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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN  

A. Transliterasi Arab-Latin  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin, 

sesuai SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

0543b/U/1987, dapat dilihat pada tabel berikut:  

1. Konsonan  

Huruf Arab  Nama  Huruf Latin  Nama  

  alif  tidak dilambangkan  tidak dilambangkan ا 
  ba    b   be  ة  
  ta  t    te  ث   
  s a  s     es (dengan titik di atas)  ث   
  jim  j    je  ج  
  h a  h     ha (dengan titik di bawah) ح  
  kha  kh    ka dan ha  ر  
  dal  d    de  د  
  ż al  ż     żet (dengan titik di atas)  ر  
  ra  r    er  ر  
  żai  ż    żet  ز  
  sin  s    es  ش  
  syin  sy    es dan ye  ش  
  s ad  s     es (dengan titik di bawah)  ص  
  d ad  d     de (dengan titik di bawah)  ض  
  t a  t     te (dengan titik di bawah)  ط  
  ż a  ż     żet (dengan titik di bawah)  ظ  
  ain  ‘    apostrof terbalik‘  ع  
  gain  g    ge  غ  
  fa  f    ef  ف  
  qaf  q    qi  ق  
  kaf  k    ka  ك  
  lam  l    el  ل  
  mim  m    em  و  
  ٌ  nun  n    en  
  wau  w    we  و  
  ha  h    ha  هـ   
  hamżah  ’    apostrof  ء  
  ya  y    ye  ي  
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Hamżah ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 

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

dengan tanda apostrof (’).  

2. Vokal  

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda  Nama  Huruf Latin  Nama  

  fath ah  a  a ا    

  kasrah  i  i ا    

  
 ا  

d ammah  u  u  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:  

Tanda  Nama  Huruf Latin  Nama  

  ًْ  ـ 
fath ah dan ya ’  ai  a dan i  

 ـ  وْ  
fath ah dan wau  au  u dan u  

 Contoh:  

ٍْ ف     kaifa :  ك 

  haula :  ه ىْل     

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  
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Harakat dan 
Huruf  

Nama  Huruf dan 
Tanda  

Nama  

 .   ي...   ا | .. 
fath ah dan alif atau ya ’  

a   
a dan garis di 

atas  

  ً    kasrah dan ya ’  ī ــ ـ
i dan garis di 

atas  

   d ammah dan wau  u ـُ و 
u dan garis di 

atas  

 Contoh:  

ب ث    ma ta :   ي 

و        rama :   ر 

ُْم     qī la :   ق 

ىْ ثُ   ًُ  َ   : yamu tu  

4. Tā’ marbūṭah  

Transliterasi untuk ta ’ marbu t ah ada dua, yaitu: ta ’ marbu t ah yang 

hidup atau mendapat harakat fath ah, kasrah, dan d ammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta ’ marbu t ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h].  

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta ’ marbu t ah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta ’ marbu t ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).  

Contoh:  

  : raud ah al-at fa l    تُ  الُأ طْف ب ل وْض   ر 

  : al-madī nah al-fa d ilah   ُم  ة نْف بض   َ َُْ تُ  اُ ذ   ً  ا نْ

  : al-h ikmah   ُت  ً كْ  ا نْذ 

5. Syaddah (Tasydīd)  

Syaddah atau tasydī d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydī d (  ّــ  ), dalam transliterasi ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  

Contoh:  
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بُب     َ   rabbana :   رَّ

ٍُْ ا      najjaina :   َ جَّ

ا نْخ   
 
ق     : al-h aqq 

 nu“ima :   َعُ   و  

ذُ  و    aduwwun‘:   ع 

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

kasrah (  ًّ   . maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī ,(ــ ـ

Contoh:  

ع  
 
نً     : ‘Alī  (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)  

ر   ع 
 

ة   : ‘Arabī  (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)  

6. Kata Sandang  

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

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

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

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  

Contoh:  

صُ   ًْ   al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا نشَّ

ن تُ   نْس    al-żalżalah (bukan aż-żalżalah) : ا نسَّ

  al-falsafah : ا نْف هْس ف  ةُ  

  al-bila du : ا نْب لا دُ  

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamżah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

bagi hamżah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamżah 

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif.  
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Contoh:  

  ٌ   ta’muru na :  ت أيُْرُوْ 
  al-naw‘u :  ا نَُّىْعُ 

ٌ  َ شْ
 
ء    : syai’un 

رْ ثُ     umirtu :  أي 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia  

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

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

atau kalimat yang sudah lażim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

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

lażim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi tersebut di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’a n), 

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh:  

Fī  Z ila l al-Qur’a n  

Al-Sunnah qabl al-tadwī n  

9. Lafẓ al-Jalālah ( ُالله)  

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

lainnya atau berkedudukan sebagai mud a f ilaih (frasa nomina), 

ditransliterasi tanpa huruf hamżah.  

Contoh:  

ٍُ  الل    َْ     billa h ب بنم     dī nulla h د 

Adapun ta ’ marbu t ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafż  

aljala lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:  

 = hum fī  rah matilla h    ت   الل  ً دْ َْ  ر  َْ  هىُْ  َف 
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10. Huruf Kapital  

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama 

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 

bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi 

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

maupun dalam catatan rujukan.  

Contoh:  

Wa ma  Muh ammadun illa  rasu l  

Inna awwala baitin wudi‘a linna si lallaż ī  bi Bakkata muba rakan  

Syahru Ramad a n al-laż ī  unżila fī hi al-Qur’a n  

Nas ī r al-Dī n al-Tu sī   

Abu  Nas r al-Fara bī   

Al-Gaża lī   

Al-Munqiż  min al-D ala l  

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

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

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau 

daftar referensi.  
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Contoh:  

Abu  al-Walī d Muh ammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu  
alWalī d Muh ammad (bukan: Rusyd, Abu  al-Walī d Muh ammad Ibnu)  

Nas r H a mid Abu  Zaī d, ditulis menjadi: Abu  Zaī d, Nas r H a mid (bukan: Zaī d, 
Nas r H amī d Abu )  

B. Daftar Singkatan  

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.   = subh a nahu  wa ta‘a la    

saw.   = s allalla hu ‘alaihi wa sallam  

a.s.   = ‘alaihi al-sala m  

H   = Hijrah  

M   = Masehi  

SM   = Sebelum Masehi  

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

w.   = Wafat tahun  

QS …/…: 4             = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A li ‘Imra n/3: 4  

HR                        = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama Penyusun : A. Arsy Ramlan Amal 
NIM : 80100222019 
Judul Tesis : Islam di Bone Abad Ke-20 (Studi    Peranan KH. 

Abdullah Syamsuri dalam Pengembangan Islam 
di Kabupaten Bone)  

Tesis ini mengkaji tentang Islam di Bone abad ke-20 yang berfokus pada 
peranan K.H. Abdullah Syamsuri dalam pengembangan Islam di Kabupaten 
Bone. Penelitian ini tediri dari 3 rumusan masalah: (1) Bagaimana 
perkembangan Islam di Kabupaten Bone sebelum datangnya K.H. Abdullah 
Syamsuri?; (2) Bagaimana usaha-usaha yang ditempuh oleh K.H. Abdullah 
Syamsuri dalam pengembangan Islam di Kabupaten Bone?; (3) Bagaimana hasil 
perjuangan  K.H. Abdullah Syamsuri dalam pengembangan Islam di Kabupaten 
Bone?.   

Jenis penelitian ini adalah penelitian sejarah. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan penelitian yang terdiri dari pendekatan politik, pendekatan 
sosiologi, pendekatan agama dan pendekatan edukatif. Metode pengumpulan 
data dalam penelitian ini melewati 4 tahapan, yaitu: 1) Heuristik (pengumpulan 
data); 2) Kritik sumber; 3) Interpretasi; 4) Historiografi. Sumber data yang 
digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik 
pengolahan dan analisis data meliputi: reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa   pertama,  Sebelum kedatangan 
K.H. Abdullah Syamsuri, Bone sudah mengakui Islam sejak 1611 M, Islam 
menjadi bagian integral dari pemerintahan dan kehidupan sosial, meskipunadat 
istiadat pra-Islam tetap dilestarikan. Pengembangan Islam di Bone pada abad 
ke-20 terkendala oleh imperialisme Belanda. Kedua, K.H Abdullah  Syamsuri 
memainkan peran kunci dalam pengembangan Islam di Kabupaten Bone, 
sebagai ulama yang berpengaruh, K.H. Abdullah Syamsuri tidak hanya 
menyebarkan ajaran Islam melalui pengajian tradisional dan dakwah, tetapi juga 
terlibat dalam politik, mendukung kemerdekaan Indonesia, dan fokus pada 
perbaikan aspek agama, sosial dan pendidikan. Ketiga, Melalui upaya lintas 
sektor, K.H. Abdullah Syamsuri mendirikan sekolah-sekolah Islam, memimpin 
pemugaran Masjid Annurain, dan mendirikan Pesantren Mahad Hadits, 
mengubah budaya, nilai moral, dan identitas keagamaan masyarakat Bone 
secara menyeluruh. 

Implikasi  dari penelitian ini, meliputi pertama, penelitian ini 
memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah dan dinamika agama 
Islam di Sulawesi Selatan, khususnya di wilayah Bone, serta bagaimana peran 
individu dapat memengaruhi perkembangannya. Kedua, penelitian ini 
memberikan wawasan tentang peran ulama dalam masyarakat, baik sebagai 
pemimpin spiritual maupun sebagai agen perubahan sosial dan politik. Ketiga, 
temuan penelitian ini dapat menjadi inspirasi bagi upaya pengembangan agama 
dan pendidikan di masyarakat lain, terutama dalam konteks memperkuat 
identitas keagamaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui 
pendidikan berkualitas. 
Kata Kunci:  Peranan, K.H. Abdullah Syamsuri, Pengembangan Islam, Kabupaten 
Bone, Abad Ke-20  
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ABSTRACT 
 

Name : A. Arsy Ramlan Amal 
ID : 80100222019 
Title  : Islam in Bone in the 20th Century (The Role of 

KH. Abdullah Syamsuri Study in Islamic 
Development in Bone Regency)  

 
This thesis examines Islam in Bone in the 20th century which focuses on 

the role of K.H. Abdullah Syamsuri in Islamic development in Bone Regency. This 
research consists of three problem statements: (1) How was the development of 
Islam in Bone Regency before the arrival of K.H. Abdullah Syamsuri? (2) How 
were the efforts adopted by K.H. Abdullah Syamsuri in the development of Islam 
in Bone Regency? (3) How were the outcomes of K.H. Abdullah Syamsuri's 
efforts in the development of Islam in Bone Regency? 

This research is historis research. This research used a research approach 
which consists of a political approach, sociological approach, religious approach 
and educational approach. The data collection method in this research was 
conducted through 4 stages, namely: 1) Heuristics (data collection); 2) Source 
criticism; 3) Interpretation; 4) Historiography. The data sources used were 
primary data sources and secondary data sources. Data processing and analysis 
techniques included: data reduction, data presentation and conclusion drawing. 

The results of this study show that first, before the presence of K.H. 
Abdullah Syamsuri, Bone had admitted Islam since 1611 AD, Islam became an 
integral part of government and social life, although pre-Islamic customs were 
still preserved. The development of Islam in Bone in the 20th century was 
constrained by Dutch imperialism. Second, K.H. Abdullah Syamsuri played a key 
role in the development of Islam in Bone Regency, as an influential ulama, not 
only he spread Islamic teachings through traditional recitation and da'wah, but 
also engaged in politics, supported Indonesian independence, and focused on 
improving religious, social and educational areas. Third, Through cross-sectoral 
efforts, K.H. Abdullah Syamsuri established Islamic schools, led the restoration of 
the Annurain Mosque, and established the Mahad Hadith Islamic Boarding 
School, changing the culture, moral values, and religious identity of Bone people 
as a whole. 

The implications of this research include, first, that this research provides 
a deeper understanding of the history and dynamics of Islam in South Sulawesi, 
especially in the Bone region, and how the role of individuals can influence its 
development. Second, this research provides insight into the role of ulama in 
society, both as spiritual leaders and as agents of social and political change. 
Third, the findings of this study can be an inspiration to develop religion and 
education in other communities, especially in strengthening religious identity 
and enhancing the lives of people through high-quality education. 
Keywords: The Role of K.H. Abdullah Syamsuri, Islamic Development, Bone 
Regency, 20th Century 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Periode penting dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia terjadi 

pada dekade awal sampai pertengahan abad ke-20. Pada periode ini terjadi 

perubahan mendasar yang bermula ketika Pemerintah Hindia Belanda 

menerapkan kebijakan politik pasifikasi untuk menaklukkan seluruh kerajaan-

kerajaan di Nusantara.1 Pada saat yang sama menyebabkan terhambatnya 

pengembangan Islam di Sulawesi Selatan dan sekitarnya termasuk di wilayah 

Bone. Namun, Islam tetap bertahan dan berkembang ditengah-tengah tekanan 

pemerintah Hindia Belanda. Pada saat itu, beberapa pusat-pusat pendidikan 

Islam di Bone masih tumbuh dan berkembang melalui kegiatan berupa 

pengajian al-Qur’an dan kitab kuning.2 

Islam telah menjadi agama mayoritas di wilayah Bone, Sulawesi Selatan, 

Indonesia. Seiring dengan perkembangan sosial dan politik, Islam di wilayah ini 

mengalami perubahan dan pembaruan. Semangat perubahan dan pembaruan ini 

yang sebelumnya hanya sebatas pengajian pondok atau pesantren tradisional 

perlahan lebih terbuka terutama pada sistem pembelajaran dan kurikulumnya. 

Sistem pembelajaran yang sebelumnya hanya berupa majelis pengajian di 

masjid dan dirumah kiyaih, mulai meninggalkan sistem tradisonal. Sehingga 

kurikulum 

                                                           
1Taufik Ahmad, ‘Trajektori Jaringan Ulama di Bone dan Wajo 1990-1950’, Pangadereng, 

4.1 (2018), 13. 
2Ridwan, Pendidikan Islam Masa Kerajaan Bone, 1U ed. (Aceh: Unimal Press, 2016). 
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yang sebelumnya hanya terbatas pada kitab-kitab kuning mulai ditambah 

dengan ilmu-ilmu umum lainnya.3 Upaya pengembangan Islam tersebut 

memunculkan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang diselenggarakan secara 

formal baik berupa pesantren modern maupun madrasah-madrasah. 

Berdasarkan data yang diperoleh, upaya pembaharuan tersebut di Bone 

kelihatannya baru muncul pada awal abad ke-20 dalam hal ini terdapat 

beberapa pendidikan Islam formal berdiri di Bone yang terdiri dari: Madrasah 

Amiriyah Islamiyah yang didirikan pada tahun 1933, IAIN Alauddin Filial Bone 

yang didirikan pada tahun 1967, Madrasah Tsanawiyah Annurain didirikan pada 

tahun 1969, dan Ma’had Hadis Biru yang didirikan pada tahun 1973.4 

Sejumlah tokoh dan pemimpin agama berperan penting dalam 

mempengaruhi pola dan praktek keagamaan dalam pengembangan Islam. Salah 

satunya K.H. Abdullah Syamsuri, K.H. Abdullah Syamsuri adalah seorang ulama 

dan pemimpin agama yang memiliki pengaruh besar di masyarakat Bone. Ia 

lahir pada tahun 1918 di Makkatul Mukarromah Saudi Arabiah dan wafat pada 

tahun 1983. Ia merupakan salah satu tokoh yang memainkan peran signifikan 

dalam pengembangan Islam di Kabupaten Bone. Ia adalah seorang ulama atau 

cendekiawan muslim yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran 

Islam dan keterampilan dalam menyebarkan dakwah dan pendidikan agama.5 

Semasa hidupnya K.H. Abdullah Syamsuri memiliki berbagai aktivitas 

seperti imam masjid Lonrae, Kepala Madrasah, ketua Pengadilan Agama 

Watampone Kabupaten Bone dan lembaga-lembaga yang berkompeten. Dari 

                                                           
3Ridwan, Pendidikan Islam Masa Kerajaan Bone. 
4Harlina, ‘Peranan Kepemimpinan KH. Abdullah Syamsuri dalam Pertumbuhan dan 

Perkembangan Madrasah Tsanawiyah Annurain Lonrae, Kab. Bone’ (IAIN Bone, 2012). 
5Harlina. 
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berbagai aktivitas yang dilakukan oleh K.H. Abdullah Syamsuri menunjukkan 

bahwa K.H. Abdullah Syamsuri merupakan salah satu tokoh yang mempunyai 

kemampuan dalam membina, mendidik masyarakat dalam pengembangan 

Islam. 

Disamping itu, K.H. Abdullah Syamsuri memugar masjid yang dulunya 

hanya berupa langgar menjadi masjid yang modern disamping itu juga 

mendirikan sekolah-sekolah. Ini menunjukkan bahwa K.H. Abdullah Syamsuri 

peduli terhadap pengembangan Islam. Oleh sebab itu, usaha-usaha yang 

ditempuh oleh K.H. Abdullah Syamsuri mendapat respon positif dari masyarakat 

Kabupaten Bone. Pelaksanaan pengembangan Islam masih bisa diliat sampai 

sekarang ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan-kegiatan yang 

berkembang di masyarakat seperti pengajian-pengajian maupun pengajaran di 

sekolah madrasah. 

Selain fokus pada pendidikan dan dakwah, K.H. Abdullah Syamsuri juga 

terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan untuk membantu 

masyarakat setempat. Ini dapat berupa distribusi bantuan kepada yang 

membutuhkan, mendirikan lembaga amal, atau berkontribusi dalam mengatasi 

masalah sosial di wilayah tersebut. Pengaruh K.H. Abdullah Syamsuri dalam 

pengembangan Islam di Kabupaten Bone, dapat memberikan dampak positif 

bagi komunitas tersebut. Pengajaran dan pengaruhnya dapat berlanjut melalui 

murid-muridnya yang kemudian menjadi pemimpin dan cendekiawan agama di 

masa depan.6 

                                                           
6Taufik Ahmad. 
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Adanya upaya-upaya yang ditempuh oleh K.H. Abdullah Syamsuri dalam 

pengembangan Islam ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Bone 

menyebabkan peneliti merasa tertarik untuk mengkaji  Islam di Bone Abad ke- 

20 (Studi Peranan K.H. Abdullah Syamsuri dalam Pengembangan Islam di 

Kabupaten Bone). 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian 

Judul tesis ini adalah “Islam di Bone Abad Ke-20 (Studi Peranan K.H. 

Abdullah Syamsuri dalam Pengembangan Islam di Kabupaten Bone). Dalam 

penelitian ini penulis perlu membatasi fokus penelitian dan deskripsi fokus 

untuk menjaga agar tetap terarah, disamping itu untuk menyamakan 

persepsi terhadap istilah yang digunakan dalam judul tesis ini, sehingga 

para pembaca tidak keliru dalam memahaminya disetiap fokus dan 

deskripsi fokus, adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini peran K.H. 

Abdullah Syamsuri dalam pengembangan Islam di Kabupaten Bone. 

2. Deskripsi Fokus  

Deskripsi fokus dimaksud dalam penelitian ini sebagai upaya dalam 

memudahkan pemahaman pembaca agar terhindar dari terjadinya 

penafsiran ganda dari penelitian ini. Adapun deskripdi fokus dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut. 

Pertama, sebelum adanya K.H. Abdullah Syamsuri perkembangan 

Islam mengalami kemerosotan di akibatkan Kerajaan Bone saat itu fokus 

berperang dari pemerintah Hindia Belanda yang menerapkan kebijakan 

politik pasifikasi untuk menaklukkan seluruh kerajaan-kerajaan di 
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Nusantara.7 Pada saat yang sama menyebabkan terhambatnya 

pengembangan Islam di Sulawesi Selatan dan sekitarnya termasuk di 

wilayah Bone. 

Kedua usaha-usaha yang ditempuh K.H. Abdullah Syamsuri dalam 

pengembangan Islam ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Bone yaitu, 

melakukan pemugaran masjid Annurain, mendirikan sekolah-sekolah, 

melakukan pengajian-pengajian maupun pengajaran di sekolah madrasah, 

ikut serta dalam kegiatan sosial, politik dan kemanusiaan untuk membantu 

masyarakat setempat. 

Ketiga perjuangan yang dilakukan K.H. Abdullah Syamsuri dalam 

pengembangan Islam telah memberikan hasil yang maksimal bagi 

masyarakat sekitarnya, sehingga masyarakat semakin sadar untuk berbuat 

dan bertindak sesuai dengan ajaran agama Islam. Disamping itu, masjid yang 

di pugar dan sekolah yang dibangun K.H. Abdullah Syamsuri melahirkan 

santri-santriwati yang siap mengabdi bagi masyarakat. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus dan deskripsi fokus penelitian di atas maka yang 

menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peranan K.H. 

Abdullah Syamsuri dalam pengembangan Islam di Kabupaten Bone”?  

Supaya penelitian ini terarah dan analisisnya lebih menalar serta 

menemukan jawaban dari pokok-pokok permasalahan diatas maka disusun 

rumusan masalah sebagai bahan penelitian, yaitu: 

                                                           
7Taufik Ahmad. 
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1. Bagaimana perkembangan Islam di Kabupaten Bone sebelum datangnya 

K.H. Abdullah Syamsuri? 

2. Bagaimana usaha-usaha yang ditempuh oleh K.H. Abdullah Syamsuri dalam 

pengembangan Islam di Kabupaten Bone? 

3. Bagaimana hasil perjuangan K.H. Abdullah Syamsuri dalam pengembangan 

Islam di Kabupaten Bone? 

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka adalah usaha untuk menunjukkan tulisan atau sumber-

sumber yang relevan dengan penelitian ini. Tinjauan pustaka bertujuan untuk 

mengungkapkan keaslian dan posisi dari penelitian ini, maka perlu dilakukan 

pemetaan terhadap hasil penelitian sebelumnya tentang pengembangan Islam di 

Bone dan sebagai bahan perbandingan agar mendapatkan data yang lebih jelas. 

Penelitian tentang perkembangan Islam di Bone sudah banyak dilakukan oleh 

peneliti terdahulu. Beberapa pemerhati masalah dalam pengembangan Islam 

seperti Muhammad Ruslan dan Waspada Santing (2007)8, Muhammad Dalle dan 

Muhammad Jundi (2022)9, Abd. Kadir Ahmad(2008)10, Mujahidil dan Musdalifah 

2019)11 Muhammad Zaitun Rasmin (2018)12, Rahmawati (2017)13, 

Harlina(2012)14, Sadriana (2023).15 

                                                           
8Muhammad Ruslan dan Waspada Santing, Ulama Sulawesi Selatan; Biografi Pendidikan 

dan Dakwah, 1 ed. (Makassar: Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia, 2007). 
9Muhammad Dalle dan Muhammad Jundi, “Ulama dan Umara dalam Dernisasi 

Pendidikan Islam di Tanah Bugis Abad XX,” Ta’allum, 10.1 (2012), 137. 
10Abd. Kadir Ahmad, Ulama Bugis (Makassar: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama 

Makassar, 2008). 
11Mujahidin and Musdalifah, ‘Kepemimpinan Kharismatik K.H. Muhammad Djunaid 

Sulaiman Dalam Mengembangkan Pendidikan Islam Di KabupatenBone’, El-Dare: Journal of 
Isamic Education Management, 5.2 (2020), 65. 

12Muhammad Zaitun Rasmin, ‘Pendidikan Islam Dalam Perspektif Ulama Bugis K.H. 
Lanre Said” Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam’, Ta’dibunah: Jurnal Pendidikan Islam, 7.2 
(2018), 77. 
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Adapun buku atau karya tulis ilmiah yang dianggap relevan dengan objek 

penelitian diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Muhammad Ruslan dan Waspada Santing dalam bukunya yang berjudul 

“Ulama Sulawesi Selatan; Biografi Pendidikan dan Dakwah” mengemukakan 

bahwa catatan singkat tentang empat belas ulama, termasuk riwayat hidup, 

karya, dan perjuangan mereka untuk membina umat dan menyebarkan 

aroma syiar Islam. Mereka berharap bahwa “energi”, “jiwa”, “keikhlasan”, 

dan model perjuangan keempat belas ulama itu akan menjadi pelajaran bagi 

para pembaca. Adapun keterkaitan tulisan ini memiliki persamaan dari segi 

peranan ulama dalam memperjuangkan, membina dan pengembangan 

Islam. Namun yang membedakan penelitian sebelumnya, yaitu pada 

penelitian ini fokus membahas satu tokoh ulama yaitu K.H. Abdullah 

Syamsuri yang pengembangan Islam dibidang pendidikan, sosial  dan 

dakwah.16 

2. Muhammad Dalle dan Muhammad Jundi dalam jurnalnya yang berjudul 

“Ulama dan Umara dalam Modernisasi Pendidikan Islam di Tanah Bugis 

Abad XX” menjelaskan bahwa Pada abad XX, beberapa gerakan besar seperti 

Muhammadiyah, As’adiyah, Darud Da’wah wal Irsyad, Amiriyyah, dan 

Universitas Muslim Indonesia memainkan peran penting dalam modernisasi 

pendidikan Islam di tanah Bugis. Ulama di tanah Bugis sangat dihormati 

karena mereka bukanlah ulama yang lemah yang dapat disuap dan dijilat 

                                                                                                                                                                      
13Rahmawati Harisa Sahrul, “Perkembangan Islam Di Kerajaan Bone Sulawesi Selatan, 

Indonesia Pasca Musu’ Selleng” (Universty Utara Malaysia, 2017). 
14Harlina. 
15Sadriana, “Jejak Hidup K.H. Muhammad. Tahir (Sang Penyiar Islam dan Pejuang Tanah 

Mandar)” (UIN Alauddin Makassar, 2023). 
16Ruslan dan Santing. 
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oleh para penguasa. Para umara biasanya bergantung pada para ulama. Di 

sisi lain, terjadi hubungan simbiosis mutualisme antara keduanya: umara 

membantu menciptakan lingkungan pendidikan Islam yang baik untuk 

membangun sumber daya manusia yang berakhlak mulia, dan ulama tidak 

ragu untuk mengkritik dan mengingatkan umara jika mereka melihat 

sesuatu yang salah. Namun, upaya umara untuk memaksa ulama untuk 

mendukung hasrat politik kelompok mereka sedikit mengganggu hubungan 

simbiosis mutualisme ini. Persamaan dalam tulisan ini yaitu berfokus 

pengembangan Islam dibidang pendidikan pada abad XX. Namun yang 

membedakan penelitian ini yaitu dari tokoh dan lembaga pendidikan yang 

dibangun.17 

3. Abd. Kadir Ahmad dalam bukunya yang berjudul “Ulama Bugis” menjelaskan 

bahwa ulama bugis adalah ulama orang bugis yang diidentifikasikan sebagai 

seorang ahli dalam bidang agama Islam yang diterima dan ditokohkan oleh 

masyarakat sebagai gurutta. Penokohan ini selain didasarkan pada aspek 

keilmuan, juga kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian atau akhlak. 

Peran ulama bugis ini sebagai penghubung masyarakat dengan ajaran 

agama Islam. Persamaan dalam tulisan ini yaitu para ulama berperan 

penting sebagai mediator yang menghubungkan masyarakat dengan ajaran 

agama Islam dan juga sebagai panutan dan motivator seperti halnya yang 

dilakukan K.H. Abdullah Syamsuri. Namun yang membedakan penelitian ini 

dari tokoh dan upaya yang dilakukan dalam pengembangan Islam di 

Kabupaten Bone.18 

                                                           
17Dalle dan Jundi. 
18Abd. Kadir Ahmad. 
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4. Mujahidin dan Musdalifah dalam jurnalnya yang berjudul “Kepemimpinan 

Kharismatik K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman dalam Pengembangan 

Pendidikan Islam di Kabupaten Bone” menjelaskan kepemimpinan 

kharismatik yang dimiliki K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman dalam 

pengembangan pendidikan Islam yang ada di Kabupaten Bone, K.H. 

Abdullah Syamsuri merupakan seorang ulama yang mendirikan pondok 

pesantren, melakukan pengajian, mengkritik pemerintah, motivator, serta 

tidak lepas dari nilai-nilai kharismatiknya. Dalam upaya pengembangan 

Islam K.H. Abdullah Syamsuri bekerja tanpa mengharapkan sebuah bayaran. 

Persamaan dalam tulisan ini yaitu K.H. Muhammad Djunaid Sulaiman 

berperan penting dalam pengembangan Islam seperti yang dilakukan 

mendirikan lembaga pendidikan dan juga sebagai sebagai panutan dan 

motivator seperti halnya yang dilakukan K.H. Abdullah Syamsuri. Namun 

yang membedakan penelitian ini dari tokoh yang dikaji dan lembaga 

pendidikan yang didirikan.19 

5. Rahmawati Harisa Sahrul dalam disertasinya yang berjudul “Perkembangan 

Islam di Kerajaan Bone Sulawesi Selatan, Indonesia Pasca Musu’ Selleng” 

menjelaskan bahwa bahwa penyebab yang mendorong terjadinya Musu' 

Selleng dalam Islamisasi di Kerajaan Bone adalah keinginan Pemerintah 

Gowa untuk menjadikannya pemerintahan yang kuat dalam hal ekonomi 

dan politik. Penelitian ini memperlihatkan Kerajaan Bone mengalami 

kekalahan sehingga Raja Bone harus masuk Islam pada 23 November 1611 

M. Penelitian ini juga menunjukkan kedudukan Raja Bone dalam 

                                                           
19Mujahidin dan Musdalifah. 
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penyebaran Islam. Sejarah islamisasi yang keunggulan ini memiliki ciri khas 

tersendiri yang awalnya ditolak sampai diterima dan berkembang pesat 

sampai sekarang yang dilalui atas perang pengislaman (Musu’ Selleng). 

Persamaan dalam tulisan ini mengenai perkembangan Islam di kerajaan 

Bone Sulawesi Selatan, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini 

berfokus pada satu tokoh yaitu K.H. Abdullah Syamsuri dalam 

pengembangan Islam di Bone.20 

6. Harlina dalam skripsinya yang berjudul “Peranan Kepemimpinan K.H. 

Abdullah Syamsuri dalam Pertumbuhan dan Perkembangan Madrasah 

Tsanawiyah Annurain Lonrae, Kabupaten Bone” menemukan bahwa 

kepemimpinan K.H. Abdullah Syamsuri membawa pengaruh besar terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan madrasah tsanawiyah Annurain Lonrae. 

Dalam kepemimpinannya berjalan dengan efektif. Hal ini terjadi karena 

adanya keberhasilan dan hubungan emosional yang baik antara kepala 

madrasah, para guru, pegawai, serta antar siswa yang ada di madrasah 

tersebut. Persamaan dalam penelitian ini yaitu mengkaji mengenai K.H. 

Abdullah Syamsuri, sedangkan perbedaanya yaitu penelitian ini mengkaji 

perkembangan Islam di Bone bukan hanya dari segi pendidikan saja akan 

tetapi pengembangan Islam di Bone dalam bidang sosial dan dakwah.21 

7. Sadriana dalam tesisnya yang berjudul “Jejak Hidup K.H. Muhammad Tahir 

(Sang Penyiar Islam dan Pejuang di Tanah Mandar) mengemukakan bahwa 

K.H. Muhammad Tahir merupakan seorang ulama kharismatik yang sangat 

berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Mandar. Selain dikenal sebagai 

                                                           
20Sahrul. 
21Harlina. 
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penyiar Islam yang memusatkan dakwahnya di Lapeo dia juga merambah ke 

wilayah Mamuju hingga K.H. Abdullah Syamsuri diangkat menjadi qadhi di 

Kerajaan Tappalang. K.H. Abdullah Syamsuri juga seorang pejuang 

kemerdekaan Indonesia, walaupun tidak terjun langsung ke medan perang, 

tetapi K.H. Abdullah Syamsuri ikut serta mendukung organisasi KRIS Muda. 

Selain sebagai pejuang K.H. Abdullah Syamsuri juga memberikan kontribusi 

besar untuk membangkitkan semangat nasionalisme para pejuang dan 

memperkuat barisan perlawanan dengan murid-muridnya dalam operasi 

militer serta menyediakan bambu runcing sebagai senjata perang. 

Kemudian menjadi negoisasi yang handal dan berhasil menempuh 

kesepakatan dengan tentara Jepang. Sehingga Jepang bersedia memberikan 

bantuan pembangunan menara. Persamaan dalam penelitian ini yaitu 

mengkaji seorang tokoh ulama yang berusaha menyiarkan dan 

pengembangan Islam. Sedangkan yang membedakan dari penelitian ini dari 

tokoh yang dikaji dan daerah dalam menyiarkan agama Islam. 22 

Dari beberapa literatur yang menjadi bahan acuan dalam penelitian ini, 

peneliti belum menemukan hasil penelitian yang membahas secara khusus 

tentang peranan K.H. Abdullah Syamsuri dalam pengembangan Islam di 

Kabupaten Bone. Disinilah letak keaslian dan perbedaannya dari hasil penelitian 

sebelumnya tentang pengembangan Islam di Bone. 

 

 

 

                                                           
22Sadriana. 
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E. Tinjauan Teoretis 

1. Peran dan Fungsi Kiai dalam Kehidupan Bermasyarakat 

Dalam Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia, ”peran” adalah 

perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan di di masyarakat.23 Paul B. Horton dan Chester L. Hunt 

menjelaskan “peran” adalah prilaku yang diharapkan dari seseorang yang 

mempunyai suatu status. Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status 

dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. Status 

dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah 

seperangkat hak dan kewajiban sementara peran adalah pemeranan dari 

perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut. 

Peran melibatkan dua aspek: (1) melaksanakan kewajiban dan 

menuntut hak-hak suatu peran, (2) memiliki sikap, perasaan dan harapan-

harapan yang sesuai dengan peran tersebut. Dari kedua aspek ini, aspek 

kedualah yang lebih penting. Seseorang yang mempunyai peran tertentu 

akan merasa perannya akan berguna, sesuai, dan memuaskan.24 

Konsepsi peran yang melekat pada diri seseorang akan mengalami 

proses dialektika dengan kebutuhan orang lain, di mana orang lain tersebut 

juga membutuhkan hasil dari peranan seseorang yang memiliki kapasitas 

untuk melaksanakan kewajiban  sesuai status yang ingin diperankan, hingga 

akhirnya terjadi proses penyesuaian karena adanya pengaruh timbal-balik 

dari manusia terhadap pekerjaan dan dari pekerjaan terhadap manusia. 

                                                           
23KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, V (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia, 2022) <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/kamus>. 
24Aminuddin Ram dan Tita Sobari, Sosiologi, 1 ed. (Jakarta: Erlangga). 
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Status yang melekat pada diri seseorang juga tidak hanya terbatas pada satu 

peran tunggal saja, melainkan kadang diikuti oleh peran yang lain; seperti 

kiai yang tidak hanya ditujukan pada orang yang ahli agama tapi juga 

bertugas mengelolah pesantren, demikian halnya status-status yang lain. 

Kata Kiai sudah sangat familiar dikalangan masyarakat Indonesia. 

Sebutan kiai ditujukan pada orang yang ahli agama dan mempunyai pondok 

pesantren serta santri biasanya dalam masyarakat Jawa sangat menjadi 

kebiasaan bagi tokoh agama Islam disebutnya kiai.25 Selain itu, sebutan 

“kiai” juga diberikan oleh masyarakat kepada orang-orang yang 

mempelajari agama dan memimpin pondok pesantren yang mengajarkan 

kitab-kitab Islam klasik kepada santrinya. Namun, seiring berjalannya 

waktu, sebutan “kiai” juga diberikan kepada orang-orang yang memiliki 

kelebihan atau keahlian dalam ilmu agama Islam, serta tokoh masyarakat, 

meskipun mereka tidak memimpin atau memiliki atau mengajar di pondok 

pesantren.26 

Kiai, yang diadopsi oleh umat Islam, adalah gelar kebangsawanan 

yang diberikan kepada orang-orang Hindu. Kiai dianggap sebagai orang 

yang disegani, paham agama, dan memiliki pengetahuan agama yang 

mendalam. Kiai diberi nama yang berbeda-beda tergantung dimana dia 

tinggal. Sebagaimana dikutip oleh Mujamil Qomar, Ali Maschan Moesa 

mengatakan: “Di Jawa disebut Kiai, di Sunda disebut ajengan, di Aceh 

disebut Tengku, di Sumatera Utara disebut Syaikh, dan di Kalimantan Timur 

                                                           
25Hadi Purnomo, Kiai dan Transformasi Sosial Dinamika Kiai dalam Masyarakat, 1 ed. 

(Yogyakarta: Absolute Media, 2016). 
26Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia Lintas Sejarah Pertumbuhan dan 

Perkembangan (Jakarta: LSIK, 1999). 
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dan Kalimantan Tengah disebut Tuan Guru.” Mereka semua juga dapat 

disebut ulama secara umum.27 Keberadaan kiai dalam kehidupan 

masyarakat sangat penting, sebab kiai memiliki peran dan fungsi sebagai 

berikut: 

a. Kiai sebagai Pelindung Masyarakat 

Kiai dalam masyarakat merupakan pelindung karena masyarakat 

menganggap kiai adalah orang yang paling disegani sehingga 

masyarakat ketika mempunyai persoalan baik persoalan keagamaan 

dan bidang-bidang yang lain kiai menjadi pelopor untuk 

menyelesaikannya. Menurut Achmat Patoni, kiai adalah figur yang 

sangat penting dan menjadi rujukan masyarakat dalam berbagai bidang, 

tidak hanya dalam hal ritual dan keagamaan saja, tetapi juga dalam hal 

masalah apapun.28 

b. Kiai sebagai Pendidik 

Hampir semua kiai di Indonesia memiliki pondok pesantren. Di 

pondok pesantren, para kiai mentransformasikan ilmunya dan belajar 

banyak dari mereka. Mereka juga memberikan pelajaran dan nasehat 

kepada masyarakat secara umum, karena meskipun manusia sudah 

pintar dan cerdas, mereka sulit untuk berubah. 

Menurut Endang Turmudi karena kiai adalah yang 

berpengetahuan luas yang kepadanya penduduk desa belajar 

pengetahuan, kepandaian dan pengetahuannya yang luas tentang Islam 

                                                           
27Neni Rosita, ‘Kepemimpinan Kharismatik Kiyai di Pondok Pesantren Ali Maksum 

Krapyak Yogyakarta’, Kajian Sosial Keagamaan, 1.2 (2018), 173. 
28Achmat Patoni, Peran Kiai Pesantren dalam Partai Politik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2007). 
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menyebabkan kiai selalu mempunyai pengikut bagi para pendengar 

informal yang senantiasa menghadiri pengajian atau ceramahnya 

maupun santri yang tinggal di pondok sekitar rumahnya.29 

c. Kiai sebagai Motivator 

Tidak dapat dipungkiri bahwa kiai sebagai anggota masyarakat 

sering dan bahkan selalu memotivasi orang lain, terutama dalam hal 

keagamaan. Kiai juga sering memotivasi orang lain untuk berpartisipasi 

dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan, seperti 

pengajian, dan yang lainnya. Dengan cara ini, kiai dianggap memotivasi 

orang lain untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.30 

d. Kiai sebagai Suri Teladan 

Seorang Kiai memberikan contoh dan teladan yang luar biasa 

dalam berbagai aspek kepemimpinannya. Di antaranya adalah 

kemampuannya untuk menjadi pemimpin yang tegas, tidak memihak, 

dan adil terhadap semua, bahkan ketika santri atau anaknya sendiri 

melakukan kesalahan. Ia juga menunjukkan disiplin dalam mengajar, 

selalu melaksanakan ibadah sholat berjamaah, dan mengikuti sunnah-

sunnah pondok pesantren. Selain itu, Kiai menunjukkan kesabaran 

dalam mendidik, terutama ketika harus memarahi santri untuk 

kebaikan mereka. Ia juga memberi contoh kesuksesan dalam mendidik 

santri hingga mereka berkembang dengan baik. Kiai selalu berpakaian 

dengan rapi dan sopan, memberikan salam kepada orang lain, dan 

                                                           
29Endang Turmudi, Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan, 1 ed. (Yogyakarta: LKiS 

Yogyakarta, 2004). 
30Purnomo. 
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memiliki keberanian untuk menindak pelanggaran dengan tujuan yang 

baik. 31Semua hal ini adalah contoh nyata tentang bagaimana seorang 

Kiai bisa memberikan keteladanan dalam kepemimpinannya dan 

membentuk karakter santri-satri di pondok pesantren dengan baik. 

2. Syiar dan Pengembangan Islam di Bone 

Sejarah awal masuknya Islam (Islamisasi) ke Kerajaan Bone sangat 

terkait dengan peran penting raja dalam proses ini. Sama seperti di banyak 

kerajaan di Nusantara, Islamisasi di Kerajaan Bone juga dipimpin oleh raja. 

Raja di Bone memiliki peran yang sangat kuat dan kekuasaan tertinggi 

dalam kerajaan, sehingga rakyatnya mengikuti keputusannya dalam hal 

islamisasi. 

Proses Islamisasi di Bone diprakarsai dan dibawa oleh Kerajaan 

Gowa, yang menjadi pusat utama penyebaran Islam di Sulawesi Selatan, 

termasuk di Kerajaan Bone. Raja Bone, sebagai pemimpin, melakukan upaya 

penyebaran Islam kepada rakyatnya, meskipun awalnya mereka menolak. 

Namun, penerimaan Islam terjadi setelah konflik bersenjata, yang dikenal 

dengan sebutan "Musu' Selleng" atau perang Islam, yang terjadi selama 

pemerintahan Raja Bone ke-12, La Tenri Pale.32 

Sebelumnya, Raja Bone ke-11, La Tenriruwa, menerima Islam secara 

damai melalui negosiasi dengan Raja Gowa. Namun, di masa pemerintahan 

La Tenri Pale, proses Islamisasi menjadi lebih formal dan sistematis. Pada 

tanggal 23 November 1611 atau 20 Ramadhan 1020 Hijriah, Islam 

diresmikan sebagai agama resmi Kerajaan Bone. Hal ini terjadi setelah Gowa 

                                                           
31Turmudi. 
32Leonard Y. Andaya, Warisan Arung Palakka, 1 ed. (Makassar: Ininnawa, 2013). 
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menaklukkan Bone melalui konflik perang, dan hasilnya adalah penerimaan 

Islam oleh raja dan seluruh rakyat Bone.33 

Perkembangan Islam di Kerajaan Bone mencapai puncaknya pada 

masa pemerintahan Raja La Maddaremmeng, yang dikenal sebagai seorang 

penganut Islam yang sangat fanatik. Di bawah kepemimpinan Raja La 

Maddaremmeng, banyak tradisi dan kebiasaan masyarakat Bone yang 

diubah dan diperbaiki sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu perubahan 

yang signifikan adalah penghapusan perbudakan yang tidak sesuai dengan 

ajaran Islam, meskipun langkah ini menuai kontroversi, terutama dari 

keluarganya yang tidak ingin perbudakan dihapuskan.34 

Islam berkembang pesat di Kerajaan Bone pada masa Raja La 

Maddaremmeng melalui penambahan struktur pemerintahan yang disebut 

sebagai "parewa sara'" atau pemangku jabatan keagamaan. Pemangku 

jabatan ini memiliki peran penting dalam menyebarkan Islam di wilayah 

Bone. Parewa sara' pertama adalah Faqih Amrullah, seorang utusan dari 

Kerajaan Gowa yang diutus oleh Malikus Said untuk mengajarkan Islam 

kepada masyarakat Bone. Langkah awal Faqih Amrullah adalah membangun 

sebuah masjid dekat istana kerajaan, yang kemudian dikenal sebagai Masjid 

Al-Mujahidin. Masjid ini merupakan masjid tertua di Bone dan menjadi 

pusat penyebaran Islam serta tempat untuk mengajarkan agama kepada 

masyarakat Bone. 

                                                           
33Usman, Islam di Bone, 1 ed. (Jepara: Simaharaja Publishing, 2018). 
34Nasruddin, “Peran Raja La Maddaremmeng dalam Penyebaran Islam di Bone,” Jurnal 

Adabiyah, 14.1 (2014), 83. 
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Masa pemerintahan Raja La Maddaremmeng menjadi titik awal 

perkembangan Islam pada abad ke-17 di Kerajaan Bone. Perkembangan ini 

berlanjut pada masa pemerintahan raja-raja Bone di abad ke-18 sampai 

pada abad ke-19. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Andi Mappanyukki, 

pengaruh Belanda di Kerajaan Bone memang dapat memperlambat 

perkembangan Islam. Kolonialisme Belanda di wilayah-wilayah seperti 

Sulawesi Selatan, termasuk Kerajaan Bone, seringkali mencakup upaya 

untuk mengendalikan dan mengarahkan perkembangan agama serta 

masyarakat setempat. 

Pemerintah kolonial Belanda sering mengadopsi kebijakan yang 

mendukung agama-agama lain seperti agama Kristen sambil mencoba 

mengendalikan atau membatasi perkembangan agama Islam yang lebih 

kuat. Ini bisa mencakup pembebasan pajak atau insentif lainnya kepada 

pemeluk Kristen, serta pengawasan ketat terhadap ulama atau pemimpin 

agama Islam.35 

Meskipun demikian, Islam tetap menjadi bagian penting dari 

identitas dan budaya masyarakat Bone. Di tengah pengaruh kolonial 

Belanda, masih ada upaya untuk menjaga dan melestarikan tradisi-tradisi 

Islam. Namun, perkembangan agama Islam mungkin terbatas dalam 

beberapa hal akibat pengaruh Belanda yang mencoba membatasinya. 

Pada perkembangan selanjutnya pasca kemerdekaan Indonesia, 

pengembangan agama Islam terus berlanjut hingga kini baik melalui 

lembaga pendidikan, organisasi keislaman, maupun kebudayaan. Pengaruh 

                                                           
35Abdurrazak Daeng Patunru, Sejarah Bone (Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi 

Selatan, 1989). 
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Islam terhadap masyarakat Bone tampak dalam perubahan sosial yang 

melibatkan aspek-aspek seperti perkawinan, kelahiran, dan kematian. 

Ketika Islam diterima, perubahan dalam tata cara perkawinan menjadi 

terlihat. Ajaran Islam mengenai perkawinan, seperti ijab qabul, wali, dan 

saksi, mulai diterapkan dalam proses pernikahan masyarakat Bone. Selain 

itu, dalam pesta perkawinan, masyarakat mulai memasukkan elemen-

elemen Islam seperti mappanre temme Qur'an, yang merupakan acara 

membaca dan menghafal Al-Qur'an, serta pembacaan kitab Barazanji 

sebagai bentuk syukur dan shalawatan kepada Nabi Muhammad. 

Pengaruh Islam juga terlihat pada peristiwa kelahiran. Nama-nama 

Islam mulai diberikan kepada bayi yang lahir, dan tradisi aqiqah sesuai 

dengan ajaran Islam, di mana anak laki-laki diberi dua ekor kambing dan 

anak perempuan satu ekor kambing. Acara aqiqah ini juga melibatkan 

pembacaan kitab Barazanji dan dipimpin oleh pemimpin keagamaan seperti 

Imam atau Bilal.36 

Dalam hal kematian, Islam juga memengaruhi proses pemakaman 

dan upacara peringatan kematian. Setelah penguburan, doa-doa talqin 

dipanjatkan untuk si mayit dengan harapan agar dia selamat di dunia dan 

akhirat. Banyak aspek sosial dalam masyarakat Bone yang mengalami 

akulturasi karena pengaruh langsung dari Islam yang dibawa oleh para 

penganjur agama. 

Selain perkawinan, kelahiran, dan kematian, masih ada beberapa 

aspek sosial yang mengalami akulturasi. Ini termasuk perubahan dalam 

                                                           
36Usman. 
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membawa sesajen ke kuburan, menurunkan sesajen ke sungai, atau 

memberi sesajen kepada binatang. Masyarakat Bone juga mulai merayakan 

tradisi-tradisi Islam seperti Hari Raya, puasa, Maulid, Isra Mi'raj, dan 

Barazanji. Semua ini menunjukkan perubahan sosial yang terjadi di 

masyarakat Bone setelah Islam diterima.37 

F. Kerangka Konseptual  

Pengembangan Islam di Kabupaten Bone tidak terlepas dari peran ulama-

ulama yang hidup pada abad ke-20, salah satunya K.H. Abdullah Syamsuri. K.H. 

Abdullah Syamsuri merupakan seorang ulama atau cendekiawan muslim yang 

memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran Islam dan keterampilan dalam 

menyebarkan dakwah dan pendidikan agama. Semasa hidupnya K.H. Abdullah 

Syamsuri memiliki berbagai aktivitas seperti imam masjid Lonrae, Kepala 

Madrasah, ketua Pengadilan Agama Watampone Kabupaten Bone, Anggota 

DPRD Kabupaten Bone dan lembaga-lembaga yang berkompeten lainnya. Dari 

berbagai aktivitas yang dilakukan oleh K.H. Abdullah Syamsuri menunjukkan 

bahwa K.H. Abdullah Syamsuri merupakan salah satu tokoh yang mempunyai 

peranan dalam pengembangan Islam di Kabupaten Bone, hal ini dapat dilihat 

dari kemampuannya dalam membina dan mendidik masyarakat dalam 

pengembangan Islam. 

Dalam mengkaji peranan K.H. Abdullah Syamsuri dalam pengembangan 

Islam digunakan teori sebagai dasar yang mendukung proses penelitian ilmiah. 

Teori digunakan untuk memberikan kerangka kerja dan pemahaman yang lebih 

mendalam terhadap peristiwa yang sedang diselidiki. Teori juga berperan dalam 

                                                           
37Usman. 
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merumuskan rekomendasi kebijakan atau solusi berdasarkan kerangka kerja 

teoritis yang telah dibangun. Semua ini berkontribusi pada penyusunan tesis 

yang komprehensif dan informatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu teori peranan.  

Teori peran (Role Theory) adalah suatu pendekatan yang mengkaji peran 

sosial individu dalam masyarakat. Teori ini mengkaji bagaimana peran-peran 

tersebut membentuk perilaku individu dan bagaimana perilaku ini 

mempengaruhi masyarakat dan hubungan sosial. Dalam pengembangan teori 

peran, unsur-unsur dari berbagai teori, orientasi, dan prinsip ilmiah yang 

berbeda diintegrasikan untuk memahami dinamika peran dalam masyarakat. 

38Hal ini menjadikannya teori interdisipliner.  Pendekatan teori peran dapat 

ditemukan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk sosiologi, psikologi, 

antropologi, dan ilmu politik. Teori ini dapat digunakan untuk memahami 

bagaimana individu mengadopsi dan melakukan peran sosial dalam konteks 

sosial yang berbeda, seperti keluarga, pekerjaan, masyarakat, dan budaya.  

Teori peran sering kali berkaitan dengan konsep-konsep seperti 

ekspektasi peran, konflik peran, identitas peran, dan perubahan peran. Dalam 

konteks masyarakat yang terus berubah, teori ini dapat membantu menjelaskan 

bagaimana peran individu beradaptasi dan berubah seiring berjalannya waktu. 

Melalui pengintegrasian unsur-unsur dari berbagai disiplin ilmu dan teori, teori 

peran memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana peran sosial 

                                                           
38Janu Murdiyatmoko, Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat (Bandung: 

Grafindo Media Pratama, 2007). 
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memengaruhi individu dan masyarakat, serta bagaimana individu memengaruhi 

dan berkontribusi terhadap peran tersebut.39 

Teori peran sosial yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada 

teori Erving Goffman. Goffman memandang peran sosial sebagai salah satu 

konsep sosiologi yang paling sentral yang didefenisikan dalam kerangka pola 

perilaku atau norma diharapkan dari orang yang menduduki posisi tertentu 

dalam struktur sosial. Teori Goffman mengkaji mengenai keahlian dramatik 

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

Teori tersebut digunakan untuk menganalisis aktivitas dan peran K.H. Abdullah 

Syamsuri dalam pengembangan Islam di Kabupaten Bone. 

Gambar 1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39Murdiyatmoko. 
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G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari beberapa rumusan masalah yang telah 

dikemukakan sebelumnya, maka penulisan penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mendeskripsikan perkembangan Islam di Kabupaten Bone sebelum 

datangnya K.H. Abdullah Syamsuri. 

b. Mendeskripsikan dan menganalisis usaha-usaha yang ditempuh oleh 

K.H. Abdullah Syamsuri dalam pengembangan Islam di Kabupaten Bone. 

c. Mendeskripsikan dan menganalisis hasil perjuangan K.H. Abdullah 

Syamsuri di Kabupaten Bone. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

a. Memberikan informasi tentang perkembangan Islam di Kabupaten Bone 

sebelum datangnya K.H. Abdullah Syamsuri. 

b. Memberikan informasi tentang usaha-usaha yang ditempuh oleh K.H. 

Abdullah Syamsuri dalam pengembangan Islam di Kabupaten Bone. 

c. Memberikan informasi tentang hasil perjuangan K.H. Abdullah Syamsuri 

di Kabupaten Bone. 

d. Menambah pengetahuan ataupun sumber referensi bagi para peneliti 

dalam rangka pengembangan penelitian.
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BAB II 

BIOGRAFI K.H ABDULLAH SYAMSURI 

A. Kelahiran K.H. Abdullah Syamsuri 

K.H. Abdullah Syamsuri dilahirkan pada tahun 1918, Mukarramah Saudi 

Arabia. Tidak ada riwayat pasti yang ditemukan oleh penulis terkait tanggal 

kelahiran K.H. Abdullah Syamsuri. Dari berbagai penelusuran baik melalui 

keluarga dan dokumen-dokumen tertulis juga sudah tidak ada yang memuat 

tanggal tersebut.     

Penulusuran penulis terkait tahun kelahiran K.H. Abdullah Syamsuri juga 

perimplikasi pada ditemukannya perbedaan penentuan tahun kelahiran yang 

berbeda dari tulisan maupun laman di internet. Penentuan tahun tersebut yang 

menuliskan bahwa K.H. Abdullah Syamsuri lahir pada tahun 191240 

sebagaimana yang tertulis dalam skripsi Peranan Kepemimpinan K.H. Abdullah 

Syamsuri  dalam Pertumbuhan dan Perkembangan Madrasah Tsanawiyah 

Annurain Lonrae, Kab. Bone yang ditulis pada tahun 2012. 

Kaitannya terhadap tahun kelahiran K.H. Abdullah Syamsuri, penulis 

lebih menyakini tahun kelahiranya adalah 1918. Hal ini didasarkan pada 

wawancara dari Muhammad Yusuf dan Fadilah, anak K.H. Abdullah Syamsuri 

yang menerangkan tahun 1918 sebagai tahun kelahiran ayahnya. Dasar yang 

kedua adalah informasi dari tulisan skripsi dengan judul K.H. Abdullah Syamsuri 

dalam Pengembangan Pendidikan di Kecamatan Tanete Riattang Timur 

Kabupaten Bone 

                                                           
40Harlina. 



 

25 
 

 
 

(1942-1983), Rasdiana menjelaskan bahwa tahun kelahiran K.H. Abdullah 

Syamsuri adalah 1918.41 

Semasa kecilnya K.H. Abdullah Syamsuri lebih dikenal dengan nama 

Abdollah yang berasal dari bahasa Arab yang mempunyai makna yakni hamba 

Allah”.42 K.H. Abdullah Syamsuri, dilahirkan dari kalangan keluarga yang taat 

beragama. Ayahnya bernama K.H. Syamsuddin, pada masa kecilnya K.H. 

Abdullah Syamsuri menghabiskan waktunya dengan mengikuti orang tua. Hal ini 

dikarenakan ayah K.H. Abdullah Syamsuri adalah seorang ulama besar dan 

mengajar pada pengajian pondokan di Masjidil Haram Makkatul Mukarromah. 

Nasab K.H. Abdullah Syamsuri bersambung sampai Nabi Muhammad Saw. 

Namun, untuk tidak membahas terlalu jauh, kita langsung menuju ke kakek K.H. 

Abdullah Syamsuri, yaitu Muhammad Nuruddin Assaggaf, yang datang ke Bone 

pada masa Kerajaan Bone. Pada sekitar tahun 1877, yang menjadi Ratu Bone 

adalah Fatima We Banri Gau Arung Timurung. Kedatangan Muhammad 

Nuruddin ke Bone selain untuk berdagang juga bertujuan untuk menyiarkan dan 

mengembangkan agama Islam sebagai seorang ulama. Karena pengaruhnya 

dalam pengembangan Islam di Kerajaan Bone Muhammad Nuruddin diberikan 

jabatan sebagai salah satu anggota Dewan Ade Pitue, lembaga pembantu utama 

pemerintahan Kerajaan Bone. Muhammad Nuruddin diangkat sebagai Arung 

Macege yang bertugas mengepalai pemerintahan umum dan perekonomian.43 

                                                           
41Rasdianah, “K.H. Abdullah Syamsuri dalam Pengembangan Pendidikan di Kecamatan 

Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone (1942-1983)” (Universitas Negeri Makassar, 2001). 
42A. Muh. Najib Hakim (77 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Lonrae 28 September 

2023. 
43Patimang(60 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Bajoe 27 september 2023. 
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Menurut silsilah dari pihak ibu K.H. Abdullah Syamsuri bernama H. 

Zubaedah merupakan keturunan bangsawan Labakkang, yang sekarang 

termasuk dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Labakkang Kabupaten 

Pangkep. Selain itu pertalian kebangsawanan dalam diri K.H. Abdullah Syamsuri 

ditarik dari silsilah keluarga beliau, bahwa adanya keterikatan dengan 

bangsawan kerajaan bugis dari pihak ibunya.44 

Penyebaran keluarga K.H. Abdullah Syamsuri kebanyakan bermukim 

dibeberapa daerah. Keluarga Ayahnya, mayoritas bermukim di daerah Sapura, 

Desa Sapura, Desa Tambea di Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka. Sedangkan 

pihak ibu, kebanyakan bermukim di Bone, Makassar, Pangkep dan Maros. 

Gambar 2 Silsilah Keluarga K.H. Abdullah Syamsuri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44Muhammad Yunus (65 tahun), Mantan Hakim Pengadilan Agama Watampone, 

Wawancara, Bajoe 27 September 2023. 
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Jadi, jelaslah bahwa dalam diri K.H. Abdullah Syamsuri terdapat 

campuran dua darah atau trah: darah biru dari keturunan bangsawan dan darah 

putih dari kalangan tokoh agama, kiai, dan santri. Silsilah ini menunjukkan 

bahwa K.H. Abdullah Syamsuri adalah keturunan yang cukup dikenal dan 

dihormati di kalangan masyarakat. Selain itu, didikan dan arahan orang tuanya 

menjadi dasar penting bagi K.H. Abdullah Syamsuri dalam meniti kehidupan 

selanjutnya. 

Setelah beberapa tahun lamanya K.H. Abdullah Syamsuri beserta orang 

tuanya menetap di Makkatul Mukarromah, maka timbul perasaan dalam 

benaknya untuk kembali ke Kabupaten Bone. Keinginan K.H. Abdullah Syamsuri 

untuk kembali ke kampung halamannya tidak lain ialah untuk mengetahui 

kondisi kampung halamnnya. Selain itu K.H. Abdullah Syamsuri juga 

berkeinginan membantu kedua orang tuanya menyiarkan agama Islam, di 

Kabupaten Bone. Kedatangan K.H. Abdullah Syamsuri disambut dengan gembira 

oleh masyarakat di Kabupaten Bone. Karena mengetahui K.H. Syamsuddin 

mempunyai suatu kharisma dan pada masa itu   K.H. Abdullah Syamsuri masih 

berumur belasan tahun sebagaimana yang dikemukakan oleh narasumber 

bahwa: 
 

“Pada tahun 1930 K.H. Abdullah Syamsuri telah menginjak usia dewasa 
dan turut serta membantu orang tuanya dalam pengembangan ajaran 
Islam, namun sepenuhnya K.H. Abdullah Syamsuri belum diberikan 
tanggung jawab yang penuh dalam pengembangan agama Islam”.45 

Setibanya di Kelurahan Lonrae, K.H. Abdullah Syamsuri bersama dengan 

ayahnya, K.H. Abdullah Syamsuri membangun serta merehabilitasi langgar yang 

                                                           
45Abdul Jafar (65 tahun), Mantan Lurah Lonrae, Wawancara, Watampone 26 September 

2023. 
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dibangun oleh K.H. Yusuf. Langgar tersebut merupakan salah satu tempat 

penyebaran serta penyiaran Islam.  

Disamping menyebarkan dan menyiarkan Islam, K.H. Abdullah Syamsuri 

K.H. Abdullah Syamsuri juga turut serta dalam upaya memperjuangkan 

kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Perjuangan tersebut dilakukan terhadap 

penjajahan maupun pemberontakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal 

ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam lampiran Surat Keterangan Legiun 

Veteran Kabupaten Bone tertanggal 24-9-1959 30/p/8/IX/59 sebagai berikut:  
 
Nomor … pada tanggal 1 September 1945 sampai tanggal 27 Desember 
1949 bergabung bersama pejuang lain yang ada di Kabupaten Bone 
maupun di wilayah Sulawesi Selatan dalam kesatuan kelaskaran BPRB 
Keris terhunus untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan R.I. 
1945.  

Memasuki tahun 1948 K.H. Abdullah Syamsuri bersama dengan orang 

tuanya menuju Sulawesi Tenggara untuk mengembangkan agama Islam. Mereka 

menyusuri pulau-pulau kecil di Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Muna seperti 

pulau Lambasina Besar, Pulau Masudu, Pulau Tiga serta Pulau Genteng.  

Setelah menyiarkan agama Islam di Sulawesi Tenggara, K.H. Abdullah 

Syamsuri kembali ke Kabupaten Bone, mendapat respon positif di kalangan 

masyarakat. Hal ini disebabkan karena kepemimpinan K.H. Abdullah Syamsuri 

dalam menyebarkan serta pengembangan agama Islam di tengah-tengah 

masyarakat Kabupaten Bone. Pada tahun itu juga K.H. Abdullah Syamsuri atas 

persetujuan Pemerintah Tingkat II Kabupaten Bone diangkat menjadi Imam 

Masjid Raya Kota Administratif Watampone. Disamping itu, K.H. Abdullah 

Syamsuri juga diangkat menjadi pegawai Pengadilan Agama Watampone, 

sekaligus sebagai ketua pertama pada Pengadilan Agama Syariah Watampone. 
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Namun demikian, K.H. Abdullah Syamsuri tidak melupakan tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai seorang dai dan pengembang agam Islam. Disamping itu, K.H. 

Abdullah Syamsuri juga tidak lupa berkunjung ke Bajoe tempat orang tuanya 

menyiarkan agam Islam.46 

Pada saat K.H. Abdullah Syamsuri memangku jabatan sebagai ketua 

Pengadilan Agama Watampone, K.H. Abdullah Syamsuri juga aktif dalam 

berbagai organisasi sosial kemasyarakatan lainnya, terutama organisasi Islam. 

Keaktifan K.H. Abdullah Syamsuri dalam berbagai organisasi sebagai berikut: 

1. Anggota Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bone. 

2. Anggota Pengurus Haji Indonesia. 

3. Anggota Majelis Dakwah Indonesia Kabupaten Bone. 

4. Ketua Dewan Hakim Musabaqoh Tilawatil Qur’an Kabupaten Bone mulai 

tahun 1968-1976. 

5. Pengurus Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). 

6. Pengurus Partai Golongan Karya dan pada tahun 1977 diangkat menjadi 

anggota DPRD Kabupaten Bone utusan dari Golongan Karya. 

7. Ketua sementara DPRD Kabupaten Bone 1978.47 

Pada tahun 1968, K.H. Abdullah Syamsuri meninggalkan kota Watampone 

dan pindah di Kelurahan Lonrae sekaligus melanjutkan apa yang pernah dirintis 

oleh ayah K.H. Abdullah Syamsuri (almarhum K.H. Syamsuddin) yakni 

merehabilitasi langgar menjadi masjid dan diberi nama Masjid An Nur’Ain, 

pemberian nama An-Nur’Ain ini diilhami sendiri oleh K.H. Abdullah Syamsuri. 

                                                           
46Baharu (53 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Watampone 2 Oktober 2023 
47Muhammad Yunus (65 tahun), Mantan Hakim Pengadilan Agama Watampone, 

Wawancara, Bajoe 27 September 2023. 
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An Nur’Ain berasal dari bahasa Arab yang berarti dua cahaya, yakni cahaya 

Makkatul Mukarromah dan cahaya Madinatul Munawwarah. 

B. Riwayat Pendidikan K.H. Abdullah Syamsuri 

Pendidikan adalah persoalan manusia dan berhubungan dengan manusia. 

Pendidikan telah ada sejak adanya manusia, bahkan pendidikan telah 

mengambil tempat jauh sebelum manusia memikirkannya. Pendidikan dalam 

artian luas mempunyai maknamerubah dan memindahkan nilai kebudayaan 

kepada setiap individu dalam kehidupan masyarakat.48 Selain itu, pendidikan 

adalah usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk 

mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang lain agar menjadi dewasa atau 

mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.49 

Dari kedua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa proses 

pengembangan kepribadian dan kemampuan manusia sebagai makhluk yang 

berakhlak berlangsung secara terus menerus sepanjang hayat (seumur hidup). 

Proses pendidikan dilakukan baik berupa pembinaan dan pengembangan 

jasmani maupun rohani seseorang. Disamping itu dapat pula dikatakan bahwa 

pendidikan adalah usaha sengaja dilakukan oleh sekelompok orang maupun 

oleh seseorang untuk membina jasmani maupun rohaninya serta mencapai 

tingkat kedewasaan. 

K.H. Abdullah Syamsuri tumbuh dalam suasana keluarga yang kental 

dengan nilai-nilai agama. Sejak masa kecil, dia telah diserap dengan 

pengetahuan Islam yang mendalam melalui sistem pendidikan yang 

komprehensif. Selain itu, dia juga rajin belajar dari berbagai ulama terkemuka. 

                                                           
48Hasan Langgulung, Asas-asas Pendidikan Islam (Jakarta: Al Husna Zikra, 2002). 
49Sardiman, Interaksi dan Motivasi Mengajar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006). 
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Para guru pada masa itu memberikan pengakuan akan kecerdasan yang luar 

biasa, ketekunan belajar, dan kecerdasan intelektual yang istimewa yang 

dimiliki K.H. Abdullah Syamsuri. Dengan kecerdasan dan ketajaman pikirannya, 

tidaklah mengherankan bahwa pada usia yang masih belia, tepatnya tujuh tahun, 

dia berhasil menyelesaikan hafalan Al-Qur'an 30 Juz secara sempurna di 

pesantren Al-Falah Makkatul Mukarromah. 

Pendidikan yang diterima oleh K.H. Abdullah Syamsuri dari kedua orang 

tuanya tidak hanya terbatas pada pelajaran mengaji, tetapi juga meliputi kajian-

kajian kitab-kitab klasik seperti Safinatun Najah, Sabdatul Aqaid, Jurumiyah, 

Ilmu Sharaf, dan Syarhu Dahlan. Selain itu, dia juga aktif mengikuti pengajian 

umum yang diselenggarakan oleh ayahnya sendiri, menggunakan kitab-kitab 

seperti Ayathul Azhariyah, Syahrul Ibnu Aqil, dan Al Jalalain. 

 Ketika K.H. Abdullah Syamsuri mencapai usia 17 tahun dan 

menyelesaikan hafalan Al-Qur'an, dia telah mampu menguasai beberapa kitab 

penting seperti Mantiq, Mandzhuma Tubhusy Syahniah, dan An Nuhbatul 

Azhariyah. Pada usia tersebut, ayahnya, K.H. Syamsuddin, mengantarkannya 

untuk belajar kepada seorang ulama ternama, Al Allamah Asysyekh Abbas Abdul 

Jabbar. Di sana, dia belajar Tafsir Al Jalalaini dan Syarhi Ibnu Aqil sebagai bagian 

dari kurikulum pesantren. Selain itu, di kediaman gurunya, K.H. Abdullah 

Syamsuri juga belajar materi-materi penting seperti Syarhul Baiquny dan Ilmu 

Mantiq. Semua pengalaman ini mencerminkan komitmen dan dedikasi K.H. 

Abdullah Syamsuri dalam mengejar ilmu agama yang mendalam sejak usia 

muda.50 

                                                           
50Muhammad Yusuf (65 tahun), Ketua Yayasan Annurain Lonrae, Wawancara, Lonrae 28 

September 2023. 
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Pada usia 18 tahun, K.H. Abdullah Syamsuri melanjutkan pelajarannya 

pada seorang ulama besar dan berasal dari suku bugis, yakni Al Allamah 

Asysyekh Haji Mallawa dengan mempelajari beberapa kitab yakni “al 

Rawkiahah, Ayathul Muttamimah, Fathul Muin, Syarhul Hikam dan Tanwirul 

Kulub”51. Disamping belajar pada Al Allamah Asysyekh Haji Mallawa, K.H. 

Abdullah Syamsuri juga mendapat pelajaran tambahan dari beberapa ulama 

besar seperti Al Allamah Asysyekh Ahmad Nazdirin, dan Asysyekh Umar 

Hamdan yang dikenal sebagai Ahlul Hadits. K.H. Abdullah Syamsuri mendapat 

materi pelajaran/pengajian seperti kitab Subulus Salam, Syarhun Nubbah, 

Mutaamimah dan Kitab Assamuny. 

Dalam perjalanan panjangnya menuntut ilmu selama kurang lebih tujuh 

tahun, K.H. Abdullah Syamsuri berhasil meraih derajat yang tinggi serta 

memperoleh bekal pengetahuan yang luar biasa. Prestasi yang telah diraihnya 

tersebut bahkan melebihi pencapaian rekan-rekannya seangkatannya. Namun, 

keberhasilan tersebut tidak membuatnya terjerumus dalam sikap sombong atau 

kesombongan. Sebaliknya, dia tetap rendah hati dan berbagi ilmu yang 

dimilikinya dengan sesama. 

Pada tahun 1926, K.H. Abdullah Syamsuri mengadakan hijrah ke Madinah 

yang tujuannya adalah selain untuk berziarah ke Makam Rasulullah saw. dan 

mengunjungi Masjid Nabawi, diniatkan pula untuk menuntut ilmu pada seorang 

ulama besar yaitu Syekh Sayyid Ahmad Sunusi yang dikenal sebagai Waliyullah 

sekaligus sebagai sastrawan yang senantiasa berpegang teguh pada Al-Qur’an 

dan Sunnah Nabi. Dari sinilah K.H. Abdullah Syamsuri juga mendapatkan 

                                                           
51A. Muh. Najib Hakim (77 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Lonrae 28 September 

2023. 
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pelajaran tambahan selama beberapa bulan lamanya sebelum K.H. Abdullah 

Syamsuri kembali ke Tanah Suci Makkatul Mukarromah.52 

Pada tahun 1930, ketika K.H. Abdullah Syamsuri berumur 17 tahun 

bersama orang tuanya menuju tanah Bugis Kabupaten Bone. Dengan 

bermodalkan agama Islam dan prinsip aqidah Islam yang benar, serta menuntun 

sanak keluarga dan kerabat serta kaumnya menuju kepada jalan yang sehat dan 

diridhoi oleh Allah SWT. 

C. Masa-masa K.H. Abdullah Syamsuri  Merintis Keluarga 

Membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah 

melalui pernikahan yang sah dan benar adalah impian setiap orang dan 

merupakan salah satu tanda kebesaran dan keagungan Allah. 

Membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah 

melalui pernikahan yang sah dan benar adalah impian setiap orang dan 

merupakan salah satu tanda kebesaran dan keagungan Allah. Al-Qur’an 

menjadikan keluarga sebagai komunitas sosial pertama dan terkecil, serta salah 

satu tema utamanya. Bahkan, Al-Qur’an memberikan panduan tentang cara 

membangun sebuah keluarga. Selain itu, teladan yang baik dari kehidupan 

rumah tangga Nabi Muhammad Saw. juga menjadi contoh.53 Inspirasi dari 

teladan-teladan ini mendorong K.H. Abdullah Syamsuri dalam membangun 

keluarganya, yang kemudian menjadi modal utama dalam mengembangkan 

Islam di Kabupaten Bone. 

                                                           
52A. Muh. Najib Hakim (77 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Lonrae 28 September 

2023. 
 

53Muhammad Fauzinuddin Faiz, Mbah Kiai Syafa’at: Bapak Patriot dan Imam Al-
Gazalinya Tanah Jawa (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015). 
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Setelah cukup lama mengembara untuk mencari ilmu, K.H. Abdullah 

Syamsuri memasuki fase baru dalam hidupnya, yaitu pernikahan dan 

membangun keluarga. Masa ini penting, tidak hanya karena pernikahan adalah 

sunnah Nabi Muhammad Saw., tetapi juga karena secara filosofis, pernikahan  

 

dapat meneguhkan kelangsungan nasab seseorang dan melanjutkan 

perjuangan nilai-nilai Islam.54 

Gambar 3 Nama-nama Istri K.H. Abdullah Syamsuri 

 

 

 

 

 

K.H. Abdullah Syamsuri menikah untuk pertama kalinya dengaan 

Hindong pada tahun 1935 saat usianya 17 tahun. Saat itu, dia aktif dalam 

menyebarkan Islam di pulau-pulau kecil di Kabupaten Kolaka dan Kabupaten 

Muna, seperti Pulau Tambasina Besar, Pulau Masudu, Pulau Tiga, dan Genteng. 

Namun, pernikahannya dengan Hindong tidak berlangsung lama karena tidak 

mendapat restu dari orang tuanya dan juga tidak dikaruniai anak.55 

Berselang 11 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1946, K.H. Abdullah 

Syamsuri menikah dengan Hj. Jahera yang berasal dari salah satu kota di 

Sulawesi Tengah yaitu Toli-Toli Kabupaten Buol Toli-Toli. Pernikahan dengan 

                                                           
54Sadriana. 
55Muhammad Yusuf (65 tahun), Ketua Yayasan Annurain Lonrae, Wawancara, Lonrae 28 

September 2023. 
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istri kedua ini melahirkan dua orang anak yang bernama H. Muhammad 

Makkawi dan Hj. Faiga.56 Pada tahun 1948 K.H. Abdullah Syamsuri menikah lagi 

dengan Hj. Asiah yang merupakan putri dari salah seorang ulama di Kabupaten 

Pangkep. Hasil perkawinan K.H. Abdullah Syamsuri ini dikaruniai beberapa 

orang putra-putri yang bernama Hj. St. Falihah, BA., H. Syamsuddin Syamsuri, 

S.H., Muhammad Nur Syamsuri, S.H., dan Hj. Fadilah, S.Ag. 

Pernikahan berikutnya dengan istri keempat yang bernama Hj. Fatimang. 

Dari hasil pernikahannya tersebut K.H. Abdullah Syamsuri dikaruniai dua orang 

anak yang bernama Drs. H. Muh. Yusuf, S.H. dan Muhammad Saleh. 

Dalam pernikahan K.H. Abdullah Syamsuri, diceritakan bahwa beliau 

pernah menceraikan istrinya karena beberapa alasan, salah satunya adalah 

persoalan keturunan yang tidak tercapai. Selain itu, ada juga cerita tentang 

perceraian karena keinginan untuk tidak melakukan poligami. 

Pernikahan dalam Islam bukan hanya merupakan anjuran untuk 

membentuk keluarga yang harmonis dan memperkuat hubungan kekeluargaan, 

tetapi juga dianggap sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan yang lebih 

besar, termasuk dalam misi berdakwah. Pernikahan dipandang sebagai strategi 

yang efektif untuk menyebarkan dan mengembangkan agama Islam. Seperti 

yang dilakukan oleh K.H. Abdullah Syamsuri, yang dikenal karena telah menikah 

sebanyak empat kali selama hidupnya. Bahkan, diketahui bahwa melalui 

pernikahannya, beliau menjalin hubungan dengan kalangan keluarga terhormat. 

Dengan terjalinnya hubungan kekerabatan ini, K.H. Abdullah Syamsuri 

                                                           
56St. Fadilah (53 tahun) Kepala Sekolah MTS Annurain Lonrae, Wawancara, Lonrae 5 

Februari 2024. 
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mendapatkan kemudahan dalam membuka jalan untuk melakukan perjuangan 

dan aktivitas dakwahnya. 

D. Karakter K.H Abdullah Syamsuri 

K.H. Abdullah Syamsuri, seorang ulama yang amat dihormati dalam 

masyarakat, menonjol dengan karismanya yang menakjubkan. K.H. Abdullah 

Syamsuri bukan hanya sekadar figur agama, tetapi juga sosok yang sangat 

dihargai dan diakui pengaruhnya di tanah Bone. Kedudukannya bukan hanya 

sebagai ulama, tetapi juga sebagai tokoh patron, panutan, dan teladan yang 

dijunjung tinggi oleh masyarakat.  

Keteladanan K.H. Abdullah Syamsuri tercermin dalam berbagai aspek 

kehidupan, mulai dari riwayat hidupnya, kebijaksanaan dalam ilmu 

pengetahuan, pengalaman yang luas, pengamalan agama yang konsisten, hingga 

kepribadiannya. Bagi masyarakat Bone, K.H. Abdullah Syamsuri adalah bukan 

sekadar ulama biasa, melainkan tokoh yang memiliki kedalaman pengetahuan 

agama dan berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat.57 

K.H. Abdullah Syamsuri mempunyai postur tubuh yang mencolok, dengan 

tinggi sekitar 170 cm, wajahnya lonjong, dan tubuh yang jangkung, serta kulit 

berwarna coklat-hitam. K.H. Abdullah Syamsuri sering terlihat mengenakan 

jubah besar yang dibalutkan di kepalanya, dipadukan dengan baju kurung yang 

menambah kesan khasnya. Penampilan ini menjadi ciri khas yang dikenal oleh 

masyarakat Bone pada masa itu, memberikan kesan tersendiri dari segi estetika 

dan identitas budaya.58 

                                                           
57Idris Rasyid (61 tahun), Sekertaris MUI Bone, Wawancara,  Watampone 14 Januari 

2024 
58Muhammad Yusuf (65 tahun), Ketua Yayasan Annurain Lonrae, Wawancara, Lonrae 28 

September 2023. 
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Kepentingan dan penghormatan terhadap K.H. Abdullah Syamsuri tetap 

berlangsung dari masa ke masa. Ukuran kebesarannya tidak hanya terletak pada 

pengaruhnya selama hidupnya, tetapi juga pada kemampuannya untuk 

mewariskan teladan yang baik kepada generasi berikutnya. Kepribadian K.H. 

Abdullah Syamsuri tercermin dalam berbagai karakter yang dimilikinya, yang 

seharusnya dijadikan contoh dan panutan bagi semua orang, tidak hanya bagi 

keluarga dekatnya tetapi juga bagi seluruh umat Islam. Berikut adalah beberapa 

karakter K.H. Abdullah Syamsuri yang patut dicontoh: 

1. Karakter Getteng (Teguh Pendirian) 

Getteng dalam bahasa Indonesia artinya teguh. Kata ini pun berarti 

tetap asas atau setia pada keyakinan, atau kuat dan tangguh dalam 

pendirian, erat memegang sesuatu. Sama halnya dengan nilai kejujuran, nilai 

kecendekiawan dan nilai-nilai pendidikan Islam, kepatutan, nilai keteguhan 

ini terikat pada makna yang positif. Ini dinyatakan oleh To Ciung Maccae ri 

Luwu bahwa empat perbuatan nilai keteguhan yaitu: tidak mengingkari 

janji, tidak mengkhianati kesepakatan, tidak membatalkan keputusan, tidak 

mengubah kesepakatan, dan jika berbicara dan berbuat, tidak berhenti 

sebelum rampung.59 

K.H. Abdullah Syamsuri, seorang ulama terkemuka, menampilkan 

sifat getteng atau keteguhan dalam perannya sebagai seorang ulama. Hal ini 

termanifestasi ketika K.H. Abdullah Syamsuri berkeinginan untuk 

mendirikan Sekolah Madrasah di Kabupaten Bone. Pada saat itu, K.H. 

Abdullah Syamsuri merasa bahwa penyebaran agama Islam melalui 

                                                           
59A. Rahman Rahim, Nilai-Nilai Ulama Kebudayaan Bugis (Yogyakarta: Ombak, 2011). 
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pengajian rutin di Masjid Annurain masih kurang efektif, terutama karena 

mayoritas jamaahnya berasal dari kalangan orang tua. Sebagai tanggapan, 

K.H. Abdullah Syamsuri memutuskan untuk membentuk lembaga 

pendidikan yang akan dihuni oleh generasi muda Kabupaten Bone, sebagai 

upaya dalam pengembangan pendidikan Islam.60 

Dari tindakannya itu mencerminkan keteguhan hati dan kesetiaan 

K.H. Abdullah Syamsuri pada keyakinan untuk memperluas akses 

pendidikan agama Islam di masyarakat, serta tekad yang kuat dalam 

menjalankan misi tersebut. Dengan keteguhan ini, K.H. Abdullah Syamsuri 

menjadi teladan bagi kita semua dalam menghadapi tantangan dan 

mempertahankan prinsip-prinsip yang diyakininya. 

Dalam lingkup keluarga, kepribadian K.H. Abdullah Syamsuri dalam 

membina anak-anaknya, sifat getteng ini selalu dijadikan edukasi moral 

dalam keluarga. Setiap anaknya diberikan kebebasan dalam memilih jalan 

hidupnya. Bahkan bisa dikatakan K.H. Abdullah Syamsuri bukan termasuk 

orang yang mengguakan kepopulerannya sebagai ulama untuk membantu 

anaknya dalam menentukan jalan hidup.61 

Dari sini bisa diliat bahwa, K.H. Abdullah Syamsuri dalam 

memposisikan dirinya sebagai seorang ulama, tidak serta menjadikan 

legalitas tersebut sebagai sebuah hasil yang bisa langsung dipetik buahnya, 

melainkan mesti ada sebuah proses yang dilakukan ketika ingin mencapai 

sesuatu. 

                                                           
60A. Muh. Najib Hakim (77 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Lonrae 28 September 

2023. 
61Muhammad Yunus (65 tahun), Mantan Ketua Pengadilan Agama Watampone, 

Wawancara, Bajoe 27 September 2023. 
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2. Karakter Lempu (Jujur) 

Istilah lempu menurut Kajao Lalidong, lempu dapat diartikan sebagai 

prinsip atau aturan yang mengajarkan untuk tidak mengambil atau 

menggunakan barang atau benda-benda yang bukan milik kita. Prinsip ini 

menekankan pentingnya memiliki rasa hormat dan tanggung jawab 

terhadap kepemilikan orang lain. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, 

lempu mengajarkan untuk tidak mencuri, tidak mengambil barang orang 

lain tanpa izin, dan tidak merusak atau menggunakan barang yang bukan 

hak milik kita.62 

 Yang dimaksud analogi diatas tentang tanaman, kerbau, kuda, dan 

kayu yang disandarkan atau sudah ditetak ujung pangkalnya, Kajao 

Laliddong menggambarkan bahwa kita harus memahami dan menghormati 

batas-batas kepemilikan, baik itu dalam hal benda mati maupun benda 

hidup. Dengan mematuhi prinsip lempu, kita diharapkan dapat hidup dalam 

harmoni dan saling menghormati dalam masyarakat. 

Pada saat K.H. Abdullah Syamsuri aktif membawakan pengajian di 

masjid Lonrae, setiap yang berhubungan dengan masalah keuangan masjid, 

K.H. Abdullah Syamsuri selalu transparansi kepada seluruh jamaah. Sekecil 

apapun itu pasti di sampaikan. 

Dalam praktek dagangnya, K.H. Abdullah Syamsuri dikenal sebagai 

seorang pedagang yang menjual barang sesuai dengan kualitasnya dan tidak 

mengejar keuntungan yang berlebihan. K.H. Abdullah Syamsuri 

mengutamakan kejujuran dan integritas dalam setiap transaksi dagang, 

                                                           
62Rahim. 
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sehingga harga yang ditawarkan sepadan dengan nilai barang yang 

diberikan kepada pembelinya. Selain itu, dalam pengelolaan bisnisnya, K.H. 

Abdullah Syamsuri juga menjadi contoh dalam mempekerjakan orang, di 

mana K.H. Abdullah Syamsuri tidak pernah menyalahgunakan kekuasaannya 

atau mengambil hak yang bukan menjadi hak karyawan. 63 

Hal ini menunjukkan sikap yang adil dan bertanggung jawab dalam 

hubungan kerja, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesetiaan. 

Tindakan-tindakan seperti ini memperkuat reputasi K.H. Abdullah Syamsuri 

sebagai sosok yang bermoral tinggi dan patut diteladani dalam dunia bisnis 

dan kehidupan sosial. 

3. Karakter Acca (Cerdas) 

Sejarah ulama di Sulawesi Selatan mencerminkan semangat mereka 

dalam menyebarkan agama Islam melalui pembentukan lembaga-lembaga 

pendidikan. Contoh yang nyata adalah kiprah ulama-ulama seperti 

Anregurutta H. Muhammad As'ad, yang merupakan pendiri Pesantren 

As'adiyah, serta Anregurutta H. Abdurrahman Ambo Dalle, pendiri DDI 

(Daarul Hijrah Darul 'Ulum). 64 

Tindakan mereka ini menegaskan bahwa ulama-ulama Sulawesi 

Selatan tidak hanya memiliki kedalaman keagamaan, tetapi juga komitmen 

yang kuat terhadap pendidikan Islam. Mereka adalah contoh nyata dari 

cendekiawan ulama yang terus memperhatikan keberlangsungan ajaran 

agama Islam, terutama di wilayah Sulawesi Selatan. Pemberian gelar To Acca 

                                                           
63Muhammad Said, (65 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Lonrae 27 September 

2023. 
64Nuraynani, “Sistem Evaluasi Pembelajaran Fiqih Menurut Kukikulum 2013 (Studi Pada 

MTS Ma’had Hadist al-Junaidiyah Biru Kabupaten Bone)” (IAIN Bone, 2018). 
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kepada para ulama Sulawesi Selatan oleh masyarakat Bugis adalah 

penghargaan atas dedikasi dan kontribusi mereka dalam menyebarkan 

Islam dan memajukan pendidikan di wilayah tersebut. Gelar ini 

mencerminkan pengakuan yang tinggi terhadap peran ulama-ulama 

tersebut sebagai pemimpin spiritual dan intelektual dalam komunitas Bugis. 

Nilai acca ketika dihubungkan dengan perjalanan K.H. Abdullah 

Syamsuri dalam menyebarkan agama Islam di Kabupaten Bone, sangat tepat 

untuk mengatakan K.H. Abdullah Syamsuri sebagai “Saisa To Accana” 

(sebagian orang pintarnya) Bone.65 

Kecerdasan K.H. Abdullah Syamsuri telah terlihat sejak masa 

kecilnya, dimana ketajaman pikirannya dan ketekunan dalam mempelajari 

agama tampak jelas. Pada usia yang sangat muda, yaitu 7 tahun, K.H. 

Abdullah Syamsuri berhasil menghafal Al-Quran secara sempurna dalam 30 

juz. Keberhasilan ini menunjukkan bakat dan kemampuan yang luar biasa 

dalam menghafal dan memahami teks suci Islam.  

Tidak hanya itu, pada usia 17 tahun, K.H. Abdullah Syamsuri telah 

menghafal banyak kitab penting lainnya. Ini menandakan bahwa K.H. 

Abdullah Syamsuri memiliki dorongan yang kuat untuk terus memperdalam 

pengetahuannya dalam bidang agama. Ketika kembali dari perjalanan 

belajarnya di Mekkah, K.H. Abdullah Syamsuri menjadi pusat perhatian para 

ulama dan pemerintah. Mereka sering berkunjung ke rumahnya untuk 

meminta nasihat dan pandangan K.H. Abdullah Syamsuri mengenai berbagai 

                                                           
65Muhammad Yunus (65 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Bajoe 27 September 

2023. 
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persoalan, baik yang bersifat agama, politik, pendidikan, maupun sosial 

masyarakat. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan dan penghargaan 

yang tinggi terhadap kecerdasan dan kebijaksanaan K.H. Abdullah Syamsuri. 

66  

Tidak hanya di lingkungan privat, K.H. Abdullah Syamsuri juga aktif 

dalam memberikan ceramah di berbagai masjid yang ada di Kabupaten 

Bone, terutama pada bulan Ramadan. Menariknya, K.H. Abdullah Syamsuri 

tidak pernah mengulangi tema ceramahnya selama 30 subuh Ramadan 

berturut-turut. Hal ini menunjukkan kekayaan pengetahuan dan kreativitas 

dalam menyampaikan pesan agama secara beragam dan menarik bagi 

jamaah.67 

Dari beberapa pemaparan yang ada, karakter acca yang dimiliki K.H. 

Abdullah Syamsuri bisa disimpulkan bahwa, tidak hanya bisa dilihat dari 

apa yang dicapai K.H. Abdullah Syamsuri selama hidupnya, melainkan sosok 

K.H. Abdullah Syamsuri merupakan tipikal pemikir yang selalu memikirkan 

kemaslahatan ummat khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Bone. 

4. Karakter Sabbara’ (Sabar) 

Perjalanan panjang dan perjuangan tak terhingga seorang ulama 

Bugis dalam mewujudkan visi kenabian untuk menyebarkan dan 

mengembangkan agama Islam adalah cerminan dari kesabaran dan 

keberanian yang luar biasa dalam mengambil sikap. Menjadi seorang ulama 

bukanlah hal yang mudah, melainkan memerlukan ketekunan dan 

                                                           
66Muhammad Yusuf (65 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, 28 September 2023. 
67Muhammad Kasim M (60 tahun), Pengurus Yayasan Annurain Lonrae, Wawancara, 20 

Januari 2024. 
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keberanian yang sungguh-sungguh dalam meraih tujuan untuk umat, yang 

dalam bahasa Bugis dikenal dengan istilah “toddo” (sebuah keyakinan dalam 

usaha).  

Selama hidupnya, K.H. Abdullah Syamsuri menunjukkan sikap yang 

santun dan penuh kesabaran terhadap siapapun. Bahkan dalam membangun 

rumah tangga, K.H. Abdullah Syamsuri tidak pernah menggunakan cara yang 

kasar terhadap anak-anaknya, tidak pernah memaksa mereka untuk 

bekerja. Ketika ditanya tentang masa depan anak-anaknya, K.H. Abdullah 

Syamsuri hanya menegaskan bahwa itu tergantung pada apa yang telah 

mereka lakukan.68 

K.H. Abdullah Syamsuri adalah sosok orang tua yang sabar, tidak 

banyak bicara ketika berada di rumah. Bahkan ketika tidak ada urusan yang 

mendesak, K.H. Abdullah Syamsuri lebih memilih untuk membaca Al-Quran 

atau kitab-kitab keagamaan. Sikap seperti ini menunjukkan kedalaman 

spiritual dan kearifan K.H. Abdullah Syamsuri dalam menjalani kehidupan 

sehari-hari, serta kesadaran akan pentingnya memperkuat hubungan 

dengan Tuhan dalam segala hal. 

5. Karakter Membangun Silaturahmi dan Malabo (Dermawan) 

Pemahaman K.H. Abdullah Syamsuri tentang membangun silaturahim 

melibatkan berbuat baik kepada sanak keluarga dan masyarakat serta 

menjaga hak-hak para tetangga dan orang-orang lemah.  

Upaya ini bertujuan untuk mempererat ikatan hubungan di antara 

masyarakat dan menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama. K.H. 

                                                           
68Muhammad Kasim M (60 tahun), Pengurus Yayasan Annurain Lonrae, Wawancara, 20 

Januari 2024. 
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Abdullah Syamsuri secara aktif terlibat dalam kegiatan yang memperkokoh 

tali silaturahmi, seperti memotong kambing yang kemudian dimasak dan 

dimakan bersama dengan masyarakat sekitar, serta tak jarang dihadiri oleh 

ulama-ulama dan pemerintah Kabupaten Bone. Setiap minggu, K.H. Abdullah 

Syamsuri menyediakan kambing baik dari sumber pribadi maupun yang 

diberikan oleh orang lain.69 

Selain itu, bagian penting dari silaturahim adalah berlaku baik dan 

sopan ketika bertemu dengan masyarakat. Selama hidupnya, K.H. Abdullah 

Syamsuri selalu menerima kunjungan dari masyarakat, baik yang datang 

dari berbagai daerah untuk bersilaturahim, maupun yang khusus datang 

untuk belajar atau solusi atas masalah yang dihadapi. K.H. Abdullah 

Syamsuri dengan tulus menyambut dan melayani mereka, mendengarkan 

keluh kesah mereka dengan penuh perhatian. 70 

Kepribadian K.H. Abdullah Syamsuri yang penuh kebaikan, 

kepedulian, dan keramahan menjadi fondasi yang kuat dalam membangun 

persaudaraan dan mempererat tali silaturahmi di masyarakat. Tindakan-

tindakan K.H. Abdullah Syamsuri mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan 

sosial yang tinggi, serta menjadi contoh yang inspiratif bagi orang lain dalam 

menjalin hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang di tengah 

masyarakat.  

 

 

                                                           
69Husaimah (73 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Lonrae 7 Februari 2024. 
70Muhammad Kasim M (60 tahun), Pengurus Yayasan Annurain Lonrae Wawancara, 20 

Januari 2024. 
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6. Karakter Warani (Pemberani) 

“Warani" atau berani menunjukkan sikap seseorang yang memiliki 

keberanian, komitmen, dan siap mengambil risiko dalam menghadapi 

tantangan. Orang yang berani tidaklah penakut atau pengecut, tetapi 

memiliki tekad yang kuat untuk menghadapi segala hal dengan keyakinan 

dan keberanian. 

 Sikap ini menggambarkan keteguhan hati dan keberanian untuk 

melangkah maju meskipun dihadapkan pada situasi yang sulit atau 

menghadapi rintangan yang besar. Dengan memiliki sikap warani, seseorang 

dapat mengatasi ketakutan dan meraih kesuksesan dalam berbagai bidang 

kehidupan.71 

K.H. Abdullah Syamsuri juga menunjukkan sikap “warani” yang luar 

biasa ketika memutuskan untuk memugar Masjid Annurain, meskipun pada 

saat itu dana yang tersedia terbatas. Meskipun demikian, dengan tekad dan 

semangatnya yang tak kenal lelah, K.H. Abdullah Syamsuri berhasil 

memotivasi banyak masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan 

masjid tersebut.    

Melalui upaya kolektif ini, dana yang dibutuhkan dapat terkumpul, 

bahkan yayasan didirikan untuk mendukung pembangunan tersebut. Bukan 

hanya dari lingkungan sekitar, tapi juga dari berbagai daerah, sumbangan 

diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap visi dan misi K.H. Abdullah 

Syamsuri untuk memperbaiki dan memperluas akses terhadap tempat 

ibadah. 

                                                           
71Rahmi Dkk, “Karakter Ideal Konseletor Dalam Budaya Teks Pappaseng,” Jurnal 

Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan, 2.2 (2017), 228–29. 
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 Selain itu, keberanian K.H. Abdullah Syamsuri juga tercermin dalam 

keterlibatannya dalam perjuangan melawan penjajah. K.H. Abdullah 

Syamsuri tidak gentar dalam menghadapi tantangan dan risiko yang 

dihadapi dalam perjuangan untuk kemerdekaan bangsa. Dengan bergabung 

dalam organisasi kemerdekaan, K.H. Abdullah Syamsuri menunjukkan 

komitmen yang teguh dalam memperjuangkan hak dan kebebasan rakyat, 

serta menjadi inspirasi bagi banyak orang dalam menegakkan kedaulatan 

bangsa.72 

 Dengan demikian, keberanian dan keteguhan hati K.H. Abdullah 

Syamsuri dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dalam bidang 

pembangunan maupun perjuangan kemerdekaan, merupakan contoh yang 

inspiratif bagi kita semua. 

E. Peninggalan-Peninggalan K.H. Abdullah Syamsuri 

Beberapa peninggalan semasa hidup K.H. Abdullah Syamsuri sebagai 

berikut: 

1. Masjid An Nur’ain Lonrae 

Peninggalan K.H. Abdullah Syamsuri yang meliputi pendirian Masjid 

An Nur’ain Lonrae tidak hanya mencerminkan keberadaan fisik sebuah 

bangunan, tetapi juga mengandung makna yang dalam dalam sejarah 

dakwah dan pengembangan Islam di Kabupaten Bone.  

Dalam pandangan K.H. Abdullah Syamsuri dan para ulama pada 

umumnya, sebuah masjid bukanlah hanya sekedar tempat ibadah, 

melainkan juga merupakan pusat aktivitas keagamaan, pendidikan, dan 

                                                           
72Muhammad Said,(65 tahun), Tokoh Masyarakat,Wawancara, 27 September 2023. 
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pembinaan umat. Oleh karena itu, ketika K.H. Abdullah Syamsuri melihat 

Langgar di kelurahan Lonrae, K.H. Abdullah Syamsuri tidak hanya melihat 

sebuah tempat ibadah, tetapi juga sebuah potensi untuk mengembangkan 

pemahaman dan praktik Islam di tengah masyarakat.73 

Saat itu, masyarakat Lonrae memiliki kebiasaan untuk berkumpul di 

bawah pohon Aluppange dan melakukan persembahan kepada kekuatan 

ghaib yang dipercayai mendiami pohon tersebut. Namun, dengan 

kedatangan K.H. Muh Yusuf Assagaf yang merupakan kakek dari K.H. 

Abdullah Syamsuri, pemandangan ini mengalami perubahan. K.H. Abdullah 

Syamsuri menghilangkan kebiasaan tersebut dan mengajak masyarakat 

untuk mengarahkan ibadah dan penghormatan mereka hanya kepada Allah 

SWT.74 

 Langkah selanjutnya yang diambil K.H. Abdullah Syamsuri adalah 

Langgar yang didirikan kakeknya, sebagai tempat untuk melakukan 

pendidikan dan pembinaan umat dalam ajaran Islam. K.H. Abdullah 

Syamsuri mengambil inisiatif untuk melakukan pemugaran pada Langgar 

tersebut, menjadikannya sebuah masjid yang layak sebagai pusat kegiatan 

keagamaan dan pendidikan Islam.  

 

 

 

                                                           
73Muhammad Yusuf (65 tahun), Ketua Yayasan Annurain Lonrae, Wawancara, 28 

September 2023. 
74Muhammad Kasim M (60 tahun), Pengurus Yayasan Annurain Lonrae, Wawancara, 20 

Januari 2024. 
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Gambar 4 Masjid An-Nurain 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masjid An Nur’ain Lonrae menjadi simbol keberhasilan dakwah dan 

upaya pengembangan Islam di tengah masyarakat Bone. Dengan 

didirikannya Masjid An Nur’ain Lonrae, masyarakat setempat tidak hanya 

memiliki tempat untuk melaksanakan ibadah, tetapi juga mendapatkan 

akses kepada pendidikan agama yang berkualitas. Di masjid tersebut, 

mereka dapat mempelajari ilmu-ilmu agama seperti tauhid dan tajwid Al-

Qur'an, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan pengamalan mereka 

terhadap ajaran Islam. 75 

Dengan demikian, peninggalan K.H. Abdullah Syamsuri dalam bentuk 

Masjid An Nur’ain Lonrae tidak hanya menjadi sebuah bangunan fisik, 

melainkan juga sebuah simbol dan warisan penting dalam sejarah dakwah 

dan pengembangan Islam di Lonrae, yang terus memberikan manfaat dan 

inspirasi bagi generasi-generasi selanjutnya. 

 

                                                           
75Husaimah (73 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Lonrae 7 Februari 2024. 
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2. Yayasan An Nur’ain 

Selain melakukan pemugaran masjid K.H. Abdullah Syamsuri 

mendirikan lembaga pendidikan yaitu yayasan Annurain yang terdiri dari 

tingkat Raudatul Athfal (TK Islam), Madrasah Ibtidayyah (MI/SD), Madrasah 

Tsanawiyah (MTS/SMP) dan Madrasah Aliyah (MA/SMA). 

 
Gambar 5 Yayasan An-Nurain 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yayasan Annurain merupakan salah satu sekolah madrasah tertua di 

Kelurahan Lonrae Kabupaten Bone. Yayasan ini didirikan pada tanggal 2 Mei 

1969, dengan susunan pengurus sebagai berikut: 

a. Ketua             : K.H. Abdullah Syamsuri 

b. Sekertaris     : Mukrim Bennu 

c. Bendahara    : Andi Muh. Najib.76 

Adapun nama “Annurain” adalah nama yang diberikan oleh K.H. 

Abdullah Syamsuri berdasarkan ilham sebuah mimpinya yang terjadi 

setelah selesain berdirinya Masjid Annurain. Dari sini pulalah nama yayasan 

                                                           
76St. Fadilah (53 tahun), Kepala Sekolah MTS Annurain, Wawancara, Lonrae 5 Februari 

2024. 
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diambil, sehingga bernama yayasan Annurain. Kata Annurain bermakna dua 

cahaya, yaitu cahaya yang dipancarkan dari kota Mekkah dan kota 

Madinah.77 

Yayasan inilah yang kemudian dijadikan sebagai lembaga pendidikan 

dan pengajaran agama Islam yang turut berkontribusi dalam mencerdaskan 

generasi bangsa dalam memperoleh ilmu pengetahuan baik agama dan 

pengetahuan umum. 

3. Al-Qur’an 

K.H. Abdullah Syamsuri, selain dikenal sebagai tokoh spiritual yang 

berpengaruh, juga dikenal karena berbagai warisan intelektual dan spiritual 

yang telah ia tinggalkan. Salah satu di antaranya adalah mushaf Al-Qur'an 

yang ditulis dengan teliti oleh tangan K.H. Abdullah Syamsuri sendiri. 

Mushaf tersebut bukan hanya sekadar kumpulan ayat-ayat suci, tetapi juga 

merupakan manifestasi dari kehormatan dan penghormatan K.H. Abdullah 

Syamsuri terhadap Al-Qur'an sebagai pedoman hidup utama dalam ajaran 

Islam. Dengan menyalin Al-Qur'an secara langsung, K.H. Abdullah Syamsuri 

telah memberikan kesempatan bagi generasi mendatang untuk merasakan 

kehadiran langsung dari kitab suci tersebut, sementara juga meninggalkan 

jejaknya sebagai seorang yang berdedikasi tinggi terhadap agama dan 

budaya Islam. 

 

 

 

                                                           
77Muhammad Kasim M (60 tahun), Pengurus Yayasan Annurain Lonrae,Wawancara, 20 

Januari 2024. 
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Gambar 6 Al-Qur’an yang Ditulis Tangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mushaf Al-Qur'an yang ditulis tangan oleh K.H. Abdullah Syamsuri 

juga mencerminkan nilai-nilai keilmuan dan spiritual yang dianutnya. 

Proses penulisan yang dilakukan dengan teliti dan penuh kekhusyukan 

memperkuat kedalaman makna dan keindahan teks Al-Qur'an yang 

dihasilkan. Setiap goresan pena K.H. Abdullah Syamsuri menjadi bukti nyata 

dari ketulusan dan keikhlasan hati dalam menyalin firman Allah. Dengan 

warisan ini, K.H. Abdullah Syamsuri tidak hanya meninggalkan karya fisik 

yang bernilai tinggi, tetapi juga memperkuat warisan spiritualnya yang akan 

terus menginspirasi dan memberikan manfaat bagi umat Islam di masa yang 

akan datang. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang berkaitan dengan 

peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Penelitian ini juga 

menggunakan studi tokoh (biografis) yang bersifat kualitatif deskriptif. 

Studi tokoh (biografis) adalah penelitian terhadap kehidupan seorang tokoh 

dalam hubungannya dengan masyarakat; sifat-sifat, watak, pengaruh 

pemikiran dan idenya, dan pembentukan watak tokoh tersebut selama 

hayatnya.78 Kajian tokoh juga mencakup kajian terhadap pemikiran, 

gagasan, kontribusi seorang tokoh baik secara keseluruhan ataupun hanya 

sebahagiannya saja. Kajian studi tokoh meliputi latar belakang internal, 

eksternal, peranan, serta kontribusi yang dimiliki oleh seorang tokoh, baik 

bagi zamannya maupun bagi zaman sesudahnya. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk 

memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan 

gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan 

kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber 

informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah.79 Penelitian 

lapangan ini akan merujuk pada sumber-sumber informasi yang berasal dari 

                                                           
78Muhammad Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998). 
79Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif,” Humanika, 

21.1 (2021), 35. 
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keluarga, murid, dokumen-dokumen tertulis, atau orang-orang yang pernah 

berinteraksi secara langsung, termasuk di antaranya kerabat dan orang 

terdekat lainnya yang pernah menyaksikan langsung bagaimana peran K.H. 

Abdullah Syamsuri dalam pengembangan Islam di Kabupaten Bone selama 

hidupnya. 

Untuk sampai pada hasil yang diinginkan secara maksimal dan 

sistematis, maka penelitian ini disusun berdasarkan tiga tahap: Pertama, 

observasi awal dengan mencoba mengunjungi beberapa keluarga, 

masyarakat setempat, dan kampung halaman untuk mendapatkan informasi 

awal, lebih khusus dalam menggali informasi terkait narasumber yang lebih 

otoritatif dalam menyampaikan informasi terhadap objek kajian dalam 

penelitian. Kedua, tahapan persiapan yang menyangkut penyusunan 

proposal, pembuatan desain serta pemilihan instrumen penelitian yang 

relevan untuk analisis terhadap bahan dari informasi yang akan diolah 

dalam penelitian. Ketiga, tahap pengumpulan data yang memuat tentang 

catatan lapangan, transkrip wawancara, majalah, dan infomasi lain berupa 

dokumen yang dapat dijadikan sebagai sumber data. Keempat, tahap 

pengolahan dan analisis data serta penyusunan hasil penelitian yang 

selanjutnya dideskripsikan dan dianalisis serta ditarik kesimpulannya 

sebagai hasil dari laporan penelitian. 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Adapun 

alasan yang menjadikan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena K.H. 

Abdullah Syamsuri pernah berkontribusi dalam pengembangan Islam di 

Kabupaten Bone. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Pendekatan Politik 

Pendekatan politik dalam penelitian sejarah adalah metode analisis 

yang menekankan pada peran kekuasaan, kebijakan, dan struktur politik 

dalam membentuk peristiwa dan perkembangan historis. Dengan 

menggunakan konsep dan teori dari ilmu politik, pendekatan ini berusaha 

memahami bagaimana dinamika politik mempengaruhi jalannya sejarah, 

baik melalui keputusan dan tindakan elite politik maupun melalui 

dampaknya pada kehidupan sehari-hari rakyat biasa. Pendekatan ini fokus 

pada tokoh-tokoh penting, institusi politik, dan peristiwa besar seperti 

revolusi dan perang, serta menganalisis konflik dan konsensus politik dalam 

masyarakat.80 Melalui pendekatan ini maka penulis dapat mengkaji dan 

mengungkap peristiwa-peristiwa sejarah yang berhubungan dengan politik 

yang dilakukan K.H. Abdullah Syamsuri dalam pengembangan Islam di 

Kabupaten Bone. 

 

 

                                                           
80Sri Haryanto, “Pendekatan Politik dalam Studi Islam,” Jurnal Ilmiah Studi Islam, 17.1 

(2017), 131. 
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2. Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan sosiologi merupakan pendekatan yang mempelajari 

struktur sosial dan proses-proses sosial, terutama di dalamnya perubahan-

perubahan sosial.81 Dengan menggunakan pendekatan sosiologi, peneliti 

berasumsi untuk dapat memahami berbagai peristiwa secara utuh. Melalui 

pendekatan ini, penulis akan sampai pada kesimpulan terkait kondisi dan 

peristiwa sosial masyarakat untuk bisa mengungkap peran sosial yang 

pernah dilakukan K. H. Abdullah Syamsuri dalam pengembangan Islam di 

Kabupaten Bone.  

3. Pendekatan Agama 

Pendekatan keagamaan digunakan dalam suatu pendekatan yang 

bersumber dari al-Qur’an dan as-Sunnah. Kedua sumber ini adalah suatu 

sumber utama dalam Islam yang didalamnya terdapat nilai-nilai tauhid, 

syariat dan akhlak. Sebagai tokoh pendakwah atau tokoh yang 

pengembangan Islam, harus betul menguasai ilmu agama yang akan di 

sampaikan atau dikembangkan sehingga masyarakat dapat memahami 

Ajaran Agama Islam dengan baik.82 Dengan melakukan pendekatan ini kita 

dapat mengetahui sejauh mana peran K.H. Abdullah Syamsuri dalam 

pengembangan Islam di Kabupaten Bone. 

4. Pendekatan Edukatif 

Menurut Ahmad Susanto dalam bukunya bahwa pendekatan dalam 

belajar mengajar dapat diartikan sebagai tolak ukur atau sudut pandang 

                                                           
81Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola, 

2001). 
82Muhammad Kadril, “Islam di Kerajaan Bone pada abad XVII (Suatu Kajian Historis)” 

(UIN Alauddin Makassar, 2018). 
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terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang 

terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, yang didalamnya 

mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran 

tertentu Dari teori yang dikemukakan diatas, Pendekatan edukatif dapat 

diartikan sebagai sarana untuk membantu mengaktifkan masyarakat 

sehingga masyarakat merasa mendapatkan edukasi yang layak dalam 

Pendidikan Islam. Pendekatan adalah suatu sarana yang dapat 

pengembangan dan menginspirasi potensi yang dimiliki masyarakat, karena 

setiap kelompok Masyarakat memiliki karakter masing-masing. Meskipun 

mereka memiliki kesamaan namun pada dasarnya mereka mempunyai 

perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dengan perbedaan tersebut 

K.H.Abdullah Syamsuri dituntut untuk menerapkan pendekatan yang sesuai 

dengan keadaan dan materi yang akan diajarkan. 

Pendekatan edukatif dalam peran serta masyarakat setempat dalam 

pelayanan dan peningkatan Pendidikan Islam komunitas dikembangkan 

berawal dari pola hidup masyarakat yang tidak lepas dari faktor lingkungan, 

adat-istiadat, ekonomi, sosial budaya dan lain-lain. Sebagian masalah 

komunitas merupakan hasil perilaku masyarakat sehingga perlu melibatkan 

masyarakat secara aktif dalam perkembangan Islam. Dengan melakukan 

pendekatan ini kita dapat mengetahui sejauh mana peran K.H. Abdullah 

Syamsuri dalam pengembangan Islam di Kabupaten Bone. 

C. Sumber Data 

Data adalah jamak dari datum (bahasa Latin) yang pada mulanya berarti 

sesuatu yang diketahui. Data, sesungguhnya berasal dari fakta, keterangan dan 
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informasi yang didapatkan dari penelitian dalam bentuk rekaman, tulisan dan 

gambaran yang disusun, lalu dinyatakan dalam bentuk angka atau ungkapan 

yang digunakan sebagai sumber rujukan atau bahan dalam menentukan 

kesimpulan serta dasar objektif dalam membuat keputusan.83 

Data adalah fakta-fakta atau keterangan-keterangan, informasi-informasi 

yang sering dinyatakan dalam angka-angka atau dalam ungkapan-ungkapan 

yang digunakan sebagai sumber rujukan atau bahan dalam menentukan 

keputusan dan membuat kesimpulan. 

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana 

data diperoleh.84 Adapun sumber data dari penelitian ini, yakni: 

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, langsung 

diperoleh dari informan, baik melalui observasi maupun wawancara.85 

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini, yakni: informan dari 

keluarga K.H. Abdullah Syamsuri, imam Masjid Annurain dan guru-guru dari 

sekolah yang didirikan oleh K.H. Abdullah Syamsuri, serta tokoh masyarakat 

lainnya. 

2. Data sekunder yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya 

oleh peneliti, tetapi diperoleh dari biro statistik, majalah, keterangan-

keterangan atau publikasi lainnya. Dengan demikian, data ini sering pula 

disebut data dari bahan pustaka.86 Sumber yang dimaksudkan berupa koran, 

                                                           
83Abdullah K, Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian, 1 ed. (Luqman Al-Hakim Press, 

2013). 
84Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 14 ed. (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2010). 
85K. 
86K. 
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buku, jurnal dan kata-kata statistik yang merupakan terbitan dari 

pemerintah. 

D. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data merupakan sala satu cara untuk mendapatkan 

hasil penelitian yang akurat dan adapun metode yang dilakukan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Heuristik 

Metode pengumpulan data yang dimaksud ini adalah heuristik. 

dimana heuristik adalah tahap mencari, menemukan, dan mengumpulkan 

sumber-sumber dengan berbagai cara dan dalam berbagai bentuk untuk 

dapat mengetahui segala peristiwa atau kejadian sejarah masa lampau yang 

relevan dengan penelitian.87 

Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka tentunya 

membutuhkan data lapangan dan data kepustakaan. Data kepustakaan 

diperoleh melalui buku-buku sementara data lapangan diperoleh dengan 

cara wawancara, observasi, dan studi dokumen.  

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti di sini terbagi menjadi dua: 

pertama, wawancara yang sifatnya umum dan wawancara yang mendalam 

(in-Depth Interview). Wawancara yang sifatnya umum yaitu metode yang 

digunakan dengan cara bercakap-cakap, tanya jawab, diskusi untuk 

mendapatkan keterangan penelitian. Teknik wawancara yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, memberi 

pertanyaan sesuai keinginan tapi tetap berpedoman pada garis-garis atau 

                                                           
87Anton Dwi Laksono, Apa Itu Sejarah: Pengertian, Ruang Lingkup, Metode Penelitian, 1 

ed. (Pontianak: Derwati Press, 2018). 
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ketentuan-ketentuan yang menjadi pengontrol relevan atau tidaknya 

wawancara tersebut.88 Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara 

langsung dengan keluarga, murid langsung, dan para tokoh masyarakat yang 

semasa dengan K.H. Abdullah Syamsuri. 

Wawancara mendalam (In-Depth Interview) adalah proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan responden atau 

orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman 

wawancara di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan 

K.H. Abdullah Syamsuri sosial yang relatif lama.89 Dalam hal ini peneliti telah 

melakukan wawancara terhadap saksi sejarah kehidupan, selain itu peneliti 

juga dalam wawancara mendalam ini tidak menggunakan pedoman tetap 

dengan tujuan mendapatkan informasi yang lebih objektif dan mendalam.  

2. Kritik Sumber 

Sumber-sumber yang telah dikumpulkan dalam tahap pertama, yakni 

heuristik (termasuk di dalamnya informan wawancara) tentu tidak semua 

bisa digunakan atau relevan dengan penelitian yang dilakukan. Dengan 

demikian sangat diperlukan adanya verifikasi atau kritik sumber. Selain itu 

peneliti sejarah harus memiliki sifat tidak percaya (kritis) terhadap semua 

sumber sejarah yang ia temukan sampai semua informasi tersebut sudah 

diuji dengan perbandingan informasi-informasi yang lain.  

Tahap ini merupakan proses di mana peneliti akan memilah dan 

memilih serta menentukan sumber-sumber mana saja yang bisa digunakan 

                                                           
88Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997). 
89Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif, ed. oleh UNS (Surakarta, 2006). 
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sebagai bahan penelitian dan mana saja yang tidak.90 Pada kritik sumber 

terbagi atas dua metode, yaitu:  

a. Kritik eskternal; merupakan kritik yang membangun dari luar sejarah 

yang dilakukan dengan mencari kebenaran fisik suatu sumber sejarah 

melalui sejumlah pengujian terhadap berbagai aspek di luar sumber 

sejarah, aspek yang diperlukan adalah kapan dan di mana sumber 

dibuat? Siapa pembuatnya? Dari bahan apa sumber itu dibuat? Dan 

bagaimana kerangka konseptualnya?91 Kritik eksternal juga mencakup 

ketersambungan informasi dari informan ke objek penelitian yang 

diteliti.  

b. Kritik internal; merupakan kritikan yang membangun dari dalam, yang 

didasari pada arti sebenarnya suatu kesaksian informan yang 

mengandung kejadian penting yang diketahui umum.  

3. Interpretasi  

Interpretasi merupakan langkah ketiga dalam penelitian sejarah. 

Interpretasi dimaksudkan sebagai upaya tercapainya pemahaman yang 

benar terhadap fakta, data, dan gejala.92 Data yang sudah terkumpul di awal, 

dikritik, lalu diinterpretasi dengan penafsiran yang merujuk pada fakta-

fakta temuan di lapangan. 

 

 

                                                           
90Laksono. 
91Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, Pengantar Ilmu Sejarah, 1 ed. 

(Yogyakarta: Ombak, 2011). 
92Syahrin Harahap, Metodologi Studi Tokoh & Penulisan Biografi (Jakarta: Prenada, 

2011). 
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4. Historiografi  

Historiografi adalah tahap akhir dari penelitian sejarah atau lebih 

dikenal dengan tahap penulisan. Sejarah yang tersusun dengan rapi dengan 

data-data yang kuat juga tak berarti apa-apa tanpa melewati tahap 

historiografi. Historiografi merupakan rekaman tentang segala sesuatu yang 

dicatat sebagai bahan pelajaran tentang tema penelitian yang pernah 

dijalani oleh seorang peneliti hingga menjadi karya sejarah. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang sangat penting dan 

strategis yang digunakan dalam mengumpulkan data di lapangan, karena data 

yang diperlukan di lapangan, untuk menjawab rumusan masalah harus 

membutuhkan instrumen yang membantu penulis untuk mengumpulkan data. 

Untuk mendapatkan informasi yang akurat di lapangan diperlukan seperangkat 

instrumen dalam bentuk pedoman wawancara berupa seperangkat pertanyaan 

yang telah disusun dengan maksud memperdalam informasi yang berhubungan 

dengan peran K.H. Abdullah Syamsuri dalam pengembangan Islam sebagai fokus 

penelitian. Di samping pedoman penelitian, instrumen lain yang digunakan 

adalah kamera dan alat rekam agar informasi yang didapat di lapangan dapat 

dipertanggungjawabkan.93 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Secara umum, penelitian kualitatif menggunakan model analisis yang 

dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang sering disebut sebagai metode 

analisis data interaktif. Mereka menunjukkan bahwa proses analisis data 

                                                           
93Ahmad Karim, “Eksistensi Tunatambungnga Kalenna di Desa Manyampa Kabupaten 

Bulukumba Tinjauan Sosio-Historis” (UIN Alauddin Makassar). 
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kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus 

hingga selesai, sehingga data menjadi jenuh. Ada tiga langkah dalam analisis 

data kualitatif, yaitu sebagai berikut:94 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses yang berfokus pada pengumpulan, 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang berasal 

dari catatan lapangan tertulis. Selama proyek yang berfokus pada penelitian 

kualitatif, data direduksi secara konsisten. Memutuskan kerangka 

konseptual wilayah penelitian, masalah penelitian, dan metode 

pengumpulan data yang akan digunakan seringkali memakan waktu bagi 

peneliti untuk mengantisipasi penurunan data. Membuat ringkasan, 

mengkode, menelusur tema, membuat gugusgugus, membuat partisi, dan 

membuat memo adalah semua tahapan reduksi yang terjadi selama proses 

pengumpulan data. Sampai laporan akhir lengkap dibuat, reduksi data dan 

transformasi ini berlanjut setelah penelian lapangan. 

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan 

kecerdasan, keleluasaan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti 

yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan 

dengan teman atau orang lain yang dipandang cukup menguasai 

permasalahan yang diteliti. Melalui diskusi itu, wawasan peneliti akan 

berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai 

temuan dan pengembangan teori yang signifikan. 

 

                                                           
94Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

1992). 
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2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan 

data. Dalam penelitian kuantitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan 

menggunakan tabel, grafik, pictogram, dan sebagainya. Melalui penyajian 

data tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun dalam pola 

hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Beda halnya dalam 

penelitian kualitatif, di mana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sejenisnya. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman hanyalah 

sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-

kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu 

mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran 

penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-

catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan 

tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman 

sejawat untuk pengembangan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-

upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam 

seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari 

data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, 

yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi 

pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi 

agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. 
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G. Pengujian Keabsahan Data 

Data adalah segala-galanya dalam penelitian, maka data tersebut harus 

valid yang terdapat pada alat untuk mengumpulkan data dan kredibilitas 

peneliti. Berikut langkah pengujian keabsahan data yang dilakukan:  

1. Melakukan konfirmasi antara hasil wawancara dengan hasil pengamatan 

yang terdapat di lapangan. 

2. Melakukan evaluasi terhadap materi yang di lapangan dengan data hasil 

wawancara dan pengamatan. 

3. Proses triangulasi yaitu dengan menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulkan data secara terus menerus sepanjang proses pengumpulan 

data dan analisis data sampai tidak ada lagi perbedaan. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Perkembangan Islam di Bone Sebelum Kedatangan K.H. Abdullah Syamsuri 

1. Kondisi Budaya dan Agama 

Masuknya Islam di Sulawesi Selatan yang dibawa oleh tiga ulama 

besar, yakni Abdul Makmur Khatib Tunggal (Datok ri Bandang), Khatib 

Sulaiman (Datok Patimang), dan Khatib Bungsu (Datok ri Tiro), memainkan 

peran signifikan. Mereka memimpin penyebaran Islam di Sulawesi Selatan 

dengan membagi wilayah utama seperti Kerajaan Gowa dan Tallo, 

Bulukumba, serta Kerajaan Luwu. Upaya yang mereka lakukan bukan hanya 

mencakup pengajaran agama, tetapi juga membentuk landasan budaya 

sosial masyarakat di Sulawesi Selatan.95 

Setelah keberhasilannya menyiarkan agama Islam Kerajaan-kerajaan 

tadi dijadikan pusat penyiaran agama Islam, maka Kerajaan Gowa dan Tallo 

mulai melakukan penyebaran Islam di Kerajaan Bugis, seperti halnya 

Kerajaan Bone. 

Sultan Alauddin saat itu merupakan raja Gowa mengajak Raja Bone, 

La Tenriruwa, untuk memeluk Islam, namun Dewan Ade Pitu menolak, 

sehingga membuat Raja Bone menjadi kecewa. Raja Bone dan 

pendukungnya meninggalkan istana kerajaan dan pergi ke Pattiro. Di sana, 

Raja Bone berupaya menyebarkan Islam, tetapi upayanya gagal, dan ia 

memilih berdiam diri di rumahnya. Tindakan ini membuat Dewan Ade Pitu 

memutuskan menurunkan Raja Bone dari takhtanya, dengan keputusan 

                                                           
95Ridwan, “Pendidikan Islam di Kerajaan Bone: Sejarah, Akar Corak Keilmuan serta 

Peranan Kadi,” 2006, 63. 
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disampaikan oleh To Alaungeng. Meskipun Dewan Ade Pitu menolak Islam, 

sebagian masyarakat Kerajaan Bone tidak secara keseluruhan menolak 

agama tersebut. Masyarakat Bone sudah memiliki kontak dengan Islam 

sebelumnya. Perlawanan Raja Bone dapat dianggap sebagai pelaksanaan 

tugas dari Dewan Ade Pitu. Meskipun perang Mususelleng berlangsung 

singkat, penyebaran Islam di Bone tetap pesat. Dewan Ade Pitue mungkin 

menolak Islam karena kekhawatiran kehilangan kekuasaan dan ketakutan di 

bawah pemerintahan Gowa. 

Tindakan Raja Bone memeluk Islam menyebabkan reaksi dari Dewan 

Ade Pitue, yang mengadakan musyawarah dan memutuskan untuk 

menurunkan Raja Bone, La Tenriruwa, dari takhtanya. Setelah musyawarah, 

La Tenri Pale Tuakkepeang, Arung Timurung, diangkat sebagai Raja Bone 

ke-12 menggantikan La Tenriruwa.96 Mengetahui penurunan La Tenriruwa, 

Sultan Alauddin mengutus Karaeng Pettuang bersama pasukan Kerajaan 

Gowa ke Pattiro untuk menjemput dan melindungi La Tenriruwa beserta 

keluarganya. Kedatangan La Tenriruwa di Palette disambut oleh Sultan 

Alauddin, dan Raja Bone yang telah memeluk Islam diberi gelar Sultan 

Adam. 

Walaupun pada awalnya Kerajaan Bone menunjukkan penolakan 

terhadap agama Islam, sikap yang menentang Kerajaan Gowa membuat 

Gowa memutuskan untuk menyerang Bone. Konflik tersebut berakhir 

dengan kekalahan Kerajaan Bone, dan seperti biasanya, setelah kekalahan, 

raja dan penduduknya memeluk agama Islam. Raja Bone La Tenri Pale 

                                                           
96Mattulada, Menyusuri Jejak-Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah 1510-1700 (Ujung 

Pandang: Bhakti Baru, 1982). 
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Tuakkepeang dan penduduknya secara resmi memeluk Islam pada tanggal 

23 November 1611 M/23 Ramadhan 1020 H., seiring dengan kekalahan 

Kerajaan Bone, sebagaimana dicatat dalam Lontara' Bilang (Catatan Harian) 

Raja Gowa-Tallo. Penerimaan Islam oleh Kerajaan Bone memiliki dampak 

besar, karena setelah ditaklukkan dan memeluk Islam, perang pengislaman 

yang dilancarkan oleh Gowa dianggap telah selesai. Bagi Kerajaan Gowa, 

penerimaan Islam oleh Kerajaan Bone menjadi penting karena ini adalah 

kali pertama Gowa berhasil menguasai semua kerajaan Bugis secara 

keseluruhan. 

Eksistensi di Kerajaan Bone semakin kuat dengan masuknya syariat 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengadereng, sehingga 

syariat Islam atau sara sebagai bagian integral dari Pangngadereng 

memberikan warna baru pada pranata-pranata sosial masyarakat Bone. 

Sara atau syariat Islam berperan dalam berbagai aspek tingkah laku 

kehidupan sosial dan budaya. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa 

kehadiran Islam tidak secara drastis mengubah nilai-nilai dan kaedah-

kaedah kemasyarakatan. Sebagian besar adat istiadat pra-Islam tetap 

dilestarikan. Kehadiran Islam dalam Kerajaan Bone lebih bersifat tambahan 

dan memperkaya budaya, menciptakan sebuah proses negosiasi antara 

Islam dengan tradisi-taradisi lokal. 97 

Dalam struktur pemerintahan, tidak terjadi perubahan besar-

besaran, melainkan peningkatan dengan menyertakan pranata atau lembaga 

Islam ke dalam struktur pemerintahan. Sebagai contoh, tugas Qadhi 

                                                           
97Ridwan, “Pendidikan Islam di Kerajaan Bone: Sejarah, Akar Corak Keilmuan serta 

Peranan Kadi.” 
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ditambahkan untuk mengurus pengembangan dan pemantapan syariat 

Islam. Tugas Qadhi melibatkan pemahaman mendalam dalam bidang syariat 

Islam, dan persyaratan pengangkatannya pada waktu itu bergantung pada 

“abhatireng” yang melibatkan keturunan, keilmuan, atau keahlian di bidang 

hukum syariat.98 

Perkembangan Islam di Kerajaan Bone pada akhir abad ke-19 hingga 

awal abad ke-20 menghadapi hambatan signifikan akibat campur tangan 

Belanda. Pada periode tersebut, Belanda menjadi kekuatan dominan yang 

mencoba untuk mengendalikan wilayah ini, mengalihkan fokus Kerajaan 

Bone dari upaya pengembangan Islam.  

Penyebab utama dari hal ini adalah konflik antara Bone dan Belanda, 

di mana Kerajaan Bone berusaha mempertahankan otonomi dan 

independensinya. Ketika Belanda berhasil menguasai Bone setelah 

kekalahan dalam peristiwa Rumpana Bone pada tahun 1905, pengaruhnya 

semakin terasa. Belanda tidak hanya membatasi kegiatan politik dan 

ekonomi, tetapi juga mencoba untuk mengendalikan agama, termasuk Islam. 

 Hal ini menyebabkan terhambatnya pengembangan ajaran Islam di 

Bone. Meskipun demikian, meskipun terdapat kendala yang serius, umat 

Islam di Bone terus berusaha mempertahankan dan mengembangkan agama 

mereka. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah melalui pembangunan 

masjid dan lembaga pendidikan Islam. Pembangunan masjid menjadi pusat 

kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat, sementara lembaga pendidikan 

                                                           
98Rahmawati, “Islam dalam Pemerintahan Kerajaan Bone pada Abad XVII,” Jurnal Rihlah, 

5.1 (2017), 23. 
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Islam menjadi sarana untuk menyebarkan ajaran agama dan meningkatkan 

pemahaman umat tentang Islam.  

Namun, tantangan yang dihadapi tidak hanya dari aspek eksternal, 

tetapi juga dari dalam masyarakat sendiri. Praktik-praktik yang 

bertentangan dengan ajaran Islam, seperti penyembahan terhadap pohon, 

perjudian, dan konsumsi minuman keras, masih tetap ada. Selain itu, 

beberapa tradisi lokal yang tidak selaras dengan ajaran Islam, seperti 

kepercayaan animisme dan dinamisme, juga masih bertahan.  

Hal ini mengakibatkan pengikisan iman dan ketaatan terhadap ajaran 

Islam serta memicu perpecahan dalam masyarakat. Dengan demikian, 

meskipun terdapat berbagai hambatan, umat Islam di Bone terus berusaha 

untuk memperkuat dan mengembangkan agama mereka melalui berbagai 

upaya, mulai dari pembangunan infrastruktur keagamaan hingga 

penyadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi ajaran Islam.99 

Islam terus berkembang di Bone, salah satu ulama kharismatik yang 

berpengaruh yaitu K.H. Abdullah Syamsuri yang berkiprah dalam 

mendedikasikan dirinya kepada umat Islam di Kabupaten Bone. Ulasan 

lengkap juga akan dibahas setelah subbahasan bab ini. 

2. Kondisi Sosial Politik 

Kerajaan Bone pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 adanya 

ketegangan yang terjadi antara pemerintah Bone dan Belanda dalam upaya 

Belanda untuk mengamankan pengaruhnya di Sulawesi Selatan. Setelah 

                                                           
99Ridwan, “Pendidikan Islam di Kerajaan Bone: Sejarah, Akar Corak Keilmuan serta 

Peranan Kadi.” 
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Kerajaan Gowa runtuh pasca-Perjanjian Bongaya, Bone menjadi satu-

satunya kerajaan yang memiliki pengaruh besar.  

Pada abad ke-19, Bone menjadi pesaing utama Belanda dalam aspek 

ekonomi dan politik di Sulawesi Selatan. Perang yang signifikan terjadi pada 

tahun 1824-1825 setelah kematian Arung Palakka, di mana pemerintah 

Bone mencoba merevisi Perjanjian Bongaya. Meskipun terdapat perlawanan 

sengit dari rakyat Bone dan bawahan, kekuatan militer mereka tidak 

sebanding dengan persenjataan Belanda. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, 

Van der Capellen, melakukan kunjungan ke Sulawesi dan Maluku antara 

Maret dan September 1824.100 

 Meskipun raja-raja di wilayah Sulawesi Selatan memberikan 

penghormatan, Bone berusaha untuk merestrukturisasi Perjanjian Bongaya 

dan anggota persekutuannya agar mendapatkan perlakuan hukum yang 

setara. Ini memunculkan ketegangan yang mengarah pada persiapan 

Belanda untuk menyerang Bone dengan armada dan prajurit yang 

signifikan. Dalam perang tersebut, Sri Ratu Sultana Salima Rajiatuddin dari 

Bone mengalami tekanan besar, dan Bone akhirnya mengalami kekalahan. 

Meskipun terdapat perlawanan sengit dari rakyat dan bawahan Bone, 

persenjataan mereka tidak dapat menandingi kekuatan militer Belanda.  

Pada akhirnya, sejarah Kerajaan Bone mencatat bahwa pada tahun 

1905, benteng pertahanan Bone berhasil dijebol oleh Belanda, yang 

menyebabkan Bone tunduk dan mengakhiri perlawanan. Pada tahun 1905, 

serangan Belanda yang kuat terhadap pusat kekuasaan Bone berhasil 

                                                           
100Edward L. Poelinggomang, Sejarah Sulawesi Selatan (Makassar: Balitbangda Provinsi 

Sulawesi Selatan). 
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menaklukkan Bone. Pengejaran terhadap Raja Bone terakhir, Lapawawoi 

Karaeng Sigeri, terjadi setelah kekalahan Bone. Meskipun Bone menderita 

banyak kerugian, termasuk tewasnya Panglima Besar Kerajaan Bone, Petta 

Ponggawae Baso Pagilingi Abdul Hamid, Raja Bone terakhir berhasil 

melarikan diri ke pedalaman. Meskipun Bone telah tunduk pada Belanda, 

Lapawawoi Karaeng Sigeri tetap berusaha membangun kembali kekuatan 

dengan merencanakan kembali kekuasaannya. Namun, akhirnya ia 

ditangkap dan diasingkan ke Bandung akhirnya meninggal pada Januari 

1911.101 

Setelah ekspedisi militer yang dilakukan pemerintah Belanda, 

dilakukan pembaharuan dalam berbagai bidang akan tetapi hal yang paling 

mencolok adalah bidang politik dan pemerintahan. Perubahan dalam 

kepemilikan tanah serta perubahan dalam berbagai infrastruktur.102 

Perubahan-perubahan yang dilakukan pemerintah Belanda dengan maksud 

untuk menguasai dan mendominasi ataupun memonopoli perdagangan 

demi memperoleh keuntungan ekonomi.103 

Perubahan sistem politik pemerintahan yang dilakukan oleh 

pemerintah Belanda di Kerajaan Bone menjadi sangat penting. Perubahan 

ini terkait dengan sistem kerajaan sekutu antara kerajaan satu dengan 

kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan. Sebelumnya sistem ini dilaksanakan 

sendiri oleh kerajaan yang bersangkutan, kemudian berubah menjadi 

                                                           
101Anżar Abdullah, “Kerajaan Bone dalam Lintasan Sejarah Sulawesi Selatan,” Lensa 

Budaya, 12.2 (2017), 26. 
102Harun Kadir dan Dkk, Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di 

Sulawesi Selatan 1945-1950 (Makassar: Universitas Hasanuddin, 1984). 
103Masniati, “Perkembangan Islam di Kerajaan Bone: Studi Peranan Andi Mappanyukki 

Sultan Ibrahim (1931-1946)” (UIN Alauddin Makasssar, 2023). 
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kerajaan yang dikuasai langsung oleh pemerintah Belanda. Adapun hal yang 

dilakukan pemerintah Belanda adalah pada waktu Lapawawoi Karaeng 

Sigeri diasingkan ke Bandung oleh pemerintah Belanda tidak langsung 

melakukan pergantian raja, sehingga jabatan raja hanya dijalankan oleh 

Dewan Adat bersama Arung Pitue. Barulah pada tanggal 2 Desember 1905 

Masehi Puncak Pimpinan Kompeni Belanda di Jakarta memutuskan, bahwa 

kerajaan Tellumpoccoe di Sulawesi Selatan yaitu Bone, Wajo, Soppeng 

digabung dalam satu kesatuan di bawah langsung Gubernur Belanda dengan 

status Afdeling, yaitu Afdeling Bone dengan ibukotanya yang berkedudukan 

di Pompanua. Adapun kepala Afdeeling yang berkedudukan di Pompanua di 

sebut Asisten Resident. 

Afdeling Bone kemudian dibagi menjadi lima bagian masing-masing 

berstatus sebagai Onder Afdeling yang kepalanya disebut Tuan Petero, ada 

yang disebut sebagai Tuan Petero Besar yaitu Asisten Resident, ada pula yang 

disebut Petero Tengah yang bernama Cotroleur, dan ada pula Petero Kecil 

yang bernama Garahebber atau Aspiat Cotroleur. Tiga tingkatan pangkat ini 

semuanya diduduki oleh Belanda, sedangkan jabatan dibawahnya dapat 

diduduki oleh penduduk pribumi bagi yang berpendidikan tinggi misalnya 

jabatan Handshape atau Bestus Asisten yang disingkat B.A., tingkat 

dibawahnya lagi disebut Hulp Bestus Assistent yang disingkat menjadi H.B.A. 

Afdeling Bone dibagi menjadi lima bagian dan terdapat pimpinannya 

masing-masing yaitu: 

a. Onder Afdeling Bone Utara yang ibukotanya berkedudukan di Pompanua 

dan dipimpin langsung oleh Tuan Petero Besar. 
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b. Onder Afdeling Bone Tengah yang ibukotanya berkedudukan di 

Watampone dan dipimpin oleh Petero Tengah yang disebut Controleus 

Petero Bone. 

c. Onder Afdeling Bone Selatan yang ibukotanya berkedudukan di Mare 

dan dipimpin oleh Petero Kecil yang disebut Aspiat Cotroleur atau 

Gerahebber. 

d. Onder Afdeling Wajo yang ibukotanya berkedudukan di Singkang, 

sebelum masuknya Belanda ibukotanya berkedudukan di Tosoro. Wajo 

dipimpin oleh Petero Tengah sebagai Controleus Petero Wajo. 

e. Onder Afdeling Soppeng yang ibukotanya berkedudukan di 

Watangsoppeng dan dipimpin oleh Petero Tengah yang di sebut 

Controleus Petero Soppeng.104 

Selanjutnya Belanda melakukan pembagian wilayah Bone menjadi 

dua bagian. Bagian Selatan dibentuk menjadi suatu wilayah Onder Afdeling 

yang baru dengan nama wilayah Distrik-distrik Bone ri Attang (Bone 

Selatan) dan digabungkan ke dalam wilayah Asisten Residensi Timur 

menurut Keputusan Gubernemen pada tanggal 13 Juli 1906 M No. 32. 

Sedangkan wilayah pada bagian Utara termasuk vasal Lamuru lama, menjadi 

bagian dari wilayah Afdeling Bone yang baru dibentuk dengan nama Onder 

Afdeling Bone dan berstatus sebagai Onder Afdeling. 105 

Wilayah Landschap Wajo dan Soppeng dimasukkan ke Afdeling Bone 

dengan status Onder Afdeling (SK. Gubernemen tanggal 2 Desember 1905 

                                                           
104Muhlis Hadrawi et al., Lontara Sakke’ Attoriolong Bone (Makassar: Ininnawa, 2020). 
105M. Thamrin Mattulada, Kuasa Penjajah Imprealisme Belanda di Kerajaan Bone 1906-

1931, 1 ed. (Makassar: Pustaka Sawerigading, 2015). 
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No.34). Landschap Pitumpanua yang dahulunya termasuk wilayah Bone 

digabungkan kedalam wilayah Onder Afdeling Wajo melalui Keputusan 

Gubernur Celebes dan daerah bawahannya tertanggal 25 Mei 1906 No. 22 

1912. Opsir yang menjadi komandan di Watampone diberi jabatan Penguasa 

Sipil dan mengemban tugas sebagai pimpinan pemerintahan Onder Afdeling. 

Adapun SK Gubernemen pada tanggal 2 Februari 1907 No. 4 terjadi 

perubahan pembagian Afdeling Bone, sementara di bagian Onder Afdeling 

Bone tidak ada perubahan. 

 Adapun SK Gubernemen pada tanggal 3 September 1908 No. 28 telah 

ditentukan bahwa Onder Afdeling Bone akan dipimpin oleh seorang kontrolir 

dari Pemerintahan Dalam Negeri, sementara sebagai dampak dari SK 

Gubernemen pada tanggal 24 Februari 1909 No. 38, opsir yang memegang 

komando di Watampone akan tetap diberi tugas sebagai pejabat sementara 

di Onder Afdeling Bone. Struktur pemerintahan besereta prasarananya 

dalam wilayah Gubernemen Celebes, SK Gubernemen pada tanggal 15 

November 1911 No. 19 dan Lembaran Negara No. 19, pembagian Afdeling 

Bone telah diatur secara defenitif, dimana pemerintahan Onder Afdeling 

Bone yang sudah ada tetap dipertahankan. Karena Onder Afdeling Bone yang 

memiliki pusat-pusat pemerintahan di Pompanua dan Watampone serta 

wilayah pelabuhan Pallime, dan juga karena luasnya wilayah ini, maka 

sebenarnya Onder Afdeling ini terlalu berat jika hanya dinahkodai oleh satu 

orang saja sebagai kepala Onder Afdeling. 

 Pengakuan atas kesulitan ini sudah ada sejak lama, dan selalu 

diajukan keberatan ini secara terus menerus oleh para kepala di Afdeling 
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Bone yang pemerintahannya berkedudukan di Pompanua, yang kini 

menjalankan pemerintahan langsung atas ke tiga Distrik yaitu Cenrana, 

Sailong dan Timurung. Pada beberapa waktu ke depan hal ini harus 

dibenahi, dari ke tiga Distrik itu harus menjadi Onder Afdeling tersendiri 

maupun menetapkan seseorang pegawai dengan status pemerintah 

bertugas menjadi kepala pemerintahan dengans status sebagai bawahan 

langsung dari kepala Onder Afdeling Bone. Kerajaan Bone yang berhasil 

dikuasai dan ditaklukkan dari Raja Bone ke 31 yaitu La Pawawoi Karaeng 

Segeri pada tahun 1905 M. Pada saat itu juga tidak yang mengisi jabatan 

Raja di Kerajaan Bone selama 25 lamanya. Pada masa kerajaan, wilayah 

Bone terdiri dari banyak landschap, negeri-negeri vasal atau taklukan, 

wanua dan kampung-kampung yang diperintah langsung oleh raja. Kini 

berbagai bagian-bagian itu digabungkan menjadi satu bagian. Lalu diubah 

menjadi 16 distrik. Dalam Keputusan Asisten Residen Bone pada tanggal 23 

Mei 1906 No. 229 dan 223, dan tanggal 10 Juli 1906 No. 287 telah dibentuk 

distrik- distrik sebagai berikut: 

a. Watampone, yang terdiri atas lalang batang Bone, yang dahulu adalah 

kampung-kampung: Bukaka, Ujung, Tibojong, Ponceng, Tanete ri Awang 

atau Lappabatue, Tanete ri Attang atau Tamausing, Ta, Bajoe, Lonrae, 

Bena, Tippulue, Panjula, dan yang dahulu merupaka pabate wanua: 

Toro, Biru, Cellu Palengoreng dan Maloe. Distrik ini diperintah oleh 

Arung Tanete Riattang. 

b.  Awampone, yang terdiri atas Bone Tangnga, yaitu Landschap 

Awampone dan federasi dan dari lili Limampanua ri Lau Ala, yaitu 
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Jaling, Paccing, Matuju, Unra dan Cumpiga Distrik ini dipimpin oleh 

Arung Ta. 

c. Palakka, dahulu merupakan wilayah Bone Tangnga, yaitu landschap 

Palakka, yaitu kampung-kampung mandiri: Macege, Anre Biriring, 

Majang, Tanete Boang dan Wanua-wanua Pabate: Panjili, Maduri, dan 

Mallae yang dahulu merupakan Wanua Jowa: Lemoapa dan Jampu. 

Distrik ini ditempatkan di bawah Arung Macege, yang didampingi oleh 

seorang wakil kepala distrik yan digaji, dengan gelar Sulewatang 

Palakka. 

d. Tanete ri Awang, yang terdiri dari federasi lili terdahulu Lamanpanua ri 

Ajangale, yaitu: Palongki, Tajong, Otting Landschap distrik ini dipimpin 

oleh Arung Tanete ri Awang. 

e. Cenrana, terdiri atas yang terdahulu Pitu Teddung Tanre, Landschap 

Mampu atau juga disebut Patang Kae, yaitu wanua-wanua Mampu ri Aja' 

Mampu Awang, Kung dan Sijelling, serta kampung-kampung yang 

dahulu mandiri, Ta Datu, Pallima, Langkero, Latonro, La Opo, Laoni, 

Nagauleng dan daetah Jowa Cenrana. Distrik ini dipimpin oleh Arung 

Cenrana. 

f. Sailong, terdiri atas yang dahulu adalah Tadung Tanre (ke tujuh payung 

tinggi), Landschap Sailong, ditambah dengan sejumlah kampung yakni: 

Tawaroe, Unnyi, Uleo dan Tuan Lea. Distrik ini dipimpin oleh 

Sulewatang dari Sailong. 
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g. Timurung, dahulu Pitu Tanre Teddung. Distrik yang di dalamnya 

termasuk juga pusat pemerintahan Pompanua, berada di bawah 

kepemimpinan Sulewatang dari Timurung. 

h. Amali, dahulu Landschap Pitu Teddung Tanre, di mana ditambahkan 

wanua Calaganrang. Distrik ini berada di bawah kepemimpinan 

Sulewatang dari Amali. 

i. Ulaweng, dahulu merupakan Pitu Teddung Tanre, Landschap Ulaweng, 

di mana ke dalamnya ditambahkan kampung-kampung mandiri Ulue, 

Tanete, Paijo, Tamusu, Sura dan Aliange. Distrik ini berada dibawah 

kepemimpinan Sulewatang dari Ulaweng. 

j. Ponre, terdiri atas yang dahulu disebut Pitu Teddung Tanre, Landschap 

Ponre, dimana ikut digabungkan kampung-kampung mandiri: Bakunge, 

yang dahulu adalah federasi lili Sapulu wanua, kini termasuk Onder 

Afdeling Bone ri Attang. Distrik ini dipimpin oleh Sulewatang Ponre. 

k. Barebbo, terdiri atas Bone Tanga, Landschap Barebbo, dengan federasi 

lili Awang Ala yaitu: Bacu Wolangi, Lampoko, Menegalung, Cinnong, di 

mana ditambahkan kampung-kampung yang mandiri: Ujung, Lalidong, 

Paroto, Parippung, Campaniga, Teko-Teko, Jampu, dan wanua-wanua 

pabate: Pajako, Apala Bulu, Lempang, Cirewali. Distrik ini ditempatkan 

di bawah pimpinan Arung Tibojong dibantu seorang wakil kepala distrik 

(yang digaji pemerintah) yang berjabatan Sulewatang Barebbo. 

l. Cina, terdiri atas Bone Tanga, Landschap Cina, di mana wanua-wanua 

mandiri: Teko, Lompu Talaga, Lerang dan wanua-wanua pabate: 

Kawerrang, Karella, Awo, Soga. Distrik ini berada di bawah pimpinan 
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Arung Poncceng, dengan wakil kepala distrik (yang digaji pemerintah) 

yang berjabatan Sulewatang Cina. 

m. Sibulue, terdiri dari yang dahulu adalah federasi lili ri Lau, yaitu: Pattiro, 

Kaju, Balieng, Bulu Sampubia, Kalibong, Maroangin dan Panjili. Distrik 

ini berada di bawah kepemimpinan Arung Sulampe Pattiro. Mula-mula 

ia adalah kepala Onder distrik yang digaji pemerintah, yang 

diperbantukan pada Tomarillaleng, di mana distrik ini dijadikan sebagai 

resort.  

n. Bengo, dahulu disebut Pitu teddung Tanre, Landschap Ponre. Distrik ini 

di bawah kepemimpinan oleh Sulewatang Bengo. 

o. Lamuru, termasuk Tellu Limpoe dan Wanua Bua. Distrik ini dipimpin 

oleh Sulewatang Lamuru.  

p. Attang Lamuru: semula sebagai federasi lili Asera Bate di bawah 

kekuasaan Lamuru. Distrik ini berada di bawah kekuasaan Lamuru. 

Distrik ini berada di bawah kepemimpinan Sulewatang Attang Lamuru. 

Selanjutnya mengenai pembagian distrik-distrik ini menjadi onder 

distrik, wanua dan kampung dapat merujuk pada lampiran terkait.106 

Para kepala distrik dan onder distrik dalam struktur pemerintahan 

memakai gelar adat seperti Arung, Sulewatang, dan Matoa digunakan untuk 

menandai tingkat kepemimpinan dalam masyarakat, sementara pembagian 

wilayah administratif menghasilkan distrik-distrik seperti Mare, Tonra, 

Salomekko, Kajuara, Kahu, Libureng, dan Cani. 

                                                           
106M. Thamrin Mattulada. 
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 Perubahan struktural terjadi dengan penghapusan distrik Patimpeng 

dan penggabungannya ke dalam distrik Salomekko, sesuai dengan penataan 

ulang landschap-landshap. Pemerintah setempat mengikuti peraturan, 

seperti SK Gubernemen pada Juni 1912 No.3418/136 dan SK Gubernemen 

pada April 1913 No. 2281157, untuk pengangkatan dan pemutusan 

hubungan kerja dengan kepala-kepala daerah. Landschap-landshap yang 

kurang relevan digabungkan agar dapat berdiri secara mandiri, dengan 

mempertimbangkan aspek historis. Distrik-distrik baru terbentuk sebagai 

hasil dari penyesuaian struktural ini, menandai upaya untuk menjaga 

kontinuitas historis wilayah Sulawesi Selatan.107 

Demikian situasi Kerajaan Bone semenjak Karaeng Sigeri tertangkap 

dan diasingkan, hanya Dewan Adat dan Ade’Pitu yang menjalankan roda 

pemerintahan. Akan tetapi semenjak Belanda mengambil alih kekuasaan, 

Dewan Adat hanya pertugas sebagai pegawas saja, dikarenakan kekuasaan 

dan pemerintahan seluruhnya dijalankan oleh Goberenamen Belanda yang 

diebut Tuan Petor atau Controleus. Demikian jalanya roda pemerintahan 

pada wilayah Tellumpoccoe, adapun di Bone tidak ada lagi yang disebut 

Arung Mangkau’ atau Arumpone. 

Meskipun demikian, Kerajaan Wajo tetap memiliki Arung Matoa yang 

berfungsi sebagai penyambung lidah Governamen Belanda dengan rakyat. 

Begitupun dengan Kerajaan Soppeng, tetap ada jabatan kedatuan Soppeng. 

Berbeda halnya dengan Kerajaan Bone, hanyalah Tomarilaleng yang 

                                                           
107M. Thamrin Mattulada. 



 

80 
 

 

ditugaskan menganti Mangkau’ untuk menerima perintah Goverenamen 

Belanda. 

Kebijakan yang dilakukan oleh Goverenamen Belanda adalah 

keamanan negeri, sehingga tidak seorangpun penduduk yang diperbolehkan 

memiliki senjata atau peralatan perang lainnya. Sehingga semua senjata 

harus diserahkan kepada Belanda. Sehingga Goverenamen Belanda merasa 

aman dari ancaman ataupun ganguan musu-musuhnya. Sisa-sisa prajurit 

Arumpone yang berada di dalam wilayah Tellumpoccoe’ seluruhnya pun 

dinyatakan telah tunduk. Maka, Belanda kemudian menagih upeti dari 

rakyat per kepala masing-masing tiga ringgit.108 

Uang tagihan tersebut dikenal sebagai sebbukati atau upeti, yang 

merupakan kompensasi atas kerugian akibat perang, termasuk kerugian 

harta benda, biaya perawatan medis, dan penggantian nyawa tentara 

Belanda yang gugur. Setelah mengumpulkan sebbukati dari Tellumpoccoé 

dan menerima pembayaran dari penduduk setempat, pemerintah Belanda 

mulai menerapkan program kerja paksa untuk membangun jalan raya. 

 Program tersebut mengikutsertakan kaum pria dari berbagai usia, 

mulai dari anak-anak yang sudah mengerti berpakaian hingga mereka yang 

berusia enam puluh tahun. Semua diwajibkan untuk berpartisipasi tanpa 

terkecuali, kecuali bagi orang buta yang tidak diikutsertakan. Jadwal kerja 

paksa dibagi menjadi empat siklus setahun, dengan satu jumatan (tujuh 

hari) sebagai waktu istirahat pada setiap siklusnya. Jika seseorang tidak 

mampu bekerja, mereka dikenakan kewajiban membayar sejumlah uang 
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setiap tahunnya, dengan minimum pembayaran seperempat tahun senilai 

tiga ringgit. 

 Semua penduduk, terutama kaum pria, diharuskan memiliki surat 

tanda penduduk (sure'pabbanua) sebagai identitas resmi. Pemerintah 

Belanda menjalankan program kerja paksa ini dengan tegas. Meninggalkan 

pekerjaan atau gagal membayar akan dianggap sebagai pelanggaran serius, 

yang dapat mengakibatkan hukuman penjara.  

Pendapatan dari pajak atau upeti perseorangan digunakan untuk 

membayar gaji pegawai Belanda. Setelah memastikan stabilitas di 

Tellumpoccoé, pemerintah Belanda memindahkan ibu kota Afdeling ke 

Watamponé dan Pétoro' Besar juga dipindahkan ke sana. Pembangunan 

jalan raya yang menjadi bagian dari kerja paksa menghubungkan 

Tellumpoccoé dengan Bone, sementara Onder Afdeling Awamponé dan 

Onder Afdeling Attamponé hanya diperintah oleh Pétoro Kecil. Gerahebber 

bertanggung jawab menjaga bekas wilayah Pétoro Besar, sementara 

Assistant Resident berkedudukan di Watamponé, dan Pétoro Besar 

menjabat sebagai Tomaraja di Ujuppandang. 109 

Namun, setelah banyak perubahan oleh pemerintah Belanda, rakyat 

Bone menunjukkan resistensi terhadap dominasi politik, sosial, dan 

ekonomi Belanda, menyebabkan protes, perlawanan fisik, dan tindakan 

keonaran. Perlawanan rakyat Bone bukan hanya reaksi terhadap 

penjajahan, tetapi juga terhadap upaya Belanda dalam merusak hubungan 
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antar kerajaan di Sulawesi Selatan. Pemerintah Belanda memecah jalinan 

persatuan yang telah lama dibangun oleh kerajaan-kerajaan lokal.  

Gerakan rakyat menentang Belanda diakibatkan oleh tabiat 

masyarakat yang cenderung melakukan kejahatan, ketidaksetujuan 

terhadap keteraturan, dan tekanan dari peraturan yang dianggap 

memberatkan. Pada tahun 1931, bekas Kerajaan Bone dipulihkan sebagai 

kerajaan berdaulat, dan Andi Mappanyukki Sultan Ibrahim dilantik sebagai 

raja Bone ke XXXII. Pelantikan ini ditandai dengan hadirnya alat kebesaran 

kerajaan, seperti arajang, yang memberikan kewibawaan kepada raja di 

mata masyarakat Bone. 

Setelah pendudukan Belanda berlanjut pendudukan Jepang di 

Sulawesi Selatan, khususnya di Kerajaan Bone pada tahun 1943-1945, 

terjadi transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat 

setempat. Pertama-tama, dalam hal pemerintahan, Jepang menggantikan 

struktur administrasi Belanda dengan administrasi militer yang lebih 

otoriter. Penguasa lokal yang sebelumnya diakui oleh Belanda tetap ada, 

tetapi mereka berada di bawah kendali ketat militer Jepang. Perubahan ini 

mencakup restrukturisasi pemerintahan setempat agar lebih sesuai dengan 

kepentingan pendudukan Jepang. 

Keberadaan Jepang di Bone selama masa pendudukan mereka 

memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi ekonomi kalangan 

pribumi, terutama dalam konteks pertanian. Jepang memprioritaskan padi 
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sebagai logistik utama dan merancang program pertanian yang melibatkan 

banyak petani lokal. 110 

Petani-petani ini dimobilisasi untuk menyiapkan persediaan logistik, 

menciptakan dinamika baru dalam struktur ekonomi lokal. Dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan logistik secara berkelanjutan, Jepang membentuk 

koperasi yang dikenal sebagai Kumiai. Koperasi ini berperan dalam membeli 

padi dari petani-petani setempat. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan 

efisiensi dan distribusi sumber daya, pembentukan Kumiai juga 

menimbulkan berbagai reaksi dari kalangan pribumi.  

Model dan sistem yang diterapkan oleh koperasi ini terkadang 

dianggap sangat padat dan disiplin, menciptakan ketegangan di antara 

masyarakat setempat. Selain aktifitas pertanian, para petani juga 

dimobilisasi untuk berkontribusi pada proyek-proyek lain, seperti 

mendirikan benteng. Menariknya, partisipasi dalam proyek-proyek ini 

sering kali dilakukan tanpa upah dari pemerintah Jepang, dan hasil panen 

serta ternak yang dijual oleh petani sering diperoleh dengan harga yang 

sangat rendah. 

 Hal ini menciptakan kondisi ekonomi yang sulit bagi kalangan 

pribumi, di mana mereka harus berjuang untuk mempertahankan mata 

pencaharian mereka sambil memenuhi kebutuhan proyek-proyek yang 

diperintahkan oleh pemerintah pendudukan Jepang. Secara keseluruhan, 

keberadaan Jepang di Bone tidak hanya menciptakan perubahan dalam 
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struktur ekonomi lokal melalui program pertanian dan pembentukan 

koperasi, tetapi juga membawa dampak yang signifikan terhadap kehidupan 

sehari-hari kalangan pribumi, menghadapi tantangan ekonomi dan tuntutan 

proyek-proyek pemerintah Jepang.111 

Perlakuan Jepang terhadap masyarakat kembali menimbulkan 

perlawanan baru dari kalangan bumiputera, perlawanan petani Unra di 

Bone pada tahun 1943 mencerminkan salah satu cerita perlawanan terbesar 

di Sulawesi Selatan selama masa pendudukan Jepang. Penyebabnya adalah 

perlakuan kasar yang diterima oleh warga desa Unra, terutama terkait 

dengan penagihan setoran beras yang dilakukan oleh petugas pemerintah 

pendudukan Jepang.  

Tindakan keras dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat polisi 

dalam inspeksi desa untuk menagih kewajiban setoran beras memicu 

ketidakpuasan yang mendalam di kalangan petani. Perlawanan tersebut 

terutama dipicu oleh perilaku kasar penagih setoran, yang secara paksa 

mengambil padi di atas loteng. 

 Tindakan ini dianggap tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap 

hak milik dan mata pencaharian petani, tetapi juga sebagai bentuk 

pelanggaran terhadap norma adat istiadat lokal yang sangat dijunjung tinggi 

oleh masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Norma-norma adat ini 

membentuk bagian integral dari identitas budaya masyarakat setempat, dan 

pelanggaran terhadapnya menyebabkan reaksi keras dari mereka yang 

merasa terancam dan dihina. Perlawanan petani Unra menjadi contoh nyata 
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bagaimana masyarakat lokal dapat bersatu melawan perlakuan yang 

dianggap tidak adil dan melanggar norma adat mereka. 112 

Realitas yang terjadi di tengah dan menjelang akhir pemerintahan 

Jepang juga tidak kalah kejam, bahkan bisa dibilang lebih kejam. Di masa 

pemerintahan Jepang, dakwah diawasi sedemikian rupa dan aktivitas 

keagamaan diawasi secara ketat. Jepang juga memberhentikan lembaga 

pendidikan formal yang dibina oleh para ulama. Jepang tidak menginginkan 

adanya lembaga selain apa yang ia dirikan sendiri. Dengan demikian, 

berhentilah denyut nadi gerakan Islam yang telah berlangsung secara 

berkesinambungan. 

Tindakan represif Jepang juga tidak seutuhnya menghentikan 

pergerakan yang dimiliki oleh para ulama lokal, sebagian di antara mereka 

memilih untuk melanjutkan perjuangan di jalan yang sunyi. Mereka 

melakukan proses pendidikan Islam dengan Mangngaji Kitta di rumah atau 

di masjidnya masing-masing seperti yang dilakukan di Masjid Al Mujahidin. 

Meskipun kondisi politik dan sosial pada masa itu rumit, perlawanan 

ini memberikan gambaran tentang keberanian dan tekad masyarakat 

setempat untuk mempertahankan hak-hak mereka, bahkan di tengah 

tekanan dan kehadiran pemerintah pendudukan yang kuat. Peristiwa ini 

juga menandai pentingnya identitas budaya dan nilai-nilai lokal dalam 

memotivasi perlawanan terhadap pendudukan asing. 

Setelah pendudukan Jepang di Indonesia pada Perang Dunia II 

berakhir, Belanda mencoba untuk menguasai kembali wilayah jajahannya di 
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Indonesia. Mereka mendapat dukungan dari Negara-Negara Indonesia 

Timur (NICA), yang merupakan pasukan militer Belanda yang dibentuk 

untuk membantu Belanda memulihkan kekuasaannya di Indonesia.113 

Kondisi tersebut membuat K.H. Abdullah Syamsuri untuk turut serta 

mengambil barisan daerahya terhadap gangguan penjajah dan merongrong 

negara kesatuan Indonesia. Bukan hanya itu dalam bidang sosial K.H. 

Abdullah Syamsuri menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan sosial, 

beragama, berbangsa dan bernegara. Ulasan lengkapnya akan dibahas 

setelah sub bahasan bab ini. 

B. Usaha-Usaha Yang Ditempuh Oleh K.H. Abdullah Syamsuri Dalam 

Pengembangan Islam di Kabupaten Bone 

1. Bidang Agama 

Pada tanggal 23 November 1611 M Bone secara resmi mengakui 

Islam melalui kekuasaan politik. Hal ini menandai awal dari pertumbuhan 

pesat Islam, dengan penerimaan resmi ini, Islam mulai memengaruhi 

berbagai aspek kehidupan masyarakat dengan cepat, termasuk politik, 

budaya, dan sosial. Dalam beberapa tahun berikutnya, Islam menjadi bagian 

yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dan memainkan peran 

penting dalam kebijakan pemerintah serta nilai-nilai yang dipegang oleh 

masyarakat Kerajaan Bone.114 

Namun karena datangnya imprealisme Belanda maupun Jepang 

membuat pengembangan Islam menjadi sedikit terhambat. Hal ini 

dikarenakan pemerintah kolonial Belanda berhasil menguasai daerah-
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daerah lokal dan ketika pemerintahan Jepang menduduki daerah-daerah di 

Sulawesi Selatan. 

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, sekolah-sekolah pribumi 

mengalami pembatasan dengan diberlakukannya "Toezicht Ordonatis 

Particullier" atau peraturan pemerintah tentang pengawasan terhadap 

pengajaran swasta.  

Meskipun demikian, pemerintah Belanda hanya mengawasi lembaga 

pendidikan Islam sejauh tidak dianggap mengancam kestabilan. Begitu juga 

dengan penerapan hukum Islam terkait ibadah, pengajaran, perkawinan, 

dan lainnya, tetap berjalan seperti biasa. Pengawasan pemerintah kolonial 

Belanda terhadap lembaga pendidikan Islam cenderung bersifat birokratis, 

dimana setiap kegiatan harus mendapat izin dan persetujuan dari pihak 

berwenang. 115 

Namun, pelaksanaan pendidikan Islam masih terbatas pada golongan 

priyayi atau bangsawan, sehingga partisipasi masyarakat dalam pendidikan 

masih terbatas. Kebijakan pendidikan Islam zaman penjajahan Jepang 

esensinya sama dengan penjajah Belanda, hanya saja penjajah Jepang 

tampak sedikit lebih lunak disbanding pemerintah penjajah Belanda. 

Mungkin karena keberadaannya di bumi Indonesia yang masih seumur 

jagung, sehingga mereka merasa perlu untuk mengambil hati umat Islam. 

Jepang bahkan menawarkan bantuan dana bagi madrasah, serta 

membiarkan masyarakat membuka kembali madrasah-madrasah yang 

pernah ditutup oleh pemerintah penjajah Belanda. Ini dilakukan untuk 
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menarik perhatian masyarakat pribumi bahwa jepang merupakan pihak 

sekutu. 116 

Namun ketika pemerintah Jepang menguasai daerah Sulawesi 

Selatan, terutama di Bone, lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti 

Muhammadiyah dan yang lainnya mengalami kemunduran dan bahkan 

ditutup sama sekali. Dampaknya adalah aktivitas pendidikan, terutama 

pendidikan agama Islam, dilakukan dengan sederhana di surau-surau dan 

masjid, dengan kondisi duduk bersila. 

Pemerintah Jepang melarang perguruan-perguruan Islam melakukan 

kegiatan dan aktivitasnya karena mereka khawatir bahwa para murid 

(santri) dan kiainya dapat menjadi sumber potensi pemberontakan di masa 

mendatang. Kekhawatiran ini muncul karena ada catatan sejarah di masa 

lalu di Jawa, di mana sebagian besar pemberontakan dilakukan oleh para 

kiai dan santri mereka. 

 Pengalaman sejarah ini membuat pemerintah Jepang merasa 

waspada terhadap potensi pemberontakan yang mungkin terjadi di daerah-

daerah yang didominasi oleh penduduk Muslim, termasuk Kabupaten Bone. 

Mereka khawatir bahwa para kiai dan santri, yang memiliki pengaruh kuat 

di kalangan masyarakat, dapat menggunakan kegiatan pendidikan dan 

pengajian sebagai alat untuk merencanakan dan mengorganisir 

pemberontakan.  

Dengan demikian, melarang kegiatan perguruan-perguruan Islam 

merupakan salah satu cara bagi pemerintah Jepang untuk mengendalikan 
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potensi pemberontakan dan memastikan stabilitas keamanan di wilayah 

yang mereka kuasai. Tindakan ini mencerminkan kebijakan represif 

pemerintah Jepang dalam menangani potensi ancaman terhadap kekuasaan 

mereka. 

Bukan hanya itu pengembangan Islam di Bone masih menghadapi 

serangkaian tantangan lainnya. Misalnya, masih banyak praktik 

penyembahan terhadap pohon, perjudian, konsumsi minuman keras, dan 

praktik lainnya masih ada di beberapa wilayah tersebut. Dalam ajaran Islam, 

menyembah selain Allah SWT dianggap sebagai dosa serius yang berpotensi 

memecah belah hubungan antara manusia dan Tuhan. 

 Selain itu, sebagian masyarakat Bone masih mempertahankan 

tradisi-tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya, beberapa 

masih mempraktikkan kepercayaan animisme dan dinamisme, seperti 

memuja roh nenek moyang dan menganggap pohon sebagai tempat 

meminta pertolongan. Kebiasaan-kebiasaan semacam ini dapat merusak 

iman dan ketaatan masyarakat terhadap Allah SWT serta memicu 

perpecahan sosial.117 

 Untuk mengatasi masalah ini, para ulama di Bone perlu mengambil 

langkah-langkah konkret. Mereka harus meningkatkan pendidikan dan 

pembelajaran Islam dengan pendekatan yang lebih intensif. Memahami 

kebutuhan lokal dan memberikan contoh yang baik akan membantu 
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masyarakat memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan benar, 

sehingga dapat memperkuat iman dan ketaatan mereka kepada Allah SWT.  

Selain itu, para ulama juga perlu mengintegrasikan ajaran Islam 

dengan budaya lokal. Hal ini akan membantu masyarakat memahami bahwa 

Islam bukan hanya sekadar seperangkat peraturan, tetapi juga sebuah cara 

hidup yang dapat meningkatkan kualitas iman dan ketaatan kepada Allah 

SWT. Dengan demikian, masyarakat akan menyadari bahwa Islam dapat 

diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.  

Meskipun dalam perkembangan Islam mengalami sedikit hambatan, 

para ulama dan kiai tetap gigih dalam upaya mereka untuk menyebarkan 

dan mengembangkan ajaran Islam. Salah satu figur ulama yang sangat 

berpengaruh di Kabupaten Bone adalah K.H. Abdullah Syamsuri. Bersama 

orang tuanya, K.H. Abdullah Syamsuri aktif mengadakan pengajian 

tradisional yang diselenggarakan baik di surau maupun di rumah mereka. 

Tidak hanya dari wilayah Bone saja, murid-murid K.H. Abdullah Syamsuri 

juga berasal dari luar wilayah tersebut, menunjukkan kepopuleran dan 

pengaruh keilmuan yang dimiliki K.H. Abdullah Syamsuri. Para murid dari 

berbagai daerah datang untuk mendapatkan ilmu dan bimbingan dari K.H. 

Abdullah Syamsuri, memperkuat jejak pengaruh dalam penyebaran Islam di 

Kabupaten Bone.118 

Di samping itu, K.H. Abdullah Syamsuri dan orang tuanya juga 

menjadi pilar utama dalam mengadakan serangkaian kegiatan dakwah yang 

meresap di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Bone. Dengan tekad yang 
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bulat, mereka tidak hanya membatasi upaya dakwah pada lingkup lokal, 

tetapi juga meluaskan jangkauan dakwah hingga ke pusat kota, Watampone. 

Dalam setiap kesempatan, mereka mengajak masyarakat untuk mendalami 

dan mengamalkan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh, menegaskan 

pentingnya meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai 

pondasi utama kehidupan.  

Namun, dakwah mereka tidak hanya sebatas penyebaran ajaran 

agama semata. K.H. Abdullah Syamsuri, dengan karisma dan kepemimpinan 

yang dimilikinya, juga menanamkan semangat nasionalisme di tengah-

tengah masyarakat. K.H. Abdullah Syamsuri menggugah kesadaran akan 

pentingnya bersatu dan berjuang bersama untuk melawan penindasan serta 

penjajahan yang diterapkan oleh bangsa Belanda dan Jepang. Semangat 

perlawanan terhadap segala bentuk penindasan ini menjadi semakin 

berkobar di kalangan masyarakat, seiring dengan semakin menguatnya 

dakwah Islam yang digagas oleh K.H. Abdullah Syamsuri dan keluarganya. 

K.H. Abdullah Syamsuri memiliki peran penting dalam menghadapi 

tantangan terkait pemahaman dan praktik Islam di Bone. K.H. Abdullah 

Syamsuri mengambil langkah-langkah konkret dengan meningkatkan 

pendidikan agama melalui program-program pendidikan Islam di masjid-

masjid dan lembaga pendidikan khusus. Selain itu, K.H. Abdullah Syamsuri 

juga berusaha mengintegrasikan ajaran Islam dengan budaya lokal, sehingga 

menjadi lebih relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat setempat. 

 Dengan memberikan teladan dalam perilaku sehari-hari, K.H. 

Abdullah Syamsuri menjadi inspirasi bagi masyarakat dalam mengamalkan 
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ajaran Islam. Melalui upaya-upaya ini, K.H. Abdullah Syamsuri dan ulama 

lainnya di Bone memainkan peran penting dalam memperkuat pemahaman 

dan praktik Islam di tengah tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. 

Tidak hanya itu, keinginan mereka untuk memberikan pendidikan 

Islam kepada generasi muda juga sangat kuat. Mereka menyadari bahwa 

melalui pendidikan, generasi muda akan memiliki bekal pengetahuan dan 

keterampilan yang dapat digunakan untuk memajukan umat manusia. Di 

tengah kondisi yang sulit pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, dimana 

pendidikan masih diatur dan diawasi secara ketat serta hanya tersedia bagi 

golongan terpilih, K.H. Abdullah Syamsuri dan keluarganya 

memperjuangkan hak pendidikan untuk semua kalangan, tanpa memandang 

latar belakang sosial atau status mereka. 

 Dengan tekad dan semangat yang menggebu-gebu, K.H. Abdullah 

Syamsuri mendedikasikan diri untuk menciptakan masa depan yang lebih 

baik bagi masyarakat Bone, melalui penyebaran ajaran Islam yang kokoh 

dan pemberian pendidikan yang merata.119 

2. Bidang Politik 

Setelah berakhirnya Perang Dunia II dengan kemenangan Sekutu dan 

kekalahan Jepang, Jerman, dan Italia, disertai dengan pengumuman 

Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 

17 Agustus 1945 seperti yang terjadi di daerah-daerah lain. Secara 
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bersamaan, masyarakat Bone menegaskan dukungan mereka terhadap 

Republik Indonesia. 120 

Sebagai respons, pemuda-pemuda pejuang di Bone segera 

membentuk pasukan-pasukan bersenjata yang bergerak secara gerilya, 

melawan upaya Belanda dalam menekan kaum ekstremis dan perampok. 

Namun, kendala utama terletak pada keterbatasan alat komunikasi dan 

persenjataan, menyebabkan gerakan pejuang di Sulawesi Selatan, 

khususnya di Bone, agak lambat dalam responsnya. Pada tanggal 11 

Desember 1946, terjadi tragedi besar sebagai hasil dari tindakan Westerling 

dengan pasukannya yang memakai baret merah dan hijau, yang melakukan 

pembunuhan massal di Sulawesi Selatan, menewaskan sekitar 40.000 jiwa. 

 Hal ini menegaskan keberanian rakyat Sulawesi Selatan, termasuk 

rakyat Bone, dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa dan tanah air. 

Mereka yang berhasil lolos dari aksi pembersihan Westerling umumnya 

melarikan diri ke pulau Jawa untuk memperkuat perlawanan terhadap 

agresi Belanda. Sementara itu, Belanda menggunakan berbagai upaya licik 

dan rayuan untuk mempengaruhi rakyat Sulawesi Selatan, termasuk Bone, 

agar berpihak pada mereka.  

Ketika kaum penjajah memasuki Bone, perhatian ulama juga turut 

serta dalam upaya memperjuangkan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. 

Dan juga memberikan dorongan kepada pemuda-pemuda pejuang di Bone 

untuk segera membentuk pasukan bersenjata untuk melawan, meskipun 

                                                           
120Muh. Akbar dan Dkk, “Arung Tonra dan Andi Palentei, 1905-1950,” Jurnal Pemikiran 

Kesejarahan dan Pendidikan Sejarah, 18.2 (2020), 42–43. 
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mereka dihadapkan pada keterbatasan sarana komunikasi dan 

persenjataan. 

Adapun badan-badan kelaskaran yang tercatat dalam masa 

perjuangan Kemerdekaan 1945 di Bone meliputi: 

a. Kelasykaran "Tangan Beracun", dipimpin oleh Sdr. Andi Abu almarhum. 

b.  Kelasykaran "Serikat Kala", dipimpin oleh Sdr. Ismail Sikki. 

c.  Kelasykaran "Sarang Laba-Laba", dipimpin oleh Sdr. Amiruddin. 

d.  Kelasykaran "Keris Terhunus", dipimpin oleh Sdr. Wahid Husain dan S. 

Hamid. 

e.  Kelasykaran "Bekas Heiho", dipimpin oleh Sdr. Andi Suradi. 

f.  Kelasykaran "P.G (Polisi Gerilya)", dipimpin oleh Sdr. Andi Dali. 

g.  Kelasykaran "Ayam Jantan", dipimpin oleh Sdr. Andi Musa Pt. 

Manangkasi. 

h.  Kelasykaran "Serigala Hitam", dipimpin oleh Sdr. Muhammadiah Dg. 

Paremma.  

i. Kelasykaran "Gagak Hitam", dipimpin oleh Sdr. Andi Bambu.  

j. Kelasykaran “Ajang Ale”, dipimpin oleh Sdr. A. Mappanyompa bersama 

Sdr. Ambo Lannu. 

Organisasi atau badan-badan kelasykaran ini bertindak untuk 

membuat dan mengatur perlawanan terhadap Belanda (NICA) sesuai 

dengan kemampuan masing-masing, dengan menggunakan senjata yang 

tersedia bagi mereka. Ini mencakup berbagai strategi dan taktik 

perlawanan, seperti serangan gerilya, sabotase, dan pertahanan wilayah. 

Setiap kelasykaran bertanggung jawab atas daerah atau wilayah tertentu, 
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dan mereka bekerja secara independen maupun bekerja sama dengan 

kelompok perlawanan lainnya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu 

melawan penjajah Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan 

Indonesia.121 

Peran ulama dalam menyebarkan dakwah Islam membutuhkan 

strategi yang krusial untuk kesuksesan bangsa itu sendiri. Tidak hanya fokus 

pada kepentingan agama, ulama juga memiliki tanggung jawab terhadap 

bangsa mereka sendiri yang sedang mengalami penjajahan oleh bangsa 

asing. Adapun salah satu ulama di Bone yang ikut berperang dalam 

menghadapi penjajah dan bergabung disalah satu organisasi kelasykaran 

yaitu K.H. Abdullah Syamsuri. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum 

dalam lampiran Surat Keterangan Legiun Veteran Kabupaten Bone 

tertanggal 24-9-1959 30/p/8/IX/59 sebagai berikut:  
 
… pada tanggal 1 September 1945 sampai tanggal 27 Desember 1949 
bergabung bersama pejuang lain yang ada di Kabupaten Bone 
maupun di wilayah Sulawesi Selatan dalam kesatuan kelaskaran 
BPRB Keris terhunus untuk mempertahankan proklamasi 
kemerdekaan R.I. 1945. 

 Selain itu K.H. Abdullah Syamsuri berperan penting dalam 

penyebaran agama Islam sehingga masyarakat mulai memahami ajaran 

agama Islam.122 

K.H. Abdullah Syamsuri dalam memperluas ajaran Islam melakukan 

perjalanan untuk memberikan ceramah dengan topik-topik yang relevan 

dengan situasi masyarakat pada masa tersebut. Selain itu, dialog juga 

                                                           
121Andi Palloge, Sejarah Kerajaan Tanah Bone (Sungguminasa: Yayasan Al Muallim, 

2006). 
122Rasdianah. 
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digunakan agar pesan yang disampaikan dapat diterima oleh masyarakat 

dengan baik. Kegiatan dakwah ini tidak hanya terbatas di Kabupaten Bone, 

melainkan juga merambah ke berbagai lokasi seperti pulau-pulau kecil di 

Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Muna, seperti Tambasina, Masudu, Tiga, 

dan Genteng. Aktivitas ini telah dilakukan oleh K.H. Abdullah Syamsuri sejak 

tahun 1930 hingga 1983.123 

K.H. Abdullah Syamsuri adalah seorang ulama yang sangat dihormati 

dan dikenal di kalangan masyarakat Bone karena kontribusinya dalam 

menyebarkan agama Islam dan ilmu agama yang dimilikinya yang sangat 

diakui. Dengan kemampuannya yang luas, K.H. Abdullah Syamsuri tidak 

hanya berperan dalam bidang agama, tetapi juga mampu menduduki 

jabatan dan berperan dalam politik. 

a. Ketua Pengadilan Agama Watampone 

Pengadilan Agama Watampone berdiri sejak Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 45 tahun 1957 ditandatangani pada 11 November 

1957 oleh Presiden Soekarno, yang mengatur Pembentukan Pengadilan 

di luar Jawa dan Madura. Meskipun demikian, operasionalnya secara 

resmi dimulai pada 1 Januari 1958.  

Awal berdirinya, Pengadilan Agama Watampone dipimpin oleh 

K.H. Abdullah Syamsuri sebagai Ketua hingga tahun 1978. Dalam 

menjalankan tugasnya, Abdullah Syamsuri didukung oleh beberapa 

tenaga sukarela seperti H. Muh. Yusuf Hamid, H. Abd. Hamid Djabbar, H. 

Hamsah Mappa, dan H. Muh. Said Syamsuddin, yang akhirnya diangkat 

                                                           
123St. Fadillah (53 tahun), Kepala Sekolah MTS Annurain Lonrae, Wawancara, Lonrae 5 

Februari 2024. 
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menjadi Pegawai Negeri Sipil. Kantor Pengadilan Agama Watampone 

awalnya berlokasi di rumah pinjaman masyarakat di Jalan Damai 

Watampone. Namun, pada tahun 1959, kantor tersebut resmi 

dipindahkan ke gedung milik Kementerian Agama di Jalan Sultan 

Hasanuddin No. 5 Watampone. 

 Di situlah Pengadilan Agama terus berkembang hingga jumlah 

personilnya bertambah menjadi 9 orang. Setelah lebih dari 20 tahun, 

tepatnya pada 22 Maret 1980, Pengadilan Agama Watampone pindah ke 

gedung baru di Jalan Bajoe yang diresmikan oleh H. Ichtijanto SA.SH., 

Direktur Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. 124 

Namun, sejak 27 Agustus 2008 hingga kini, Pengadilan Agama 

Watampone berada di gedung baru di Jalan Laksamana Yos Sudarso. 

Gedung ini sesuai dengan prototipe gedung pengadilan yang ditetapkan 

oleh Mahkamah Agung RI, dan peresmiannya dilakukan oleh Wakil Ketua 

Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, DR. Harifin A. Tumpa.  

K.H. Abdullah Syamsuri yang menjabat dari tahun (1958-1979) 

adalah ketua pertama Pengadilan Agama Watampone yang memiliki 

kewenangan memeriksa dan memutuskan perkara ditingkat pertama 

bagi orang-orang beragama Islam dalam bidang perkawinan, wasiat, dan 

hibah sesuai dengan hukum Islam.  

                                                           
124Tim IT PA Watampone, “Sejarah Pengadilan Agama Watampone,” Pengadilan Agama 

Watampone, hal. 2021 <https://pa-watampone.go.id/tentang-pengadilan-profil-pengadilan-
agama-watampone/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan#:~:text=sejarah PA 
Watampone&text=Pengadilan Agama Watampone berdiri sejak,beroperasi pada 1 Januari 
1958.> [diakses 27 Februari 2024]. 
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Bukan hanya itu K.H. Abdullah Syamsuri juga membantu 

berdirinya beberapa pengadilan agama lainnya seperti: Pengadilan 

Agama Kolaka, Pengadilan Agama Kendari, Pengadilan Agama Bau-Bau 

dan Pengadilan Agama Unaaha.125 Bantuan K.H. Abdullah Syamsuri dalam 

mendirikan beberapa Pengadilan Agama menunjukkan komitmen dan 

kontribusinya dalam memperkuat sistem peradilan agama di wilayah 

tersebut. Pendirian pengadilan-pengadilan agama baru tersebut mungkin 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses yang lebih 

mudah dan cepat terhadap proses hukum dalam perkara-perkara yang 

berkaitan dengan masalah keagamaan. 

Keterlibatan K.H. Abdullah Syamsuri dalam proses pendirian 

pengadilan agama dalam koordinasi dengan pihak terkait, seperti 

Kementerian Agama dan pemerintah daerah setempat, untuk 

memfasilitasi proses pendirian dan operasionalisasi pengadilan agama 

baru. 

Dampak dari pembentukan pengadilan agama ini adalah 

peningkatan akses masyarakat terhadap penyelesaian perkara-perkara 

yang berkaitan dengan hukum agama secara lebih efisien dan adil. Hal ini 

juga dapat memperkuat keberadaan sistem peradilan agama di wilayah 

tersebut dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi 

masyarakat dalam menyelesaikan konflik yang melibatkan aspek-aspek 

keagamaan. 

 

                                                           
125Muhammad Yusuf (65 tahun), Ketua Yayasan Annurain Lonrae, Wawancara, Lonrae 2 

Februari 2024. 
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b. Anggota DPRD Kabupaten Bone 

Pengabdian K.H. Abdullah Syamsuri tidak hanya terbatas pada 

ranah hukum sebagai Ketua Pengadilan Agama Watampone, tetapi juga 

meluas ke dunia politik. K.H. Abdullah Syamsuri memulai karir politiknya 

dengan bergabung dalam pengurus Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), 

kemudian berpindah menjadi pengurus Golongan Karya dan pada tahun 

1977, dipercayakan sebagai anggota DPRD Kabupaten Bone dari partai 

Golongan Karya (Golkar). 

 Kehadirannya di arena politik semakin mencuat ketika K.H. 

Abdullah Syamsuri diangkat sebagai ketua sementara DPRD Kabupaten 

Bone pada tahun 1978. Sebagai seorang ulama yang sangat dikenal di 

Bone, keikutsertaannya dalam politik tidaklah mengherankan. 

Masyarakat percaya bahwa kehadiran K.H. Abdullah Syamsuri akan 

membawa dampak positif dalam pemerintahan, seiring dengan 

penghargaan yang telah K.H. Abdullah Syamsuri terima atas jasanya 

dalam menyebarkan agama Islam dan memberikan kontribusi yang 

signifikan bagi kemajuan masyarakat Bone.126 

Adapun program yang difokuskan oleh K.H. Abdullah Syamsuri di 

DPRD Kabupaten Bone sangat berorientasi pada memperbaiki dan 

meningkatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam 

hal agama dan pendidikan.  

                                                           
126Muhammad Kasim M (60 tahun), Pengurus Yayasan Annurain Lonrae, Wawancara, 

Lonrae 20 Januari 2024. 
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Dalam menangani persoalan haji, alokasi anggaran dan kerjasama 

dengan pihak terkait merupakan langkah yang sangat penting untuk 

memastikan bahwa para calon jamaah dapat menjalankan ibadah haji 

dengan lancar dan nyaman. Hal ini tidak hanya akan memberikan 

dampak positif pada individu yang beribadah, tetapi juga pada 

masyarakat secara keseluruhan dengan meningkatkan kesejahteraan 

spiritual dan sosial.  

Dibidang keagamaan, pembangunan infrastruktur dan promosi 

program keagamaan lokal merupakan langkah penting untuk 

memperkuat identitas keagamaan dan menciptakan lingkungan yang 

harmonis. Penyelesaian konflik keagamaan melalui dialog dan mediasi 

juga dapat mengurangi ketegangan di masyarakat dan mendorong 

kerukunan antar umat beragama. 

 Sementara itu, dalam sektor pendidikan, peningkatan kualitas 

pendidikan melalui pembangunan fasilitas dan pelatihan guru akan 

membawa dampak jangka panjang yang signifikan bagi masyarakat. 

Dengan meningkatnya akses dan mutu pendidikan, masyarakat 

Kabupaten Bone dapat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk 

meningkatkan kualitas hidup mereka dan berkontribusi pada 

pembangunan daerah. 

K.H. Abdullah Syamsuri juga memasukkan listrik ke Bajoe 

merupakan contoh konkret dari bagaimana seorang pemimpin dapat 

mewujudkan aspirasi masyarakat melalui peranannya di DPRD. Langkah 

ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup penduduk setempat dengan 
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menyediakan akses yang lebih baik terhadap layanan dasar, tetapi juga 

menunjukkan kepedulian dan komitmen terhadap pembangunan 

infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan 

masyarakat.127 

Secara keseluruhan, program-program ini memiliki potensi untuk 

memberikan dampak positif yang besar pada masyarakat Kabupaten 

Bone, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan 

meningkatkan kesejahteraan dan harmoni sosial di wilayah tersebut. 

Dilihat dari banyaknya peran K.H. Abdullah Syamsuri di Bone pada 

saat itu. Sebagaimana teori peran yang dikemukan oleh Erving Gofmen 

memandang peran sosial sebagai salah satu konsep sosiologi yang paling 

sentral yang didefinisikan dalam kerangka dan pola perilaku atau norma 

yang diharapkan dari orang yang menduduki posisi tertentu dalam struktur 

sosial.128 

Konsep yang diterapkan Erving Gofmen ini dalam teori peran 

tersebut dibawah kedalam konteks peran di Bone mengisyaraktakan bahwa 

sangat mungkin seorang aktor yang memiliki pengaruh menduduki posisi 

tertentu. Ini bisa diliat sebagaimana peran yang dilakukan K.H. Abdullah 

Syamsuri pada saat itu sehigga memiliki perilaku yang baik dan pengaruh 

yang besar terhadap masyarakat Bone sehingga menduduki banyak posisi, 

baik di pemerintahan maupun di masyarakat Bone. 

 

                                                           
127Muhammad Yusuf (65 tahun), Ketua Yayasan Annurain Lonrae, Wawancara, Bajoe 2 

Februari 2024. 
128 Murdiyatmoko. 
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3. Bidang Sosial 

Sebelum K.H. Abdullah Syamsuri memulai upaya dakwah, meskipun 

mayoritas masyarakat Bone telah mengamalkan agama Islam, namun 

praktek agama tersebut belum terintegrasi sepenuhnya dalam kehidupan 

sehari-hari. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil telah 

menghasilkan perubahan positif baik dalam perilaku individu maupun 

dalam kegiatan bersama masyarakat. 

Mengembangkan Islam untuk masyarakat sebagai sasaran utama 

memiliki kompleksitas tersendiri karena berbagai realitas sosial yang ada. 

Masalah ini perlu diantisipasi agar umat manusia tidak semakin menjauh 

dari nilai-nilai dan ajaran Islam yang sejati. 

Hal inilah yang merupakan masalah pokok dalam pengembangan 

Islam di Kabupatn Bone. Sebagaimana yang dikemukan oleh Idris Rasyid 

sebagai berikut: 
 
“Pada masa itu, kondisi masyarakat Bone sangat mengkhawatirkan 
karena banyak terjadi praktek-praktek khurafat seperti perjudian 
dan konsumsi minuman keras yang merajalela, yang mengisolasi 
mereka secara formal. Kelompok-kelompok tarekat juga cenderung 
mengabaikan perkembangan pendidikan dan lebih menekankan pada 
pendekatan kepercayaan lama dalam berinteraksi dengan 
penduduk.”129 

 Masalah ini secara langsung atau tidak langsung berpotensi 

memberikan dampak yang merugikan pada pengembangan agama Islam, 

baik dalam hal aqidah maupun ajaran-ajarannya. Oleh karena itu, melihat 

kondisi masyarakat yang semakin terpuruk dalam budaya yang tidak sesuai 

dengan nilai-nilai Islam, KH. Abdullah Syamsuri dengan semua 

                                                           
129Idris Rasyid (61 tahun), Sekertaris MUI Kabupaten Bone, Wawancara, Watampone 14 

Januari 2024. 
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kemampuannya berusaha melawan segala bentuk penyakit mental dan 

spiritual, serta penyimpangan aqidah Islam dari masyarakat. Sebenarnya, di 

balik semua itu, masyarakat sangat menginginkan pengetahuan agama Islam 

yang dapat membimbing mereka ke arah yang benar. Adapun perannya 

sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan Masyarakat di Rumah 

K.H. Abdullah Syamsuri tidak hanya berfokus pada berdakwah 

saat khotbah shalat Jum'at atau menyampaikan fatwa ilmu yang 

diperoleh selama pendidikannya kepada masyarakat, yang memengaruhi 

pendidikan. Sebagai seorang ulama yang aktif dalam menyebarkan ajaran 

Islam di Kabupaten Bone, dia terus-menerus berdakwah dan mengajar 

ilmu yang diperolehnya selama belajar di Mekah, Madinah, dan dari para 

ulama lainnya. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan di rumah-rumah 

penduduk, tetapi juga di masjid-masjid sebagai tempat untuk 

menyebarkan ajaran Islam. 

Dalam menyampaikan materi pengajaran berdasarkan ilmu yang 

diperolehnya dari ulama-ulama dan ayahnya sendiri, K.H. Abdullah 

Syamsuri mengajarkan berbagai konsep tentang pemahaman ilmu yang 

berkaitan dengan agama Islam kepada murid-muridnya. Materi yang dia 

sampaikan mencakup bidang-bidang seperti Ushul Fiqih, Tasawuf, Tafsir, 

Nahwu Sharaf, serta ilmu-ilmu yang terkait dengan ibadah. 130 

Pada saat mengajar, K.H. Abdullah Syamsuri biasanya berada di 

rumah atau di masjid, di mana dia memberikan pengajaran kepada 

                                                           
130Husaimah (73 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Lonrae 7 Februari 2024. 



 

104 
 

 

murid-muridnya melalui sistem tudang. Dalam penerapan sistem 

pengajaran tudang ini, murid-murid duduk untuk mendengarkan 

sementara guru membaca, menerjemahkan, menjelaskan, dan mengulas 

buku-buku Islam. Setiap murid diberi perhatian penuh untuk 

memperhatikan buku atau kitab yang mereka miliki sendiri, sehingga 

proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan terstruktur. 

b. Pengajian 

Dalam memperluas agama Islam di Kabupaten Bone, masyarakat 

sangat mengandalkan ulama, khususnya dalam pengajaran dan 

penyebaran ajaran Islam, mengingat peran utama ulama adalah 

memberikan pendidikan, pengajaran, dan melakukan dakwah kepada 

masyarakat. Pada waktu itu, di daerah-daerah di mana Islam belum 

berkembang pesat dan belum memiliki akar yang kuat, kegiatan dakwah 

Islam menjadi sangat penting. 

Kehadiran K.H. Abdullah Syamsuri di tengah-tengah masyarakat 

memberikan dampak besar terhadap semangat juang mereka, terutama 

dalam ranah keagamaan. Dakwah Islam yang diajarkannya sesuai dengan 

ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits, disertai dengan 

kepercayaan masyarakat pada keilmuannya yang tinggi, yang diperoleh 

dari ayahnya dan ulama-ulama lainnya. Hal ini menjadikan K.H. Abdullah 

Syamsuri sebagai sosok ulama yang sangat dihormati oleh masyarakat. 

Setiap dakwah yang disampaikannya selalu didengarkan dengan seksama 
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oleh masyarakat, dan dijadikan pedoman hidup untuk mencapai 

kehidupan yang lebih baik.131 

Ilmu yang diperoleh oleh K.H. Abdullah Syamsuri menjadi 

landasan yang kuat dalam penyebaran Islam di Kabupaten Bone. 

Karakternya yang kuat dalam berdakwah mudah diterima oleh 

masyarakat Bone karena keahlian dan pengetahuannya yang luas tentang 

agama Islam, termasuk dalam bidang Fiqih, Tasawuf, dan berbagai aspek 

agama lainnya. Hal ini membuat ilmu yang dimilikinya dapat diterapkan 

secara efektif untuk menyadarkan dan mengajak masyarakat menuju 

jalan yang benar. Kehadirannya selalu dihormati oleh masyarakat karena 

kemampuan dan keahliannya yang didukung oleh warisan ilmu dari 

orang tua dan ulama terkemuka pada zamannya.132 

Di masyarakat Bone, K.H. Abdullah Syamsuri dikenal sebagai 

seorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang agama Islam. K.H. 

Abdullah Syamsuri aktif memberikan ceramah-ceramah agama kepada 

masyarakat, baik di masjid maupun di majelis pengajian di rumah-rumah 

penduduk. Dalam ceramahnya, K.H. Abdullah Syamsuri mengajarkan 

berbagai aspek penting dalam agama Islam, seperti tata cara shalat lima 

waktu, kewajiban zakat, hukum-hukum puasa, dan berbagai tema lainnya 

yang berkaitan dengan agama Islam. Dengan demikian, K.H. Abdullah 

Syamsuri berperan penting dalam mendidik dan membimbing 

                                                           
131Husaimah (73 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Lonrae 7 Februari 2024. 
132Idris Rasyid (61 tahun), Sekertaris MUI Kabupaten Bone, Wawancara, Watampone 14 

Januari 2024. 
 

 



 

106 
 

 

masyarakat dalam menjalankan ajaran agama secara benar dan 

bermanfaat. 

Masyarakat Bone cenderung menghadap K.H. Abdullah Syamsuri 

ketika mereka menghadapi masalah baik itu di rumahnya sendiri, rumah-

rumah penduduk, atau di masjid-masjid, sebagaimana yang dikemukan 

oleh Muhammad Kasim M sebagai berikut: 
 
“Ketika masyarakat pada saat K.H. Abdullah Syamsuri masih hidup 
mereka sering meminta solusi atau nasihat untuk mengatasi 
masalah, baik itu masalah agama maupun masalah lainnya. Bahkan 
bupati maupun ulama sering berkunjung kerumahnya untuk 
meminta solusi”133 

  Ini menandakan bahwa masyarakat, ulama dan pemerintah pada 

saat itu memiliki keyakinan bahwa K.H. Abdullah Syamsuri memiliki 

kemampuan untuk memberikan solusi dan mengatasi berbagai masalah 

yang mereka hadapi. Ketika mereka datang untuk meminta pendapat 

atau saran, K.H. Abdullah Syamsuri dengan baik hati memberikan 

jawaban atau memberikan arahan untuk menyelesaikan masalah yang 

dihadapi oleh masyarakat. Sebagai seorang ulama, tugasnya adalah 

memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat, baik itu 

terkait dengan masalah agama, pemerintahan maupun masalah-masalah 

lainnya yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.  

Dalam upaya menyebarkan agama Islam, K.H. Abdullah Syamsuri 

menggunakan metode dakwah yang menyenangkan dan tidak 

membosankan, sehingga Islam dapat diterima dengan damai. Meskipun 

                                                           
133Muhammad Kasim M (60 tahun), Pengurus Yayasan Annurain Lonrae, Wawancara, 20 

Januari 2024. 
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Islam telah ada sebelum kehadiran K.H. Abdullah Syamsuri, namun 

mengajarkan Islam kepada masyarakat Bone bukanlah tugas yang mudah.  

Hal ini karena kesadaran diri masyarakat untuk mempelajari Islam 

lebih dalam belum sepenuhnya terbentuk. Oleh karena itu, K.H. Abdullah 

Syamsuri mencari cara yang tepat untuk melakukan dakwah dengan 

melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat. Pendekatan ini 

dilakukan dengan mengajarkan Islam secara interaktif dan menarik, 

sehingga dapat meningkatkan minat dan keterlibatan masyarakat dalam 

memahami ajaran Islam. Dengan pendekatan yang tepat, K.H. Abdullah 

Syamsuri berharap dapat mencapai pemahaman yang lebih baik tentang 

Islam di kalangan masyarakat Bone. 

c. Melakukan Pemugaran Masjid Annurain 

Membangun masjid tidak hanya berarti membangun tempat untuk 

sujud, tetapi juga menciptakan tempat yang memiliki nilai spiritual yang 

tinggi. Secara dasarnya, setiap individu dapat melaksanakan shalat di 

mana pun, karena setiap tempat di muka bumi ini adalah potensial untuk 

sujud, asalkan tempat tersebut diyakini suci. 

 Namun, dalam proses penyebaran Islam, mendirikan masjid 

memiliki peran yang sangat penting. Masjid bukan hanya berfungsi 

sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pengajaran dan 

pembelajaran agama. Dari masjidlah proses penyebaran Islam dimulai. 

Pada masa awal Islamisasi, masjid menjadi pusat strategis untuk 

pengembangan komunitas Muslim. Selain sebagai tempat ibadah, masjid 

juga menjadi pusat kegiatan budaya Islam. Di dalam masjid, berbagai 
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aktivitas pengembangan komunitas Muslim berlangsung. Ini termasuk 

penyusunan strategi, perencanaan, dan pelaksanaan berbagai aksi dalam 

rangka penyebaran Islam di tengah-tengah masyarakat. Masjid menjadi 

tempat yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan umat 

Islam dalam aspek agama, sosial, dan budaya.134 

Pada awalnya, sebelum dilakukan pemugaran, Masjid Annurain 

hanya berupa bangunan sederhana seperti langgar. K.H. Abdullah 

Syamsuri kemudian menginisiasi pemugaran dengan maksud untuk 

memberikan tempat yang layak bagi umat Islam untuk beribadah, 

mengajar, dan mempelajari ajaran agama.  

Pemugaran tersebut bukan hanya tentang estetika, tetapi juga 

tentang membangun sebuah pusat kegiatan yang mempromosikan nilai-

nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, Masjid 

Annurain bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat 

kegiatan sosial, dakwah, dan pendidikan. Berbagai acara keagamaan 

seperti perayaan maulid, isra miraj, nisyu syaban, dan akad nikah 

diadakan di sini, menghubungkan komunitas Islam dalam pengalaman 

keagamaan yang bersama-sama. 135 

Selain itu, masjid ini juga menjadi tempat untuk kegiatan 

pengajaran dan pembelajaran agama yang mendukung penyebaran dan 

pemahaman Islam di masyarakat. Dengan menyelenggarakan pengajian 

                                                           
134Ery Khaerani, “Fungsi Masjid dan Peranannya dalam Perkembangan Umat Muslim,” 

LP2M Cirebon, 2021 <https://web.syekhnurjati.ac.id/lp2m/fungsi-masjid-dan-peranannya-
dalam-perkembangan-umat-muslim/>. 

135Muhammad Kasim M (60 tahun), Pengurus Yayasan Annurain Lonrae, Wawancara, 20 
Januari 2024. 
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dan diskusi keagamaan, Masjid Annurain berperan aktif dalam 

meningkatkan pemahaman umat tentang ajaran Islam serta memperkuat 

ikatan sosial dalam komunitas.  

Sebagaimana terdapat dalam Q.S At-Taubah/9:18: 

اتً   ء  ة  و  ه ىَٰ أ ق بو  ٱنصَّ ر  و  خ 
ٱنُۡ ىۡو  ٱلۡأٓ ٍ  ب ٱللََّّ  و  اي  ٍۡ ء  ذ  ٱللََّّ  ي  ج  س َٰ رُ ي  ًُ ب َ عۡ  ً َّ إَ 

 ًُ ٍ  ٱنۡ ئ ك  أٌ  َ كُىَىُاْ ي 
ٓ ٓ أوُْن َٰ ًَٰ س  ن ىۡ َ خۡص  إ لََّّ ٱللََّّ َۖ ف ع  ة  و  ىَٰ ك  ٍ   ٱنسَّ َ  ٨١هۡت ذ 

 
Terjemahnya: Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah 
orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap 
mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) 
selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan 
termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.136 

Berdasarkan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang 

mukmin diinstruksikan untuk senantiasa memakmurkan masjid. Ini 

dapat dilakukan dengan cara menjalankan shalat di masjid (karena shalat 

adalah ibadah fisik yang paling utama), mengeluarkan zakat (karena 

zakat adalah amal yang manfaatnya dapat dirasakan oleh orang lain), dan 

tidak takut kepada selain Allah (tidak menyekutukan Allah).  

Melalui peran aktif masyarakat Kabupaten Bone dalam kegiatan 

agama, sosial, dan pendidikan, Masjid Annurain menjadi lebih dari 

sekadar tempat ibadah; ia menjadi jantung yang menggerakkan 

kehidupan spiritual dan sosial masyarakat di Kabupaten Bone. Dengan 

demikian, masjid ini tidak hanya menjadi simbol keberagamaan, tetapi 

juga menjadi pusat kegiatan yang memperkuat solidaritas dan 

penghayatan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

                                                           
136Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Al-Qur’an Al-Qosbah, 

2020). 
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Setiap harinya, kecuali hari Jumat, di masjidnya, K.H. Abdullah 

Syamsuri menyelenggarakan pengajaran dan pendidikan agama Islam. 

Setiap setelah shalat Subuh, Azhar dan Maghrib, K.H. Abdullah Syamsuri 

langsung memimpin sesi pengajaran. Masjid tersebut menjadi pusat 

utama bagi mereka yang ingin mendapatkan pemahaman lebih dalam 

tentang agama Islam. Oleh karena itu, masyarakat Bone dan bahkan dari 

daerah-daerah di luar Bone sering datang untuk belajar ilmu 

pengetahuan agama Islam. Mereka datang dengan tujuan belajar dan 

memperdalam pemahaman mereka tentang agama Islam di bawah 

bimbingan langsung K.H. Abdullah Syamsuri.137 

Dalam misi penyebaran Islam, K.H. Abdullah Syamsuri memiliki 

peran penting dengan cara mengumpulkan masyarakat dan 

menyampaikan ajaran agama Islam kepada mereka. Selain itu, K.H. 

Abdullah Syamsuri juga menggunakan masjid sebagai sarana utama 

untuk menyebarkan ajaran Islam. Selain memberikan pengajaran di 

masjid, K.H. Abdullah Syamsuri juga memberikan siraman rohani kepada 

masyarakat, mengisi pengajian, dan mengajar mengaji kepada mereka. 

Meskipun kegiatan penyebaran Islam dilakukan baik di rumah maupun di 

masjid, namun K.H. Abdullah Syamsuri lebih banyak menghabiskan 

waktu di masjid karena tanggung jawabnya yang lebih besar sebagai 

seorang ulama yang memiliki pengaruh yang cukup signifikan di 

Kabupaten Bone. 

 

                                                           
137Nurdadia (46 tahun), Guru MTS Annurain, Wawancara, Lonrae 11 Februari 2024. 
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d. Mendirikan Pesantren Bersama Para Ulama Bone 

Kabupaten Bone dikenal adanya pondok pesantren yang didirikan 

oleh tokoh ulama terkemuka, antara lain Puang H. Abdur Rahman, Puang 

H. Abbas, K.H. Hussein Bin Syech Abdur Rahman Al Bugis (Puang 

Ummareng), K.H. Abdullah Syamsuri, K.H. Muhammad Rasyid, dan K.H. 

Junaid Sulaiman. Mereka secara bersama-sama menginisiasi berdirinya 

Pesantren Mahad Hadits di Biru, Kabupaten Bone.138 

Pesantren Biru diresmikan pada tanggal 18 Maret 1973 oleh 

Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Bapak Fahruddin Ambo 

Enre. Dengan resminya pesantren ini, aktivitas pun dimulai, dengan 44 

santri pindahan dari Masjid Raya, semuanya menghafal Al-Qur'an di 

bawah bimbingan Al-Mukarram KH. Muh. Junaid Sulaiman, KH. 

Khuzaifah, dan Ustaz Abd. Hamid. Konsumsi mereka saat itu dijamin dari 

Masjid Raya Watampone. Generasi pertama santri ini banyak yang 

berhasil dan berkembang di berbagai daerah. Puncak kemajuan 

Pesantren terjadi pada tahun 1974, di mana dua hafiznya, KM. H. 

Jamaluddin Abdullah dan H. Mursyidin, diwisuda di hadapan PANGDAM 

XVI/HN, Brigjen Hasan Slamet, dan Gubernur Sulawesi Selatan. Pada 

tahun yang sama, saat Maulid Akbar 4 Pesantren Se-Sulawesi Selatan 

1976, pesantren ini ramai dengan kedatangan santri dari berbagai 

penjuru Nusantara.  

Pesantren ini juga aktif dalam kegiatan masyarakat, seperti 

pengiriman Dai/Mubalig ke berbagai daerah di Sulawesi dan luar 

                                                           
138Muhammad Rijal Kasim, Jejak Dakwah Keluarga Besar Syeikh Ismail Bin Sayyid Faqih 

Amrillah (Qadhi Ke-2 Kerajaan Bone dan Kerajaan Soppeng I) (Bone: Adhy Karya Offset, 2022). 
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Sulawesi, pengiriman Imam-imam salat tarawih pada bulan Ramadan 

terutama di Kalimantan Timur, Sumatera, Papua, dan Sulawesi Tenggara, 

serta pembinaan muallaf dari beberapa daerah.  

Pada awal berdirinya, pesantren ini mengembangkan sistem 

pembelajaran yang terfokus pada penghafalan Al-Qur'an, pengajian kitab 

kuning dengan sistem halaqah, dan tahasus. Seiring bertambahnya 

jumlah santri, sistem klasikal diperkenalkan pada tahun 1986 untuk 

tingkat Madrasah Tsanawiyah, diikuti oleh Madrasah Aliyah pada tahun 

1987, dan Raudatul Athfal (TK) pada tahun 1991.139 

Pesantren ini menjadi tempat berkumpulnya ulama-ulama 

terkemuka di Bone, seperti KH. Rafi Sulaiman, KH. Muh. Junaid Sulaiman, 

KH. Abdullah Syamsuri, KH. Muhammad Rusyaid, dan KH. Abd. Latif 

Amien. Bidang studi yang diajarkan di madrasah meliputi ilmu khat, 

Mahfuzat, Balagah, Mantiq, Ushul Fikih, Fikih, Hadis, dan Tafsir, semuanya 

disampaikan langsung dari kitab aslinya.140 

 Selain itu, perlu dicatat bahwa K.H. Abdullah Syamsuri memiliki 

peran penting dalam pengembangan pesantren ini. Selain sebagai salah 

satu ulama Bone yang terlibat dalam pendiriannya, K.H. Abdullah 

Syamsuri juga aktif sebagai pengajar di pesantren tersebut. 

Kontribusinya tidak hanya memperkuat landasan keilmuan pesantren, 

tetapi juga menginspirasi banyak santri dalam mengejar ilmu agama dan 

nilai-nilai keislaman. Dengan dedikasinya yang luar biasa, K.H. Abdullah 

                                                           
139Nurayani, “Sistem Evaluasi Pembelajaran Fikih Menurut Kurikulum 2013 (Studi Pada 

MTS Ma’had Hadist Djunaid Biru Kabupaten Bone)” (IAIN Bone, 2018). 
140Nurayani. 
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Syamsuri menjadi salah satu pilar utama dalam kemajuan dan 

keberlangsungan Pesantren Mahad Hadits Biru Kabupaten Bone. 

e. Mendirikan Sekolah 

K.H. Abdullah Syamsuri juga merupakan pemimpin terkemuka di 

Lonrae pada masanya, terutama ketika K.H. Abdullah Syamsuri 

membangun Madrasah Annurain, sebuah sekolah formal yang mencakup 

tingkatan Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah. Pada saat itu, kondisi 

masyarakat Lonrae sangat memprihatinkan, terutama dalam hal 

pengetahuan agama. Melihat tantangan ini, dengan ilmu yang diperoleh 

dari berbagai sumber pendidikan dan pengalaman keilmuan dari Mekkah, 

K.H. Abdullah Syamsuri mengambil langkah berani untuk membuka 

lembaga pendidikan formal di Lonrae. 

Sebelum mendirikan sekolah tersebut, K.H. Abdullah Syamsuri 

secara aktif melibatkan para tokoh agama, tokoh pendidikan, dan tokoh 

masyarakat untuk membahas langkah-langkah yang akan diambil dalam 

mendirikan sekolah. Dengan banyaknya anak-anak yang tidak sekolah 

karena kurangnya lembaga pendidikan dan jarak yang jauh, kerjasama 

antara K.H. Abdullah Syamsuri dengan berbagai pihak menjadi kunci 

dalam berhasilnya pembangunan sekolah ini pada tahun 1969.141 

Nama "Annurain" dipilih dengan makna dua cahaya, yang merujuk 

pada cahaya dari Kota Mekkah al-Mukarramah dan Kota Madinah al-

Munawwarah. Setelah Madrasah Tsanawiyah berdiri, K.H. Abdullah 

Syamsuri aktif dalam mencari tenaga pengajar yang tidak hanya memiliki 

                                                           
141Baharu (53 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Bajoe 2 Oktober 2023. 
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kemampuan akademik, tetapi juga potensi untuk mengoptimalkan 

potensi siswa dan melaksanakan pembelajaran yang efektif.142 

Sejak pendirian Madrasah Annurain, K.H. Abdullah Syamsuri 

menjadi sosok pemimpin yang dihormati dan diikuti oleh bawahannya 

karena ketekunan dan kepemimpinannya. Sebagai contoh, ketika ada 

perbaikan bangunan sekolah, K.H. Abdullah Syamsuri tidak hanya 

memerintahkan pembelian bahan bangunan atau memanggil tukang, 

tetapi K.H. Abdullah Syamsuri secara aktif melibatkan para guru dan staf 

sekolah, dan semuanya dengan patuh mengikuti instruksinya. Hal ini 

menunjukkan karisma dan kepercayaan yang diberikan kepada K.H. 

Abdullah Syamsuri oleh komunitas sekolah. 

4. Bidang Pendidikan 

Hingga awal abad ke-20, institusi pendidikan Islam di Sulawesi 

Selatan, seperti di Makassar, masih mengikuti pola tradisional. Di pusat-

pusat Kerajaan Bugis, Gowa, Mandar, dan Luwu, yang telah mengakui 

Islam sebagai agama resmi, terdapat lembaga-lembaga pengajaran yang 

dikelola oleh Parewa Syara. Dalam metode pendidikan Islam tradisional 

tersebut, seorang guru atau kiai akan menerima muridnya, yang disebut 

anak guru pengaji, untuk belajar membaca Al-Qur'an dengan metode 

ejjang, yaitu cara membaca huruf Al-Qur'an satu per satu. 

 Proses pembelajaran ini berlangsung hingga murid menjadi 

terampil membaca Al-Qur'an kecil, terutama juz ke-30. Dalam 

                                                           
142Nurdadia (46 tahun), Guru MTS Annurain, Wawancara, Lonrae 11 Februari 2024. 
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pelaksanaannya, metode ejjang ini menerapkan sistem sorongan, di mana 

setiap murid diajar secara individu dengan menghadap langsung kepada 

gurunya.143 Kemahiran dalam membaca Al-Qur'an dan menghafal 

beberapa surah penting merupakan landasan bagi santri atau murid 

untuk melanjutkan pendidikan mengaji kitta (merupakan pendidikan 

lanjutan dimana para pemuda mengunjungi ulama tertentu untuk 

mengikuti pengajian) pada seorang ulama dengan metode mengaji 

tudang atau sistem halaqah.144 

Sistem sorongan dalam pengajian merupakan bagian yang paling 

menantang dari keseluruhan sistem pendidikan Islam yang diterapkan. 

Dalam sistem ini, diperlukan kesabaran, ketekunan, serta ketaatan dan 

disiplin yang tinggi dari santri atau murid. Banyak dari mereka 

menghadapi kesulitan dalam memahami dan memperhatikan apa yang 

diajarkan oleh kiai atau guru mereka. Sebagian besar juga tidak 

menyadari pentingnya memperoleh keterampilan pada tingkat sorongan 

sebelum melanjutkan pendidikan di pesantren, karena hanya mereka 

yang menguasai sistem sorongan ini yang bisa mendapat manfaat dari 

sistem mengaji tudang (duduk). 

Biasanya, metode sorongan ini diterapkan dengan memilih santri 

atau murid yang dianggap mahir dalam membaca kitab dengan benar. 

Mereka membaca kitab di hadapan kiai atau guru, dan jika ada kesalahan 

                                                           
143Sarita Pawiloy dan Dkk, Sejarah Pendidikan di Sulawesi Selatan, ed. oleh Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan (Ujung Pandang, 1981). 
144Radhi Al Hafid, Sistem Pengajaran Bahasa Arab di Pesantren Modern (Studi Kasus 

Pesantren Modern IMMIM Ujung Pandang), ed. oleh Yayasan Ahkam (Ujung Pandang, 1996). 
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dalam membaca, guru yang memberi koreksi serta menjelaskan isi kitab 

tersebut. 

Sebagaimana dari upaya pengembangan Islam di Kabupaten Bone, 

K.H. Abdullah Syamsuri melakukan rehabilitasi sebuah langgar menjadi 

masjid yang diberi nama Annurain. Di sinilah K.H. Abdullah Syamsuri 

memulai pengajian dengan membuka sistem pengajian tudang. Awalnya, 

kegiatan pengajian ini dilaksanakan di kediaman K.H. Abdullah Syamsuri 

atau di masjid Annurain. Dalam pengajian tudang tersebut, para murid 

mendengarkan guru membaca, menerjemahkan, menjelaskan, dan sering 

kali membahas buku-buku Islam dalam bahasa Arab. 

 Setiap murid diharapkan memperhatikan bukunya sendiri dan 

membuat catatan tentang kata-kata atau konsep yang sulit. Mereka juga 

diwajibkan menunjukkan pemahaman mereka kepada guru. 

Kesungguhan para murid dalam mengikuti pengajian tudang ini karena 

setiap kitab yang dipelajari memiliki tujuan pembelajaran yang spesifik. 

Dalam pelaksanaan mengaji tudang, guru atau kiai membacakan dan 

menerjemahkan kalimat-kalimat dengan cepat, sehingga dengan cara ini 

guru dapat menyelesaikan beberapa jilid dalam beberapa minggu saja. 145 

Selanjutnya usaha K.H. Abdullah Syamsuri dalam pelaksanaan 

pendidikan memberikan pembelajaran agama, yang dipelajari dalam 

berbagai kitab yang seluruhnya berbahasa Arab. Penyampaian 

pembelajaran, dilakukan dengan keadaan duduk diatas bangku, 

kemudian K.H. Abdullah Syamsuri membaca kalimat bahasa Arab dari 

                                                           
145Abu Hamid, Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan (Jakarta: 

Rajawali Press, 1983). 
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sebuah kitab yang bertuliskan huruf Arab gundul (tanpa harakat), 

kemudian menerjemahkan dan menjelaskan maksudnya. Penyampaian 

pembelajaran ini ditekankan pada kualitas membaca, menerjemahkan 

kemudian memahami kitab.146 

Masjid Annurain yang telah direhabilitasi oleh K.H. Abdullah 

Syamsuri tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai 

pusat pengajaran. Tempat ini selalu ramai dengan berbagai kegiatan yang 

berlangsung setiap harinya, kecuali pada hari Jum'at. Setiap setelah 

Shubuh, Magrib, dan Ashar, dilaksanakan pengajian halaqah yang 

dipimpin oleh K.H. Abdullah Syamsuri sendiri atau kadang-kadang oleh 

para santri atau murid senior. Materi pelajaran yang diajarkan meliputi 

berbagai kitab rujukan, seperti Tafsir (penjelasan atau pelajaran tentang 

ayat-ayat Al-Qur'an sehingga maksudnya menjadi jelas), Hadis (segala hal 

yang datang dari Nabi Muhammad saw., baik berupa qauli/perkataan, 

fi'li/perbuatan, maupun taqriri/ketetapan), Tasawuf (filsafat), dan Fiqh 

(ilmu tentang cara memahami syariat, baik dalam ibadah maupun 

muamalah, serta segala yang terkait dengan hal tersebut).147 

Setelah shalat Isya, para santri atau murid menggunakan waktu 

untuk bertadarrus (membaca Al-Qur'an), muzakarah (diskusi kelompok) 

tentang berbagai ilmu yang telah atau akan dipelajari, latihan pidato, dan 

kegiatan lainnya. Dari pagi hingga shalat Dhuhur, pelajaran Madrasah 

dilaksanakan sesuai dengan sistem sekolahan. Setelah shalat Dhuhur, 

                                                           
146Muhammad Rais Amin, “Menggali Nilai-nilai Islam dalam Kehidupan Haji Andi 

Mappanyuki Raja Bone XXXII (1931-1960)” (UIN Alauddin Makassar, 2001). 
147Muhammad Yunus (65 tahun), Mantan Hakim Pengadilan Agama Watampone, 

Wawancara, Bajoe 27 September 2023.  
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materi Nahwu dan Sharaf (ilmu tata bahasa Arab) dipelajari secara 

berkelompok untuk meningkatkan kemahiran berbahasa Arab dan 

membaca beberapa kitab pokok. 

K.H. Abdullah Syamsuri menekankan metode pengajaran yang 

meliputi kemampuan menghafal bagian-bagian penting dari beberapa 

kitab pelajaran dan surah-surah penting dari Al-Qur'an. Selain itu, K.H. 

Abdullah Syamsuri juga menerapkan metode pengajaran tahfidz Al-

Qur'an, yaitu penghafalan ayat-ayat Al-Qur'an. Melihat perkembangan 

dan kebutuhan akan ilmu pengetahuan yang semakin bertambah, K.H. 

Abdullah Syamsuri merasa bahwa cara pengajaran melalui halaqah tidak 

lagi memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, K.H. Abdullah Syamsuri 

kemudian membuka sistem pendidikan formal dalam bentuk madrasah 

atau sekolah serta memperluas bangunan Masjid Annurain pada tahun 

1975.148 

 Tingkatan pendidikan yang dibuka oleh K.H. Abdullah Syamsuri 

mencakup tingkatan Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah. Dengan 

dibukanya pendidikan formal ini, jumlah santri dan murid K.H. Abdullah 

Syamsuri semakin bertambah, berasal dari berbagai daerah di Sulawesi 

Selatan seperti Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, dan daerah 

lainnya. Bahkan ada santri yang berasal dari luar Sulawesi Selatan. Bagi 

santri yang tidak mampu menyewa tempat tinggal, mereka ditempatkan 

di beberapa rumah wakaf yang dibangun oleh KH. Abdullah Syamsuri 

                                                           
148A. Muh. Najib Hakim (77 tahun), Pengurus Yayasan Annurain Lonrae, Wawancara, 

Lonrae 28 September 2023. 
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dengan dukungan dana dari berbagai pihak, baik moril maupun 

material.149 

Selain melakukan aktivitas di dalam ruang kelas, KH. Abdullah 

Syamsuri bersama para guru juga mengadakan kegiatan di luar kelas. 

Kegiatan utama ini biasanya dilakukan di masjid, di mana kiai 

membacakan kitab pada waktu tertentu, kemudian para santri 

mendengarkan dan memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh kiai.  

Selain itu, diadakan juga pengajian yang berpindah-pindah, yang 

artinya pengajian tersebut dilakukan oleh kiai di luar lingkungan sekolah, 

dengan melibatkan santri dan masyarakat sekitarnya. Ini sejalan dengan 

pendapat A. Muh. Najib Hakim sebagai berikut: 
 
 

“Bahwa terkadang guru atau kiai memberikan pengajaran di luar 
sekolah, seperti memberikan ceramah di masjid-masjid, yang 
melibatkan santri dalam proses pembelajaran. Melalui kegiatan 
ini, baik di dalam maupun di luar sekolah, pengetahuan santri, 
terutama tentang agama, dapat ditingkatkan. Selain itu, santri juga 
dapat berinteraksi dengan lingkungan pendidikan mereka. “ 

Pendidikan di madrasah memiliki ciri tersendiri, biasanya 

didirikan oleh masyarakat atau perseorangan untuk tujuan ibadah, 

sehingga sistem pendidikan yang digunakan bergantung pada keputusan 

para pendiri atau pengasuhnya. Hal ini mengakibatkan keragaman dan 

variasi dalam pertumbuhan dan perkembangan madrasah di Indonesia. 

Seiring dengan perkembangan pendidikan di Indonesia, ide-ide 

pembaharuan dalam dunia madrasah juga mengalami perubahan. 

                                                           
149Muhammad Yusuf (65 tahun), Ketua Yayasan Annurain Lonrae, Wawancara, Lonrae 2 

Februari 2024. 
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 Beberapa organisasi atau individu yang menyelenggarakan 

madrasah mulai menyusun kurikulum yang mencakup mata pelajaran 

umum. Sebagai respons terhadap hal ini, pemerintah menetapkan dua 

jenis madrasah: pertama, madrasah yang mengajarkan mata pelajaran 

agama serta mata pelajaran umum, dan kedua, madrasah yang fokus pada 

pelajaran agama saja.150 

 Lembaga pendidikan Islam yang dikelola oleh KH. Abdullah 

Syamsuri memiliki struktur sekolah agama yang terdiri dari tingkatan 

Raudatul Athfal, Madrasah Ibtidayah, Tsanawiyah dan Aliyah. Oleh 

karena itu, lembaga ini menarik minat sejumlah murid atau santri yang 

ingin menimba ilmu pengetahuan. 

Santri atau murid merupakan elemen kunci dalam lingkungan 

pendidikan Islam, di mana proses sosialisasi membantu mereka belajar 

dan beradaptasi dengan lingkungan mereka. Dhofier Zamakhsyari 

membagi santri atau murid menjadi dua kelompok:151 

1. Santri mukim, yaitu murid yang berasal dari daerah jauh dan tinggal 

di   pesantren. 

2. Santri kalong, yaitu murid yang berasal dari desa-desa sekitar 

pesantren. 

 Seorang murid harus memiliki keberanian, semangat, dan 

kemampuan untuk menahan kerinduan kepada keluarga dan teman-

temannya. Hal ini bertujuan agar setelah menyelesaikan pendidikannya, 

                                                           
150Marwan Saridjo, Gerakan Usaha Pembaharuan Islam (Gorontalo: Guppi, 1998). 
151Muhammad Nurul Huda dan Muhammad Turhan Yani, “Pelanggaran Santri terhadap 

Peraturan Tata Tertib Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Kranji Lamongan,” Jurnal Kajian 
Moral dan Kewarganegaraan, 2.3 (2015), 740–41. 
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ia bisa menjadi seorang ulama yang mengajarkan kitab-kitab dan 

memimpin masyarakat dalam kegiatan keagamaan.  

Selain itu, diharapkan ia juga bisa memberikan petunjuk dan 

nasehat mengenai masalah individual yang berkaitan dengan ajaran 

Islam kepada masyarakat. Lembaga pendidikan, di bawah kepemimpinan 

KH. Abdullah Syamsuri, selalu berusaha untuk memberikan pendidikan 

moral kepada murid-muridnya, sambil juga mengajarkan ilmu 

pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan masyarakat 

sekitarnya. 152 

Hal ini menunjukkan kesadaran yang kuat akan pentingnya 

keterampilan moral dalam masyarakat, yang diperhatikan oleh KH. 

Abdullah Syamsuri dan staf pengajar di sekolah. Murid-murid, selain 

mendapatkan pengetahuan, juga dilatih untuk memberikan dakwah di 

tempat-tempat yang membutuhkan seperti masjid atau rumah penduduk.  

Murid yang berhasil menyelesaikan pendidikan diberi ijazah dan 

ditugaskan untuk mengajarkan ilmu yang telah mereka peroleh untuk 

kepentingan umat dan kemakmuran bersama. Dengan demikian, KH. 

Abdullah Syamsuri telah memberikan kontribusi besar dalam 

pengembangan pendidikan Islam di Kabupaten Bone dengan mencetak 

dan membina generasi muda yang bertanggung jawab terhadap bangsa, 

negara, dan agama. 

 

 

                                                           
152Rasdiana, “K.H. Abdullah Syamsuri dalam Pengembangan Pendidikan Islam di 

Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone” (1942-1983), h.64-65. 
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C. Hasil Perjuangan K.H. Abdullah Syamsuri dalam Mengembangan Islam di 

Kabupaten Bone 

1. Bidang Agama 

K.H. Abdullah Syamsuri bukan hanya seorang ulama yang berperan 

dalam menyebarkan ajaran Islam, tetapi juga merupakan sosok yang 

memimpin perjuangan melawan penindasan dan penjajahan. Di tengah 

tekanan dari pemerintah kolonial Belanda dan Jepang, K.H. Abdullah 

Syamsuri tidak pernah menyerah dalam menyampaikan nilai-nilai 

kebenaran dan keadilan yang terkandung dalam ajaran Islam. Bersama 

dengan para pengikutnya, K.H. Abdullah Syamsuri memperjuangkan hak-

hak masyarakat dan kebebasan beragama.  

Dalam upayanya untuk memperkuat ajaran Islam dan semangat 

nasionalisme, K.H. Abdullah Syamsuri tidak hanya berkutat di lingkungan 

pesantren atau surau, tetapi juga aktif dalam membangun kesadaran di 

kalangan masyarakat luas. K.H. Abdullah Syamsuri sering mengadakan 

ceramah dan pengajian di berbagai tempat, dari desa-desa terpencil hingga 

kota-kota besar. Pesan-pesan keagamaan dan semangat perjuangan yang 

disampaikan oleh K.H. Abdullah Syamsuri menyentuh hati banyak orang, 

dan semakin menguatkan tekad mereka untuk berjuang melawan segala 

bentuk ketidakadilan. 153 

Selain itu, K.H. Abdullah Syamsuri berhasil mengintegrasikan ajaran 

Islam dengan budaya lokal masyarakat Bone. Hal ini tidak hanya membuat 

                                                           
153Nurdadia (46 tahun), Guru MTS Annurain, Wawancara, Lonrae 11 Februari 2024. 
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ajaran agama lebih mudah dipahami, tetapi juga memastikan bahwa nilai-

nilai Islam menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari 

masyarakat. Dengan demikian, Islam bukan hanya menjadi agama formal, 

tetapi juga menjadi landasan moral dan spiritual yang membimbing setiap 

aspek kehidupan masyarakat. 

Selain itu, K.H. Abdullah Syamsuri juga dikenal karena komitmennya 

dalam bidang pendidikan. K.H. Abdullah Syamsuri percaya bahwa 

pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu kemajuan bagi masyarakat. 

Oleh karena itu, K.H. Abdullah Syamsuri tidak hanya memperjuangkan akses 

pendidikan yang merata bagi semua kalangan, tetapi juga aktif dalam 

mendirikan sekolah-sekolah Islam yang memberikan pendidikan yang 

berkualitas.  

Melalui sekolah-sekolah yang K.H. Abdullah Syamsuri dirikan, banyak 

generasi muda dapat memperoleh pengetahuan agama dan keterampilan 

yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan zaman. Keberanian dan 

keteguhan hati K.H. Abdullah Syamsuri dalam menghadapi segala rintangan 

dan tantangan telah memberikan dampak yang sangat besar bagi 

masyarakat Bone. Warisan K.H. Abdullah Syamsuri tidak hanya terlihat 

dalam bentuk pesantren dan sekolah-sekolah Islam, tetapi juga dalam 

semangat kebangkitan dan perlawanan terhadap penindasan. K.H. Abdullah 

Syamsuri merupakan contoh nyata dari seorang pemimpin spiritual yang 

tidak hanya mengabdi kepada agama, tetapi juga kepada kemanusiaan dan 

keadilan. 
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2. Bidang Sosial Politik 

Perjuangan K.H. Abdullah Syamsuri dalam mengembangkan Islam 

dalam bidang sosial politik, terutama di Kabupaten Bone, memiliki dampak 

yang signifikan dalam beberapa aspek: 

a. Meningkatkan Pemahaman Agama 

   K.H. Abdullah Syamsuri merupakan tokoh ulama yang berperan 

penting dalam meningkatkan pemahaman agama di Kabupaten Bone. 

Salah satu cara yang digunakannya adalah dengan mendirikan lembaga-

lembaga pendidikan agama yang menyelenggarakan program-program 

pendidikan yang komprehensif. Dengan adanya lembaga-lembaga ini, 

masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih mudah untuk 

mempelajari ajaran Islam secara sistematis dan mendalam. Ini 

menunjukkan kesadaran K.H. Abdullah Syamsuri akan pentingnya 

pendidikan dalam membentuk pemahaman yang kuat terhadap agama. 

Selain itu, K.H. Abdullah Syamsuri juga menggunakan metode 

pembelajaran inovatif untuk meningkatkan minat dan keterlibatan 

masyarakat dalam mempelajari agama Islam. Dengan mengabungkan 

metode pembelajaran tradisional dengan moderen ataupun 

menggunakan keduanya. Hal ini menggambarkan fleksibilitas dan 

kreativitas K.H. Abdullah Syamsuri dalam menyampaikan pesan-pesan 

agama kepada masyarakat.154 

Selanjutnya, K.H. Abdullah Syamsuri juga aktif dalam 

memberikan bimbingan dan penyuluhan secara personal kepada 

                                                           
154Nurdadia (46 tahun), Guru MTS Annurain, Wawancara, Lonrae 11 Februari 2024. 
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individu-individu yang membutuhkan. Pendekatan ini memungkinkan 

dia untuk menanggapi kebutuhan dan kebingungan individual dengan 

lebih tepat, sehingga mempercepat proses pemahaman agama pada 

tingkat personal. Dengan demikian, ia tidak hanya menginspirasi 

pemahaman agama secara kolektif, tetapi juga secara individual. 

K.H. Abdullah Syamsuri juga mengedepankan kolaborasi dengan 

tokoh-tokoh agama lainnya untuk mengadakan dialog antar-agama. 

Dengan demikian, ia tidak hanya menciptakan pemahaman yang lebih 

dalam tentang agama Islam di masyarakat, tetapi juga memperluas 

wawasan tentang pluralitas agama dan pentingnya dialog antar-agama 

dalam membangun harmoni sosial. Hal ini mencerminkan visinya 

tentang pentingnya toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan 

dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.155 

Dari sini bisa kita liat upaya yang dilakukan K.H. Abdullah 

Syamsuri dalam meningkatkan pemahaman agama tidak hanya terfokus 

pada penyampaian informasi, tetapi juga melibatkan pendekatan yang 

holistik dan inklusif. Melalui pendidikan, inovasi, bimbingan personal, 

dan kolaborasi antar-agama, ia berhasil menciptakan lingkungan yang 

mendukung bagi masyarakat Kabupaten Bone untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih baik tentang ajaran Islam serta memperluas 

pandangan mereka tentang keberagaman agama. 

 

 

                                                           
155Amir HM, (62 Tahun), Ketua MUI Kab. Bone, Wawancara, Watampone 10 Februari 

2024. 
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b. Pengurangan Praktik Khurafat dan Penyimpangan  

Pengurangan praktik khurafat dan penyimpangan aqidah di 

masyarakat Bone adalah salah satu hasil nyata dari upaya K.H. Abdullah 

Syamsuri dalam meningkatkan pemahaman agama. Sebelumnya, banyak 

masyarakat terjerumus dalam praktik-praktik yang bertentangan 

dengan ajaran Islam, seperti mempercayai ritual-ritual yang tidak 

didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Namun, melalui dakwah dan 

pengajaran agama yang dilakukan oleh K.H. Abdullah Syamsuri, 

kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengikuti ajaran Islam 

yang murni semakin meningkat. Mereka mulai memahami bahwa 

khurafat dan penyimpangan aqidah adalah sesuatu yang harus 

dihindari, karena bertentangan dengan esensi ajaran Islam yang 

sejati.156 

Tindakan K.H. Abdullah Syamsuri tidak hanya berhenti pada 

memberikan pengetahuan agama kepada masyarakat, tetapi juga 

bertujuan untuk mengubah pola pikir dan praktek keagamaan yang 

salah. Dengan melibatkan masyarakat dalam pemahaman yang lebih 

benar tentang ajaran Islam, K.H. Abdullah Syamsuri berhasil mengubah 

paradigma kolektif mereka, mengarahkan mereka menuju pemahaman 

yang lebih otentik dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Hal 

ini mencerminkan peran penting seorang ulama dalam membersihkan 

                                                           
156Idris Rasyid (61 tahun), Sekertaris MUI Kab. Bone, Wawancara, Watampone 14 

Januari 2024. 
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masyarakat dari praktik-praktik khurafat yang dapat mengaburkan 

pemahaman mereka tentang ajaran agama yang benar. 

c. Penguatan Identitas Keagamaan 

Upaya K.H. Abdullah Syamsuri dalam memperkuat identitas 

keagamaan masyarakat di Kabupaten Bone melalui dakwah dan 

pengajaran agama telah memberikan dampak yang signifikan. Melalui 

pemahaman yang mendalam dan amalan yang konsisten terhadap 

ajaran Islam, masyarakat menjadi lebih mantap dalam keyakinan dan 

identitas keagamaannya. Mereka tidak hanya mengenal ajaran Islam 

secara teoritis, tetapi juga menginternalisasikannya ke dalam kehidupan 

sehari-hari. Dengan demikian, mereka memperoleh kekuatan spiritual 

yang memperkukuh keterikatan mereka pada agama dan mengukuhkan 

jati diri keagamaan. 157 

Jadi disini bisa diliat penguatan identitas keagamaan yang 

dilakukan K.H. Abdullah Syamsuri tidak hanya menyangkut aspek 

individual, tetapi juga membentuk kesatuan masyarakat yang lebih 

kokoh. Melalui proses ini, masyarakat menjadi lebih terhubung dan 

solid dalam kepercayaan dan praktik keagamaan mereka. Hal ini 

menciptakan landasan yang kuat bagi solidaritas dan persatuan dalam 

masyarakat, karena mereka merasa saling terkait oleh nilai-nilai dan 

prinsip-prinsip yang sama. Dengan demikian, peran K.H. Abdullah 

Syamsuri dalam memperkuat identitas keagamaan tidak hanya 

                                                           
157Amir HM, (62 Tahun), Ketua MUI Kab. Bone, Wawancara, Watampone 10 Februari 

2024. 
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memberi dampak pada individu, tetapi juga membentuk dasar untuk 

kebersamaan yang lebih kuat dalam masyarakat Kabupaten Bone. 

d. Peningkatan Kualitas Hidup 

   Melalui usaha K.H. Abdullah Syamsuri dalam dakwah dan 

pendidikan agama, terjadi peningkatan kualitas hidup di masyarakat 

Kabupaten Bone. Dengan pemahaman agama yang lebih baik, praktik-

praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dapat dikurangi secara 

efektif. Ini berdampak positif pada stabilitas sosial dan moral 

masyarakat, karena nilai-nilai agama membentuk dasar untuk perilaku 

yang lebih bertanggung jawab dan adil.  

Seiring identitas keagamaan yang semakin diperkuat, 

masyarakat menjadi lebih terikat satu sama lain oleh kesamaan 

keyakinan, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan 

perkembangan yang berkelanjutan. 158 

Dengan meningkatan kualitas hidup tidak hanya terbatas pada 

aspek spiritual, tetapi juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan 

sosial dan ekonomi. Dengan memperkuat fondasi moralitas dan 

kebersamaan dalam masyarakat, hal ini membuka jalan bagi 

peningkatan dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan 

secara keseluruhan. Kualitas hidup yang lebih baik di masyarakat 

merupakan hasil langsung dari upaya K.H. Abdullah Syamsuri dalam 

membentuk pemahaman agama yang lebih benar dan mendalam, serta 

                                                           
158Muhammad Kasim M (60 tahun), Pengurus Yayasan Annurain Lonrae, Wawancara, 

Lonrae 20 Januari 2024. 
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membantu masyarakat mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam 

kehidupan sehari-hari mereka. 

e. Pengembangan Infrastruktur Keagamaan 

 Salah satu kontribusi K.H Abdullah Syamsuri ialah pemugaran 

dan pengembangan Masjid Annurain menjadi pusat ibadah yang 

representatif dan pusat pengajaran agama adalah langkah penting 

dalam pengembangan infrastruktur keagamaan di Kabupaten Bone. 

Melalui pemugaran masjid dan peningkatan fasilitasnya, masyarakat 

mendapatkan akses yang lebih baik untuk melaksanakan ibadah secara 

lebih khusyuk dan teratur. 

Sebagai pusat pengajaran agama, Masjid Annurain menyediakan 

platform untuk pendidikan agama yang lebih terstruktur dan 

terorganisir di Kabupaten Bone. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai 

tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan umat Islam yang 

digunakan untuk berbagai aktivitas keagamaan lainnya. Sebagai 

bangunan ibadah, yang sering disebut bangunan religius, masjid 

memiliki makna sakral yang mendalam.  

Makna sakral ini memberikan pengaruh kuat pada perasaan 

individu saat melaksanakan ibadah, menjadikan mereka lebih khusyuk 

dan tawadhu di hadapan Tuhan. Ketika seseorang memahami makna 

sakral dalam ibadah, mereka menemukan makna terdalam dari 

keyakinan agama mereka, yang membedakan secara jelas antara aspek 

spiritual dan duniawi. Melalui peran ganda ini, Masjid Annurain tidak 

hanya memperkuat praktik ibadah masyarakat, tetapi juga 
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memperdalam pemahaman mereka tentang ajaran agama, 

menjadikannya pusat spiritual dan pendidikan yang vital di Kabupaten 

Bone. 159 

Dari sini pengembangan infrastruktur keagamaan yang 

dilakukan K.H. Abdullah Syamsuri tidak hanya berdampak pada praktik 

ibadah, tetapi juga memperluas ruang bagi pendidikan dan 

pembelajaran agama. Dengan dilakukannya pemugaran masjid ini 

mencerminkan komitmen masyarakat terhadap pengembangan ajaran 

Islam dan upaya mereka dalam menjaga dan memperkuat nilai-nilai 

agama dalam kehidupan sehari-hari. Masjid ini menjadi titik sentral 

yang menyatukan komunitas, memberikan mereka tempat untuk 

berkumpul, beribadah, dan belajar bersama.160 

 Lebih jauh lagi, dengan adanya Masjid Annurain yang sudah 

direnovasi, masyarakat sekitar mendapatkan dorongan semangat untuk 

terlibat lebih aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial. Ini 

menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kebersamaan, di 

mana setiap individu dapat merasakan manfaat dari keberadaan masjid 

tersebut. Secara keseluruhan, kontribusi K.H. Abdullah Syamsuri melalui 

pengembangan Masjid Annurain tidak hanya membawa perbaikan fisik 

pada sarana ibadah, tetapi juga menanamkan nilai-nilai agama yang 

                                                           
159St. Fadilah (53 tahun), Kepala Sekolah MTS Annurain Lonrae, Wawancara, Bajoe 5 

Februari 2024. 
160Muhammad Kasim M (60 tahun), Pengurus Yayasan Annurain Lonrae, Wawancara, 

Lonrae 20 Januari 2024. 
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lebih kuat dalam komunitas, menjadikannya pusat spiritual dan 

pendidikan yang penting di Kabupaten Bone. 

f. Pendidikan Agama 

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia. Islam, sebagai agama yang membawa rahmat bagi 

seluruh alam, sangat menekankan pentingnya pendidikan untuk 

kelangsungan hidup manusia. Pendidikan sebagai sebuah proses pasti 

akan menghasilkan banyak manfaat dan hikmah besar dalam perjalanan 

hidup umat manusia.161 

 K.H. Abdullah Syamsuri tidak hanya berfokus pada 

pembangunan fisik infrastruktur keagamaan, tetapi juga mengutamakan 

pendidikan agama, baik terlibat dalam mengajar seperti menjadi salah 

satu tenaga mengajar di IAIN Alauddin Bone dan dengan berdirinya 

Pesantren Mahad Hadits di Biru, Kabupaten Bone. Bersama para ulama 

lainnya, pendirian pesantren ini menjadi tonggak penting dalam 

peningkatan kualitas pendidikan Islam di Kabupaten Bone. Pesantren 

Mahad Hadits menjadi lembaga pendidikan yang menghasilkan generasi 

ulama dan dai yang berkualitas, dilengkapi dengan kurikulum yang 

komprehensif dan pembelajaran yang mendalam tentang hadits dan 

ajaran Islam.162 

                                                           
161Muaż et al., “Urgensi Pendidikan Agama Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional,” 

Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6.1 (2023), 577. 
162St. Fadilah (53 tahun), Kepala Sekolah MTS Annurain Lonrae, Wawancara, Bajoe 5 

Februari 2024. 
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Pendidikan agama yang berkualitas adalah salah satu fondasi 

utama dalam membangun masyarakat yang taat agama dan berkualitas. 

Dengan membantu mendirikan Pesantren Mahad Hadits, K.H. Abdullah 

Syamsuri tidak hanya berinvestasi dalam masa depan agama Islam di 

Kabupaten Bone, tetapi juga di Indonesia secara keseluruhan. Pesantren 

ini berfungsi sebagai pusat pembelajaran yang menghasilkan kader-

kader agama yang terampil dan berkompeten, yang mampu 

menyebarkan Islam dengan pemahaman yang mendalam dan 

berwawasan luas.  

Keberadaan Pesantren Mahad Hadits mencerminkan visi jauh ke 

depan K.H. Abdullah Syamsuri dalam membentuk generasi penerus 

yang tidak hanya memahami ajaran agama, tetapi juga siap menjadi 

pemimpin spiritual yang berpengaruh dalam masyarakat. Pendidikan 

yang diberikan di pesantren ini meliputi berbagai aspek keagamaan, 

mulai dari pemahaman mendalam tentang Al-Qur'an dan Hadits, hingga 

penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 

demikian, pesantren ini memainkan peran vital dalam memperkuat 

iman dan meningkatkan kualitas spiritual masyarakat.163 

 Selain itu, Pesantren Mahad Hadits juga berperan dalam 

pemberdayaan sosial. K.H. Abdullah Syamsuri memahami bahwa 

pendidikan agama yang kuat dapat menjadi motor penggerak 

perubahan sosial yang positif. Dengan membekali santri dengan 

                                                           
163Amir HM, (62 Tahun), Ketua MUI Kab. Bone, Wawancara, Watampone 10 Februari 

2024. 
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pengetahuan agama yang luas dan keterampilan praktis, pesantren ini 

membantu menciptakan individu yang tidak hanya taat beragama tetapi 

juga siap berkontribusi secara konstruktif dalam komunitas mereka. 

Pesantren ini juga menekankan pentingnya wawasan luas dan 

pemahaman yang mendalam tentang Islam, sehingga lulusannya mampu 

menghadapi tantangan zaman dengan bijaksana dan menjadi agen 

perubahan yang mempromosikan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 

alamin.164 

Dengan demikian, K.H. Abdullah Syamsuri melalui Pesantren 

Mahad Hadits tidak hanya memperkuat pendidikan agama di Kabupaten 

Bone, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebijaksanaan dan 

kepemimpinan yang berdampak luas, mencerminkan peran strategisnya 

dalam memberdayakan pendidikan agama sebagai kekuatan utama 

untuk perubahan sosial dan spiritual yang berkelanjutan. 

g. Penguatan Sistem Peradilan Agama 

Sebagai Ketua Pengadilan Agama Watampone, K.H. Abdullah 

Syamsuri memainkan peran penting dalam penguatan sistem peradilan 

agama Islam di Kabupaten Bone. Melalui kepemimpinannya, K.H. 

Abdullah Syamsuri telah berhasil memperkuat infrastruktur dan proses 

peradilan agama, sehingga memberikan akses yang lebih luas bagi 

masyarakat dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan 

dengan hukum agama. Pendirian beberapa pengadilan agama baru yang 

                                                           
164Nurdadia (46 tahun), Guru MTS Annurain, Wawancara, Lonrae 11 Februari 2024. 
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dibantunya juga merupakan langkah strategis dalam memperluas 

cakupan layanan hukum agama.  

Dengan adanya pengadilan agama yang lebih banyak didirikan, 

masyarakat mendapatkan akses yang lebih mudah dan cepat untuk 

menyelesaikan perkara-perkara yang bersifat keagamaan. Ini 

memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi individu-

individu yang menghadapi konflik atau masalah yang berkaitan dengan 

aspek-aspek agama dalam kehidupan mereka. 165 

K.H. Abdullah Syamsuri juga berfokus pada peningkatan kualitas 

layanan di pengadilan agama. Melalui pelatihan dan peningkatan 

kapasitas para hakim dan staf pengadilan, beliau memastikan bahwa 

setiap kasus ditangani dengan profesionalisme dan integritas tinggi. Ini 

tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem 

peradilan agama, tetapi juga memastikan bahwa keputusan yang 

diambil adil dan transparan.166 

 Selain itu, dengan memperkuat sistem peradilan agama, K.H. 

Abdullah Syamsuri berkontribusi pada peningkatan keadilan dan 

keamanan hukum di masyarakat secara keseluruhan. Peradilan yang 

efisien dan dapat diakses membantu mengurangi konflik sosial dan 

meningkatkan kohesi komunitas, karena masyarakat memiliki saluran 

                                                           
165Muhammad Yunus (65 tahun), Mantan Hakim Pengadilan Agama Watampone, 

Wawancara, Bajoe 27 September 2023. 
166Muhammad Yusuf (65 tahun), Ketua Yayasan Annurain Lonrae, Wawancara, Lonrae 2 

Februari 2024. 
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resmi dan dapat dipercaya untuk menyelesaikan perselisihan 

mereka.167 

Peran K.H. Abdullah Syamsuri dalam memperkuat sistem 

peradilan agama juga mencerminkan komitmennya terhadap reformasi 

hukum yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, beliau memastikan 

bahwa hukum agama tidak hanya menjadi alat pemecahan masalah, 

tetapi juga menjadi pilar penegakan keadilan sosial bukan hanya di 

Kabupaten Bone tapi seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, 

kontribusinya memberikan dampak yang signifikan tidak hanya pada 

tingkat individual, tetapi juga memperkuat struktur sosial dan hukum di 

masyarakat, meningkatkan rasa keadilan dan keamanan bagi semua 

warga. 

h. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 

Peningatan kesejahteraan masyarakat menggambarkan keadaan 

dimana kebutuhan dasar terpenuhi, terlihat dari rumah yang memadai, 

tersedianya sandang dan pangan yang mencukupi, ketersediaan 

pendidikan dan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, 

serta kemampuan setiap individu untuk memaksimalkan kegunaannya 

sesuai dengan batasan anggaran tertentu, sambil memastikan 

kebutuhan fisik dan spiritual tercukupi.168 

                                                           
167Muhammad Yunus (65 tahun), Mantan Hakim Pengadilan Agama Watampone, 

Wawancara, Bajoe 27 September 2023. 
 
168Dahliana Sukmasari, “Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Al-Quran,” 

AT-TIBYAN, 3.1 (2020), 7. 
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Melalui perannya di DPRD Kabupaten Bone, K.H. Abdullah 

Syamsuri menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Fokusnya tidak hanya 

terbatas pada aspek agama dan pendidikan, tetapi juga mencakup upaya 

untuk memperbaiki infrastruktur dan layanan dasar, seperti listrik, 

serta meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bone. Langkah-

langkah ini didasarkan pada pemahaman bahwa kesejahteraan 

masyarakat tidak dapat dicapai secara terpisah dari aspek-aspek 

kehidupan yang lain. 169 

Dengan meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti 

listrik, K.H. Abdullah Syamsuri membantu memperbaiki infrastruktur 

yang menjadi pondasi bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat di Kabupaten Bone. Selain itu, upayanya untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan bertujuan untuk memberikan 

kesempatan yang lebih baik bagi generasi muda dalam mengembangkan 

potensi mereka dan memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk 

bersaing dalam masyarakat yang semakin kompleks. 

 Peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak bisa lepas dari 

perbaikan berbagai aspek kehidupan, dan hal ini tercermin dalam 

langkah-langkah yang diambil oleh K.H. Abdullah Syamsuri. Melalui 

program-programnya di DPRD Kabupaten Bone, ia tidak hanya berfokus 

pada aspek keagamaan dan pendidikan, tetapi juga mengakui 

                                                           
169Muhammad Kasim M (60 tahun), Pengurus Yayasan Annurain Lonrae, Wawancara, 

Lonrae 20 Januari 2024. 
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pentingnya infrastruktur dan layanan dasar yang memengaruhi kualitas 

hidup masyarakat secara langsung. 170 

Dengan demikian, peran K.H. Abdullah Syamsuri tidak hanya 

memperkuat dimensi spiritual dan intelektual masyarakat, tetapi juga 

berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan harmoni sosial di 

Kabupaten Bone. 

3. Bidang Pendidikan 

Melalui dedikasinya dalam bidang pendidikan, K.H. Abdullah 

Syamsuri mampu merevolusi sistem pengajaran Islam di Sulawesi Selatan, 

terutama di Kabupaten Bone. Langkah awalnya terfokus pada rehabilitasi 

langgar menjadi Masjid Annurain, yang menjadi pusat kegiatan pengajaran 

agama.  

Dengan membuka sistem pengajian tudang, K.H. Abdullah Syamsuri 

menggantikan metode tradisional dengan pendekatan yang lebih terstruktur 

dan terperinci. Pengajaran tudang tidak sekadar mencakup pembacaan dan 

terjemahan kitab-kitab Islam dalam bahasa Arab, tetapi juga menekankan 

pada diskusi mendalam yang memperdalam pemahaman terhadap ajaran-

ajaran tersebut. 171 

Langkah berikutnya adalah pendirian madrasah atau sekolah formal, 

yang memperluas jangkauan pendidikan Islam bagi masyarakat. Dengan 

kehadiran pendidikan formal ini, tidak hanya meningkatkan aksesibilitas 

                                                           
170Amir HM, (62 Tahun), Ketua MUI Kab. Bone, Wawancara, Watampone 10 Februari 

2024. 
 
 
171Manuddin (75 tahun), Dewan Waqaf Yayasan Annurain, Wawancara, Bajoe 12 

Februari 2024. 



 

138 
 

 

pendidikan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi santri dan murid 

untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih terstruktur dan terakomodasi.  

Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat setempat, tetapi 

juga menarik minat dari daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan bahkan luar 

daerah. K.H. Abdullah Syamsuri tidak hanya fokus pada aspek akademis, 

tetapi juga mengutamakan pembelajaran keterampilan praktis. Dia 

mendorong santri untuk menghafal bagian-bagian penting dari kitab-kitab 

pelajaran dan surah-surah penting dari Al-Qur'an. Hal ini tidak hanya 

memperkaya pengetahuan keagamaan mereka, tetapi juga membekali 

mereka dengan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Selain itu, upaya K.H. Abdullah Syamsuri dalam menyediakan 

fasilitas bagi santri yang membutuhkan, seperti rumah wakaf, juga menjadi 

langkah penting dalam memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh 

semua kalangan masyarakat, tanpa terkendala oleh faktor ekonomi. 

Kesungguhan K.H. Abdullah Syamsuri dalam mengembangkan 

pendidikan Islam di Kabupaten Bone telah menghasilkan dampak yang 

signifikan bagi masyarakat. Masyarakat secara umum mulai menyadari 

praktik-praktik yang sebelumnya dianggap biasa atau tradisional, namun 

bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka kini memahami bahwa praktik-

praktik tersebut merupakan kesalahan, dan dengan kesadaran baru ini, 

tindakan-tindakan tersebut mulai ditinggalkan. Hal ini menandai perubahan 

budaya dan perilaku yang mendasar dalam masyarakat, di mana nilai-nilai 

agama mulai menjadi panduan utama dalam kehidupan sehari-hari. 
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Melalui lembaga pendidikan Islam yang dibangunnya, K.H. Abdullah 

Syamsuri berhasil mencetak generasi penerus yang berkualitas. Para santri 

dan santriwati yang dilatih di lembaga tersebut tidak hanya memiliki 

pengetahuan yang kokoh tentang agama Islam, tetapi juga dibekali dengan 

nilai-nilai moral dan etika yang kuat. Mereka tidak hanya menjadi pelajar 

yang cerdas, tetapi juga individu yang bertanggung jawab dan berkontribusi 

positif bagi masyarakat sekitar.172 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, maka 

penulis membuat data alumni Madrasah Annurain Lonrae ke dalam bentuk 

tabel pada halaman berikut: 

Tabel 1 Daftar Data Alumni Madrasah Annurain Lonrae 

No. Nama Pekerjaan 

1 Drs. Muh. Yasin, S.H.       Ketua Pengadilan Agama Kendari 

2 Drs. Muh. Yunus, S.H.   Ketua Pengadilan Agama Makassar 

3 Drs. H. Syahrir        Kepala Sekolah MTS Walasiho Kolaka 

Utara 

4 Drs. Muh. Fahri Kepala KUA Kec. Poleang Kab. 

Bombana 

5 Drs. Muh. Farid   Wapan Pengadilan Agama Kendari 

6 Drs. A. Naimuddin 

 

Mantan Kepala KUA Kec. Poleang 

Timur Kab. Bombana 

7 Drs. A. Husnudin  Kepala KUA Kec. Poleang Timur Kab. 

Bombana 

                                                           
172Muhammad Yusuf (65 tahun), Ketua Yayasan Annurain Lonrae, Wawancara, Lonrae 

27 September 2023. 
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8 Drs. H. Muh. Yusuf. SH.  Pensiunan Hakim Pengadilan Agama 

Watampone 

9 H. Syamsudin, S.H  Panti PTA Kendari 

10 H. Abd. Gaffar  Mantan Kades Tambea Kab. Kolaka 

11 Amunir  Mantan Kades Tambea Kab. Kolaka 

12 Muslipang  Kades Tambea Kab. Kolaka 

13 Hj. Fadilah, S.Ag.  Kepala Sekolah MTS Annurain Lonrae 

14 Drs. H. Amanuddin  Kasi Urusan Haji Kemenag Makassar 

15 H. Kamaluddin, SPd.i    Mantan Kepala Sekolah Madrasah 

Tsanawiyah Batu Banggai 

16 K.H. Ummar  Ambo    Imam Besar Riau 

17 Sarman SPd.     Kepala Sekolah SD di Ulaweng 

18 A. Nurdadia, S.Ag., SPd., 

M.Pd.  

Guru MTS Annurain Lonrae 

19 A. Husni Najid  Kepala Sekolah SD Barebbo  

20 Muhammad Kasim M  Imam Masjid Annurain Lonrae 

21 Muh. Safaruddin, S. Ag., 

M.Pd 

Kepala Pondok Pesantren Belawa 

22 Wahyuddin, S. Ag Penghulu KUA Kec. Tanete Riattang 

Timur 

23 Muh. Akbar, S.Pd Kepala Madrasah di Makassar 

24 Dr. Abd Rahman, S.Pd., 

M.Pd 

Dosen IAIN Bone 

25 Burhanuddin Betta, S. Pd Guru SD Inpres 10/73 Bajoe 



 

141 
 

 

26 Nirma, S.Pd Guru SD Inpres 12/79 Toro 

27 Muh. Akmal Guru SMK 6 Bone 

28 Muh. Ikbal, S. KM Mantan Lurah Lonrae 

29 Masywir Sabbara, S.Pd Guru MTsN 1 Bone 

30 Ansar Gommo Anggota TNI 
 

Diantara beberapa alumni yang sempat di wawancara oleh penulis 

terkait data alumni yakni Muhammad Kasim, 173Nurdadia,174 Muhamad 

Jubair 175dan St. Fadilah. 176Masih banyak alumni yang lain belum sempat 

dilacak oleh penulis dikarenakan karna keterbatasan data/informasi.  

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan 

bahwa sekolah yang didirikan oleh K.H. Abdullah Syamsuri memiliki peran 

penting sebagai pelopor dalam mencetak cendekiawan Muslim. Tidak hanya 

itu, banyak alumni dari sekolah tersebut yang telah sukses dalam berbagai 

bidang, termasuk politik, pemerintahan, serta berbagai profesi lainnya. 

Beberapa alumni bahkan telah menjadi abdi negara yang berdedikasi, 

sementara yang lain telah mencapai kesuksesan dalam bidangnya masing-

masing. 

Bukan hanya itu masih banyak murid yang diajar K.H. Abdullah 

Syamsuri bukan hanya berbasis dari sekolah yang didirikan, tetapi juga 

                                                           
173Muhammad Kasim M (60 tahun), Pengurus Yayasan Annurain Lonrae, Wawancara, 

Lonrae 20 Januari 2024. 
174Nurdadia (46 tahun), Guru MTS Annurain, Wawancara, Lonrae 11 Februari 2024 
175Muhammad Jubair (59 tahun), Tokoh Masyarakat, Wawancara, Lonrae 13 Februari 

2024 
176St. Fadilah (53 tahun), Kepala Sekolah MTS Annurain, Wawancara, Lonrae 5 Februari 

2024. 
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secara aktif mengajar di berbagai tempat, termasuk di masjid, pesantren, 

dan lembaga pendidikan seperti IAIN Bone. Keberadaan K.H. Abdullah 

Syamsuri sebagai seorang pendidik tidak terbatas pada ruang kelas formal, 

K.H. Abdullah Syamsuri juga menyebarkan pengetahuannya kepada murid-

murid dari berbagai latar belakang dan komunitas. 

Hasil dari upaya pendidikan K.H. Abdullah Syamsuri tidak hanya 

terlihat dalam meningkatnya kesadaran agama di masyarakat Bone secara 

umum, tetapi juga dalam perkembangan khusus di Kecamatan Tanete 

Riattang Timur. Di wilayah ini, pengaruh pendidikan agama yang 

diperjuangkan oleh K.H. Abdullah Syamsuri sangat terasa. Masyarakat di 

Kabupaten Bone menjadi lebih terbuka terhadap nilai-nilai Islam dan lebih 

tekun dalam mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai 

hasilnya, keberadaan lembaga pendidikan Islam di daerah tersebut bukan 

hanya sekadar pusat pembelajaran, tetapi juga menjadi pusat penyebaran 

dan pengembangan nilai-nilai agama Islam.177 

Peran K.H. Abdullah Syamsuri dalam mengembangkan pendidikan 

Islam tidak hanya membawa perubahan yang nyata dalam masyarakat 

Kabupaten Bone secara keseluruhan, tetapi juga memberikan kontribusi 

yang signifikan dalam membentuk identitas keagamaan yang kuat di 

Kabupaten Bone. Upaya-upaya ini menjadi tonggak penting dalam 

memperkuat fondasi keislaman masyarakat dan membawa dampak positif 

yang berkelanjutan bagi generasi-generasi mendatang.178 

                                                           
177Manuddin (75 tahun), Dewan Waqaf Yayasan Annurain, Wawancara, Bajoe 12 

Februari 2024. 
178St. Fadilah (53 tahun), Kepala Sekolah MTS Annurain, Wawancara, Lonrae 5 Februari 

2024. 
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 Dengan demikian, kontribusinya tidak hanya terbatas pada 

penyediaan pendidikan, tetapi juga pada pemerataan akses terhadap 

pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Keseluruhan, perjuangan K.H. 

Abdullah Syamsuri dalam bidang pendidikan tidak hanya meningkatkan 

kualitas pendidikan Islam di wilayahnya, tetapi juga membuka pintu 

kesempatan bagi generasi muda untuk memiliki pengetahuan dan 

keterampilan yang dapat membantu mereka dalam membangun masa 

depan yang lebih baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Sebelum K.H. Abdullah Syamsuri, Islam sudah diterima di Kerajaan Bone 

pada abad ke-17 M. Raja Bone La Tenri Pale Tuakkepeang memeluk Islam 

pada 23 November 1611 M setelah kekalahan oleh Kerajaan Gowa dan Islam 

menjadi agama resmi di Kerajaan Bone. Islam menjadi bagian integral dari 

pemerintahan serta kehidupan sosial, meskipun adat istiadat pra-Islam 

tetap dilestarikan. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, konflik 

dengan Belanda menyebabkan perubahan politik. Akhirnya, Kerajaan Bone 

berhasil ditaklukkan pada tahun 1905, dan pada tahun 1931, Kerajaan Bone 

dipulihkan sebagai kerajaan berdaulat, mengembalikan kekuasaan raja 

setelah pendudukan Belanda. Transformasi besar terjadi selama 

pendudukan Jepang pada 1943-1945 di Sulawesi Selatan.. 

2. Usaha pengembangan Islam di Kabupaten Bone, di bawah kepemimpinan 

K.H. Abdullah Syamsuri, melibatkan serangkaian langkah strategis. Pada 

tahun 1611 M, Bone secara resmi mengakui Islam, membawa pengaruhnya 

ke seluruh aspek kehidupan masyarakat, meskipun terhambat oleh 

imperialisme Belanda dan Jepang. K.H. Abdullah Syamsuri, sebagai ulama 

berpengaruh, menyebarkan Islam melalui pengajian tradisional, dakwah, 

memasukkan nilai agama dan semangat nasionalisme. Terlibat dalam 

politik, K.H. Abdullah Syamsuri mendukung kemerdekaan Indonesia, 
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melawan agresi Belanda, dan fokus pada perbaikan aspek agama dan 

pendidikan sebagai anggota DPRD Kabupaten Bone. Dalam aspek sosial, K.H. 

Abdullah Syamsuri berupaya mengintegrasikan Islam ke dalam kehidupan 

sehari-hari, mengatasi khurafat, dan memberikan pengajaran dengan 

metode dakwah yang menyenangkan. Di bidang pendidikan, K.H. Abdullah 

Syamsuri merehabilitasi langgar menjadi masjid Annurain, pusat pengajaran 

aktif dengan kegiatan harian, dan pada tahun 1975 membuka sistem 

pendidikan formal dengan tingkatan Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah, 

menarik santri dari berbagai daerah, termasuk luar Sulawesi Selatan, yang 

ditempatkan di rumah wakaf yang dibangunnya. 

3. K.H. Abdullah Syamsuri, dengan perjuangannya di Kabupaten Bone, 

mengembangkan Islam melalui upaya di berbagai bidang. Dalam bidang 

agama, K.H. Abdullah Syamsuri tidak hanya menyebarkan ajaran Islam 

tetapi juga memimpin perjuangan melawan penindasan dan penjajahan. Di 

bidang pendidikan, K.H. Abdullah Syamsuri mendirikan sekolah-sekolah 

Islam yang merata, memberikan akses dan pendidikan berkualitas. Sosok 

ulama ini juga berperan dalam meningkatkan pemahaman agama, 

mengurangi praktik khurafat, memperkuat identitas keagamaan, dan 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemugaran Masjid Annurain, 

pendirian Pesantren Mahad Hadits, serta perannya dalam sistem peradilan 

agama menandai pengembangan infrastruktur keagamaan yang signifikan. 

Dengan demikian, K.H. Abdullah Syamsuri tidak hanya meninggalkan 

warisan lembaga pendidikan dan infrastruktur keagamaan, tetapi juga 
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membentuk perubahan budaya, nilai moral, dan identitas keagamaan 

masyarakat Bone secara keseluruhan. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mengemukakan implikasi 

penelitian sekaligus rekomendasi untuk dapat dijadikan pertimbangan antara 

lain: 

1. Sebelum kepemimpinan K.H. Abdullah Syamsuri, transformasi signifikan 

terjadi dari keyakinan animisme dan dinamisme menuju Islam di Kabupaten 

Bone. Meskipun Islam menjadi integral, warisan adat istiadat pra-Islam 

masih terjaga.  

2. Peran K.H. Abdullah Syamsuri dalam mengembangkan Islam di Kabupaten 

Bone membawa dampak multidimensi. Di bidang agama, K.H. Abdullah 

Syamsuri tidak hanya menyebarkan Islam tetapi juga memimpin 

perlawanan terhadap penindasan dan penjajahan. Pendidikan Islam yang 

merata dan berkualitas juga menjadi fokus, dengan pendirian sekolah-

sekolah dan sistem pendidikan formal.  

3. Dampak sosial dan budaya melibatkan pengurangan praktik khurafat, 

penguatan identitas keagamaan, dan peningkatan kualitas hidup 

masyarakat. Pemugaran Masjid Annurain, pendirian Pesantren Mahad 

Hadits, serta peran dalam sistem peradilan agama menciptakan 

infrastruktur keagamaan yang signifikan. Keseluruhan, K.H. Abdullah 

Syamsuri meninggalkan warisan yang melibatkan perubahan budaya, nilai 

moral, dan identitas keagamaan masyarakat Bone secara menyeluruh. 
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4. Analisis mendalam terhadap interaksi dan dinamika sosial masyarakat Bone 

pada masa kepemimpinan K.H. Abdullah Syamsuri dapat memberikan 

wawasan lebih lanjut tentang bagaimana nilai-nilai agama dan perubahan 

budaya diserap dan diadopsi oleh masyarakat setempat. 

5. Penelitian lebih lanjut dapat memperdalam dampak program pendidikan 

yang diperkenalkan oleh K.H. Abdullah Syamsuri. Evaluasi terhadap 

pencapaian lulusan sekolah-sekolah Islam yang didirikan oleh K.H. Abdullah 

Syamsuri, baik dari segi pengetahuan agama maupun penerapan nilai-nilai 

moral dalam kehidupan sehari-hari, dapat memberikan gambaran yang 

lebih komprehensif tentang efektivitas pendidikan yang diperkenalkan. 
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