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ABSTRAK 

Nama  : Aqilah Salsabillah Aksi 

NIM  : 40200119036 

Judul  : Petta Kalie: Integrasi Islam dalam Struktur Kerajaan Bone 

 

Penelitian ini membahas tentang Petta Kalie dalam kajian integrasi Islam dalam 

struktur Kerajaan Bone. Adapun tujuan yang menjadi topik utamanya adalah 

bagaimana Petta Kalie mengintegrasikan Islam dalam struktur Kerajaan Bone. 

Permasalahan ini kemudian diurai menjadi beberapa bagian yaitu: 1) Bagaimana  

kondisi struktur Kerajaan Bone pra Petta Kalie, 2) Bagaimana eksistensi Petta Kalie 

di Kerajaan Bone, dan 3) Bagaimana peran integrasi Petta Kalie dalam Kerajaan Bone. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian sejarah dengan menggunakan analisis data 

kualitatif. Dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah Library Research, 

untuk mengungkap realitas sejarah yang terjadi pada masa pemerintahan Petta Kalie 

di Kerajaan Bone. Penelitian yang menghasilkan sumber data primer berupa informasi 

lisan dari beberapa orang yang dianggap lebih tahu.  Penulis menggunakan beberapa 

pendekatan yaitu pendekatan sosiologi, antropologi agama dan politik. 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, pertama kondisi struktur kerajaan Bone 

pra Petta Kalie, didominasi oleh kepercayaan leluhur dimana Bissu mengambil peran 

kegamaan dan upacara adat serta adanya konsep Tomanurung yang mengalami 

perubahan sistem pemerintahan dengan hadirnya Ade Pitue. Kedua, eksistensi Petta 

Kalie sebagai pelaksana syariat Islam (sara’) yang telah dimasukkan dalam sistem 

pangngadereng. Empat bagian pangngadereng dipegang oleh Pampawa Ade (Ade 

Pitue), sedangkan yang kelima yaitu sara dikendalikan oleh Parewa Sara. Petta Kalie 

telah melakukan islamisasi terhadap budaya dan hukum dalam Kerajaan Bone 

diantaranya integrasi Islam terhadap sistem pangngadereng, upacara adat dan simbol-

simbol budaya. Selain itu, Petta Kalie berperan sebagai penasehat raja, memimpin 

pelaksanaan sara’, melaksanakan upacara adat terutama untuk raja-raja dan kaum 

bangsawan dan menjadi hakim sesuai syariat Islam. 

Implikasi penelitian ini adalah merekonstruksi peran ulama dan tokoh 

keagamaan agar memiliki kepedulian terhadap pengembangan nilai-nilai budaya dan 

nilai-nilai keislaman. Kedua nilai ini perlu mendapat perhatian dan pengawasan dalam 

pelaksanaannya di tengah masyarakat kabupaten Bone pada khususnya dan  umat Islam 

pada umumnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Keberagaman adalah inti dari sistem kepercayaan dan upacara bagi masyarakat 

yang tidak memiliki tradisi tertulis. Ini bukan hanya perihal setiap wilayah, komunitas, 

ataupun desa memiliki fungsionaris agama dan nilai-nilainya sendiri, namun masing 

masing individu berlaku pragmatis dan eksperimental dalam menjelaskan mengenai 

kekuatan spiritual. Serupa dengan masa pramodern di beberapa wilayah lainnya, di 

Asia Tenggara tidak ada perbedaan antara agama dan sekuler. Pada umumnya agama 

di Asia Tenggara hanya bisa dimengerti sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. 

Walaupun seperti itu, terdapat ciri umum kepercayaan masyarakat Asia Tenggara pra 

Islam, ialah adanya pemujaan terhadap roh-roh , melalui berbagai bentuk pesta dan 

pengorbanan.1  

 Dalam suatu masyarakat, agama menjadi salah satu faktor penunjang 

kehidupan terutama dalam kehidupan spiritual. Walaupun di kemudian hari agama bisa 

saja menjadi kultur yang bercampur dengan kebiasaan lama yang telah ada dalam 

sebuah masyarakat. Kebiasaan tersebut diwarisi secara turun-temurun, akibatnya sulit 

untuk dihilangkan begitu saja. Di sisi lain, agama muncul belakangan dengan 

membawa nilai-nilai baru yang memastikan penganutnya taat pada aturan dan 

menjauhi larangannya. Kebiasaan yang sudah menjadi tradisi tersebut bertemu dengan 

agama. Keduanya memiliki cara untuk berdiri dengan kokoh. Tradisi yang kuat karena 

diwarisi turun temurun. Agama datang membawa kebenaran yang didasari oleh kitab. 

 

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

Peranan Kadi (Cet. I; Aceh: Unimal Press, 2016), h. 1. 
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Ketika dipertemukan, keduanya bisa saja saling menguntungkan ataupun sebaliknya 

bertolak belakang. Di dalam masyarakat Indonesia yang memilki beragam tradisi di 

tiap daerahnya, banyak ajaran dan nilai agama yang telah mengalami proses integrasi.2 

Agama menjadi pendukung status kesultanan dan menjaga integrasi dengan 

solidaritas mekanis melalui pelaksanaan ritual. Pada tahap ini, agama di Nusantara 

memiliki karakteristiknya sendiri yang menyatu dan beradaptasi dengan budaya lokal, 

suatu kecenderungan kearah pembentukan tradisi yang bercorak integratif. Inilah 

tradisi, di mana Islam mengalami proses transformasi secara konseptual dan 

struktural.3 

 Demikian pula adanya kondisi di Kerajaan Sulawesi Selatan terkhususnya 

Bone. Kerajaan Bone mengalami hal yang sama, tidak adanya peranan agama dalam 

kerajaan. Kehadiran Islam di Kerajaan Bone memiliki peranan penting bahkan 

kemudian mengubah institusi stuktur pemerintahan kerajaan. Penerimaan Islam di 

Sulawesi Selatan sebagai agama dan peradaban di kerajaan-kerajaan menunjukkan pola 

dari atas ke bawah, artinya Islam pertama kali diterima langsung oleh raja, kemudian 

turun ke bawah yaitu ke seluruh rakyat.4 

Islam yang muncul pada abad ke 16-17 di Sulawesi Selatan, terutama Kerajaan 

Bone memberi gambaran baru terhadap pandangan dunia pada masyarakat. Masyarakat 

 
2Rizal Mubit, “Peran Agama dalam Multikulturalisme Masyarakat Indonesia”. Episteme: 

Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman 11, no. 1 (2016): h. 164-180.  

https://media.neliti.com/media/publications/63342-ID-none.pdf (22 bulan Oktober 2022) 

3Naupal, N. “Agama dan Kebhinekaan di Indonesia: Membaca Peran Agama Sebagai 

Pemertahanan Kultur. In Prosiding International Conference" Kebinekaan dan Budaya" FIB UI Depok, 

(2014): h. 509-519. https://adoc.pub/queue/agama-dan-kebinekaan-di-indonesia-membaca-peran-

agama-sebaga.html (22 bulan Oktober 2022) 

4Yusri Abady, “Proses Islamsisasi di Sulawesi dan Maluku: Suatu Pendekatan Sejarah”. 

Laporan Hasil Penelitian  (Ujung Pandang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Balai Penelitian 

Lektur Keagamaan, 1986/1987), h. 14. 

https://media.neliti.com/media/publications/63342-ID-none.pdf
https://adoc.pub/queue/agama-dan-kebinekaan-di-indonesia-membaca-peran-agama-sebaga.html
https://adoc.pub/queue/agama-dan-kebinekaan-di-indonesia-membaca-peran-agama-sebaga.html
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dan berbagai perangkatnya merespon Islam secara terbuka dengan memberi gagasan 

baru dalam menyikapi kehidupan mereka.5 Sebelum agama Islam datang masyarakat 

Kerajaan Bone ini telah mengenal dan menganut kepercayaan asli, yakni suatu paham 

dokmatis yang terjalin dengan adat istiadat hidup dari berbagai macam suku bangsa. 

Pokok kepercayaannya adalah adat hidup yang mereka peroleh dari warisan nenek 

moyangnya. Kepercayaan masyarakat Sulawesi Selatan merupakan hasil evolusi dari 

kepercayaan zaman prasejarah.6 

 Proses islamisasi di Kerajaan Bone diawali dengan diterimanya Islam sebagai 

agama kerajaan pada awal abad ke-17 M. Dalam proses islamisasi tersebut, peranan 

kerajaan Gowa sangat besar. Kerajaan Gowa yang memegang kendali penyebaran 

agama Islam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, baik secara damai maupun melalui 

perang (musu’selleng)7. Walaupun awalnya menolak seruan dakwah Islam yang 

dilakukan secara damai, namun akhirnya Kerajaan Bone menerima Islam sebagai 

agama resmi kerajaan, setelah sebelumnya mengalami kekalahan dalam peperangan 

melawan Gowa. Penerimaan tersebut terjadi pada tanggal 23 November 1611 M yang 

bertepatan dengan 20 Ramadhan 1020 H. 8 

 Kehadiran Islam di Kerajaan Bone semakin kuat dengan dimasukkannya syariat 

sebagai bagian dari sistem pangngadereng sehingga syariat Islam atau sara’ menjadi 

 
5Rahmawati dan Mohd Azizuddin, “Transformasi Budaya Islam di Kerajaan Bone”. Jurnal 

Adabiyah 16, no. 1 (2016): h. 26. 

6Mukhlis, dkk., Sejarah Kebudayaan Sulawesi (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi 

Sejarah Nasional, 1995), h. 31. 

https://play.google.com/books/reader?id=T4yKCgAAQBAJ&pg=GBS.PR7&hl=id (23 Oktober 2022) 

7Musu Selleng secara bahasa berasal dari bahasa bugis “Musu” yang berarti Perang dan 

“Selleng” ialah Islam. Peperangan yang terjadi akibat penolakan dari tiga kerajaan besar Bugis terhadap 

dakwah yang dibawakan oleh kerajaan Gowa-Tallo. 

8Isra Husain, “Studi Tentang Penyebaran dan Perkembangan Agama Islam di Bantaeng”, 

Skripsi (Ujung Pandang: Fak Adab IAIN Alauddin, 1983), h. 37. 

https://play.google.com/books/reader?id=T4yKCgAAQBAJ&pg=GBS.PR7&hl=id
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satu kesatuan yang utuh dalam sistem pangngadereng. Antara keduanya saling 

bersinggungan dan menerima. Keyakinan terhadap nilai-nilai ade’ berbanding lurus 

dengan keyakinan mereka terhadap nilai-nilai ajaran Islam (sara’). Hal inilah yang 

menjadi acuan bagi para Raja Bone (Arung Mangkau ri Bone) dan para Kadi Bone 

(Petta Kalie ri Bone) untuk menetapkan Islam sebagai keyakinan yang menggiatkan 

kembali semua aspek kehidupan sosial masyarakat Bone. Demikianlah hal itu terus 

berjalan di Kerajaan Bone di bawah kekuasaan raja-raja Islam yang bekerja sama 

dengan para Kadi Bone hingga bentuk kerajaan beralih menjadi sebuah kabupaten 

dalam bingkai Negara Republik Indonesia pada tahun 1951.9 

Quran Surah Al-Baqarah Ayat 208 

لْمِ كَاۤفَّةًۖ وَّلََ تَ تَّبِعُوْا خُطوُٓتِ الشَّيْطٓنِِۗ انَِّه يَ ُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا ادْخُلُوْا فِِ السِ  مُّبِيْن  عَدُو    لَكُمْ   ٗ  يٰآ  

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara 
keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia 
musuh yang nyata bagimu.”10 

 Integrasi budaya yang terjadi pada kerajaan Islam di Bone adalah peralihan 

budaya Bissu dengan para Kadi dalam institusi stuktur pemerintahan Kerajaan Bone. 

Awal mula lembaga sara’ dibentuk, para Kadi Bone melakukan aktivitas dalam 

menjalankan tugasnya sebagai pelaksana pengadilan sara’ dan sebagai guru agama 

Islam. Yang awalnya pengurusan pengadilan diurus oleh para Bissu. Sebelum Islam 

masuk banyak budaya bertentangan dengan Islam, maka dari itu peran tokoh 

 
9Mattulada, LATOA: Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis 

(Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 1985) h. 383. 

10Departemen Agama RI, Aquran dan Terjemahannya (Surabaya: Pustaka Agung) 
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masyarakat dan kerajaan sangat penting dalam melakukan implementasi sosial. Islam 

berperan mengubah budaya jadi bernilai Islamisasi. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu: “Bagaimana 

peran Petta Kalie sebagai bagian stuktur kerajaan Bone dalam mengintegrasi budaya 

Islam?”, maka dipaparkan tiga rumusan masalah yaitu : 

1. Bagaimana kondisi struktur pemerintahan Kerajaan Bone pra Petta Kalie? 

2. Bagaimana eksistensi Petta Kalie dalam struktur Kerajaan Bone? 

3. Bagaimana peranan dan integrasi Petta Kalie di Kerajaan Bone? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada Petta Kalie sebagai bagian dalam struktur Kerajaan 

Bone. Fokus penelitian yang akan diurai oleh penulis yakni tentang kondisi struktur 

Keajaan Bone, eksistensi Petta Kalie dan peranannya dalam mengintegrasikan Islam 

di Kerajaan Bone. 

2. Deskripsi Fokus 

Integrasi budaya sebelum dan sesudah datangnya Islam yang terjadi di 

Indonesia sangat banyak dan beragam. Salah satunya yang terjadi di Sulawesi Selatan 

tepatnya kerajaan Islam di Bone, adanya peralihan budaya Bissu dengan para Kadi 

dalam stuktur pemerintahan Kerajaan Bone. Awal mula lembaga sara’  dibentuk, para 

Kadi Bone melakukan aktivitas dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana 

pengadilan sara’ dan sebagai guru agama Islam. Yang awalnya pengurusan pengadilan 
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diurus oleh para Bissu. Pada kesempatan ini penulis berfokus pada integrasi budaya 

setelah datangnya Islam khususnya di Kerajaan Bone. 

D. Tinjauan Pustaka 

 Tinjauan Pustaka merupakan aspek penting yang dapat memandu peneliti 

dalam menentukan sikap dari aspek ketersediaan sumber. Berikut adalah beberapa 

acuan dalam penelitian ini, diantanya: 

1. Rahmawati dan Mohd. Azizuddin, Jurnal Rihlah Vol. V, No. 1, tahun 2017 

dengan judul “Transformasi Budaya Islam di Kerajaan Bone pada Abad 17”.11 

Dalam Jurnal ini mendeskripsikan tentang bagaimana budaya bertransformasi. 

Islam yang muncul di Sulawesi Selatan terkhusus kerajaan Bone memberi 

pandangan baru pada masyarakat. Agama Islam memang telah menjadi 

sebagian dan hadir dalam berbagai macam aspek dalam kehidupan sosial 

masyarakat Bone. Kewujudan berbagai macam kegiatan sosial lslam dengan 

adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan sebagainya. 

Dalam penelitian ini penulis fokus terhadap peran salah satu struktur 

pemerintahan kerajaan dalam mensyiarkan Islam. 

2. Syamzan Syukur, Jurnal Rihlah Vol. V. No. 2 tahun 2016 dengan judul 

“Integrasi Islam dalam Sistem Pemerintahan di Kedatuan Luwu pada Abad 

XVII”.12 Dalam jurnal ini mendeskripsikan tentang penerimaan Islam sebagai 

agama resmi kerajaan di kedatuan Luwu telah memengaruhi seluruh aspek 

kehidupan masyarakat, termasuk sistem pemerintahan. Integrasi Islam pada 

 
11Rahmawati dan Mohd Azizuddin, “Transformasi Budaya Islam di Kerajaan Bone”. Jurnal 

Adabiyah 16, no. 1 (2016): h. 26. 

12Syamzan Syukur, “Integrasi Islam dalam Sistem Pemerintahan di Kedatuan Luwu pada Abad 

XVII”. Jurnal Rihlah Vol. V, no. 2 (2016), h. 99-109. 
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sistem pemerintahan Kedatuan Luwu, dapat dilihat dari pembentukan Parewa 

Sara’ sebagai salah satu institusi pemerintahan khusus bidang keagamaan dan 

dimasukkannya unsur Sara’ ke dalam Panggedekeng (sistem kebudayaan 

masyarakat). Penelitian penulis akan mendeskipsikan hal yang sama yaitu 

integrasi Islam dalam sistem pemerintahan Kerajaan Bone yang berbeda hanya 

lokasi penelitiannya.  

3. Muhammad Kadril, skripsi tahun 2018 dengan judul penelitian “Islam di 

Kerajaan Bone pada Abad XVII”.13 Skripsi ini menjelaskan tentang 

pengembangan Islam pada Masa Pemerintahan La Maderemmeng di Kerajaan 

Bone pada abad XVII. Beberapa usaha yang dilakukan oleh La Maddaremmeng 

diantaranya penghapusan budak dan membentuk parewa sara’. Sedangkan 

tantangan yang hadapi oleh La Maddaremmeng datang dari pihak keluarganya 

yakni ibunya sendiri, tantangan juga datang dari pihak Kerajaan Gowa, serta 

para bangsawan yang ada dalam ruang lingkup Kerajaan Bone juga termasuk 

pada bagian masyarakat yang oposisi dari kebijakan La Maddaremmeng. 

Skripsi ini fokus pada peran Raja Bone ke-13 terhadap penyebaran Islam, 

sedangkan skripsi penulis akan memfokuskan terhadap Petta Kalie sebagai 

salah satu perangkat kerajaan yang menjalankan aturan syariat Islam 

4. Hasse Jubba, Ahmad Sultra Rustan dan Juhansar, jurnal Sosiologi Walisongo 

Vol. 2, No. 2 tahun 2018 dengan judul “Kompromi Islam dan Adat pada Praktik 

Keagamaan Muslim Bugis di Sulawesi Selatan”.14 Jurnal ini berisi tentang 

 
13Muhammad Kadril. “Islam di Kerajaan Bone pada Abad XVII”. Skripsi. (Makassar: Fakultas 

Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, 2018) 

14Hasse Jubba, Ahmad Sultra Rustan, Juhansar, “Kompromi Islam dan Adat pada Praktik 

Keagamaan Muslim Bugis di Sulawesi Selatan”. Jurnal Sosiologi Walisongo, 2, no, 2 (2018), h. 137-

148. https://journal.walisongo.ac.id/index.php/JSW/article/download/2865/pdf 
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Titik-titik kompromi dimana antara agama dan adat saling melengkapi. Adanya 

kecenderungan mengkompromikan Islam dan adat dilatarbelakangi oleh bukan 

hanya pemahaman agama yang masih rendah, tetapi juga keinginan untuk tetap 

mempertahankan adat warisan leluhur yang telah dipraktikkan sejak lama. 

Kompromi Islam dan adat dalam praktik beragama berdampak pada kaburnya 

posisi masing-masing. Yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis 

terletak pada siapa yang mengkompromikan antara adat dan Islam dan 

bagaimana bentuk perubahannya. 

5. Nasruddin, jurnal Adabiyah Vol.XVI No. 1 tahun 2014 dengan judul “Peranan 

Raja La Maddaremmeng dalam Penyebaran Islam di Bone”.15 Dalam jurnal ini 

berisi tentang Raja Bone ke XIII La Maddaremmeng yang mempunyai peranan 

sangat besar dan memiliki pengaruh diwal-awal perkembangan Islam di 

Sulawesi Selatan. La Maddaremmeng memiliki komitmen dalam menjalankan 

syariat Islam. Salah satu upayanya adalah penambahan Parewa Sara’ dalam 

struktur Kerajaan Bone. Beliau sangat mengedepankan syariat Islam dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sama halnya dengan tinjauan skripsi 

sebelumnya mengenai peran Raja Bone ke-13 dalam menyebarkan Islam, 

sedangkan penulis akan fokus terhadap salah satu institut pemerintahan 

kerajaan yang menyelenggarakan aturan syariat Islam atau sara’. 

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu, objek penelitiannya sama 

yaitu tentang Islam di Kerajaan Bone terutama pada masa pemerintahan raja Bone ke 

XIII yaitu La Maddaremmeng, yang membedakan dengan penelitian ini adalah peneliti 

 
15Nasruddin, “Peranan Raja La Maddaremmeng dalam Penyebaran Islam di Bone”. Jurnal 

Adabiyah XIV, no. 1 (2014): h. 85. 
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akan menfokuskan pada peranan Petta Kalie sebagai salah satu struktur dalam kerajaan 

Bone. Mulai dari lahirnya institusi pemerintahan Petta Kalie, pemberian gelar Petta 

kepada kadi atau ulama pada tahun 1639, proses penerimaan agama Islam di kerajaan 

Bone yang sebelumnya kepercayaan Dewata Seuwae, serta pembauran budaya yang 

dilakukan oleh para Bissu ke budaya bercorak agama Islam oleh para Kadi(Islamisasi). 

E. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

 Dengan rumusan masalah tersebut dapat dikemukakan bahwa tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan kondisi struktur pemerintahan Kerajaan Bone pra Petta 

Kalie. 

b. Untuk mendeskripsikan eksistensi Petta Kalie dalam struktur Kerajaan Bone. 

c. Untuk mendeskripsikan peranan dan integrasi Petta Kalie di Kerajaan Bone. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam 

sejarah dan pengetahuan budaya lokal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber 

referensi dalam mengkaji suatu sejarah atau budaya yang berkaitan dengan integrasi 

budaya melalui eksistensi Petta Kalie dalam Kerajaan Bone. 

b. Kegunaan Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk lembaga pendidikan sebagai 

acuan dalam mengembangkan gagasan. Serta diharapkan dapat digunakan sebagai 

sumber informasi dan masukan bagi masyarakat Bone tentang kajian peranan Petta 

Kalie. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. Integrasi Islam dalam Budaya Lokal 

1. Integrasi Islam 

a. Defenisi Integrasi 

Integrasi dalam Kamus Sosiologi oleh Soerjono Soekanto memiliki makna 

pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan dalam suatu sistem sosial dan 

membuat suatu keseluruhan dari unsur-unsur tertentu. Sedangkan integrasi kultural 

memiliki makna derajat ketergantungan fungsional dari unsur-unsur kebudayaan16. 

 Integrasi berasal dari bahasa inggris “integration” yang berarti keseluruhan. 

Istilah integrasi mempunyai arti pembauran atau penyatuan dari unsur-unsur yang 

berbeda sehingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.17 Akh Minhaji 

mendefenisikan integrasi sebagai kata yang berasal dari kata kerja to integrate yang 

berarti “to join to something else so as to form a whole” (bergabung kepada sesuatu 

yang lain sehingga membentuk keterpaduan/keseluruhan).18 Secara literal integrasi 

berlawanan dengan perpisahan, suatu sikap yang meletakkan tiap-tiap bidang dalam 

posisi yang berlainan. 

 Integrasi menurut Sanusi adalah suatu kesatuan yang utuh, tidak terpecah belah 

dan bercerai berai. Integrasi meliputi kebutuhan atau kelengkapan anggota-anggota 

yang membentuk suatu kesatuan dengan jalinan hubungan yang erat, harmonis dan 

 
16Soerjono Soekanto, Kamus Sosiologi (Rajawali, Jakarta, 1985), h. 244. 

17Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta, 2007). h. 437. 

18Muhammad Riduan Harahap, “Integrasi Ilmu Pengetahuan : Perspektif Filsafat Pendidikan 

Islam”. Hibrul Ulama 1, no. 1 (2019): h. 1–17. 
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mesra antara anggota kesatuan itu.19 Jadi dari beberapa defenisi arti dari kata integrasi 

di atas memiliki makna  pembauran, menyatukan, memadukan dan menggabungkan 

sesuatu yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh, yang dimana berbeda dari 

wujud asalnya menjadi sesuatu yang baru. 

b. Konsep Integrasi Budaya dalam Islam 

Nurcholis Madjid memberikan sebuah penjelasan tentang hubungan agama dan 

budaya. Menurutnya, antara agama dan budaya merupakan dua bidang yang dapat 

dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Buktinya sebagian besar budaya didasarkan 

pada agama. Tidak pernah terjadi sebaliknya. Oleh karena itu agama itu primer dan 

budaya adalah sekunder. Budaya merupakan ekspresi hidup keagamaan, karenanya ia 

merupakan sub ordinat terhadap agama, dan tidak pernah sebaliknya. Dengan demikian 

meskipun antara agama dan budaya memiliki independensi masing-masing, namun 

keduanya memiliki wilayah yang saling tumpang tindih dan terjadi terus menerus 

sebagai suatu proses yang akan memperkaya kehidupan dan membuatnya tidak 

gersang. Ketika agama dengan seperangkat doktrin yang dimilikinya berdialektika 

dengan berbagai budaya yang ada dalam masyarakat, maka disanalah terdapat 

kebutuhan untuk saling mengubah satu sama lain.20 Artinya terjadi proses negosiasi 

yang terkadang berujung pada perubahan bentuk masing-masing tradisi, namun tetap 

pada independensi masing-masing. 

Tidak mudah membahas dan mengomentari tentang hubungan agama dan 

budaya karena lingkup bahasan agama sangat luas, demikian pula halnya lingkup 

 
19Novianti Muspiroh, “Integrasi Nilai Islam dalam Pembelajaran IPA”. tinjauan terhadap buku  

Integrasi Umat Islam oleh Sanusi, Kebijakan Pendidikan vol. 28, no. 3 (2013), h. 487. 

20Akhsan, dkk, “Integrasi Islam Sains dan Budaya Tinjauan Teoritis”. Jurnal Intelektualita: 

Keislaman, Sosial, dan Sains 10, no. 2 (2021): h. 239–248. 
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bahasan budaya juga sangat luas. Di dalamnya ada beberapa pandangan dasar 

mengenai nisbah (hubungan) antara agama dan kebudayaan. “Pendapat pertama, 

agama adalah bagian daripada kebudayaan, jadi: kebudayaan mencakup agama. 

Pendapat kedua: kebudayaan adalah bagian daripada agama, jadi: Agama mencakup 

kebudayaan”.21 

2. Islam dan Budaya Lokal 

Budaya berasal dari bahasa Sangsekerta yaitu buddhi, budi berarti akal, pikiran, 

watak, sedangkan daya, berarti akal, kekuatan. Jadi budaya memiliki arti dan makna 

yang saling menyatu, yang artinya mempertemukan segala usaha dan daya upaya yang 

dikerjakan dengan menggunakan hasil pendapat budi untuk memperbaiki sesuatu 

dengan tujuan mencapai kesempurnaan.22 Dan Islam berasal dari kata salimah yang 

berarti selamat sentosa dari kata itu dibentuk aslamah yang artinya memelihara, dalam 

keadaan selamat sentosa dan berarti pula menyerahkan diri, tunduk dan patuh.23 

Islam menurut teologis mewujudkan sebuah nilai dan ajaran yang sifatnya 

ilahiyah. Selain itu, dari sudut pandang sosiologis Islam adalah suatu tamadun, budaya 

dan realitas sosial dalam denyut nadi manusia. Ajaran Islam dengan kenyataan 

kehidupan sebenarnya merupakan keabsahan yang terus menerus mengiringi sepanjang 

masa dan sejarahnya. Dari sejak pertama munculnya agama Islam terus bertumbuh 

dalam suatu keadaan yang menghasilkan budaya, kenyataan dalam kehidupan ini 

mempunyai banyak peran yang substansial dalam memandatkan perkembangan Islam 

yang betul-betul ada sehingga sampai pada suatu peradaban yang mewakili dan 

 
21Enoh, “Islamisasi Seni dan Seni Islami”. Jurnal Socio-Politica 8, no. 1 (2018): h. 106. 

22Sidi Gazalba, Pengantar Kebudayaan sebagai Ilmu (Cet. III; Jakarta: Pustaka Antara, 1968), 

h. 35. 

23Abuddin Nata, Metodologi Study Islam (Ed. Rev. Cet. IX; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2004), h.61. 
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dilegalkan oleh penduduk dunia. Keanekaragaman adalah harta intelektual dan budaya 

sebagai bagian dari warisan budaya yang harus dikembangkan. Sejalan bersama 

dengan adanya perkembangan IPTEK dan perubahan budaya ke arah kehidupan 

modern serta dominasi globalisasi, warisan budaya dan nilai-nilai tradisional 

masyarakat adat tersebut menghadapi banyak tantangan terhadap keberadaannya. Salah 

satu nya berdampak pada hilangnya arah suatu pandangan mengenai mana yang murni 

Islam dan mana yang Islam campur budaya sehingga memunculkan perbedaan disetiap 

opini masyarakat.24 

B. Islamisasi dan Pola Penyebarannya 

1. Islamisasi 

Dalam diskursus keilmuan, istilah integrasi ini sebenarnya memiliki nama yang 

cukup populer sering diistilahkan dengan kata “Islamisasi”. Kata Islamisasi ini sendiri 

berasal dari bahasa Inggris yaitu “Islamization”. Adapun pengertian dasar dari kata itu 

adalah pengislaman, yaitu adanya upaya untuk mengislamkan sesuatu.25 Ada dua tahap 

proses islamisasi yang terpisah dengan jelas. Pertama, merupakan sejarah pergerakan 

perniagaan dari seluruh Nusantara. Kedua, terdiri atas bagian-bagian waktu, terdiri atas 

sejarah berbagai suku bangsa Indonesia sehingga dapat diuraikan dalam monografi-

monografi yang pendek dan terpisah menurut daerah, selanjutnya jika perlu disusul 

 
24Muhamad Parhan, dkk, “Budaya Islam Versus Islamisasi Budaya dalam Perspektif Generasi 

Zilenial”. LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan 16, no. 1 (2022): h. 27–

44. 

25Irwan Saleh Dalimunthe, “Analisis Terhadap Integrasi Pengetahuan dalam Sistem Pendidikan 

di Smp Islam Terpadu Bunayya”. Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan 18, no. 2 (2021): h. 

90–103. 
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tahap ketiga, yaitu penyebaran agama Islam. Islamisasi dapat berarti suatu proses yang 

tidak pernah berhenti.26 

Pada fase kolonial dan modern, islamisasi di Indonesia berupa usaha untuk 

menciptakan masyarakat yang menolak dominasi dan kontrol Barat baik dalam politik, 

sosial, hukum maupun kebudayaan. Sejak fase ini tujuan islamisasi bukan lagi untuk 

mengislamkan orang-orang yang berada diluar Islam, tetapi untuk mengganti 

pemerintahan yang berdasarkan pada paham sekular dengan negara yang berbasis pada 

doktrin agama dan membawa masyarakat baru yang berpegang teguh pada ajaran Islam 

secara total, dan melaksanakan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupannya serta 

penolakan terhadap sekularisasi, westernisasi dan modernisasi.27 

2. Pola Penyebaran Islam 

Ada tiga pola penyebaran Islam di Indonesia, Islam hadir di Indonesia bukan 

dalam masyarakat hampa budaya. Tiga pola tersebut antara lain pola integrative, pola 

dialogis dan pola dialogis integrative. Pertama, pola integrative. Pola ini sebagian 

besar aspek kehidupan dan kebudayaan suatu komunitas diintegrasikan dengan 

pandangan hidup, gambaran dunia, sistem pengetahuan dan nilai-nilai Islam. Pola 

kedua yaitu pola dialogis, Islam dipaksa berdialog dengan tradisi lokal yang sudah 

tertanam di masyarakat. Mistisisme Islam berkembang berpadu dengan tradisi mistik 

lama warisan zaman Hindu. Seni dan sastra zaman Hindu dipertahankan dengan corak 

Islam, pola ini dilakukan karena sistem kekuasaan masih mempertahankan sistem 

lama, dan masyarakat belum sepenuhnya terislamkan. Ketiga, gabungan dialogis 

integrative. Pola ini terjadi di Indonesia bagian timur misalnya di Sulawesi. Ini karena 

 
26M.C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia, C. 1300 to The Present (London and 

Basingstoke: Macmillan, 1981), h. 6. 

27Rosmatami, “Islamisasi melalui Budaya”. Jurnal Al-Hikmah XIII, no. 1 (2012): h. 10-18. 
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yang semula memeluk Islam adalah Raja dan para Bangsawan, baru diikuti oleh 

masyarakat yang budayanya beragam.28 

Islam merupakan agama mayoritas yang pengikutnya banyak ditemukan di 

Indonesia. Dalam proses penyebarannya memiliki banyak saluran yang berbeda. 

Saluran ini kemudian mempertegas proses dan berkembangnya Islam di Indonesia. 

Saluran-saluran tersebut sangat berkontribusi bagi meluasnya proses penyebaran Islam 

dan diterima dengan begitu mudah oleh masyarakat Indonesia. Proses tersebut dapat 

dijelaskan melalui beberapa saluran di bawah ini:29 

a. Perdagangan.  Jalur ini adalah tahap awal yang mendasari kemunculan Islam di 

Indonesia dan terjadi sekitar abad ke-7 M hingga abad ke-16 M. Islam dibawa oleh 

pedagang muslim dengan jalur yang damai. Pada waktu itu, terdapat banyak 

pedagang Muslim yang berdagang ke Indonesia hingga akhirnya mereka 

membentuk sebuah pemukiman. Di sini, mereka semua bekerja sama dan 

menyebarkan Islam. Di tempat inilah, mereka semua berinteraksi dan menyebarkan 

agama Islam. 

b. Saluran Perkawinan. Saluran perkawinan adalah salah satu proses Islamisasi yang 

tak terasa dan mudah untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan ikatan pernikahan 

adalah ikatan yang lahir batin. Pernikahan dapat membentuk keluarga baru yang 

dapat menjadi pertanda perkembangan masyarakat yang besar dan dapat 

membentuk masyarakat muslim. Berdasarkan pandangan ekonomi, pedagang 

Muslim mendapatkan posisi yang lebih daripada masyarakat pribumi. Hal inilah 

 
28Ismatul Izza, “Integrasi Agama dan Budaya dalam Tradisi Dul Kadiran (Studi Deskriptif Pada 

Masyarakat Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo)”. Humanistika 4, no. 1 (2018): 

h. 53–75. 

29Intan Permatasari, Hudaidah, “Proses Islamisasi dan Penyebaran Islam di Nusantara”. Jurnal 

Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan 8, no. 1 (2021): h. 1–9. 
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yang menyebabkan khususnya para gadis terhormat, mereka ingin menjadi 

pasangan dari pedagang tersebut. Tetapi sebelum terjadinya pernikahan, maka 

wanita yang akan menikah tersebut terlebih dahulu harus mengucapkan syahadat 

sebagai bentuk penerimaan terhadap Islam. 

c. Pendidikan. Pesantren merupakan fondasi yang paling strategis dalam kemajuan 

Islam di Indonesia. Islamisasi melalui jalur pendidikan yaitu, dengan adanya 

pesantren ataupun pondok dan dilaksanakan oleh para guru agama, kyai, atau para 

ulama. Setelah mereka selesai menjalani pendidikan mereka akan keluar dari 

pesantren tersebut, dan mereka akan kembali ke daerah mereka atau mereka akan 

pergi ke suatu wilayah untuk menyebarkan dan untuk mengajarkan Islam. 

d. Tasawuf. Tasawuf adalah ajaran yang berusaha mendekatkan umatnya kepada 

Allah SWT, Sang Pencipta. Tasawuf pada saat itu sangat efektif dan mampu 

mengadapatasi, mendiseminasi, dan mempercepat penyebaran Islam dalam 

masyarakat umumnya, dan dalam lingkungan kerajaan khususnya. Pendekatan 

sufistik dalam dakwah dinilai mampu mengakomodasi budaya (tata nilai, norma, 

tradisi, adat-istiadat, kearifan lokal) dan keyakinan lokal yang tumbuh sebelumnya. 

e. Politik. Politik merupakan metode penyebaran Islam dengan kekuasaan, beralihnya 

agama penguasa menjadi muslim sangat berpengaruh dan rakyat serta 

pendukungnya akan mengikuti dengan cepat. Penguasa juga dapat memengaruhi 

para penguasa lainnya untuk menganut agama Islam sehingga dalam hal ini Islam 

akan mengalami perkembangan yang sangat cepat. 

f. Seni dan Budaya. Untuk penggunaan jalur kesenian sebagai media dalam 

berdakwah adalah sesuatu daya tarik yang lain. Menurut seorang sejarawan dari 

Persia yang tinggal di Malabar pada abad ke-15 M, yaitu Zainuddin al-Ma`bari. Ia 
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menulis dalam sebuah bukunya yaitu, Tuhfat al-Mujahidin menyatakan bahwa 

banyak penduduk di India Selatan dan juga di Nusantara tertarik untuk memeluk 

agama Islam setelah mereka menyaksikan serta mendengar pembacaan mengenai 

riwayat kehidupan serta perjuangan Nabi Muhammad SAW yang disampaikan 

melalui sebuah bentuk syair dan dinyanyikan. 

C. Struktur Pemerintahan Kerajaan 

Pemerintahan berasal dari kata perintah yang setelah ditambah awalan “pe” 

menjadi pemerintah, dan ketika ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan, dalam 

hal ini beda antara pemerintah dengan pemerintahan adalah karena pemerintah 

merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti 

perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri. 

Monarki (Kerajaan) berasal dari bahasa Yunani monos yang berarti satu, dan 

archein yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis pemerintahan yang 

dipimpin oleh seorang penguasa monarki. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan 

adalah sistem tertua di dunia. Pada awal kurun abad ke-19, terdapat lebih 900 tahta 

kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 dalam abad ke-20. Sedangkan pada 

dekade kedelapan abad ke-20, hanya 40 takhta saja yang masih ada. Dari jumlah 

tersebut, hanya empat negara mempunyai penguasa monarki yang mutlak dan 

selebihnya memiliki sistem monarki konstitusional.30 

Dalam penelitian ini sangat erat kaitannya dengan teori teokrasi. Menurut 

sumber, teori teokrasi ada teori teokrasi klasik dan teori teokrasi modern;31 Teori 

 
30Nissa Aulina, dkk, Sistem Pemerintahan: Demokrasi dan Monarki (Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2022), h. 3. 

31Dani Muhtada, Ayon Diniyanto, Dasa-dasar Ilmu Negara (Semarang: Badan Penerbit 

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang: 2018), h. 15. 
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teokrasi atau teori ketuhanan merupakan salah satu teori yang mengkonstruksi tentang 

asal mula negara. Teori teokrasi yang mempunyai kaitan dengan asal mula negara 

terdiri atas dua teori. Dua teori tersebut yaitu teori teokrasi klasik dan teori teokrasi 

modern. Teori teokrasi klasik menyatakan bahwa otoritas kekuasaan berasal Tuhan dan 

kemudian diberikan secara langsung kepada manusia yang memerintah. Manusia yang 

mendapat kekuasaan tersebut yang dianggap sebagai titisan Tuhan. Sebagai contoh 

Iskandar Zulkarnaen yang dianggap sebagai putera Zeus, Fir’aun dari Mesir yang juga 

dianggap sebagai titisan Dewa Ra atau Dewa Matahari. 

Teori teokrasi turut memperkuat tingkat kepercayaan manusia yang meyakini 

bahwa kekuasaan atau kejadian yang terjadi adalah milik Tuhan, termasuk tentang asal 

mula negara yang tidak lain adalah kehendak atau ketetapan dari Tuhan. Kepercayaan 

tersebut melahirkan kepercayaan bahwa negara, yang di dalamnya terdapat kekuasaan, 

merupakan kehendak dari Tuhan. Artinya, suatu negara bisa ada dan berdiri apabila 

Tuhan menghendaki negara tersebut ada dan berdiri. Kepercayaan tersebut kemudian 

melahirkan kepercayaan tentang manusia-manusia yang dianggap sebagai titisan 

Tuhan dan mendapatkan kekuasaan dari Tuhan untuk memerintah serta menjalankan 

kekuasaan negara. 

Teori teokrasi yang kedua adalah teori teokrasi modern. Teori teokrasi modern 

juga menyatakan bahwa kekuasaan berasal dari Tuhan, tetapi dengan perspektif yang 

agak berbeda. Teori ini mengamini bahwa kekuasaan berasal dari Tuhan dan diberikan 

pada manusia tertentu dalam suatu proses sejarah tertentu. Salah satu tokoh populer 

teori ini yaitu Friederich Julius Stahl, yang menyatakan bahwa negara tumbuh 

 
http://lib.unnes.ac.id/39673/1/Dasar%20%E2%80%93%20Dasar%20Ilmu%20Negara.pdf (16 Agustus 

2023) 

http://lib.unnes.ac.id/39673/1/Dasar%20%E2%80%93%20Dasar%20Ilmu%20Negara.pdf
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dikarenakan adanya ketetapan historis dan negara tidak tumbuh karena ketetapan 

manusia, tapi skenario dari Tuhan 

Pada masa lampau di Eropa para ahli pikir (filosof) menganggap dan 

mengajarkan, bahwa hukum itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, dan oleh karena 

itulah manusia diperintahkan Tuhan harus tunduk pada hukum. Perintah-perintah yang 

datang dari Tuhan itu dituliskan dalam Kitab Suci. Tinjauan mengenai hukum 

dikaitkan dengan kepercayaan dan agama, dan ajaran tentang legitimasi kekuasaan 

hukum didasarkan atas kepercayaan dan agama. Adapun teori-teori yang mendasarkan 

berlakunya Hukum atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa dinamakan Teori Ketuhanan 

(teori teokrasi). Berhubung peraturan-perundangan itu ditetapkan Penguasa Negara, 

maka oleh penganjur teori Teokrasi diajarkan, bahwa para penguasa negara itu 

mendapat kuasa dari Tuhan, seolah-olah para Raja dan penguasa lainya merupakan 

wakil Tuhan. Teori Teokrasi ini di Eropa Barat diterima umum hingga Zaman 

Renaissance.32

 
32Fence M. Wantu, Pengantar Ilmu Hukum  (Cet. 1; Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015), h. 32. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data yang 

didukung oleh sumber wawancara di lapangan dan data kepustakaan yaitu manuskrip 

dan tulisan karya ilmiah terdahulu serta memberikan informasi secara sistematis 

mengenasi fokus penelitian yang dilakukan. 

B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan sosiologi adalah metode yang mengkaji tentang kondisi masyarakat 

mengenai perubahan dan perkembangan yang muncul. Pendekatan sosiologi digunakan 

untuk melihat realitas sosial masyarakat Bone. Dengan melakukan pendekatan 

sosiologi penulis mampu melihat bagaimana Petta Kalie ini yang awalnya dikenal 

sebgaia orang mumpuni dalam keagamaan yang mendapatkan posisi dalam struktur 

birokrasi. 

Sosiologi dalam ilmu sejarah diharapkan dapat menjadi konsep dalam 

penyajian sejarah yang mampu mengungkap keadaan sosial dan struktur dalam 

kerajaan. Pola-pola hubungan tersebut akan menghasilkan nilai-nilai dan norma yang 

dijadikan pedoman dalam interaksi sosial untuk mendeskripsikan peristiwa sosial 

terutama dalam keagamaan.33 

 

 

 
33Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala 

Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pmecahannya (Cet. II, Jakarta: Kencana, 2011), h. 25. 
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2. Pendekatan Antropologi Agama 

Pendekatan antropologi dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah 

satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik dan sistem 

keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai suatu sistem ide, 

wujud ataupun nilai dan norma yang dimilki oleh anggota masyarakat yang mengikat 

seluruh anggota masyarakat.34 Pendekatan antropologi dalam penelitian ini berusaha 

mengkaji hubungan dan keterkaitan antara agama dengan berbagai struktur sosial yang 

ada dalam masyarakat khususnya pada masa Kerajaan Bone.  

3. Pendekatan Politik 

Pendekatan politik merupakan salah satu pendekatan yang fokus kajiannya 

pada analisis dan pemahaman mengenai konflik dan kerjasama antar fraksi kekuasaan 

dalam masyarakat. Pendekatan politik ini digunakan untuk memahami bagaimana 

politik mempengaruhi kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal Kadi yang 

dimasukkan dalam struktur Kerajaan Bone sebagai dewan pengadilan, penasehat 

sekaligus urusan dalam keagamaan yang disebut Petta Kalie. 

C. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

 Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara penelitian lapangan 

atau melalui proses wawancara. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data dari 

beberapa narasumber yang mengetahui tentang penelitian ini. Narasumber yang 

dimaksudkan adalah tokoh budaya, bangsawan keturunan para raja-raja di Bone, para 

 
34Pebri Yanasari, “Pendekatan Antropologi dalam Penelitian Agama bagi Sosial Worker”, 

Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 4, no. 2 (2019): h. 225. 
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Bissu dalam sanggar seni, akademisi, tokoh agama dan birokrasi pemerintah daerah 

yang berkaitan dengan konten penelitian.  

Sumber data primer adalah sumber pertama yang tidak berasal dari sumber yang 

lain atau disebut sumber asli. Sumber data asli yang menjadi bahan rujukan dalam 

penelitian ini adalah Lontara Akkarungeng Bone dan Lontara Sakke’ Bone: Attoriolong 

ri Bone. Lontara adalah aksara tradisional masyarakat Bugis dan Makassar. Naskah 

klasik yang menguraikan berbagai hal. Lontara Sakke’ Bone: Attoriolong ri Bone 

merupakan bentuk pertama dari naskah tentang riwayat Kerajaan Bone yang disusun 

utuh dan lengkap mulai dari pendiriannya, raja Bone ke-2 La Ummasa yang 

mengenalkan teknologi besi hingga La Pabbenteng pada abad ke-20.35 Sedangkan 

Lontara Akkarungeng Bone menguraikan tajuk beragam, antara lain; kronik Kerajaan 

Bone, uraian raja-raja Bone, prudensial hukum Kerajaan Gowa dan Bone, pesan 

leluhur dan lainnya.36 

2. Sumber Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa buku atau data 

pendukung yang tidak diambil langsung dari informan akan tetapi melalui dokumen 

atau hasil penelitian yang relevan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam 

penelitian. Manuskrip. Sumber manuskrip atau buku data pendukung dalam penelitian 

ini adalah Bone Selayang Pandang dan Lontara Sakke’ Attoriolong Bone oleh Muhlis 

Hadrawi. 

 
35Muhlis Hadrawi,DKK, “Lontara Sakke’ Bone: Attoriolong ri Bone” (Dinas Kebudayaan 

Pemerintah Kabupaten Bone) 

36La Oddang To Sessungriu, “Lontara Akkarungeng Bone” (Perpustakaan Nasional RI) 

https://press.perpusnas.go.id/ProdukDetail.aspx?id=557 
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D. Metode Pengumpulan Data 

 Prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Heuristik.  

 Heuristik berarti menentukan. Data dalam penelitian ini berdasarkan pada 

sumber data, arsip dan dokumen-dokumen pada masa lampau ataupun literatur-literatur 

yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Metode yang digunakan dalam pengumpulan 

data diperoleh dari dua sumber, yaitu melalui library research dan field research. 

Library research  adalah metode pengumpulan data dari kepustakaan, literarur dan 

manuskrip. Sedangkan field research adalah metode memperoleh data secara langsung 

dilapangan dengan proses wawancara dengan informan yang memiliki kaitan dengan 

permasalahan penelitian. Hasil wawancara menjadi data atau sumber penguat dan 

pelengkap dalam penelitian 

b. Kritik Sumber 

 Kritik sumber adalah proses kritis untuk mengevaluasai data yang dikumpulkan 

dalam sebuah penelitian. Kritik sumber memiliki dua tahap, yaitu kritik internal dan 

kritik eksternal. Dengan memperkirakan dan menilai keaslian sumber-sumber data. 

Tahap kritik internal adalah dengan melakukan perbandingan dan pengujian terhadap 

isi dari sumber sejarah mengenai peranan Petta Kalie dalam mengintegrasikan budaya 

bernilai Islam untuk menilai juga menguraikan keaslian suatu peristiwa sejarah. Dan 

pada tahap kritik eksternal dilakukan pembuktian terhadap otentisitas sumber data yang 

diperoleh dengan melihat pekuburan para Petta Kalie. 
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c. Interpretasi 

 Interpretasi merupakan penafsiran terhadap data melalui suatu analisis. melalui 

metode ini peneliti berupaya untuk membandingkan data yang dianggap sebagai fakta. 

Metode ini digunakan dengan cara menganalisis data, mengambil kesimpulan umum 

lalu membandingkannya dengan data yang lain, dan kemudian menarik suatu 

kesimpulan. 

d. Historiografi 

Historigrafi merupakan metode pengumpulan data tahap akhir dari metode 

penelitian sejarah menggunakan data atau sumber-sumber yang telah diyakini sebagai 

cerita sejarah. Penulisan historiografi disusun berdasarkan fakta-fakta nyata yang ada 

dan didapatkan dari berbagai sumber yang dimana telah diseleksi dan dianalisis 

sehingga menghasilkan suatu bentuk narasi yang bersifat kronologi atau 

memperhatikan urutan waktu yang kemudian menjadi fakta sejarah. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Kondisi Struktur Pemerintahan Kerajaan Bone pra Petta Kalie 

1. Konsep To Manurung dalam Kerajaan Bone 

Kerajaan Bone terbentuk karena adanya perjanjian antara ke tujuh penguasa 

wilayah dengan To Manurung. Perjanjian yang dibangun itu menempatkan To 

Manurung sebagai raja pertama di Kerajaan Bone. Perjanjian itu merupakan alat 

legitimasi bagi raja-raja Bone selanjutnya untuk tetap dapat bertahan.37 Dalam 

perkembangannya kemudian, muncul dua kelompok. Kelompok pertama dikenal 

dengan kelompok bangsawan, terdiri atas keturunan To Manurung, sedangkan 

kelompok kedua adalah kelompok orang biasa. Untuk tetap dapat berkuasa, kelompok 

bangsawan menggariskan beberapa ketentuan yang harus dipatuhi, di antaranya 

perkawinan. Kelompok bangsawan hanya diperkenankan untuk menikah dengan 

kelompok bangsawan sendiri. 

Perjanjian antara ke tujuh penguasa wilayah (matoa) dengan To Manurung 

awalnya terjadi karena munculnya sosok atau tokoh ditengah kekacauan yang terjadi 

dalam masyarakat. Penduduk Bone yang sebelum peristiwa besar itu terjadi dalam 

keadaan saling bermusuhan dengan serentak kembali damai. Mereka berkumpul untuk 

membicarakan kejadian tersebut dan bersatu mendatangi tokoh tersebut yang mereka 

sebut sebagai To Manurung untuk meminra agar bersedia menajdi raja/pemimpin 

rakyat Bone.38 

 
37Suryadi Mapangara, “Bertahannya Bangsawan Bone di Tengah Perubahan Rezim, 1811-

1946”, Ringkasan Disertasi (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, 2010), h. 

192. 

38A. Muh. Ali, Bone Selayang Pandang (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proponsi 

Sulawesi Selatan; Watampone, 1986), h. 1-2. 
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Proses penciptaan simbol elite kekuasaan masyarakat Bugis Bone ditandai 

dengan adanya sifat permusuhan yang berkepanjangan antara kelompok anak suku.39 

Untuk mengatasi keadaan itu, tujuh di antara sekian banyak kelompok anak suku 

bersepakat untuk menyatukan diri dalam rangka membendung serangan dari kelompok 

lain. Persekutuan ini dalam sejarah dikenal dengan sebutan Kawerang Tanah Bone 

(Ikatan Tanah Bone). Masing-masing kelompok tetap dipimpin oleh Matoa dan berhak 

penuh mengatur wilayahnya secara otonom sampai dengan masa datangnya To 

Manurung. 

Pada saat To Manurung berkuasa di Bone, ia memberikan sistem Kawerang 

terus berlangsung. Para Matoa tetap bebas mengatur wilayahnya masing-masing. Satu-

satunya yang terbentuk adalah Dewan Kerajaan yang disebut Matoa Pitue. Tugas 

Matoa Pitue adalah mengoordinasikan kelompok yang ingin menggabungkan diri 

dalam Kerajaan Bone. Sampai menjelang abad ke-6 terjadi perubahan sangat mendasar 

yang dilakukan oleh seorang raja perempuan40. Ia berusaha mengintensifkan 

pemusatan kekuasaan dalam bentuk kesatuan Tanah Bone. Semua keturunan To 

Manurung diangkat dalam jabatan pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai 

dengan daerah-daerah terpencil. Sistem Kawerang (ikatan) ditiadakan dan diganti 

 
39Masyarakat Sulawesi Selatan, terutama etnis Bugis dan Makassar yang tersebar di pesisir 

pantai dan mendiami daerah pedalaman, pegunungan dan hulu sungai diikat dalam kelompok-kelompok 

anak suku yang masing-masing berdiri atas dasar kekerabatan sebagai dasar kebersamaannya. 

Kelompok-kelompok anak suku ini dipimpin oleh seorang yang bergelar Karaeng, Puang, atau Matoa. 

(Imam Mujahidin, dkk, “Pasang Surut Polarisasi Elit di dalam Etnis Bugis dan Makassar”. Jurnal 

Sosiologi Pedesaan 6, no. 2 (2012): h. 181.) 

40We Tenri Tuppu digelar Maddusila menjadi raja Bone ke-10 (1602-1611). Putri raja Bone ke-

9 La Pattawe Mattrintoe ri Bettung (Bone: Selayang Pandang, h. 26) 
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dengan Watampone (kesatuan Bone). Ini menunjukkan kekuasaan pemerintahan dari 

sistem desentralisasi ke sentralisasi.41 

2. Integrasi Sistem Monarki ke Sistem Kerajaan Bercorak Demokrasi (Ade 

Pitue) 

Ketujuh Matoa Pitue, yang awalnya memegang jabatan sebagai anggota dewan 

kerajaan dan penguasa-penguasa di wilayah kekuasaan masing-masing, ditarik ke pusat 

dan diberi peran sebagai pemerintah pusat. Semua wilayah dan negeri telah 

menggabungkan diri di bawah kekuasaan seorang raja dengan sebutan Arung Mangkau 

(raja yang berdaulat). Dewan Kerajaan Matoa Pitue pun diubah menjadi Ade Pitue 

yang bertugas mengatur dalam kerajaan.42 

Sebelum lahirnya To Manurung di Bone, sudah ada beberapa kerajaan kecil 

berdiri yaitu Awangpone, Pattiro, Cina, Palakka, dan kerajaan kecil lainnya. Selain 

kerajaan kecil tersebut di atas, juga di sekitar Watampone terdapat tujuh Matoa yang 

menjadi pembantu utama Kerajaan Bone. Dalam sistem pemerintahan jabatan tertinggi 

dipegang oleh raja. Raja dipilih oleh dewan Ade Pitue dengan persetujuan kaum 

bangsawan berdarah murni. Adapun ketujuh Matoa yang menjadi  Ade Pitu yaitu:43  

a. Matoa Ujung, menjadi  Arung Ujung (ketua dari Ade Pitue dengan gelar 

Tomarilaleng) 

b. Matoa Ponceng, menjadi Arung Ponceng 

c.  Matoa Ta’, menjadi Arung Ta’ 

 
41Imam Mujahidin Fahmid, dkk, “Pasang Surut Polarisasi Elit di dalam Etnis Bugis dan 

Makassar”. Jurnal Sosiologi Pedesaan 6, no. 2 (2012): h. 183. 

42Imam Mujahidin Fahmid et al., “Pasang Surut Polarisasi Elit di dalam Etnis Bugis dan 

Makassar”. Jurnal Sosiologi Pedesaan: h. 183. 

43A. Muh. Ali, Bone Selayang Pandang (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proponsi 

Sulawesi Selatan; Watampone, 1986), h. 5. 
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d. Matoa Tibajong, menjadi Arung Tibajong 

e. Matoa Macege, menjadi Arung Macege 

f. Matoa Tanete Riattang, menjadi Arung Tanete Riattang 

g.  Matoa Tanete Riawang, menjadi Arung Tanete Riawang 

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep 

kepemimpinan dalam kerajaan oleh To Manurung diperlakukan secara intensif 

sehingga tercipta suatu lapisan penguasa yang sepenuhnya adalah keturunan To 

Manurung (bangsawan). 

Penentuan raja-raja berikutnya yang awalnya berdasarkan keturunan dari raja 

sebelumnya yaitu anaknya berganti dengan ditentukan oleh Ade Pitu dengan 

memperhatikan garis keturunan yang berasal dari bangsawan. Pemilihan raja-raja 

diambil dari berbagai daerah kekuasan para Ade Pitu. 

3. Eksistensi Bissu dalam Struktur Kerajaan Bone 

Kata Bissu berasal dari bahasa Bugis Bessi atau Mabessi yang berarti bersih. 

Lebih lanjut Bissu diartikan sebagai pendeta agama yang menampung dua elemen 

manusia yakni laki-laki dan perempuan serta mampu menduduki dua alam yakni alam 

manusia dan roh. Mereka menjadi perantara untuk berhubungan dengan Dewata. Posisi 

penting ini tetap dipegang oleh para Bissu di berbagai kerajaan Bugis pra-Islam. Bissu 

terlibat dalam seluruh proses siklus kehidupan manusia. Pada masa pemerintahan 

kerajaan-kerajaan pra-Islam di Sulawesi Selatan, telah ditetapkan bahwa, setiap 

Ranreng (wilayah adat) diharuskan memiliki komunitas Bissu.44  

 
44Nurul Azizah, “Agama dan Tradisi: Pergumulan Bissu Masyarakat Bugis di Sulawesi 

Selatan”. Jurnal Penelitian Keislaman 18, no. 01 (2022): h. 66. 
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Adapun makna Bissu yang dinyatakan oleh salah seseorang yang disimbolkan 

sebagai Bissu pada setiap acara adat dan budaya di Bone yakni; “Kata Bissu itu 

bermakna Mabessi kuat Bessi suci, jadi kekuatan dalam arti kesucian. Dari kata itu 

mereka melakukan hal-hal yang memimpin ritual keagamaan atau keyakinan karena 

Bissu itu sudah mengenal tauhid dan keimanan karena adanya kata Dewata Sewwae 

selalu diucapkan dalam memohon. Memohon karena tidak ada mesjid kala itu. 

Dimana-mana dia mau bersemedi mau memuja penciptanya Dewata Sewwae, biar di 

gunung ataupun saat dia hening, tei tega magello nasedding perasaan na” 45 

Penuturan yang disampaikan oleh Bissu dengan sumber yang ada bahwa benar 

adanya, yaitu makna Bissu berasal dari kata Mabessi dan Bessi yang berarti kuat dalam 

kesucian dan bersih. Memiliki hubungan yang kuat dengan Dewata Sewwae sebagai 

Tuhan atau Dewa, jadi Bissu ini dianggap sebagai perantara dengan Tuhan atau Dewa 

yang dimaksudkan. Dalam penuturan Bissu juga disampaikan; “Jadi fungsi-fungsi 

Bissu itu di masa lalu itu sangat dibutuhkan masyarakat bahkan raja sendiri sangat 

membutuhkan peran Bissu”.46 

Peran Bissu pada masa kerajaan-kerajaan Bugis kuno sangat besar. Bissu pada 

masa itu masuk dalam lingkup birokrasi kerajaan. Para Bissu ini diberi jabatan sebagai 

penasihat spiritual raja. Di pundak Bissu inilah semua upacara keagamaan dibebankan, 

untuk dilaksanakan demi memuji Sang Pencipta. Bissu dipercayai memiliki hubungan 

dengan dunia mistik serta dikenal memiliki bahasa sendiri untuk berkomunikasi 

dengan para Dewata. Peran Bissu di dalam suku Bugis sangat penting dan mereka 

memiliki status yang tinggi. 

 
45Ancu (60-an), Bissu, Wawancara, Kota Bone (22 Agustus 2023)  

46Ancu (60-an), Bissu, Wawancara, Kota Bone (22 Agustus 2023) 
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Masyarakat percaya bahwa doa yang dilakukan Bissu sangat berpengaruh pada 

kewibawaan raja. Selain itu para Bissu juga diberi tugas sebagai pemuka adat dan 

sebagai pimpinan kepercayaan Bugis pra Islam. Semua kebijakan dan keputusan raja 

saat itu didasari oleh persetujuan dan pertimbangan dari Bissu, misalnya ketika raja 

akan melakukan perang dengan kerajaan lain, raja berkonsultasi terlebih dahulu dengan 

Bissu. Tugas Bissu yang sangat lekat dengan tugas-tugas kerajaan, yang tidak kalah 

penting adalah tugas merawat dan menjaga pusaka kerajaan, yang disebut Arajang. 47 

Kerajaan Bone menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan. Setelah tiga 

kerajaan Bugis (Bone, Wajo, Soppeng) yang memiliki tradisi Bissu menjadikan Islam 

sebagai agama resmi negara, posisi Bissu digantikan oleh ulama. Masuknya Islam ke 

Sulawesi Selatan mengubah tatanan sosial masyarakat. Beralihnya masyarakat 

Sulawesi Selatan khususnya orang Bugis menjadi pemeluk agama Islam menjadikan 

Bissu tidak lagi mendapatkan dukungan politik. Posisi Bissu di bidang keagamaan 

digantikan oleh para ulama. Mereka tidak lagi berada di pusat kekuasaan, hal ini 

menjadikan Bissu kemudian bergeser ke daerah-daerah pedalaman.48 Tugas Bissu pada 

waktu masuknya agama Islam masih tetap ada dalam lingkungan Istana dengan tugas 

khusus menangani keselamatan benda-benda Arajang di samping menangani 

pengobatan tradisional.49 

 
47Titiek Suliyati, “Bissu: Keistimewaan Gender dalam Tradisi Bugis”. Endogami: Jurnal 

Ilmiah Kajian Antropologi 2, no. 1 (2018): h. 57. 

48Nurul Azizah, “Agama dan Tradisi: Pergumulan Bissu Masyarakat Bugis di Sulawesi 

Selatan”. Jurnal Penelitian Keislaman 18, no. 01 (2022): h. 68. 

49A. Muh. Ali, “Bone Selayang Pandang”. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi 

Sulawesi Selatan, Watampone: 1986), h. 80. 
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4. Peran Islam dalam Kerajaan Bone 

Menurut penuturan dari salah seorang keturunan Petta Kalie Sulaiman Rapi, 

anak dari Petta Kalie ke-19 yaitu Rapi Sulaiman;50 “Setelah masuk agama Islam La 

Tenri Ruwa (Raja Bone ke-11) pada saat itu tidak berkuasa lebih dari enam bulan, 

karena menerima Islam secara pribadi sehingga tidak ada struktur. Nanti ada struktur 

Islam itu setelah La Maddaremmeng. Selama La Maddaremmeng jadi raja, datanglah 

diutuslah satu orang yang namanya Faqih Amrullah ke Bone untuk menjadi kadi. 

Disitulah terbentuk struktur kadi di dalam struktur Kerajaan Bone” 

Jadi, Islam masuk di Kerajaan Bone sejak masa pemerintahan raja Bone ke-11 

tapi hanya diterima secara pribadi dan tidak diterima dengan baik oleh Ade Pitu, dan 

mengasingkan diri ke Pattiro. Sebab hal itu raja La Tenri Ruwa mangkat dari jabatan 

sebagai Arungpone. Kerajaan Bone saat itu belum masuk Islam. 

Raja La Tenri Pale sebagai pengganti raja La Tenri Ruwa inilah yang 

memimpin rakyat Kerajaan Bone melawan raja Gowa Sultan Alauddin yang membawa 

agama Islam. Oleh karena raja La Tenri Pale bersama Ade Pitu dan rakyat Kerajaan 

Bone tidak mau menerima Islam, maka terjadilah peperangan antara pasukan Kerajaan 

Gowa dengan pasukan Kerajaan Bone. Pasukan Kerajaan Bone dalam peperangan ini 

menderita kekalahan dan kerajaan Bone resmi masuk Islam pada tanggal 23 Nopember 

1611. Pada waktu itu Kerajaan Bone dikuasai oleh Kerajaan Gowa namun raja Bone 

diperkenankan menjalankan kekuasaan dalam kerajaan sendiri dan tidak dibebani upeti 

lain-lain.51 

 
50Sulaiman Rapi (58 tahun), Wawancara, Kota Bone (21 Agustus 2023) 

51A. Muh. Ali. “Bone Selayang Pandang”. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proponsi 

Sulawesi Selatan: Watampone, 1986), h. 32. 
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Adapun perkembangan Kerajaan Bone setelah Islam masuk lebih tepatnya 

peristiwa setelah peperangan Gowa dan Bone yang disebut Musu’selleng, tidak 

membawa perubahan apa-apa pada Kerajaan Bone, melainkan dalam satu hal, yaitu 

rakyat dan raja Bone beserta seluruh anggota hadatnya ketika itu secara resmi 

mengakui menerima Islam, sebagai agama dan kepercayaan yang berlaku untuk 

seluruh wilayah kekuasaan Bone.52 Dengan kata lain, peristiwa kekalahan kerajaan 

Bone dalam perang melawan Gowa pada masa itu tidak menyebabkan berubahnya 

jawatan dan struktur kepimpinan kerajaan, tetapi Kerajaan Bone ketika itu hanya 

dijadikan salah satu hubungan dalam kenegaraan bagi Kerajaan Gowa. 

Meskipun ketika itu, semua pembesar kerajaan dan seluruh Arung Palili (Raja 

negeri bawahan Bone) diundang ke Istana untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. 

Selama masa pemerintahan La Tenri Pale (1611-1625 M), rakyat Bone mengalami 

penderitaan disebabkan tekanan dari Gowa.53 Tahun 1611 Kerajaan Bone dan 

daerahnya telah masuk Islam secara politik, tetapi belum tentu secara kultural. Jadi bisa 

disimpulkan sejak dari peristiwa masuknya Islam di Kerajaan Bone yang penuh dengan 

perlawanan dan peperangan, Kerajaan Bone harus tunduk dibawah kekuasaaan 

Kerajaan Gowa.  

 
52Rahmawati, “Islam dalam Pemerintahan Kerajaan Bone pada Abad XVII,” Jurnal Rihlah 5, 

no. 1 (2017): h. 18-19. 

53Anzar Abdullah, “Kerajaan Bone dalam Lintasan Sejarah Sulawesi Selatan (Sebuah 

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

Nilai-Nilai Entitas Budaya Bugis)”. Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya 12, no. 2 (2017): 

h. 23.  
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B. Eksistensi Petta Kalie di Kerajaan Bone 

1. Asal-usul Gelar Petta Kalie 

Istilah Kadi berasal dari bahasa Arab yaitu kata   قضى  –يقضى    -قاضى  berbentuk isim 

fail, bermakna melakukan, menetapkan, memutuskan putusan pengadilan, seorang 

yang ahli dalam menetapkan hukum, dan hakim, kemudian tertulis dalam bahasa 

Indonesia ejaan lama Kadi kemudian berubah penyebutan dalam bahasa lisan 

masyarakat Bugis dengan sebutan Kali dan berkembang dengan sebutan Petta Kalie, 

tambahan kata Petta sebagai bentuk penghormatan atau gelar bangsawan. Kadi 

berfungsi sebagai pengambil keputusan dalam pertikaian hukum Islam.54 Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia Kadi adalah hakim yang mengadili perkara yang 

bersangkut paut dengan agama Islam.55 

Istilah terakhir Petta Kalie sangat akrab bagi masyarakat Bone, Wajo, Soppeng, 

Sidenreng, Luwu atau daerah-daerah Bugis lainnya di Sulawesi Selatan. Jadi istilah 

Qadhi ini sesungguhnya berasal dari bahasa Arab serapan yang masuk ke nusantara 

yang dibawa oleh orang Arab dari Hadramaut. Lanjut dalam penuturan Sulaiman Rapi 

bahwasanya;56 “Sebenarnya kadi secara bahasa hampir sama semua, Wajo, Palopo, 

Luwu tetapi Bone menjadi Kali diikuti oleh Palopo dengan Wajo. Perbedaannya di 

Bone Petta Kalie, ada Petta nya, karena Kali di Bone didudukkan sebagai bahagian 

dari pemerintahan struktur kerajaan sebagai bahagian dari pemerintahan dalam dua 

bentuk. Pemerintahan umum dan pemerintahan agama. Makanya kenapa kadi 

didudukkan dan diberi gelar Petta Kalie” 

 
54Muslihin Sultan, Petta Kali Bone (Cet. I: Yayasan Al-Muallim Sungguminasa Kabupaten 

Gowa Sul-Sel, 2011), h. 13. 

55 Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/ (18 Agustus 2023) 

56Sulaiman Rapi (58 tahun), Wawancara, Kota Bone (21 Agustus 2023) 

https://kbbi.web.id/
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Istilah kadi untuk di daerah Bugis-Makassar memiliki makna yang sama yakni 

penghulu dan hakim dalam keagamaan disamping sebagai ulama. Lalu untuk 

penamaannya disesuaikan juga dengan bahasa di tiap daerah, karena pemberian gelar 

terutama kaum bangsawan di tiap daerah Bugis-Makassar juga berbeda. Contoh untuk 

wilayah Gowa memberi gelar dengan sebutan Daengta Kaliya. 

2. Sejarah Lahirnya Petta Kalie di Kerajaan Bone 

Datuk ri Bandang dinilai sangat berjasa dalam pendirian lembaga sara’ di 

kerajaan Islam Sulawesi Selatan, termasuk di Kerajaan Bone. Selain dikenal dengan 

sebutan kadi (Daengta Kaliya) pertama di Kerajaan Gowa, Datuk ri Bandang diketahui 

telah menyatakan dua prinsip pokok dalam pembentukan lembaga sara’.57 Dua prinsip 

tersebut yaitu: 

a. Menghindari pertentangan antara ade’ dan sara’ dengan sebuah piagam sara’, 

yaitu: persetujuan antara adat dan sara’; sara’ menghormati adat, adat memuliakan 

sara’, adat dan sara’ tidak saling membatalkan putusan, kalau adat tidak dapat 

memutuskan suatu perkara, adat bertanya kepada sara’. Kalau sara’ tidak dapat 

memutuskan perkara, sara’ bertanya kepada adat, keduanya tidak akan keliru 

dalam keputusan. 

b. Menetapkan pejabat atau aparat sara’ yang berasal dari keturunan bangsawan atau 

raja yang sebelumnya berasal dari orang biasa. Kebijakan itu diambil untuk lebih 

memudahkan islamisasi dalam kehidupan masyarakat dan negara, dan untuk 

menghindari benturan antara sara’ dan adat. 

 
57Ridhwan, Pendidikan Islam Masa Kerajaan Bone: Sejarah dan Corak Keilmuan Serta 

Peranan Kadi (Unimal Press: 2016)., h. 35. 
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Sebagai pusat terjadinya islamisasi di Sulawesi Selatan, Kerajaan Gowa 

diketahui sebagai yang pertama dalam penetapan lembaga sara’, yakni setelah 

penerimaan Islam sebagai agama resmi kerajaan pada tahun 1607 M. begitu pula 

halnya di Wajo lembaga sara’ diketahui telah dibentuk bersamaan dengan tahun 

diterimanya Islam sebagai agama resmi, yakni tahun 1610 M. 58 

Telah disebutkan bahwa Kerajaan Bone secara resmi menerima Islam dan 

langsung menjadikannya sebagai agama resmi kerajaan pada tahun 1611 M. Meskipun 

demikian terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa pada saat itu lembaga sara’ tidak 

langsung dibentuk. Menurut Andi Muhammad Ali bahwa La Tenri Pale (Raja Bone 

ke-12) yang menerima Islam sebagai konsekuensi kekalahan perang melawan Gowa 

(musu’ selleng), secara reguler mengunjungi Kerajaan Gowa bahkan Ia mangkat di 

Tallo sehingga diberi gelar Matinroe ri Tallo. La Tenri Pale mengunjungi Gowa untuk 

mempelajari Islam pada Datuk Ri Bandang.59 Jika demikian, hal ini berarti bahwa di 

Kerajaan Bone belum ada guru atau ulama yang melaksanakan kegiatan dakwah dan 

pendidikan agama Islam. 

Lain halnya juga, ketika La Maddaremmeng (1625-1640) yang menggantikan 

pamannya La Tenri Pale to Akkeppiang sebagai Raja Bone XIII. Beliau sangat 

mengamalkan agama Islam, bahkan lebih keras dari penerapan Islam di Kerajaan Gowa 

dan Tallo. La Maddaremmeng sebagai pemimpin umat, beliau merasa berkewajiban 

untuk menunaikan dua amanah, pertama, amanah Allah dan Rasul-Nya. Kedua, 

amanah umat yang dipimpinnya. Seseorang yang telah ditentukan sebagai pemimpin 

 
58Ridhwan, Pendidikan Islam Masa Kerajaan Bone: Sejarah, Akar dan Corak Keilmuan Serta 

Peranan Kadi (Unimal Press, 2016),  h.36. 

59A. Muh. Ali. “Bone Selayang Pandang”. (Departemen Pendidikan dan kebudayaan proponsi 

sulawesi selatan: Watampone, 1986), h. 32. 
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umat, maka ia telah memikul amanah untuk menjalankan perintah Allah di tenga-

tengah umat yang dipimpinnya, demikian juga masyarakat telah mempercayakan 

kepadanya sebagai pemimpin untuk melayani kepentingan umat. La Maddaremmeng 

di samping sebagai seorang raja, dia juga mewakili kewajiban berdakwah menyeru 

pada kebaikan. Salah satu usaha beliau adalah penambahan Parewa Sara’ dalam 

institusi Kerajaan Bone.60 Menurut Andi Baso Usman dalam penuturannya sebagai 

salah satu anggota lembaga adat Bone bahwa:61  

“Begitu Islam datang dijadikan Petta sebagai salah satu mangkau pappagenne 
mattulu parajo, kan dua mangkau sebelumnya, Bissu sama Arungpone. Ada 
Islam datang telluni mattulu parajo (tiga berpilin satu). Jadi, tellu mangkau di 
Bone setelah Islam ini datang, Mangkau na Pangngaderenge Arungpone, 
Mangkau na Ammemengengnge Ade Pammatoa Bissu, Mangkau na Sara’e 
Petta Kalie. Islam sudah masuk saat itu”.  

Demikian penuturan Andi Baso Usman mengenai awal mula adanya Petta 

Kalie di dalam struktur Kerajaan Bone. Melengkapi struktur pemerintahan yang sudah 

ada sebelumnya. Keberadaan kadi menjadi satu sistem pangngadereng dalam Kerajaan 

Bone. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan raja Bone La Maddaremmeng, jabatan 

Parewa Sara’ diperluas dengan mengangkat aparat-aparat bawahannya terdiri dari 

Imam, Bilal, dan Khatib, mereka terdiri dari keluarga bangsawan yang memiliki 

pemahaman Islam, maka gelar-gelar kebangsawanannya pun tidak lepas dari jabatan 

mereka seperti sebutan pada kadi dengan gelar Petta Kalie, Petta Imang, dan lain-lain, 

Sehingga syarat-syarat pengangkatan kadi didasarkan pada “abbatireng” (keturunan) 

dan keilmuan (keahlian dibidang hukum Syariat).62 

 
60Nasruddin, “Peranan Raja La Maddaremmeng dalam Penyebaran Islam di Bone”. Jurnal 

Adabiyah XIV, no. 1 (2014): h. 85. 

61Andi Baso Usman (56 tahun), Wawancara, Kota Bone (22 Agustus 2023) 

62Muslihin Sultan, Petta Kali Bone (Cet. I: Yayasan Al-Muallim Sungguminasa Kabupaten 

Gowa Sul-Sel, 2011), h. 38. 
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 Di kerajaan Bone yang dikepalai oleh raja yang disebut Arungpone/Mangkau 

memiliki anggota birokasi keraajaan yaitu: 

Petta Ponggawae (Panglima Perang) bertugas di bidang pertahanan kerajaan 

Bone dengan membawahi tiga perangkat masing masing; Anre Guru Anakkarung, 

bertugas mengkoordinir para anak bangsawn berjumlah empat puluh orang bertugas 

sebagai pasukan elit kerajaan. Pangulu joa, bertugas mengkoordinir pasukan dari 

rakyat tana Bone yang disebut Passiuno artinya pasukan berani mati yakni pasukan 

siap tempur di medan perang setiap saat rela mengorbankan jiwa dan raganya demi 

tegaknya kerajaan Bone dari gannguan kerajaan lain. Dulung (Panglima Daerah), 

bertugas mengkoordinir daerah kerajaan bawahan yakni Dulungna Ajangale dari 

kawasan Bone Utara dan Dulungna Awatangka dari kawasan Bone Selatan. 

Jennang sebagai pengawas bertugas mengawasi para petugas yang menangani 

di bidang pengawasan baik dalam lingkungan istana, maupun dengan daerah kerajaan 

bawahan. Bissu bertugas merawat benda-benda kerajaan Bone di samping itu sebagai 

tabib mengadakan pengobatan tradisional, juga bertugas dalam kepercayaan Dewata 

Seuwae, setelah masuknya Islam di kerajaan Bone, kedudukan Bissu di non aktifkan. 
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Namun untuk masa sekarang kembali dilibatkan pada acara budaya seperti perayaan 

hari jadi Bone.  

Adapula Parewa Ade’ dan Parewa Sara’. Parewa Ade’ sendiri meliputi Arung 

Matowa yang dikenal dengan sebutan Ade’ Pitue. Ade’ Pitue merupakan lembaga 

pembantu utama pemerintahan Kerajaan Bone yang bertugas mengawasi dan 

membantu pemerintahan kerajaan Bone yang terdiri dari tujuh orang yaitu; Arung 

Ujung bertuga mengepalai urusan penerangan kerajaan Bone. Arung Ponceng bertugas 

mengepalai urusan kepolisian/kejaksaan dan pemerintahan. Arung Ta bertugas 

mengepalai urusan pendidikan dan urusan perkara sipil. Arung Tibojong bertugas 

mengepalai urusan perkara pengadilan hadat besar dan mengawasi urusan perkara 

pengadilan distrik. Arung Tanete Riattang bertugas mengepalai memegang kas 

kerajaan, mengatur pajak dan mengawasi keuangan. Arung Tanete Riawang bertugas 

mengepalai pekerjaan Negeri. Dan Arung Macege bertugas mengepepalai 

pemerintahan umum dan perekonomian. Lalu ada Kadi (ulama) yang bertugas sebagai 

penghulu sara’ dalam bidang agama Islam. Parewa Sara’ merupakan lembaga 

keagamaan yang jabatan tertinggi disebut Petta Kalie dan dibawahnya terdapat aparat-

aparat yang membantu seperti imam, khatib, bilal, dan doja. Posisi mereka sangat 

disegani oleh masyarakat dalam pelaksanaan keagamaan.63  

3. Tokoh Petta Kalie Sepanjang Sejarah Kerajaan bone 

Kadi sebagai salah satu aparat pemerintah Kerajaan Bone yang bertugas 

mengatur dan menjaga kestabilan tiap keputusan yang disesuaikan dengan syariat 

Islam, disamping itu juga bertugas mengatur Parewa Sara (imam, khatib, bilal, doja, 

 
63Ana Nurwina Tanal, M. Dahlan M, “Parewa Sara: Otoritas Pra dan Pasca Peristiwa 

Rumpa’na Tana Bone 1824-1931”. El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education 2, 

No.02 (2023) 
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amil) yang mengurus dan membantu masalah keagamaan. Oleh sebab itu, orang yang 

menjabat sebagai kadi harus mengerti ajaran Islam secara menyeluruh dan mendalam.64 

Proses pengangkatan Petta Kalie tidak semudah itu, ada banyak hal yang perlu 

diperhatikan. Salah satunya yaitu ilmu yang dimiliki oleh para ulama atau kadi harus 

dalam dan benar benar harus mengerti ajaran Islam, bahkan dituntut untuk belajar 

mengenai Islam sampai di Mekkah. Berikutnya yang paling utama adalah harus dari 

seorang bangsawan. 

Untuk lebih mengenal sosok para kadi Bone atau Petta Kalie Bone, berikut ini 

dikemukakan biografi singkatnya :65 

a. Faqih Amrullah, Kadi ke-1 (1639-1640 M) digelar Petta Kalie Pakki’ 

Faqih Amrullah lahir di Gowa diperkirakan sekitar tahun 1603 M. Ayah beliau 

adalah putra dari seorang keturunan Arab, Sayid Muhsin. Sayid Muhsin sendiri adalah 

putra dari Sayid Ba’Alwi bin Abdullah, seorang ulama yang datang dari Mekkah dan 

menetap di Kerajaan Gowa tidak lama setelah Gowa menerima Islam. Ibunya adalah 

putri I Malingkaan Daeng Manyonri Sultan Abdullah Awwalul Islam (Raja Tallo) dan 

Mangkubumi Kerajaan Gowa, Raja Tallo yang pertama masuk Islam. Dengan 

demikian, dari jalur ibu ia adalah keluarga bangsawan Gowa. Ia sengaja diutus oleh 

Raja Gowa ke- 15 Sultan Malikussaid untuk mengajarkan agama Islam kepada rakyat 

Bone. Raja Bone waktu itu adalah La Maddaremmeng Sultan Muhammad Saleh 

Matinroe ri Bukaka Raja Bone ke-13 (1632-1640 M).66 

 
64Syamzan Sukur, “Integrasi Islam dalam Sistem Pemerintahan di Kedatuan Luwu pada Abad 

XVII”. Jurnal Rihlah Vol. V. No. 2 (2016), h. 99-109. 

65Ridhwan, Pendidikan Islam Masa Kerajaan Bone: Sejarah, Akar dan Corak Keilmuan Serta 

Peranan Kadi (Unimal Press, 2016),  h. 39 

66Ridhwan, Pendidikan Islam Masa Kerajaan Bone: Sejarah, Akar dan Corak Keilmuan Serta 

Peranan Kadi (Unimal Press, 2016),  h. 39 
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Faqih Amrullah tidak lama menjabat sebagai Kadi Bone, sebab pada waktu 

kedatangannya sedang terjadi perang antara Bone dengan Gowa. Ketika Kerajaan Bone 

sedang mengalami pemerintahan transisi akibat kekalahan perang dari Gowa, dan Bone 

diperintah oleh Jennang To Bala, Arung Tanete ri Awang, Faqih Amrullah kembali ke 

Gowa. Ia wafat pada tahun 1693, dalam usia 90 tahun. Ia dimakamkan di pekuburan 

Raja-raja Gowa di Sungguminasa. 

b. To Bala Arung Tanete ri Awang, Kadi ke-2 (1640-1660 M) 

Dalam berbagai literatur yang disebutkan bahwa To Bala adalah seorang 

bangsawan Bone, karena termasuk sebagai salah seorang Arung Pitue, yakni Arung 

atau penguasa Tanete ri Awang. Tidak ada keterangan yang dapat diperoleh bahwa To 

Bala adalah seorang ulama sehingga Ia diangkat sebagai Kadi Bone. Sosoknya muncul 

dalam sejarah kekuasaan Bone ketika terjadi perseteruan antara Bone dengan Gowa, 

yakni pada saat La Maddaremmeng Sultan Muhammad Saleh, Raja Bone ke-13 

memberlakukan syariat Islam secara keras di Kerajaan Bone. Pada awalnya Gowa tidak 

bermaksud mencampuri urusan dalam negeri Bone, namun Gowa mulai terusik ketika 

ibunda La Maddaremmeng melarikan diri ke Gowa akibat tidak senang dengan sikap 

keras La Maddaremmeng. Gowa melancarkan perang terhadap Bone. Pada tahun 1640 

terjadilah perang antara Gowa dan Bone, yang dipimpin langsung oleh La 

Maddaremmeng. Gowa berada di pihak pemenang dan menjadikan Bone sebagai 

kerajaan bawahan. La Maddaremmeng dan sebagian besar bangsawan Bone ditawan 

oleh Gowa.67 

 
67Muslihin Sultan, Petta Kali Bone (Cet. I: Yayasan Al-Muallim Sungguminasa Kabupaten 

Gowa Sul-Sel, 2011), h. 14. 
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Atas kekalahan Bone tersebut dan ditawannya La Maddaremmeng oleh Gowa, 

Bone mengalami kekosongan penguasa. Karena Bone sudah berada di bawah 

kekuasaan Gowa, maka Arung Pitue menghadap kepada penguasa Gowa. Setelah 

terjadi musyawarah antara pihak penguasa Gowa yang diwakili oleh Karaeng 

Patingaloang dan Arung Pitue dari Bone maka diangkatlah salah seorang bangsawan 

Bone, To Bala Arung Tanete ri Awang, untuk memimpin Bone dan bertanggung jawab 

kepada penguasa Gowa, Karaeng Summana. 

Terdapat ketidaksepakatan antara sumber Bone dan Gowa tentang kedudukan 

To Bala. Menurut sumber Gowa, To Bala ditunjuk menjadi kadi, namun sumber Bugis 

menyebut To Bala sebagai Jennang (pengawas) atau seorang perwakilan. Dalam 

biografi Faqih Amrullah, bahwa ia meninggalkan Bone, dan kembali ke Gowa setelah 

Bone dipimpin oleh seorang Jennang, To Bala, yang sekaligus menjabat sebagai kadi. 

Jadi, posisi To Bala di Kerajaan Bone adalah seorang Jennang atau pengawas sekaligus 

sebagai Kadi Bone. 

Sepanjang pembahasan dalam berbagai tulisan tentang To Bala tidak ditemukan 

sedikitpun catatan tentang perannya dalam pengembangan dakwah maupun pendidikan 

Islam di Bone. Hal ini dapat dipahami, sebab selama ia menjabat sebagai kadi (menurut 

versi Gowa) atau jennang (menurut versi Bugis), Kerajaan Bone dalam kondisi kacau 

akibat peperangan melawan Gowa. To Bala bersama Arung Palakka melakukan 

perlawanan secara gerilya melawan pasukan Gowa yang dibantu oleh pasukan Wajo. 

Pada tanggal 11 Oktober tahun 1660 dalam salah satu pertempuran di wilayah utara 
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Bone, pasukan To Bala berhasil dikalahkan. To Bala akhirnya terbunuh dalam 

peristiwa itu.68 

c. Kadi Bone di Bontoala, Kadi ke-3 (1669-1696 M) 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa tidak satupun sumber dapat 

diperoleh yang menyebut pengangkatan kadi Bone pada pemerintahan Raja Bone ke-

15 La Tenritatta Arung Palakka (1669-1696 M), juga tidak diketahui siapa nama kadi 

tersebut. Terdapat sumber lain yang menyebutkan adanya Kadi Bone pada masa 

pemerintahan La Tenritatta Arung Palakka, yakni dalam Tolo’ Rumpa’na Bone. Dalam 

catatan tersebut disebutkan bahwa, pada masa Arumpone La Tenri Tatta Arung 

Palakka Petta To Risompae perjanjian lama dengan Tanah Bone diberlakukan kembali, 

dan seluruh aturan adat yang disepakati oleh dewan penasehat dan dewan agama Islam 

(kadi) turut diberlakukan. Dalam catatan ini jelas diisyaratkan adanya kadi Bone pada 

masa pemerintahan La Tenri Tatta Arung Palakka. Namun demikian, seperti sumber 

sebelumnya, dalam catatan ini nama Kadi Bone juga tidak disebutkan. 

d. Syekh Ismail, Kadi Bone ke-4 (1696-1724 M) 

Syekh Ismail adalah putra Kadi Bone ke-1, Faqih Amrullah. Ia diangkat sebagai 

kadi di Kerajaan Bone bersamaan dengan diangkatnya Raja Bone ke-16 La Patau 

Matanna Tikka, Sultan Muhammad Idris Adimuddin Matinroe ri Naga Uleng. Dari 

pihak ibu, ia masih memiliki darah bangsawan Gowa, yakni istri dari kakeknya, Sayid 

Muhsin, adalah putri To Pa’bicara Butta Gowa atau Perdana Menteri Gowa Sultan 

Abdullah Awwalul Islam. Tak heran jika ia menikah dengan keluarga dekat Raja Bone 

 
68A. Muh. Ali, Bone Selayang Pandang (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proponsi 

Sulawesi Selatan; Watampone, 1986), h. 40. 
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La Patau Matanna Tikka. La Patau Matanna Tikka dipandang sebagai Raja Bone yang 

paling berpengaruh setelah Arung Palakka. Dia dikenal sebagai raja yang saleh dan 

sangat mencintai ilmu pengetahuan.69 Dalam hal ini, Syekh Ismail menjadi guru 

utamanya dalam bidang ilmu-ilmu keislaman. Namun, khusus di bidang tasawuf La 

Patau belajar kepada Syekh Abdul Bashir al-Dharir al-Khalwati atau lebih dikenal 

dengan nama Tuang Rappang I Wodi, salah seorang murid Syekh Yusuf. Selain Kadi 

di Bone, Syekh Ismail juga menjabat sebagai Kadi di Kerajaan Soppeng, sehingga ia 

sering juga disebut Petta Sehe Soppeng (Tuan Syekh di Soppeng). Ia wafat pada tahun 

1736 dan dikuburkan pada pemakaman raja-raja Soppeng. 

e. Haji Abdul Rasyid, Kadi Bone ke-5 (1724-1749 M) 

Haji Abdul Rasyid menjabat Kadi Bone pada pemerintahan Raja Bone ke-21 

Batari Toja Daeng Talaga Sultanah Zainab Zakiyatuddin (1724-1749 M). Tidak banyak 

yang dapat diketahui tentang Kadi Bone Abdul Rasyid. Satu-satunya sumber yang 

menyinggungnya adalah Lontara Akkarungan ri Bone. Dalam lontara itu disebutkan 

bahwa ketika Batari Toja Daeng Talaga Sultanah Zainab Zakiyatuddin Matinroe ri 

Tippulue, Raja Bone ke-21, kembali ke Bone untuk menjadi Arumpone untuk kedua 

kalinya berdasarkan keinginan Arung Pitue, ia menyuruh Kadi Bone Haji Abdul 

Rasyid ke Tana Mandar memanggil La Pamessangi yang diusir oleh Karaeng ri Gowa 

untuk menjadi Arung di Belawa Orai, Alitta dan Suppa. Ketika sampai di Mandar, Kadi 

Bone Haji Abdul Rasyid menyampaikan kepada La Pamessangi bahwa dia 

diperintahkan oleh Arumpone Batari Toja memanggilnya kembali ke Bone untuk 

kembali menjadi Arung di Belawa Orai, Suppa, dan Alitta. Penyampaian itu 

 
69Muhammad Rijal Kasim, Jejak Dakwah Keluarga Besar Syeikh Ismail Bin Sayyid Faqih 

Amrillah (Qadhi Ke-2 Kerajaan Bone dan Qadhi Kerajaan Soppeng I) (Cet. 1: Adhy Karya Offset, 

2022), h.27. 
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dibenarkan oleh Matowa Belawa yang menyertai Abdul Rasyid ke Balanipa (Mandar) 

menemui La Pamessangi.70 

Jabatan Haji Abdul Rasyid sebagai Kadi Bone, besar kemungkinan berakhir 

bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Raja Bone ke 21 yang ia dampingi, Batari 

Toja Daeng Talaga Sultanah Zainab Zakiyatuddin (1724-1749 M). Tidak ada 

keterangan yang dapat diperoleh tentang peran yang dimainkan Haji Abdul Rasyid 

dalam pengembangan pendidikan Islam di Kerajaan Bone. Demikian pula tidak 

diperoleh keterangan tentang tahun wafat Haji Abdul Rasyid dan tempat dikuburkan. 

f. Daeng Malengu, Kadi Bone ke-6 (1749-1759 M) 

Daeng Malengu menjabat sebagai Kadi Bone bersamaan dengan diangkatnya 

Raja Bone ke-22 La Temassonge To Appaweling Datuk Baringeng Sultan Abdul 

Razak Jalaluddin, Matinroe ri Malimongeng (1749-1775 M). Tidak terlalu banyak 

yang dapat diketahui mengenai latar belakang kehidupannya. Sebagai Kadi Bone, 

Daeng Malengu mendampingi La Temmassonge dalam melaksanakan pemerintahan di 

Kerajaan Bone. Ia juga diketahui bersama Raja Bone La Temmassonge memperbaharui 

Masjid Al-Mujahidin yang dibangun pertama kali oleh Faqih Amrullah, Kadi Bone 

pertama.71 Kadi Bone Daeng Malengu mendampingi Raja Bone ke-22 La 

Temmassonge To Appawali Datuk Baringeng Matinroe ri Malimongeng sampai tahun 

1759 M. Pada tahun itu, ia digantikan oleh La Cendrana sebagai Kadi Bone ke-7. Tidak 

diperoleh keterangan tahun wafatnya Daeng Malengu, dan di mana ia dimakamkan. 

 

 
70Andi Amir Sessu, Lontara Akkarungeng ri Bone (Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi 

Selatan, 1985). 

71A. Muh. Ali, Bone Selayang Pandang (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proponsi 

Sulawesi Selatan; Watampone, 1986), h. 40. 
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g. La Cendrana, Kadi Bone ke-7 (1759-1775 M) 

La Cendrana diangkat menjadi Kadi Bone atas oleh Raja Bone La 

Temmassonge menggantikan Daeng Malengu yang telah diangkat menjadi 

Makkedangnge Tana di Bone. Pengangkatan La Cendrana sebagai Kadi Bone terjadi 

pada tahun 1759 M. La Cendrana mendampingi Raja Bone La Temmassonge sampai 

wafatnya tahun 1775 M. La Cenrdrana digantikan oleh Arab Harun sebagai Kadi Bone 

ke-8 bersamaan dengan diangkatnya La Tenritappu Sultan Ahmad Shalih Syamsuddin 

Matinroe ri Rompe Gading, Raja ke-23 (1775-1812 M).72 Tidak ada catatan yang dapat 

diperolah tentang perannya dalam pengembangan pendidikan Islam. Demikian pula 

tidak diperoleh keterangan tahun wafatnya dan di mana ia dimakamkan. 

h. Arab Harun, Kadi Bone ke-8 (1775-1809 M) 

Arab Harun adalah cucu Syekh Ismail, Kadi ke-4. Salah seorang dari keduanya  

adalah anak dari Syekh Ismail. Ia diangkat menjadi Kadi Bone bersamaan dengan 

diangkatnya La Tenritappu Sultan Ahmad Shalih Syamsuddin Matinroe ri Rompe 

Gading, Raja ke-23 (1775-1812 M). Arab Harun adalah Kadi Bone pertama yang 

diketahui belajar ke Mekah. Di sana ia belajar dan mendalami ilmu fikih dan tasawuf 

selama 6 tahun.73 

Arab Harun dikenal sebagai ulama penganut tarekat Khalwatiyah Yusufiyah. 

Hal ini diketahui dari ketarangan Abu Hamid bahwa ia pernah bermukim beberapa 

bulan di Maros mendampingi La Tenritappu dalam rangka mendalami tarekat 

Khalwatiyah Yusufiyah. La Tenritappu dikenal sebagai raja yang alim dan sangat kuat 

 
72Ridhwan, Pendidikan Islam Masa Kerajaan Bone: Sejarah, Akar dan Corak Keilmuan Serta 

Peranan Kadi (Unimal Press, 2016),  h. 46. 

73Muslihin Sultan, Petta Kali Bone (Cet. I: Yayasan Al-Muallim Sungguminasa Kabupaten 

Gowa Sul-Sel, 2011), h. 42. 
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mendalami tarekat Khalwatiyah Yusufiyah. Bahkan ia menulis dua buah buku tasawuf, 

yakni Nuru al-Haadi ilaa Thariki al-Rasyaadi dan Siraj al-Qalbi.74 

Bersama Raja Bone La Tenritappu, Arab Harun diketahui sebagai tokoh 

penyebar Tarekat Khalwatiyah Yusufiyah di Sulawesi Selatan. Untuk kepentingan 

tersebut, ia menyalin tidak kurang dari 30 risalah dari karya-karya Syekh Muhammad 

Yusuf dan muridnya Syekh Abul Fatah Abu Yahya Abdul Bashir al-Dhariri atau lebih 

dikenal dengan sebutan Tuan Rappang I Wodi. Arab Harun wafat pada tahun 1809 dan 

dikuburkan di kompleks pemakaman para kerabat Raja Bone di Data.75 

i. Haji Pesona, Kadi Bone ke-9 (1809-1823 M) 

Haji Pesona adalah putra kadi ke-8, Arab Harun. Pada usia 20 tahun ia diutus 

oleh kerajaan bersama ayahnya menuntut ilmu agama Islam di Mekkah selama 6 

Tahun. Tidak banyak keterangan yang dapat diperoleh tentang aktivitas Haji Pesona 

dalam pengembangan pendidikan Islam selama ia menjabat sebagai Kadi Bone. Namun 

demikian, dapat dipastikan bahwa ia meneruskan segala kegiatan pengembangan Islam 

yang telah dilaksanakan oleh ayahnya, Arab Harun.76 

Selama menjabat sebagai kadi ia mendampingi satu orang Raja Bone, yakni La 

Mappasessu To Appatunru Sultan Muhammad Ismail Muhtajuddin Matinroe ri Laleng 

Bata, Raja ke-24 (1812-1823 M). Haji Pesona wafat pada bulan Maret 1823 M. di 

Gowa dan dimakamkan di kompleks makam raja-raja Gowa di Sungguminasa Gowa. 

Ia digantikan oleh kemanakan sekaligus muridnya, Syekh Ahmad, Kadi Bone ke-10. 

 
74Abu Hamid, Syekh Yusuf Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang (Cet. 2, Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia, 2005), h.217. 

75Abu Hamid, Syekh Yusuf Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang (Cet. 2, Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia, 2005), h. 143.  

76Muslihin Sultan, Petta Kali Bone (Cet. I: Yayasan Al-Muallim Sungguminasa Kabupaten 

Gowa Sul-Sel, 2011), h. 42. 
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j. Syekh Ahmad, Kadi Bone ke-10 (1833-1847 M) 

Syekh Ahmad diangkat menjadi Kadi Bone pada tahun 1833 menggantikan 

pamannya Haji Pesona. Ia belajar dasar-dasar agama Islam kepada pamannya Haji 

Pesona, sebelum melanjutkan pendidikannya ke Mekkah selama 4 tahun. Ia diketahui 

berangkat bersama sepupunya KH. Adam, yang kemudian menggantikannya sebagai 

Kadi Bone. Ia mendampingi Raja Bone ke-26 La Mappaseling Sultan Adam 

Najmuddin (1835-1845) dalam masalah pelaksanaan syariat Islam.77 

Syekh Ahmad mendukung penuh sikap anti Belanda, sehingga bertegas untuk 

tidak akan menperbarui Perjanjian Bongaya. Akibat sikap keras Raja Bone itu, 

Gubernur Belanda menyerang Bone pada tahun 1825 M.78 Syekh Ahmad wafat pada 

hari Jumat tanggal 9 Maret 1847 M. Dan dimakamkan di samping Masjid Al-

Mujahidin. Ia digantikan sebagai kadi oleh saudara sepupunya KH. Adam yang juga 

murid dan iparnya.  

k. KH. Adam, Kadi Bone ke-11 (1847-1865 M) 

K.H. Adam adalah cucu Arab Harun, kadi ke-8. Ibunya bernama Siti Khalijah, 

putri Arab Harun dari hasil perkawinannya dengan keponakan Raja Bone ke-26, Imani 

Arung Data. Ia menikah dengan kerabat dekatnya, Besse Sallaleila. Dari hasil 

pernikahannya inilah lahir seorang putra yang bernama Muhammad Yusuf, yang 

kemudian menjadi Kadi Bone ke-13. KH. Adam berangkat ke Mekkah untuk 

melanjutkan pendidikan selama 8 Tahun. Ketika ia belajar di Mekkah, ia menikah 

dengan Aniyah, seorang perempuan Bugis yang berasal dari Wajo. Salah seorang anak 

 
77Muslihin Sultan, Petta Kali Bone (Cet. I: Yayasan Al-Muallim Sungguminasa Kabupaten 

Gowa Sul-Sel, 2011), h. 42. 

78A. Muh. Ali, Bone Selayang Pandang (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proponsi 

Sulawesi Selatan; Watampone, 1986), h. 60. 
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yang lahir dari pernikahannya dengan Aniyah melahirkan Syekh Abdul Rahman Bugis, 

salah seorang ulama, dan guru Tarekat Sanusiyah di Mekah pada akhir abad ke-19 

sampai dengan awal abad ke-20. Jadi, KH. Adam adalah kakek dari Syekh Abdul 

Rahman Bugis.79 

Pada periode KH. Adam, untuk pertama kalinya dibangun kantor khusus Kadi 

Bone yang terletak di depan Masjid Al-Mujahidin. Bentuknya masih sangat sederhana; 

terbuat dari bahan-bahan kayu dan modelnya seperti rumah adat Bugis. Kantor tersebut 

direnovasi secara permanen oleh cucunya KH. Sulaiman, Kadi Bone ke-19, pada tahun 

1946. Bangunan tersebut masih terpelihara sampai sekarang. Ia juga termasuk kadi 

yang merenovasi Masjid Al-Mujahidin untuk ketiga kalinya. KH. Adam adalah kadi 

yang pertama menggunakan gelar kiai bagi para ulama di Kerajaan Bone dan 

sekitarnya. Ia menyempurnakan tugas-tugas para imam dan perangkat Sara’ lainnya.80 

Hampir semua imam di distrik (kecamatan) di Kerajaan Bone dijabat oleh ulama yang 

sebagian besar adalah kerabat dan murid KH. Adam. Ia wafat pada tahun 1865, dan 

dimakamkan di kompleks Masjid Al-Mujahidin. 

l. KH. Safiyanah, Kadi Bone ke-12 (1865-1879 M) 

KH. Safiyanah adalah murid sekaligus kemenakan KH. Adam. Ia diangkat 

menjadi kadi menggantikan paman sekaligus gurunya KH. Adam. Ia pernah 

mengenyam pendidikan di Mekkah selama 4 tahun bersama murid KH. Adam lainnya, 

yakni KH. Abdul Wahid yang kelak menjadi Kadi Bone ke-14. KH. Safiyanah wafat 

pada tahun 1879, dan dimakamkan di samping Masjid Al-Mujahidin Watampone. 

 
79Ridhwan, Pendidikan Islam Masa Kerajaan Bone: Sejarah, Akar dan Corak Keilmuan Serta 

Peranan Kadi (Unimal Press, 2016),  h. 49. 

80Muslihin Sultan, Petta Kali Bone (Cet. I: Yayasan Al-Muallim Sungguminasa Kabupaten 

Gowa Sul-Sel, 2011), h. 45. 
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Tidak banyak yang diperoleh keterangan tentang KH. Safiyanah.81 Meskipun begitu, 

dapat diduga bahwa ia meneruskan segala kegiatan Kadi Bone sebelumnya, yang juga 

adalah gurunya. 

m. KH. Muhammad Yusuf, Kadi Bone ke-13 (1879-1905 M) 

KH. Muhammad Yusuf adalah putra KH. Adam. Ibunya bernama Besse 

Sallaleila. KH. Muhammad Yusuf menikah dengan salah seorang kerabat dekatnya 

bernama Cakka, dan dari perkawinannya itu lahirlah seorang putri bernama Sitti Hajar. 

Putrinya inilah yang kemudian menikah dengan salah seorang muridnya, KH. Abdul 

Hamid, yang menjadi Kadi Bone ke-15, 17, dan 19. KH. Muhammad Yusuf dikirim 

oleh ayahnya, KH. Adam, belajar ke Mekkah selama tujuh tahun sebagai persiapan 

menjadi Kadi Bone.82 

Pada masa jabatannya terjadi peristiwa paling bersejarah dalam perjalanan 

Kerajaan Bone, yakni hancurnya pertahanan Kerajaan Bone oleh pasukan Belanda. 

Peristiwa tersebut dikenang oleh rakyat Bone sebagai “Rumpa’na Bone” atau 

hancurnya pertahanan Bone. Pada masa itu Raja Bone adalah La Pawawoi Karaeng 

Sigeri, Raja ke-31. KH. Muhammad Yusuf wafat pada hari Jumat, 11 Agustus 1905 

dalam usia 90 tahun. Ia dimakamkan di samping Masjid Al-Mujahidin Watampone.83 

n. KH. Abdul Wahid, Kadi Bone ke-14 (1906-1917 M) 

KH. Abdul Wahid menjabat kadi menggantikan KH. Muhammad Yusuf. Ketika 

itu, Bone berada dalam masa pemerintahan transisi yang dipegang oleh Ade’ Pitue. Hal 

 
81Ridhwan, Pendidikan Islam Masa Kerajaan Bone: Sejarah, Akar dan Corak Keilmuan Serta 

Peranan Kadi (Unimal Press, 2016),  h. 50. 

82Muslihin Sultan, Petta Kali Bone (Cet. I: Yayasan Al-Muallim Sungguminasa Kabupaten 

Gowa Sul-Sel, 2011), h. 46. 

83Ridhwan, Pendidikan Islam Masa Kerajaan Bone: Sejarah, Akar dan Corak Keilmuan Serta 

Peranan Kadi (Unimal Press, 2016),  h. 51. 
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itu terjadi karena Bone dikuasai oleh Belanda setelah sebelumnya mengalami peristiwa 

Rumpa’na Bone tahun 1905. Berbeda dengan para pendahulunya, KH. Abdul Wahid 

berangkat ke Mekkah melanjutkan pendidikan setelah menjabat sebagai kadi. Mungkin 

hal ini disebabkan karena tekanan dari pemerintah pendudukan Belanda di Bone. Hal 

ini dapat dilihat ketika kembali ke Indonesia, ia tidak langsung menuju Bone tetapi 

singgah dan menetap di Sapeken, Sumenep Madura selama 16 tahun. Di Madura ia 

mengembangkan dakwah dan pendidikan Islam bersama komunitas masyarakat 

setempat dan komunitas Bugis dan Mandar yang banyak bermukim di pulau tersebut. 

K.H. Abdul Wahid kembali ke Bone sekitar tahun 1932 dan wafat pada tahun 1937. Ia 

dimakamkan di Salo’Sibalie Pallime, Cenrana.84 

o. KH. Abdul Hamid, Kadi Bone ke-15 (1918-1942 M) 

Masyarakat Bone mengenal KH. Abdul Hamid sebagai Petta Kalie Cowa atau 

Kadi Tua, sebab ketika diangkat menjadi kadi sudah berumur 90 tahun. KH. Abdul 

Hamid adalah murid sekaligus saudara sepupu dari KH. Abdul Wahid, kadi ke-14. Ia 

diangkat menjadi kadi menggantikan KH. Abdul Wahid yang berangkat ke Mekah 

untuk memperdalam ilmu agama Islam. Selain itu, ia juga diketahui berguru kepada 

KH. Muhammad Yusuf, Kadi Bone ke-13. Karena kecerdasan dan kesalehannya 

sehingga gurunya tersebut menikahkan salah seorang putrinya bernama Sitti Hajar 

dengan KH. Abdul Hamid. Pengangkatannya sebagai kadi terjadi pada saat Kerajaan 

Bone masih dalam kekuasaan penjajah Belanda yang berlangsung sejak kekalahan 

Bone dalam peristiwa Rumpa’na Bone tahun 1905. Jabatan sebagai kadi masih ia 

 
84Ridhwan, Pendidikan Islam Masa Kerajaan Bone: Sejarah, Akar dan Corak Keilmuan Serta 

Peranan Kadi (Unimal Press, 2016),  h. 53. 
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pegang saat La Mappanyukki Datu Lolo ri Suppa/Datu Silaja Sultan Ibrahim Matinroe 

ri Gowa dilantik menjadi raja ke-32 tahun 1931.85 

Karena usianya sudah lanjut, ia mengangkat salah seorang muridnya yang juga 

iparnya, yakni KH. Sulaiman, sebagai pendamping dalam melaksanakan tugas sehari-

harinya sebagai kadi. Saat itu, KH. Sulaiman adalah Imam Awangpone yang kelak 

diangkat menjadi Kadi Bone ke-19. Pada masa pendudukan Jepang (antara tahun 1942-

1945), KH. Abdul Hamid diberhentikan sebagai kadi, dan mengangkat salah seorang 

putranya, KH. Ali Hamid. Namun setelah pendudukan Jepang berakhir, ia diangkat 

kembali menjadi kadi. Setahun kemudian (1946), jabatannya sebagai kadi ia serahkan 

kepada, KH. Sulaiman.86 

p. KH. Ali Hamid, Kadi Bone ke-16 (1942-1945 M) 

KH. Ali Hamid adalah putra KH. Abdul Hamid, sedangkan ibunya, Siti Hajar, 

adalah putri KH. Muhammad Yusuf, Kadi Bone ke-13. Walaupun ia putra KH. Abdul 

Hamid, ia justru banyak mendapat bimbingan dari KH. Sulaiman di pengajian yang ia 

bina di Kampung Bottoe Awangpone. Pengangkatan KH. Ali Hamid sebagai kadi 

bertepatan dengan masa pendudukan Jepang di Bone tahun 1942. Pihak Jepang 

memandang bahwa KH. Abdul Hamid sudah terlalu sepuh untuk jabatan Kadi Bone. 

Oleh karena itu, pengangkatan KH. Ali Hamid adalah semata-mata kebijakan Jepang, 

atas pertimbangan bahwa ia masih muda.87 

 
85Muslihin Sultan, Petta Kali Bone (Cet. I: Yayasan Al-Muallim Sungguminasa Kabupaten 

Gowa Sul-Sel, 2011), h. 49. 

86Muslihin Sultan, Petta Kali Bone (Cet. I: Yayasan Al-Muallim Sungguminasa Kabupaten 

Gowa Sul-Sel, 2011), h. 50. 

87Ridhwan, Pendidikan Islam Masa Kerajaan Bone: Sejarah, Akar dan Corak Keilmuan Serta 

Peranan Kadi (Unimal Press, 2016),  h. 54. 
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Tidak terlalu banyak keterangan yang dapat diperoleh tentang kegiatan 

pendidikannya. Hal ini terjadi karena dalam masa jabatannya, Kerajaan Bone dikuasai 

oleh tentara Jepang. Sebagai Kadi Bone, ia mendampingi raja Bone ke-32, La 

Mappanyukki Datu Lolo ri Suppa/Datu Silaja, Sultan Ibrahim Matinroe ri Gowa (1931-

1942 M). Setelah Jepang meninggalkan Indonesia akibat kekalahan dari Sekutu dalam 

Perang Dunia ke-II, jabatan kadi diserahkan kembali kepada ayahnya. KH. Ali Hamid 

wafat di Watampone tahun 1972, dan dimakamkan di samping Masjid Al-Mujahidin.88 

q. KH. Abdul Hamid, Kadi Bone ke-17 (1945-1946 M) 

Setelah Jepang kalah dari Sekutu dan meninggalkan Indonesia, jabatan kadi 

diserahkan kembali dari KH. Ali Hamid kepada ayahnya, KH. Abdul Hamid. Atas 

pertimbangan usianmya yang sudah sepuh, maka kurang lebih empat bulan kemudian, 

jabatan kadi diserahkan kepada KH. Sulaiman, yang memang sebelumnya sudah 

mendampinginya selama menjabat sebagai Kadi. Penyerahan tersebut terjadi 

bersamaan dengan diangkatnya La Pa’bentengi Petta Lawa Arung Macege sebagai 

Raja Bone ke-33 tahun 1946.89 

r. KH. Sulaiman, Kadi Bone ke-18 (1946-1951 M) 

KH. Sulaiman lahir di Watampone pada hari Jumat tanggal 16 Maret 1861 M. 

Ia adalah cucu dari KH. Adam, kadi Bone ke-11 dari pihak ibu, dan dari pihak ayah ia 

adalah putra dari seorang ulama ternama di Bone, yakni Haji Abdul Rasyid, Imam 

Macege. Sebelum menjabat sebagai kadi, ia menjadi pendamping dua kadi 

 
88Ridhwan, Pendidikan Islam Masa Kerajaan Bone: Sejarah, Akar dan Corak Keilmuan Serta 

Peranan Kadi (Unimal Press, 2016),  h. 55. 

89Muhammad Rijal Kasim, Jejak Dakwah Keluarga Besar Syeikh Ismail Bin Sayyid Faqih 

Amrillah (Qadhi Ke-2 Kerajaan Bone dan Qadhi Kerajaan Soppeng I) (Cet. 1: Adhy Karya Offset, 

2022), h.29. 
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sebelumnya, yakni KH. Abdul Hamid dan KH. Ali Hamid. KH. Sulaiman pernah 

menuntut ilmu di Mekkah selama 6 tahun. Di Mekkah ia tinggal dan berguru kepada 

Syekh Abdurrahman Bugis yang juga masih saudara sepupu dari kakeknya KH. Adam. 

Setelah kembali dari Mekkah, KH. Sulaiman diangkat menjadi Imam Distrik 

Awangpone pada tahun 1891 M. Di sana ia membina pengajian Al-Qur’an dan kitab 

kuning. Pengajian inilah yang disebut sebagai model pesantren pertama di Bone. 

Banyak muridnya yang menjadi ulama dan menjabat sebagai imam dan khatib, yang 

tersebar di wilayah-wilayah Palili dan kampung-kampung di Kerajaan Bone. 

Selama menjabat sebagai kadi, KH. Sulaiman meneruskan pengajian Al-Qur’an 

dan kitab kuning di Masjid Al-Mujahidin. Di samping itu, ia bersama dengan Syekh 

Mahmud Abdul Jawad membina Madrasah Amiriyah Islamiyah yang didirikan oleh 

gurunya, KH. Abdul Hamid dan Raja Bone Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim, tahun 

1933.90 KH. Sulaiman wafat pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 1951 dalam usia 90 tahun, 

dan dimakamkan di samping Masjid Al-Mujahidin Watampone. Selama menjabat 

sebagai kadi, ia mendampingi Raja Bone terakhir atau ke-33, yakni La Pabbentengi 

Petta Lawa Arung Macege, Raja ke-33 (1946-1951 M). Hingga kini masyarakat Bone 

mengenangnya sebagai Gurutta Petta Kalie Sulaiman 

s. KH. Abdul Hamid, Kadi Bone ke-19 (1952-1961 M) 

Karena pemerintahan Kerajaan Bone sudah berakhir, maka kadi sebagai bagian 

dari struktur kerajaan juga dihapuskan. Namun demikian, jabatan Kadi Bone masih 

dipertahankan dalam fungsi yang terbatas, yakni hanya pada pembinaan dakwah dan 

pendidikan Islam. Jabatan tersebut dipegang kembali oleh KH. Abdul Hamid setelah 

 
90L, Idrus. “Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Keagamaan Non Formal di 

Kabupaten Bone Sulawesi Selatan”. Jurnal Al-Qayyimah 5, no. 2 (2022): h. 144. 
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wafatnya KH. Sulaiman, tahun 1951. Ketika La Mappanyukki Sultan Ibrahim dilantik 

sebagai Kepala Daerah/Raja Bone tahun 1957, ia juga dikukuhkan kembali sebagai 

Kadi Bone ke-19. Pada masa jabatan ketiganya inilah KH. Abdul Hamid wafat pada 

tahun 1961 dalam usia kurang lebih 132 tahun, dan dimakamkan di samping Masjid 

Al-Mujahidin Watampone.91 

t. KH. Muhammad Rafi Sulaiman, Kadi Bone ke-20 (1962-1991 M) 

KH. Muhammad Rafi Sulaiman adalah putra KH. Sulaiman, Kadi ke-18. Ia 

lahir di Watampone tahun 1917. Di samping banyak memproleh ilmu dari ayahnya 

KH. Sulaiman, Muhammad Rafi Sulaiman juga banyak memperoleh ilmu dari KH. 

Abdul Hamid, Kadi Bone yang didampingi ayahnya. Sejak awal ia sudah disiapkan 

oleh ayahnya untuk menggantikan kedudukannya sebagai kadi di kemudian hari. Untuk 

kepentingan tersebut, pada bulan April 1933 dalam usia 17 tahun ia dan adiknya 

Muhammad Junaid Sulaiman (13 tahun) dikirim ke Mekkah untuk memperdalam ilmu 

agama Islam. Di Mekkah mereka berdua tinggal di rumah Syekh Husain Bugis bin 

Syekh Abdurrahman Bugis, sebagaimana ayah mereka dahulu. Mereka belajar di 

Mekkah selama kurang lebih 13 tahun. KH. Muhammad Rafi Sulaiman belajar di 

Madrasah Darul Falah, sedangkan adiknya KH. Muhammad Junaid Sulaiman belajar 

di Madrasah Shalatiyah Mekkah. Keduanya berada di Mekkah bertepatan dengan 

gerakan kemerdekaan RI sedang berlangsung. Mereka tidak ketinggalan untuk turut 

ambil bagian dalam pergerakan tersebut bersama dengan ratusan pelajar Indonesia 

yang sedang menunut ilmu ketika itu.92 

 
91Muhammad Rijal Kasim, Jejak Dakwah Keluarga Besar Syeikh Ismail Bin Sayyid Faqih 

Amrillah (Qadhi Ke-2 Kerajaan Bone dan Qadhi Kerajaan Soppeng I) (Cet. 1: Adhy Karya Offset, 

2022), h.29. 

92L, Idrus. “Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Keagamaan Non Formal di 

Kabupaten Bone Sulawesi Selatan”. Jurnal Al-Qayyimah 5, no. 2 (2022): h. 144. 
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Pada tahun 1962, KH. Muhammad Rafi Sulaiman dan adiknya KH. Muhammad 

Junaid Sulaiman kembali ke Watampone, setelah mendapat amnesti dari Presiden 

Soekarno. Atas permintaan tokoh-tokoh masyarakat Bone, maka DPRD Kabupaten   

Bone mengangkat KH. Muhammad Rafi Sulaiman menjadi kadi Bone ke-20 pada 

tahun 1962. KH. Muhammad Rafi Sulaiman wafat di Watampone pada tanggal 28 

Februari 1991 dalam usia 74 tahun. Ia dimakamkan di samping Masjid Al-Mujahidin 

Watampone.93 Hingga kini masyarakat Bone mengenangnya sebagai Gurutta Petta 

Kalie Rafi’. 

Daftar nama kadi-kadi Bone (Petta Kalie) dan raja-raja yang didampingi 

No. 
Nama Kadi Bone, 

urutan dan tahun 

menjabat 

Nama Raja Bone, urutan dan masa menjabat 

1 
Faqih Amrullah, 
Kadi ke-1 (1639-
1640 M) 

La Maddaremmeng Sultan Shaleh Matinroe ri  Bukaka, 

Raja ke-13 (1631-1640 M) 

2 

To Bala Arung 
Tanete Ri Awang, 
Kadi ke-2 (1643-
1660 M) 

Menjabat sebagai Jennang sekaligus Kadi (1640-1660 M) 

3 

Kadi ke-3 
berkedudukan di 
Bontoala, tidak 
diketahui namanya 
(1669-1696 M) 

La Tenritatta To Unru Arung Palakka Petta Malampe’e 

Gemmen’na Datu Mario Datu Tungke’na Bone Sultan 

Sa’aduddin Metinroe ri Bontoala, Raja ke-15 (1669-1696 

M) 

4 
Syekh Ismail, Kadi 
ke-4 (1696-1724 M) 

1. La Patau Matanna Tikka Sultan Muhammad Idris 

Adhimuddin Matinroe ri Naga Uleng, Raja ke-16 (1696-

1714 M). 

2. Batari Toja Daeng Talaga, Arung Timurung Sultanah 

Zainab Zakiyatuddin Matinroe ri Tippulue, Raja ke-17 

(1714-1715 M) 

 
93Ridhwan, Pendidikan Islam Masa Kerajaan Bone: Sejarah, Akar dan Corak Keilmuan Serta 

Peranan Kadi (Unimal Press, 2016),  h. 58. 
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3. La Padassajati To Wappaware Petta ri Alloe, Sultan 

Sulaiman Mahyuddin Matinroe ri Beula, Raja ke-18 

(1715-1718 M). 

4. La Pareppa Sappewalie, Sultan Ismail Matinroe ri 

Somba Opu, Raja ke-19 (1718- 1821 M). 

5. La Panaongi To Pawawoi Petta I Pessi Matinroe ri 

Biseing, Raja ke-20 (1721- 1724 M) 

5 
Abdul Rasyid, Kadi 
ke- 5 (1724-1775 
M) 

Batari Toja Daeng Talaga Arung Timurung, Sultanah 

Zainab Zakiyatuddin Matinroe Tippulue, Raja ke-21 

(1724-1749 M) 

6 
Daeng Malengu, 
Kadi Bone ke-6 
(1749-1758 M) 

La Temmassonge Toappaweling Sultan Abdul Razak 

Jalaluddin Matinroe ri Malimongeng, Raja ke-22 (1749-

1775 M) 

7 
La Cendrana, Kadi 
Bone ke-7 (1758-
1775 M) 

La Temassonge Toappaweling Sultan Abdul Razak 

Jalaluddin Matinroe ri Malimongeng, Raja ke-22 (1749-

1775 M) 

8 
Arab Harun, Kadi 
Bone ke-8 (1775-
1809 M) 

La Tenritappu Sultan Ahmad Shaleh Syamsuddin 

Matinroe ri Rompe Gading, Raja, ke-23 (1775-1812 M) 

9 
Haji Pesona, Kadi 
Bone ke-9 (1809-
1823 M) 

1. La Tenritappu Sultan Ahmad Shaleh Syamsuddin 

Matinroe ri Rompe Gading, Raja ke- 23(1775-1812 M) 

2. La Mappasessu To Appatunru Arung Palakka, Sultan 

Muhammad Ismail Muhtajuddin Matinroe ri Leleng Bata, 

Raja ke-24 (1812-1823 M) 

10 
Syekh Ahmad, Kadi 
ke-10 (1823-1847 
M) 

1. I Manieng/I Mani’/ I Manneng Arung Data, Sultanah 

Salimah Rajiyatuddin Matinroe ri Salassa’na Raja ke-25 

(1823-1835 M). 

2. La Mappaseling Arung Panyili Sultan Adam 

Najmuddin Matinroe ri Aja’ Benteng, Raja ke-26 (1835-

1845 M) 

3. La Parenrengi Arung Ugi Sultan Ahmad Shaleh 

Mahyuddin Matinroe ri Kessi, Raja ke-27 (1845-1857 M) 
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11 
KH. Adam, Kadi 
ke- 11 (1847-1865 
M) 

1. La Parenrengi Arung Ugi Sultan Ahmad Saleh 

Mahyuddin Matinroe ri Kessi, Raja ke-27 (1845-1857 M) 

2. We    Tenriawaru     Pancai     Tana     Besse Kajuara, 

Sultanah Ummul Hadi Matinroe ri Majennang Raja ke-28 

(1857-1860). 

3. Singkeru   Rukka   Arung   Palakka   Sultan Ahmad 

Idris Matinroe ri Paccing, Raja ke- 29 (1860 – 1871 M) 

12 
KH. Safiyanah, 
Kadi ke-12 (1865-
1879 M) 

1. Singkeru’ Rukka Arung Palakka Sultan Ahmad Idris 

Matinroe ri Paccing, Raja ke- 29 (1860 – 1871 M) 

2. We Fatimah Banri/ We Banri  Gau Arung Timurung, 

Sultanah Fatimah Matinroe ri Bolampare’na, Raja ke-30 

(1871-1895 M). 

13 
KH. Muhammad 
Yusuf, ke-13 (1879-
1905 M) 

1. We Fatimah Banri/ We Banri Gau Datu Citta Arung 

Timurung, Sultanah Fatimah Matinroe ri Bolampare’na 

(ke-30/1871- 1895 M). 

2. La Pawawoi Karaeng Sigeri Matinroe ri Bandung, Raja 

ke-31 (1895-1905 M) 

14 
KH. Abdul Wahid, 
Kadi ke-14 (1906- 
1917 M) 

Masa  Kolonial Belanda.  Pemerintahan dipegang oleh 

Ade Pitue (1905-1931 M) 

15 
KH. Abdul Hamid, 
Kadi ke-15 (1918- 
1942 M) 

1. Masa Kolonial Belanda, Pemerintahan transisi Ade  

Pitue (1905-1931 M) 

2. La Mappanyukki Datu Lolo ri Suppa Datu Silaja, 

Sultan Ibrahim Matinroe ri Gowa, Raja ke-32 (1931-1942 

M) 

16 
KH. Ali Hamid, 
Kadi ke-16 (1942-
1945 M) 

Bone dalam kekuasaan Jepang (1942-1945 M), namun 

tetap diperintah oleh raja, yakni La Mappanyukki Datu 

Lolo ri Suppa/Datu Silaja, Sultan Ibrahim Matinroe ri 

Gowa, Raja ke-32 (1931-1942 M). 

17 

KH. Abdul Hamid, 
Kadi ke-17 (1945- 
1946 M, kurang 
lebih empat bulan) 

Masa transisi dari tentara Jepang ke NICA (tentara sekutu 

dipimpin oleh Belanda). Pemerintahan dipegang oleh 

Ade Pitue. 
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18 
KH. Sulaiman, Kadi 
ke-18 (1946-1951 
M) 

La Pabbenteng Petta Lawa Arung Macege Raja ke-33 

(1946-1951 M). Raja terakhir 

19 
KH. Abdul Hamid, 
Kadi ke-19 (1951- 
1961 M) 

Tahun 1951, Bone berubah dari Kerajaan menjadi Daerah 

Afdeling, dan selanjutnya menjadi Daerah Tingkat dua, 

yang dipimpin oleh kepala daerah. Sejak saat itu, Kadi 

Bone tidak lagi sebagai bagian dari pemerintahan, tetapi 

sebatas melaksanakan tugas-tugas sosial keagamaan, 

seperti dakwah dan pendidikan Islam. 

20 
KH. Muhammad 
Rafi Diangkat menjadi Kadi Bone oleh DPRD Bone 

 

C. Peran dan Integrasi Petta Kalie dalam Kerajaan Bone 

1. Peran Petta Kalie sebagai Birokrat Kerajaan Bone 

Pejabat sara’ dibentuk oleh kerajaan dengan struktur mulai dari seorang Kadi 

(Petta Kalie dalam bahasa Bugis) yang berfungsi sebagai penasehat raja dalam 

persoalan keagamaan, memimpin pelakasanaan sara’ dan memutuskan hal-hal 

tertentu, apakah yang harus digunakan adalah hukum Sara’ ataukah hukum ade’. 

Lingkup wewenangnya yang utama adalah soal pernikahan, perceraian, kematian, dan 

warisan yang disesuaikan dengan syariat Islam dan juga berwenang mengatur urusan 

upacara-upacara keagamaan, seperti Maulid Nabi, Isra Mi’raj, Idul Fitri dan Idul Adha, 

baik yang dilakukan di istana maupun di masjid-masjid di seluruh daerah kekuasaan.94 

Seluruh perangkat pejabat sara’ memperoleh pendapatan, sebagaimana halnya 

pegawai resmi pemerintahan, dari hasil sejumlah sawah yang diserahkan untuk 

dikelola, juga dari sejumlah pungutan atau pemberian, misalnya pada acara pernikahan 

 
94Ahmad Ridha, “Peranan Pejabat Sara dalam Integrasi Hukum Islam dengan Budaya Bone”. 

Al-Adl 13, no. 2 (2020): h. 140. 
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maupun pada saat memutuskan perkara. Mereka juga menerima beberapa persen dari 

zakat fitrah. Mereka termasuk anggota masyarakat kehormatan, yang sering diundang 

pada acara-acara keluarga untuk berdoa mengaji atau membaca Barazanji.95 

Peranan dan kedudukan kadi dalam pemerintahan sangatlah penting karena 

mendampingi raja dalam mengatur segala urusan pemerintahan khususnya yang 

berkaitan dengan bidang keagamaan dengan berpegang pada aturan atau 

pangngadereng dengan memperhatikan syariat dan adat istiadat, sehingga tidak terjadi 

pertentangan antara keduanya. 

Kedudukan Kadi tersebut menunjukkan gambaran bahwa posisi Kadi sangat 

tinggi karena disederajatkan dengan kedudukan para pejabat tinggi dalam sistem 

Kerajaan Bone. Kedudukan ini menjadikan Kadi mempunyai kekuasaan luas dalam 

memutuskan dan mengatur segala hal yang berhubungan dengan bidang keagamaan. 

Adapun tugas-tugas pokok Kadi Bone adalah:96  

a. Memberi pertimbangan kepada Raja dalam masalah yang berhubungan dengan 

hukum syariat Islam. 

b. Mengadili serta memutuskan segala perkara yang menuntut tentang warisan, 

pembagian harta warisan, pelaksanaan wasiat, pemutusan perkawinan, talak, ta’lik, 

fasakh, ruju’ dan lain yang berkaitan dengan urusan nikah. 

c. Mendamaikan perselisihan antara suami istri yang menyangkut masalah 

kerumahtanggaan. 

 
95Ahmad Ridha, “Peranan Pejabat Sara’ dalam Integrasi Hukum Islam dengan Budaya Bone”. 

Fakultas Syariah, IAIN Kendari. Al-‘Adl Vol. 13, no. 2 (2020): h. 141. 

96Muslihin Sultan, Petta Kali Bone (Cet. I: Yayasan Al-Muallim Sungguminasa Kabupaten 

Gowa Sul-Sel, 2011), h. 68. 
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d. Melaksanakan pernikahan dan menyelenggarakan upacara-upacara kematian raja-

raja serta kaum bangsawan lainnya. 

Menurut Sulaiman Rapi dalam wawancara tentang pembagian sistem 

pemerintahan di kerajaan sebagai berikut;97 “Dalam pemerintahan Kerajaan Bone 

terbagi dua sistem kerajaan. Satu pemerintahan secara umum dan satunya 

pemerintahan secara agama. Dibuatlah satu penghulu sara’ yang memutuskan 

kewenangan segala bentuk yang berafiliasi dengan agama Islam diputuskan oleh semua 

kadi. Jadi Mangkau itu raja secara umum tidak mencampuri urusan itu. Jadi apapun 

keputusan dari kadi itulah yang jadi”. 

Peran Petta Kalie sebagai birokrat Kerajaan Bone disamping sebagai penasehat 

raja, dalam persoalan keagamaan, memimpin pelakasanaan Sara’ dan memutuskan hal-

hal tertentu, tidak dilakukan hanya seorang saja. Terdapat beberapa perangkat dalam 

jabatan Sara’ untuk mengatur pemerintahan kerajaan di beberapa wilayah kekuasaan 

lainnya. Beberapa perangkat tersebut yaitu Imang, Katte’, Bilala’, dan Amele. 

2. Peran Petta Kalie sebagai Ulama 

Seiring dengan diterimanya Islam di Kerajaan Bone dan dijadikannya sebagai 

agama resmi kerajaan, pendidikan Islam mulai tumbuh dan berkembang, di lingkungan 

istana. Hal ini ditandai dengan pendirian mesjid kerajaan di istana Kerajaan Bone yakni 

Mesjid Al-Mujahidin. Masjid ini dibangun pada tanggal 9 Juli 1639 M oleh Faqih 

Amrullah. Ia adalah seorang ulama sekaligus menjabat sebagai Kadi Bone pertama di 

Kerajaan Bone. Ia sengaja diutus oleh Raja Gowa ke-15, Sultan Malik al-Said untuk 

mengembangkan dan memantapkan pelaksanaan ajaran Islam di Kerajaan Bone.98 

 
97Sulaiman Rapi (58 tahun), Wawancara, kota Bone (21 Agustus 2023) 

98Idrus L, “Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Keagamaan Non Formal di 

Kabupaten Bone Sulawesi Selatan”. Jurnal Al-Qayyimah 5, no. 2 (2022): h, 144. 
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Sebagai mesjid kerajaan, Masjid Al-Mujahidin dijadikan sebagai tempat 

pendidikan bagi keluarga istana dan sekaligus tempat pengkaderan dan pendidikan bagi 

para dai untuk selanjutnya menyebarkan dan memantapkan ajaran Islam di seluruh 

wilayah Kerajaan Bone. Dalam konteks inilah, proses pendidikan dan pengkaderan 

Islam yang dilakukan di Masjid Al-Mujahidin oleh Faqih Amrullah dapat dipandang 

sebagai pesantren pertama di Bone.99 pesantren selanjutnya tidak dapat dilepaskan dari 

peran Kadi Bone. Masjid Al-Mujahidin dapat dikatakan sebagai pelopor 

berkembangnya pengajian-pengajian Al-Qur’an dan kitab-kitab klasik Islam di seluruh 

wilayah kerajaan Bone. Di Masjid Al-Mujahidin sendiri Faqih Amrullah melaksanakan 

pendidikan dan pengkaderan bagi para juru dakwah dalam upaya pengembangan 

syariat Islam di kerajaan Bone. 

Imam (Imang) adalah salah satu perangkat di bagian pejabat sara’ yang 

bertugas memimpin salat berjamaah dipilih oleh suatu komunitas. Imang yang dipilih 

biasanya merupakan orang yang memiliki pengetahuan agama yang baik serta 

seringkali menjadi guru membaca al-Qur’an (Mangaji) semacam sekolah agama 

informal. Di samping Imang, masjid juga dilengkapi seorang Katte’ (khatib) yang 

bertugas menyampaikan khotbah jumat, dan mewakili imam dalam upacara-upacara 

keagamaan, jika imam berhalangan. Katte’ biasanya juga menjadi guru agama.100 

Petugas masjid lainnya adalah Bilala’ (bilal) bertugas membantu pelaksanaan 

tugas-tugas imam dan khatib, juga mengumandangkan adzan pada setiap pelaksanaan 

salat dan Doja adalah orang yang bertugas memelihara dan menjaga agar masjid tetap 

 
99Idrus L, “Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Keagamaan Non Formal di 

Kabupaten Bone Sulawesi Selatan.”. Jurnal Al-Qayyimah 5, no. 2 (2022), h. 144. 

100Ahmad Ridha, “Peranan Pejabat Sara Dalam Integrasi Hukum Islam Dengan Budaya Bone”. 

Al-Adl 13, no. 2 (2020): h. 141. 
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bersih dan menyediakan air wudhu. Doja juga melayani keperluan masyarakat, seperti 

memotong hewan kurban dan hewan untuk upacara-upacara adat dan keagamaan 

lainnya dan menjadi pengawal/pelayan segala keperluan sehari-hari kadi. Jabatan lain 

adalah Amele (amil) yang berwenang mengumpulkan zakat fitrah dan zakat harta, serta 

berwenang mewakili penguasa dalam hal pemeliharaan masjid kerajaan.101 

3. Integrasi pada Sistem Pemerintahan (Peranan Kadi dalam Sistem 

Pangngadereng Kerajaan Bone) 

Pangngadereng adalah wujud kebudayaan yang meliputi sistem, norma dan 

aturan-aturan serta tata tertib dalam kehidupan masyarakat, disamping itu juga 

mengandung unsur-unsur yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dalam 

bertingkah laku dan mengatur pra sarana kehidupan berupa peralatan materil dan non 

materil. Dengan demikian, pangadereng dapat dimaknai sebagai keseluruhan kaedah 

yang meliputi cara-cara seorang dalam bertingkah laku terhadap sesama manusia dan 

mengakibatkan adanya dinamika dalam masyarakat, itu artinya bahwa pangngadereng 

disamping sebagai sistem budaya dan sosial, juga merupakan sistem hukum yang 

mengatur tata hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, bahkan mengatur tata 

hubungan antara manusia dengan sang pencipta.102 

Fanatisme agama yang dianut oleh La Madaremmeng pada masa 

pemerintahannya membentuk pejabat sara’ yang disebut Parewa Sara’ yang 

bertanggung jawab terhadap urusan keagamaan dan mengurusi sendi-sendi kehidupan 

masyarakat dalam beragama. Pembentukan pejabat sara’ juga menjadi konsekuensi 

logis atas penerimaan agama Islam sebagai agama resmi Kerajaan Bone. Pembentukan 

 
101Ridhwan, Pendidikan Islam Masa Kerajaan Bone (Cet. I; Aceh: Unimal Press, 2016), h. 64. 

102Muslihin Sultan, Petta Kali Bone (Cet. I: Yayasan Al-Muallim Sungguminasa Kabupaten 

Gowa Sul-Sel, 2011), h. 360. 
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pejabat sara’ pada masa Raja La Madaremmeng dan integrasikan dalam sistem norma 

dan aturan-aturan yang dianggap luhur dan keramat bagi orang Bone yakni 

pangngadereng. 

Sara’ (syariat Islam) diintegrasikan ke dalam sistem pangngadereng (wujud 

kebudayaan orang Bugis-Makassar). Dengan integrasi ini, maka sistem 

pangngadereng yang semula terdiri atas empat bagian, menjadi lima bagian, yaitu ade, 

rapang, wari, bicara dan sara’. 

Adapun ade’ itu ialah memperbaiki rakyat (orang banyak), rapang itu ialah 

mengokohkan kerajaan, wari’ itu ialah memperkuat kekeluargaan negara yang 

sekeluarga, bicara itu ialah memagari perbuatan sewenang-wenang dari orang yang 

berbuat sewenang-wenang, dan sara’ itu ialah sebagai sandaran bagi orang lemah yang 

jujur. Dalam Lontara Latoa dijelaskan pula bahwa apabila ade’ ditinggalkan, maka 

rusaklah orang banyak, apabila rapang tidak dipelihara, maka lemahlah kerajaan, 

apabila wari’ hilang, maka tidak bersepakatlah rakyat, apabila bicara tidak ada lagi, 

maka rusaklah hubungan kekeluargaan negara-negara (yang) sekeluarga dan apabila 

tak ada lagi sara’, maka berbuat sewenang-wenanglah orang kuat terhadap orang 

lemah.103 

Unsur pangngadereng yang terakhir adalah sara’. Sara’ yang dimaksud adalah 

unsur dari sistem yang berasal dari syariat Islam. Dengan demikian sara’ merupakan 

salah satu unsur pangngadereng yang diterima oleh masyarakat Bugis-Makassar 

setelah adanya pengaruh Islam. Dengan demikian sara’ (syariat Islam) sebagai pranata 

Islam telah melengkapi pranata sosial masyarakat Bugis-Makassar, terkhusus di 

 
103Ahmad Ridha, “Peranan Pejabat Sara dalam Integrasi Hukum Islam dengan Budaya Bone”. 

Al-Adl 13, no. 2 (2020): h.138. 
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Kerajaan Bone. Pengaruh Islam bagi kehidupan masyarakat Bone tidak hanya pada 

bidang ibadah saja, akan tetapi lebih dari itu telah menyentuh semua aspek, baik politik 

maupun sosial dan budaya. 

Lebih lanjut dalam penuturan Sulaiman Rapi bahwasanya:104 “Ade temma rusa 

sara’. Artinya Adat itu menyesuaikan dengan ajaran Islam. Disesuaikan sehingga tidak 

merusak sara’. Jadi tetap adat jalan tetapi tidak bertentangan dengan ajaran syariat”. 

Pada mulanya Islam datang hanya untuk urusan-urusan ibadah dan tidak 

mengubah lembaga-lembaga dalam kehidupan masyarakat yang ada, seperti lembaga 

sosial yang menyangkut kehidupan politik. Islam mengisi sesuatu dari aspek kultur 

mereka, karena sasaran utama dari para penyiar Islam pada permulaan datangnya hanya 

tertuju kepada soal iman dan kebenaran tauhid. Akan tetapi pada perkembangannya 

kemudian, setelah Islam diterima dan untuk menyesuaikan berjalannya islamisasi, 

maka pranata Islampun melengkapi atau mengokohkan pangngadereng masyarakat 

Bugis Kerajaan Bone. 

Kelima unsur pangngadereng tersebut dilaksanakan pemangku adat yaitu raja 

dan Ade Pitue. Untuk unsur pangngadereng yang terakhir dilaksanakan oleh pejabat 

sara’ yaitu kadi sebagai ketua dan aparat bawahannya. Maka dari itu kedua lembaga 

ini mempunyai fungsi dan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Akan tetapi 

tidak jarang pejabat sara’ bertoleransi kepada adat sepanjang tidak bertentangan 

dengan syariat Islam. 

Petta Kalie atau kadi memiliki posisi penting dalam sistem pemerintahan 

Kerajaan Bone, Petta Mangkaue duduk berdampingan dengan Petta Kalie, dalam 

aturan hierarki pangngadereng, karena kadi membangun hubungan tatanan kehidupan 

 
104Sulaiman Rapi (58 tahun), Wawancara, Kota Bone (21 Agustus 2023) 
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manusia dengan Allah SWT, yang sebelum Islam datang, Bissu yang memegang 

peranan dalam hal agama to riolo, sehingga Raja harus meminta pandangan Kadi 

sebelum Raja melaksanakan titah.105 

Kendatipun sara’ merupakan unsur terakhir dalam sistem pangngadereng, akan 

tetapi tidak berarti bahwa sara’ lebih rendah dari kedudukannya dibandingkan dengan 

4 unsur pangngadereng lainnya. Bahkan, dalam perkembangannya justru sara’ lebih 

dominan dan lebih banyak mempengaruhi unsur-unsur pangngadereng lainnya. 

Dikatakan demkian karena dalam kenyataannya sara’ justru menjadi legitimasi bagi 

unsur-unsur pangngadereng lainnya. Dan tentu hal ini membuat ulama atau Parewa 

Sara’ lebih leluasa mengimplementasikan ajaran Islam secara maksimal. Oleh karena 

itu, tidak jarang keputusan adat dapat dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan 

ajaran Islam.106 

Terintegrasinya sara’ ke dalam pangngadereng maka sistem kepemimpinan 

dalam masyarakat mengalami perubahan. Salah satu perubahan yang paling terlihat 

adalah diterimanya para ulama sebagai bagian dari masyarakat juga diterima sebagai 

guru yang mengajarkan Islam, disamping para raja dan para bangsawan ataupun 

penguasa. Untuk itu terciptalah jabatan struktural dalam birokrasi kerajaan yang 

disebut Parewa Sara. 

4. Integrasi Upacara Adat  

Kepercayaan masyarakat terhadap anutan leluhur menjadi hal yang sangat 

mendasar dalam kepercayaan masyarakat saat itu sampai masuknya agama Islam di 

 
105Muslihin Sultan, Petta Kali Bone (Cet. I: Yayasan Al-Muallim Sungguminasa Kabupaten 

Gowa Sulawesi Selatan, 2011), h. 65. 

106Muhammad Sabiq, “Nilai-Nilai Sara’ dalam Sistem Pangadereng pada Prosesi Madduta 

Masyarakat Bugis Bone Perspektif ’Urf”, Tesis (Malang, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang, 2017), h. 17. 
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Bone, tugas dan peran para pejabat sara’ dalam memasukkan dan mengintegrasikan 

nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial masyarakat yang harus berhadapan dengan 

adat istiadat yang sudah melekat. 

Penerimaan Islam di kerajaan Bone dan masuknya syariat Islam sebagai bagian 

dalam pangngadereng, maka pranata-pranata sosial masyarakat Bone memperoleh 

warna baru. Karena sara’ memberikan peranannya dalam berbagai tingkah laku sosia 

budaya. Diakui bahwa kehadiaran Islam tidak banyak merubah nilai-nilai maupun 

kaedah yang telah ada dalam masyarakat sehungga adat istidat pra Islam sebagian 

masih dilestarikan.107 Dalam mengintegrasikan syariat islam dalam budaya bone pada 

saat itu, pejabat sara’ memiliki peranan yang cukup signifikan, hal ini bisa kita melihat 

dalam inisiasi atau siklus kehidupan, seperti kelahiran, perkawinan dan kematian.108 

a. Kelahiran 

Proses lahirnya seorang anak manusia dalam lingkungan kehidupan Bone dan 

Bugis Makassar lainnya tidak jauh berbeda dengan tata cara tradisional di beberapa 

tempat atau kelompok suku lainnya. Yaitu sejak masih berada dalam kandungan sudah 

diperlakukan menurut adat. Selama mengandung untuk mengetahui perkembangan 

bayinya selalu didampingi oleh sanro atau dukun beranak juga anggota kerabat 

lainnya. 

Menurut salah seorang Sandro anak (dukun beranak) yang bernama Sunrawa, 

bahwa prosesi adat setelah melahirkan melalui beberapa tahapan:109  

 
107Rahmawati, Mohd.Azizuddin Mohd. Sani, “Transformasi Budaya Islam di Kerajaan Bone 

pada Abada ke 17”. Jurnal Adabiyah 16, no. 1 (2016): h. 32 

108Ahmad Ridha, “Peranan Pejabat Sara dalam Integrasi Hukum Islam dengan Budaya Bone”. 

Al-Adl 13, no. 2 (2020): h. 142. 

109Sunrawa (70-an), Wawancara, Kota Bone (9 September 2023) 
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“Narekko rijajianni seddie anana lolo, nappasengan toriolo ta 
sarekkuammengngi wedding ngi ripakaraja nasaba pabberena Puang Alla 
taala. Abiasanna toriolo ta, engka riaseng esso mappaddiwa, engka riaseng 
mappenre tojang, engka riaseng mappakkallejja tana, engka riaseng mappalele 
kampong”. 

Terjemahnya: 

Ketika seorang bayi dilahirkan, leluhur kita memberi wasiat agar kiranya bayi 
tersebut dimuliakan karena merupakan pemberian dari Allah SWT. Kebiasaan 
atau adat leluhur kita, ada yang dimaksud memangku bayi, ada pula mengayun 
bayi, ada pula menginjak tanah, ada pula keluar kampung. 

Maksudnya adalah apabila seorang bayi yang telah dilahirkan, leluhur kami 

memberi wasiat agar sekiranya bayi tersebut dimuliakan karena kelahiran tersebut 

merupakan anugerah atau pemberian dari Allah SWT. Adapun kebiasaan atau adat 

leluhur ketika bayi lahir maka akan di upacarakan melalui beberapa tahapan, yaitu 

acara memangku bayi (mappadiwa), mengayun bayi (mappenre tojang), menginjak 

tanah (mappakkallejja tanah), keluar rumah atau keluar kampung (mappalele 

kampong). 

“Mappaddiwa anak iyyanaritu, diriwa anak lolota pitung esso ittana, dee 
nawedding dipalesso bawang anana e, sarekkuammengi mancaji tomalebbi wi 
narekko battua ni”. 

Terjemahnya: 

Memangku bayi adalah, bayi yang digendong selama tujuh hari lamanya, anak 
bayi tidak boleh diletakkan sembarang, agar menjadi manusia yang lebih baik 
ketika dewasa. 

Demikian Sunrawa melanjutkan. Maksudnya yaitu prosesi memangku bayi 

(mappadiwa) adalah prosesi yang dilaksanakan selama tujuh hari berturut-turut selama 

24 jam kecuali saat bayi dalam keadaan disusui. Hal ini dimaksudkan sebagai harapan 

agar kelak ketika dewasa bayinya bisa menjadi manusia yang dimuliakan atau memiliki 

kedudukan yang mulia. 

“Mappenre tojang, iyyanaritu ripaissengi ana lolota sarekkuammengi wedding 
ngi nagguru i massarang sibawa indo na, na magatti tonrang, nennia 
nanyamengngi tomatoanna”.  
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Terjemahnya: 

Mengayun bayi adalah diberi pemahaman pada bayi agar dapat belajar berpisah 
dari orangtuanya 

Prosesi berikutnya menurut Sunrawa adalah mengayun bayi (mappenre tojang). 

Prosesi ini dimaknai sebagai harapan agar bayi mulai belajar berpisah dengan orang 

tua dan harapan agar cepat hidup mandiri serta bisa membuat orang tuanya bahagia. 

Mappenre tojang atau mengayun bayi ini dilakukan ketika bayi berumur 14 hari. 

“Mappakkalejja tanah iyyanaritu, narekko narapini patappulo esso umuruna 
anana lolota, mappammulani ripakkallejja tanah sarekkoammengngi najeppu 
i apolengenna rupa tau e. biasana toriolo ta nasibawai maccera iyyaregga 
mappaddara”. 

Terjemahnya: 

Menginjak tanah adalah ketika sudah mencapai empat puluh hari umur bayi, 
sudah mulai menginjak tanah agar mengetahui asal-usulnya. Biasanya leluhur 
kita melakukannya bersamaan dengan maccera atau berdarah. 

Demikian Sunrawa menjelaskan bahwa upacara menginjak tanah 

(mappakkallejja tanah) dilakukan ketika bayi berumur 40 hari. Hal ini dimaksudkan 

sebagai bentuk perkenalan pada bayi akan asal-usul manusia yang sesungguhnya. 

Dalam upacara ini biasanya disertai dengan acara pemotongan hewan. 

“Mappalele kampong iyyanaritu, ripagguru i anana lolota massuro lellang 
iyyarega ripaggaru toni missengngi kampong laingnge. Abiasanna toriolota ri 
assawakengngi narekko meloni mellele kampong iyyaregga massuro lellang”. 

Terjemahnya: 

Keluar kampung adalah diajarkan bayi (anak kecil) kita untuk mengenal 
kampung lainnya. Kebiasaan leluhur kita buatkan sawa jika sudah saatnya 
untuk keluar kampung. 

Keluar kampung (mappalele kampong) dimaksudkan sebagai pelajaran bagi si 

bayi untuk mulai bersilaturahim dan mengenal kampung lain selain kampungnya. 

Acara ini biasanya disertai dengan membuat makanan khas masyarakat Bone yang 

dikenal dengan nama sawa’. Makanan ini terbuat dari beras ketan hitam dan putih 
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dibungkus dengan pelepah daun kelapa muda. Demikian penjelasan Sunrawa seputar 

upacara kelahiran bayi.  

Seorang bayi yang baru lahir akan disambut dengan ritus atau upacara sebagai 

pertanda bahwa kehadirannya sangat diharapkan. Pada masyarakat Bone pra Islam, 

upacara menyambut bayi dilakukan pemotongan hewan dengan maksud 

mempersembahkan darah hewan yang disembelih kepada Patotoe (yang menentukan 

nasib), sebagai ucapan terima kasih karena sang bayi lahir dengan selamat, upacara ini 

disebut maccera ana. Hal ini sesuai dengan makna Cera yaitu darah. Adapun macam 

dan jumlah hewan yang disembelih tergantung strata sosial orang tua si bayi. Semakin 

tinggi strata sosialnya, maka semakin banyak pula hewan yang disembelih. Sedangkan 

mengenai waktu pelaksanaan upacara tersebut, ditentukan oleh keluarga si bayi. Dalam 

upacara maccera’ ana disiapkan sesajen berupa masakan daging dari hewan yang 

disembelih serta kue-kue yang terbuat dari gula merah dan kelapa, sebagai simbol agar 

sang bayi, manis seperti gula dan hidupnya bermanfaat seperti buah kelapa. Ritus 

tersebut dipimpin oleh seorang Sandro (dukun) dan lewat sesajen itu Sandro 

mendoakan agar sang bayi dijauhkan dari roh-roh jahat. 

Setelah adanya pengaruh Islam, maccera’ ana diganti dengan aqiqah, di mana 

macam dan jumlah hewan yang disembelih, ditentukan oleh Sara’ yaitu pemotongan 

dua ekor kambing bagi bayi laki-laki dan seekor kambing bagi bayi perempuan. 

Begitupun dengan waktu pelaksanaannya dalam upacara ini ditandai pula dengan 

pemotongan rambut si bayi oleh seorang ahli Sara’ (imam atau tokoh-tokoh agama). 

Sesuai dengan hadist Rasulullah saw, sebagai berikut: 
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 أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمََرَهُمْ عَنْ الغُلََمِ شاتان مُكَافِئَ تَانِ وَعَنْ الْْاَريِةَِ 110

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Rasulullah saw memeritahkan agar menyembelihkan dua ekor 
kambing bagi anak laki-laki dan satu ekor kambing bagi anak perempuan.” 

Demikian juga hadist berikut: 

 قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الغُلََمِ عَقِيقَةن فأََهْريِقُوا عَنْهُ دَمًا وَأمَِيطوُا عَنْهُ 111

Terjemahnya: 

“bagi anak yang baru dilahirkan harus diaqiqah, karena itu alirkanlah darah 
baginya dan hindarkan dari penyakit.” 

Begitupun dengan waktu pelaksanaannya. Tata cara pelaksanaan aqiqah juga 

waktunya dijelaskan dalam hadist Rasulullah saw, sebagai berikut: 

 قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الغُلَمُ مُرْتََنَن بعَقِيقتِهِ يدُْبَحُ عَنْهُ يَ وْمَ السَّابع ويسُمَّى وَيُُْلَقُ راَسُهُ 112

Terjemahnya: 

“anak yang baru dilahirkan akan tergadai dengan aqiqahnya, seyogyanya 
diaqiqah pada hari ketujuh, lalu diberi nama dan rambutnya dicukur.” 

Dalam pelaksanaan pemotongan rambut, tampaknya masih ditemukan ritus-

ritus pra-Islam. Hal ini dapat dilihat pada alat yang dipakai untuk memotong rambut, 

terlebih dahulu diletakkan pada buah kelapa yang sudah disiapkan. Buah kelapa 

tersebut dikupas ujungnya sampai kelihatan airnya sehingga alat tersebut dapat 

 
110Al-Turmudzi, Sunan al-Turmudzi, kitab: al-Adahi an Rasulullah, bab Ma Ja’a fi al-Aqiqah, 

No. 1433 

111Al-Turmudzi, Sunan al-Turmudzi, kitab: al-Adahi an Rasulullah, bab Ma Ja’a fi al-Aqiqah, 

No. 1433 

112Al-Turmudzi, Sunan al-Turmudzi, kitab: al-Adahi an Rasulullah, bab Ma Ja’a fi al-Aqiqah, 

No. 1433 
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menyentuh air kelapa. Pemakaian kelapa dalam ritus ini dimaknai sebagai simbol agar 

bayi kelak dapat seperti pohon kelapa yang kokoh dan serba guna.113 

Dengan demikian, tradisi-tradisi pra-Islam, masih dilaksanakan pada prosesi 

aqiqah. Ulama tidak menghapus tradisi-tradisi pra-Islam tersebut, mungkin karena 

dianggap tradisi tersebut tidak merusak aqidah Islam. Pengaruh Islam terlihat pada 

jumlah hewan yang disembelih, waktu pelaksanaannya prosesnya dipimpin oleh 

seorang ahli agama (pejabat sara’). 

b. Perkawinan 

Pernikahan dalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan 

perempuan yang bukan mahramnya. Pernikahan merupakan fitrah manusia yang tidak 

dapat diabaikan, serta termasuk hal penting sehingga Allah swt melalui Rasulullah saw 

memberi banyak petunjuk dalam pelaksanaannya 

Bagi masyarakat Bugis, perkawinan berarti siala’ (saling mengambil satu sama 

lain), jadi perkawinan adalah ikatan timbal balik. Walaupun mereka berasal dari status 

sosial berbeda, setelah menjadi suami-istri mereka adalah mitra dan bukan hanya kedua 

mempelai, akan tetapi penyatuan dua keluarga. Perkawinan dalam masyarakat Bugis-

Makassar terutama Kerajaan Bone diangap sebagai sesuatu yang sakral. Menurut Ancu 

sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa beliau adalah seorang Bissu, sekaligus 

berprofesi sebagai Indo Botting (pendamping spiritual pengantin) bahwa upacara 

pernikahan melalui beberapa tahapan.114 

“Abiasatta idi ri Bone narekko melokki mappabotting mega ramba rambanna. 
Mappamula mappese pese, Mammanu-manu, Madduta, Mappaenre’ doi 

 
113Rahmawati, Mohd.Azizuddin Mohd. Sani, “Transformasi Budaya Islam di Kerajaan Bone 

pada Abada ke 17”. Jurnal Adabiyah 16, no. 1 (2016): h. 34 

114Ancu (60-an), Bissu, Wawancara, Kota Bone (22 Agustus 2023) 
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balanca, Mappacci, Menre’botting iyyaregga botting, mappasikarawa 
iyyaregga mappasilukka, marola, mappammatua, mappasikacoang”. 

Terjemahnya: 

Kebiasaan kita di Bone ketika ingin mengadakan acara pernikahan ada banyak 
hal yang dilakukan. Mulai dari menyampaikan maksud secara tersirat, 
menyampaikan maksud melalui utusan, melamar, penyerahan uang belanja, 
mensucikan diri, akad nikah, saling menghalalkan, kunjungan, perkenalan 
mertua, mengakrabkan pengantin. 

Jadi menurutnya, kebiasaan masyarakat Bone dalam pelaksanaan upacara 

perkawinan terdapat beberapa fase yang harus dilalui, yaitu sebagai berikut:  

1)  Mappese pese (menyampaikan maksud secara tersirat) 

2) Mammanu-manu (menyampaikan maksud melalui utusan) 

3) Madduta (meminang atau melamar) 

4) Mappenre doi balanca (penyerahan uang belanja) 

5) Mappacci (mensucikan diri) 

6) Menre Botting atau Botting (akad nikah) 

7) Mappasikarawa atau mappasilukka (saling menghalalkan) 

8) Marola (Kunjungan Balasan) 

9) Mappammatua (perkenalan mertua) 

10) Mappasikacoang (mengakrabkan pengantin) 

Tahapan-tahapan tersebut adalah upacara adat yang sampai hari ini masih 

menjadi tradisi masyarakat Bone. Menurut Sulaiman Rapi, upacara adat yang menjadi 

kebiasaan tersebut kemudian di Islamisasikan oleh Petta Kalie. “Semua tahapan 

upacara pernikahan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syariat maka tidak 

ada alasan untuk mengeluarkan hukum larangan. Petta kalie hanya memberikan rambu-

rambu dalam pelaksanaan setiap tahapannya. Diantaranya, ada acara mappanre temme 

(khatam al-Qur’an) pada malam menjelang akad nikah yang biasanya dirangkaikan 



73 

 

 
 

dengan acara mappacci (mensucikan diri). Selain itu, biasanya juga disertai dengan 

pembacaan kitab Barazanji. Inilah peran Petta Kalie dalam mengislamisasikan adat 

dan kebiasaan masyarakat”.115 

Integrasi Islam ke dalam budaya masyarakat kerajaan Bone yang dilakukan 

oleh Petta Kalie telah mengantarkan masyarakat untuk tetap toleran dalam merespon 

upacara-upacara adat tanpa ada pelanggaran syariat. Inilah fakta empirik yang 

ditinggalkan oleh Petta kalie sebagai sebuah intitusi kerajaan yang menjaga kelestarian 

nilai-nilai budaya dibawah panduan syariat. 

Peranan sara’ dalam perkawinan telihat dalam tata cara nikah menurut syariat 

Islam yang dipimpin oleh seorang ahli agama atau kadi/imam, yang sebelum Islam 

doa-doa perkawinan dilakukan oleh seorang sanro (dukun). Dalam acara akad nikah, 

adat yang belum ditinggalkan sejak pra Islam yaitu mattawa artinya persentuhan 

pertama antara ibu jari pria dengan ibu jari perempuan sebagai tanda nikah menurut 

tradisi.116 

Perkawinan dalam masyarakat Bone setelah masuknya Islam banyak 

mengalami perubahan karena masyarakat sudah tidak terlalu berpegang pada adat yang 

lama disebabkan telah terjadi pembauran antara bangsawan dan non bangsawan 

maupun masyarakat non pribumi. Mereka sudah saling memberi dan menerima 

perempuan yang akan dinikahkan dalam perkawinan.  

c. Kematian 

Kematian bagi masyarakat Bone, mempunyai ritual yang banyak diwarnai oleh 

ajaran Islam. Hal ini disebabkan karena kematian merupakan peralihan hidup manusia 

 
115Sulaiman Rapi (58 tahun), Wawancara, Kota Bone (21 Agustus 2023) 

116Rahmawati, Mohd.Azizuddin Mohd. Sani, “Transformasi Budaya Islam di Kerajaan Bone 

pada Abada ke 17”. Jurnal Adabiyah 16, no. 1 (2016): h. 36 
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dari alam nyata ke alam gaib yang masih misterius, dan Islam diyakini sebagai agama 

yang dapat menjawab segala persoalan misterius setelah kematian. Menurut 

kepercayaan masyarakat Bone pra Islam, seorang yang meninggal dunia dikuburkan 

bersama dengan harta bendanya yang berharga dan benda-benda yang disayangi atau 

disenangi si mayit. Penguburan itu dimaksudkan agar roh jahat tidak datang 

mengganggu kepada yang masih hidup. Setelah Islam diterima masyarakat, kebiasaan 

itu masih tetap berlangsung, tetapi harta benda itu tidak dikuburkan melainkan 

disedekahkan kepada mereka yang menyelenggarakan jenazah, seperti memandikan, 

mengapani, menyembahyangkan, dan menguburkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan 

oleh Sulaiman Rapi: 

“Upacara kematian bagi masyarakat Bone, sebagian masih ada yang 

melanggengkannya dengan upacara adat yang disebut dengan istilah mattampung. 

Acara ini ditandai dengan pemotongan hewan berupa sapi atau kambing. Sebelum 

Islam datang, masyarakat memaknainya sebagai persembahan kepada Yang Maha 

Kuasa. Namun ketika Islam masuk di Kerajaan Bone, khususnya pada saat Petta kalie 

berfungsi sebagai salah satu institusi kerajaan yang mengawal pelaksanaan ajaran-

ajaran Islam maka acara mattampung ini mulai mendapatkan sentuhan syariat. Diantara 

kebiasaan upacara mattampung yang sudah di islamisasikan adalah acara 

mengkhatamkan al-Qur’an pada 7 malam setelah kematian”. 

Menurut kepercayaan pra Islam, mayat seorang yang meninggal dunia harus 

dijaga rohnya sebelum dimakamkan, agar tidak mengganggu keluarga dan orang yang 

masih hidup. Tradisi berjaga malam ini, masih tetap dipertahankan pasca Islam, tetapi 

diisi dengan pengajian al-Qur’an, bahkan pengajian al-Qur’an juga dilakukan pada 

hari-hari tertentu setelah kematian, seperti hari ketujuh, hari keempat belas, keempat 
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puluh dan hari yang keseratus setelah hari pemakaman. Hari-hari ini dipercayai sebagai 

hari kembalinya roh dari kubur untuk datang menjenguk keluarga.117 Peran syariat 

Islam dalam kematian terlihat pada prosesi-prosesi, seperti melakukan sembahyang 

mayat dan bacaan talqin di atas kubur. 

Upacara kematian bagimasyarakat Bone dilaksanakan sesuai dengan tradisi dan 

juga syariat Islam. Pengaruh Islam tidak ditolak tetapi tradisi adat yang dianggap oleh 

ulama dapat ditolerir masih dipertahankan dan dilaksanakan bersama-sama dengan 

syariat Islam. Melalui proses akulturasi dan integrasi dengan Islam, adat istiadat 

masyarakat Bone memperoleh warna baru. 

5. Integrasi Simbol-simbol Budaya 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBB) arti simbol adalah lambang. 

Sementara, lebih lanjut di KBBI lambang mempunyai makna suatu tanda yang 

menyatakan atau mengandung maksud tertentu.118 Simbol sebagai suatu hal yang 

terbatas pada konvensional, suatu hal yang dibangun oleh masyarakat atau individu 

dengan makna tertentu sesuai dengan nilai dan norma yang telah disepakati dalam suatu 

masyarakat. Manusia bertindak dari berbagai jenis simbol-simbol. Simbolisasi menjadi 

jiwa dari tujuan dan sekaligus menjadi alat bagi kebutuhan hidup manusia.119 

Menurut Sulaiman Rapi salah seorang anak dari Kadi ke-19 atau Petta Kalie 

yang ke-19 tentang integrasi Islam terhadap simbol-simbol budaya:120 “Adat yang 

ketika dilaksanakan ada yang bertentangan dengan syariat itu dibuka tidak dipakai. 

 
117Rahmawati, Mohd.Azizuddin Mohd. Sani, “Transformasi Budaya Islam di Kerajaan Bone 

pada Abada ke 17”. Jurnal Adabiyah 16, no. 1 (2016): h. 38 

118Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/ (11 September 2023) 

119Agustianto A, “Makna Simbo dalam Kebudayaan Manusia”. Jurnal Ilmu Budaya 8, no. 1 

(2011), h. 2-3. 

120Sulaiman Rapi (58 tahun), Wawancara, Kota Bone (21 Agustus 2023) 

https://kbbi.web.id/
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Maka lahirlah ketika pembacaan kitab La Galigo, ketika Islam masuk itu hilanglah 

pembacaan kitab La Galigo digantikan dengan Barazanji, Jadi orang Islam, orang-

orang dulu itu dalam spiritualnya ketika mau mattampung, ada orang meninggal, ada 

orang yang kawin yang dibaca itu kitab La Galigo. Dengan adanya Islam hilanglah 

kitab La Galigo digantikan dengan Barazanji.” 

Pernyaataan tersebut menunjukkan adanya pengaruh integrsasi Islam ke dalam 

simbol-simbol upacara adat seperti acara pernikahan dan kematian. Dijelaskan bahwa 

kitab La Galigo adalah kitab yang sering dibacakan disetiap upacara-upacara 

keagamaan. Kebiasaan ini kemudian diubah oleh Petta kalie dengan cara 

menggantikan bacaan kitab La Galigo dengan bacaan kitab Barazanji. Sekaitan dengan 

pernyataan tersebut, salah seorang tokoh adat dan budayawan Bone, yaitu Andi Baso 

Usman menjelaskan perihal integrasi simbol simbol budaya sebagai berikut:121 

“Di Bone ini sejak sebelum Islam ternyata kita sudah Islam. Karena di Bone itu 

keyakinan masyarakat Bone sudah mengesakan Dewata Sewwae, berarti sudah 

menunjukkan monoteisme di Bone. jadi Islam datang  langsung klop. Jadi ada beberapa 

item-item budaya di masa lalu itu dijadikan alat syiar, alat syiar oleh mubaligh-

mubaligh Islam awal. Contoh sokko pitu rupa, nasu poppo manu, sawa makkapue 

(sawa campur hitam sama putih), sokko patang rupa, menroja,  Itu semua item budaya 

pra Islam tapi diadopsi di zaman Islam setelah Islam datang dan dijadikanlah alat syiar. 

Contoh tadi itu sawa makkapue, justru disinilah keyakinan manusia Bugis di masa itu 

di simbolkan. Mappasewwa temma passisowo, mappalaiseng temmappassarang. Itu 

satu sawa tapi dua sokko bolong sibawa pute dibungkus, disatu kan. Dipasewwa aleta 

tapi de dipasisowoi, Puangngge Puang matiha, dipallaiseng aleta, tapi de 

 
121Andi Baso Usman (56 tahun), Wawancara, Kota Bone (22 Agustus 2023). 
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dipassarangi, pa iyamakkita, ya makkeda ada, Puang Puange meto. Jadi itu tadi 

disimbolkan di giring jadi alat syiar.” 

Penjelasan Andi Baso Usman tersebut memberikan gambaran betapa simbol-

simbol budaya telah mendapatkan sentuhan ajaran Islam. Pandangan beliau 

menyatakan bahwa masyarakat Kerajaan Bone pada dasarnya telah menganut sistem 

kepercayaan monoteisme. Hal ini di maknai dari kebiasaan masyarakat menggunakan 

kata Dewata Sewwae. Kata ini berarti Tuhan yang esa yang termaktub dalam kata 

Sewwae. Sementara kata Dewata bukan bermakna dewa seperti yang dipahami oleh 

masyarakat pada umumnya. Kata Dewata dalam bahasa Bugis bermakna tidak 

berwujud. Kata Dewata berasal dari dua kata yaitu de dan watanna. De artinya tidak 

ada dan watanna artinya wujud atau tubuh.  

Selain itu, Andi Baso Usman juga menyebutkan beberapa simbol-simbol 

budaya yang sudah terintegrasi dengan ajaran Islam. Diantaranya simbol dalam jenis-

jenis makanan masyarakat kerajaan Bone, seperti sawa makkapue. Kue tradisional ini 

terbuat dari beras ketan hitam dan putih. Simbol ini telah diberi makna bahwa 

kehidupan ini selalu ada yang hitam dan putih. Artinya kebenaran dan kebatilan 

senantiasa akan mewarnai kehidupan masyarakat. Ada simbol nasu poppo manu yang 

terbuat dari bahan bahan terpilih, yaitu ayam yang telah dikurung selama minimal tiga 

hari. Hal ini dimaknai agar bahan makanan yang masuk kedalam tubuh kita semua 

dalam kondisi bersih dan suci. Lebih lanjut Andi Baso Usman juga menjelaskan lebih 

detail tentang proses integrasi Islam ke dalam budaya masyarakat Kerajaan Bone 

sebagai berikut;122 

 
122Andi Baso Usman (56 tahun), Wawancara, Kota Bone (22 Agustus 2023). 
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“Jadi sara’ ini dijadikan salah satu pilar di pangngadereng, bahkan semua adat 

itu diislamkan yang tidak sesuai dengan Islam tidak diambil dijadikan ade’. Contoh 

sebelum Islam raja dan bangsawan gemar ma’ sawung, sawung manu (sabung ayam). 

Begitu Islam datang dihapuskanlah, tidak boleh. Ballo, Islam datang dihapuskan tidak 

boleh. Jadi sendi-sendi budaya kita setelah Islam datang itu tadi. Petta Kalie besar 

perannya didalam itu tadi pemerintahan Kerajaan Bone, integritasnya pas sekali. Bisa 

mengveto Arungpone tapi Arungpone tidak bisa mengveto Petta Kalie. Contoh ma’ 

saungi taue di Panyula makkeda Petta Kalie detu na coco di pangngaderenge di sara’e 

diaseng sawung. Jadi ditutup, walaupun kebiasaan bangsawan. Tapi dena nedding 

makkeda Arungpone detu nedding bang taue di Panyula. Tidak boleh karena ini sara’ 

lebih tinggi. Bahkan simbol-simbol pemerintahan itu berdasar filosofi itu tadi agama. 

Contoh saoraja  salassa, timpa laja ada lima, itukan menunjukkan rukun Islam. Lima 

sokko padongko bola sokku-nya kita saoraja kan itu rukun Islam ditambah satu 

tamping (semacam teras) rukun iman. Jadi antara Islam dan iman harus satu, disitulah 

raja bertahta. Jadi seorang pemimpin dia harus berada disitu di rumah rukun Islam dan 

rukun Iman. Terus, bola sokku’e kan 99 itu asmaul husna, 99 tiang. Jadi itu pilar-pilar 

asmaul husna, jadi seorang raja berada diantara nama-nama Allah. Jadi raja adakalanya 

dia kasih sayang sesuai dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim adakalanya dia harus tegas. 

Jadi semuanya ketatanegaraan kita seperti itu, kebanyakan tersalur sama aliran Islam.” 

Penjelasan Andi Baso Usman tersebut memberikan gambaran bahwa syariat 

menempati urutan tertinggi dalam sistem pengambilan keputusan terkait permasalahan 

yang terjadi di masyarakat Kerajaan Bone. dicontohkan bahwa apabila keputusan raja 

dan keputusan Petta Kalie berada dalam posisi yang bersamaan, maka putusan Petta 

Kalie lah yang menjadi rujukan untuk diikuti dan diindahkan oleh masyarakat Kerajaan 
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Bone. Selain itu, Andi Baso Usman juga menjelaskan tentang beberapa simbol-simbol 

budaya yang mendapatkan sentuhan ajaran Islam. Diantaranya; Istana Raja yang 

bernama bola soba memiliki atap yang disebut dengan timpa laja yang bersusun lima. 

Hal ini disimbolkan dengan rukun Islam. Bola soba juga memiliki tambahan ornamen 

yang disebut sebagai tamping. Tambahan ini merupakan penambahan jumlah rukun 

Islam yang lima menjadi simbol enam. Inilah yang dimaknai sebagai simbol rukun 

Iman.   

Selanjutnya, dijelaskan pula bahwa bola soba ini memiliki rumah pendamping 

yang dinamai bola sokku’e yang memiliki 99 tiang. Simbol ini dimaknai sebagai 

Asmaul Husna yang berjumlah 99 nama Allah swt.  Selain itu, bola sokku’e bermakna 

rumah sempurna yang artinya istana raja dianggap sempurna bila memiliki sifat-sifat 

ilahiyah. Semua makna tersebut memberikan kesimpulan bahwa raja yang bersemayam 

didalam istana diwarnai dengan pelaksanaan rukun Islam dan rukun Iman serta setiap 

keputusannya senantiasa menyandarkan pada sifat-sifat Allah yang 99 tersebut. 

Pemahaman masyarakat tentang simbol budaya yang tergambar dalam rumah Bugis 

masyarakat Bone sebagaimana dijelaskan oleh seorang Panre Bola (Ahli Rumah) yang 

bernama Mansur, menurutnya:123 

“Narekko melokki mabbola iyyaregga makkebbu bola, maega rupanna parellu 
ripahang. Mappammula tanra esso, posi bola, mappatettong bola, menre bola, 
maddoang salama. Parellu toi dipahang diasengnge panre bola. Engka diaseng 
timpa laja, coppo bola, watampola, jongke bola iyyaregga bola dapo, tamping 
bola, lego-legona bolae, sira’na bolae, alliri bola, tange’ na bola’e, addeneng 
bola, engka to diaseng passiring Bola. narekko panre bolaki parellu maneng 
ripahang iyyaro”. 

Terjemahnya: 

Apabila kita ingin membuat rumah, ada banyak macam yang perlu dipahami. 
Mulai dari menentukan hari, titik pusat rumah, mendirikan rumah, mendirikan 
rumah, menempati rumah, syukuran. Perlu juga dipaham bagi pendiri rumah, 

 
123Mansur (55 tahun),  Wawancara, Kota Bone (9 September 2023) 
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ada yang dimaksud penutup depan atap rumah, atap rumah, rumah utama, 
rumah dapur, teras samping kanan/kiri, teras depan rumah, jendela rumah, tiang 
rumah, pintu rumah, tangga rumah,ada juga dinamakan tempat jatuhnya air 
hujan. Jika kita mendirikan rumah perlu dipaham itu semua. 

Maksudnya, apabila seseorang berkeinginan mendirikan sebuah rumah maka 

ada beberapa hal yang perlu dipahami bagi seorang Panre Bola. Diantaranya tanra esso 

(menentukan hari), posi bola (titik pusat rumah atau pusar rumah), mappatettong bola 

(mendirikan rumah), menre bola (menempati rumah), dan maddoang salama 

(syukuran). Selain itu, perlu juga dipahami perangkat-perangkat rumah yang akan 

didirikan diantaranya, boppo bola (atap rumah), timpa laja (penutup depan atap 

rumah), watampola (rumah utama), alliri bola (tiang rumah), jongke bola atau bola 

dapo (rumah dapur), tamping bola (teras samping kiri atau kanan), lego-lego bola (teras 

depan), sira bola (jendela rumah), tange bola (pintu rumah), addeneng Bola (tangga 

rumah), dan passiring bola (tempat jatuh nya air hujan). 

Perangkat-perangkat rumah Bugis yang disebutkan tersebut memikiki makna 

simbolik menurut Panre Bola oleh Mansur. Timpa laja misalnya yang bertingkat 

tingkat menandakan strata sosial seseorang dalam masyarakat. Semakin banyak jumlah 

tingkatannya semakin tinggi strata sosialnya.  Setiap rumah harus memiliki posi bola 

yang dimaknakan bahwa setiap rumah harus memiliki pusar sebagaimana manusia.   

Posi bola  inilah yang dijadikan pusat rumah.  Jongke bola atau bola dapo merupakan 

simbol bahwa rumah tersebut adalah simbol rumah sejahtera.  

Semua simbol tersebut telah di islamisasikan pemaknaannya oleh Petta Kalie 

sebagai pelaksana syariat agar adat tidak melanggar aturan yang telah disyariatkan oleh 

agama Islam. Demikian juga simbol-simbol yang terdapat pada salah satu jenis 

makanan khas masyarakat bugis di Bone yaitu nasu poppo. Penjelasan oleh Andi Baso 

Usman mengenai simbol-simbol dalam makanan nasu poppo yang telah di 
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islamisasikan dengan penjelasan yang detail. Penjelasan simbol ini berdasarkan bahan 

baku yang digunakan dalam membuatnNasu poppo.  

a. Kelapa, jenis kelapa yang digunakan adalah jenis kelapa yang batangnya miring ke 

arah kiblat. Hal ini bermakna bahwa siapapun yang memakan Nasu Poppo maka 

tetaplah dia menghadapkan wajahnya dalam bentuk ibadah shalat. 

b. Ayam, jenis ayam yang dipilih adalah ayam yang telah dikurung selama minimal 

tiga hari. Tujuannya adalah agar ayam tersebut sudah dalam kondisi bersih dan suci 

dari makanan yang diharamkan. Simbol ini memberikan makna bahwa umat Islam 

harus senantiasa memperhatikan halal dan haram dalam hidupnya. 

c. Lengkuas. Dalam istilah Bugis adalah likku. Menurut Andi Baso Usman kata ini 

berasal dari katae ellikku yang artinya hargaku. Hal ini menandakan pentingnya 

harga diri dalam tataran masyarakat Islam. Harga diri yang dimaksudkan adalah 

tingkat ketakwaan seseorang kepada Tuhan. 

Demikianlah diantara sekian banyak simbol-simbol budaya yang telah 

diintegrasikan oleh Petta Kalie sebagai pengawal tegaknya syariat di Kerajaan Bone 

yang masih dihidupkan oleh sebagian masyarakat Bugis di Bone. Agama Islam 

diterima oleh masyarakat kerajaan Bone berangsur-angsur mengalami perkembangan 

dalam menyebarkan agama Islam dan melaksanakan ajaran Islam dimana adanya 

kesatuan yang bersumber dari Al-Quran dan hadist nabi, sehingga memudahkan 

masyarakat untuk menerima ajaran-ajaran tersebut. 
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BAB  IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan pada hasil dan pembahasan, maka kesimpulan 

penelitian ini adalah kondisi struktur pemerintahan Kerajaan Bone pra Petta Kalie 

dimulai dengan adanya konsep To Manurung. Konsep ini meyakini adanya tokoh yang 

diturunkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tokoh ini dipercaya mampu memimpin dan 

mensejahterakan masyarakat. Demikian pula adanya,  kerajaan Bone dipercaya sebagai 

warisan To Manurung. Dalam perkembangannya warisan To Manurung ini berubah 

dari corak monarki menjadi corak demokrasi. Raja yang sebelumnya diwariskan 

berubah menjadi raja yang dipilih oleh sebuah institusi atau lembaga yang disebut 

sebagai Ade Pitue. Selain itu, struktur kerajaan juga dilengkapi dengan kehadiran 

sekelompok orang yang dianggap suci sebagai pelaksana upacara adat dan upacara 

kerajaan. Orang suci tersebut dinamakan Bissu. 

Eksistensi Petta Kalie di Kerajaan Bone dimulai pada masa pemerintahan La 

Maddaremmeng Raja Bone ke-13. Petta kalie merupakan institusi atau lembaga 

tersendiri dalam struktur Kerajaan Bone. Lembaga ini memiliki wilayah dan kekuasaan 

secara otonom yang terpisah dengan sistem Kerajaan Bone. Pejabat Petta Kalie 

diangkat dan dilantik oleh Ade Pitue sebagaimana halnya dengan pengangkatan dan 

pelantikan raja Bone. Lembaga ini memiliki struktur sendiri yang disebut Parewa Sara. 

Struktur ini meliputi Imang, Bilala dan Doja serta Amele. Imang ini bertugas 

memimpin shalat berjamaah, Bilala membantu pelaksanaan tugas Imam dan khotib, 

Doja bertugas memelihara dan menjaga masjid, Amele berwenang mengumpulkan 

zakat fitrah dan zakat harta. 
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Peranan dan integrasi Petta Kalie di Kerajaan Bone dapat dilihat dari dua sisi. 

Pertama,  peranannya sebagai birokrat dalam bentuk sebagai penasehat raja, memimpin 

pelaksanaan sara’ dan memutuskan hukum yang akan digunakan antara hukum ade 

dan hukum sara’. Sebagai ulama Petta Kalie mengembangkan dan memantapkan 

pelaksanaan ajaran Islam.  Peran Kedua, prestasinya dalam mengintegrasikan Islam 

pada sistem pangadereng yang terdiri atas ade yang bermakna memperbaiki rakyat, 

rapang yang bermakna mengokohkan kerajaan, wari yang bermakna memperkuat 

kekeluargaan negara dan bicara bermakna memagari perbuatan sewenang-wenang. 

Selain itu Petta Kalie juga mengintegrasikan Islam kedalam upacara adat dan simbol-

simbol budaya.  

B. Implikasi  

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka implikasi penelitian ini adalah: 

1. Konsep To Manurung perlu mendapatkan kajian secara kontekstual agar  

kepercayaan ini tidak sebatas  sebagai mitos belaka. Konsep ini sesungguhnya 

bisa dikembangkan dalam konteks sistem kepemimpinan  yang ideal. 

2. Sistem kerajaan Bone perlu dikaji secara mendalam karena memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan sistem kerajaan lain yang ada pada 

zamannya.  Perbedaaan ini bisa dilihat dari model pemerintahan, sistem 

pemilihan kepemimpinan, dan struktur yang dipergunakannya. 

3. Merekonstruksi peran ulama dan tokoh keagamaan agar memiliki kepedulian 

terhadap pengembangan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai keislaman, perlu 

mendapat perhatian dan pengawasan dalam pelaksanaannya di tengah 

masyarakat kabupaten Bone pada khususnya dan  umat Islam pada umumnya. 
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NAMA UMUR PEKERJAAN WAKTU 

Sulaiman Rapi 58 Tahun 

Keturunan Petta Kalie 

sekaligus dosen IAIN 

Bone 

21 Agustus 2023 

Andi Baso Usman 56 Tahun 
Anggota Lembaga Adat 

Bone 
22 Agustus 2023 

Ancu 
60-an 

Tahun 

Seorang yang disimbolkan 

sebagai Bissu pada setiap 

acara adat dan budaya di 

Bone 

22 Agustus 2023 

Sunrawa 
70-an 

Tahun 
Dukun beranak 9 September 2023 

Mansur 55 Tahun Ahli rumah 9 September 2023 
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Mesjid Tua Al-Mujahidin Bone 

Makam Qadhi Bone ke-9 KH. Adam (1847-1865) 

Dok. Buku Petta Kalie Bone oleh Muslihin Sultan 
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Makam Kadi Bone ke-13 KH. Abd. Hamid (1918-1942) 

Dok. Buku Petta Kalie Bone oleh Muslihin Sultan 
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Lontarak Akkarungnge 

Dok. Museum Benteng Rotterdam 

Lontarak Akkarungnge 

Dok. Museum Benteng Rotterdam 
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Gambar 1 Wawancara dengan Andi Baso 

Usman, anggota Le 

 

mbaga Adat Bone 

Gambar 2 Wawancara dengan Ancu, seseorang yang 

disimbolkan sebagai Bissu pada setiap acara adat dan budaya di 

Bone 

Gambar 3  Wawancara Anak dari Petta Kalie ke-20 KH. 

Muhammad Rafi Sulaiman, yakni Drs. Sulaiman Rafi, M.Si 
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