65Asnawi Sulaiman, Sejarah Singkat Keqadhian (Qadhi) Bone (Cet.I; Jakarta: Lembaga 

Solidaritas Islam al-Qashas, 2004), h. 14. 

66Ridhwan, Pendidikan Islam Masa Kerajaan Bone: Sejarah, Akar dan Corak Keilmuan 

Serta Peranan Kadi, h. 58. 



116 

 

 
 

Selatan H. Andi Oddang, bangunan menara tersebut sebagai hasil karya arsitektur 

dengan struktur beton yang menonjol dan dominan.67 

Menurut penulis, dilihat dari segi arsitektur masjid dapat dikatakan bahwa 

Masigi Laungnge masih termasuk masjid kuno. Hal ini ditandai dengan adanya 

sembilan pintu ikon dari Wali Songo, mihrab masjid masih bermodel ceruk 

setengah lingkaran, tempat shalat yang berbeda atau terpisah bagi kaum laki-laki 

dan perempuan, serta mimbar masjid yang masih dipertahankan bentuk aslinya. 

Di dalam bangunan masjid terdapat empat tiang penyangga sebagai ikon dari 

Khulafaur Rasyidin. 

Ornamen masjid berupa dua guci yang terpasang di Masjid Laungnge, 

berada di puncak kubah masjid dan di atas mimbar. Balubu tersebut merupakan 

peninggalan dari Dinasti Ming (wawancara dengan Mahyudin, 05 November 

2022). Dinasti Ming didirikan pada tahun 1638-1644 M, pada kekaisaran ini umat 

Islam mengalami puncak kejayaan di Cina.68 Peninggalan Dinasti Ming berupa 

koin dan yang paling banyak ditemukan di daerah Sulawesi Selatan berupa guci 

keramik, seperti keramik Ming dari Bantaeng. 

Mengenai pendapat yang mengatakan bahawasanya guci tersebut 

merupakan peninggalan Dinasti Ming didasari oleh tidak adanya bukti kuat. 

Sumber-sumber yang didapat penulis tentang guci yang berada di Masjid 

Laungnge sangat sedikit. Menurut penulis, ornamen atau motif guci keramik yang 

berada di Masjid Tua Al-Mujahidin dengan keramik Ming yang didapat di 

Bantaeng mempunyai motif yang hampir sama berupa sulur-sulur daun. 

 

67Muslihin Sultan, “Inskripsi Huruf Arab dan Ragam Hias pada Masjid Tua Al-Mujahidin 

Kabupaten Bone Sulawesi Selatan”, Al-Qalam 18, no. 1 (2012): h. 105. 

68Nasruddin, “Islam di Cina (Masa Dinasti Ming 1368-1644)”, Rihlah 4, no. 1 (2016): h. 

40. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian di atas, maka dihasilkan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan catatan sejarah Islam telah dianut oleh raja Bone ke-X We 

Tenrituppu Matinro’e ri Sidenreng (1589-1605 M), namun dianggap tidak 

kuat karena tidak ada sumber yang mengatakan We Tenrituppu 

mengucapkan kalimat syahadat ketika memeluk Islam. Pada masa raja 

Bone ke-XI La Tenriruwa Sultan Adam Matinro’e ri Bantaeng (1611 M), 

Islam ditolak oleh rakyat Bone dan Ade’ Pitu. Di masa raja Bone ke-XII 

La Tenripale Sultan Abdullah Matinro’e ri Tallo (1626-1631 M), terjadi 

musu selleng (perang pengislaman) dan Islam diterima secara resmi di 

Kerajaan Bone. 

2. Strategi Raja Bone ke-XIII La Maddremmeng (1631-1644 M) dalam 

mengembangkan Islam di Kerajaan Bone dengan mengaplikasikan 

beberapa strategi. Pertama, strategi ekspansi wilayah. Kedua 

mengembangkan struktur Kerajaan Bone. Ketiga memerdekakan budak 

dan persamaan hak. Keempat menghilangkan keyakinan nenek moyang. 

Dari beberapa strategi yang dilakukan La Maddaremmeng di Kerajaan 

Bone menjadikan Islam berkembang dengan baik meskipun menghadapi 

berbagai macam tantangan dari rakyat Bone dan Kerajaan Gowa. 

3. Islam di Kerajaan Bone mengalami perkembangan yang begitu signifikan 

pada masa pemerintahan Raja Bone La Maddaremmeng dalam berbagai 

bidang. Pertama, dalam bidang Politik, Sosial, Budaya, dan Militer. 

Kedua, dalam bidang Agama, Pendidikan, dan Arsitektur. 
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B. Impilkasi 

Sebagai penutup dari uraian tesis ini, akan dikemukakan beberapa 

implikasi penellitian, sebagai berikut: 

1. Penelitian ini memaparkan kontribusi seorang tokoh La Maddaremmeng 

dalam mengembangkan pemerintahannya membutuhkan strategi yang 

tepat untuk dijalankan sesuai dengan kondisi saat itu. Beberapa strategi 

yang muncul pada saat itu dilakukan dengan baik meskipun mendapat 

tantangan bahkan ketika ia tidak memerintah lagi pemerintahan dalam 

Kerajaan Bone justru semakin berjalan dengan baik. Untuk 

mengembangkan roda pemerintahan di periode sekarang ini sangat 

membutuhkan strategi yang tepat sesuai kondisi sekarang. 

2. Kesuksesan pengembang Islam pada masyarakat di Kerajaan Bone pada 

abad XVII, karena adanya kerjasama anatara pemimpin dan ulama. 

Pengalaman sejarah ini mengajarkan akan pentingnya kolaborasi antara 

seorang ulama dengan pemimpin dalam mengembangkan syiar Islam pada 

masyarakat. 

3. Ulama dan intelektual muslim perlu menjadi pelopor dalam 

pengembangan syiar Islam dan menjadi teladan bagi masyarakat. 

4. Bangunan-bangunan yang mengandung unsur kesejarahan seperti Masjid 

Tua Al-Mujahidin sebagai peninggalan Kerajaan Bone pada saat 

perkembangan Islam abad ke XVII perlu dijaga dan dirawat sebagai bukti 

nyata peristiwa sejarah yang dapat kita amati sekarang dan masa yang 

akan datang. 

5. Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan yang positif 

untuk melestarikan nilai-nilai religius yang pernah menyatu dalam tradisi 

masyarakat muslim di Bone 
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6. Penelitian tentang perkembangan Islam di Kerajaan Bone terasa sangat 

kurang dilakukan oleh sejarawan lokal maupun nasional. Penulis 

menyadari adanya keterbatasan pada penelitian ini dalam menyajikan data 

yang sangat terinci dan mendalam serta komprehensif tentang 

perkembangan Islam di Kerajaan Bone, tetapi dapat dijadikan dasar untuk 

melakukan pengkajian yang lebih mendalam. Harapan ini tumbuh dari 

suatu kesadaran tentang pentingnya mengetahui proses perkembangan 

Islam di Kerajaan Bone untuk tujuan pengembangan dawah Islam di Bone 

dan Sulawesi Selatan. 
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Gambar 1. Kubah sebelah barat adalah tampak dari luar makam Raja Bone ke 
XIII La Maddaremmeng Matinroe ri Bukaka dan kubah sebelah timur adalah 

tampak luar makam Raja Bone XVII dan XXI Bataritoja Datu Talaga di 
Kompleks Pemakaman Kalokkoe Bukaka Jl. Sungai Cempalagia Watampone. 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (24 Oktober 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Makam Raja Bone ke XIII La Maddaremmeng Matinroe ri Bukaka 
tampak dari dalam di Kompleks Pemakaman Kalokkoe Bukaka Jl. Sungai 

Cempalagia Watampone. 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (24 Oktober 2022) 
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Gambar 3. Tampak luar Masjid Tua Al-Mujahidin Watampone di Jl. Sungai 
Citarum Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (24 Oktober 2022) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Tampak samping kiri Masjid Tua Al-Mujahidin Watampone yang 
sudah di renovasi pada masa Raja Bone ke XXXI, XXXII, dan XXXIV di Jl. 

Sungai Citarum Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (24 Oktober 2022) 
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Gambar 5. Tampak dalam dan Mimbar Masjid Tua Al-Mujahidin Watampone di 
Jl. Sungai Citarum Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten 

Bone 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (05 November 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Tampak Samping Kiri Masjid Tua Al-Mujahidin Watampone yang 
sudah direnovasi sebanyak empat kali dan tampak luar Kompleks Pemakaman 
Laleng Bata (Makam Raja-raja dan Qadhi Kerajaan Bone di Jl. Sungai Citarum 

Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (05 November 2022) 
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Gambar 7. Tampak dalam Kompleks Pemakaman Laleng Bata Makam Raja Bone 
ke XXVII di Jl. Sungai Citarum Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang 

Kabupaten Bone 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (05 November 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Tampak dari dalam Kompleks Pemakaman Laleng Bata Makam para 
Qadhi dan istri K. H. Adam di Jl. Sungai Citarum Kelurahan Bukaka Kecamatan 

Tanete Riattang Kabupaten Bone 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (05 November 2022) 
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Gambar 9. Tampak dari luar Museum La Pawawoi di Jl. K. H. Thamrin No. 9 

Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (24 Oktober 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Bendera Kerajaan Bone di Museum La Pawawoi Jl. K. H. Thamrin 

No. 9 Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (24 Oktober 2022) 
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Gambar 11. Stempel Kerajaan Bone di Museum La Pawawoi Jl. K. H. Thamrin 

No. 9 Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (24 Oktober 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Wawancara dengan Khaidir Sirajuddin (Pegawai Museum La 

Pawawoi) di Jl. K. H. Thamrin No. 9 Watampone Kecamatan Tanete Riattang 

Kabupaten Bone. 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (24 Oktober 2022) 
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Gambar 13. Wawancara dengan Hamsah (Juru Kunci Pemakaman Laleng Bata) di 

Jl. Sungai Citarum Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten 

Bone. 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (05 November 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Juru Kunci Masjid Tua Al-Mujahidin Watampone di Jl. Sungai 

Citarum Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (05 November 2022) 

 



136 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Wawancara dengan Mahyudin (Ketua Pengurus Masjid Tua Al-

Mujahidin Watampone) di Jl. Sungai Citarum Kelurahan Bukaka Kecamatan 

Tanete Riattang Kabupaten Bone. 

Sumber foto: dokumentasi pribadi (05 November 2022) 
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Silsilah Keturunan Raja Bone La Maddaremmeng Sultan Muhammad Saleh 
Matinro’e ri Bukaka 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Anonim, Lontarak Akkarungeng (Bone), h. 48-52. Lihat juga, Abdul Qahhar, Batarana 

Tanah Bone Matasilompoe Manurunge ri Matajang (Makassar: Yayasan Al-Muallim, 

2011), h. 149. 
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Daftar Nama Raja-raja Bone yang Pernah Berkuasa. 

 

No. NAMA GELARAN PERIODE 

1. Manurung’e ri Matajang Mata Silompo’e ±1330-1362 M 

2. La Ummasa Tommulaiy’e Panreng ±1362-1424 M 

3. La Saliyu Karampeluwak ±1424-1496 M 

4. We Benrigau Makkaleppi’e Mallajang’e 

ri Cina 

±1496-1516 M 

5. La Tenrisukki Mappajungng’e ±1516-1543 M 

6. La Uliyo Bote’e Matinro’e ri Itterrung ±1543-1568 M 

7. La Tenrirawe Bokkang’e Matinro’e ri Gucinna ±1568-1584 M 

8. La Icca Matinro’e ri Addenenna ±1584-1595 M 

9. La Pattawe Matinro’e ri Bettung ±1595-1602 M 

10. We Tenrituppu Matinro’e ri Sidenreng ±1602-1611 M 

11. La Tenriruwa Matinro’e ri Bantaeng ±1611 M 

12. La Tenripale Matinro’e ri Tallo ±1611-1632 M 

13. La Maddaremmeng Matinro’e ri Bukaka ±1632-1644 M 

14. La Tenriaji To Senrima Matinro’e ri Siang ±1644-1667 M 

15. La Tenritatta Arung 

Palakka 

Malampe’e Gemme’na, 

Matinro’e ri Bontoala 

±1667-1696 M 

16. La Patau Matanna Tikka Matinro’e ri Nagauleng ±1696-1714 M 

17. Bataritoja Matinro’e ri Tippulu’e ±1714-1715 M 

18 La Padassajati To Apaware ±1715-1718 M 

19. La Pareppa To Sappewali, Matinro’e ri 

Somba Opu 

±1718-1721 M 

20. La Panaongi Matinro’e ri Besei ±1721-1724 M 
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21. Bataritoja Matinro’e ri Tippulu’e ±1724-1749 M 

22. La Temmassonge Matinro’e ri Malimongang ±1749-1775 M 

23. La Tenritappu Matinro’e ri Rompegading ±1775-1812 M 

24. La Mappasessu To Appatunru, Matinro’e 

ri Lalebbata 

±1812-1823 M 

25. We Maneng Matinro’e ri Kessi ±1823-1835 M 

26. La Mappaseling Matinro’e ri Salassa’na ±1835-1845 M 

27. La Parenrengi Matinro’e ri Ajabetteng ±1845-1857 M 

28. We Tenriwaru Besse 

Kajuara 

Matinro’e ri Majennang 

(Suppa) 

±1857-1860 M 

29. Singkerru Rukka Matinro’e ri Topa’cing ±1860-1871 M 

30. We Banrigau Matinro’e ri Bolapare’na ±1871-1895 M 

31. La Pawawoi Puatta Lao’e ri Bandung ±1895-1905 M 

32. La Mappanyukki Matinro’e ri Jongaya ±1905-1946 M 

33. La Pabentteng Matinro’e ri Matuju ±1946-1951 M 

Sumber: Anonim, Lontarak Akkarungeng (Bone), h. 198-207. Lihat juga, Suriadi Mappangara, 

Kerajaan Bone dalam Sejarah Politik Sulawesi Selatan Abad XIX (Cet. I; Makassar: 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2004), h. 48-50. 
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       Sumber: Yunus, Bone dalam Angka 2022 (Bone: BPS Kapubaten Bone, 2022).
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