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Puji syukur kehadirat Allah swt, atas segala rahmat, hidayah dan inayah-
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Islam Negeri Alauddin Makassar. Namun diakui bahwa, tesis ini masih jauh dari 
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Konawe abad XVIII. Akan menguraikan dan mendeskripsikan tentang bagaimana 

kebijakan Lakidende pada masa Pra Islam dan Pasca Islamisasi Kerajaan Konawe 

abad XVIII. 

Selama menjalani studi dan penulisan tesis ini tidak sedikit bantuan dan 

bimbingan yang diperoleh dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan tidak 

mengurangi penghargaan kepada mereka yang karena keterbatasan ruang dan 

waktu tidak sempat disebutkan namanya satu persatu. Untuk itu, peneliti 

mengucapkan terimakasih dan takzim yang sebesar-besarnya kepada Sainuddin 

sosok seorang ayah yang bijaksana, tegas, memiliki kesabaran yang begitu luas 
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Alauddin Makassar. Atas kepemimpinan dan berbagai kebijakannya yang 

telah memberikan banyak kesempatan fasilitas sehingga dapat menjalankan 

proses perkuliahan sampai menyelesaikan tesis ini dengan baik. 
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Hasyim Haddade, M.Ag.  Wakil Direktur Pascasarjana, dan Dr. H. Andi 

Abdul Hamzah, Lc., M.Ag., dan Dr. Umar Sulaiman, M.Pd., Ketua dan 

Sekertaris Program Studi Dirasah Islamiyah pada program Pascasarjana UIN 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

1. 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 ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 ba b be ب

 ta t te ت

 sa s es (dengan titik di bawah) ث

 jim j je ج

  ha h ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 zal z zet (dengan titik di bawah) ذ

 ra r ra ر

 za z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 shad s es  (dengan titik di bawah) ص

 dhad d de (dengan titik di bawah) ض

 tha t te (dengan titik di bawah) ط

 dza z zet (dengan titik di bawah) ظ



 

x 

 

  ain „ apostrof terbaik„ ع

 gain g eg غ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l ei ل

 eim m em م

 nun n en ن

 wawu w we و

 ha h ha ه

 hamzah „ apostrof أ

 ya‟ y ye ي

 Hamzah yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak di tenagh atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah a a اََ

 kasrah i i اَِ

 dammah u u اَُ
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakaat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  ي
 
 َ fathah dan ya ai a dan i 

  و
 
َ fathah dan wau au u dan u 

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 

ا ...َ /...َ ي  fathah dan alif atau ya a a dan garis di atas 

ِ  / ي  kasrah dan ya i i dan garis di atas 

  و
 
َ dammah dan wau u u dan garis di atas 

4. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang 

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

transliterasinya adalah [t]. sedangkan marbutah yang mati atau mendapat 

harkat sukun transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta marbutah itu transliterasinya [h]. 
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5. Sya’dah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid ( 
 
َ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang berisi tanda syaddah. 

Jika huruf ي bertasydid akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (ي), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 

(alif lam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

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

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (,) hanya berlaku 

sebagai 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. 

8. Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam bahasa Indonesia 

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, 

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur‟an 

(dari al-Qu‟an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 

ditransliterasi secara utuh. Contoh: 
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Fi Zilal al-Qur‟an 

Al-sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafaz al-jalalah () 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah. 

Adapun ta marbutah diakhir kata yang didandarkan kepada lafz al-

jalalah. Ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 

awal nama dari (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 ma Muhammadun illa rasul 

Inna awwala baitin wudi‟a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan 

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur‟an 

Nasir al-Din al-Tusi 

Abu Nasr al-Farabi 
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Al-Gazali 

Al-Munqiz min al-Dalal 

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

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

itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. Contoh: 

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi Ibnu Rusyd, Abu al-

Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu) 

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 

Nasr Hamid Abu) 

2. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah: 

swt. = subhanahu wa ta‟ala 

saw. = sallallahu „alaihi wa sallam 

a.s = „alaihi al-salam 

H = Hijrah 

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 Aliu „Imran/3;4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Yelda Yanti 

NIM : 80100221112 

Judul : Peran Raja Lakidende Terhadap Islamisasi di Kerajaan Konawe   

Abad XVIII 

 

Penelitian ini membahas tentang Peran Raja Lakidende Terhadap 

Islamisasi di Kerajaan Konawe abad XVIII, penelitian ini bertujuan untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, yaitu: 1) bagaimana setting historis 

Lakidende dan Kerajaan Konawe? 2) bagaimana kebijakan Lakidende dalam 

perkembangan Kerajaan Konawe pra Islam? 3) bagaimana  kebijakan Lakidende 

dalam perkembangan kerajaan Konawe pasca Islamisasi?. 

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (Library Research). Jenis 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan Historis, Agama, 

Sosiologi, dan Politik. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer 

dan sumber data sekunder. Adapun metode pengumpulan dan pengolahan data 

yaitu: heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Lakidende adalah raja 

ke 23 (raja terakhir) yang berhasil mengislamisasi masyarakat di Kerajaan 

Konawe. Kerajaan Konawe merupakan penggabungan dari tiga kerajaan yaitu, 

Kerajaan Padangguni, Kerajaan Wawolesea dan Kerajaan Besulutu, yang 

penduduk aslinya adalah suku Tolaki. Kedua, kebijakan Lakidende dalam 

perkembangan Kerajaan Konawe pra Islam yaitu, 1) Bidang agama, mengajak 

rakyat secara perlahan memeluk agama Islam dengan cara mengakulturasi agama 

Islam dengan kebudayaan yang telah ada s, 2) Bidang Politik, Lakidende  yang 

memiliki sifat kepemimpinan yang otoriter dan memperbaharui struktur jabatan 

dalam kerajaan, 3) Bidang Ekonomi, pengolahan tanah diserahkan kepada kepala 

adat dan melanjutkan hubungan persahabatan melalui perdagangan antar kerajaan. 

4) Bidang Sosial-Budaya, mengikuti sistem sosial-budaya yang telah ada yakni 

sistem adat Kalosara. Ketiga, kebijakan Lakidende dalam mengembangkan 

kerajaan Konawe pasca Islamisasi yaitu, 1) Bidang agama, menerapkan syariat 

Islam dalam kehidupan sehari-hari, 2) Bidang politik, berlakunya sistem sara yang 

erat kaitannya dengan adat istiadat (kalosara), 3) Bidang Ekonomi, masyarakat 

Konawe diwajibkan membayar zakat, setiap setahun sekali. 4) Bidang sosial-

budaya, penghapusan sistem strata sosial dalam kehidupan sehari-hari pada rakyat 

Kerajaan Konawe. 

Implikasi penelitian ini ialah Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan yang positif untuk melestarikan nilai-nilai religius yang pernah 

menyatu dalam tradisi masyarakat muslim Konawe. 

 

Kata Kunci: Raja, Lakidende, Islamisasi, Kerajaan Konawe 
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ABSTRACT 

Name : Yelda Yanti 

ID  : 80100221112 

Title : The Role of King Lakidende in Islamization in the Konawe 

Kingdom 18
th

 Century 

 

This research discusses the role of King Lakidende towards Islamization in 

the Konawe Kingdom in the 18th century. This research aims to answer research 

questions, namely: 1) what is the historical setting of Lakidende and the Konawe 

Kingdom? 2) What was Lakidende's policy in the development of the pre-Islamic 

Konawe Kingdom? 3) What is Lakidende's policy in the development of the 

Konawe kingdom after Islamization?. 

This research includes library research. This type of research is qualitative 

research with a historical, religious, sociological and political approach. The data 

sources used are primary data sources and secondary data sources. The methods 

for collecting and processing data are: heuristics, source criticism, interpretation 

and historiography.  

The results of this research show that: First, Lakidende was the 23rd king 

(the last king) who succeeded in Islamizing society in the Konawe Kingdom. The 

Konawe Kingdom is a combination of three kingdoms, namely, the Padangguni 

Kingdom, the Wawolesea Kingdom and the Besulutu Kingdom, whose original 

inhabitants were the Tolaki tribe. Second, Lakidende's policies in the development 

of the pre-Islamic Konawe Kingdom, namely, 1) in the religious sector, inviting 

the people to slowly embrace Islam by acculturating Islamic religion with existing 

culture, 2) in the political sector, Lakidende has an authoritarian and reforming 

leadership character. position structure in the kingdom, 3) Economic Sector, land 

cultivation is handed over to traditional heads and continues friendly relations 

through trade between kingdoms. 4) Socio-Cultural Sector, following the existing 

socio-cultural system, namely the Kalosara customary system. Third, Lakidende's 

policy in developing the Konawe kingdom after Islamization, namely, 1) The 

religious sector, implementing Islamic law in everyday life, 2) The political 

sector, the application of a system of sara which is closely related to customs 

(kalosara), 3) The economic sector, society Konawe is required to pay zakat once 

a year. 4) Socio-cultural sector, elimination of the social strata system in the daily 

life of the people of the Konawe Kingdom.  

The implication of this research is that this research is expected to make a 

positive contribution to preserving the religious values that were once integrated 

in the traditions of the Konawe Muslim community.  

 

 

Keywords: King, Lakidende, Islamization, Konawe Kingdom. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses penyebaran agama Islam dimulai sejak turunnya wahyu kepada 

Nabi Muhammad saw dan berlanjut hingga sekarang. Peradaban Islam mulai 

terbangun ketika Nabi berhasil menghimpun para pengikutnya menjadi sebuah 

pemerintahan Islam di Madinah. Terbentuknya pemerintahan Islam yang 

berdaulat di Madinah merupakan hasil dari proses dakwah yang dilakukan pada 

periode Mekkah, dimana pada mulanya Nabi Muhammad saw melakukan 

dakwahnya secara sembunyi-sebunyi bersama keluarga dan sahabatnya. Setelah 

beberapa saat Allah swt memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terbuka. 

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Hijr/15: 94. 

 )٤٩( فاَصْدعَْ بِاَ تُ ؤْمَرُ وَاعَْرِضْ عَنِ الْمُشْركِِيَْ 
Terjemahnya:  

 “Maka sampaikanlah olehmu (Muhammad) secara terang-terangan segala 

 apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang 

 musyrik.”
1
 

Masa berikutnya, tepatnya pada masa periode Madinah, Nabi Muhammad 

saw menerapkan landasan dasar kehidupan sosial, ekonomi, militer, hukum dan 

ilmu formal dalam kehidupan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 

kemudian pada masa akhir Madinah, sistem Islam disempurnakan.
2
 

                                                           

1
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 

2002), h. 362. 

2
Muhammad Syafii Antonio, Ensiklopedia Peradaban Islam Andalusia (Cet. I; Jakarta: 

Tazkiah, 2012), h.v. 
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Selanjutnya, Terbentuknya komunitas muslim di suatu tempat, setelah 

melalui proses yang panjang diawali dengan terbentuknya individu muslim 

sebagai hasil kerja keras para da'i yang melanjutkan perjuangan Rasulullah dalam 

menyampaikan ajaran Islam, sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Imran/3: 

104. 

نْكُمْ امَُّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلََ الَْْيِْْ وَ  كَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ وَلْتَكُنْ مِّ ىِٕ
ٰۤ
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِۗ  وَاوُل   يََْمُرُوْنَ بِِلْمَعْرُوْفِ وَيَ ن ْ

)ٔٓ٩( 
Terjemahnya: 

“Dan hendaklah diantara kamu ada golongan orang yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang 

mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.
3
 

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa‟di menjelaskan bahwa, ayat ini 

berisi nasehat Allah kepada hamba-hambaNya, orang-orang yang beriman, untuk 

mensyukuri nikmat-Nya yang besar, termasuk bertakwa kepada-Nya dengan 

ketakwaan yang hakiki, dan menaati-Nya dan meninggalkan ketidaktaatan dengan 

tulus. Kepada-Nya dan hendaklah mereka menegakkan agamanya dan berpegang 

teguh kepada Allah yang telah diturunkan-Nya kepada mereka. Dan Dia 

menciptakan benang merah yaitu Agama-Nya dan kitab-Nya sebagai penghubung 

antara keduanya dengan Dia, dan untuk mempersatukan mereka dengan 

berpedoman pada agama-Nya dan kitab-Nya dan tidak memisahkannya satu sama 

lain, serta menjaga kekonsitenannya. Tentang hal ini sampai mereka mati.
4
 

Uraian di atas dapat dikaitkan dengan proses Penyebaran Islam yang 

terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh para penyiar Islam, peroses tersebut 

                                                           
3
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 

2002), h. 79. 

4
Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa‟id, Tafsir al-Qur‟an jilid 1 CET IV, (Jakarta: 

Darul Haq, 2014), h. 472. 
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pertama kali dilakukan oleh pedagang India dan Arab, namun tidak terjadi secara 

bersamaan karena faktor geografi dan tujuan komersial. Isalamisasi di Indonesia 

merupakan sebuah proses yang terus berkembang.
5
 Proses kedatangan dan 

penyebarannnya terjadi melalui berbagai jalur, ada yang melalui perdagangan, 

perkawinan, birokrasi pemerintahan, pendidikan, tasawuf dan lain sebagainya.
6
 

Agama Islam masuk ke Indonesia pada Abad ke-7 dan berkembang pada 

Abad ke-13, penyebarannya terutama melalui jalur perdagangan yang dilakukan 

oleh para pedagang Arab, Persia dan India. Para pedagang ini berinteraksi dengan 

masyarakat Indonesia, memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyebarkan 

ajaran Islam, sebagian dari pedagang tersebut menetap dan kemudian mendirikan 

pemukiman yang disebut desa Pekojan.
7
, dengan adanya permukiman maka 

penyebaran agama Islam menyebar melalui perkawinan dan seni. Oleh karena itu, 

Islam berkembang lebih cepat dan lebih mudah diterima oleh masyarakat 

Indonesia.
8
  

Sekitar abad ke-13,  muncul kerajaan-kerajaan Islam di Semenanjung 

Melayu, khususnya kerajaan Perlak dan Pasai. Hubungan pedagang muslim 

dengan Samudera Pasai yang semakin erat hingga terbentuklah kerajaan Islam.
9
 

Dari pulau Jawa, Islam masuk ke Ternate hingga pulau Sulawesi sekitar Abad ke-

15.  Kemudian Maluku juga mendapat pengaruh Islam dari para pedagang Jawa 

                                                           
5
Azyumardi Azra, Jaringan Global dan Lokal di Nusantara, (Bandung: Mizan, 2003), h. 

23. 

6
Uka Tjandrasasmita, Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-kota Muslim di Indonesia 

dari Abad XVII sampai XVIII Masehi (Cet. 1; Kudus: Menara Kudus, 2000), h. 28. 

7
Pekojan adalah desa yang didirikan oleh para pedagang Gujarat. Dalam buku Muh 

Dahlan. Sejarah Sosial Intelektual Islam (Makassar: Alauddin University Press. 2014), h. 92 

8
Muh Dahlan. Sejarah Sosial Intelektual Islam. (Makassar: Alauddin University 

Press.2014), h. 92-93. 

9
Notosusanto Nugroho, (Sejarah Nasional Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka 1984), h. 5. 
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dan Malaka, jalur laut di Indonesia bagian timur yang sering dilalui para pedagang 

yang melewati pulau Buton dan Wawoni.
7
 

Islam masuk ke Sulawesi Tenggara melalui Pulau Buton, hal ini erat 

kaitannya dengan berkembangnya perdagangan antara Maluku dengan Indonesia 

bagian Barat, dimana Buton merupakan jalur pelayaran dan masyarakat Ternate 

(Tobelo).
10

 

Perkembangan Islam di Buton semakin pesat setelah kedatangan seorang 

mubaligh Islam bernama Syekh Abdul Wahid bin Syarif tahun 948 H/1538 M, 

yang berhasil mengislamkan Raja Wolio Buton. Syekh Abdul Wahid adalah 

seorang ulama sufi yang mengislamkan Buton melalui infiltrasi damai dan sangat 

toleran terhadap bentuk budaya tradisional Buton.
11

 

Kerajaan-kerajaan lain juga turut dipengaruhi ajaran Islam, seperti 

Kerajaan Konawe. Islam masuk ke Kerajaan Konawe pada akhir abad ke-16, 

sekitar 16 tahun setelah Kerajaan Buton menerima Islam dari Ternate. Islam 

masuk ke Kerajaan Konawe melalui pedagang muslim dari Buton, Bugis dan 

Ternate sejak  pemerintahan  Mokole Tebawo (Sangia Inato). Tetapi daerah-

daerah yang mendapat pengaruh Islam tersebut hanyalah daerah di bagian pesisir 

pantai Kerajaan Konawe yaitu Tinanggea/Andoolo dan Lasolo
12

. Akan tetapi 

Islam belum diterima secara resmi oleh penduduk setempat pada masa 

pemerintahan tersebut, karena masyarakat masih menganut kepercayaan animisme 

dan dinamisme dimana masyarakat masih percaya pada roh dan Sangia (para 

                                                           
7
Abdullah Alhadza, MA, Sejarah Penyebaran Islam di Sulawesi Tenggara, (Kendari: 

Universitas Muhammadiyah Kendari, 2009),  h. 8. 

10
Rustam E. Tamburaka, Sejarah Sulawesi Tenggara dan 40 tahun Sultra Membangun, 

(Kendari: Universitas Halu Oleo, 2004), h. 30. 

11
M. Ardini Khaerun Rijaal, “Jejak Islam di Tanah Kesultanan Buton”, (Jurnal Dakwah, 

Vol. 21, No. 2 Tahun 2020), h. 221. 

12
Rustam E. Tamburaka, Sejarah Sulawesi Tenggara dan 40 tahun Sultra Membangun, 

(Kendari: Universitas Halu Oleo, 2004), h. 225. 
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dewa)
13

. Kemudian masa pemerintahan Mokole Lakidende barulah Kerajaan 

Konawe menganut agama Islam secara resmi. Selain Melalui proses usaha raja 

dan para penyebarnya, sehingga Islam akhirnya diterima dengan baik pada abad 

ke-18, yang kemudian menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

Islam masuk ke Krajaan Konawe melalui saluran resmi dan saluran 

spontan. Jalur resmi dakwah Islam dilakukan oleh seseorang yang diutus Kerajaan 

Buton yang datang ke Kerajaan Konawe untuk mengajarkan agama Islam. 

Sedangkan agama Islam menyebar secara spontan melalui para pedagang Bugis, 

Makassar, Buton dan Ternate yang singgah di pesisir pantai wilayah Konawe. 

Kerajaan Konawe pada masa pemerintahan Lakidende, dimana Lakidende 

pertama kali memeluk agama Islam sehingga memudahkan masyarakatnya untuk 

masuk Islam, kemudian dibantu dengan hadirnya para pedagang Buton yang 

semakin banyak berkunjung di kerajaan tersebut. Selain berdagang mereka juga 

menyebarkan agama Islam agar masyarakat lebih giat mempelajari al-Quran. Pada 

masa pemerintahan Raja/Mokole Lakidende, dalam proses islamisasi Lakidende 

mengundang rombongan 12 penyiar Islam yang dipimpin oleh Moji dari Tiworo-

Buton bernama Laode Teke, orang yang diundang melalui Sultan Buton. 

Kelompok inilah yang menyebarkan agama Islam hingga ke pusat Kerajaan 

Konawe.
14

   

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji latar belakang 

kehidupan Lakidende dan peranannya terhadap islamisasi di Kerajaan Konawe. 

Tertuang dalam judul “Peran Raja Lakidende Terhadap Islamisasi di Kerajaan 

Konawe Abad XVIII”. 

                                                           
13

Basrin Melamba Dkk, Sejarah dan  Budaya Masyarakat Tolaki di Konawe, 

(Yogyakarta: Lukita, 2016), h. 469. 

14
Aswati. “Masuk dan Berkembangnya Islam di Kerajaan Konawe”, (Edisi 34 Vol. 1. 

2011)”, h. 96. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah utama dari penelitian ini 

adalah bagaimana Peran Raja lakidende Terhadap islamisasi di Kerajaan Konawe 

pada abad ke XVIII. Masalah utama dibahas dalam sub-masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana setting historis Lakidende dan Kerajaan Konawe? 

2. Bagaimana kebijakan Lakidende dalam perkembangan Kerajaan Konawe 

pra Islam? 

3. Bagaimana kebijakan Lakidende dalam perkembangan kerajaan Konawe 

pasca islamisasi? 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

Peneliti juga perlu menjelaskan secara spesifik beberapa istilah yang akan 

membingkai penelitian ini, antara lain judul yang mendasari setiap pembahasan 

khususnya “Kerajaan Konawe”, “peran” dan “islamisasi”, beberapa istilah 

tersebut memerlukan penjelasan. Didefinisikan ulang untuk menghindari 

kebingungan dalam penelitian lebih lanjut. 

Kerajaan Konawe merupakan salah satu kerajaan yang ada di Sulawesi 

Tenggara. Berdirinya kerajaan Konawe diawali dengan turunnya dari kayangan 

(Sangia Ndudu= sangia berarti "dewa" dan ndudu berarti "turun") oleh dewa yang 

bernama To Lahianga.
15

 Kerajaan yang didirikannya terbagi menjadi tiga bagian: 

Padangguni, Wawolesea dan Besulutu. Mokole (Raja) Padangguni diberi nama To 

Tongano Wonua yang berarti pemersatu tiga kerajaan. Konon saat itu Sangia 

Ndudu kedua diberi nama Wekoila. Menurut legenda Wekoila mempunyai 

hubungan kekerabatan dengan pendiri kerajaan Mekongga, Rarumbalangi. 

Wekoila menikah dengan Ramandalangi, putra Tongano Wonua, dan kemudian 

                                                           
15

Bhurhanuddin, Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Tenggara, (Jakarta: 

Pusat Penelitian Sejarah dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978/197), h. 

49. 
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menjadi Istri Mokole Konawe, hal ini menandai bergabungnya tiga kerajaan 

menjadi satu. Kerajaan Konawe merupakan  hasil penyatuan ketiga kerajaan ini 

awalnya berpusat di Olo-Oloho, di tepi Sungai Konawe'eha (sekarang Desa 

Uepai). Pusat pemerintahan kemudian dipindahkan ke Una'aha (Una berarti 

“ladang”, aha berarti “luas”).
16

 

Keraajaan Konawe dikenal juga dengan sebutan siwole mbatohu, pitudula 

batu tolu mbulo anakia ,mbutobu, tolu etu la‟usa ana niawo, yang berarti suatu 

kerajaan yang wilayahnya terbentuk persegi empat, terdiri dari tujuh kementrian, 

tiga puluh kecamatan, tiga ratus buahdesa, dan sembilan ribu kepala keluarga.
17

 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, islamisasi artinya berpindah agama. J. 

Noorduyn berpendapat bahwa dalam proses islamisasi, terdapat  dua tahapan yang 

jelas berbeda. Pertama, sejarah pergerakan perdagangan di seluruh nusantara. 

Kedua, mengenai perjalanan waktu,  meliputi sejarah berbagai suku bangsa 

Indonesia sehingga dapat diuraikan dalam monografi pendek yang dipisahkan 

berdasarkan wilayah. Selanjutnya bila perlu dilanjutkan dengan tahap ketiga, yaitu 

penyebaran agama Islam.
18

  

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari 

kedudukan (status), ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya dengan 

baik maka ia menjalankan peran tersebut. Dalam suatu organisasi, setiap orang 

mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dalam menjalankan tugas, misi atau 

tanggung jawab yang diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.
19

 

                                                           
16

Bhurhanuddin, Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Tenggara, (Jakarta: 

Pusat Penelitian Sejarah dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978/197), h. 

29. 

17
 Abdurrauf Tarimana,  Kebudayaan Tolaki, (Jakarta:Balai Pustaka, 1993), h. 184. 

18
J. Norduyn, De Islamising Van Makassar, Trans. S. Gunawan, Islamisasi Makassar 

(Jakarta: Bhratara, 1972), h. 10. 

19
Soekanto,Teori Peranan. (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 243. 
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Menurut Ricklef, islamisasi merupakan proses yang berkesinambungan,. 

Islamisasi yang berarti penerimaan Islam, dapat juga berarti perpindahan agama 

atau perubahan sosial budaya. Konversi adalah masuknya suatu agama atau 

kepercayaan sebelumnya dalam agama Islam  peralihan agama atau kepercayaan 

yang dianut sebelumnya kepada agama Islam.
20

 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa islamisasi 

merupakan proses penyebaran agama islam dari seseorang atau lebih oleh umat 

muslim atau diartikan juga sejak munculnya Islam dan penerimaannya. Difusi 

yang berlanjut hingga saat ini. Oleh karena itu tepat untuk membatasi penelitian 

ini pada abad ke-18. Karena abad ini mencerminkan islamisasi Kerajaan Konawe 

pada Abad ke-18, maka abad ini merupakan abad pergolakan Raja Lakidende 

terhadap islamisasi Kerajaan Konawe, dalam hal ini sejak awal diterimanya Islam 

di Kerajaan Konawe.  

D. Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti terhadap topik yang 

dibahas dalam penelitian ini. Para peneliti menjelaskan beberapa penelitian 

terdahulu yang dianggap relevan. Berikut tinjauan pustaka dijadikan acuan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Muslimin Su‟ud dalam bukunya yaitu “Aneka Ragam Kebudayaan 

Tolaki” tahun 2021. Dalam buku ini menguraikan beberapa kebudayaan 

Tolaki pada masa pra Islam dan masa pasca islamisasi, diantaranya tradisi 

kelahiran, khitanan, sunatan, perkawinan dan kematian dalam suku 

Tolaki.
21

 Perbedaan dari penelitian pada tesis ini adalah kebijakan-

                                                           
20

J.S. Badudu, Kamus Kata bahasa Asing dalam Bahasa Indonesia, (Cet. II; Jakarta: 

Kompas, 2005), h. 196. 

21
Muslimin Su‟ud, Aneka Ragam Kebudayaan Tolaki, (Jakarta Barat: Multi Kreasi 

Satudelapan, 2021), h. 93. 
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kebijakan Lakidende pada bidang Keagamaan, politik, ekonomi dan 

sosial-budaya. 

2. Ardini Khaerul Rijaal. Dalam jurnalnya yaitu “Jejak Islam di Tanah 

Kesultanan Buton” tahun 2020. Dalam jurnal ini menguraikan tentang 

masuknya ajaran Islam di tanah Buton yang mampu mengubah sistem 

pemerintahan dari kerajaan menjadi kesultanan serta jejak-jejak Islam 

tertinggal tersebar melalui lembaga-lembaga pendidikan, sehingga berkat 

kehadiran salah satu tokoh yang berpengaruh dalam proses Islamisasi di 

Kerajaan Buton adalah Syekh Abdul Wahid.
22

 bedanya dengan penelitian 

yang dilakukan peneliti adalah fokusnya pada sosok Lakidende yang 

berperan dalam tercapainya Islamisasi di Kerajaan Konawe Abad ke-18.  

3. Nur Hayati, dalam tesisnya yaitu “Peran Haluoleo dalam proses islamisasi 

di Sulawesi Tenggara pada Abad ke-16”. Tahun 2020. Tesis ini 

menguraikan bahwa Haluoleo memiliki peran di berbagai bidang dalam 

proses islamisasi di Sulawesi Tenggara pada beberapa kerajaan khususnya 

Kerajaan Buton, Kerajaan Muna dan Kerajaan Konawe.
23

 Perbedaannya 

dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah berfokus pada tokoh 

Lakidende yang berperan dalam mengembangkan Kerajaan Konawe pra 

Islam dan pasca islamisasi Kerajaan Konawe Abad ke-18. 

4. Aswati M, dalam jurnalnya yaitu “penetrasi dan bperkembangan Islam di 

Kerajaan Konawe” tahun 2011. Dalam jurnal tersebut diuraikan bahwa 

Islam masuk ke Konawe pada abad ke-16 dan resmi diterima di kerajaan 

tersebut pada abad ke-18, tepatnya pada masa pemerintahan Raja 

                                                           
22

M. Ardini khaerul Rijaal, “Jejak Islam di Tanah Kesultanan Buton”, (Vol.21, No 2 

Tahun 2020), h. 220. 

23
Nur hayati, “Peran Haluoleo dalam Proses Islamisasi Sulawesi Tenggara pada abad 

XVI M”, (Semarang: Unissula, 2020), h. 51-54. 
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Lakidende (Sangia Ngginoburu). Penyebaran agama Islam dilakukan oleh 

utusan Buton yang diundang oleh Lakidende. Jalur Islamisasi yang 

digunakan antara lain perdagangan, perkawinan, pendidikan, seni dan 

tasawuf. Berkat kehadiran Islam di kerajaan Konawe, masyarakat yang 

menganut paham anismisme dan dinamisme mampu berubah sedikit demi 

sedikit sesuai syariat Islam.
24

 Adapun perbedaan dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti berfokus pada peran Raja Lakidende dalam 

mengembangkan Kerajaan Konawe dalam bidang Keagamaan, Politik, 

ekonomi dan Sosial-Budaya pada Abad ke-18. 

5. Basrin Melamba Dkk, dalam bukunya yaitu “Sejarah dan Budaya 

Masyarakat Tolaki di Konawe” tahun 2016. Dalam buku ini menguraikan 

tentang asal usul penduduk Tolaki Konawe hingga pada kesejarahan 

Kerajaan Konawe, kemudian menguraikan tentang perkembangan dan 

perubahan sosial politik  beberapa pemerintahan dari raja Kerajaan 

Konawe.
25

 Adapun perbedaan dengan penelitian ini yaitu peran Raja 

Lakidende dalam mengembangkan Kerajaan Konawe dalam bidang 

keagamaan, politik, ekonomi dan sosial-budaya. 

6. Anwar Hafid dan Safruddin dalam bukunya yaitu “Sejarah daerah Konawe 

Utara” tahun 2014. Dalam buku ini menguraikan bahwa asal mula dan 

persebaran suku Tolaki di Konawe sejak abad VII M,  masyarakat Tolaki 

secara universal dikenal dengan sebutan To Lahiangi (orang dari langit) 

yang kemudian disebut Tokonawe, Tolaiwoi dan Tomekongga. Adapun 

perbedaan dengan penelitian ini yaitu peran Raja Lakidende dalam 

                                                           
24

Aswati. “Masuk dan Berkembangnya Islam di Kerajaan Konawe”, (Edisi 34 Vol. 1. 

2011)”, h. 96. 

25
Basrin Melamba Dkk, Sejarah dan Budaya Masyarakat Tolaki di Konawe, (Cet. II; 

Yogyakarta: Lukita. 2016), h. 742-743. 
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mengembangkan Kerajaan Konawe dalam bidang keagamaan, politik, 

ekonomi dan sosial-budaya. 

7. Basrin Melamba Dkk, dalam bukunya yaitu “Sejarah Tolaki di Konawe” 

tahun 2011. Dalam buku ini menguaikan tentang Kerajaan Konawe pada 

zaman Prasejarah hingga pada perkembangan dan perubahan sistem 

pemerintahan Kerajaan Konawe dan masuknya Islam di Kerajaan 

Konawe.
26

 Adapun perbedaan dengan penelitian ini yaitu peran Raja 

Lakidende dalam mengembangkan Kerajaan Konawe dalam bidang 

keagamaan, politik, ekonomi dan sosial-budaya. 

8. Basrin Melamba dan Syafruddin Pasuay, dalam bukunya yaitu “Biografi 

(Mokole) Lakidende (Sangia Ngginoburu) 1725-1786” tahun 2013. Dalam 

buku ini menguraikan tentang asal usul kelahiran Lakidende pada masa 

sebelum hingga diangkatnya menjadi raja di Kerajaan Konawe dan 

beberapa usaha yang dilakukan Lakidende dalam mengenalkan Agama 

Islam pada masyarakat Konawe.
27

 Adapun perbedaan dengan penelitian ini 

yaitu peran Raja Lakidende dalam mengembangkan Kerajaan Konawe 

dalam bidang keagamaan, politik, ekonomi dan sosial-budaya. 

9. Rustam E. Tamburaka. Dalam buku yang berjudul “Sejarah Sulawesi 

Tenggara dan 45 Tahun Sultra Membangun” tahun 2004. Buku ini 

menguraikan tentang terbentuknya kerajaan-kerajaan lokal hingga masa 

pendudukan Jepang (1942-1945), selain itu juga menguraikan proses 

masuk dan perkembangan Islam di Sulawesi Tenggara . melibatkan 

perdagangan antara Kepulauan Maluku dengan wilayah barat Nusantara 

                                                           
26

Basrin Melamba Dkk, Sejarah Tolaki di Konawe, (Cet. I; Yogyakarta: Lukita. 2011), h. 

159-161. 

27
Basrin Melamba dan Syafruddin Pasuay, Biografi (Mokole) Lakidende (Sangia 

Ngginoburu) 1725-1786, (Cet. I; Yogyakarta: Lukita, 2013), h, 24. 
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yang merupakan jalur pelayaran Buton dan beberapa kebijakan raja dalam 

melaksanakan pemerintahan.
28

 Adapun perbedaan dengan penelitian ini 

yaitu peran Raja Lakidende dalam mengembangkan Kerajaan Konawe 

dalam bidang keagamaan, politik, ekonomi dan sosial-budaya. 

10. Anwar Hafid dan Misran Safar dalam bukunya yaitu “Sejarah Kota 

Kendari” tahun  2007. Dalam buku ini menguraikan bahwa sejarah 

Kerajaan Konawe dimulai dari asal usul penduduk Tolaki, kemudian pada 

pembentukan kerajaan Konawe hingga terbentuknya Kota Kendari.
29

 

Adapun perbedaan dengan penelitian ini yaitu peran Raja Lakidende 

dalam mengembangkan Kerajaan Konawe dalam bidang keagamaan, 

politik, ekonomi dan sosial-budaya. 

Dilihat dari sembilan penelitian sebelumnya, secara umum belum ada 

pembahasan mengenai rencana penelitian ini, penelitian khusus mengkaji tentang 

“Peran Raja Lakidende terkait rencana penelitian ini yaitu terhadap islamisasi di 

Kerajaan Konawe Abad ke-18”, sehingga membuka kesempatan bagi peneliti 

untuk melaksanakan penelitian ini. Dengan mengkaji peran Lakidende dalam 

mengembangkan Kerajaan Konawe pra Islam dan pasca islamisasi dalam bidang 

keagamaan, politik, ekonomi dan sosial-budaya Abad ke-18. 

E. Tinjauan Teoretis 

Sejak zaman dahulu, manusia selalu mengamati kejadian-kejadian 

yang terjadi di sekitarnya. Louis Gottschalk mengemukakan bahwa setiap orang 

memang memiliki sejarahnya sendiri dan harus menjadi sejarawan dirinya, setiap 

orang bukan saja merupakan sejarawan yang menyusun sejarahnya sendiri. Akan 

                                                           
28

Rustam E. Tamburaka Dkk, Sejarah Sulawesi Tenggara dan 40 tahun Sultra 

Membangun, (Cet.II; Kendari: Universitas Halu Oleo. 2004), h. 29. 

29
Hafid Anwar dan Misran Safar, Sejarah Kota Kendari, (Bandung:Humaniora. 2007), h. 

12.  
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tetapi mempunyai peluang agar catatan-catatannya menarik  minat sejarawan 

selanjutnya
30

 

Tujuan dari tinjauan Teoretis yaitu sebagai plot berpikir dalam 

memudahkan pembaca, teori sangat dibutuhkan untuk menganalisa, serta teori 

berfungsi mengatur fakta-fakta dalam kajian sejarah. 

Konsep yang digunakan dalam penyebaran dan penerimaan Islam pada 

masyarakat Kerajaan Konawe pada masa pemerintahan Raja Lakidende yaitu 

konsep yang diperkenalkan Ibnu Khaldun an-nas „ala din al-malik (agama raja 

akan agama rakyat). Adapun beberapa teori yang akan dikemukakan oleh 

beberapa para ahli tentang peranan, islamisasi dan teori-teori masuknya Islam di 

Indonesia. 

1. Teori Peran 

Peranan merupakan sarana tingkah laku manusia dalam masyarakat. 

Jabatan ini dikatakan suatu kedudukan manusia tertentu dalam masyarakat, bisa 

tinggi, sedang, atau rendah. Jabatan merupakan suatu tempat yang memuat hak 

dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dianggap 

sebagai peran. Jadi, orang-orang yang menempati posisi tertentu dapat disebut 

role server. Hak yang hakiki adalah hak untuk berbuat atau tidak berbuat, 

sedangkan kewajiban merupakan suatu beban atau kewajiban.
31

 

Menurut Soerjono Soekanto,  peranan merupakan aspek dinamis dari 

sebuah kedudukan (status), ketika seseorang melaksanakan hak dan 

kewajibannya dengan baik maka ia melaksanakan peran. Dalam suatu 

organisasi, setiap orang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dalam 

                                                           
30

Louis Gottschalk, Undertanding History: A Primer of Historical Method. Terj. Nugroho 

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

h. 17. 

31
R. Sutyo Bakir, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Tanggerang: Karisma Publishing 

Group, 2009), h. 348. 
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menjalankan tugas, misi atau tanggung jawab yang diberikan oleh masing-

masing organisasi atau instansi.
32

 

Peran juga dapat dipahami sebagai serangkaian perilaku tertentu yang 

diperbolehkan  dalam suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga 

mempengaruhi bagaimana peran tersebut dijalankan. Pada dasarnya tidak ada 

perbedaan peran yang dijalankan, baik yang dijalankan oleh manajemen senior, 

menengah dan junior, semuanya akan memainkan peran yang sama. Peran 

merupakan seseorang yang sedang atau sedang melakukan sesuatu yang khas 

atau serangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang yang hidup dalam 

suatu masyarakat. Secara sederhana menurut Soerjono Soekanto peran tersebut 

mencakup tiga hal, yaitu: 

a. Peran merupakan norma yang dikaitkan dengan kedudukan atau status 

seseorang dalam masyarakat. Peran dalam pengertian ini merupakan 

serangkaian aturan yang menjadi pedoman seseorang dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

b. Peran merupakan sebuah konsep tentang apa yang dapat dikatakan oleh 

seorang individu dalam masyarakat sebagai suatu organisasi.  

c. Peran juga dapat dianggap sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat.
33

 

Peran dapat diidentifikasi berdasarkan komitmen, jenis kontribusi, 

organisasi kerja dan tujuan dari peran itu sendiri. Menurut Purwaanto yang 

berpendapat bahwa peran mempunyai sifat sebagai berikut: 

1. Berpartisipasi dalam mengambil keputusan, khususnya pengambilan 

keputusan dan pelaksanaan keputusan. 

                                                           
32

Soekanto, Teori Peranan. (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 243.  

33
Levinson dan Soekanto, Peranan, (Ed. Baru; Rajawali Perss, 2009), h. 213.  
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2. Bentuk sumbangan seperti gagasan, tenaga, materi dan bentuk lainnya. 

3. Organisasi kerja dilakukan secara bersama-sama (banyak peran yang 

berbeda-beda). 

4. Tim menetapkan tujuan bersama pihak lain. 

5. Peran masyarakat sebagai subjek.
34

 

Selain itu, peran juga dibedakan atas peran yang diharapkan, yaitu 

peran yang dilakukan oleh individu atau organisasi berdasarkan seperangkat 

aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Peran ideal adalah yang 

dijalankan oleh individu atau organisasi berdasarkan pada nilai-nilai ideal 

yang harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya dalam sistem. Peran atau 

lembaga yang sebenarnya didasarkan pada peristiwa nyata yang spesifik atau 

situasi sosial yang sebenarnya. 

Dari pengertian di atas peneliti menyimpulkan bahwa peran adalah 

perilaku yang diharapkan dari banyak orang atau sekelompok orang terhadap 

seseorang yang mempunyai status atau kedudukan tertentu. Dengan 

menggunakan teori peran, maka saling mempengaruhi antar individu yang 

melakukan suatu tindakan dapat dijelaskan melalui struktur sosial. Dalam 

membangun teori peran digunakan prinsip-prinsip umum, yaitu: tindakan 

manusia bergantung pada dunia yang dikategorikan melalui interaksi dengan 

orang lain, aktor belajar mengkategorikan tindakan. Aktor mempelajari 

simbol-simbol yang digunakan untuk menentukan posisi. Peran sebagai 

perilaku bersama yang dikaitkan dengan kedudukan sosial. Struktur sosial 

umum (yang merupakan pola perilaku terorganisir) dimana para aktor 

                                                           
34

Masyhur, “peran jam‟iyatul Qurrra dalam meningkatkan pemahaman kaidah bacaan 

Al-Qur‟an di pondok pesantren darussalam kel. Liabuku kec. Bungi Bau-bau”, (Makassar:Tesis 

UIN Alauddin, 2018), h. 16. 
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beroprasi. Ketika aktor bertindak dalam suatu struktur soaial, mereka 

berperilaku dan memposisikan diri mereka dalam struktur tersebut 

Ketika aktor berinteraksi, mereka mendefinisikan situasi dengan 

menyebutkan nama diri mereka sendir dan partisipan. Identifikasi situasi ini 

kemudian digunakan subjek untuk mengatur perilakunya sendiri. Perilaku 

sosial tidak ditentukan oleh makna sosial, meskipun ada paksaan yang muncul 

dari makna sosial tersebut, yang penting adalah teorinya. 

Sedangkan menurut Riyadi, peran tersebut dapat dipahami sebagai 

orientasi dan konsep peran suatu partai dalam oposisi sosial, dengan peran 

tersebut individu dan organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan 

masyarakat atau lingkungannya. Peran juga didefinisikan sebagai persyaratan 

yang ditentukan secara struktural (norma, harapan, tabu, tanggung jawab, dll.). 

inilah yang menyatukan para penasehat dan mendukung fungsinya organisasi 

mereka. Peran adalah serangkaian perilaku dalam kelompok kecil maupun 

besar yang masing-masing memainkan peran berbeda.
35

 

Pada hakikatnya peran juga dapat dipahami sebagai sekumpulan 

perilaku tertentu yang disebabkan oleh suatu kedudukan tertentu. Kepribadian 

seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran tersebut harus dijalankan. 

Peran yang dimainkan oleh pemimpin senior, menengah dan junior adalah 

sama. dan Peran ini berkaitan dengan peranan Lakidende dalam menjalankan 

perannya sebagai raja mendukung islamisasi Kerajaan Konawe. 

2. Teori  Islamisasi 

Secara umum teori merupakan analisis hubungan antara suatu 

peristiwa/fenomena dengan peristiwa lain dalam rangkaian peristiwa. Menurut 

                                                           
35

Riyadi, Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam 

Mewujudkan Otonomi Daerah,  (Jakarta. Gramedia., 2002), h. 138. 
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Sugiono, teori mempunyai pengaruh menjelaskan, meramalkan dan 

mengendalikan.
36

  

Islam adalah agama dakwah, artinya pemeluknya harus mempersiapkan, 

menyebarkan dan mengembangkannya tanpa memandang situasi dan kondisi. 

Jadi apa yang dilakukan pada zaman dahulu yang bertugas sebagai pendakwah 

atau orang yang menyebarkan agama Islam dengan berbagai cara atau metode 

untuk mengembangkan islam sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya di 

indonesia. 

Menurut J. Noorduyn, konsep kedatangan Islam di suatu daerah 

mengandung tiga pengertian, yaitu: 

1. Pertama kali seseorang yang beragama Islam dari luar memasuki daerah 

tersebut, 

2. Ada warga sekitar yang pertama kali memeluk Islam, 

3. Penerimaan Islam pertama oleh suatu kerajaan, yang kemudian diperluas 

dan diikuti dengan proses Islamisasi.
37

 

Islamisasi dapat dipahami atau dimaknai sebagai proses ajakan atau 

konversi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan 

manusia yang ada, termasuk sebagai contoh bahwa ilmu pengetahuan atau 

bahasa sederhananya mengajak pemeluk agama lain untuk menerima atau 

mengikuti Islam. Islamisasi pada dasarnya adalah ilmu, pengetahuan tentang 

agama Islam itu sendiri.  

Islamisasi di Indonesia menyebar dengan cepat dan berkembang 

melalui para pedagang dan nelayan. Proses islamisasi disebarkan melalui jalur 

perdagangan. Inilah yang membuat Islam berkembang pesat karena 
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Sugiyono, Memahami Penelitian Kuantitatif, (Bandung, ALFABETA: 2012), h. 28. 

37
Muh. Anis, “Islamisasi di Sinjai (Suatu Tinjauan Historis)”,  (Makassar: Tesis UIN 

Alauddin, 2013): h. 22. 
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penyebarannya. Di sisi lain, islamisasi juga telah menyebar ke seluruh 

Indonesia melalui  mubaligh atau penceramah Islam dan pemuka agama yang 

secara logis lebih memahami dan mengetahui tentang Islam. Dari kalangan 

ulama, ustadz, pondok pesantren muncul disini guna memperdalam atau 

memperlancar proses islamisasi di Indonesia, karena lebih mudah diterima 

oleh masyarakat di Indonesia.  

Islamisasi telah berkembang hingga saat ini dan tidak pernah lepas dari 

kehidupan kita sebagai manusia. Padahal, masyarakat saat ini berkembang 

pesat, tidak hanya pedagang atau nelayan seperti dulu, tetapi hampir semua 

umat Islam menginginkan atau sudah menyelesaikan proses islamisasi. 

Hurgronje berpendapat bahwa ada tiga unsur yang perlu dibedakan 

dalam Islamisasi, yaitu pertama, masuknya Islam, kedua, pendudukan 

Muslim, dan ketiga, berdirinya kerajaan-kerajaan Islam dan perkembangan 

atau pemaknaannya melalui kerajaan-kerajaan Islam.
38

 Teori yang sama juga 

dikemukakan oleh Noorduyn, bahwa Islamisasi terdiri dari tiga tahap yaitu 

kedatangan, penerimaan dan perkembangan,
39

 atau ditafsirkan dengan 

bercorak kerajaan Islam. 

Johns menjelaskan bahwa faktor yang membuat Islam mudah diterima 

adalah bahwa Islam dimediasi melalui pendekatan atau penggunaan unsur-

unsur lokal dalam konteks Islam “titik-titik kesamaan” antara budaya dan/atau 

kepercayaan masyarakat. 
40

 Seperti yang terjadi di Kerajaan Konawe pra Islam 

dengan konsep di bawah Islam.  
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C. Snouck Hurgronje, Muhammadanisme; Lectures on Its Origin, Its Religion, and 

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

39
J. Noorduyn, De Islamising Van Makassar, Trans. S. Gunawan, Islamisasi Makassar, 

(Jakarta: Bhratara. 1972), h. 10. 

40
A.H. Johns, “Sufism as a Category in Indonesian Literature an History”,  (JSEAH, 2, II 

1961), h. 10-23. 
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Sartono juga mencatat bahwa masyarakat sedang menghadapi proses 

akulturasi, dimana varian sikap yang ditunjukkan adalah: a) penolakan 

(ditolak), b) negosiasi, dan c) penerimaan (Islam diterima).
41

 Variasi sikap 

ditampilkan sangat banyak bentuknya. berkarakter budaya lokal dengan 

prinsip dan karakter Islami. Oleh karena itu, teori ini akan membantu untuk 

melihat bagaimana akulturasi Islam di kalangan masyarakat Konawe. 

Peran Raja Lakidende dalam Islamisasi di Kerajaan Konawe, dianalisis 

dengan menggunakan ketiga teori berikut, teori dakwah (kegiatan penyebaran 

Islam) menurut Snouck Hurgronje dan Nooduyn, teori konvergensi 

(percampuran ajaran Islam dengan budaya lokal) menurut Johns dan teori 

difusi (proses akulturasi) menurut Sartono. Peneliti akan membahas terkait 

bagaimana kondisi kerajaan konawe sebelum masuknya Islam hingga pada 

perkembangan Islam setelah melalui proses Islamisasi yang diperankan oleh 

Raja Lakidende. 

Adapun teori yang dikemukakan pula oleh Syamzan Syukur bahwa 

ada tiga teori dalam islamisasi, yaitu sebagai berikut: 

a. Teori Proselitisasi 

Teori Proselitisasi merupakan teori yang membahas tentang proses 

penyebaran Agama Islam. Beberapa ahli sejarah mengungkapkan tentang 

teori Islamisasi seperti hurgronje dan Noorduyn. Mereka menggungkapkan 

bahwa proses penyebaran Islam (proselitisasi) yang terjadi dinusantara 

memiliki tiga fase, yaitu fase kedatangan, fase penerimaan dan fase 

perkembangan yang di tandai dengan terbentuknya kerajaan bercorak Islam. 

b. Teori Konvergensi 

Teori kovergensi dalam pembahasan ini adalah suatu proses 
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Sartono Kartodirjo, pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Ilmu Sejarah, (Jakarta: 

Gramedia, 1992), h. 160. 



20 

 

 

memadukan ajaran Islam kedalam kebudayaan lokal yang mempunyaii 

kesamaan, sehingga hanya memerlukan proses adaptasi. Agar Islam dapat 

diterima dengan damai. 

Menurut teori beberapa ahli, faktor yang menyebabkan Islam mudah 

diterima dan kemudian menjadi mendominasi adalah “kesamaan” antara wujud 

Islam yang masuk ke Nusantara dengan sifat Islam yang mistis dan harmonis 

dari kepercayaan nenek moyang setempat. Oleh karena itu menurut teori ini 

tasawuf diterima secara wajar. Bahkan ada teori yang menyatakan bahwa 

Islam mampu hidup damai dengan keyakinan nenek moyang kita.
 42

 Islam 

membentuk pola konversi agama dan kepercayaan ke Islam, yaitu dari 

ulama/mubaligh, lalu kepada raja dan penguasa, selanjutnya menyebar ke 

masyarakatt luas. Pola ini disebut Top Down (dari atas kebawah). 

Jika konsep filsafat tauhid Islam dibawa kembali ke masa pra-Islam 

dengan konsep yang hampir serupa, maka tentu saja “kesamaan” ini akan 

mempercepat proses islamisasi.  

c. Teori Propagasi 

Teori propagasi merupakan teori penyebaran dalam konteks islamisasi, 

teori ini digunakan untuk melihat proses akulturasi. Proses akulturasi baik itu 

antara Islam dan budayanya tidak terlepas dari bagian upaya masyarakat 

dalam menanggapi proses islamisasi tersebut. 

Dilihat dari  teori islamisasi  di atas, dapat disimpulkan bahwa daerah 

yang satu dengan daerah yang lain mempunyai sikap yang berbeda-beda dan 

hal ini ditentukan oleh latar belakang budaya masing-masing daerah, termasuk 

individu-indibvidunya, budaya asing yang membawa budaya asing dan 
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Azyumardi Azra, “Islam di Asia Tenggara Pengantar Pemikiran,” dalam Azyumardi 

Azra (peny. Dan Penerj), Persfektif Islam di Asia Tenggara, (Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 
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saluran-saluran yang dilaluinya. Mereka bepergian dengan membawa unsur 

budaya asing untuk menembus budaya penerima. 

Meskipun masyarakat setempat memiliki sikao yang sangat berbeda 

terhadap akulturasi budaya Islam, namun para peneliti sepakat bahwa Islam 

kemungkinan besar akan hadir di Nusantara sebagai agama yang dianut 

mayoritas penduduknya. Mengapa demikian? Salah satu teori menyatakan 

bahwa ada kesamaan antara Islam mistis dan sinkretis yang dibawa para sufi 

dengan kepercayaan leluhur setempat. Taufik Abdullah dan Sharon Shiddique  

memberikan peryataan menarik; Islam di Asia Tenggara bertahan setidaknya 

selama tujuh abad, dan pada periode ini Islam dipengaruhi oleh lingkungan 

unik Asia Selatan. Dengan kata lain, Islam telaha menjadi tradisi tersendiri, 

tertanam dalam konteks sosial-ekonomi dan politik tujuh babad sejarah 

kawasan ini.
43

 

Kemampuan Islam membentuk tradisi-tradisi baru di Nusantara 

didorong oleh dua faktor: pertama, sifat universal dari tradisi-tradisi tersebut. 

Islam yang mengajarkan kesetaraan dan kebebasan serta sifat sufi yang 

mampu beradaptasi dengan kepercayaan lama, dan kedua, para penyebar Islam 

juga dikalangan pedagang dan masyarakat lokal. Hubungan keduanya sangat 

erat karena Islam sebagai ajaran universal mengharuskan umatnya untuk ikut 

menyebarkan ajaran Islam secara damai kepada sesama, secara konsep yang 

sejalan dengan anjuran al-Quran.  

Dari penjelasan mengenai teori yang diuraikan sebelumnya, maka proses 

penulisan penelitian yang akan ditempuh oleh peneliti terkait peran Raja 

Lakidende terhadap islamisasi di Kerajaan Konawe abad XVIII, dapat dilihat 

melalui kerangka teori sebagai berikut: 
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3. Saluran Islamisasi  

Proses penyebaran Islam di nusantara di lakukan melalui cara damai. 
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Jalur-jalur yang digunakan dalam penyebaran Islam di Kerajaan Konawe, 

antara lain: 

1. Saluran Perdagangan 

Salah satu jalur Islam yang berkembang di Indonesia adalah jalur 

perdagangan. Saluran Islamisasi melalui jalur perdagangan masih dalam tahap 

awal yaitu sekitar Abad ke-17. Penggunaan jalur perdagangan ini membawa 

banyak manfaat karena bagi umat Islam tidak ada perbedaan. Mewariskan 

ajaran Islam kepada orang lain adalah kewajiban umat Islam. 

Proses islamisasi dipercepat dengan situasi dan kondisi politik di 

beberapa kerajaan pesisir, namun situasi di Kerajaan Konawe saat itu tidak 

sama, meski sempat terjadi kekosongan kekuasaan, saat setelah Sangia Inato 

(Mokole Tebawo) mangkat, pada saat itu Lakidende sedang berada di Pulau 

Wawonii.
44 

Pola perdagangan yang sering dilakukan saat itu adalah: 

a. Perdagangan pada umumnya dilakukan melalui jalan pelayaran-

pelayaran semusim, dipengaruhi oleh angin musim, sehingga terkadang 

seorang pedagang tinggal beberapa hari di salah satu kota pelabuhan. 

b. Setiap pelabuhan menyiapkan pemondokan bagi musafir khususnya 

pedagang dan untuk melengkapi pemondokan tersebut disediakan juga 

rumah ibadah, semuanya berada di dalam kompleks. 

c. Kebutuhan masyarakat akan pakaian dan alat rumah tangga serta 

perhiasan pada umumnya dibawa oleh saudagar Cina, India, arab, Persia 

dan Eropa. Hal ini mendorong masyarakat untuk membeli barang-barang 

tersebut. 
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Ketiga pola perdagangan di atas memungkinkan pedagang 

menyampaikan ajaran agama yang dianutnya kepada para calon pembeli. 

Kerajaan Konawe dengan keadaan alamnya yang subur mampu bercocok 

tanam dan beternak untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dan juga 

dijadikan sebagai barang dagangan pada masa itu, seperti: beras, rotan, daun 

gel, kerbau dan lain sebagainya. Keadaan alam Kerajaan Konawe sangat 

menarik bagi daerah lain, sehingga terjalin hubungan kerjasama dalam hal 

pertukaran komodoti khususnya pertukaran komoditi, barang-barang yang 

diperdagangkan adalah perunggu, porselin, gong, tekstil, dan perhiasan yang 

merupakan barang penting bagi masyarakat Tolaki di Kerajaan Konawe.
45

 

Para pedagang ini berperan dalam penyebaran agama Islam di 

Kerajaan Konawe. Pada masa pemerintahan Lakidende, terjalin hubungan 

yang erat dan terbuka dengan beberapa pelabuhan seperti pelabuhan Sampara, 

Tinanggea, Kambo Wado (Teluk Kendari). 

Kerajaan Konawe tidak hanya dikunjungi oleh kerajaan-kerajaan 

yang ada disekitarnya tetapi juga dari luar, seperti Kerajaan Bungku, Mori, 

Moronene, Buton, Muna, Ternate, Gowa, Luwuk, Ambon, Bine, dan Toraja 

serta Makassar. 

Abdurrauf Tarimana berpendapat bahwa kedatangan etnis ini di 

tanah Tolaki tidak hanya dilatarbelakangi oleh mencari nafkah melalui 

perdagangan dan pelayaran, tetapi juga untuk mengajarkan Agama Islam. 

Kedatangan masyarakat Bungku, Buton, Bugis dan Makassar serta Selayar  

datang  untuk mengajarkan ilmu al-Qur‟an kepada penduduk.
46
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Hubungan dagang tersebut menyebabkan Kerajaan Konawe 

mendapat pengaruh khususnya daerah-daerah yang berada di sekitar pesisir 

Pantai, sebagian dari masyarakat dengan mudah bergaul dengan para 

pedagang yang singgah di pelabuhan.  

Hal ini menciptakan keterhubungan antara masyarakat dengan para 

ppedagang. Umumnya Islamisasi dilakukan dengan cara berdagang kemudian 

hidup sementara atau menetap hingga terjadi kontak dengan masyarakat 

sekitar. Lambat laun, tempat tinggal mereka meluas. Perkampungan pedagang 

muslim dari luar negeri disebut Pekojan. 

2. Saluran Perkawinan 

Jalur pernikahan adalah acara paling sederhana untuk masuk 

Islam. Ikatan pernikahan merupakan ikatan lahir batin dan lahiriah sekaligus 

mencari ketenangan pribadi. ketika individu bersatu melalui pernikahan, maka 

mereka membentuk masyarakat Islam.  

Terjalinnya hubungan dagang seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka pedagang-pedagang muslim yang bertempat tinggal beik 

sementara tau menetap kemudian mendirikan sebuah kampung pekojan yang 

mempunyai status sosial cukup sehingga masyarakat setempat tertarik untuk 

menjadi istri pedagang asing, melangsungkan pernikahan antar masyarakat 

setempat, dan para saudagar muslim sulit menerima wanita belum muslim, 

sehingga mereka masuk Islam terlebih dahulu dengan membaca dua kalimat 

syahadat dan menikah secara sederhana, sehingga membentuklah keluarga 

muslim yang akhirnya berkembang. Hubungan pernikahan antara pedagang 

muslim dengan gadis Kerajaan Konawe terutama terjadi antara pedagang bugis 

yang menikah dengan gadis Kerajaan Konawe. Sebelum menikah dengannya, 

calon istri harus masuk Islam dahulu, begitu pula seluruh keluarga dan 
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masyarakat sekitar. Dengan cara ini, proses islamisasi akan berlangsung 

semakin lancar.
47

 

Pernikahan terjadi yang berlangsung antara pedagang dengan 

penduduk setempat, yang kemudian menjadi keluarga masyarakat Islam yang 

mempunyai hubungan kekerabatan dengan penduduk setempat, apalagi ketika 

menikah dengan keturunan bangsawan atau raja, ketika mempunyai pengaruh 

kepada masyarakat, maka masyarakatnyapun mengikuti menjadi pemeluk 

Agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa melalui jalur perkawinan 

mempercepat proses Islamisasi. 

3. Saluran Tasawuf 

Selain perdagangan dan perkawinan, tassawuf juga menjadi saluran 

Islamisasi yang penting di Indonesia. Para ahli tasawuf menjelaskan ajarannya 

dan mengaitkannya dengan teologi  yang sebelumnya dikenal masyarakat 

Indonesia. Mereka sangat berpengetahuan tentang hal-hal gaib dan mempunyai 

kkemampuan menyembuhkan penyakit. Hal ini mempunyai pengaruh yang 

besar terhadap proses Islamisasi. 

Ajaran Tassawuf erat kaitannya dengan tarekat, yaitu jalan yang 

ditempuh para sufi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Selain itu, ada juga 

masyarakat yang menginisiasi pertemuan tatap muka dengan pendekatan sosial 

atau kelompok. Melalui tasawuf, Islam disajikan dalam bentuk yang mirip 

dengan agama Buddha sehingga setiap orang mudah memahaminya.  

Proses islamisasi melalui saluran tasawuf di Kerajaan Konawe 

dilakukan masyarakat orang Buton, Tiworo dan Ternate, dijiwai dengan ajaran 

taswuf yang ideologinya mengenal diri sendiri dan mengenal Tuhan melalui 
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sabda yang diajarkan Hansafansuri di Pasai, Ternate, dan Aceh. Mereka tidak 

menanamkan ajaran syariat.
48

 

4. Saluran Pendidikan 

Para ulama, guru agama, dan raja berperan penting dalam 

penyebaran Islam. Mereka mendirikan pesantren sebagai tempat pendidikan 

Islam bagi para santri. Proses Islamisasi melalui jalur Pendidikan di Kerajaan 

Konawe dilakukan oleh lembaga penyiaran Islam dengan mendirikan pondok 

pesantren yang digunakan sebagai tempat pengajian bagi masyarakat yang 

telah masuk Agama Islam. 

Ajaran Islam pada mulanya dilaksanakan di Keraton, mesjid dan 

surau. Mubaliq dan seseorang yang memahami ajaran Islam dengan baik, 

menyampaikannya kepada masyarakat secara tatap muka, baik secara individu 

kelompok, atau berjamaah. Secara umum pengajaran yang dilakukan diawali 

dengan pemahaman rukun Iman, rukun Islam, mengaji, mengamalkan ibadah 

khususnya shalat lima waktu. 

Para Pedagang yang membawa ajaran Islam ke Kerajaan Konawe 

umumnya tidak berlama-lama disuatu tempat, sehingga yang meneuskan 

penyiaran ini adalah warga sekitar yang sangat paham dengan apa yang 

diajarkan, maka untuk menyalurkan apa yang telah diterima dari para pedagang 

tersebut maka dibuatlah surau sebagai tempat berdakwah di daerah-daerah 

yang telah memeluk Islam, membangun mesjid seperti yang dilakukan di 

Kerajaan Konawe khususnya di daerah-daerah pesisir pantai secara 

permanen.
49
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Fungsi masjid pada saat itu adalah: 

1) Tempat untuk melakukan pertaubatan 

2) Tempat pengajian yang dilakukan guru-guru agama 

3) Tempat melaksanakan shalat lima waktu dan shalat Jum‟at 

4) Shalat berjamaah yaitu shalat sunnah Taraweh sebanyak 20 rakaat. 

Pendidikan pesantren (pondok pesantren) dimana yang ingin belajar 

diperbolehkan tinggal di pesantren tersebut selama beberapa hari, kemudian 

menguasai apa yang diajarkan gurunya dan kemudian kembali lagi. Mereka 

inilah yang telah belajar kemudian menyebarkan Agama Islam ke pedalaman 

yang jauh dari pesisir pantai.
50

 

Proses islamisasi yang dilakukan melalui pendidikan para ulama dan 

kyai mempercepat penyebaran Islam di Indonesia pada umumnya dan 

Kerajaan Konawe pada khususnya. Setelah keluar dari pesantren, para 

wisudawan menjadi tokoh agama, kyai yang mengolah pesantren di desanya. 

Dengan begitu, jalur Islamisasi melalui pendidikan dapat berjalan lancar.  

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu rekonstruksi 

masa lalu secara sistematis dan objektif dengan mengumpulkan, mengevaluasi 

memverifikasi, dan mensintesis bukti untuk menetapkan fakta dan menyajikan 

kesimpulan yang rasional. Aanalisis data bersifat induktif, sehingga hasil 

penelitian harus mengandung makna, keunikan dan menemukan kebenaran 

sementara yang kemudian dilakukan pengujian data
51
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Dari aspek asal data, peneliti menggunakan jenis penelitian 

Kepustakaan deskriptif-analitis historis, yaitu penelitian yang dilakukan 

melalui pencarian berbagai publikasi yang berkaitan dengan data tersebut. 

Pada sifat naratif tetapi juga menjelaskan peristiwa masa lalu secara analitis. 

2. Metode Pendekatan  

a. Pendekatan Historis  

Pendekatan sejarah merupakan ilmu mempelajari evaluasi 

peristiwa ditinjau dari segi waktu, tempat, sifat dan konteks suatu 

peristiwa. Melalui pendekatan sejarah, seseorang diajak berpindah ranah 

empiris praktis. Dari keadaan tersebut terlihat adanya kesenjangan atau 

keserasian antara apa yang ada pada ranah idealis dengan apa yang ada 

pada ranah empiris.
52

 Melalui pendekatan tersebut sejarah Kerajaan 

Konawe dapat diketahui.  

b. Pendekatan Agama  

Pendekatan agama berarti melihat hakikatnya, seringkali dipahami 

sebagai bentuk keyakinan yang menjelaskan religiusitas manusia pada 

tatanan ortodoksi dan ritual keagamaan, lebih fokus pada bentuk-bentuk 

agama tradisional, pendekatam terhadap agama inilah yang menjadi 

dasar perbandingan. Dengan tradisi-tradisi pra-islam dan pasca-islam 

yang menekankan nilai-nilai keagamaan yang harus dilestarikan dan 

dikembangkan sesuai ajaran Islam.
53

 

c. Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan sosiologis digunakan untuk menggambarkan peristiwa 

masa lalu, menunjukkan kelompok sosial yang berperan, kelas sosial 
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serta peran dan status sosial.
54

 Pendekatan sosiologis digunakan untuk 

memutakhirkan ajaran Islam di kerajaan Konawe untuk dipahami.  

d. Pendekatan Politik 

 Pendekatan Politik digunakan untuk menggambarkan peristiwa masa 

lalu yang sesuai struktur kekuasaan, kepemimpinan,  para elit dan 

jaringan-jaringan poltik.
55

 dalam hubungannya dengan pemerintahan 

pada masa Kerajaan Konawe. 

3. Sumber Data 

  Ada dua jenis pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu:  

a. Sumber data primer (primer source)  

Sumber data primer adalah sumber utama yang dijadikan sebagai 

bukti atau saksi utama peristiwa masa lalu. Sumber ini juga dapat dijelaskan 

dengan fakta bahwa data primer adalah data penelitian yang ditulis oleh 

penulis khusus, terutama sumber yang ditulis berdasrkan artikel peneliti 

sebelumnya. 

 b. Sumber data sekunder  

Sumber data sekunder merupakan petunjuk  adanya suatu peristiwa 

atau catatan yang jauh dari seumber aslinya.
56

 Data ini juga dipahami sebagai 

data pendukung, penulis penelitian bukanlah orang yang terlibat langsung 

dalam peristiwa tersebut, namun dapat mendukung dan menceritakannya. 

Penelitian, baik dari segi data maupun dari segi teori lanjutan. Sumber datanya 

adalah artikel-artikel yang ditulis oleh penulis lokal maupun asing yang 

membahas tentang peran Raja Lakidende terhadap islamisasi di Kerajaan 

Konawe.  
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4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). 

Jadi, metode yang digunakan dalam mengumpulkan dan mengolah data yaitu 

sebagai berikut: 

a. Heuristik  

Heuristik adalah kegiatan mengumpulkan jejak-jejak masa lalu. 

pada tahap ini peneliti mengumpulkan sumber data yang berkaitan dengan 

topik penelitian. Seperti teks-teks kuno (manuskrip) atau publikasi filologi 

dan bahan referensi lokal atau asing yang berkaitan dengan penelitian ini.
57

 

langkah ini merupakan langkah awal penelitian dengan mencari 

dokukumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. 

b. Kritik Sumber 

Menyelidiki secara cermat atau kritisi sumber-sumber masa lalu, 

semua teks dari sumber yang dikumpulkan, baik dalam bnetuk naskah atau 

disalin atau dicetak sebelum digunakan sumber apa saja yang terkandung 

dalam dokumen tersebut. 

c. Interpretasi 

Langkah selanjutnya yang peneliti lakukan adalah membaca 

kembali data-data yang telah mengalami interpretasi kritis (penelitian).
58

 

Khususnya data yang bersumber dari naskah sejarah. Disini peran ilmu-

ilmu sosial yang berbeda juga digunakan untuk nmeanfsirkan data atau 

literatur yang ada, seperti pendekatan sosiologi yang dilakukan dengan 

mempelajari aspek-aspek masyarakat dari peristiwa yang diteliti, misalnya 

kelompok sosial mana yang berperan, serta nilai-nilai mereka, konflik 

                                                           
57

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

2010), h. 6. 

58
Dick Hartoko, Refleksi Tentang Sejarah (Jakarta: Gramedia, 1987), h. 153-154. 



32 

 

 

berdasarkan kepentingan ideologi dll.
59

 Pada tahap ini penelitian 

melakukan interpretasi pada data yang dikumpulkan atau sunjektifitas dari 

peneliti. 

d. Historiografi 

Langkah terakhir penelitian ini adalah menuliskannya kembali ke 

dalam struktur atau laporan penelitian yang  yang konstruktif dan 

konseptual dengan struktur yang mudah dipahami. Melalui pendekatan 

deskriptif-analitis, kumpulan fakta yang beragam tersebut direkontruksi 

menjadi suatu penjelasan yang utuh dan komprehensif sehingga lebih 

mudah dipahami. 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan setting historis Lakidende dan Kerajaan 

Konawe. 

b. Untuk menganalisis Kebijakan Lakidende dalam perkembangan 

Kerajaan Konawe Pra Islam. 

c. Untuk menganalisis kebijakan Lakidende dalam perkembangan kerajaan 

Konawe pasca Islamisasi. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Penggunaan teori, yaitu penelitian yang dapat memberikan kontribusi 

terhadap budaya yang berbeda, khususnya budaya Islam. 

b. Kegunaan praktis, yaitu khususnya penelitian yang bermanfaat bagi para 

ilmuwan, khususnya cendekiawan muslim. 
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BAB II  

SETTING HISTORIS LAKIDENDE DAN KERAJAAN KONAWE 

A. Biografi Lakidende 

1. Asal Usul Keturunan 

Secara geneologis Raja Lakidende gelar Sangia Ngginoburu merupakan 

keturunan raja atau Mokole di kerajaan Konawe. Lakidende dilahirkan di 

Laronii atau Unaaha, terkait tanggal kelahiran Lakidende belum ada referensi 

yang peneliti temukan. 

Lakidende adalah putra mahkota raja Mokole Maago gelar Sangia 

Mbinauti yang memerintah pada tahun 1668-1725 menjabat selaku Mokole 

Konawe. Mokole Maago mempunyai permaisuri sebanyak dua orang yakni Elu 

Ndotoburi dan Wetaninda. Perkawinan Maago dengan Wetaninda melahirkan 

seorang putra yang bernama Lakidende.
1
 

Menurut tradisi lisan bahwa sepadanlah nama beliau dengan 

kewibawaannya (Laki berarti jantan; dende berarti tegap, kuat). Masa kecil  

Lakidende memiliki kegemaran diantaranya sumepa (olahraga), Kondau (silat), 

dan melambu atau berburu binatang. Lakidende adalah seorang laki-laki yang 

memiliki badan kekar dan memiliki kelebihan ilmu bela diri (Kondau). Orang 

tuanya memberi nama Lakidende artinya laki-laki kuat, dengan kecerdasan 

akalnya dan tumbuh menjadi pemuda harapan. Dalam dirinya  terpancar 

kewibawaan dalam memimpin rakyatnya. Sebelum dinobatkan menjadi Mokole 

(raja) menggantikan ayahnya terlebih dahulu telah belajar ilmu agama di 

Kesultanan Buton dan di Wawonii. Setelah itu barulah Lakidende kembali ke 

Konawe untuk menerima jabatan Mokole.
2
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2. Riwayat Pendidikan 

Lakidende Dalam masa pendidikannya sejauh ini penulis belum 

menemukan referensi terkait usia dalam menempuh pendidikan. Dalam buku 

Basrin Melamba menjelaskan bahwa Lakidende mulai belajar agama Islam di 

Buton dan Wawonii dan menetap selama beberapa tahun di Wawonii hingga 

akhirnya diangkat menjadi raja di Kerajaan Konawe pada tahun 1725.
3
 

Melihat potensi yang dimilikinya sehingga Lakidende diangkat menjadi 

raja saat beliau kembali ke Konawe bagian Selatan tepatnya di 

Andoolo/Tinanggea, kemudian beliau melanjutkan belajar ilmu agama dengan 

memperdalam baca al-Qur‟an, Lakidende tinggal dalam beberapa waktu dan 

menikah di Andoolo/Tinanggea. 

Mengenai keadaan Kerajaan Konawe sebelum Lakidende kembali ke 

Kerajaan Konawe terjadi kevakuman, kemudian untuk mengisi kevakuman 

pemerintahan pusat tersebut, maka pelaksanaan tugas sehari-hari diambil alih 

oleh Pakandeate. Pakandeate berusaha menemui Lakidende di 

Andoolo/Tinanggea untuk menyampaikan hasil pilihan musyawarah kerajaan 

yang telah menetapkan kedudukannya selaku pengganti ayahnya menjadi 

Mokole Konawe.
4
 

3. Karir 

Lakidende adalah seorang tokoh yang memiliki badan kekar dan 

memiliki kelebihan ilmu bela diri (kondau). Orang tuanya memberi nama 

Lakidende yang artinya laki-laki kuat, sesuai dengan namanya (laki atau jantan, 

laki-laki dan dende atau tegap). Dengan kecerdasan akalnya Lakidende tumbuh 
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menjadi pemuda harapan. Dalam dirinya terpancar kewibawaan dalam 

memimpin rakyat. 

Menurut Said Doeke, dalam buku Basrin Melamba diuraikan bahwa 

penetapan Lakidende menggantikan ayahnya menjadi mokole dengan 

mempertimbangkan bahwa Lakidende adalah putra Mahkota, dalam dirinya 

terpancar sebagai seorang pemuda yang cakqap dan berani, memiliki 

pengetahuan luas tentang ilmu kenegaraan dan ilmu agama sehingga menjadi 

bekal dalam memimpin masyarakat Konawe. Tipe kepemimpinan yang 

mengalir pada dirinya menggambarkan seorang pemimpin yang bijaksana 

berwibawa dan menjadi panutan bagi seluruh rakyatnya.
5
 

Sebelum Lakidende diangkat menjadi raja, terjadi beberapa proses 

penunjukan raja sesuai dengan adat dan telah ditetapkan oleh raja Tebabwo 

Sangia Inato (Kakek Lakidende) bahwa pergantian raja harus diambil dari 

Abuki sebagai Inea Sinumo Wuta Mbinotiso dari putra Maranai yang bernama 

Tohamba. urusan pergantuan raja dipimpin oleh sulemandara, kemudian 

Sulemandara Latalambe dan Tutuwi Motaha Tosugi memanggil seluruh pejabat 

kerajaan baik dari unsur Siwole Mabatohuu dan Pitu Dula Batu untuk 

mengadakan rapat dalam hal membicarakan tentang pergantian Mokole/Raja, 

tetapi dalam rapat tersebut hanya terdiri dari beberapa pejabat saja yang hadir. 

Tohamba selaku Inea sinumo wuta mbinotiso (putra mahkota) tidak menghadiri 

rapat tersebut, begitu pula Tebau dari Ranomeeto selaku Sapati putra Balani 

cucu dari Sorumba juga tidak hadir.  

Akibat dari ketidakhadiran mereka, maka Sulemandara Latalambe 

disertai pabitara Lelesuwa yang bijaksana, pergi ke Abuki menemui Tohamba 

dan membawakan mahkota kerajaan serta meminta kesediaannya untuk dilantik 
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menjadi raja Konawe menggantikan pamannya mendiang Raja Maago, akan 

tetapi Tohamba menolak permintaan kedua utusan tersebut dengan dalih tidak 

mampu untuk memimpin sebuah kerajaan yang sangat luas serta mengatakan 

bahwa demikian pula ayahnya tidak mau menjadi raja, dan perkataannya di 

bahasakan dalam bahasa Tolaki “la‟la mberio‟u mamipi ano laa pomokole, 

rongu muluu kupomokole po hue ku anakiaikaa”, artinya: sejak yang Mulia 

ayah saya tidak menjadi Raja, dan sekalipun saya bukan raja, tetap bangsawan.
6
 

Setelah menemui Tohamba, pejabat tersebut kembali ke pusat kerajaan, 

kemudian melanjutkan perjalanan ke Ranomeeto untuk menemui Tebau dan 

membawakan mahkota serta memohon kesediaannya untuk menjadi raja.. akan 

tetapi Tebau tidak pula bersedia dengan alasan masih muda dan masih banyak 

yang lebih tua serta lebih pandai dalam memimpin kerajaan, dan untuk 

sementara waktu sebelum ada penetapan raja, maka yang melaksanakan tugas 

sehari-hari adalah Tosugi, Tutuwi Motahano Konawe yaitu panglima kerajaan 

yang bergelar Wutu Ahu (pelaksana tugas harian raja). Setelah beberapa bulan 

dengan ketiadaan raja, selaku pucuk pimpinan di Kerajaan Konawe maka Wutu 

Ahu bersama Latalambe memanggil kembali para bangsawan petinggi kerajaan 

untuk mengadakan sidang penetapan dan pemilihan raja. Maka diadakanlah 

musyawarah memilih raja dan para peserta rapat tersebut sepakat menunjuk dan 

mengangkat Lakidende putra mendiang Raja Maago dari permaisuri Wetaninda 

untuk menjadi Raja/Mokole Konawe.
7
 

Setelah memangku jabatan, Lakidende melaksanakan tugasnya sebagai 

raja di Kerajaan Konawe, beliau mendirikan istana Kerajaan Konawe yang 

                                                           
6
Basrin Melamba dan Syafruddin Pasuay, Biografi Raja (Mokole) Lakidende(Sangia 

Ngginoburu) (1725-1786),h. 39-40. 

7
Basrin Melamba dan Syafruddin Pasuay, Biografi Raja (Mokole) Lakidende(Sangia 

Ngginoburu) (1725-1786),h.40-41. 
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terbuat dari papan yang berukir (Laikambinati-pati) dan membuat sebuah taman 

serta kebun kerajaan yang tidak jauh dari istana yang ditempatkan di Balo-

balongga Desa Asinua sekarang ini. Tidak hanya itu, Lakidende juga menjalin 

hubungan persahabatan dengan kerajaan tetangga, seperti Kerajaan Buton 

dengan mengundang seorang pemuka agama Islam dari Kesultanan Buton yang 

bernama La Ode Teke ke Istana Kerajaan Konawe guna mengajarkan Agama 

Islam dengan gelar Modi Moji.
8
 

Sumber Naskah Hindia Belanda menuliskan bahwa Lakidende pernah 

berkunjung ke Palopo Kerajaan Luwu, dalam kunjungannya beliau melihat 

mesjid Jami di Palopo, maka sepulangnya beliau mendirikan juga Salasa 

(Mushallah).
9
 Nama mesjid pertama yang didirikan di Kerajaan Konawe adalah 

mesjid Salasa terletak di Kelurahan Parauna. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Naskah Hindia Belanda dalam J.PM Baden (Sumber foto: 

Dokumentasi Pribadi (2023)  

Sumber primer pada tahun 1925 tersebut, membuktikan bahwa naskah 

ditulis 139 tahun setelah wafatnya Lakidende pada masa masuknya kolonial 

Belanda di daratan Sulawesi Tenggara khusunya di Konawe dan sekitarnya, dari 

sumber tersebut memberikan informasi bahwa Lakidende pernah berkunjung di 

                                                           
8
Basrin Melamba dan Syafruddin Pasuay, Biografi Raja (Mokole) Lakidende (Sangia 

Ngginoburu) (1725-1786), h. 42-43. 

9
J.PM. Baden, MvO Onderofdeeling Kolaka, 1925. 
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Palopo, kemudian kembalinya dari Palopo maka Lakidende membangun masjid 

Salasa, karena melihat Masjid Jami‟ yang ada di Palopo. 

Adapun karir utama Lakidende dalam pemerintahannya di Kerajaan 

Konawe yang paling utama adalah keberhasilannya dalam menjadikan Islam 

sebagai agama resmi yang dianut oleh masyarakat Konawe, dengan cara 

mengislamisasi kerajaan, kemudian pasca islamisasi dapat dilihat beberapa 

perubahan sistem kehidupan masyarakat baik sebelum memeluk Islam hingga 

setelah memeluk Islam (pasca islamisasi). Pencapaian tersebut dapat dikatakan 

bahwa Lakidende sebagai Pembaharu dalam sistem pola keagamaan pada 

masyarakat Kerajaan Konawe. Pembaharuan keagamaan merupakan suatu 

perubahan sitem atau pola kehidupan dalam amsyarakat, khususnya pada 

masyarakat Konawe. pembaharuan yang dilakukan Lakidende adalah dengan 

adanya integrasi atau asimilasi antara adat istiadat pra Islam (kalo) menjadi adat 

istiadat yang mengandung unsur Islam disebut (kalosara). 

Dari uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa karir Lakidende 

dalam mengembangkan Kerajaan Konawe pra Islam dan pasca islamisasi dapat 

di lihat pada pembahasan sub-bab berikutnya dalam bidang keagamaan, politik, 

ekonomi dan sosial-budaya. 

4. Pernikahan 

Semasa hidupnya, Lakidende memiliki 2 (dua) orang Istri yaitu Mowina 

dan Wahuka, istri pertama bernama Mowina (Waalumina) sejak belajar agama 

Islam di Wawonii
10

, kemudian Lakidende menikah dengan Wuhaka putri dari 

Imbatono Ngapaaha
11

 saat tinggal dan belajar mendalami al-Qur‟an di 

                                                           
10

Basrin Melamba Dkk. Sejarah dan  Budaya Masyarakat Tolaki di Konawe (Kendari: 

Lukita. 2016), h. 361. 

11
Mifto Tahir, Dokumen DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, (Kendari: Sekretariat DPRD 

Sulawesi Tenggara, 1977), h. 40. 
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Tinanggea. Selama pernikahannya dengan kedua istrinya tersebut, Lakidende 

tidak memiliki keturunan.
12

 

5. Kematian 

Kurang lebih selama  60 tahun memegang tampuk pemerintahan 

Kerajaan Konawe, Lakidende berhasil menerapkan syariat Islam dan merubah 

pola kehidupan masyarakat Konawe terutama keyakinan dan adat istiadat 

dengan cara mengakulturasi kebudayaan Islam, dari hal tersebut ada beberapa 

kelompok yang tidak menyukai kebijakannya namun kelompok tesebut tidak 

sampai hati untuk menyampaikannya secara terang-terangan.  

Raja Lakidende wafat pada akhir abad ke-18 tahun 1786, adapun 

penyebab kematiannya peneliti belum menemukan sumber tersebut. Menurut 

sumber tradisional Tolaki berupa tula-tula dijelaskan bahwa (Mokole Lakidende 

pinoweiheiito opanggo metamoako sulutani (Sultan), mowei nggiroo opangga 

ari sangia Wawoopua, mano kioki nohari pakei panggano ano tawe, ienetoka 

anotinamoako sangia ngginoburu), yang artinya bahwa sesungguhnya 

Lakidende sudah diberikan gelar Sultan, yang memberikan adalah negeri atas 

angin (negeri Turki), namun sebelum menggunakan gelar tersebut Lakidende 

telah wafat, sehingga hanya diberi gelar Sangia Ngginoburu artinya raja yang 

dikebumikan.
13

 

B. Historisitas Kerajaan Konawe 

1. Asal Usul suku Tolaki dan Terbentuknya Kerajaan Konawe 

Pentingnya faktor penduduk dalam proses pertumbuhan suatu 

wilayah, maka dalam suatu kajian historis perlu diidentifikasi dinamika 
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Basrin Melamba dan Syafruddin Pasuay, Biografi Raja (Mokole) Lakidende (Sangia 

Ngginoburu) (1725-1786), h. 61. 

13
Basrin Melamba dan Syafruddin Pasuay, Biografi Raja (Mokole) Lakidende(Sangia 

Ngginoburu) (1725-1786), h. 51-52. 
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penduduk/manusia yang menempati suatu wilayah tertentu. Beberapa bagian 

yang belum tercatat sejarah Indonesia adalah babakan prasejarah, demikian juga 

yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah Konawe, sejak adanya penghuni 

manusia di daerah ini, tidak adanya warisan tulisan dan beberapa bukti-bukti 

peninggalan hasil karya manusia (artefak) menyebabkan para penulis sejarah 

mengalami kesulitan untuk mengetahui tentang kisah perjalanan daerah 

Konawe. Namun demikian diyakini bahwa pada masa prasejarah bahwa 

Konawe sudah didiami manusia dengan segala kemampuan berjuang 

mengembangkan kehidupannya.
14

 

a. Asal Usul Suku Tolaki 

Kuncaraningrat menguraikan bahwa setiap kebudayaan 

mempunyai konsepsi mengenai alam semesta, termasuk manusia di 

dalamnya.
15

 

Sebelum terjadinya alam (langit, bumi dan segala isinya), maka 

yang ada hanya ruang kosong tidak ada apa-apa di dalamnya. Namun 

setelah Tuhan (O ombu) menciptakan nur-terang, Tuhan memandang nur 

yang mengakibatkan nur menjadi panas, maka terjadilah api (panas). 

Tuhan memandnag apai yang mengakibatkan api menjadi matahari (oleo). 

Tuhan memandang matahari yang mengakibatkan matahari bergerak. 

Gerak matahari kemudian menimbulkan angin (opua) dan Tuhan menutup 

mata maka terjadilah gelap segala yang terang. Gealp inilah yang menjadi 

malam (owingi) dan terjadilah siang dan malam. Kemudian Tuhan 

mengupas dakinya dan menggulungnya menjadi gumpalan serta 

melemparkannnya ke bawah maka itulah yang menjadi Bumi (wuta aha). 
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Anwar Hafid dan Safruddin, “Sejarah daerah Konawe Utara”, (Bandung: Alfabeta, 

2014), h. 5. 

15
Nurdin Abdullah, Silsillah Tolaki “KUKUAHA” Cet. I, ( Malang: UM Press, 2009), h. 

16. 
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Tuhan mencabut beberapa lembar rambut/bulunya dan dilemparkannya di 

atas bumi, itulah yang menjadi tumbuh-tumbuhan di atas bumi. Sesdudah 

itu Tuhan mengambil kutunya dan melemparkannya ke bumi, itulah yang 

menjadi hewan-hewan di bumi. Agar tumbuhan dan hewan-hewan dapat 

hidup dimuka bumi, maka Tuhan membuang kencingnya dan itulah yang 

menjadi hujan di bumi. Segala peristiwa kilat, guntur, gempa bumi (olelu) 

dan bencana alam lainnya adalah wujud dari Tuhan yang menggerakkan 

tubuhnya. 

Selanjutnya untuk menjaga bumi dan isinya, Tuhan menciptakan 

manusia. Diambilnya segumpal tanah dan dibentuknya menjadi tubuh 

manusia, Tuhan memulai membentuk kepalanya, dadanya, perutnya dan 

terakhir tangan dan kakinya. Tuhan memproses pembentukan tubuh  

manusia sampai lengkap sampai lengkap dan terakhir meniupkan rohnya.
16

 

Manusia pertama yang diciptakan Tuhan adalah Adam, semula 

Adam diletakkan dilapisan langit ketujuh untuk mendapatkan ajaran-ajaran 

langsung dari Tuhannya sebelum ia diturunkan ke bumi. Untuk menemani 

Adam dalam teman hidupnya dibumi, Tuhan menciptakan seorang 

perempuan yang bernama Hawa, Tuhan tidak menggunakan dari tanah, 

tetapi diambil dari Tulang rusuk Adam. Setelah ribuan tahun Adam dan  

Hawa tinggal dilapisan langit ketujuh, Tuhan menurunkan ke bumi. 

Hiduplah mereka berdua di bumi ini dan berkembang menjadi kita semua 

seperti sekarang. 

Seanjutnya konsepsi orang Tolaki mengenai susunan alam dan 

isinya, biasanya mengkonsepsikan manusia dengan sistem perlambangan 
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Nurdin Abdullah, Silsillah Tolaki “KUKUAHA” Cet. I, ( Malang: UM Press, 2009), h. 

16-17. 
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berdasrkan asosiasi. Konsepsi tersebut alam ini terdiri atas tiga bagian 

masing-masing alam nyata dilambangkan dengan tubuh manusia, alam 

bayangan dilambangkan sebagai semangat, dan alam gaib dilambangkan 

sebagai roh/jiwa manusia. Alam nyata terdiri atas tiga bagian, yakni langit 

(dunia atas) dengan segala isinya yang dilambangkan sebagai kepala 

manusia, permukaan bumi (dunia tengah) dengan segala yang ada diatsnya 

yang dilambangkan sebagai dada manusia, dan dasr bumi (dunia bawah) 

yang dilambangkan sebagai perut dan kaki manusia. Di langit ada 

matahari, bulan dan bintang-bintang diidentik dengan siang dan malam 

yang diasosiasikan dengan mata putih dan mata hitam, hujan dan awan 

diasosiasikan dengan air mata dan tahi mata manusia, angin, guntur kilat 

petir diasosiasikan  dengan telinga, mulut manusia yang berbicara. 

Dipermukaan bumi hidup hewan dan tumbuh-tumbuhan diasosiasikan 

dengan bulu atau rambut dan kutu manusia, sungai rawa laut yang 

diasosiasikan dengan darah, keringat dan kencing manusia, batu dan tanah 

diasosiasikan dengan daging dan tulang manusia dan barang mineral yang 

diasosiasikan dengan sum-sum dan otak manusia, gunung dan lembah 

sebagai benjolan dan lekukan pada badan manusia. Di dasar bumi terdapat 

tiang-tiang penopang bumi yang diasosiasikan dengan kaki dan tangan 

manusia, jalur-jalur dan lapisan-lapisan tanah diasosiasikan dengan urat 

darah, urat syaraf, bahkan di dalamnya ada banyak jenis ular dan cacing 

diasosiasikan dengan usus manusia. 

Alam bayangan adalah duplikasi alam nyata, setiap unsur alam 

nyata yang telah digambarkan diatas memiliki bayangan sebagai zat yang 

halus. Langit, bumi dan sebagainya, demikian api, angin, air, tanah, hewan 

tumbuhan, siang malam, matahari, bulan, bintang-bintang, alam gaib 
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adalah alam roh yang didalamnya berdiam makhlukm halus, dewa-dewa 

dan Tuhan. 

Dari konsepsi tentang orang Tolaki diatas terbentuklah sejarah 

alam semesta dengan isinya (kukuahano wonua), sejarah manusia 

(kukuahano manusia), dewa dan Tuhan (Oombu sinomba), dunia gaib 

(pesaruano hanu tehii). Dengan sebutan lain sebagai wujud untuk 

mengingat secara turun temurun karena tiadanya abjad (tulisan), orang 

Tolaki dinamakan taenango (ceritera legendaris), nango (ceritera rakyat), 

dan tula-tula (silsilah).
17

 

Adapun beberapa Cerita rakyat menegnai  asal usul suku Tolaki 

dituliskan dalam beberapa versi, sebagai berikut: 

1) Oheo 

 Orang Tolaki pada mulanya menamakan dirinya Tolahianga yang 

artinya orang dari langit, yaitu Cina, demikian pula  istilah Hiu dalam 

bahasa Cina artinya langit dihubungkan dengan kata Heo (Oheo) bahasa 

Tolaki yang berarti terdampar atau ikut pergi ke langit.
19

 

 Uraian di atas erat kaitannya dengan ungkapan Abdurrauf 

Tarimana bahwa Oheo seorang pemuda yang berasal dari Pulau Jawa 

(Jawa Timur) yaitu daerah kaki Gunung Arjuna yang tinggal di Konawe, 

kemudian menikah dengan Anawai Ngguluri, seorang gadis dari tujuh 

bersaudara yang berasal dari langit.
20

 Kemudian dalam buku Anwar Hafid 

menjelaskan bahwa Oheo dikisahkan dalam bentuk Taenango Isara atau 

Rundulamoa yaitu tentang adanya Tolahianga (orang dari langit).
21
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Nurdin Abdullah, Silsillah Tolaki “KUKUAHA” Cet. I, ( Malang: UM Press, 2009), h. 

17-18. 

19
Abdurrauf Tarimana, Kebudayaan Tolaki”, h. 52. 

20
Abdurrauf Tarimana, Kebudayaan Tolaki”, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 51. 

21
Anwar Hafid dan Safruddin, Sejarah Daerah Konawe Utara, h. 10. 
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2) Pasa‟eno, dikisahkan bahwa Pasa‟eno putra dari Wesande, seorang wanita 

tanpa suami, yang hamil karena minum air yang tertampung pada daun 

ketika ia memotong pandan di hutan rimba di pegunungan hulu Sungai 

Mowewe. 

3) Wekoila dan Larumbalangi, yang dikisahkan tentang dua orang bersaudara 

kandung wanita-pria, yang turun dari langit dengan menumpang pada 

sehelai sarung. 

4) Onggabo, dikisahkan seorang laki-laki yang berbadan besar yang berasal 

dari sebelah Timur melalui sungai Konawe‟eha, dan yang datang di Olo-

oloho ibu kota pertama Kerajaan Konawe, kemudian Onggabo menikah 

dengan Elu (putri Wekoila).
23

 

Dari beberapa mitos mengenai asal-usul suku Tolaki, kemudian 

adapun beberapa pendapat mengenai awal mula persebaran suku Tolaki  

mendiami daratan Sulawesi Tenggara yang menceritakan tentang kedatangan 

penduduknya yang pertama di daratan tersebut, pemukiman pertama orang 

Tolaki berada di hulu sungai Konaweeha yaitu rombongan yang melalui daerah 

Mori dan Bungku bagian Timur laut Sulawesi. Sedangkan rombongan lain 

melalu danau Towuti dan terus ke arah Selatan. Kemudian kedua rombongan 

tersebut bertemu di suatu tempat yang disebut Rahambuu dan tinggal beberapa 

lama. Kemudian rombongan ini terbagi dua, serombongan mengikuti lereng 

gunung Watukila lalu membelok ke arah Barat daya sehingga sampailah disuatu 

tempat yang diberi nama Lambo, Laloeha, dan Silea, kemudian menamakan diri 

orang Mekongga dan menempati wilayah Kolaka. Sedangkan serombongan 
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 Abdurrauf Tarimana, Kebudayaan Tolaki”, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 51. 
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kedua mengikuti sungai Konaweeha dan tiba disuatu tempat yang dinamakan 

Andolaki, sampai tiba ditempat yang luas kemudian dinamakan Unaaha.
24 

Adapun Berdasarkan beberapa naskah terkait sejarah manusia pertama 

di Konawe diketahui bahwa wilayah Konawe diduduki oleh suku asli Tolaki, 

menurut beberapa sumber diantaranya Treffers, Kruijt, Tarimana, Suud, 

Tamburaka serta bebrapa penutur sejarah daerah Konawe Utara menjelskan 

negeri asal leluhur suku Tolaki diduga bagian Selatan dari pegunungan Yunan, 

Tiongkok, Hindia Belanda atau Indo Cina, sekarang Laos, Vietnam dan 

Kamboja. Perpindahan tersebut terjadi karena mengalirnya bangsa Tionghoa 

dari Utara, wabah kelaparan, perang saudara dan semangat petualangan, proses 

migrasi tersebut berlangsung selama bertahun-tahun.
18

 

Menurut Rustam E. Tamburaka, apabila dilihat dari ciri-ciri 

antropologisnya baik Chepalik index, mata, rambut maupun warna kulit, suku 

Tolaki memiliki kesamaan dengan ras Mongoloid. Diduga berasal dari Asia 

Timur, kemungkinan besar berasal dari Jepang dan kemudian disebarkan ke 

Selatan melalui kepulauan Riukyu, Taiwan dan Philipina. Pendapat lain juga 

mengatakan bahwa perpindahan pertama berasal dari Yunan ke Selatan melalui 

Philipina, Sulawesi Utara ke pesisir Timur Halmahera, pada saat memasuki 

daratan Sulawesi Tenggara masuk melalui muara sungai Lasolo dan Konawe 

yang dinamakan Andolaki.
25

 

Adapun pendapat lain bahwa suku bangsa Tolaki berasal dari daerah 

wilayah Tonkin (perbatasan antara Birma-Kamboja Tiongkok bagian Selatan). 

Setelah melalui perjalanan dalam rentang waktu yang cukup panjang melewati 
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Aswati M, Bahan Ajar Sejarah Lokal Sultra, (Kendari: Unhalu Press. 2015), h. 8. 

18
Anwar Hafid dan Safruddin, Sejarah Daerah Konawe Utara, (Bandung: Alafabeta, 

2014), h. 6 
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Aswati M, Bahan Ajar Sejarah Lokal Sultra, (Kendari: Unhalu Press. 2015), h. 10. 
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kepulauan Hirukyu Jepang ke kepulauan Philipina Selatan, pulau-pulau yang 

tersebar rapat dibagian Timur Sulawesi dengan menggunakan perahu-perahu 

bercadik yang sederhana melalui sungai Lasolo dan kemudian secara 

bergelombang tiba dan membangun pemukiman sekitar danau Mahalona dan 

danau Matana.
26

 

Dari berbagai sumber tulisan hasil penelitian mengenai asal-usul dan 

persebaran suku Tolaki yang dilakukan baik peneliti/penulis barat maupun para 

peneliti Indonesia atau lokal yang menjelaskan tentang asal-usul suku bangsa 

Tolaki adalah berasal dari Hoa Bin, Tiongkok Selatan pada tahun 6.000 

Masehi.
27

 

Beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyebaran 

penduduk Nusantara pada umunya secara bergelombang dari Gobi, Yunan, dan 

Indo Cina melalui semenanjung Malaka, seterusnya menyebar ke daerah Selatan 

dan Timur yang diantaranya telah membawa beberapa suku bangsa yang 

mendiami wilayah Sulawesi khususnya di Konawe  Sulawesi Tenggara. 

b. Kondisi Geografis Kerajaan Konawe 

 Kerajaan Konawe adalah Kerajaan yang pernah  berdiri di 

Kabupaten Konawe. Penduduknya adalah suku Tolaki, raja-rajanya 

bergelar Mokole. Dan masa kejayaannya dicapai pada masa pemerintahan 

Mokole Tebawo.
28

 Pusat pemerintahan Kerajaan Konawe adalah di 

Kecamatan Unaaha. 

 Kerajaan Konawe terletak di wilayah Sulawesi Tenggara, 

Indonesia yang mencakup beberapa pulau di sekitar Konawe diantaranya 
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Anwar Hafid dan Safruddin, Sejarah Daerah Konawe Utara, (Bandung: Alfabeta, 

2014), h. 7-8. 
27

Aswati M, Bahan Ajar Sejarah Lokal Sultra, (Kendari: Unhalu Press. 2015), h. 13.. 

28
Idaman, Relasi Kuasa Pengetahuan dalam sistem Ketatanegaraan di Kerajaan Konawe 

Abad ke-XVII: telaah epistemologi Siwole Mbatohu, (Vol. 3. No 1.  Tahun 2019), h. 144. 
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Pulau Wawonii, Buton dan Muna, serta sejumlah daerah daratan dan 

pegunungan. Kerajaan Konawe juga memiliki akses ke wilayah pesisir 

pantai dan perairan laut yaitu daerah Lasolo dan Tinanggea, yang kaya 

akan sumber daya alam, sehingga perdagangan maritim menjadi salah satu 

aspek penting dalam kehidupan ekonomi dan budaya.  

 Dilihat dari wilayah geografisnya Kerajaan Konawe umumnya 

terdiri dari dataran rendah, pegunungan, dan daerah pesisir, wilayah 

Konawe juga dikenal dengan keindahan alamnya yang meliputi hutan 

tropis, sungai dan pantai yang menarik. 

 Kerajaan Konawe menggunakan sistem pemerintahan yang disebut 

Siwole Mbatohu dan Pitu Dula Batu. Sistem pencaharian hidup 

masyarakat Konawe adalah hasil dari pertanian padi dan cempedak, 

berternak kerbau, dan mencari ikan.  

c. Terbentuknya Kerajaan 

Awal berdirinya kerajaan di daratan semenanjung tenggara Sulawesi 

diawali dengan munculnya seorang Ndudu bernama Tolahianga (orang dari 

surga). Saat itu, empat kerajaan kecil berkembang dipimpin oleh mokole atau 

raja yang diantaranya menguasai wilayahnya. Sebagai berikut: 

1) Kerajaan Padangguni  

Kerajaan Padangguni merupakan sebuah kerajaan yang mulai 

berkembang dan memperluas wilayahnya sehingga mampu berlangsung 

hingga 12 generasi. Raja pertama disebut Mokole (Raja) bernama 

Tolahianga bergelar Bundu Wula atau Tanggolowuta, biasa juga disebut 

Sangia Ndudu Ipadanguni, pusat pemerintahannya berada di Padangguni 

(Abuki).
29
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Nurdin Abdullah, Silsilah Tolaki “KUKUAHA”, (Malang: Universitas Negeri Malang. 
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2) Kerajaan Wawolesea 

Kerajaan ini berada di pesisir timur semenanjung tenggara Pulau 

Sulawesi di daerah Lasolo. Kerajaan ini tidak mengalami perkembangan 

ataupun kemajuan diakibatkan karena perang dengan kerajaan Banggai di 

Sulawesi Tengah. Penyebab lain, menurut kepercayaan yaitu kutukan 

(molowu), akibat raja Wawolesea menikahi putrinya sendiri. Kemudian 

akibat dari bencana tersebut, sebagian penduduk kerajaan Wawolesea 

melakukan pelayaran ke daerah lain, tetapi terdampar di semenanjung 

utara Pulau Buton dan Pulau Wawonii. Kerajaan Wawolesea dipimpin 

oleh seorang raja bernama Rundu Langi, dan tidak memiliki ahli waris 

kerajaan sehingga kerajaan Wawolesea menyatu dengan kerajaan Konawe. 

3) Kerajaan Besulutu  

Kerajaan Besulutu berumur pendek karena nama raja Besulutu 

Mokole Mombeeno memiliki kegemaran berperang (momuho) dengan 

banyak kerajaan di sekitarnya. Bahkan sang raja pun tewas dalam 

pertempuran sehingga populasinya akan sangat berkurangdan tidak ada 

penerus kerajaan.  

4) Kerajaan Watu Mendonga 

Kerajaan Watu mendonga berada di hulu sungai Konaweeha, 

kerajaan ini kemudian menjadi bagian dari Kerajaan Konawe dan pada 

akhirnya memisahkan diri kemudian bergabung dengan Kerajaan 

Mekongga.
30

 

Sebelum berdirinya keempat kerajaan diatas, telah dijelaskan 

sebelumnya, bahwa kawasan pemukiman masyarakat okambo (Kampung) 

                                                           
30

Anwar Hafid dan Safruddin, Sejarah Daerah Konawe Utara, (Bandung: Alfabeta, 

2014), h. 13. 
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dipimpin oleh seorang yang dituakan disebut Toono Motuo dan dibantu oleh 

seorang Posudo, Toea, Muawai, Mbusehe, Tamalaki, dan Otadu.
31

 

Perkembangan selanjutnya, oleh beberapa Otabu sepakat membentuk 

pemerintahan yang disebut  Poasokole‟a, sekaligus mengangkat seorang 

pemimpin  yang disebut Mokole (raja). Proses terbentuknya pemerintahan 

yang dipimpin oleh Mokole, masa ini diperkirakan berlangsung pada Abad ke-

4 sampai abad Ke-6. Menjelang akhir abad ke-6, masing-masing dari tiga 

kerajaan kecil berusaha untuk memperluas wilayahnya, menyebabkan perang 

saudara selama beberapa dekade antara Kerajaan Padanggunni, Kerajaan 

Besulutu dan Kerajaan Wawolesea. Pada akhirnya, Kerajaan Padangguni 

sebagai pemenang pada abad ke-7. Setelah konflik perang antar kerajaan di 

wilayah Konawe berlangsung dalam kevakuman yang berlangsung puluhan 

tahun bahkan ratusan tahun, setelahnya pada abad ke-10 muncul Wekoila yang 

berhasil mempersatukan kembali seluruh penduduk wilayah Konawe dari 

ketiga wilayah kerajaan kecil tersebut ke dalam wilayah kekuasaannya dengan 

menata kembali sistem pemerintahan yang kelak disebut Kerajaan Konawe.
32

 

Kedatangan Putri Wekoila berhasil membawa perdamaian dan 

persatuan serta memicu apresiasi spontan dari warga Diempat wilayah ini. 

Wekoila disebut sebagai ratu cantik dalam hal menyelamatkan kerajaan dari 

kehancuran. Dalam hal ini, Wekoila dijadikan mokole (raja) yang menguasai 

ketiga kerajaan kecil tersebut dan akhirnya menyatukan tiga kerajaan tersebut 

menjadi satu kerajaan besar, yaitu kerajaan Konawe dengan raja pertamanya 

yaitu Wekoila dengan pusat pemerintahannya di Unaaha. 
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Anwar Hafid dan Misran Shafar, Sejarah Kota Kendari, (Bandung: Humaniora, 2007), 

h. 12. 

32
Hafid Anwar dan Misran Safar, Sejarah Kota Kendari, (Bandung:Humaniora 2007), h. 

12. 
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Menurut La Galigo dalam buku Anwar Hafid menguraikan bahwa 

Kerajaan Konawe adalah Kerajaan Wadeng (Kerajaan ri Ritemporekkeso/ 

Kerajaan Matahari terbit atau tanah lau (negeri di Timur). Nama dan 

lingkungan alam memiliki persamaan dengan ungkapan Galigo yang berada di 

dekat sungai besar (sungai konaweeha), demikian pula istilah konaweeha yang 

dapat dikaitkan dengan proses pelayaran  dalam pengasingan  We Tenrirawe 

dikawal oleh para dayang (inang pengasuh), pada saat memasuki sungai besar 

ini dan mendapati perkampungan masyarakat, maka sang putri (We 

Tenrirawe= Wekoila) berkata bahwa Konawe=di sinilah (bahasa bugis) yang 

berarti di sisnilah kita singgah atau disini saja kita berlabuh, sehingga sungai 

ini kemudian diberi nama sungai konaweeha, dan kerajaan yang dibangun 

masyarakat Tolaki dibawah pimpinan Wekoila dan diberi nama  Kerajaan 

Konawe.
33

 

Abdurrauf Tarimana juga menguraikan bahwa menurut cerita rakyat 

setempat, Kerajaan Konawe dan Kerajaan Mekongga masing-masing di 

dirikan oleh dua orang bersaudara kakak-adik, yaitu Wekoila dan 

Larumbalangi. Pusat Kerajaan Konawe pada mulanya berlokasi di Olo-oloho 

tepatnya di pinggir sungai Konawe‟eha di desa Uepai sekarang, kemudian 

pindah ke Una‟aha. Adapun Kerajaan Mekongga, mulanya berlokasi di Bende 

kemudian pindah ke Wundulako. Pada mulanya raja bergelar Mokole
34

, namun 
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Anwar Hafid dan Safruddin, “Sejarah daerah Konawe Utara”, (Bandung: Alfabeta, 

2014), h. 17. 

34
Gelar Mokole bukan hanya dipakai oleh suku Tolaki, tetapi juga suku Mori di Bungku 

dan Luwu di Baibunta dan Moronene. Menurut sejarah lisan istilah mokole berasal dari kata Kole 

yang berarti “perahu”, dengan awalan mo. Adapula yang berpendapat bahwa gelar Mokole berasal 

dari kata Oleo yang berarti “matahari” dengan awalan Moko, sehingga menjadi Moko‟oleo 

kemudian berubah menjadi mokole, yang artinya “orang yang sifat-sifatnya identik dengan 

matahari”. Dalam buku Abdurrauf Tarimana, Kebudayaan Tolaki”, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 

h.52. 
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bebrapa lama kemudian kemudian pada Kerajaan Mekongga, gelar Mokole 

berubah menjadi Bokeo.
35

 

Menurut silsilah Kerajaan Konawe, disebutkan bahwa setelah 

pemerintahan Wekoila, 23 raja memerintah sebagai penerus Kerajaan 

Wekoila, namun perkembangan Kerajaan Konawe saat itu tidak ada data yang 

mendukung. Pada saat wabah penyakit melanda Kerajaan Konawe, konon 

seorang pria bernama Onggabo datang dari timur yang memiliki kesaktian.
36

 

Sejak munculnya penyakit musnah (oropu) di Kerajaan Konawe, 

Anggobo mendapat kabar bahwa rakyat Kerajaan Konawe telah musnah 

(dimusnahkan). Untuk membuktikan kebenaran pesan tersebut, Onggabo 

menelusuri Sungai Konawe dari muaranya. Dalam perjalanan, Onggabo 

menemukan alang-alang hutan (Obubu) (Sinulahi) yang baru dipotong dan 

sehelai rambut sepanjang sembilan depa. 

Penemuan tersebut Onggabo menyimpulkan bahwa manusia masih 

berada di hulu sungai. Oleh karena itu, Onggabo melanjutkan perjalanan 

menyusuri Sungai Konaweeha, sampai ke tempat yang bersesuaian dengan 

bekas tebangan tebu hutan sampai menemukan jalan yang tidak terawat lagi 

dan mengikutinya sampai diperkirakan di sungai Olo-Oloho- tiba. Pada Abad 

XIII di rumah Latuanda bersama anak perempuannya dan Elu (Podesuwa)
34

 

putri angkatnya yang sejak masih bayi dipelihara.
37
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Istilah Bokeo berarti “buaya”, maksudnya seorang raja yang ditakuti karena 

kekuasaannya, laksana takutnya orang terhadap buaya, dan ada juga yang berpendapat bahwa 

istilah buaya ini adalah raja yang menguasai wilayah pinggir laut. Dalam buku Abdurrauf 

Tarimana, Kebudayaan Tolaki”, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h.52. 

36
Hafid Anwar dan Misran Shafar, Sejarah Kota Kendari, (Bandung: Humaniora, 2007),  

h. 18. 

34
Elu (Podesuwa) adalah putri mahkota Mokole Konawe yaitu Wekoila yang dijuluki 

Kambukoseoropo (perempuan berambut panjang). Nurdin Abdullah, Silsilah Tolaki 

“KUKUAHA”. Malang: Universitas Negeri Malang. 2009, h. 50. 

37
Nurdin Abdullah, Silsilah Tolaki “KUKUAHA”. Malang: Universitas Negeri Malang. 

2009, h. 50. 
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Pertemuan Onggabo dan Latuanda, pada akhirnya Latuanda 

menikahkan kedua putrinya, kemudian Anggobo berhasil mengobati 

masyarakat dari wabah penyakit dan serangan biawak besar. Setelah daerah 

aman, orang-orang yang selamat dikumpulkan kembali ke pemukiman dan 

menetap di Unahaa menjadi Mokole Konawe II (dua). Istri Onggabo atau Elu 

(Podesuwa) melahirkan dua orang putra, Anamiandopo dan Tanggolowuta. 

Sedangkan istri dari Putri Latuanda melahirkan beberapa orang anak yang 

kemudian menjadi rakyat biasa.
38

 

Anwar Hafid menguraikan bahwa akhir masa pemerintahan Ratu 

Wekoila tidak diketahui secara pasti, tetapi ada beberapa sumber lisan 

menyatakan bahwa setelah pemerintahan tersebut berakhir, maka terjadi 

kevakuman dalam bebarapa tahun, kemudian berakhir setelah munculnya 

Onggabo yang berhasil menyelamatkan wilayah Kerajaan Konawe dari masa 

kehancuran. Kemudian Onggabo mengembalikan kepercayaan masyarakat 

untuk membangun kembali pemerintahan Kerajaan Konawe.
39

 

2. Kondisi Kerajaan Konawe 

a. Pemerintahan Kerajaan Konawe 

Awal mula masyarakat Tolaki bermukim di lembah (anggalo), 

o‟napo kemudian membentuk pemukiman yang lebih luas seiring dengan 

pertambahan penduduk selanjutnya pemukiman yang disebut tobu dipimpin 

oleh  Pu‟u tobu. Wilayah tobu tersebut merupakan gabungan dari beberapa 

o‟napo. Pada tingkat tobu dipimpin oleh puu tobu, seperti halnya to‟ono 

motuo, dan juga dibantu oleh beberapa aparat. Dinataranya sebagai berikut: 
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Nurdin Abdullah, Silsilah Tolaki “KUKUAHA”, (Malang: Universitas Negeri Malang. 

2009), h. 53. 
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Anwar Hafid dan Safruddin, Sejarah Daerah Konawe Utara”, h. 23. 
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1) Seorang Posudo yang berfungsi sebagai wakil tetua adat sekaligus sebagai 

bendahara yang mempunyai kemapuan materi. 

2) Seorang Pabitara yang berfungsi sebagai juru bicara kelompok yang arif 

dan bijaksana serta menguasai seluk beluk aturan-aturan adat yang 

berlaku. 

3) Seorang Tolea yang berfungsi sebagai duta adat perkawinan yang pandai 

berdiplomasi. 

4) Seorang Mbuowai yang berfungsi mengurus pengobatan dan kesehatan 

masyarakat. 

5) Seorang mbuakoi yang berfungsi mengurus dan melayani urusan 

kepercayaan masyarakat. 

6) Seorang Mbusehe yang berfungsi mengurus dan menyelesaikan urusan-

urusan pemulihan sengketa yang timbul dalam masyarakat. 

7) Seorang Otadu yang berfungsi sebagai ahli siasat perang pertahanan dan 

keamanan masyarakat juga sebagai paranormal. 

8) Seorang Tamalaki yang berfungsi mengatur panglima perang dan 

menyusun taktik serta strategi perang manakala serangan dari dalam 

maupun dari luar (hulubalang).
40

  

Situasi tersebut berlangsung diperkirakan selama ratusan tahun. 

Kemudian terbentuknya wilayah tobu membentuk kesatuan yang lebih besar 

yaitu wilayah wonua (negeri) yang dipimpin oleh raja (mokole) sehingga 

wilayah tersebut membentuk wilayah kerajaan
.40

 

                                                           
40

Muslimin Su‟ud, Aneka Ragam Kebudayaan Tolaki, (Jakarta Barat: Multi Kreasi 

Satudelapan, 2021), h. x-xi. 

40
Basrin Melamba Dkk. Sejarah dan  Budaya Masyarakat Tolaki di Konawe (Kendari: 

Lukita. 2016), h. 254. 
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Pejabat O‟tabu yang dipimpin oleh Pu‟utobu yang saat itu berjumlah 

30 orang  Pu‟utobu yang masing-masing memiliki wilayah pemerintahan 

terdiri dari: 

1. Untuk Tambo Itepuliano Oleo atau wilayah Barat Kerajaan Konawe (Latamo) 

terdiri atas: 

a) Pu‟utobu Uweesi berkedudukan du Uweesi 

b) Pu‟utobu Waworaha berkedudukan di Waworaha 

c) Pu‟utobu Arombu berkedudukan di Arombu 

d) Pu‟utobu Kondeeha berkedudukan di Kondeeha 

e) Pu‟utobu Ambekairi berkedudukan di Ambekairi 

f) Pu‟utobu Asera di Asera 

g) Pu‟utobu Wiwirano berkedudukan di Wiwirano 

2. Daerah Tambo Losoano Metaoleo atau wilayah bagian Timur Kerajaan 

Konawe di Puu Mbopoadi Ranomeeto terdiri 7 Pu‟utobu yaitu: 

a) Pu‟utobu Andaro‟a di Andaro‟a 

b) Pu‟utobu Paku di Paku 

c) Pu‟utobu Poasia di poasia 

d) Pu‟utobu Moramo di moramo 

e) Pu‟utobu Laeya di laeya 

f) Pu‟utobu Kolono di kolono 

g) Pu‟utobu Lakino di Wawonii di Lampeapi 

3. Daerah Barata I‟Hana atau wilayah sebelah kanan atau wilayah Kerajaan 

Konawe berkedudukan di Tongauna terdiri dari 5 Pu‟utobu: 

a) Pu‟utobu kasupute di kasupute 

b) Pu‟utobu Wawotobi di wawotobi 

c) Pu‟utobu toriki di toriki 
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d) Pu‟utobu Anggaberi di anggaberi 

e) Pu‟utobu Lasolo di lasolo 

4. Daerah Barata I‟moeri atau wilayah bagian kiri Kerajaan Konawe 

berkedudukan di Asaki, terdiri 15 Pu‟utobu: 

a) Pu‟utobu Lalohao di puoa 

b) Pu‟utobu Angata di angata 

c) Pu‟utobu Benua di benua 

d) Pu‟utobu Besulutu di Landono 

e) Pu‟utobu Puriala di puriala 

f) Pu‟utobu Tetenoa di Puday 

g) Pu‟utobu Lanowulu di Lanowulu 

h) Pu‟utobu Andoolo di Andoolo 

i) Pu‟utobu Tudaone di Tudaone 

j) Pu‟utobu Ngapaha di Pamandati 

k) Pu‟utobu rate-rate di Rate-rate.
41

 

Terbentuknya kelompok masyarakat (Napo)  menyebabkan 

terjadinya perebutan wilayah antara satu kelompok dengan kelompok yang 

lain. Terjadinya  Perang disebabkan oleh kepentingan perluasan wilayah 

kekuasaan (hegemoni), status sosial, kebutuhan sumber daya manusia, dan 

kepercayaan. Peperangan menyebabkan perluasan okupasi, perpindahan dari 

wilayah ke wilayah yang lain. Akibat dari persaingan dan adanya hubungan 

dari dunia luar, maka kelompok-kelompok adat terdorong untuk membuat satu 

persekutuan (federasi) yang lebih besar, seperti Tobu (puak-puak) dan Mokole 

( raja).
42
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Anwar Hafid dan Safruddin, Sejarah Daerah Konawe Utara”, h. 15. 
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Struktur pemerintahan suatu negara atau suatu kerajaan dimaksudkan 

adalah suatu perangkat yang bertugas untuk mengatur dan mengurus tata 

kehidupan suatu kerajaan, Onggabo sebagai pemimpin rakyat yang memiliki 

wewenang untuk menyusun sistem pemerintahan Kerajaan Konawe dengan 

tetap berpedoman pada struktur pemerintahan sebelumnya yaitu Wekoila. 

Pada masa pemerintahan Onggabo wilayah Kerajaan Konawe meliputi daratan 

Kabupaten Konawe, Konawe Selatan termasuk Kota Kendari yang berada di 

pesisir pantai dengan pusat pemerintahannya berada di Unaaha. 

Wafatnya Onggabo, kemudian Anamiandopo menjadi Mokole 

Konawe menggantikan ayahnya Onggabo, namun pemerintahan Anamiandopo 

tidak bertahan lama karena meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan, 

kemudian adiknya naik tahta kerajaan Mokole Tanggolowuta. Tanggolowuta 

menikah dengan Webarandi dan melahirkan dua putri yaitu Mbulanda dan 

Weandala. Kedua putri Tanggolowuta menikah dengan seorang dari Wuta 

Una bernama Elu Langgai, dari pernikahannya dengan istri pertamanya 

Mbulanda melahirkan seorang anak bernama Haluoleo. Sedangkan istri 

keduanya melahirkan tiga orang putra dan seorang putri yaitu Melamba, 

Puteo
43

, Tawe Niwite
44

, dan Larono Wanua. 

Melamba menjadi Mokole Konawe dan menikah dengan putri 

mahkota Kerajaan Luwu (Palopo) pada abad ke-16. Pemerintahan Melamba 

mengalami beberapa keresahan yang mengguncang stabilitas keamanan 

kerajaan saat itu, salah satunya adalah adanya beberapa daerah yang ingin 
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Puteo yang kemudian menjadi Mokole Bungku, anak kedua dari pernikahan Elu 

Langgai dengan Wealanda. Nurdin Abdullah, keturunan Tolaki "KUKUAHA". Malang: 

Universitas Negeri Malang. 2009, h. 50. 
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Tawe Niwite yang kemudian menjadi Mokole Moronene, anak ketiga dari pernikahan 

Elu Langgai dengan Wealanda. Nurdin Abdullah, keturunan Tolaki "KUKUAHA". Malang: 

Universitas Negeri Malang. 2009, h. 50. 
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melepaskan diri dari Kerajaan Konawe karena terkait dengan proses islamisasi 

yang terjadi di kerajaan Konawe yang tidak dapat diterima oleh masyarakat 

secara resmi.
45

  

Sepeninggal Melamba, sistem pemerintahan Onggabo berakhir dan 

Kerajaan Konawe terputus dari pemerintahan selama dua generasi.
46

 kemudian 

Kerajaan Konawe dilanjutkan oleh Mokole Tebawo (Sangia Inato), yang 

membawa Kerajaan Konawe ke masa kejayaannya dengan memperkenalkan 

struktur pemerintahan pada akhir abad ke-17.  Mokole Tebawo dikenal 

sebagai ahli dalam hukum adat dan kenegaraan kemudian berhasil menyusun 

rencana pembangunan Kerajaan Konawe antara lain dengan mengadakan 

perubahan pada struktur organisasi pemerintahannya guna untuk 

mengukuhkan kesatuan dan persatuan masyarakat dalam wilayah 

kekuasaannya yang diberi nama Siwole Mbatolu dan Pitu Dula Batu artinya 

Talam anyaman persegi empat. Adapun Siwole Mbatohuu yang dimaksud 

adalah empat wilayah kekuasaan Kerajaan Konawe, masing-masing wilayah 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Gerbang Timur disebut Tambo Ilosoano Oleo yang dipegang oleh 

Sorumba dengan gelar Sapati berkedudukan di Ranomeeto; 

b) Gerbang Barat disebut Tambo Itepuliano Oleo dipegang oleh Buburanda 

dengan gelar Sabandara berkedudukan di Latoma; 

c) Gerbang Utara disebut Barata I Hana atau Bintara dipegang oleh Paluwu 

dengan gelar Ponggawa berkedudukan di Tongauna; dan 
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Tamburaka Rustam. Sejarah Sulawesi Tenggara dan 45 Tahun Sultra Membangun, 

(Cet. II., Kendari: Universitas Halu Oleo, 2010), h.9. 
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Abdullah Nurdin, Silsilah Tolaki “KUKUAHA”. (Malang: Universitas Negeri Malang. 

2009), h .54. 
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d) Gerbang Selatan disebut Barata Imoeri dipegang oleh Imbanahi dengan 

gelar Inowa berkedudukan di Asaki Lambuya.
47

 

 Keempat wilayah tersebut diberi hak otonom yakni untuk 

mengurus daerahnya masing-masing yang berkedudukan sebagai kepala 

daerah dan bertanggung jawab terhadap kabinet yang disebut Dewan Kerajaan 

yang berkedudukan di Unaaha. 

Sistem pemerintahan yang diterapkan Mokole Tebawo yaitu mampu 

menciptakan stabilitas keamanan dan memungkinkan Kerajaan Konawe 

mengalami perkembangan politik, ekonomi, dan sosial budaya yang pesat, 

sehingga Tebawo mendapatkan gelar Raja yang unggul.
48

 

Sepeninggal Sulaemandara Kalenggo, sebagai ketua Majelis Putra 

Mahkota Maranay di abuki dengan gelar Inea Sinumo serta dewan Kerajaan 

Konawe membicarakan pengganti Mokole, namun Maranay enggan dan 

akhirnya tidak mau menerima tawaran untuk menjadi Mokole. Dewan 

kerajaan memilih Maago untuk menggantikan ayahnya menjadi mokole 

konawe, namun dengan pengaruh dari luar, Maranay akhirnya tidak setuju 

Maago menjadi mokole bersama dengan Surumaindo Mokole Lawata. 

Perpecahan ini menjadi tegang setelah Mokole Matano membantu 

Surumaindo. 

Dewan Kerajaan dan dewan Kabinet segera mengadakan sidang 

khusus dengan resolusi sebagai berikut: 

1) Ketetapan Kerajaan Konawe ditegakkan, Lawata ditaklukkan, 

2) Pasukan Kerajaan Konawe yang dipimpin oleh Taridala Kapita 

Anamolepo dikerahkan untuk menyerbu Lawata. 
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Anwar Hafid dan Safruddin, ”Sejarah Daerah Konawe Utara”, h. 24. 
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Anwar Hafid dan Misran Safar. Sejarah Kota Kendari. (Bandung: Humaniora. 2007), h. 
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Dari serangan berulang yang diterima, Surumaindo akhirnya 

menyerah. Maago menikah dengan Wataninda, yang kemudian dikaruniai 

seorang putra bernama Lakidende. Sebelum Maago meninggal, Sulemandara 

Kalenggo telah meninggal dan digantikan oleh putranya Latalambe 

Sulemandara. Latalambe membawa mahkota kerajaan Konawe ke Tohamba di 

Abuki tetapi dia menolak menjadi Mokole kemudian mahkota dibawa ke 

Ranomeeto Tebau, dia juga tidak rela, Dewan Kerajaan Konawe mengangkat 

Lakidende menggantikan ayahnya sebagai Mokole Konawe, saat itu 

Lakidende berada di pulau Wawonii belajar membaca al-Qur'an. 

Beberapa waktu kemudian, Lakidende kembali ke posisi Mokole 

Konawe karena telah masuk Islam dan belajar al-Qur‟an, sehingga 

pemerintahannya sejalan dengan hukum Islam. Lakidende memiliki sifat 

otoriter, sehingga mampu dalam memimpin pemerintahan dengan baik dalam 

maupun luar negeri.
49

 

Lakidende sebagai raja ke 23 (dua puluh tiga) sekaligus raja terakhir 

pada pemerintahan Kerajaan Konawe. Karena, setelah kematian Lakidende, 

tidak ada lagi Mokole, dikarenakan Lakidende tidak memiliki keturunan 

sehingga tidak ada penerus Kerajaan dan adanya pemisahan atau pembentukan 

kerajaan baru di Konawe bagian Selatan yaitu Kerajaan Andoolo.
50

 

Basrin melamba menuliskan bahwa, sebelum Lakidende meninggal 

telah menunjuk raja pengganti setelahnya yaitu Ine Sinumo di Abuki, 

Latalambe sebagai Sulemandara membujuk Ine Sinumo agar bersedia untuk 

menerima tahta kerajaan, tetapi Ine Sinumo dengan trgas menolak, kemudian 
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Latalambe menuju Ranomeeto untuk membujuk Tebau untuk memegang tahta 

namun ditolak pula, hingga pada akhirnya Lakidende meninggal dan tidak 

adanya kesediaan para penerus yang telah ditunjuk maka, Latalambe 

menyumpahi bahwa akan terputuslah kekuasaan Mokole di Konawe. 

Kemudian akibat dari kekecewaan Sulemandara Latalambe punmemindahkan 

kedudukannya dari Puosu ke Pondidaha.
51

 

Latalambe kemudian melanjutkan pimpinan pemerintahan kerajaan 

Konawe sebagai Sulemandara (perdana menteri) dibantu oleh Siwole 

Mbatohuu Ndula Batu, namun ia tetap menyadari kedudukannya hanya 

sebagai perdana menteri. Sebagai tindakan yang dianggap bijaksana dalam 

membina kekeluargaan Konawe adalah pada saat ditetapkannya pembagian 

upeti untuk mokole Konawe yang berasal dari daerah pantai selat Tiworo yang 

diserahkan kepada Lababa, Mokole di Andoolo. 

Akhir dari masa kejayaan Kerajaan Konawe dan setelah wafatnya 

Raja Lakidende, maka Lababa ditunjuk selaku mokole Andoolo untuk 

mewakili Kerajaan Konawe mengurus rakyat di bagian Selatan Kerajaan 

Konawe. Dengan demikian pusat pemerintahan Kerajaan Konawe telah 

dipindahkan di Pondidaha, maka Komali (istana) di Unaaha tidak lagi 

mendapat perhatian dan pelayanan. Akhirnya rusak dan binasa tak 

meninggalkan bekas. Pemerintahan yang dijalankan Latalambe cukup lama 

hingga akhirnnya berakhir tanpa penerus lagi dengan masuknya infansi 

Belanda yang bekerjasama dengan Kerajaan Laiwoi, sehingga Kerajaan 

Konawe dialihkan dan dikuasai oleh Laiwoi.
52
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sejarah terbentuknya 

Kerajaan Konawe yaitu adanya konfederasi tiga Kerajaan yang pada awalnya 

mengalami masa kelam, kemudian Kerajaan Konawe masa kejayaannya pada 

masa pemerintahan Mokole Tebawo, kemudian berakhirnya pemerintahan 

Kerajaan Konawe setelah wafatnya Mokole Lakidende dan tidak adanya 

penerus Kerajaan sehingga Kerajaan Konawe dikuasai oleh Belanda yang 

berhasil menjadikan Kerajaan Konawe sebagai wilayah ekspansi Kerajaan 

Laiwoi yang telah dibentuk oleh pemerintah Belanda, atas dasar kerjasama 

antar Belanda dan masyarakat Lokal yang ada di Kendari. 

b. Kehidupan Ekonomi 

Kehidupan ekonomi pada masa Kerajaan Konawe difokuskan pada 

bidang pertanian, hal ini didukung dengan kondisi geografis wilayah Kerajaan 

Konawe pada awal perkembangannya berpusat di Unaaha. Masyarakatnya 

melakukan kegitan ekonomi dengan bertani, berburu, berternak kerbau dan 

meramu. Pada masa pemerintahan Mokole Tebawo  miulai menjalin hubungan 

dengan kerajaan-kerajaan tetangga seperti Kerajaan Buton, Muna, Bone dan 

Ternate. Bagi wilayah konawe Utara khususnya pesisir pantai yaitu: 

Lasolodan Asera menjalin hubungan dagang dengan pedagang dari Bungku, 

Banggai, Ternate dan Bugus-Makassar.  

Daya tarik wilayah pesisir Timur Konawe adalah hasil hutan berupa 

damar, kayu, tanduk dan beras, serta hasil laut berupa ikan dan teripang. 

Kemudian para pedagang dari luar membawa barang-barang dagangannya 

untuk dipasarkan dengan cara barter, sebab pada masa itu Kerajaan Konawe 

belum mengenal mata uang. Penggunaan kendaraan kapal dari Buton ke 

Konawe dengan menggunakan kapal Lembo yang memiliki ciri khas 

berbentuk ramping, panjang, dan umumnya digunakan untuk kegiatan 
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perdagangan dan penangkapan ikan. Kapal lembo juga terkenal karena 

kemampuannya dalam berlayar diperairan dangkal dan lautan terbuka, 

menjadikannya sarana transportasi penting bagi masyarakat setempat.
53

 

Adapun sumber lain menuliskan bahwa perahu jenis lambok yang 

merupakan perahu orang Mandar dan Buton, memiliki bentuk seperti sekoci 

dengan buritan bulat sedangkan haluannya runcing dan mencuat ke atas. 

Perahu tersebut memiliki daya angkut 15-60 ton.
54

 

Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perdagangan dan pelayaran 

antar kerajaan di Sulawesi Tenggara dengan menggunakan jenis perahu 

Lembo/ Lambok sebagai alat transportasi dalam berlayar dan bergadang, 

dengan mengikuti arah mata angin.  

Ada beberapa faktor yang menyebabkan manusia dahulu berpindah-

pindah tempat tinggal, yaitu: 

a) Mencari tanah yang dekat dengan air,  

b) Mencari tanah yang mudah dijangkau untuk menunjang kehidupannya, 

c) Kehidupan yang masih sangat sederhana, 

d) Hidup berkelompok, dan 

e) Corak kehidupannya masih menggantungkan diri pada alam. 

Dapat diperhatikan bahwa perpindahan tersebut untuk mencari tanah 

yang subur dan mudah dijangkau karena tempat tinggalnya sudah tidak 

memberikan jaminan kehidupan yang baik. Masyarakat Tolaki dahulu 

hidupmua  bergantung pada alam, hidup berpindah-pindah. Dalam amsyarakat 

Tolaki, tanah, air dan seluruh kekayaan yang ada di atasnya dikuasai oleh 

anakia, seperti puutobu atau Raja (mokole) yang berkuasa. Maka dalam 
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hubungan dengan pemanfaatan tanah untuk kehidupan orang banyak, memiliki 

tiga sumber yaitu: tanah tempat melepas hewan, tanah tempat tumbuhnya 

pohon sagu dan tanah tempat ikan air tawar. 

Hukum adat hak atas tanah sepenuhnya dikuasai oleh Mokole/raja 

memegang hak persekutuan atas tanah, bukan pemilik. Mokole hanya 

mengatur dan menguasai pemanfaatan tanah dalam wilayahnya sehingga hak-

hak perseorangan tidak dirugikan. Persekutuan hukum terkecil dalam 

masyarakat Tolaki adalah Onapo. Beberapa Onapo berbagung dalam suatu 

kesatuan yang disebut Tobu (Kepala desa). Setiap anggota masyarakat di 

dalam suatu Tobu atau wilayah mempunyai hak untuk membuka dan 

menguasai serta memiliki tanah baik untuk seorang anggota masyarakat ingin 

membuka tanah tidak kecuali ia adalah seorang pendatang dari luar atau bukan 

anggota Tobu. Ia diharuskan meminta izin sebelum membuka tanah, baik 

untuk tempat tinggal maupun tempat berladang. Pu‟utobu dapat pula memberi 

hak kepada orang luar untuk memungut hasil, misalnya untuk mencari kayu 

bakar, kayu untuk membuat rumah, berburu binatang dan lain sebagainya. 

Jadi, tanah yang ada dalam kekuasaan suatu Tobu dapat dipergunakan 

disamping untuk kepentingan warganya, juga dapat diberikan kepada warga 

lain di luar wilayahnya dengan syarat-syarat tertentu, misalnya memungut 

hasil hanya untuk sekali panen, setelah itu hak yang telah diberikan akan 

kembali lagi kepada Tobu yang bersangkutan. Keadaan ini membuktikan 

bahwa Tobu merupakan suatu persekutuan hukum yang mempunyai hak 

penguasaan atas suatu wilayah tertentu dengan batas-batas alam sekitarnya.
55

 

Selanjutnya, Adapun yang disebut dengan hak Ulayat dalam 

masyarakat Tolaki, antara hak perseorangan atau tanah dengan hak ulayat 
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mempunyai hubungan yang erat. Makin banyak usaha yang dilakukan 

seseorang atas sebidang tanah, makin kuat pula haknya atas tanah tersebut. 

Dalam hal demikian, kekuatan hak ulayat terhadap tanah itu menjadi kurang. 

Dalam persekutuan hukum Tobu, setiap anggota masyarakat mempunyai hak 

untuk membuka dan memiliki tanah, baik untuk tempat tinggal maupun 

tempat untuk berladang. 

Pemilihan tanah di masyarakat Tolaki dimulai dengan apa yang ada 

dalam hukum adat Tolaki disebut hak potiso
56

. Peletak potiso adalah 

pemegang hak pertama atas suatu tanah, barang siapa yang pertama memasang 

tanda mendapat hak utama untuk membuka tanah yang telah diberi tanda. 

Kemudian cara mengelolah tanah masyarakat adat Tolaki masih liar atau 

berpindah-pindah. Dengan dasar ini masyarakat Tolaki mengenal beberapa 

macam hak perseorangan atas tanah, yaitu Homa, Anahoma dan Waworaha 

sebagai berikut: 

a. Homa  

Homa Merupakan sebidang tanah bekas diolaha oleh seorang 

anggota masyarakat untuk ladang yang kemudian ditinggalkan.  Bekas 

garapan ini walaupun sudah ditinggalkan bertahun-tahun si pembuka 

pertama masih tetap mempunyai hak atas tanah homa tersebut dan orang 

lain tidak diperkenankan untuk mengolah tanah tersebut kecuali diberi izin 

oleh pemegang hak homa. 
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Hak Homa ini diakui dan dilindungi kekuatan hukum tanah adat. 

Siapa pemegang hak homa, menurut hukum adat Tolaki dialah pemilik 

tanah tersebut.  

b. Anahoma 

Anahoma merupakan bekas homa yang sudah berulang kali diolah 

oleh pemiliknya tetapi belum ditanami tanaman jangka panjang atau 

tanaman keras sehingga kalau ditinggalkan akan ditumbuhi kembali alang-

alang. Anahoma ini lebih kuat kedudukan hukumnya karena telah berulang 

kali membuka perladangan, biasanya Anahoma ini dipinjamkan kepada 

orang lain yang membutuhkan dengan syarat si peminjam tidak boleh 

menanam tanaman jangka panjang. Anahoma tidak diperjualbelikan tetapi 

dapat dipertukarkan dengan anahoma yang lain, apabila anahoma ini 

ditinggalkan selama sembilan tahun berturut-turut tanpa dilah dan 

dibiarkan saja, maka si pemilik anahoma ini dapat kehilangan haknya dan 

orang lain dapat membuka tanah tersebut tanpa seizin dari si pemegang 

anahoma karena ta nah tersebut menjadi milik tanah Tobu dimana setiap 

anggota masyarakat Tobu berhak mengolahnya. 

c. Waworaha 

Waworaha adalah tanah yang sudah berkali-kali dibuka untuk 

perladangan dan kemudian ditanami tanaman jangka panjang. Waworaha 

ini diusahakan dan dipelihara terus-menerus secara turun temurun. Hak 

Waworaha dapat dialihkan dan diwariskan kepada pihak lain, misalnya 

kepada keturunannya taupun dapat dijual beliakan, serta dijadikan sebagai 

mas kawin. Jadi tanah ini dalam hukum adat Tolaki merupakan hak milik 
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yang mutlak dan tidak dapat hilang karena melihat hubungan orang 

dengan tanahnya.
57

 

Adapun cara berternak dalam Kerajaan Konawe dilakukan oleh para 

Anakia atau bangsawan pada tanah luas yang tidak dolah perorangan atau 

kelompok masyarakat lain. Para anakia tersebut melepas hewan peliharaannya 

dan menyerukan kepada golongan lain untuk mengembalakan hewan-hewan 

tersebut. Ketika hewan tersebut semakin berkembang biak maka suatu saat si 

pengembala tidak lagi mampu untuk mengembala maka akan dibiarkan pada 

akhirnya menjadi liar dan tidak terurus. Sampai pada kurun waktu yang lama, 

ketika hewan-hewan tersebut masih hidup liar di hutan. Tanah bekas 

pengembalaannya tersebut dalam masyarakat Tolaki dikenal dengan Tanah 

Walaka, kemudian tanah yang semacamnya juga disebut tanah Epe, akan 

tetapi dengan objek lain bukan hewan tetapi pohon sagu sebagai salah satu 

sumber makanan pokok masyarakat Tolaki.
58

 

c. Kehidupan Sosial-budaya 

a. Sistem Pelapisan Sosial 

Perwujudan sistem pelapisan masyarakat Tolaki terdiri dari: 

golongan elit, golongan menengah dan golongan bawah. Suku Tolaki 

sebagai penduduk pendatang awal di daratan Konawe, mengenal adanya 

golongan bangsawan yang disebut anakia. Sejak masa Kerajaan Konawe 

dari golongan bangsawan inilah diangkat Raja, anggota Dewan Kerajaan 

dan kepala-kepala wilayah tobu (puutobu). Golongan ini bersumber dari 

raja-raja Konawe yang terdahulu. 

                                                           
57

Anwar hafid dan Safruddin, “sejarah Daerah Konawe Utara”, h. 34. 

58
Anwar hafid dan Safruddin, “sejarah Daerah Konawe Utara”, h. 36 



68 

 

 

Pemerintah pertama atau Raja pertama di Kerajaan Konawe adalah 

Wekoila, Wekoila pada saat itu dianggap sebagai turunan Dewi kayangan 

yang datang memerintah dengan membawa dan menanamkan budaya Hindu-

Budha yang dianutnya dengan memperkenalkan sistem 

penggolongan/pelapisan sosial masyarakat atas tiga golongan yaitu: (1) 

Golongan Bangsawan (Brahmana) yang disebut Anakia, (2) golongan aparat 

pelaksana Raja (kesatria) disebut dengan Toono Motuo, (3) golongan rakyat 

biasa (sudra) disebut Tono dadio. Ketiga pelapisan sosial tersebut disimbolkan 

dalam sebuah benda ajaib yang diperkenalkan sebagai suatu benda titisan 

dewa dari kayangan, yaitu disebut Kalo.
59 

Adapun beberapa sumber menguraikan menegnai stratifikasi sosial 

masyarakat suku Tolaki pada masa Kerajaan Konawe, sebagai berikut: 

1) Golongan Anakia (bangsawan) terdiri atas: 

a) Anakia Songo (bangsawan murni) 

1) Anakia Mbatola (keturunan sangia/mokole) 

2) Anakia Motaha 

3) Anakia Palihi 

b) Anakia Ndurusa (bapak bangsawan) 

c) Anakia mbatua (ibu bangsawan) 

1) Anakia Mbausa 

2) Anakia Sakara 

2) Golongan Toono Nggapa/Towonua (rakyat biasa) 

a) Tamalaki 

b) Tolea Posudo 

c) Toonotoka Itono (orang biasa) 
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d) Ata wonua (hamba negeri) 

3) Golongan Bawah (ata/budak) terdiri atas: 

a) Ata Ndono (ata alaika dan ata laki) 

b) Ata pinetawa 

c) Ata Inoli, dan ata Pineata.
60

 

Dapat disimpulkan sistem pelapisan sosial masyarakat pada umunya 

memiliki tingkatan stratifikasi sosial dalam setiap suku bangsa yang menjadi 

pembeda golongan antara rakyat bangsawan, rakyat biasa dan budak. 

b. Adat Istiadat 

Sejak masa terbentuknya pemerintahan Mokole, maka aturan adat yang 

berlaku seblumnya saat masa pemerintahan Pu‟utobu ditigkatkan menjadi  

berlakunya aturan-aturan hukum adat yang mempunyai sanksi hukum bila 

dilanggar. Aturan-aturan adat yang dilengkapi dengan berbagai aturan khusus 

dalam berbagai bidang kehidupan terus disempurnakan dan diperbaharui pada 

masa pemerintahan Wekoila. Wekoila sebagai Ratu yang berhasil 

mempersatukan ketiga kerajaan antara Padangguni, Wawolesea dan Besulutu, 

dengan menggunakan benda Kalo.  

Kalo dipandang sebagai suatu benda sakti yang memiliki kekuatan laur 

biasa karena mampu menyelamatkan dan mempersatukan seluruh orang 

Tolaki yang ada di jazirah Tenggara pulau Sulawesi dari ancaman kehancuran 

dan kekacauan yang dialami selama beratus-ratus tahun sebelumnya akibat 

perang saudara. Sejak saat itu benda kalo mulai dipuja dan dikeramatkan oleh 

seluruh orang Tolaki dimanapun mereka berada. Bertolak dari pandangan 

mitologis ini, masyarakat Tolaki mulai menjadikan kalo sebagai simbol 

kesatuan kepemimpinan dalam segala hal, baik dalam sistem kepemimpinan 
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politik, sistem pemerintahan, sistem nilai-budaya, sistem hukum, dan sistem 

aturan khusus dalam kehidupan individu, masyarakat dan pemerintahan. 

Semua aturan-aturan adat yang berlaku sebelum kehadiran Kalo harus 

berpedoman pada aturan-aturan baru yang dikaitkan dengan makna kalo. 

Sehingga berawal dari sinilah dalam setiap acara atau upacara adat apa saja 

termasuk upacara adat perkawinan, mutlak harus menghadirkan kalo sebagai 

alat legitimasi dalam pengambilan keputusan dalam pembicaraan, agar 

dianggap sah dan berkekuatan hukum (mengikat). Tanpa kehadiran benda kalo 

maka suatu keputusan apa saja yang diambil, tidak akan dianggap sah dan 

mempunyai sanksi hukum, pada zaman Wekoila sampai pada zaman Raja 

Tebawo (sangia Inato), nama kehormatan Kalo disebut Peowai. Namun 

setelah zaman pemerintahan Raja Lakidende, kalo disebut O‟sara. Baik kalo 

maupun O‟sara, keduanya memiliki arti yang sama, yakni hukum adat 

negeri.
61

  

Aplikasi kalosara dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai dalam 

bidang hukum adat, seperti: 

1) Hukum adat (osara/ sara wonua) 

2) Hukum adat perkawinan (sara ine tina) 

3) Hukum adat pertahanan (sara inewuta) 

4) Hukum adat waris (sara ine patiara) 

5) hukum adat pertunangan (sara ine porita‟a) 

6) hukum delik adat (sara ineposuokala‟a) 

uaraian di atas dapat disimpulkan bahwa masuknya Agama Islam ke 

dalam tata kehidupan masyarakat Tolaki pada masa pemerintahan Lakidende, 

relatif tidak menimbulkan benturan nilai yang berarti antara nilai-nilai budaya 
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Hindu-Budha dengan nilai-nilai budaya Islam. Bahkan pertemuan antara 

kedua sistem nilai tersebut telah menimbulkan proses asimilasi, yakni saling 

menyesuaikan dan saling mengindahkan, bahkan telah melahirkan sistem nilai 

budaya, sistem norma, sistem hukum dan aturan-aturan khusus yang 

kombinatif dan saling melengkapi. 

c. Kepercayaan 

Kepercayaan masyarakat Tolaki sebelum masuknya Islam yaitu 

kepercayaan animisme dan dinamisme, yang dimana masyarakat Tolaki 

mengenal adanya pengendali setiap yang ada di muka bumi, yaitu roh.  

Hal ini ditandai dengan adanya yang melakukan upacara-upara 

tahunan di tempat-tempat yang dikeramatkan utamanya di kuburan-kuburan 

dan juga mengadakan upacara kapopanga atau memberi makan sirih atau 

pinang pada penghuni-penghuni halus. 

Adapun beberapa Sangia yang dianggap sangat penting ada 3 (tiga) 

kemudian ditambah dengan sangia-sangia lainnya yaitu: 

1) Sangia Mbuu yakni pencipta langit dan bumi beserta segala isinya 

2) Sangia Wonua yakni sangia yang menguasai dan memelihara alam dan 

segala makhluk yang ada di atasnya 

3) Sangia Mokora yakni sangia pemusnah atau perusak isi alam 

4) Sangia I Puri Tahi yaitu sangia yang menguasai dasar laut 

5) Sangia I Tepulino Oleo yaitu sangia yang berkuasa dimana matahari 

terbenam 

6) Sangia I Losoano Oleo yaitu sangia yang berkuasa dimana matahari terbit 

7) Sangia I Lahuene yakni sangia yang berkuasa di atas langit 

8) Sangia Mbae atau Sanggoleo Mbae yaitu sangia yang memelihara padi dan 

tumbuh-tumbuhan lainnya 
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9) Sangia Mbongae yaitu Sangia yang menyebarkan dan membawa 

penyakit.
61

 

Uraian diatas dapat ditinjau bagaimana asal usul suku Tolaki sebagai 

masyarakat pertama yang mendiami wilayah Konawe, sejarah terbentuknya 

kerajaan-kerajaan hingga terbentuknya konfederasi kerajaan, yaitu Kerajaan 

Konawe, kemudian dapat dilihat pula bagaimana kondisi geografis, sistem 

pemerintahan politik, sistem ekonomi, kepercayaan hingga adat istiadat 

masyarakat Konawe yang telah disajikan dalam penelitian ini. 
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BAB III  

KEBIJAKAN LAKIDENDE DALAM PERKEMBANGAN KERAJAAN 

KONAWE PRA ISLAM 

A. Kebijakan dalam Bidang Keagamaan 

Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi 

pedoman dan dasar rencaa dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan 

dan cara bertindak. Kebijakan dalam bidang keagamaan berarti suatu tindakan 

yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk melaksanakan perencanaan suatu 

perkembangan dalam hal keagaamaan, tindakan yang dilakukan oleh pemimpin/ 

raja terhadap rakyatnya dalam mengembangkan kerajaannya dalam mengubah 

suatu sistem kepercayaan dari kepercayaan Hindu-Budha hingga pada 

kepercayaan Agama Islam melalui proses islamisasi. 

Agama sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur 

hubungan manusia dengan dunia gaib, khususnya dengan Tuhannya, mengatur 

hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan mengatur hubungan manusia 

dengan lingkungannya. Agama sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut dan 

tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat 

dalam meginterpretasi dan memberi tanggapan terhadap apa yang dirasakan dan 

diyakini sebagai yang gaib dan suci. Bagi penganutnya, agama berisikan ajaran-

ajaran mengenaai kebenaran tertinggi dan mutlak tentang eksistensi manusia 

dan petunjuk-petunjuk untuk hidup selamat di dunia dan di akhirat.
1
 

Masyarakat kerajaan Konawe sebelum menganut agama Islam, telah 

mengenal Tuhan yang mereka sebut Ombu (yang disembah, dipuja). dialah yang 

menciptakan jagad raya dan segala isinya, kemudian masuknya kepercayaan 

Hindu-Budha juga mendominasi kepercayaan masyarakat Konawe pra Islam. 

                                                           
1
Parsudi Suparlan dalam Robertson, Roland, Agama: dalam Analisis dan Interpretasi 

Sosiologis, (Jakarta: CV Rajawali, 1988), h. xvi. 
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Selanjutnya, tahap permulaan penyebaran Agama Islam di Indonesia masih sulit 

untuk bercampur dengan kebudayaan Hindu-Budha pada umumnya. Seperti 

yang terjadi di Kerajaan Konawe juga dalam penyiaran Islam pada masa 

pemerintahan Mokole Tebawo, masyarakat suku Tolaki yang menganut 

kepercayaan animisme dan dinamisme yang meyakini adanya yang menguasai 

alam dunia yang disebut Sangia (Dewa).2 

Masa pemerintahan Mokole Tebawo, Masyarakat Konawe masih 

enggan untuk menerima ajaran Islam, karena agama Islam pada saat itu 

penyiarannya belum secara menyeluruh sebab ajaran agama Islam tersebut baru 

dibawa para pedagang yang hanya sekedar singgah mengasoh bahan makanan. 

Walaupun masyarakat yang di pesisir pantai sebagian telah menerima ajaran 

Islam, tetapi sebagian masyarakat masih tetap melakukan hal-hal yang dilarang 

dalam agama Islam seperti, orang Islam dilarang makan babi, tetapi masyarakat  

Tolaki tetap memakannya.
3
 

Setelah masa pemerintahan Mokole/Raja Lakidende awal Abad ke-18 

penyiaran agama Islam di Kerajaan Konawe menunjukkan hasil yang baik. 

Sebelum diangkat menjadi Raja, Lakidende terlebih dahulu telah belajar Agama 

Islam di Wawonii, bahkan ketika Lakidende diangkat menjadi raja di Konawe, 

beliau tidak berada ditempat tetapi masih berada di Pulau Wawonii (Konawe 

Kepulauan), setelah kembali dari wawonii beliau melanjutkan memperdalam 

ilmu tajwid al-Qur‟an di Tinanggea.
4
 

Sekembalinya dari Tinanggea, Lakidende mulai menyusun sistem 

                                                           
2
Rustam E. Tamburaka, Sejarah sulawesi Tenggara dan 45 tahun Sultra Membangun 

(Cet.II; Kendari:Unhalu Press. 2010), h.29. 

3
Rustam E. Tamburaka, Sejarah sulawesi Tenggara dan 45 tahun Sultra Membangun 

Cet.II. (Kendari:Unhalu Press. 2010), h. 29-30 

4
Basrin Melamba dan Syafruddin Pasuay, Biografi raja (mokole) Lakidende (Sangia 

Ngginoburu ) 1725-1786, h. 53. 
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pemerintahannya yang berncorak Islam. Masuknya Islam di Kerajaan Konawe 

secara damai tidak menimbulkan pertentangan dengan ajaran Islam, karena 

ajaran Islam masuk melalui beberapa saluran, jadi masyarakat tidak merasa 

dipaksakan untuk memeluk Islam, kemudian seiring berjalannnya waktu 

kebudayaan Islam sedikit demi sedikit masuk dalam pola kehidupan masyarakat, 

hal ini adanya toleransi yang besar dari penyiar Islam tersebut.
5
 Disesuaikan  

dengan teori Johns yang menjelaskan bahwa faktor yang membuat Islam mudah 

diterima adalah bahwa Islam dimediasi melalui pendekatan atau penggunaan 

unsur-unsur lokal dalam konteks Islam “titik-titik kesamaan” antara budaya 

dan/atau kepercayaan masyarakat. 

Dari uraian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebijakan yang 

dilakukan oleh Raja Lakidende dalam mengembangkan Kerajaan Konawe pra 

Islam dalam bidang keagamaan, yaitu: 

1) Tidak memaksakan rakyat untuk langsung memeluk agama Islam, namun 

mengajak secara perlahan dengan cara mengakulturasi agama Islam dengan 

kebudayaan sebelumnya yang telah mereka yakini.  

2) Memperbanyak guru-guru Agama yang diundang.  

3) Penyiaran Islam melalui beberapa saluran Islamisasi, yaitu saluran 

Perdagangan (Padangga), Perkawinan (perapua), pendidikan (tarbiyah 

Islamiyah), dan scabang-cabang seni.  

B. Kebijakan dalam Bidang Politik 

Aristoteles menyatakan bahwa manusia itu makhluk politik atau zoon 

politico. Politik selalu berhubungan dengan polis dalam konteks Yunani purba. 

Polis adalah suatu negara, kata polis ini juga terkait dengan policy atau 

kebijakan dan kebajikan yang mengandung unsur politis. Akan tetapi dalam 
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Rustam E. Tamburaka, Sejarah sulawesi Tenggara dan 45 tahun Sultra Membangun 

Cet.II., h. 31. 
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kebijakan sesungguhnya tidak hanya unsur politis yang dikandungnya tetapi 

juga wisdom atau kebijaksanaan sesuatu yang sering diabaikan dan dilupakan 

dalam politik.
6
 

Politikpun merupakan upaya pemimpin untuk mewujudkan dan 

memenuhi kepentingan dan nilai-nilai melalui kekuasaan bagi kehidupan 

rakyatnya. Sama halnya dengan sistem pemerintahan politik di suatu kerajaan 

yang memiliki suatu instrumen pendukung utamanya adalah politik. Oleh 

karena itu pada tingkat kerajaan politik dapat dipahami sebagai suatu upaya 

mengelola kerajaan dan sumber daya dengan menggunakan kekuasaan yang sah 

melalui aturan-aturan yang telah dibuat oleh seorang raja. Dalam hal ini sistem 

politik yang digunakan pada masa kerajaan Konawe yang dilakukan oleh 

Lakidende sebagai pemimpin atau raja yang berhak mengatur dan 

mengembangkan kerajaannya. 

Sistem politik sangat mempengaruhi pemerintahan kerajaan-kerajaan 

yang ada di Indonesia pada umumnya dan Kerajaan Konawe pada khususnya, 

dimana sistem politik yang berlaku pada kebiajakan Lakidende dalam 

menjalankan pemerintahannya di Kerajaan Konawe sebelum masuknya Islam, 

yaitu adanya pembagian wilayah Kerajaan Konawe dalam “Siwole Mbatohuu 

dan Pitu Dula Batu”.  

Siwole Mbatohuu membagi Kerajaan Konawe atas empat pintu atau 

wilayah yaitu: 

1) Gerbang Timur, ialah wilayah Ranomeeto 

2) Barat, ialah Latoma (Wawo Latoma) 

3) Bintara kanan, ialah (Tongauna) 

4) Bintara Kiri, ialah Asaki. 
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Zumri Bestado S. “Grand Teori Politik Negarawan”,(No. 75. Tahun 2009), h. 1. 
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Pitu Dula Batu adalah tujuh pejabat kerajaan yang berdasarkan 

fungsinya masing-masing berkedudukan di wilayahnya, yaitu: 

1) Sapati, berkedudukan di Ranomeeto 

2) Sabandara, berkedudukan di Wawo Latoma 

3) Ponggawa, berkedudukan di Tongauna 

4) Inowa, berkedudukan di Asaki 

5) Tusawuta, berkedudukan di Kasipute 

6) Kapita Anamolepo, berkedudukan di Uepai 

7) Kapita Lau (kapita Bondoala), berkedudukan di Sambara.
7
 

Lakidende memiliki sifat kepemimpinan yang otoriter sehingga 

mampu menjalankan tugasnya sebagai pemimpin rakyat dengan mudah maka 

dalam kepemimpinannya yaitu melengkapi beberapa petugas kerajaan yang 

digantikan karena alasan tertentu. Lakidende naik tahta menggantikan ayahnya 

pada tahun 1725 Masehi, dengan naiknya Lakidende menjadi raja, beliau 

memperbaharui struktur kerajaan yang ada, yaitu mengisi jabatan-jabatan yang 

masih kosong karena pejabatnya sudah meninggal dan menempatkan orang-

orang yang baru dalam struktur pemerintahan. Seperti di tingkat pejabat 

daerah Siwole Mbatohuu, maka ditetapkannya: 

1. Jabatan Sapati yang kemudian dijabat oleh Tebau menggantikan ayahnya 

(Balani) 

2. Sabandara yang kemudian diganti oleh Tanggapili yang menggantikan 

ayahnya yang bernama Lasamana. 

3. Ponggawa dijabat oleh Bunggatama (Moita) menggantikan ayahnya yang 

bernama Langgonai 

4. Inowa I‟asaki dijabat oleh Imbanahi; (Lambanahi).
8
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Anwar Hafid dan Safruddin, Sejarah daerah Konawe Utara, (alfabeta,), h. 33. 
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Sedangkan pengisian jabatan-jabatan kementrian Pitu Dulano Batu juga 

mengalami pergantian, yakni: 

1. Tutuwi Motaha di Anggaberi dijabat oleg Tosugi atau Wutu Ahu 

2. Tusawuta dijabat oleh Ambemali putra Lambimbi cucu Latuo 

Taweterumba I‟raha Mboluloa yang kemudian Ambemali memindahkan 

kedudukannya di Kasupute dengan gelarnya Anakia Ndusawuta. 

3. Kotundulura di Anggotoa dijabat oleh Lapobate putra Tainoa Tawe 

Mowila dengan gelarnya Wati 

4. Pabitara Wonua di Wonggeduku dijabat oleh Liambo putra Lelesuwa 

Tawe Moeri dengan gelarnya Anakia Mbabitara 

5. Kapita Anamolepo di Uepai, tetap dijabat oleh Taridala Tawe Tudaone 

putra Lasandara Tawe Anggadola.
9
 

6. Rakahi Mbetumbu di Tuoi, dijabat oleh Podada putra Tolasano. 

Selanjutnya Meronda menjadi pejabat di Tuoi. 

Kebijakan Lakidende dalam pengembangan Kerajaan Konawe Pra 

Islam bidang politik yaitu: 

a) Mendukung jalinan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan tetangga 

untuk mempermudah masuknya arus perdagangan yang sekaligus 

menyebarkan agama Islam,  

b) Melindungi wilayah kekuasannya dengan memperkuat sistem 

keamanan dan pertahanan kerajaan dari ancaman adanya ekspansi 

wilayah dari luar. 

c) Menjalankan sistem pemerintahan yang otoriter, yang dimana masa 

                                                                                                                                                               
8
Basrin Melamba dan Syafruddin Pasuay, Biografi raja (mokole) Lakidende (Sangia 

Ngginoburu ) 1725-1786,  h. 44. 

9
Basrin Melamba dan Syafruddin Pasuay, Biografi raja (mokole) Lakidende (Sangia 

Ngginoburu ) 1725-1786,  h. 44. 
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pemerintahannya juga tidak banyak perbedaan dari masa 

pemerintahan sebelumnya yaitu mempertahankan sistem 

peemrintahan Siwole Mbatohu dan Pitu Dulano Batu. 

Adapun struktur pemerintahan yang masih berlaku pada masa 

pemerintahan yang dijalankan oleh ayahnya Maago yaitu sistem hukum adat 

Kalosara, yang mengandung unsur sebagai berikut: 

Inae kona sara ie pine sara 

Inae lia sara ie pine kasara 

Artinya: siapa yang menghargai dan menjunjung tinggi serta menghormati 

kalosara wonua sebagai lambang kebesaran suku Tolaki maka akan 

diberikan pula penghormatan, sebaliknya, siapa yang tidak menghargai 

adat istiadat maka dia tidak mempunyai nilia dan tidak akan diberikan 

penghormatan (tidak dihargai) pada masyarakat Tolaki. 

Sumber lain juga menjelaskan bahwa, masa sebelum pemerintahan 

Lakidende, yaitu pada masa pemeritahan Wekoila, sistem politik kerajaan sudah 

berjalan sedemikian rupa yang dimana pada saat itu seorang Mokole/raja 

dibantu oleh seorang wati.
10

 Selain itu, masing-masing kampung para pejabat 

yang memimpin disebut To‟onomotuo yang dibantu oleh beberapa pemangku 

adat yang disebut dengan Tolea pabitara (juru bicara), Posudo (urusan logistik), 

otadu (urusan pertahanan) dan tamalaki (urusan peperangan. Secara keseluruhan 

sistem adat tersebut diikat oleh simbol yang disebut Kalo.
11

 

Pada masa pemerintahan Lakidende, keseluruhan sistem Kerajaan ini 

sama sekali tidak berubah meskipun Lakidende telah memeluk Islam yang 

                                                           
10

Wati adalah pembantu raja atau semacam wakil raja. Dalam jurnal Ramlah Hakim, 

“Lingkar Rotan Kalosara: Perjumpaan Islam dan Tradisi dalam Kerajaan Konawe”, (jurnal al-

qalam volume 17. No. 1. Januari-juni 2011), h. 45. 
11

Ramlah Hakim, “Lingkar Rotan Kalosara: Perjumpaan Islam dan Tradisi dalam 

Kerajaan Konawe”, (jurnal al-qalam volume 17. No. 1. Januari-juni 2011), h. 46. 
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secara otomatis menjadi agama resmi Kerajaan pula. 

Selanjutnya, sistem hukum adat yang dikembangkan oleh Lakidende 

dalam perkembangan Kerajaan Konawe adalah sistem kalosara yang merupakan 

simbol hukum adat, secara simbolis berfungsi sebagai alat pemersatu dan 

sebagai identitas atas golongan-golongan tertentu dalam stratifikasi sosial 

amsyarakat hukum adat suku Tolaki. 

Kalosara  dalam kehidupan sehari-hari mengedepankan prinsip kehati-

hatian (menombo) dan prinsip pertimbangan (meropo), sebagai dasar 

pelaksanaan kegiatan sehari-hari yang kemudian menjadi dasar dari berbagai 

sumber hukum adat suku Tolaki, yaitu: 

1) O‟sapa merupakan ajaran yang berisi tentang ajaran perdamaian, 

sehingga dengan ajaran ini dilarang bagi masyarakat Tolaki melakukan 

segala sesuatu yang dapat memperuncing keadaan (menibulkan 

masalah) 

2) O‟wua, sebagai sumber hukum masyarakat Tolaki mengajarkan bahwa 

atas adanya perubahan yang dialami oleh manusia, terdapat kewajiban 

yang melekat terhadap perubahan tersebut. 

3) O‟liwi sumber hukum jenis ini merupakan sumber hukum yang 

didasarkan pada petuah-petuah dan pesan-pesan dari leluhur, yang 

harus dipatuhi baik oleh perseorangan ataupun kelompok masyarakat 

4) Kukua/Hohowi merupakan sumber hukum yang mengajarkan tentang 

susunan keturunan. Melalui ajaran ini lahirlah aturan untuk 

menetapkan dan mengangkat seorang pemimpin atau toko adat 

berdasarkan garis keturunan dan keahlian. 

5) Saa sara mengajarkan tentang tata cara yang melahirkan aturan 

tentang tat cara kehidupan yang benar 
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6) Kohanu, merupakan sumber hukum yang yang mengajarkan tentang 

harga diri atau rasa malu, berdasarkan hukum ini melahirkan aturan 

untuk mempertahankan harga diri, dan kemampuan menghargai orang 

lain. 

Adapun dalam jurnal Hikmah Hakim, menguraikan bahwa kata sara 

dibelakang kalo untuk kalosara tersebut, muncul setelah Islam menjadi bagian 

dari masyarakat Konawe. Dengan kata lain kalosara sebagai bagian atau bahkan 

puncak akulturasi Islam dengan berbagai tradisi yang ada di Konawe. Hal ini 

ditandai dengan adanya salah satu simpul dilingkaran kalosara tersebut yang 

ujungnya mencuat keluar, ujung yang mencuat keluar tersebut adalah simbol 

keesaan Allah Swt, satu  nilai tauhid yang diyakini berasal dari ajaran Islam.
12

 

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adat yang berlaku sama 

sekali tidak memiliki pertentangan dengan ajaran Islam, maka Lakidende hanya 

mengembangkan dan menyempurnakan hukum adat tersebut dengan syariat 

Islam, dari beberapa pernyataan juga menunjukkan bahwa kedatangan Islam 

sama sekali tidak berperentasi untuk menghilangkan adat atau tradisi setempat, 

justru para penyiar Islam memberi ruang pada adat atau tradisi yang ada pada 

daerah tersebut.  

C. Kebijakan dalam Bidang Ekonomi 

Ekonomi merupakan segala bentuk usaha dan upaya manusia dalam 

memenuhi kebutuhan hidup dalam rangka untuk mendapatkan kesejahteraan 

hidup. Dalam hal ini, peneliti akan mengulas terkait bagaimana kebijakan Raja 

Lakidende dalam mengembangkan Kerajaannya pada masa sebelum Islam resmi 

diterima (pra Islam) di wilayah Kerajaan Konawe. 
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Ramlah Hakim, “Lingkar Rotan Kalosara: Perjumpaan Islam dan Tradisi dalam 

Kerajaan Konawe”, (jurnal al-qalam volume 17. No. 1. Januari-juni 2011), h. 
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Kerajaan Konawe pra Islam, sebelumnya perekonomiannya difokuskan 

pada bidang pertanian, hal ini didukung dengan kondisi geografis wilayah 

Kerajaan Konawe pada awal perkembangannya berpusat di Unaaha. Masyarakat 

melakukan kegiatan ekonomi dengan bertani, berburu, berternak kerbau, dan 

meramu.  

Pada masa pemerintahan sebelumnya (Mokole Tebawo), Konawe 

mengalami masa kejayaannya, Mokole Tebawo menjalin hubungan dengan 

kerajaan-kerajaan tetangga seperti Kerajaan Buton, Muna, Bone, dan Ternate. Di 

bagian wilayah Konawe bagian Utara khususnya di pesisir pantai seperti: Lasolo 

dan Asera menjalin hubungan dagang dengan pedagang dari Bungku, Banggai, 

Ternate, dan Bugis-Makassar. Daya tarik wilayah pesisir Timur Konawe adalah 

hasil hutan berupa damar, kayu, tanduk dan beras, serta hasil laut berupa ikan dan 

teripang yang dihasilkan oleh orang Bajo yanhg bermukim di laut dan di pesisir 

pantai.
13

 Para pedagang dari luar membawa barang-barang dagangannya untuk 

dipasarkan dengan cara barter sebab pada saat itu masyarakat Kerajaan Konawe 

belum mengenal mata uang. 

Sebelum masuknya Islam di Kerajaan Konawe masih sangat berpatokan 

kepada hukum adat masyarakat Tolaki yang telah ditetapkan oleh Mokole atau 

raja, adapun kebijakan yang dilakukan oleh Lakidende dalam mengembangkan 

Kerajaan Konawe adalah sebagai berikut: 

a) Mengutus para bawahannya untuk mengelola dan memanfaatkan 

sumber daya alam yang melimpah dari hasil pertanian, pengelolahan 

hutan dan perikanan yang menjadi sumber ekonomi penting dalam 

kerajaan Konawe dan berlakunya sistem pembayaran pajak. 
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Anwar hafid dan Safruddin, “sejarah Daerah Konawe Utara”, h. 27 
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b) Pemberian izin pengolahan tanah kepada penanggung jawab masing-

masing wilayah yang telah ditetapkan pada Siwole Mbatohu (empat 

wilayah). 

c) Pemberdayaan kerajinan tangan seperti menjahit tenda, tabir (Tabere), 

menganyam tikar, tudung saji, tudung kepala dan menenun kain 

(humoru). 

d) melanjutkan beberapa kebijakan yang dilakukan oleh mokole 

sebelumnya, yaitu dengan melanjutkan sistem kerja sama dengan 

kerajaan tatangga dalam hal perdagangan dengan sistem barter, dengan 

diiringi sedikit demi sedikit mulai memperkenalkan ajaran Agama 

Islam melalui para pedagang yang sekaligus menyiarkan Agama 

Islam.
14

 

Uraian diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kebijakan 

Lakidende dalam mengembangkan Kerajaan Konawe dalam bidang ekonomi 

yaitu dengan cara melakukan berbagai usaha untuk terus melanjutkan hubungan 

persahabatan dan perdagangan dengan Kerajaan Tetangga, sekaligus untuk 

memperlancar proses pengenalan Islam kepada masyarakat Konawe. 

D. Kebijakan dalam Bidang Sosial-Budaya 

Sosial budaya merupakan aspek-aspek yang merujuk pada kehidupan 

sosial dan kebudayaan pada setiap masyarakat, yang melibatkan segala sesuatu 

yang berkaitan dengan cara hidup, nilai, norma, kebiasaan, tradisi, institusi, dan 

interaksi sosial yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat. 

Dilihat dari status sosial, struktur hierarki dalam birokrasi tradisional di 

Kerajaan Konawe dipengaruhi oleh stratifikasi sosial yang berdasarkan 

kedudukan dalam  birokrasi. Pelapisan masyarakat terdiri atas tiga tingkatan 
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Basrin Melamba dan Syafruddin Pasuay, Biografi raja (mokole) Lakidende (Sangia 

Ngginoburu ) 1725-1786,  h. 51. 
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yaitu:  

1) Golongan Anakia (Bangsawan) yang disebut Pu‟uno o ka-su (induk 

pohon), artinya pelindung, pemimpin.  

2) Golongan Towonua (penduduk asli, pemilik negeri) juga Toono Motuo 

(orang yang dituakan), atau ata wonua (hamba negeri) maksudnya abdi 

negara, rakyat, atau Tonotoka itono (orang biasa, orang kebanyakan) 

disebut Tononggapa, tonodadio (penduduk negeri); dan  

3) Lapisan golongan O‟ata (budak hamba sahaya).
15

 

Status sosial dalam kehidupan masyarakat Tolaki di Kerajaan Konawe 

sebelum menerima Agama Islam diperoleh melalui kelahiran. Seseorang yang 

lahir dari keluarga raja mutlak mempunyai status sosial yang tinggi. Status ini 

banyak memberikan kemudahan dalam kehidupannya. 

Masyarakat Tolaki, sebelum masuknya Islam, telah mengenal pula 

stratifikasi sosial yang terdiri dari: 

a) Golongan Anakia, yaitu golongan yang berhak dalam menduduki tahta 

pemerintahan kerajaan dan pemilik tanah. 

b) Golongan Toono Motuo, terdiri dari pelaksana pemerintahan kerajaan, 

tentara dan pandai (golongan-elite) 

c) Golongan Toono Dadio, mayoritas dalam masyarakat hidup sebagai petani 

dan peramal. 

d) Golongan Budak minoroitas dalam masyarakat dan hidup mengabdi 

kepada istana dan keluarga raja serta sebagai pekerja kasar.
16

 

Dalam sistem perkawinan sebelum masuknya Islam, pemilihan jodoh 

dilakukan oleh lingkungan sosial yang sama, dan pengaruh orang tua, keluarga 
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Basrin Melamba, Dkk. Sejarah Tolai di Konawe. (Yogyakarta: Lukita. 2011), h. 96 
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relatif besar. Memilih jodoh dalam lingkungan sosial yang sama berarti 

mempertahankan kelangsungan prestise keluarga. Seseorang yang hendak 

bersuami akan mengalami kesulitan yang besar bilamana memilih jodoh yang 

lebih rendah dan seorang laki-laki akan mengalami kemudahan dalam memilih 

jodoh pada kelas sosial yang lebih rendah. Seorang anak yang hendak beristri 

harus melalui persetujuan dari kedua orang tua dan keluarga.
17

 

Dalam konteks pelaksanaan adat masyarakat suku Tolaki dalam 

pernikahan disebut mowindahako yang merupakan suatu prosesi pelaksanaan 

adat yang wajib ditunaikan oleh keluarga pihak mempelai laki-laki kepada 

mempelai wanita, atau bisa juga disebut sebagai mahar untuk melakukan 

pernikahan. Untuk mahar disesuaikan dengan strata sosial, yaitu untuk kalangan 

Mokole sebanyak 80 mata-mata, golongan dibawah mokole sebnayak 40 mata-

mata, dan untuk masyarakat luas secara umum sebanyak 20 mata-mata. 

Lakidende dalam mengembangkan kerajaan Konawe pada masa pra 

Islam dalam bidang sosial-budaya yaitu menggunakan sistem adat Kalosara. 

Kalosara merupakan suatu benda yang membentuk lingkaran, tata cara 

mengikat lingkran pertemuan atau kegiatan bersama dengan pelaku pembentuk 

lingkaran. Sebagai benda lingkaran, kalo terbuat dari rotan dan juga terbuat dari 

bahan dari emas, besi, perak, benang, kain putih, akar daun pandan, bambu dan 

sebagainya.
18

 

Kalosara terdiri dari tiga bagian, yaitu (1) Kalo, berupa lilitan tiga rotan 

yang melingkar, (2) kain putih sebagai pengalas, dan (3) Siwoleuwa,yaitu 

anyaman dari daun palem berbentuk persegi empat. Ketiga wadah ini jika 
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Rustam E. Tamburaka, Sejarah sulawesi Tenggara dan 45 tahun Sultra Membangun 

Cet.II, h.37. 

18
Amiruddin Dkk, “Kalosara di Kalangan Masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara”, 

(Vol.32.No 1. 2017), h. 212. 
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berdiri tidak memiliki arti dan fungsi adat, kecuali ketiganya menyatu dalam 

suatu tatanan dengan struktur sebagai wadah pengalas paling bahwah berupa 

simoleuwa, kemudian dilapisi di atasnya dengan kain putih, dan di atas kedua 

wadah ini diletakkan kalo. 

Kalosara menjadi sistem kebudayaan Tolaki yang masih tetap 

diterapkan Oleh Lakidende, karena sistem kalo pada kebudayaan Tolaki 

memiliki makna ruang lingkup yang luas. Kalo secara umum meliputi o sara 

(adat istiadat), terutama sara owoseno Tolaki atau sara mbu‟uni Tolaki, yaitu 

adat pokok (Instrumen utama), yang merupakan sumber utama dari segala adat-

istiadat orang Tolaki yang berlaku dalam semua aspek kehidupan 

masyarakatnya. Kalo sebagai adat pokok yang dapat digolongkan ke dalam lima 

cabang yaitu: 

1. Sara Wonua merupakan adat terpenting dalam pemerintahan 

2. Sara Mbedulu, merupakan adat utama dalam hubungan kekeluargaan 

dan persatuan pada umumnya 

3. Sara Mbe‟ombu, merupakan adat utama dalam aktivitas agama dan 

kepercayaan 

4. Sara Mandarahia, merupakan adat utama dalam pekerjaan yang 

berhubungan dengan keahlian dan keterampilan 

5. Sara monda‟u, Mombopaho, Mombakani, Melambu,Dumahu, Meoti-

oti,, yaitu adat utama dalam berladang, berkebun, berternak, 

berburu,dan menangkap ikan.
19

 

Dalam buku Aburrauf Tarimana menguraikan bahwa Kalosara 

menurut masyarakat Tolaki adalah sesuatu yang dapat mengintegrasikan pola 

pada kebudayaan Tolaki, pola tersebut memiliki empat fungsi yaitu: 
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Abdurrauf  Tarimana, Kebudayaan Tolaki, (Jakarta:Balai Pustaka, 1995), h. 18. 
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a. Kalo sebagai sumbangsi pikiran dalam kebudayaan dan sebagai 

kenyataan dalam kehidupan orang Tolaki. Kalo pada tingkat nilai budaya 

merupakan sistem nilai yang berfungsi memberikan ide-ide yang 

mengkonsepsikan hal yang dianggap sangat bernilai untuk masyarakat 

Tolaki, yaitu apa yang disebut medulu mepokoaso (persatuan dan 

kesatuan), ate pute penao moroha (kesucian dan keadilan), morini 

mbu‟umbundi monapa mbu‟undawaro (kemakmuran da kesejahteraan). 

Ide ini dinyatakan melalui penggunaan kalo dalam setiap upacara 

perkawinan, kematian, upacara tanam dan potong padi ataupun pada 

setiap upacara penyambutan tamu. Selain itu, ide ini juga diwujudkan 

dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam apa yang disebut mete‟ 

alo-alo (bantu-membantu) dan lain sebagainya. kemudian ide 

kesejahteraan tersebut ketika diwujudkan dalam apa yang disebut 

mombekapona-pona‟ako (saling hormat-menghormati), mombekamei-

meiri‟ako (saling kasih-mengasihani), ndudu karandu (suasana 

ketenangan batin yang diliputi dengan alunan bunyi gong yang merdu di 

tengah malam), dan tumotapa rarai (suasana kegembiraan yang diliputi 

dengan suara hura-hura, tawa, dan tepuk tangan yang meriah). 

b. Kalo sebagai fokus dan pengintegrasian sistem kebudayaan Tolaki. Kalo  

bukan hanya sekedar simbol bagi masyarakat Tolaki, tetapi juga fokus 

dalam pengintegrasian unsur-unsur kebudayaan Tolaki, yakni: (1) dalam 

bahasa sebagai lambang komunikasi; (2) dalam sistem ekonomi 

tradisional sebagai penjaga tanaman dan sebagai asas distribusi barang-

barang ekonomi; (3) sistem teknologi tradisional, sebagai model 

mengikat dan bentuk alat-alat; (4) organisasi sosial, sebagai asas politik 

dan pemerintahan; (5) sistem pengetahuan dalam hubungannya dengan 
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alam semesta; (6) sistem kepercayaan, dalam hubungan struktur alam 

dunia; dan (7) sistem kesenian, dalam hubungan bentuk rias, dan teknik 

menari. 

c. Kalo berfungsi sebagai pedoman hidup agar terciptanya ketertiban sosial 

dan moral dalam kehidupan Masyarakat Tolaki. agar terciptanya 

ketertiban sosial dan moral dalam kehidupan masyarakat tersebut, 

penggunaan Kalo sebagai pedoman hidup untuk terciptanya ketertiban 

sosial dan moral tampak bertujuan untuk memulihkan suasana kelaparan 

karena panen gagal atau karena bencana alam atau peristiwa lainnya. 

Masyarakat Tolaki menganggap bahwa timbulnya suasana yang tidak 

baik akibat dari manusia yang telah melanggar adat ataupun ajaran 

agama, atau telah melanggar adat ataupun ajaran agama, atau telah 

melanggar ajaran Kalo sebagai instrumen adat utama. Untuk 

memulihkan suasana ini maka diadakanlah upacara yang disebut Mosehe 

wonua (upacara pembersihan negeri yang diikuti oleh segenap besar 

warga masyarakat. 

d. Kalo sebagai pemersatu dan solusi terhadap pertentangan-pertentangan 

sosial budaya dalam kehidupan masyarakat Tolaki.
20

 

Dapat disimpulkan bahwa kalosara menjadi salah satu bentuk 

kebijakan Lakidende dalam mengembangkan kerajaannya pada bidang sosial-

budaya, sebab kalosara sebagai bentuk tradisi yang memiliki unsur kebajikan 

dalam mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat Konawe yang tidak 

bertentangan dengan syariat Islam. 

Selain Kalosara, dalam budaya suku Tolaki juga memiliki tradisi 

Molulo, yaitu tarian yang diiringi dengan suara gong, Molulo memiliki beberapa 
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Amiruddin Dkk, “Kalosara di Kalangan Masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara”, 

(Vol.32.No.1.2017), h. 214. 
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fungsi, sebagai berikut: 

1) sebagai sistem trdisional masyarakat Tolaki saat memanen padi dengan 

cara menginjak-injak padi guna untuk melepas bulir padi dari tangkainya 

atau disebut Molulowi. 

2) sebagai penyembahan pada dewi padi ataupun sebagai tarian 

penyembahan sebagai tanda terimakasih dari sang pencipta. 

3) sebagai media ajang pencarian jodoh, hiburan pesta setelah panen, pesta 

pernikahan, bahkan kematian.
21

 

sumber lain juga mengungkapkan bahwa dari beberapa sistem sosial-

kebudayaan yang dimiliki oleh suku Tolaki sebelum memeluk Islam, maka 

peran yang dilakukan oleh Lakidende yaitu,  

a) Pemeliharaan budaya tradisional yaitu adat istiadat (Kalosara)  

b) pelaksanaan upacara dan ritual adat yaitu penyucian setelah terjadinya 

suatu perselisihan atau pertengkaran (mosehe) dan tolak bala (mosehe 

wonua) yang dipimpin oleh kepala adat dengan persembahan telur, ayam 

dan kerbau putih. 
22

 

Dilihat dari beberapa kebijakan Lakidende dalam bidang sosial budaya, 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa Lakidende tidak secara langsung merubah 

tradisi yang ada pada suku Tolaki, namun dengan perlahan melakukan 

akulturasi budaya antara tradisi nenek moyang atau Hindu-Budha dengan syariat 

Islam. 
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Ahmad Aldin, “Sejarah Tari Lulo pada Masyarakat Suku Tolaki Kelurahan Alangga 

Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan (1800-1996)” (Vol. 4. No.1, Januari 2019), h. 

26. 

22
Erens Elvianus dan Idaman. “Islam, Adat, and Conflict Resolution” (JICSA Vol. 02, 

No. 01, Juni 2013), h. 148. 
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BAB IV  

KEBIJAKAN LAKIDENDE DALAM PERKEMBANGAN KERAJAAN 

KONAWE PASCA ISLAMISASI 

A. Kebijakan dalam Bidang Keagamaan 

Agama merupakan sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan 

kepada Tuhan dan tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat, dan 

pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan, 

dimana agama dapat dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat, sama 

halnya dengan agama yang dianut oleh masyarakat Konawe sebelum masuknya 

Islam, yaitu agama Hindu-Budha seperti yang telah dijelaskan pada sub bab 

sebelumnya. Dalam hal ini, Peneliti akan menguraiakan kebijakan Lakidende 

dalam mengembangkan Kerajaan Konawe pada bidang keagamaan pasca 

islamisasi. 

Islam masuk dan berkembang di Kerajaan Konawe merupakan bagian 

dari proses perkembangan agama Islam di Sulawesi Tenggara khususnya dan 

Indonesia pada umumnya. Islam masuk di Kerajaan Konawe pada akhir abad 

ke-16 yaitu kurang lebih 16 tahun setelah Kerajaan Buton menerima Islam. 

Masuknya Islam di Kerajaan Konawe secara tidak resmi pada masa 

pemerintahan Tebawo (Sangia Inato) khususunya di daerah-daerah pesisir pantai 

yang langsung berhubungan dengan pedagang-pedagang dari luar. Namun 

agama Islam di bawa para pedagang belum tentu diterima masyarakat Kerajaan 

Konawe, sebab pada masa itu masyarakat masih menganut kepercayaan 

animisme dan dinamisme.
1
 

Masa pemerintahan Mokole Lakidende sekitar abad ke-18 Agama Islam 

                                                           

1
Basrin Melamba dan Syafruddin Pasuay, Biografi raja (mokole) Lakidende (Sangia 

Ngginoburu ) 1725-1786, h. 63. 
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mulai diterima di masyarakat Kerajaan Konawe, Saat pemerintahan ayahnya 

Maago, Lakidende sudah belajar agama Islam di Pulau Wawonii, bahkan ketika 

beliau diangkat menjadi raja di Konawe seperti yang telah dijelaskan terlebih 

dahulu, bahwa Lakidende sedang berada di Wawonii kemudian menlanjutkan 

belajar ilmu Tajwid al-Qur‟an di Tinanggea.
2
 perjalanan dari Wawonii menuju 

Tinanggea hingga kembali ke Unaaha untuk menerima jabatan yang telah 

disepakati oleh dewan kerajaan dan mengangkat Latalambe sebagai perdana 

Menterinya. 

Penobatan Lakidende sebagai mokole di Konawe mempengaruhi 

perkembangan agama Islam di Kerajaan Konawe, karena raja sangat mencintai 

agama Islam dan sangat patuh menjalankan syariat Islam serta dalam 

kedudukannya sebagai mokole sangat mendukung usaha penyebaran agama 

Islam di kalangan rakyatnya. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya 

bahwa tidak adanya paksaan kepada siapapun untuk memeluk agama Islam, 

maka proses di Kerajaan Konawe khususnya tidak menimbulkan pertentangan 

di kalangan masyarakat meskipun masyarakatnya terlebih dahulu telah memiliki 

kepercayaan yaitu animisme dan dinamisme. Dengan demikian Islam masuk 

secara damai, jadi masyarakat tidak merasa dipaksa dan lama kelamaan 

kebudayaan Islam sedikit demi sedikit masuk dalam pola kehidupan masyarakat. 

Disamping itu didukung oleh adanya toleransi dari para penyiar Islam tersebut, 

berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S Al-Baqarah/1: 256. 

ۚ  فَمَنْ يَّكْفُرْ بِِلطَّاغُوْتِ وَيُ ؤْمِنْْۢ بِِللّ ِ  َ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَ قَدِ اسْتَمْسَكَ بِِلْعُرْوَةِ  لََٓ اكِْراَهَ فِِ الدِّيْنِۗ قَدْ ت َّبَ يَّ
يْعٌ عَلِيْمٌ  ُ سََِ ى لََ انْفِصَامَ لََاَ ۗوَاللّ   )٥٢ٕ( الْوُثْ ق 

Terjemahnya: 

                                                           
2
Mifto Tahir, Dokumenta DPRD Provinsi Sultra, Kendari: Sekretariat DPRD Provinsi 

Sulawesi Tenggara. 1977. Dalam buku Basrin Melamba dan Syafruddin Pasuay, Biografi raja 

(mokole) Lakidende (Sangia Ngginoburu ) 1725-1786, (Yogyakarta: Likita, 2013), h. 63. 
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“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah 
jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang 
siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia 
telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. 
Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

3
 

Syaikh Abdurrahman menafsirkan bahwa ayat tersebut menjelaskann 

tentang kesempurnaan ajaran Islam, dan bahwasanya kesempurnaan bukti-

buktinya, kejelasan ayat-ayat dan ia merupakan agama akal sehat dan ilmu, 

agama fitrah dan hikmah, agama kebaikan dan perbaikan, agama kebenaran dan 

jalan yang lurus, karena kesempurnaannya dan penerimaan fitrah terhadapnya, 

maka Islam tidak memerlukan pemaksaan, karena pemaksaan itu terjadi pada 

suatu perkara yang dijauhi oleh hati, tidak memiliki hakikat dan kebenaran, atau 

ketika bukti-bukti dan ayat-ayatnya tidak ada. Dan maka barang siapa yang telah 

menegtahui ajaran ini dan ia menolaknya maka hal itu didasari karena 

kedurhakaannya “sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat”, 

sehingga tidak ada suatu alasan pun bagi seseorang dan tidak pula hujjah apabila 

dia menolak dan tidak menerimanya.
4
 

Penjelasan ayat diatas bahwa Agama Islam merupakan agama damai 

yang tidak memaksakan kepada manusia untuk memeluknya, begitupun dengan 

kebijakan yang dilakukan oleh raja Lakidende terhadap rakyatnya.Pusat proses 

dilakukannya islamisasi di Kerajaan Konawe dimulai dari pesisir pantai, 

diantaranya pantai Tinanggea, Kolono, Torobulu, Ngapa‟aha, Lasolo dan Muara 

Sampara, setelah itu barulah Islam masuk di daerah- pedalaman termasuk pusat 

Kerajaan Konawe di Unaaha.
5
  

Masa pemerintahan Mokole Lakidende, pedagang-pedagang dari Bugis 

                                                           
3
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 

2002), h. 53. 

4
Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa‟id, Tafsir al-Qur‟an jilid 1 CET IV, h. 358-359. 

5
Basrin Melamba dan Syafruddin Pasuay, Biografi raja (mokole) Lakidende (Sangia 

Ngginoburu ) 1725-1786, (Yogyakarta: Likita, 2013), h.64. 
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dan Buton semakin ramai megunjungi Kerajaan Konawe. Disamping berdagang 

mereka juga menyiarkan agama Islam sehingga masyarakat semakin giat belajar 

al-Qur‟an. Guru-guru agama Islam yang pertama di daerah tersebut disebut 

guru-guru agama “Ndoliwuto” yang berasal dari Tiworo (Muna), kemudian 

petugas agama yang tertinggi diberi gelar Kalif atau dalam bahasa Tolaki 

disebut Kali atau O‟kali. Agama Islam yang sudah lengkap dibawah oleh 

pedagang-pedagang yang juga sekaligus guru-guru agama dari Sulawesi Selatan 

tepatnya daerah Bone.
6
 

Perkembangan agama Islam pada masa pemerintahan Lakidende 

ditandai degan datangnya rombongan penyiar Islam sekitar 12 orang yang 

dipimpin seorag Moji keturunan Tiworo-Buton yang bernama La Ode Teke 

yang diundang Raja lakidende melalui Sultan Buton. Mereka inilah yang 

menyiarkan agama Islam di pusat Kerajaan di Unaaha. 

Raja Lakidende mengundang La Ode Teke dari Kerajaan Buton yang 

juga adalah bekas gurunya ketika beliau mendalami Islam di Pulau Wawonii. 

Rombongan La Ode Teke sekeluarga berlayar melalui Pulau Wawonii dan terus 

masuk di Muara Sampara di Polua Desa Andowia Kecamatan Sampara 

sekarang. Atas petunjuk Kapita Rambi, maka sekeluarga guru dan pengikiutnya 

ditempatkan di pemukiman Porokata.
7
 

Setelah diberikan tempat bermukim juga diberi hak untuk mengambil 

kekayaan alam yang ada disekitar pemukiman. Pada akhirnya Muara Sampara 

menjadi pusat penyiaran Islam. Kemudian untuk mempererat hubungan kedua 

kerajaan (Buton-Konawe), maka dilakukanlah hubungan perkawinan yakni: 

                                                           
6
Konggoasa, Sulawesi Tenggara dari Zaman ke Zaman, (Kendari:tt. 1982), h. 117 dalam 

buku  Basrin Melamba dan Syafruddin Pasuay, Biografi raja (mokole) Lakidende (Sangia 

Ngginoburu ) 1725-1786, (Yogyakarta: Likita, 2013), h.65. 

7
Basrin Melamba dan Syafruddin Pasuay, Biografi raja (mokole) Lakidende (Sangia 

Ngginoburu ) 1725-1786,  h.70. 



94 

 

 

“anak Kapita Lau (Bondoala Rambi) yang bernama Mekuo sebagai pengganti 

ayahnya menikah dengan Wa Ode Konde putri guru La Ode Teke, yang 

dinikahkan secara Islam, sedangkan anak laki-laki La Ode teke yang bernama 

La Ode Balu menikah dengan putri Tolaki yang bernama Wadihari. Kemudian 

Raja Lakidende juga mendatangkan guru agama dari Kerajaan Bone yang 

bernama Petta haji Daeng Siatta.
8
 

Begitu besar peranan Raja Lakidende dalam proses upaya islamisasi di 

Kerajaan Konawe sehingga pengaruhnya dapat dilihat hingga saat ini. Setelah 

agama Islam secara resmi diterima oleh masyarakat Konawe, maka atas 

keinginan Raja Lakidende saat itu diumumkan kepada rakyat Konawe, 

pengumuman diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Menghentikan untuk memakan Babi (tetoro meotainahu mbuwuta (kare 

oputa) 

2. Menguburkan mayat menurut Islam (mekuburu/metano Isilamu) 

3. Mendiirkan mesjid disetiap kampung Parauna Mesjid pertama yang 

didirikan bernama Salasa, yang memiliki fungsi selain sebagai tempat 

shalat lima waktu dan shalat jum‟at, juga berfungsi untuk belajar taubat, 

tempat untuk diadakannya pengajian oleh para guru agama serta shalat 

taraweh saat bulan ramadhan. 

4. Belajar membaca al-Qur‟an (mobasa Qur‟ani) 

5. Bersunat bagi laki-laki yang telah aqil balig (manggilo/mesuna) 

6. Mengucapkan dua kalimat syahadat 

7. Khatam al‟Qur‟an (mepandetama/khatamu) 

8. Pembacaan akad nikah saat nikah.
9
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Basrin Melamba dan Syafruddin Pasuay, Biografi raja (mokole) Lakidende (Sangia 

Ngginoburu ) 1725-1786, h.70. 
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Selain itu, kepada masyarakat Konawe juga ditekankan agar 

meninggalkan kebiasaan meminum minuman keras (pongasi), menikah lebih 

dari ketentuan ajaran Islam, dan berhenti melakukan penyembahan kepada 

dewa-dewa. Ajaran menitik beratkan pada tauhid yaitu mengesakan Allah swt. 

Kedatangan Islam di Kerajaan Konawe dengan nuansa ideologis, 

dibanding penaklukan memungkinkan masih bertahannya beberapa sistem dan 

pranata masyarakat yang berasal dari masa pra Islam. Bahkan dalam kasus-

kasus tertentu, Islam dan kebudayaan setempat berjalan beriringan. 

Lakidende sebagai raja pada masa itu adalah raja yang sangat taat pada 

ajaran Islam. Namun disaat yang sama, Lakidende menaruh hormat pula pada 

tradisi yang diwariskan oleh para leluhurnya, yang sebagian besar juga berisi 

ajaran-ajaran kebajikan. Meskipun resmi menyatakan bahwa Kerajaan Konawe 

beragama Islam, namun tidak serta merta memaksakan semua rakyatnya untuk 

beragama Islam dan melaksanakan seluruh ajaran syariatnya. Dibeberapa daerah 

pedalaman misalnya di Latoma dan Wolasi, sebagian penduduknya masih 

memakan babi, meskipun hal tersebut telah dilarang, ketika masyarakat yang 

belum sepenuhnya melaksanakan ajaran atau syariat Islam, maka secara pelan-

pelan diajarkan melalui kesenian, pendidikan dan jalur kebudayaan lainnya. 

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan Lakidende dalam 

mengembangkan Kerajaan Konawe dalam bidang keagamaan pasca islamisasi 

ialah dengan mengundang para guru atau da‟I dari Kesultanan Buton untuk 

menyiarkan agama Islam secara perlahan, dan berhasil membawa perubahan 

dalam tradisi masyarakat Konawe sebelum Islam menjadi tradisi yang 

berlandaskan dengan ajaran Islam yaitu proses keagamaan yang pada mulanya 

bergantung pada tradisi nenek moyang atau Hindu Budha, salah satu contohnya 

yaitu pada ritual Mosehe dilakukannya permintaan doa kepada roh, kemudian 
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setelah masuknya Islam dalam kebijakan Lakidende dengan adanya toleransi 

budaya yaitu dengan cara mengakulturasi kebudayaan atau tradisi yang ada pada 

masyarakat Konawe dengan tradisi Islam. 

B. Kebijakan dalam Bidang Politik 

Relasi antara Islam dan politik di Nusantara memiliki sejarah yang 

cukup panjang. Terkhusus di Kerajaan Konawe pada sekitar Abad ke-18, 

ditandai dengan masuknya syariat Islam dalam sistem kemasyarakatan. Pola 

kegiatan islamisasi yang efektif berawal dari ranah politik yang ditandai oleh 

integrasi antara ulama dan elite istana, dalam ikatan perkawinan. Konsekwensi 

integrasi ini. Membentuk pola konbersi agama dan kepecayaan ke Islam, yakni 

dari ulama/mubaligh, lalu kepada raja dan penguasa. Selanjutnya menyebar ke 

masyarakat luas. Jadi, polanya dapat diistilahkan top dawn (dari atas kebawah), 

pola islamisasi yang terjadi di Kerajaan Konawe sesuai dengan konsep Ibnu 

Khaldun an-nas „ala din al-malik (agama raja akan agama rakyat), konsep ini 

diterapkan oleh Lakidende sebagai seorang raja yang telah memeluk Islam 

terlebih dahulu, hingga mengajak rakyat untuk memeluk Islam. 

Anwar Hafid menegaskan bahwa, Lakidende dalam kedudukan sebagai 

raja pertama menganut Agama Islam sehingga susunan tata pemerintahan 

berangsur-angsur disesuaikan dengan hukum Islam yang berlaku yang dijadikan 

sebagai dasar pegangan di dalam mengendalikan roda pemerintahan atas 

kerajaannya dan semua adat, tradisi yang paralel dengan tradisi Islam dari 

hukum Islam yang tetap dikembangkan pada masyarakat Tolaki atau Kerajaan 

Konawe.
10

 

Pemerintahan Otoriter yang dijalankan oleh Lakidende dapat mengubah 

pola hidup masyarakat Kerajaan Konawe dengan mempertegas bahwa sistem 
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Anwar Hafid dan Safruddin, Sejarah daerah Konawe Utara, h. 34. 
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pemerintahannya telah didasarkan atas musyawarah, mufakat dan gotong 

royong yang sangat diutamakan karena beliau adalah seorang raja yang yang 

sangat taat dalam menjalankan syariat dan ajaran-ajaran Islam dan menjalankan 

sistem pemerintahannya sesuai dengan asas kemanusiaan, tanpa membeda-

bedakan jenis dan ras serta golongan masyarakat bahwa semua manusia sama 

dalam memperoleh hak dan kewajibannya. 

Berikut beberapa kebijakan Lakidende dalam perkembangan Kerajaan 

Konawe pasca islamisasi yaitu: 

1) Membangun masjid dan menjadikan masjid sebagai tempat untuk 

melakukan berbagai macam aktivitas keagamaan 

2) Menentukan imam masjid, muadzin dan anggota pengurus masjid. 

3) Menentukan struktur pemerintahan yang mengatur segala sistem 

pemerintahan, yaitu ditentukannya kepala adat yang berperan penting 

dalam penyelesaian konflik dalam sengketa kehidupan, penyelesaian 

konflik warisan, konflik tanah/ulayat, perkawinan, penganiayaan serta 

penyelesaian konflik antar pemimpin dalam masyarakat. 

Selanjutnya, Lakidende melakukan penggabungan beberapa jabatan 

menjadi satu yaitu Polapi Wungguaro, Petumbu lara dati, dan Tusa lara dati 

digabung menjadi “Tutuwi Motaha” bertindak sebagai pimpinan pengawal 

kerajaan. Jabatan Bite Ngginalumbi, Bite Metado dan Kotu bitara digabung 

menjadi Kotubitara. Kemudian sekretaris kerajaan (Tuo‟I dan Anakia 

Mombonahuako) urusan rumah tangga kerajaan Toriki. Selain dari perubahan 

struktur diatas terdapat penambahan beberapa jabatan khususnya dibidang 

pertahanan darat dan laut berupa beberapa pengangkatatan beberapa Kapita dan 

kapitan Ngapa (Kapten Pelabuhan) yang rawan terhadap serangan musuh, 
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seperti dari Bungku, Ternate, dan kedatuan Luwu.
11

 

Berikut beberapa Kapita (aparat keamanan yang bertugas sebagai 

pengaman kerajaan) yaitu: 

1. Kapita Lanowulu di Lanowulu daerah Lakara 

2. Kapita Lembo di lembo 

3. Kapita Asera di Otole Bandaeha 

4. Kapita Lasolo di Andumowu dan seorang kapita darat di wilayah Barat 

Latoma yang disebut Kapita Sanggona. 

Pengaruh agama Islam mulai nampak di Kerajaan Konawe pada saat 

masa pemerintahan raja Lakidende karena beliaulah yang pertama kali 

menyempurnaka dan mengembangkan sistem pemerintahan yaitu dari sistem 

pemerintahan hukum adat menjadi hukum sara yang berdasarkan hukum Islam. 

Pengaruh Islam khususnya pada bidang politik dipertegas dalam hukum Islam 

yang bersumber dari al-Qur‟an dan hadits, Lakidende sebagai raja yang pertama 

menganut Agama Islam sehingga  susunan tata pemerintahan Kerajaan Konawe 

berangsur-angsur disesuaikan dengan hukum Islam yang berlaku yang dijadikan 

sebagai dasar pegangan di dalam mengendalikan roda pemerintahan atas 

kerajaannya dan semua adat, tradisi yang paralel dengan tradisi Islam dan 

hukum Islam yang yang tetap dikembangkan pada masyarakat Tolaki di 

Kerajaan Konawe.
12

 

Beberapa unsur Islam yang dimasukkan menjadi bagian dalam sistem 

pemerintahan Lakidende di Kerajaan Konawe yaitu, membentuk jabatan yang  

mengurus urusan pemerintahan yang berkaitan denga urusan keagamaan yang 

disesuaikan urusan berdasarkan adat yaitu, oima (imam), okate (khatib), bilalo 
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Basrin Melamba dan Syafruddin Pasuay, Biografi raja (mokole) Lakidende (Sangia 

Ngginoburu ) 1725-1786, h. 45. 

12
Rustam E. Tamburaka, Sejarah sulawesi Tenggara dan 45 tahun Sultra Membangun 

Cet.II, h.34. 
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(bilal) dan ododa (protokoler mesjid) yang mengurus  bidang syara atau 

syariat.
13

 

Adapun sietem pemerintahan berdasarkan hukum sara yang 

dimaksudkan adalah sistem yang berlaku di masyarakat yang memilki hukum 

adat, seperti halnya dengan suku bangsa lainnya yang memiliki adat istiadat 

masing-masing dan setelah masuknya Islam maka adat istiadat tersebut 

diseuaikan dengan hukum Islam, salah satu contohnya pada masyarakat Bone di 

Sulawesi Selatan yang dijelaskan dalam tesis Ahmad Ridha yang menguraikan 

tentang seorang Raja yang berhasil mengislamisasi Kerajaan Bone, dalam 

pemerintahannya memasukkan unsur-unsur Islami dalam sistem adat, yaitu 

mengangkat seorang kadhi atau hakim agama Kerajaan yang mempunyai tugas 

mengembangkan kehidupan beragama dalam masayarakat sekaligus sebagai 

penasehat raja, pejabat tersebut sebagai sara yang diesbut pangadereng.
 14

  

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sama halnya dengan 

pemerintahan Kerajaan Konawe yang memiliki hukum sara yang telah 

ditetapkan oleh Lakidende yaitu Pu‟utobu sebagai pengurus pemerintahan adat 

atau kalo, sedangkan dalam hukum sara ditetapkannya khatib, imam dan 

jajarannya yang mengurus sistem keagamaan, dalam hubungannya antara adat 

dan sara maka dalam suku Tolaki disebut kalosara. 

Beberapa uraian mengenai kebijakan Lakidende pada bidang politik 

pasca Islamisasi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintahan Lakidende 

tidak memiliki banyak perubahan, namun hanya menambahkan sitem sara dalam 

kehidupan masyarakat Konawe yang tetap berkaitan erat dengan sistem adat 
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Ramlah Hakim, “Lingkar Rotan Kalosara: Perjumpaan Islam dan Tradisi dalam 

Kerajaan Konawe”, (jurnal al-qalam volume 17. No. 1. Januari-juni 2011), h. 46. 

14
Ahmad Ridha, Islamisasi Kerajaan Bone,(Makassar: Tesis Uin Alauddin Makassar, 

2013), h. 108. 
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yang telah ada yaitu kalosara. 

C. Kebijakan dalam Bidang Ekonomi 

Kebijakan Lakidende dalam mengembangkan Kerajaan Konawe setelah 

proses islamisasi dalam bidang Ekonomi yaitu mengundang beberapa guru atau 

penyiar Agama Islam melaui Sultan Buton, dan memberikan dukungan penuh 

dengan sistem kerjasama antar Kerajaan yang ada di Sulawesi tenggara dalam 

hal perdagangan, pada aturan sistem jual beli orang Tolaki sebelumnya lebih 

suka menukar barang dengan barang (barter). Sejak dikenalnya jenis mata uang 

yang disebut doi manu sebagai alat tukar, maka transaksi jual beli telah 

menggunakan mata uang, dalam hal ini juga masyarakat dalam hal jual beli 

masyarakat Tolaki juga telah mengenal antara halal dan haram, dan dalam 

perdagangannya pula mengikuti sistem aturan jual beli dalam hukum Islam. 

Dalam hal ini pemanfaatan ekonomi pasca islamisasi dengan berlakunya 

aturan Islam yang lebih utama pada masyarakat Konawe adalah pada saat 

menjelang akhir Ramadhan, masyarakat Tolaki diwajibkan untuk membayar 

zakat yang dilaksanakan di masjid, rumah imam/ Amil zakat dan ada pula yang 

langsung membagikan kepada setiap rumah fakir miskin. Pada masyarakat 

Tolaki dalam pembayaran zakat haruslah merupakan hasil jerih payah selama 11 

bulan lamanya yakni berupa beras ataupun uang sesuai dengan ketentuan 

Islam.
15

 

Uraian diatas dpaat disimpulkan bahwa kebijakan Lakidende dalam 

mengembangkan Kerajaan Konawe dalam bidang ekonomi pasca islamisasi 

yaitu berlakunya sistem pembayaran zakat pada saat akhir bulan ramadhan yang 

mewajibkan untuk menginfakkan hasil jerih payah rakyat selama 11 bulan 

sesuai dengaan jumlah yang telah ditentukan menurut Islam. 
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Rustam E. Tamburaka, Sejarah sulawesi Tenggara dan 45 tahun Sultra Membangun 

Cet.II, h.35. 
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D. Kebijakan dalam Bidang Sosial-Budaya 

1. Nilai Sosial 

Nilai sosial merupakan beberapa prinsip, anggapan maupun keyakinan 

yang berlaku dalam suatu masyarakat, kemudian nilai tersebut menjadi 

pedoman hidup bagi anggota masyarakat dan dianggap baik dan benar serta 

wajib dipatuhi. 

Relasi antara Islam dengan sosial kebudayaan pada masyarakat, Islam 

berinteraksi dengan sosio kultural yang ada, sehingga terjadi asimilasi antara 

pranata Islam dan pranata pra Islam. Islam mampu menancapkan pengaruhnya 

terhadap kebudayaan yang ada, hal ini disebabkan oleh tiga hal, yaitu: 

pertama, banyaknya nilai-nilai Islam yang sesuai dengan nilai-nilai dipegang 

oleh masyarakat. Islam hanya perlu meluruskan pemahaman yang ada, 

khususnya pada aspek pandangan hidup masyarakat dan sistem kekerabatan. 

Kedua, strategi dan pendekatan yang digunakan oleh para penyebar Islam, 

kepada para penguasa dan masyarakat yang bersifat edukatif dan persuasif. 

Penerapan strategi tersebut menambah khazana baru pada sistem 

pemerintahan untuk kemajuan kerajaan. Ketiga, militansi para penyebar Islam, 

dalam mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai Islam, khususnya 

pembentukan pribadi muslim dan pengembangan intelektual masyarakat.
16

 

Menurut Ahmad M. Sewang, Islamisasi dalam pengertian penerimaan 

Islam, dapat berarti konversi dan perubahan sosial-budaya. Dalam hal ini, 

islamisasi  berarti perubahan yang terjadi secara adaptasi atau penyesuaian 

secara bertahap dari budaya pra Islam kepada budaya Islam.
17

 

Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa islamisasi adalah proses 
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Muh. Anis, Islamisasi di Sinjai, (Gowa: Tesis Uin Aaluddin Makassar, 2013), h. 118 

17
Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (abad XVI sampai abad XVII) (Cet. II; 

Jakarta: Media Grafika. 2005), h. 5-6. 
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yang dilakukan dalam menyebarkan agama Islam, maka proses tersebut tidak 

penah lepas dari proses akulturasi, antara Islam dan budaya yang telah ada, 

khususnya Kerajaan Konawe pada masa pemerintahan raja Lakidende pada 

Abad ke-18. Ketika Lakidende menjabat sebagai Mokole Konawe, terjadi 

pergeseran nilai budaya setelah mengalami proses islamisasi, dalam strata 

sosial, Islam menegaskan bahwa manusia disisi Tuhan derajatnya sama dan 

yang paling mulia di sisi-Nya adalah hamba yang paling bertaqwa, dengan 

demikian maka pengaruh dari keluarga raja yang tiak lagi sepenuhnya 

didasarkan atas kelahiran akan tetapi lebih berorientasi pada perjuangan. 

Interaksi sosial lebih didasarkan atas status sosial yang dibawa sejak 

lahir sebelum Islam mengalami pergeseran kepada hilangnya interaksi kelas. 

Interaksi sosial didasari atas rasa cinta kasih kepada sesama manusia.
18

 

Setelah Islam resmi diterima di Kerajaan Konawe, maka sendi-sendi 

kehidupan masyarakat Konawe berubah menyesuaikan pola kehidupannya 

sesuai dengan ajaran Islam bahwa manusia itu sama derajatnya di hadapan 

Allah. Sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. A-Hujarat/49: 13.  

َانََِّ قبََاۤىِٕلََلِتعََارَفىُْاَۚ انُْثٰىَوَجَعَلْنٰكُمَْشُعىُْبًاَوَّ نَْذكََرٍَوَّ ََعَلِيْمٌََاكََْيٰٰٓايَُّهَاَالنَّاسَُانَِّاَخَلقَْنٰكُمَْمِّ َاللّٰه َِاتَقْٰىكُمَْۗانَِّ رَمَكُمَْعِنْدََاللّٰه

َ)٣١( خَبيِْرٌَ

 Terjemahnya:  

“hai Manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki 
seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-
suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang 
paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang paling taqwa 
diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal”.

19
 

Syaikh Abdurrahman menfsirkan bahwa, adanya manusia yang 
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Rustam E. Tamburaka, Sejarah sulawesi Tenggara dan 45 tahun Sultra Membangun 

Cet.II, h.36. 

19
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 

2002), h. 745. 
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dijadikan berbangsa-bangsa dan besuku-suku memiliki tujuan agar berbagai 

hal positif tersebut bisa terwujud yang bergantung pada proses saling 

mengenal satu sama lain serta pemaduan nasab. Namun ukuran kemuliaan 

diantara mereka adalah taqwa. Orang yang paling mulia diantara sesama 

adalah yang paling bertaqwa kepada Allah swt., paling banyak melakukan 

ketaatan serta paling mampu mencegah diri adri kemaksiatan, bukan yang 

paling banyak kerabat serta kaumnya, bukan yang keturunannya paling 

terpandang (karena level sosial). Dan menegnai semua itu Allah swt. “Maha 

mengetahui lagi maha lagi maha mengenal”. Allah swt. mengetahui siapa 

diantara mereka yang bertakwa kepada Allah swt. baik secara lahir maupun 

batin serta siapa diantara mereka yang tidak menunaikannya, baik secara lahir 

maupun batin. Masing-masing akan diberi balasan yang sesuai.
20

 

Ayat diatas dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan kebijakan 

pemerintahan raja Lakidende dilakukannya penghapusan kelas-kelas 

tradisional tersebut, sehingga masyarakat Tolaki tidak lagi mengenal adanya 

golongan-golongan tertentu dalam masyarakat, oleh karena saling 

ketergantungan antara satu dengan yang lainnya sangat erat sehingga 

kegotong-royongan sangat terasa dikalangan semua lapisan masyarakat.  

Pergaulan sehari-hari tidak ada perbedaan antara kelas golongan 

dengan kelas golongan lainnya karena disesuaikan dengan ajaran Islam, yang 

dimana masyarakat Tolaki berpegang pada prinsip mempertahankan persatuan 

dan kesatuan anatara tiga golongan dalam masyarakat suku Tolaki yang 

bersumber pada perjanjian segi tiga antara tiga komponen yang disebut 

Patadoha, yakni bahwa pemerintahan adalah Puuno Okasu (induk pohon 

besar), maksudnya pelindung rakyat. Rakyat adalah Rome-romeno Wuta 
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Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa‟id, Tafsir al-Qur‟an jilid VI, CET IV, h. 612-613. 
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(pembuat makmur bagi negeri), maksudnya pemberi jaminan hidup bagi 

pemerintah melalui produksinya dan pemangku adat adalah Tinggi Wotolu 

(teman tertinggi), maksudnya penasehat pemerintah dan pembela rakyat.
21

 

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebijakan Lakidende dalam 

mengembangkan Kerajaan Konawe pasca islamisasi dalam bidang sosial-

budaya khususnya pada status sosial masyarakat, yaitu terjadinya penghapusan 

strata sosial atau status sosial dalam masyarakat Konawe. 

2. Kelahiran 

Proses kelahiran masyarakat Konawe setelah proses islamisasi, raja 

lakidende menetapkan kebijakan pada kelahiran seorang anak haruslah sesuai 

dengan ajaran agama Islam, tidak lebih berorientasi pada adat, melainkan pada 

agama. Terutama pada saat baru lahir dengan memperkenalkan kalimat 

pembesar nama Allah dengan harapan, kesan pertama dalam kehidupan pada 

anak adalah konsepsi agama, terutama ke-Tuhanan, selanjutnya orang tua 

melaksanankan akikah dengan cara menyembelih seekor kambing untuk anak 

perempuan dan dua ekor kambing untuk anak laki-laki yang disertai dengan 

pemotongan rambut dan pemberian nama. Nama yang sebelumnya 

mempunyai nilai stratifikasi berubah menjadi identik dengan kepercayaan 

yang dianut pemiliknya.
22

 Salah satu syarat seorang anak yang beragama 

Islam haruslah melalui sunatan dalam bahasa Tolaki disebut “Mewaka”. 

Sunatan bagi orang Tolaki selain merupakan peristiwa ritus juga adalah suatu 

fase yang harus dilalui oleh anak-anak untuk memasuki masa remaja. 

Sunatan orang Tolaki memakai istilah Mesuna, Manggilo, dan 
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Rustam E. Tamburaka, Sejarah sulawesi Tenggara dan 45 tahun Sultra Membangun 

Cet.II, h. 37. 
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Mewaka. Mesuna berarti melukai bagian alat kelamin, Menggilo sebagai 

lanjutan dari mesuna yang berarti mereka yang diperlakukan demikian, 

masing-masing diusung oleh 2 (dua) orang laki-laki remaja diiringi sepanjang 

jalan dengan tarian umoara (cakalele) diiringi dengan pemukulan gong mulai 

dari rumah sunatan menuju ke rumah tempat pesta sunatan berlangsung untuk 

diba‟iat dan diajarkan membaca dua kalimat syahadat. Terakhir mewaka 

berarti khitanan khusus bagi anak laki-laki yang dilaksanakan oleh seorang 

Mbuwaka (dukun khitan).
23

 

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan Lakidende terhadap 

perkembangan Kerajaan Konawe pasca Islamisasi adalah segala sesuatunya 

tatanan hidup bermasyarakat di Kerajaan Konawe disesuaikan dengan tatanan 

syariat Islam. Baik dalam bentuk kehidupan sosial maupun dalam sistem 

kebudayaannya. 

3. Perkawinan 

Kebijakan Lakidende dalam bidang perkawinan dimana proses 

pernikahan yang terjadi merupakan bentuk akulturasi budaya antara agama 

dan adat yaitu dengan sistem Kalo yang tetap harus dilaksanakan, Mas kawin 

disederhanakan sesuai kemampuan dan persetujuan kedua mempelai. Saat 

pelaksanaan upacara ijab kabul dan pembacaan ayat al-Qur‟an, upacara 

tersebut dilakukan dengan konsep adat dan ajaran agama Islam, maka barulah 

mempelai tersebut resmi dalam ikatan pernikahan.
24

 

Adat pelaksanaan adat yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa 

mowindahako atau mahar dalam pernikahan suku Tolaki, untuk semua 
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Aswati. “Masuk dan Berkembangnya Islam di Kerajaan Konawe”, (Edisi 34 Vol. 1. 

2011)”, h. 103. 
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golongan status tidak lagi hanya berpaku kepada uang mahar sejak zaman 

sebelum masuknya Islam, sebagian dari kalangan menyesuaikan kemampuan 

dari pihak mempelai laki-laki dengan disesuaikannya dalam syariat Islam. 

Tidak menutup kemungkinan untuk uang mahar pada masyarakat 

Tolaki, ada yang masih mengikuti sesui dengan sistem golongan, adapun yang 

sudah menyesuaikan dengan syariat-syariat Islam. 

4. Kematian 

Kematian bagi masyarakat Tolaki di Kerajaan Konawe berarti 

berpindahnya alam dunia dan alam gaib, tetapi tidak berarti hubungannya 

dengan dunia terputus. Hubungan tersebut sifatnya gaib, orang tertentu 

mampu berkomunikasi secara tidak langsung melalui dengan cara matera dan 

kesenian. Konsepsi ini menyebabkan lahirnya pola komunikasi dalam bentuk 

kontak tidak langsung. 

Arwah para leluhur masih hidup dan tetap mempengaruhi setiap aspek 

kehidupan keluarga menyangkut keberuntungan maupun kesengsaraan hidup. 

Maka, masyarakat Tolaki Kerajaan Konawe memberi penghormatan pada 

arwah leluhur akan tenteram bilamana ia senantiasa diperlukan seperti 

manusia pada umumnya, sehingga kegiatan masyarakat selalu memberikan 

ketentraman bagi keluarganya yang masih hidup.
25

 

Pada mulanya masyarakat Tolaki di Kerajaan Konawe belum 

mengenal cara menguburkan jenazah dengan baik, akan tetapi setelah 

masuknya Agama Islam, terjadi pengaruh yang membawa pergeseran-

pergeseran sosial pada masyarakat. 

Pasca islamisasi Kerajaan Konawe yang telah dilakukan oleh raja 

Lakidende, dari bantuan beberapa penyiar Islam yang diundang dari 
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Kesultanan Buton, kebijakan lakidende dalam hal ini yaitu menganjurkan 

disesuaikan dengan anjuran Islam bahwa ketika anak cucu Adam meninggal 

terputuslah alamnya, kecuali tiga perkara, yaitu amal jariyah, Ilmu yang 

diamalkan bagi kesejahteraan hidup manusia kemudian anak soleh dan 

berbakti yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Orang Islam 

meskipun ia sudah meninggal, ia tetap memperoleh pahala dari ketiga faktor 

di atas. Namun seorang yang masih hidup tidak dapat lagi mengirimkan 

pahala atau persembahan. Pertalian antara orang yang sudah mati dan hidup 

sudah terputus. 

Suku Tolaki megalami perubahan dalam upacara kematian yaitu terjadi 

perpaduan antara agama Islam dengan adat/tradisi. Pranata kematian 

mengikuti ketentuan agama seperti tata cara memandikan, mengkafani, 

menyalati, dan menguburkannya, walaupun di dalamnya ada tata cara 

adat/tradisi. Setelah jenazah dikuburkan lalu dibacakan ta‟ziah bagi keluarga 

yang ditinggalkan atau diadakan pengajian walaupun dalam pelaksanaannya 

mengikuti tradisi seperti pada pengambilan hari. Pada hari pertama, ketiga, 

ketujuh, keempat puluh, keseratus dan keseribu. 

Pengaruh Islam dalam hal memandikan jenazah terlihat pada akhir 

pelaksanaan dalam memandikan jenazah, setelah selesai memandikan jenazah 

kemudian diakhiri dengan mandi empat sisi badan (baho silapa), sambil 

membacakan do‟a oleh seorang Imam. Selesai memandikan jenazah, jenazah 

dikafani menurut tata cara Islam kemudian disembahyangkan oleh sejumlah 

jemaat yang dipimpin seorang Imam, setelah selesai dikafani jenazah 

diletakkan di ruang tengah,  kemudian dilaksanakan upacara Kalo yang 

disebut “Mekouhi” (pamitan orang yang telah meninggal dunia kepada 
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keluarganya).
26

 

Sebelum jenazah dikuburkan, imam atau pembantunya melakukan apa 

yang disebut “Pasuru” (khotbah terakhir kepada orang yang telah meninggal) 

yang berbunyi “I Ali pasuruko I Mumama Nabimu, Alla Taala Tuhanmu, jibril 

yang membawamu melalui tanah menuju tanah mekkah”. Selanjutnya setelah 

liang lahat ditimbun, maka Iman membacakan Talkin (pesan kepada orang 

yang telah meninggal). 

Selesai pemakaman pada malam harinya diadakan pengajian dan 

Ta‟ziah untuk menghibur mereka yang sedang berkabung. Begitu pula dengan 

pelaksanaan upacara-upacara peringatan peristiwa kematian pada malam-

malam tersebut. Pada malam penghiburan terakhir yang disebut wingi 

pepokolapasia (malam penghabisan, Wingi Tahalele, pengucapan doa tahlil). 

Pengucapan do‟a Tahlil la Ilaha Illalah dilakukan 1000 kali yang dihitung 

dengan memakai batu kerikil, batu-batu kerikil inilah yang selanjutnya akan 

diantar ke kubur. 

Pengaruh Agama Islam dalam upacara kematian yang diwarnai dengan 

unsur-unsur ke-Islaman, mulai dengan memandikan sampai acara tahlil 

terakhir. Konsep kepercayaan tentang mati mengalami perubahan sehingga 

masyarakat menilai mati berarti berakhirnya kehidupan yang semu dan 

dimulainya kehidupan yang diproses adan awal dari kehidupan mendapatkan 

semua proses yang dilakukan selama hidupnya. 

Kebijakan Lakidende pasca islamisasi pada bidang kebudayaan yang 

sangat menjunjung tinggi tradisi yang disebut Kalo (sebelum Islam) dan 

Kalosara (setelah Islam), Kalosara sebagai simbol dari semua adat dan ritual 
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pada masyarakat Tolaki, dengan kata lain kalosara ini adalah bagian atau 

bahkan puncak dari dialog antara Islam dengan berbagai tradisi yang ada di 

Konawe, hal ini dibuktikan dengan adanya salah satu simpul dilingkaran 

kalosara tersebut yang satu ujungnya mencaut keluar. Ujung yang mencaut 

keluar tersebut adalah simbol simbol keesaan Allah swt, satu nilai tauhid yang 

diyakini berasal dari ajaran Islam. 

Kenyataan ini menunjukkan bahwa kedatangan Islam sama sekali tidak 

berpotensi untuk menghilangkan adat atau tradisi setempat. Justru Islam 

membangun peradaban masyarakat Konawe dengan memberi ruang pada adat 

atau tradisi yang ada di wilayah ini. Ketika tradisi setempat dinilai suatu hal 

yang baik maka Islam akan berdialog dengan tradisi tersebut, hal ini 

disesuaikan dengan kaidah ushul al-ta‟yin hi al urf ka al-ta‟yin bi al fiash 

(membuat keputusan secara adat sama saja bersandar pada nash atau bisa juga 

dikatakan bahwa apa yang dinilai baik oleh adat, maka dibenarkan pula oleh 

nash).
 27

 

Uaraian di atas dapat disimpulkan bahwa masuknya Agama Islam ke 

dalam tata kehidupan masyarakat Tolaki pada masa pemerintahan Lakidende 

pasca islamisasi, relatif tidak menimbulkan benturan nilai yang berarti antara 

nilai-nilai budaya Hindu-Budha dengan nilai-nilai budaya Islam. Bahkan 

pertemuan antara kedua sistem nilai tersebut telah menimbulkan proses 

asimilasi, yakni saling menyesuaikan dan saling mengindahkan, bahkan telah 

melahirkan sistem nilai budaya, sistem norma, sistem hukum dan aturan-

aturan khusus yang kombinatif dan saling melengkapi. 

 

 

                                                           
27

Ramlah Hakim, Lingkar Rotan Kalosara : Perjumpaan Islam dan Tradisi dalam 

Sejarah Islam Konawe, (Vol 17. No. 1 Januari-Juni 2011), h. 48. 



 

110 

 

BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Sebagai penutup uraian tesis ini, peneliti akan mengemukakan beberapa 

Kesimpulan sebagai berikut: 

1. Lakidende adalah putra mahkota raja Mokole Maago gelar Sangia Mbinauti 

yang memerintah pada tahun 1668-1725 menjabat selaku Mokole Konawe, 

dan ibunya bernama Wetaninda. Lakidende menggantikan ayahnya menjadi 

mokole/raja dengan mempertimbangkan bahwa Lakidende adalah putra 

Mahkota. Kerajaan Konawe adalah hasil konfederasi dari tiga kerajaan 

diantaranya Kerajaan Padangguni, Besulutu dan Wawolesea. 

2. Kebijakan yang dilakukan oleh Raja Lakidende dalam mengembangkan 

Kerajaan Konawe masa pra Islam dalam bidang keagamaan, segala tatanan 

hidup perlahan disesuikan dengan ajaran islam dan memperbanyak guru-

guru Agama dari Kesultanan Buton. Selanjutnya pada bidang politik yaitu 

dengan menjalankan sistem pemerintahan yang otoriter, pemerintahannya 

juga tidak banyak perbedaan dari masa pemerintahan sebelumnya, kemudian 

dalam bidang ekonomi yaitu menjalin hubungan kerjasama dengan kerajaan 

tetangga dalam hal perdagangan, dan dalam bidang sosial-budaya yaitu 

dengan mengikuti sistem sosial-budaya sebelumnya yang dimana dengan 

menggunakan sistem adat Kalosara. 

3. Kebijakan Raja Lakidende dalam mengembangkan Kerajaan Konawe pasca 

islamisasi yaitu menentukan imam masjid, mendirikan pesantren dan lain-

lain, kemudian dalam bidang politik Lakidende yaitu berlakunya sitem sara 

dalam kehidupan masyarakat Konawe yang tetap berkaitan erat dengan 

sistem adat yang telah ada yaitu kalosara, kemudian pada bidang ekonomi 
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yaitu berlakunya sistem pembayaran zakat setiap tahunnya pada akhir bulan 

ramadhan, dan bidang sosial-budaya yaitu segala sesuatunya tatanan hidup 

bermasyarakat di Kerajaan Konawe disesuaikan dengan tatanan syariat 

Islam. Baik dalam bentuk kehidupan sosial maupun dalam sistem 

kebudayaannya. 

B. Implikasi 

  Sebagai penutup dari uraian tesis ini, akan dikemukakan beberapa 

implikasi penelitian, sebagai berikut:  

1. Penelitian ini memaparkan kebijakan seorang tokoh Lakidende dalam 

mengembangkan Kerajaan Konawe pra Islam dan pasca Islamisasi. 

2. Kesuskesan dalam menjadikan wilayah Konawe sebagai pemeluk agama 

Islam secara resmi pada masa pemerintahannya Abad ke XVIII dengan 

cara kerjasama para penyiar Islam yang diutus langsung oleh Kesultanan 

Buton ke Kerajaan Konawe. 

3. Ulama dan intelektual muslim perlu menjadi pelopor dalam 

pengembangan syiar Islam dan menjadi teladan bagi masyarakat. 

4. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang positif untuk 

melestarikan nilai-nilai religius yang pernah menyatu dalam tradisi 

masyarakat muslim Konawe. 
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Gambar 1. Kompleks Makam Raja Lakidende (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 22 

Maret 2023 di Desa Arombu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Makam Raja Lakidende (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 22 Maret 

2023 di Desa Arombu) 



120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Nisan Makam Raja Lakidende (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 22 

Maret 2023 di Desa Arombu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Makam pengawal Lakidende (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 22 Maret 

2023 di Desa Arombu) 
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Gambar 5. Makam  Mowina Pemaisuri pertama Lakidende (Sumber: 

Dokumentasi Basrin Melamba) 

 

Gambar 6. Makam  Wahuka Pemaisuri kedua Lakidende (Sumber: Dokumentasi 

Basrin Melamba) 
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Gambar 7. Rumah Adat Suku Tolaki (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 22 Maret 

2023 di Desa Arombu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Rumah Adat Suku Tolaki tampak damping (Sumber: Dokumentasi 

Pribadi, 22 Maret 2023 di Desa Arombu) 
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Gambar 9. Makam La Besi penyiar Agama Islam di Kerajaan Konawe (Sumber: 

Dokumentasi Pribadi, 23 Maret 2023 di Kel. Parauna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Bekas Mesjid pertama yang dibuat oleh Lakidende sedarinya di 
Palopo (Masjid Salasa) yang bersampingan dengan Makam La Besi (Sumber: 

Dokumentasi Pribadi, 23 Maret 2023 di Kel. Parauna) 
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Gambar 11. Mesjid ke 3 di Kabupaten Konawe yang dijadikan Balai desa 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 23 Maret 2023 di Kel. Parauna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Masjid Nurul Akbar/ Masjid ke Empat (Sumber: Dokumentasi 

Pribadi, 23 Maret 2023 di Kel. Parauna) 
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Gambar 14. Sarung Soropinda (sawu atau toloa) peninggalan Kerajaan Konawe 

(Sumber: Dokumentasi Basrin Melamba) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 12. Motif Sarung Raja di Kerajaan Konawe dalam buku Basrin Melamba 

(Sumber: Dokumentasi Basrin Melamba)
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Perguruan Tinggi), dan alhamdulillah lulus pada pilihan jurusan Ilmu Sejarah, 

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo Kendari pada tahun 2015 dan 

selesai pada tahun 2019. Tepat pada tahun 2022 Alhamdulillah kembali diberi 

kesempatan untuk melanjutkan pendidikan pada program Magister Pascasarjana 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Prodi Dirasah Islamiyah 

Konsentrasi Sejarah Peradaban Islam dan selesai pada tahun 2023. 

Pengalaman organisasi peneliti selama menjalani pendidikan formal yaitu, 

sebagai anggota Pramuka pada saat duduk dibangku sekolah menengah atas 

(SMA). Selanjutnya pada saat menduduki bangku sebagai Mahasiswi menjadi 

Bendahara Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Sejarah, sekaligus sebagai 

anggota Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) Fakultas Ilmu Budaya Universitas 

Halu Oleo periode 2017-2018. Selanjutnya peneliti pernah menjadi guru mata 

pelajaran Sejarah Indonesia TA. 2020-2021 di SMAN 23 Konawe Selatan dan 

Madrasah Aliyah Nurul Husna Palangga. 


